




BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

UNESCO menyebutkan visi baru pendidikan abad 21 mencakup lima tujuan pendidikan, 
yaitu: (1) learning how to think, menumbuhkan kemampuan rasionalitas, berani bersikap kritis, dan 
mandiri, (2) learning how to do, memberi keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan termasuk 
memecahkan masalah, 3) learning how to be, memberi kesempatan untuk berkembang sesuai potensi yang 
dimiliki, (4) learning how to learn, menumbuhkan sikap belajar seumur hidup, dan (5) learning how to live 
together, membentuk kesadaran sosial, lingkungan, sikap toleransi, dan menjunjung hak asasi manusia. 

Hal tersebut sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional bahwa untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab (Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003). Substansi dari tujuan pendidikan 
tersebut mencerminkan hakekat pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan semua 
potensi yang ada pada diri manusia, baik intelektual, sosial, emosi, dan spiritual.  

Lembaga pendidikan merupakan salah satu wadah dalam mengembangkan potensi dan 
kemampuan peserta didik. Sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam terbesar di kawasan UIN 
Alauddin memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, 
untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dan merespon perkembangan dunia yang begitu pesat, 
Univeristas Islam Negeri Alauddin  perlu secara berkesinambungan untuk selalu meningkatkan kualitas 
dan peranannya dalam pembangunan bangsa.  

Untuk mewujudkan  hal itu maka seluruh stakeholders Universitas Islam Negeri Alauddin 
memiliki tanggung jawab dalam mencapai visi universitas sebagai pusat peradaban umat Islam di 
Indonesia Timur. Visi tersebut sangat relevan dengan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 24 ayat (2) bahwa  perguruan tinggi merupakan pusat 
penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar merupakan fakultas yang mendidik 
calon guru dengan jumlah mahasiswa 3.458 orang (Sub Bagian Akademik Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Alauddin). Mahasiswa tersebut tersebar dalam 8 jurusan, yaitu Pendidikan Agama Islam,  
Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Inggeris, Kependidikan Islam, Pendidikan Matematika, 
Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah. 

Diantara misi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah melaksanakan pendidikan dan 
pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis mutu dalam keilmuan keislaman 
serta meningkatkan mutu dan output Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Untuk melaksanakan misi 
tersebut, diperlukan pengembangan kurikulum sebagai salah satu upaya menyiapkan alumni yang 
memiliki kemampauan profesional dalam menjalankan tugas profesi sebagai seorang guru. Salah satu 
bentuk pengembangan kurikulum yang dilaksanakan adalah menerapakan mata kuliah Psikologi 
Pendidikan dan Perkembangan Peserta Didik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi 
seluruh mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa dan alumni 
memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memahami karakteristik peserta didik dalam bidang 
pendidikan. 

 
B. Pokok Masalah 
 

Sebagai  Fakultas yang mendidik dan membina mahasiswa untuk menjadi calon guru, Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan telah menyusun kurikulum dan menerapkan kurikulum 2014. Dalah satu mata 
kuliah yang mengalami pengembangan adalah Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Perkembangan 
Peserta Didik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Fakultas sehingga seluruh mahasiswa 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan mesti mengikuti beban SKS mata kuliah ini.  

Mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Peserta Didik memiliki bobot 4 SKS. 
Mata kuliah ini adalah gabungan dua mata kuliah, yaitu Psikologi Pendidikan dan Psikologi 
Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik). Dengan demikian, mata kuliah ini akan menguraikan 
dua hal pokok dalam kajian psikologi: bagaimana perilaku individu dalam situasi pendidikan dan 
bagaimana pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikologis individu. 

Secara umum pokok masalah dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimana pandangan ilmu psikologi tentang manusia? 
2. Bagaimana fase pertumbuhan dan perkembangan serta tugas-tugas perkembangan 

pada setiap fase? 
3. Bagimana cara seorang guru memotivasi peserta didik? 
4. Bagaimana penerapan teori psikologi dalam pembelajaran? 
5. Bagaimana seorang guru melakukan manajemen kelas? 

Keenanm pokok masalah tersebut akan diuraikan dan dijelaskan menurut ilmu psikologi dan 
akan digabungkan dengan perspektif Islam. 
 
 
C. Signifikansi Penulisan 
 

Visi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar adalah Pusat Pencerahan dan 
Transformasi IPTEKS berbasis peradaban Islam. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah misi yang 
akan dilaksanakan adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni (IPTEKS). 

Sebagai salah satu Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
sebagai lembaga pendidik tenaga kependidikan akan menghasilkan calon pendidik (guru) pada setiap 
jenjang pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah. Guru bertugas mendidik, mengajar, dan 
membimbing  agar peserta didik dapat mengembangkan potensi secara maksimal. Untuk mewujudkan 
tugas mulia tersebut, seorang guru mesti memiliki kompetensi yang akan memudahkannya dalam 
menjalankan tugasnya.  

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa 
guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional dan mesti memiliki empat kompetensi utama, yaitu 
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk memahami dan menguasai keempat 
kompetensi tersebut, mahasiswa diberi bekal melalui proses pembelajaran selama minimal 8 semester. 
Kompetensi profesional ditandai dengan kemampuan akademik guru, kompetensi pedagogik dapat 
dilihat pada kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Sedangkan kompetensi 
kepribadian dapat dinilai dari perilaku guru serta kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam 
menjalin hubungan humanis dengan orang lain. 

Guna mewujudkan dan memudahkan melaksanakan tugas, seorang guru mesti memahami 
karakteristik peserta didiknya. Pemahaman yang mendalam tentang perkembangan peserta didik, akan 
memudahkannya dalam menyampaikan materi di kelas. Tujuan pembelajaran akan mudah dicapai 
apabila guru mampu memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan 
karakteristik peserta didik. 

Lebih lanjut, guru mesti memiliki pengetahuan dan menguasai tentang teori-teori 
pembelajaran. Teori pembelajaran tersebut dikembangkan dalam proses pembelajaran sehingga guru 
dapat mengungkap penyebab terjadinya hambatan dan kesulitan belajar peserta didik. Selain itu, guru 
harus mampu mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik agar mereka memiliki motivasi 
yang tinggi dalam mewujudkan tujuan pembelajaran.  

Selain pengetahuan tentang teori pembelajaran dan keterampilan dalam mengembangkan 
potensi peserta didik, manajemen kelas atau pengelolaan kelas menjadi salah satu unsur penting dalam 
melaksanakan pembelajaran di kelas. Manajemen kelas merupakan tindakan yang dilakukan guru dalam 
mewujudkan kelas yang menyenangkan dan mengatur suasana kelas yang kondusif sehingga peserta 
didik dapat menerima materi dengan baik. 

Pemahaman tentang karakteristik peserta didik, penguasaan teori pembelajaran dan 
kemampuan dalam mengelola kelas tercantum dalam materi mata kuliah Psikologi Pendidikan dan 
Perkembangan Peserta Didik. 
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D. Out Line Buku 
 
Bab I Pendahuluan 
 
Bab II Pengertian, tujuan, ruang lingkup psikologi pendidikan dan perkembangan peserta didik. 
 Bab ini akan menguraikan defenisi psikologi, ruang lingkup, metode, dan sejarah 

psikologi. 
 
Bab III Manusia dalam Perspektif Psikologi dan Islam. 
 Dalam Bab ini akan dijelaskan bagaimana pandagan Al-Qur’an tentang manusia. 
 
Bab IV Perkembangan Individu dalam  Perspektif Psikologi dan Islam serta Tugas-Tugas 

Perkembangan. Bab ini membahas prinsip, ciri dan faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan. 

 
Bab V Aspek Pertumbuhan dan Perkembangan. Bab ini akan menguraikan pertumbuhan fisik 

dan perkembangann emosi, sosial, kognitif, dan moral. 
 
Bab VI  Motivasi Belajar. Dalam bab ini akan diuraikan defenisi motivasi belajar, konstrak yang 

membentuk motivasi belajar, teori motivasi dan faktor yang mempengaruhi motivasi 
belajar. 

 
Bab VII Kecerdasan Emosi. Bab ini membahas makna kecerdasan emosi, model kecerdasan 

emosi dan faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. 
 
Bab VIII IQ. Bab ini menguraikan arti IQ, teori IQ dan klasifikasi IQ. 
 
Bab IX  Kesulitan Belajar. Dalam bab ini akan dijelaskan klasifikasi kesulitan belajar dan cara 

penanganannya. 
 
Bab X  Anak Berkebutuhan Khusus. Bab ini akan menguraikan makna ABK dan penggolongan 

ABK serta cara penanganannya. 
 
Bab XI  Pembelajaran Kooperatif dan Menyenangkan. Dalam bab ini akan dijelaskan ciri 

pembelajaran PAKEM dan model pembelajaran PAKEM. 
 
Bab XII Kecerdasan Majemuk dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran. Bab ini akan membahas arti 

kecerdasan majemuk, bentuk-bentuk kecerdasan majemuk dan model pembelajaran 
berbasis kecerdasan majemuk. 

 
Bab XIII Manajemen Kelas. Bab ini menjelaskan prinsip manajemen kelas dan bagaimana 

mengelola kelas secara efektif. 
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BAB II 
 

PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, METODE DAN SEJARAH PSIKOLOGI 
 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

 
Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

 
1. mengetahui defenisi psikologi dari berbagai ahli. 
2. menjelaskan ruang lingkup dan cabang-cabang psikologi. 
3. menyampaikan metode dalam psikologi. 
4. mengetahui sejarah psikologi. 
 
 
B. Materi Pembelajaran 
 
1.  Pengertian Psikologi 
 

Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani Kuno: "ψυχή" (Psychē 
yang berarti jiwa) dan "-λογία" (-logia yang artinya ilmu, sehingga secara etimologis, psikologi 
dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Oleh sebab itu, psikologi sering 
diartikan sebagai ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang jiwa. Huruf  Yunani ψ yang 
terdapat dalam kata ψυχή, dieja psi digunakan sebagai simbol psikologi yang berlaku secara 
internasional. 
 

Defenisi ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimanakah cara mengkaji dan 
mepelajari jiwa sementara jiwa merupakan sesuatu yang abstrak, unvisiable, dan tidak nampak. 
Dalam psikologi, yang dikaji bukanlah jiwa melainkan gejala kejiwaan. Gejala kejiwaan ini dapat 
dilihat dalam bentuk perilaku individu. Dengan demikian, psikologi dapat diartikan sebagai 
sebuah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku 
dan fungsi mental manusia secara ilmiah. 

 
Dalam kajian psikologi, perilaku manusia terdiri atas tiga bentuk, yaitu bentuk 

kognitif, afeksi, dan motorik. Ketika seseorang bertanya kepada kita tentang apa yang 
dmaksud dengan psikologi maka kita akan berusaha menjari jawaban dengan cara 
berpikir, mengingat tentang buku yang pernah dibaca atau membayangkan sesuatu. 
Aktivitas tersebut merupakan perilaku dalam bentuk kognitif. Selanjutnya, orang bertanya 
kepada kita tentang keadaan dan perasaan kita maka jawaban yang muncul boleh jadi 
beraneka ragam. Kita boleh menjawab keadaan saya baik, sehata, bahagia, senang, 
gembira, marah, jengkel, dan kecewa. Kita akan memberi jawaban sesuai dengan apa yang 
kita alami sehingga jawaban akan bersifat subyektif. Perilaku itu merupakan perilaku 
dalam bentuk afeksi.  Perilaku ketiga adalah berbentuk motorik. Misalnya, ketika anda 
membaca buku ini, boleh jadi anda membaca dalam posisi duduk sambil bersandar di 
kursi, mengangkat kaki sambil memegang dahi anda sebagai simbol anda sedang 
memikirkan dan memahami maksud bacaan.  

 
Ketika seseorang berperilaku maka ketiga bentuk perilaku tersebut akan 

tergambar dalam dirinya. Ketiga perilaku tersebut merupakan obyek kajian psikologi 
sehingga beberapa ahli menjelaskan bahwa psikologi nerupakan ilmu yang mengkaji dan 
mempelajari tentang perilaku manusia secara ilmiah. 
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2. Ruang Lingkup Psikologi 
 

Psikologi dilihat dari segi objeknya, psikologi dapat dibedakan dalam dua golongan 
yang besar, yaitu : Psikologi yang meneliti dan mempelajari manusia 
 

Psikologi yang diteliti dan dipelajari  dalam psikologi disini adalah tentang perilaku 
sesorang atau  perilaku manusia. Cakupan yang luas, menyebabkan dilakukannya 
pengelompokan dalam psikologi manusia. 
 
Berdasarkan tujuannya dibedakan atas: 
 
 
 
a.   Psikologi teoritis. Psikologi dipelajari  dengan tujuan  untuk m engembangkan   ilmu.  
b.   Psikologi praktis. Psikologi dipelajari  dengan tujuan  untuk kebutuhan praktis, khususnya 

penyelesaian masalah. Berdasarkan obyek yang dipelajarinya dibedakan atas : 
 

1).   Psikologi umum 
 

Psikologi meneliti dan mempelajari kegiatan-kegiatan psikis manusia yang tercermin 
dalam prilaku pada umumnya, yang dewasa, yang normal  dan yang berkultur.  Psikologi 
umum  memandang manusia  seakan akan  terlepas dalam hubungan dengan manusia 
lain. 

 
2).   Psikologi khusus 
 
Psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi segi kekhususan dari aktivitas aktivitas 
psikis manusia. Hal hal yang khusus yang menyimpang dari hal hal yang umum  
dibicarakan dalam psikologi khusus. Psikologi khusus masih berkembang terus sesuai 
dengan bidang bidang berperannya psikologi. Pada umumnya psikologi khusus 
merupakan psikologi praktis, yang diaplikasikan sesuai dengan bidangnya. 

 
Psikologi khusus dibagi menjadi: 
 
a). Psikologi Konseling & Klinis 

 
Merupakan salah satu bidang psikologi terapan yang berperan sebagai salah satu 
disiplin kesehatan mental dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi untuk 
memahami, mendiagnosis dan mengatasi berbagai masalah penyakit  psikologis. 
Psikologi klinis berkembang kearah reintregasi bidang-bidang psikologi lainya. 
Sedangkan dalam psikologi konseling merupakan suatu psikologi terapan yang 
berusaha menciptakan, menerapkan dan menyebarkan pengetahuan mengenai 
pencegahan dan penanggulangan gangguan fungsi manusia dalam berbagai kondisi. 
Adapun  tujuan  bidang psikologi konseling tersebut adalah membantu individu 
memahami dan mengubah perasaan, pikiran dan perilaku kejiwaan, mengatasi tekanan 
mental, menanggulangi krisis, meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan 
berbagai persoalan. 

 
b). Psikologi Eksperimen 
 
Cabang psikologi yang mengkaji proses sensing, perceiving, learning  dan thingking.  
Psikologi eksperimen menggunakan metode eksperimen untuk mempelajari tingkah  laku 
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manusia (kadang menggunakan hewan coba)  dan sering melakukan penelitian. 
Beberapa hal yang sering diteliti antara lain adalah sensasi & persepsi, proses kognitif, 
learning, ataupun motivasi. Psikolog eksperimen juga mengembangkan metode 
pengukuran dan pengontrolan yang tepat. 
 
c). Behavioral  Neuroscience & Comparative Psychology 
 
Mempelajari peran dari sistem saraf pusat dalam mengendalikan perilaku terang-
terangan dan rahasia manusia dan hewan. Bidang ini memfokuskan kajian pada proses 
biologis, khususnya peran otak pada perilaku (mencoba menemukan hubungan antara 
proses biologi dengan perilaku), karenanya mereka disebut sebagai ahli psikologi 
fisiologi. Subjek penelitian biasanya binatang. Mereka membandingkan temuan pada 
binatang dengan manusia. 
 
d).  Psikologi Perkembangan 
 
Adalah bidang studi psikologi yang mempelajari perkembangan manusia dan faktor-
faktor yang membentuk prilaku seseorang sejak lahir sampai lanjut usia. Psikologi 
perkembangan berkaitan erat dengan psikologi sosial, karena sebagian besar 
perkembangan terjadi dalam konteks adanya interaksi sosial. Dan juga berkaitan erat 
dengan psikologi kepribadian, karena perkembangan individu dapat membentuk 
kepribadian khas dari individu tersebut Bidang ini memfokuskan kajian pada berbagai 
faktor yang membentuk perilaku individu mulai dari konsepsi hingga mati. Khususnya 
melihat  bagaimana pengaruh kematangan biologis dan lingkungan terhadap 
perkembangan manusia. 
 
e).  Psikologi Sosial 

Psikologi sosial merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang baru dan merupakan 
cabang dari ilmu pengetahuan psikologi pada umumnya. Ilmu tersebut menguraikan 
tentang kegiatan – kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi-situasi sosial. 
Dari berbagai pendapat tokoh – tokoh tentang pengertian psikologi sosial dapat 
disimpulkan bahwa psikologi sosial adalah suatu studi ilmiah tentang pengalaman dan 
tingkah  laku individu-individu dalam hubungannya dengan situasi sosial. Bidang ini 
mempunyai 3 ruang  lingkip, yaitu; 

 
(1) Studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu, misal: studi tentang persepsi, 

motivasi proses belajar  dan atribusi (sifat). 
(2) Studi tentang proses-proses individual bersama, seperti bahasa, sikap sosial, perilaku 

meniru  dan lain- lain. 
(3) Studi tentang interaksi kelompok, misalnya kepemimpinan, komunikasi hubungan 

kekuasaan, kerjasama dalam kelompok, dan persaingan. 
 

f).  Psikologi Kepribadian 
 

Adalah bidang studi psikologi yang mempelajari tingkah  laku manusia dalam 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya, psikologi kepribadian berkaitan erat dengan 
psikologi perkembangan dan psikologi sosial, karena kepribadian adalah hasil dari 
perkembangan individu sejak masih kecil dan bagaimana cara  individu itu sendiri dalam 
berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bidang ini mempelajari perbedaan individu 
dengan cara  mengelompokkan individu untuk tujuan  praktis dan mempelajari kualitas 
setiap individu yang unik. Psikologi kepribadian memfokuskan diri pada ciri sifat dan 
karakter. 
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g). Psikologi Kesehatan 
 
Psikologi kesehatan adalah bagian dari psikologi klinis, yang memfokuskan pada kajian 
dan fungsi kesehatan individu terhadap diri dan lingkungannya, termasuk penyebab dan 
faktor-faktor yang terkait dengan problematika kesehatan individu. Psikologi kesehatan 
sebagai pengetahuan social-psychological dapat digunakan untuk mengubah pola perilaku 
sehat dan mengurangi pengaruh dari psychosocial stress. 

 
 

h).  Psikologi Komunitas 
 

Psikologi komunitas pada dasarnya terkait dengan hubungan antar sistem sosial, 
kesejahteraan dan kesehatan individu dalam kaitan  dengan masyarakat. Psikologi 
komunitas didefinisikan sebagai sutau pendekatan kepada kesehatan mental yang 
menekankan pada peran daya lingkunan dalam menciptakan masalah atau  mengurangi 
masalah. Psikologi komunitas berfokus pada arah  permasalahan kesehatan mental dan 
sosial  yang  dikembangkan melalui intervensi juga riset dengan seting mencakup 
masyarakat dan komunitas pribadi. 

 
i). Psikologi Industri dan Organisasi 

Merupakan hasil perkembangan dari psikologi umum, psikologi eksperimen dan 
psikologi khusus. Psikologi industri dan organisasi merupakan suatu keseluruhan 
pengetahuan yang berisi fakta, aturan- aturan dan prinsip-prinsip tentang perilaku 
manusia pada pekerjaan. Penggunaan psikologi industri dan organisasi harus ditujukan 
untuk kepentingan dan kemamfaatan pihak-pihak yang terlibat, baik perusahaan sebagai 
organisasi maupun karyawannya. 
 
Psikologi industri dan organisasi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia: a)  
dalam perannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen; b) Baik secara perorangan 
maupun secara kelompok, dengan maksud agar  temuannya dapat diterapkan dalam 
industri dan organisasi untuk kepentingan dan kemamfaatan manusianya dan 
organisasinya. 

 
j). Psikologi Lingkungan 

 
Psikologi lingkungan adalah ilmu kejiwaan  yang mempelajari perilaku manusia 
berdasarkan pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya, baik lingkungan sosial, 
lingkungan binaan ataupun lingkungan alam.  Dalam psikologi lingkungan juga dipelajari  
mengenai kebudayaan dan kearifan lokal suatutempat dalam memandang alam 
semesta yang memengaruhi sikap dan mental manusia. 

 
k). Psikologi Lintas Budaya 
 
Berbicara budaya adalah berbicara pada ranah sosial dan sekaligus ranah individual. 
Pada ranah sosial karena budaya lahir ketika manusia bertemu dengan manusia lainnya 
dan membangun kehidupan bersama yang lebih dari sekedar pertemuan-pertemuan 
insidental. Dari kehidupan bersama tersebut diadakanlah aturan-aturan, nilai-nilai 
kebiasaan-kebiasaan hingga kadang sampai pada kepercayaan-kepercayaan 
transedental yang semuanya berpengaruh sekaligus menjadi kerangka perilaku dari 
individu-individu yang masuk dalam kehidupan bersama. Semua tata  nilai, perilaku, dan 
kepercayaan yang dimiliki sekelompok individu itulah yang disebut budaya. 
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Pada ranah individual adalah budaya diawali ketika individu-individu bertemu untuk 
membangun kehidupan bersama dimana individu-individu tersebut memiliki keunikan 
masing-masing dan saling memberi pengaruh. Ketika budaya sudah terbentuk, setiap 
individu merupakan agen-agen budaya yang memberi keunikan, membawa perubahan, 
sekaligus penyebar. Individu-individu membawa budayanya pada setiap tempat dan 
situasi kehidupannya sekaligus mengamati dan belajar  budaya lain dari individu-individu 
lain yang berinteraksi dengannya. Dari sini terlihat bahwa budaya sangat mempengaruhi 
perilaku individu. 

Psikologi budaya mencoba mempelajari bagaimana faktor budaya dan etnis 
mempengaruhi perilaku manusia.  Di dalam kajiannya, terdapat pula paparan mengenai 
kepribadian individu yang dipandang sebagai hasil bentukan sistem sosial yang di 
dalamnya tercakup budaya. Adapun  kajian lintas budaya merupakan pendekatan yang 
digunakan oleh ilmuan sosial dalam mengevaluasi budaya-budaya yang berbeda dalam 
dimensi tertentu dari kebudayaan. 

 
Selain mengkaji perilaku manusia,  psikologi juga meneliti dan mempelajari hewan atau yang 

disebut dengan psikologi hewan. Psikologi ini meneliti dan mempelajari perilaku hewan dan dari 
hasil penelitian tersebut dapat berguna untuk mengerti tentang keadaan manusia. Dengan  
demikian, maka  dalam psikologi itu fokusnya adalah manusia. Banyak penelitian yang 
dilakukan pada hewan, yang akan  hasilnya kemudian diarahkan pada manusia. 
 
 

3. Metode Psikologi 
 

Terdapat beberapa metode dalam mempelajari dan mengkaji perilaku manusia 
dalam psikologi. Metode merupakan cara ilmiah yang digunakan dalam mengumpulkan 
data sehingga pemahaman tentang perilaku seseorang dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. Dalam psikologi beberapa metode yang biasa digunakan adalah: percobaan 
atau eksperimen, pengamatan, wawancara, angket, dan pemeriksaan psikologis. 
 
a. Metode Percobaan (eksperimental) 

 
Metode ini biasanya dilakukan di dalam laboratorium dengan mengadakan 

berbagai percobaan. Orang yang melakukan eksperimen harus dapat menguasai situasi, 
yaitu mampu menimbulkan atau menghilangkan berbagai macam situasi sesuai dengan 
kehendaknya. Hal ini disebabkan metode ini hendak menemukan prinsip-prinsip yang 
bekerja dalam tingkah laku atau hendak mengungkap hubungan sebab akibat.  

 
Metode ini umumnya dimulai dengan hipotesis, yaitu prediksi dari teori, diuraikan 

dan dirumuskan sehingga dapat diujicobakan. Proses eksperimen dimulai dengan 
pembagian kelompok, yaitu kelompok yang diberi perlakuan khusus atau treatment 
(kelompok eksperimen) dan kelompok yang tidak mengalami perlakuan (kelompok 
kontrol). Kelompok eksperimen diberi perlakuan khusus untuk menghasilakn situasi yang 
diinginkan. 
 
b. Metode Pengamatan (observasi) 
 

Berbeda dengan metode eksperimen yang bertujuan menimbulkan situasi yang 
diinginkan, dalam pengamatan peneliti tidak menimbulkan situasi dan menerapkan suatu 
perlakuan melainkan melakukan pengamatan terhadap situasi yang sudah ada, alamiah 
dan tidak dibuat-buat. Pengamatan dapat dilakukan pada berbagai situasi dan tingkah laku 
manusia. Dalam melakukan pengamatan, peneliti mengunakan pedoman obervasi agar 
dapat lebih fokus terhadap situasi yang diamati. Hasil pengamatan dicatat untuk 
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kemudian diambil kesimpulan, baik khusus maupun umum.  
 
c. Metode Wawancara 
 

Wawacara merupakan tanya jawab antara si pemeriksa dan orang yang diperiksa yang 
bertujuan agar orang yang ditanya mengemukakan isi hatinya, ide, gagasan, pandangan, dan 
pendapatnya. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi yang komprehensif 
tentang suatua masalah. Wawancara dapat dilakukan dengan cara wawancara bebas, wawancara terarah, 
wawancara terbuka, dan wawancara tertutup. 

 
d. Metode Angket 
 

Angket adalah wawancara tertulis. Pertanyaan disusun secara tertulis dalam lembar 
pertanyaan. Orang yang akan diperiksa tinggal membaca pertanyaan dan memberi jawaban secara terulis 
pula pada kolom yang sudah disiapkan. Keuntungan metode ini adalah dapat dilakukan pada obyek 
penelitian dalam sebaran yang besar, wilayah yang luas dan waktu yang sangat singkat Namun 
kelemahannya tidak mampu menggali eksperesi wajag, gerak dan perasaan responden.  
 
e. Pemeriksaan Psikologis 
Metode ini biasa disebut dengan psikotes. Metode ini menggunakan alat psikodiagnostik tertentu yang 
hanya dapat dipergunakan oleh para ahli yang terlatih (psikolog). Alat psikodiagnostik dapat digunakan 
untuk mengukur dan mengetahui minat, bakat, IQ, kecerdasan sikap, kepribadian seseorang. 
Keuntungan metode ini adalah dapat mengumpulkan banyak data tentang diri individu dalam waktu 
relatif singkat. Kelemahannya adalah metode ini tidak dapat digunakan secara luas karena hanaya dapat 
dilakukan oleh ahli dan terlatih. 
 
 
4. Sejarah Psikologi 
 

Sejarah psikologi dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase di bawah pengaruh filsafat, fase di 
bawah pengaruh ilmu pengetahuan alam, dan fase psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. 
 
a. Fase Pengaruh Filsafat 
 

Konsep psikologi dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno.  Psikologi memiliki  
akar dari bidang ilmu filosofi yang diprakarsai sejak zaman Aristoteles sebagai ilmu jiwa, 
yaitu ilmu untuk kekuatan hidup  (levens beginsel). Aristoteles memandang ilmu jiwa 
sebagai ilmu yang mempelajari gejala - gejala kehidupan. Jiwa adalah unsur kehidupan 
(Anima), karena itu tiap - tiap makhluk hidup  mempunyai jiwa. 
 
b. Fase Pengaruh Ilmu Pengetahuan Alam 
 

Fase ini dimulai setelah revolusi ilmiah dimana pola pikir yang lebih mekanistik dalam 
memandang alam dan manusia. Alam memiliki sistem, dapat diramalkan, dan tidak tunduk pada 
hukum-hukum spritual belaka. Manusia juga memiliki reason, kemampuan untuk berpikir logis dan 
dengan demikian tidak tunduk total kepada hukum spiritual dan kesetiaan semata. Implikasinya adalah 
munculnya diskusi tentang. ‘knowledge’ yang menyebabkan perkembangan ilmu dan metode ilmiah yang 
maju dengan pesat. Penekanan pada fakta-fakta yang nyata daripada pemikiran yang abstrak. Ilmu-ilmu 
eksakta yang menggunakan pendekatan empiri menjadi semakin dominan.  

 
Fase ini ditandai dengan kemajuan-kemajuan di bidang  fisiologis, meliputi riset-riset di 

bidang aktivitas syaraf , sensasi, dan otak yang memberi dasar empiris bagi fungsi-fungsi yang 
sebelumnya dianggap fungsi dari soul (jiwa), yang juga sebelumnya dianggap sangat abstrak. Selain 
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bidang fisilogis, kemajuan juga nampak pada bidang psikofisik, yaitu bagian dari disiplin ilmu fisiologi 
yang memfokuskan pada pengalaman subyektif dalam mempelajari hubungan antara stimulus fisik dan 
sensasinya. Sensasi yang dirasakan  oleh pancaindera manusia dipandang sebagai  refleksi hubungan 
jiwa dan fisik dan tidak semata-mata dijelaskan dari sudut anatomi atau fisik saja. Psikofisik merupakan 
tahap  transisi  yang  krusial  antara  bidang  fisiologis  dengan  awal  pemunculan  psikologi sebagai  
sebuah  disiplin  ilmu.  Oleh karena itu  para tokoh  psikofisik dapat  dianggap sebagai tokoh pendiri 
psikologi. 

 
c. Psikologi sebagai limu yang berdiri sendiri 
 

Walaupun sejak dulu telah ada pemikiran tentang ilmu yang mempelajari manusia 
dalam kurun  waktu bersamaan dengan adanya pemikiran tentang ilmu yang mempelajari 
alam, akan tetapi karena kerumitan dan kedinamisan manusia untuk dipahami, maka 
psikologi baru tercipta sebagai ilmu sejak akhir 1800-an yaitu sewaktu Wilhem Wundt 
mendirikan laboratorium psikologi pertama didunia. 

 

Pada tahun 1879  Wilhem Wundt mendirikan laboratorium Psikologi pertama di 
University of Leipzig, Jerman. Ditandai oleh berdirinya laboratorium ini, maka metode ilmiah 
untuk lebih memahami manusia telah ditemukan walau tidak terlalu memadai. dengan 
berdirinya laboratorium ini pula, lengkaplah syarat psikologi untuk menjadi ilmu 
pengetahuan, sehingga tahun berdirinya laboratorium Wundt diakui pula sebagai tanggal 
berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan. 
 

 
C. Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan 

a. Dosen menyampaikan latar berlakang, tujuan, dan langkah-langkah kegiatan dari bab ini.  
b. Terkait dengan pengetahuan tentang psikologi, dosen mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa 

tentang: 
   

Apa yang mahasiswa ketahui tentang psikologi? 
 

(jawaban mahasiswa ditulis pada papan tulis atau ditayangkan pada slide) 
 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan I :  

a.  Dosen membagi mahasiswa menjadi 3 kelompok. 
b. Setiap kelompok diberi tugas untuk mendiskusikan salah satu dari tiga sub bab materi, yaitu 

defenisi psikologi dan ruang lingkup psikologi, metode dalam psikologi, dan sejarah psikologi. 
c. Hasil diskusi ditulis pada kertas plano. 
d. Dosen meminta mahasiswa untuk menempelkan hasil diskusi dan pajangan pada dinding tempat 

perkuliahan. 
 
Kegiatan II: 
 
a. Dosen meminta salah satu mahasiswa dari setiap kelompok untuk menjaga pajangan. 
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b. Dosen meminta mahasiswa yang lain untuk melakukan kunjung karya sebanyak 3 putaran kepada 
kelompok lain sesuai dengan nomor yang dimilikinya untuk menimba pengetahuan dan informasi 
tentang materi dari kelompok lain. 

c.  Penjaga pajangan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada pengunjung dan 
pengunjung memberi komentar dan pertanyaan. 

d. Selesai kunjungan, semua kembali ke kelompok masing-masing. Penjaga pajangan menyampaikan 
masukan dan komentar dari pengunjung dan anggota kelompok menyampaikan hasil dan 
pengalaman kunjungan. 

  
3. Penguatan 

a. Dosen memberi penguatan tentang arti dan makna psikologi, metode dalam  psikologi serta 
sejarah psikologi 

b.  Dosen memberi contoh aplikasi psikologi dari berbagai bidang. 
 

D. Soal Latihan 

1. Apa yang dimaksud dengan psikologi? 
2. Uraikan beberapa metode dalam mengkaji perilaku manusia! 
3. Jelaskan secara singkat sejarah psikologi! Penjelasan ditulis dalam bentuk liini masa. 
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BAB III 

MANUSIA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN ISLAM 

 

A. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

 
1. mengetahui filosofi psikologi Islam. 
2. menyimpulkan potensi manusia menurut Al-Quran. 
3. mengetahui sejarah psikologi Islam. 
 

B. Materi Pembelajaran 
 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai hasil dari pikiran manusia, telah membawa 
dunia dalam era moderenisasi dan globalisasi. Era ini memberi berbagai kemudahan manusia dalam 
menjalankan aktivitas kehidupannya. Meski demikian, tidak dapat dinafikkan bahawa dibalik berbagai 
kemudahan tersebut, manusia mengalami dehumanisasi dan kekeringan spiritual. Moderenisasi selalu 
dipandang dari keunggulan dalam aspek fisik dan materi serta mengabaikan aspek lain dalam diri 
manusia. 

 
Hawari (1997) menyebutkan bahawa moderenisasi telah merubah nilai-nilai kehidupan. Hal ini 

nampak dari perubahan psikososial yang terjadi. Perubahan itu adalah a) pola hidup masyarakat yang 
sosial religius cenderung mengarah ke pola hidup materialistik, b) kehidupan masyarakat yang sederhana 
dan produktif berubah menjadi masyarakat komsumtif, c) hubungan kekeluargaan menjadi longgar, d) 
masyarakat cenderung meninggalkan nilai-nilai agama dan menjalani kehidupan dengan prinsip permisif, 
e) nilai perkawinan diragukan dan lebih memilih hidup di luar nikah, dan f) motivasi materi yang 
dominan sehingga mengabaikan hubungan interpersonal dengan orang lain. 

 
Fenomena tersebut telah melanda sebahagian masyarakat sehingga nilai budaya, moral, dan 

agama semakin jauh dari kehidupan. Konsekuensi yang muncul adalah meningkatnya kriminalitas, 
pemerkosaan, penyelewengan amanah, broken home, prostitusi, korupsi, delinkuen di kalangan remaja, 
dan kasus bunuh diri. Selain itu jumlah masyarakat yang mengalami stress dan depresi sehingga 
menyebabkan  gangguan jiwa pun makin bertambah. 

 
Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tesebut. Dalam bidang psikologi, para 

pakar telah melakukan berbagai pendekatan dan metode untuk membantu mereka yang menjadi korban 
dari moderenisasi. Namun kenyataannya, segala upaya tidak mampu memberi  solusi untuk keluar dari 
berbagai permasalahan kehidupan. Mulai dari pendekatan psikoanalisis dengan metode instropeksi, 
pendekatan behaviorisme dengan prinsip stimulus respon, metode insight dalam pendekatan gestalt, dan 
pendekatan humanistik dengan terapi yang berpusat pada diri. 

 
Melihat kenyataan tersebut diperlukan suatu pendekatan baru yang lebih melihat manusia 

secara utuh dan komprehensip. Kegagalan beberapa pendekatan psikologi di atas sebagai akibat dari 
cara pandang  yang keliru terhadap manusia. Di beberapa negara dalam satu dekade terakhir, seperti 
Indonesia dan Malaysia muncul kesadaran untuk mengkaji suatu pendekatan psikologi yang berpijak 
pada Al-Quran, iaitu psikologi Islam. 
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1. Filosofi Psikologi Islam 

Dalam menjalani kehidupan, manusia senantiasa melakukan interaksi dan komunikasi dengan 
lingkungannya. Proses interaksi ini terjadi dalam keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai hubungan 
yang harmonis, baik antara sesama manusia dan makhluk lainnya, diperlukan aturan dan tuntunan yang 
memiliki kebenaran mutlak. Aturan inilah yang menjadi falsafah hidup manusia dalam menjalankan 
seluruh kegiatannya agar terhindar dari berbagai permasalahan sehingga hidup rukun dan sejahtera. 

 
Langgulung (1986) menjelaskan bahawa falsafah hidup mengandung kebenaran bersifat 

spekulatif dan praktikal. Hal ini akan membantu dalam menafsirkan diri manusia, sifat, bagaimana 
kehidupan setelah di dunia, dan seluruh hakikatnya. Falsafah ini berlandaskan prinsip tertinggi, tidak 
berubah, dan memiliki norma yang akan mencegah manusia untuk melakukan kesalahan. Islam, sebagai 
agama samawi, diturunkan untuk memberi keselamatan dan kedamaian  bagi semua makhluk, yang akan 
dicapai selama berpegang pada sumber pertama hukum Islam dan falsafah hidup bagi orang yang 
menganutnya, iaitu Al-Qur’an. 

 
Al-Qur’an sebagai sumber ajaran dan syariat (hukum) Islam mengandung berbagai dimensi, 

baik dimensi akidah, akhlak, sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan bidang 
psikologi, maka psikologi Islam akan mengkaji manusia dan perilaku beradasarkan perspektif Al-
Qur’an. Dalam kajian ini, Al-Qur’an menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia, tujuan hidup, 
sifat-sifat, dan potensi yang dimiliki manusia. 
 
a. Penciptaan Manusia 
 

Al-Qur’an menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia dalam dua hal, iaitu penciptaan 
manusia pertama (Adam as) dan proses kejadian manusia secara umum. Menurut Shihab (1996), Al-
Qur’an menggunakan  kata pengganti nama yang berbeda dalam  menunjuk  Allah Swt  dalam proses 
kejadian manusia. Pertama, Al-Qur’an menggunakan kata pengganti nama berbentuk tunggal dalam 
penciptaan manusia pertama (Adam As). Seperti firman Allah Swt: “Sesungguhnya Aku akan 
menciptakan manusia dari tanah”. “Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan 
kepadanya ruh, maka hendaklah kamu bersujud kepadanya”. (Q. Shad, 38: 71-72) dan “ Apa yang 
menghalangi kamu (iblis) sujud kepada apa yang Aku ciptakan dengan kedua tanggan-Ku” (Q. Shad, 38: 
75). Kedua, Al-Qur’an menggunakan bentuk jamak dalam proses kejadian manusia secara umum. 
Penggunaan bentuk jamak ini karena Allah Swt melibatkan makhluk lain dalam proses kejadian 
manusia, iaitu ibu dan bapak. Firman Allah Swt “Sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dalam 
bentuk yang sebaik-baiknya” (Q. At-Tiin, 95: 4). 

 
Dari peristiwa kejadian manusia pertama dapat diambil suatu kesimpulan bahawa Adam as 

diciptakan dari tanah kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Kedua ayat tersebut mengandung arti 
manusia terdiri atas dua aspek, iaitu aspek jasmani dan aspek rohani. Kedua aspek ini menjadi satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ayat yang menjelaskan keterlibatan ibu dan bapak dalam proses 
kejadian manusia secara umum  menunjukkan bahawa proses reproduksi mengalami beberapa fase 
(periode) pertumbuhan, sejak terjadinya pembuahan antara sel sperma dan sel telur sampai waktu 
kelahiran. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt pada ayat lain, “Dan sesungguhnya Kami telah 
menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan 
dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah lalu Kami 
jadikan tulang belulang. Tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan ia 
makhluk berbentuk lain. (Q. Al-Mu’minun: 12-14). 

 
Penjelasan beberapa ayat di atas memberi maklumat awal: 1) manusia diciptakan dari tanah. 

Dalam proses selajutnya, secara tidak langsung unsur tanah akan diserap oleh tumbuhan dan diolah 
dalam bentuk  makanan yang akan dikomsumsi manusia. 2) makanan yang dikomsumsi menjadi gizi  
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yang sempurna sehingga akan memberi dampak positif bagi perkembangan janin dalam kandungan. 3) 
setelah perkembangan mencapai kesempurnaanya, maka ditiupkan kepadanya ruh Illahi. 
 
b. Kedudukan dan Tujuan Hidup 
 

Allah Swt menciptakan manusia dengan tujuan dan kedudukan yang berbeza dengan makhluk 
lainya. Hal ini terkandung dalam firman Allah Swt, “Sesungguhnya saya akan menciptakan  khalifah di 
muka bumi ini” (Q. Al-Baqarah  2:30). Secara harfiah khalifah berarti pengganti. Menurut Al-Shadr 
(Shihab 2001), kekhalifahan mengandung tiga makna yang saling berhubungan. Pertama, manusia 
sebagai khalifah. Kedua, ardh  iaitu alam raya. Ketiga, hubungan antara manusia dengan alam dan 
seluruh isinya.  

Penafsiran ayat tersebut menggambarkan penciptaan manusia memiliki kedudukan yang sangat 
mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya, iaitu sebagai pengganti Allah Swt di bumi. Dalam 
menjalankan tugas kekhalifahannya, manusia mesti menanamkan sifat-sifat-Nya guna memakmurkan 
dan mensejahterakan bumi serta menjaga keharmonisan dengan makhluk lain. Hubungan yang 
harmonis antara manusia dengan alam serta hubungan spiritual manusia dengan Tuhannya akan 
membangun peradaban yang gemilang. 

 
Allah berfirman di ayat lain, “Sesungguhnya  Saya tidak ciptakan jin dan manusia selain hanya 

untuk mengabdi (beribadah) kepada Ku” (Q. Ad-Dzariyat 51: 56). Ayat ini mengandung makna akan 
tujuan hidup manusia, iaitu beribadah. Beribadah berarti melakukan kegiatan atau perbuatan sesuai 
dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Swt. Ibadah dapat dipahami dalam dua kategori. Pertama 
ibadah ritual, iaitu segala perbuatan yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Kedua, ibadah sosial 
yang merupakan hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Ini berarti segala hasil karya manusia 
merupakan bagian dari cara pengapdian kepada Tuhan selama karya itu berlandaskan nilai-nilai Ilahiyah. 

 
Kesadaran akan kedudukan dan tujuan hidupnya membawa manusia ke jalan yang benar, 

memberi manfaat baik kepada diri maupun makhluk lainnya dan tidak merugikan orang lain. Orang 
yang paham tujuan hidupnya akan selalu berpikiran positif dan terhindar dari prasangka negatif. Kondisi 
inilah yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirnya bumi ini menjadi 
indah karena manusia menjalankan tugasnya sebagai pengganti Tuhan. 
 
2. Potensi Manusia 

 Untuk menjalankan tugas kekhalifahan dengan baik, Allah Swt melengkapi manusia dengan 
berbagai potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Berbagai ayat dalam Al-Qur’an menjelaskan 
potensi tersebut. Potensi inilah yang akan memudahkan manusia dalam mengelola bumi dan paham 
akan tujuan hidupnya. Dengan potensi itu, manusia boleh melakukan berbagai aktiviti yang menunjang 
kehidupannya sebagai bentuk pengabdian kepada Rabbnya. Kemampuan itu juga menjadikan manusia 
boleh mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mencapai kejayaan. 

 
Shihab (1996, 2001) menyebutkan bahawa manusia dianugrahi potensi tertentu iaitu: 
 

a. Kemampuan untuk mengetahui nama benda, sifat-sifat, dan kegunaanya. Ini memungkinkan 
manusia untuk membuat suatu ide, konsep dan teori serta mampu melaksanakan. Firman Allah Swt 
“Dia telah mengajarkan kepada Adam nama (benda) seluruhnya” (Q. Al-Baqarah 2: 31). 
 
b. Bumi, langit dan segala isinya ditundukkan bagi manusia. Kondisi ini memungkinkan manusia 
untuk melakukan  ekplorasi alam demi kesejahteraanya dan mampu menjelajahi permukaan bumi 
dan angkasa sehingga boleh melakukan perjalanan kemana-mana. Allah Swt berfirman “Dan Allah 
menundukkan untukmu segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi (Q. Al-Jatsiyah 45: 13). 
 



Buku Daras Psikologi Pendidikan dan Perkembangan 
 
 

15  

 

c. Manusia dilengkapi akal pikiran dan pancaindera. Dengan potensi ini, manusia boleh paham 
perbuatan baik dan buruk dan jauh dari perilaku haiwan serta mampu melakukan observasi dan 
analisa secara cermat dan tepat. Kemampuan ini dijelaskan dalam firman Allah Swt “Dialah 
menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati” (Q. Al-Muluk 67: 23). 
 
d. Manusia diciptakan dalam bentuk terbaik dan dimuliakan dibandingkan dengan makhluk 
lainnya.  Kemuliaan ini boleh jadi karena manusia memiliki akal dan indera yang lengkap daripada 
ciptaan Allah yang lain. Manusia memiliki fisik (badan) yang lurus, posisi indera yang seimbang, 
mampu berjalan dengan posisi tegak, dan dibalut dengan kulit yang lembut sehingga ia merupakan 
makhluk yang paling sempurna bentuknya. Firman Allah Swt “Sesungguhnya Kami telah 
menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (Q. At-Tiin 96: 4). 

Meskipun demikian, manusia jaga tidak luput dari berbagai kelemahan, antara lain: 
a. Potensi untuk mengalami godaan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Dorongan hawa nafsu akan 
membawa manusia untuk menghalalkan berbagai cara guna meraih tujuan pribadi.  
 
b. Manusia hanya mampu mengetahui fenomena duniawi. Masih banyak hal yang tidak dapat 
dijangkau oleh indera manusia khusunya kehidupan akhirat. Dalam kondisi seperti ini, manusia 
sangat mudah terpukau dengan hal-hal yang bersifat materi dan akhirnya menjadi manusia 
materialistik, menghormati manusia karena kedudukan dan status sosial. Allah berfirman “Mereka 
hanya mengetahui perkara zahir dari kehidupan dunia dan meraka tidak pernah ingat kehidupan 
akhirat mereka (Q. Ar-Rum 30: 7). 
 
c. Ingkar nikmat dan bersifat keluh kesah. Nikmat yang melimpah terkadang membuat manusia 
lupa akan segalanya. Akibatnya adalah manusia menjadi kufur, sombong, dan menyia-nyiakan waktu. 
Namun ketika menghadapi masalah, maka ia akan menyalahkan orang lain dan terkadang Rabbnya. 
“Sesungguhnya manusia diciptakan bekeluh kesah (Q. Al-Ma’arij 70: 19)  
 
Menurut pandangan Al-Qur’an, manusia memiliki kemuliaan dengan potensi (kemampuan) yang ada 

dalam dirinya. Meskipun demikian, manusia juga dapat melakukan kesalahan karena adanya kelemahan 
sehingga tidak satu pun manusia yang dapat mencapai kesempurnaan yang hakiki. Manusia bukanlah 
malaikat yang selalu bersujud menyembah Rabbnya, tetapi manusiapun bukan golongan syaitan yang 
selalu tergoda dalam jalan kesesatan. Manusia yang sempurna adalah manusia yang silaf  dan mampu 
kembali mengingat makna kehidupannya. 

 
Penjelasan dari beberapa ayat dalam Al-Qur’an menjadi falsafah dalam mengkaji manusia, baik dari 

segi perilaku kognitif, emosi, spiritual, dan psikomotornya. Dengan falsafah ini, diharapkan mampu 
menjawab berbagai masalah kemanusiaan yang muncul saat ini. Pandangan inilah yang membedakan 
psikologi Barat dengan psikologi Islam sehingga terjadi perbezaan yang mendasar dalam 
pendekatannya. 
 
3. Sejarah Psikologi Islam 
 

Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri atas dua gabungan kata, iaitu psyhe dan 
logos. Psyche berarti napas kehidupan, jiwa, dan pikiran. Logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi 
psikologi secara harfiah adalah ilmu atau pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala kejiwaan. 
Gejala kejiwaan ini boleh dilihat dari perilaku manusia, baik dalam bentuk kognitif, efektif, dan 
psikomotorik. 

 
Dalam bahasa Arab psikologi disebut ilmun nafs. Selain menggunakan kata nafs, dalam 

terminologi bahasa Arab juga dikenal kata ruh, aql, dan qalbu. Al-Qur’an menjelaskan keempat kata itu 
dalam makna yang berbeza tetapi menggambarkan  tentang manusia. Shibab (1996) mengatakan bahwa 
kata nafs berarti manusia yang memiliki potensi baik dan buruk. Kata qalb mengandung makna 
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membalik kerana salah satu sifat manusia adalah sering berubah pikiran, terkadang senang dan susah, 
dan tidak konsisten. Aql berarti daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu, dorongan moral 
serta kemampuan untuk mempelajari dan mengambil kesimpulan. Sedangkan ruh merupakan kata yang 
sulit untuk ditetapkan maknanya. Kesulitan ini disebabkan kata ruh digunakan dalam berbagai konteks 
dan berbagai makna. 

Sebagai suatu ilmu, psikologi baru lahir pada abad ke 18 ketika Wilhelm Wundt mendirikan 
laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Meskipun telah berdiri sebagai ilmu tetapi jauh 
sebelumnya beberapa tokoh telah memberi perhatian dan melakukan kajian tentang jiwa serta gejalanya. 
Langgulung (1986) membagi sejarah perkembangan psikologi dalam empat tahap. Pertama, zaman 
Yunani. Kedua, zaman tamaddun (peradaban) Islam. Ketiga, abad ke 18 – abad ke 20. Keempat zaman 
psikologi Islam mutakhir. 

 
Pada zaman Yunani lahir beberapa tokoh yang memberi pengaruh terhadap perkembangan 

ilmu. Pemikiran tokoh-tokoh ini menjadi  kelahiran filsafat sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. 
Diantara tokoh itu adalah Plato dan Aristoteles. Filsafat sebagai dasar pengetahuan mengkaji makna 
hakiki akan sesuatu, termasuk kajian tentang jiwa.  

 
Plato  (An Najar 2004) berpendapat bahawa pada dasarnya manusia tidak boleh mengenal 

jiwanya kecuali dalam keadaan suci dari perbuatan dosa dan berbagai tindak kejahatan. Jiwa memiliki 
wujud yang berpisah dengan badan (jasmani). Jiwa adalah substansi yang independen dari jasmani. Jiwa 
inilah yang membimbing jasmani bahkan akan mengarahkan bila melakukan sesuatu di luar kebajikan. 
Hubungan antara jiwa dengan jasmani digambarkan seperti nahkoda dengan perahunya, dimana 
nahkoda bertugas mengatur arah perahu agar tehindar dari hempasan gelombang. 

 
Jiwa menurut Plato berada dua alam, iaitu alam ide dan alam rasa. Pada dasarnya kedua alam 

ini saling menyatu dalam kesatuan tetapi setelah alam ide jatuh ke tanah mengakibatkan alam ini 
terpecah menjadi beberapa bagian. Sejak itulah jiwa berada dalam alam rasa dan selalu berusaha 
mencapai kembali alam ide dengan cara mensucikan dirinya. Hanya dengan cara itu, jiwa mampu 
melepaskan diri dari ikatan jasmani dan akan kembali ke alam ide. 
 

 Selain pemikiran jiwa tersebut, Plato juga meyakini kekekalan jiwa yang dibuktikan dengan 
kehidupan dan gerak. Kedua hal ini menjadi dasar dari tabiat jiwa manusia dan substansi dari jiwa itu 
sendiri. Jasmani dikatakan hidup bila bergerak dan jiwalah yang menjadi penggeraknya. Gerak jiwa ini 
bersifat kekal dan abadi. Kehhidupan dan gerak merupakan ciri dari jiwa manusia.  

  
Aristoteles (An Najar 2004) menjelaskan jiwa dalam makna yang luas.  Menurutnya tumbuh-

tumbuhan dan binatang memiliki jiwa karena keduanya merupakan benda hidup. Berdasarkan 
pemikiran ini, ia membagi makhluk hidup berdasarkan kekuatannya. Tumbuh-tumbuhan memiliki dua 
kekuatan iaitu kekuatan untuk makan dan minum. Binatang, selain memiliki kedua kekuatan itu, juga 
memiliki kemampuan untuk mengenal, bergerak dan dorongan nafsu. Adapun manusia disamping 
memiliki kekuatan tersebut juga mampu untuk berpikir. 

 
Dalam pandangan Aristoteles, hubungan antara jasmani dengan jiwa adalah hubungan antara 

benda dengan bentuk atau jiwa merupakan fungsi dari jasmani. Untuk membuktikan pendapatnya, ia 
mengatakan bahawa emosi tidaklah muncul dari jiwa itu sendiri melainkan lahir dari jiwa dan jasmani 
sekaligus. Pengamatan dapat terjadi kerana adanya kerjasama antara jiwa dengan anggota jasmani yang  
lain seperti mata. Hal inilah yang membedakan antara pemikiran Plato dan Aristoteles tentang jiwa. 
Plato mengangap jiwa dan jasmani merupakan dua substansi yang berpisah sedangkan Aristoteles 
menyebutkan jiwa dan jamani adalah dua hal yang saling berhubungan. 

 
Zaman tamaddun Islam dimulai sejak runtuhnya peradaban Yunani. Pada saat itu lahir tokoh-

tokoh muslim sebagai pemikir, ilmuwan  di berbagai bidang ilmu sekaligus mendalami ilmu agama. 
Dalam bidang psikologi lahir Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tharkhan (Al Faraby), Abu 
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Ali Al Husain bin Abdullah (Ibnu Sinaa), Abu Hasan Ali Al Basry (Al Mawardi), Abu Hamid 
Muhammad bin Muhammad Al Gazali (Al Gazali), dan Abu Bakar Muhamad bin Abdul Malik bin 
Thufail Al Qaisy (Ibnu Thufail). Menurut Langggulung (1979) pemikiran zaman Yunani memberi 
konstribusi besar terhadap pemikir muslim dan kemajuan peradaban Islam. Meskipun demikian, para 
pemikir muslim tidak serta merta menerima pandangan dan konsep dari Yunani melainkan melakukan 
seleksi dan telaah ulang berdasarkan ajaran Islam.  

 
Al Faraby ( Alpharabius) dikenal dalam sejarah falsafah Islam sebagai guru kedua setelah 

Aristoteles. Dalam bidang psikologi, ia mengemukakan tentang kehidupan sosial manusia, dimana 
seseorang tidak akan mampu mencapai kesempurnaanya dengan sendiri melainkan melalui bantuan 
orang lain. Untuk menyelesaikan masalah kehidupannya, individu mestilah mendapatkan ide dari orang 
lain sebagai salah satu cara untuk mendapatkan solusi. Menurutnya, kehidupan ini akan berjalan dengan 
baik selama manusia saling mengerti, toleransi, tolong menolong, saling menghargai dan bekerjasama. 

 
Manusia dalam pandangan Al Faraby memiliki empat bagian dasar, iaitu makan, merasa, 

berkhayal, dan berpikir. Dengan makan  maka manusia boleh mencapai kematangan dalam 
pertumbuhan dan perkembangan sehingga seluruh indera bekerja dan mampu menerima stimulus yang 
akan dibawa ke hati. Berkhayal berfungsi menjaga objek yang telah diamati meskipun objek itu tidak 
berada di dekat individu. Bagian inilah yang memungkinkan manusia untuk berimajinasi dan berkarya 
menghasilkan sesuatu produk baru. Adapun berpikir berfungsi melakukan kontrol terhadap apa yang 
dilakukan oleh ketiga bagian lainnya, apakah cenderung atau menolak untuk melakukakan sesuatu. 
Berdasarkan beberapa pikiran tersebut, Al Faraby dikenal sebagai pemikir Islam yang mengkaji 
psikologi sosial. 

 
Ibnu Sinaa (Avicenna) merupakan dokter sekaligus ahli dalam pengobatan jiwa. Menurutnya, 

pengamatan indera terdiri atas dua bagian iaitu indera nyata, melalui pancaindera dan indera bathin 
(tidak nyata) iaitu indera bersama yang meliputi khayal, kekuatan waham, dan ingatan. Indera bersama 
inilah yang menghimpun seluruh fungsi jiwa.  Dalam pandangannya, manusia bertindak dengan 
perasaan. Hal ini dibuktikan adanya  rasa malu, takut serta berbagai bentuk perasaan yang lain. Dalam 
menyembuhkan pasiennya, Ibnu Sinaa menghubungkan kondisi psikologis dan fisik dengan simbol-
simbol yang dimiliki klien. Diantara karya beliau yang terkenal adalah  Al-Asl wal Audah, al Qanun fil 
Thibbi, dan As-Syifaa. 

 
Al-Mawardi dikenal dengan beberapa pemikiran yang berhubungan dengan masyarakat. Dia 

menyebutkan etika sosial dalam dua bentuk, iaitu etika berdasarkan hasil pemikiran fuqaha  dalam hal 
berbicara dan berpakaian dan etika beradasarkan kontrol individu terhadap dirinya. Dalam interaksi 
sosial, manusia cenderung untuk iri dan dengki terhadap orang lain dan cara untuk menghilangkan 
perasaan itu adalah dengan saling mengasihi, menghargai dan saling membantu. Al-Mawardi juga 
mengkaji gambaran dan tugas kerja dalam suatu organisasi serta menentukan syarat yang mesti dimiliki 
oleh seorang pemimpin. 

 
Al-Gazali membedakan tiga aspek dalam diri manusia: kehidupan akal, emosi, dan gerak. 

Pembagian ini berdasarkan pengaruh pengetahuan, minat, dan emosi terhadap tingkah laku seseorang.  
Dia pun mengkaji motivasi sebagai penggerak sifat, fikiran, dan kemauan. Motivasi dalam 
pandangannya merupakan sejumlah kebutuhan fisiologi dan spiritual. Selain itu, iapun telah meneliti 
tentang kebiasaan dan pembentukannya, kemauan dan bentuk-bentuknya, pengamatan dan 
kekuatannya, serta khayal dan fungsi-fungsinya.  

 
Ibnu Thufail membagi kepribadian manusia menjadi tiga: kepribadian yang akan mendapat 

petunjuk setelah berhubungan dengan kehidupan sosial, kepribadian yang boleh hidup dalam suasana 
sosial dan agama, dan kepribadian yang mampu mencapai hakikat. Untuk mecapai kepribadian ketiga 
maka seseorang mesti melalui proses yang sederhana melalui persentuhan dengan alam sampai yang 
kompleks (kasyaf) iaitu cara yang dilakukan oleh kaum sufi. Mujadalah (latihan) yang bertahun-tahun 
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dapat membawa seseorang mencapai hakikat dan dapat membentuk perkembangan akal sampai tahap 
kasyaf. Dalam pandangannya, perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan potensi yang 
ada sejak lahir. 

 
Ibnu Khaldun mengemukaka pendapatnya tentang psikologi dalam buku Mukaddimah. 

Menurut beliau setiap sesuatu di alam ini tunduk dalam suatu aturan dan sistem tertentu. Peristiwa yang 
terjadi akibat adanya hubungan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain sehingga menjadi bagian 
dari sistem yang menguasai peradaban manusia. Peradaban merupakan kumpulan manusia yang lahir 
dari hubungan antara manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan manusia lain. Manusia 
hidup berkelompok dengan tujuan mengatasi berbagai kesulitan, menciptakan kesejahteran, membuat 
aturan, dan mengatur interaksi. 

 
Selain kelima tokoh di atas, terdapat beberapa ahli psikologi muslim yang lain seperti Ali Ibnu 

Abbas Al-Majusi yang menghubungkan antara peristiwa-peristiwa psikologis tertentu dengan perubahan 
psikologis dalam tubuh, Ibnu Al-Haitham (Alhazen) yang menerapkan psikologi eksperimental dalam 
psikologi persepsi visual dan menyebutkan bahwa penglihatan terjadi di otak dibandingkan di mata dan 
pengalaman seseorang memiliki efek pada apa yang dilihat. 

 
Pemikiran tokoh muslim tentang psikologi tersebut telah ada sejak abad kesepuluh masehi 

sebelum lahirnya ahli psikologi di kalangan Barat pada abad kedelapan belas sampai abad keduapuluh. 
Secara umum pandangan pemikir muslim tentang jiwa menggunakan empat istilah, iaitu aql, nafs, ruh, 
dan qalb. Selain itu, pemikiran mereka tentang jiwa juga menyentuh subtansi dari manusia yang dikaji 
melalui pendekatan tasawuf berdasarkan ayat dalam Al-Qur’an. 

 
Sejarah psikologi abad ke 18 hingga abad ke 20 ditandai dengan lahirnya pendekatan 

eksperimen, klinik, dan  psikometrik dalam mengkaji tingkah laku manusia. Pendekatan ini hanya 
melihat aspek luar dan perilaku nyata (overt behavior) dalam menganalisa permasalahan pskologis. Dalam 
masa ini terdapat empat aliran (mazhab) psikologi yang lahir dengan pandangan yang berbeda tentang 
manusia, iaitu psikoanalisa, behaviorisme, kognitif, dan humanistik. 

 
Aliran psikoanalisa memandang perilaku manusia dipengaruhi oleh dua dorongan, dorongan 

hidup iaitu libido seksual dan dorongan mati iaitu perilaku agresi. Perilaku individu dipengaruhi oleh 
alam ketidaksadaran yang berisi kedua dorongan tadi. Tujuan hidup manusia hanyalah untuk memenuhi 
prinsip kesenangan, dimana dorongan yang muncul mesti segera diwujudkan. Perilaku abnormal lahir 
sebagai akibat ketidakmampuan individu memenuhi keinginan alam ketidaksadarannya. Aliran 
behaviorisme lahir sebagai bentuk tanggapan dari psikoanalisa yang memandang manusia hanya sekedar 
kumpulan dorongan-dorongan. Behaviorisme menekankan pengaruh lingkungan terhadap perilaku 
manusia. Dalam aliran ini, individu berperilaku sebagai akibat adanya stimulus dari lingkungan, baik 
karena adanya reward maupun punishment. Manusia dianggap laksana robot yang boleh diprogramkan 
oleh lingkungan. Diantara teori dalam aliran ini ialah classical conditioning, operant conditioning, instrumental 
conditioning, dan observational learning.  

 
Psikologi kognitif lahir sebagai reaksi terhadap aliran behaviorisme. Aliran ini menekankan 

pentingnya insight dalam diri manusia. Dalam berperilaku, individu dipengaruhi oleh insight 
(pemahaman) terhadap lingkungannya. Individu yang gagal melakukan insight akan berada dalam kondisi 
yang tidak seimbang sehingga tidak mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik. Aliran 
Humanistik menekankan prinsip client centered, iaitu memberi peluang kepada individu untuk 
menyelesaikan segala permasalahannya. Menurut pandangan ini, individu memiliki potensi kebaikan dan 
tidak pernah berbuat salah. Manusia bebas dalam mengambil keputusan dan terus mengalami 
perkembangan dalam mengaktualisasikan diri.  

 
Psikologi Islam berawal dari kritik terhadap ilmu pengetahuan yang dipandang telah membawa 

manusia jauh dari nilai-nilai kemanusiaanya (dehumanisasi). Kondisi ini disebabkan pengembangan ilmu 
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pengetahuan lebih menekankan prisip rasionalistik dan berorientasi kepada materi. Akibatnya adalah 
ilmu pengetahuan hanya mengkaji aspek yang tampak serta mengabaikan aspek substansi dan nilai 
agama. Kritik terhadap ilmu pengetahuan moden muncul di kalangan pemikir muslim sekitar tahun 
1970 dengan salah satu gerakan yang disebut islamisasi ilmu pengetahuan (islamization of knowledge). 
Gerakan yang berlandaskan agama dan sumber ajaran Islam (Al-Qur’an) ini dimotori oleh Ismail Al-
Faruqi dan Muhammad Naquib Al-Attas.    

 
Pengaruh islamisasi ilmu pengetahuan menjadi salah satu faktor penyebab lahirnya koreksi 

terhadap teori-teori psikologi moden dengan alternatif yang baru dalam berbagai forum ilmiah. Dalam 
konferensi tahunan ke-4 American Muslim Social Scientists (AMSS) Amerika Serikat dan Kanada tahun 
1975, Malik B. Badri membentangkan makalah denga tajuk the Dilemma of Muslim Psychologists. Makalah 
ini menjadi inspirasi dilaksanakannya International Symposium on Psychology and Islam di Universitas Riyadh 
Arab Saudi pada tahun 1978 yang mengkaji tentang berbagai aspek psikologi dan hubungannya dengan 
Islam. Diskusi tentang psikologi dalam perspektif Islam juga dibahas dalam Word Conference on Muslim 
Education yang pertama di Mekkah tahun 1977, kedua di Islamabad tahun 1980, ketiga di Dacca tahun 
1981, dan tahun 1982 di Jakarta (Langgulung 1986). 

 
Pemikiran tentang pskologi Islam juga dilontarkan dalam bentuk penerbitan buku oleh 

beberapa ilmuwan muslim. Di beberapa negara di Asia negara semangat memperkenalkan psikologi 
Islam melalui penulisan buku sangat ramai. Di Malaysia, Hasan Langgulung menulis buku Pendidikan 
Islam, Suatu Analisa Sosio-Psikologi (1979) dan Beberapa Tinjauan dalam Pendidikan Islam (1980). 
Utsman Najati menguraikan konsep kejiwaan dan perilaku psikologis menurut Al-Qur’an dalam buku 
Al-Qur’an wa ‘Ilmu an-Nafs (1987). Tahun 1995 di Indonesia, Djamaluddin Ancok menulis tentang 
Psikologi Islam, Solusi Islam terhadap Problem-Problem Psikologi, Hanna Jumhana Bastaman 
meluncurkan buku Integrasi Islam dengan Psikologi Menuju Psikologi Islami. Bahkan setahun 
sebelumnya (1994) terbit buku dalam bentuk bunga rampai yang mengkaji kerangka umum dan 
pemikiran alternatif psikologi Islam. Sampai tahun 2008 telah terbit lebih dari empat puluh judul buku 
yang membahas psikologi dalam perspektif Islam. 

 
Psikologi Islam akan terus berkembang melalui pembentukan organisasi profesi dan lembaga 

pendidikan untuk lebih memudahkan gagasan ini dikenal di berbagai kalangan. Khusus di Indonesia, 
telah terbentuk Asosiasi Psikologi Islam (API) sebagai wadah bagi mereka yang memiliki perhatian 
dalam kajian ini. Hal yang sangat menggembirakan ketika beberapa perguruan tinggi telah menawarkan 
psikologi Islam  sebagai sebuah mata kuliah dalam kurikulum institusional. Bahkan perubahan Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) memberi kesempatan dibukanya 
Fakultas Psikologi sehingga kajian psikologi dapat dilakukan melalui sumber-sumber Islam klasik (kitab 
kuning). 

 
Untuk menjaga kesadaran dan semangat ilmuwan muslim, khususnya yang konsen dalam 

pengembangan psikologi Islam terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, melakukan 
penelitian, baik dasar maupun terapan, dengan menggunakan teori-teori yang bersumber dari Al-Qur’an 
dan pendapat ilmuwan muslim dalam kitab klasik. Kedua, melaksanakan pertemuan ilmiah guna 
membahas isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan psikologi Islam dan mengkaji hasil-hasil 
penelitian. Ketiga, menyusun kurikulum dalam bentuk mata kuliah yang merangkum kajian-kajian 
psikologi Islam, seperti psikologi tasawuf (sufi), psikologi ibadah, psikoterapi Islam, psikologi keluarga 
sakinah dan konseling Islam.   

 
 
Usaha mencari solusi terhadap dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

dilakukan dengan berbagai cara oleh berbagai kalangan. Dalam bidang psikologi telah dikembangkan 
beberapa teori dalam empat aliran besar. Meskipun metode psikologi telah diterapkan dalam mengatasi 
masalah kehidupan tetapi jumlah manusia yang menderita sakit, baik fisik dan psikologis, terus 
mengalami peningkatan. Kegagalan psikologi Barat dalam mengatasi psikologi Barat dalam memberi 
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boleh disebabkan cara pandang terhadap manusia yang tidak komprehensif. Pendekatan psikologi Barat 
lebih menekankan pada aspek fisik dan perilaku yang nampak sehingga tidak menyentuh esensi 
kemanusiaan. 

 
Kritik terhadap teori-teori psikologi Barat mendorong ilmuwan muslim untuk memberi 

alternatif baru beradasarkan sumber ajaran Islam (Al-Qur’an). Dalam memandang manusia, pendekatan 
baru ini menempatkan manusia sesuai dengan fitrahnya. Dasar kajian ini tidak lepas dari kajian dasar 
tentang manusia yang meliputi asal kejadian, potensi, kedudukan, dan tujuan hidupnya. Pada dasarnya 
kajian ini telah dilakukan oleh pemikir dan ilmuwan muslim sejak zaman kemajuan Islam pada masa 
Bani Abbasiyah. Ini berarti psikologi Islam telah ada sejak abad kesepuluh, sepuluh abad sebelum 
lahirnya psikologi di dunia Barat. 

 
Usaha merebut kembali apa yang telah diraih sebelas abad silam menjadi tanggung jawab 

bersama di kalangan ilmuwan psikologi.  Beberapa cara boleh dilakukan untuk mengembangkan 
psikologi Islam, diantaranya melakukan kajian terhadap pendapat pemikir muslim melalui khasanah 
klasik Islam (kitab kuning). Hasil kajian ini akan menjadi bahan dan sumber diskusi dalam forum ilmiah 
yang akan dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun buku. Lebih lanjut lembaga pendidikan memiliki 
peranan penting dalam memajukan dan mengembangkan psikologi Islam di masa depan melalui 
berbagai diskusi dan penelitian. 

 
 

C. Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan 

a. Dosen menyampaikan latar berlakang, tujuan, dan langkah-langkah kegiatan dari bab ini.  
b. Dosen mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa tentang: 
   

Apa yang mahasiswa ketahui tentang psikologi Islam? 
 

(jawaban mahasiswa ditulis pada papan tulis atau ditayangkan pada slide) 
 

 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan I :  

a.  Dosen membagi mahasiswa menjadi 3 kelompok. 
b. Setiap kelompok diberi tugas untuk mendiskusikan salah satu dari tiga sub bab materi, yaitu 

filosofi Psikologi Islam, potensi manusia menurut Al-Quran, dan sejarah psikologi Islam. 
c.  Hasil diskusi ditulis pada kertas plano. 
d. Dosen menyampaikan bahwa kegiatan diskusi akan dilakukan dalam bentuk karya kunjung. 
 
Kegiatan II: 
 
a. Dosen meminta dua mahasiswa dari setiap kelompok untuk membawa pajangan kepada kelompok 

lain. 
b. Dosen meminta mahasiswa yang lain untuk tetap berada dalam kelompok masing-masing dan 

menunggu hasil diskusi kelompok lain.  
c. Pembawa pajangan mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok yang     dikunjungi. 
d. Selesai kunjungan, pembawa pajangan kembali ke asal dan menyampaikan komentar dari 

kelompok lain.  
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 3. Penguatan 
a. Dosen memberi penguatan tentang arti dan makna psikologi Islam, potensi manusia menurut Al-

Quran dan sejarah psikologi Islam 
b.  Dosen memberi contoh potensi yang dimiliki manusia dan manfaat dari potensi itu. 

 

D. Soal Latihan 

1. Apa yang dimaksud dengan psikologi Islam? 
2. Tulislah ayat yang berkaitan dengan potensi manusia! 
3. Jelaskan secara singkat sejarah psikologi Islam! Penjelasan ditulis dalam bentuk lini masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buku Daras Psikologi Pendidikan dan Perkembangan 
 
 

22  

 

BAB IV 
 

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN INDIVIDU 
 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

 
Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

 
1. membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. 
2. menjelaskan prinsip, ciri dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. 
3. menggolongkan tugas-tugas perkembangan pada setiap fase kehidupan. 

 

B. Materi Pembelajaran 
 

1. Makna Pertumbuhan dan Perkembangan 
 

Seorang anak berumur 10 tahun dengan tubuh yang tinggi dan  postur yang kurus sedang 
mengerjakan sola latihan yang divberikan oleh guru. Ia membaca soal lalu menjawab pertanyaan dalam 
lembar jawaban. Sekali-kali ia mengaruk kepala, menoleh kiri kanan dan tekadang mengerutkan 
keningnya. Dalam menjawab soal tersebut, ia melakukan aktivitas psikologis yang dapat dilihat maupun 
aktivitas yang berlangsung secara tidak nyata. Ketika ia mengaruk atau memegang kepala, mungkin ia 
sedang berpikir tentang jawaban dari soal, mengingat sesuatu yang berkaitan soal ataupun lupa akan 
sesuattu yang pernah diketahuinya, merasa cemas karena tidak mampu menjawab pertanyaan guru. 
Aktivitas tersebut merupaka aktivitas [sikologis yang tidak nyata namun dapat dilihar dari rekasi tubuh si 
Anak, seperti mengaruk kepala, menoleh, mengeraakan tanga dan sebagainya. 

 
Dalam psikologi,  aktivitas dan ciri anak tersebut sangat berhungan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan. Tinggi anak yang pada mulanya rendah kemudian bertambah menjadi tinggi. Anak 
berpikir untuk menjawan pertanyaan guru. Kedua hal trersebut sesungghunyatelah mengambarkan arti 
pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan fisik anak dari kecil menjadi besar atau dari kurus menjadi 
gemuk adalah bagian dari pertumbuhan. Sedangkan kempauan berpikir, mengingat dan hal lain yang 
berkaitan dengan psikologis merupakan gambaran perkembangan anak. 

 
Dari uraian tersebut dapat lah dipahami bahwa pertumbuhan merupakan perubahan yang 

bekaitan dengan aspek fisik individu dan lebih bersifat kuantitatif. Makna kuantitatif bermasud 
perubagan dapat dilihat secara nyata dan dapat diukur dengan menggunakan alat. Sedangkan 
perkembangan lebih menekankan pada perubahan dalam aspek psikologis individu, seperti emosi, 
sosial, kognitif, intelegensi, bahasa, agama, dan moral, serta bersifat kualitatif. Kualitatif disini bermakna 
perubahan terjadi dalam aspek psikologis dan sosial yang tidak dapat diukur secara langsung. 

  
2. Prinsip-Prinsip, Ciri-Ciri, dan Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan 

 
Sebagai seorang guru atau orangtua, biasa kita menjumpai adanya perbedaan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Kondisi tersebut membuat kita membandingkan 
perbedaan yang terjadi antara satu anak dengan anak yang lain. Ada anak yang mengalami 
perkembangan yang cepat dalam berbahasa namun lambat dalam pertumbuhan fisik, seperti berjalan. 
Demikian sebaliknya, ada anak yang cepat dalam berjalan namun lambat dalam perkembangan pada 
aspek yang lain. 

 
Sebagai seorang guru atau orangtua, sepatutnya bijak dalam menghadapi keadaan seperti. 

Dalam psikologi, perbedan tersebut merupakan sesuatu yang biasa terjadi. Dala pertumbuhan dan 
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perkembangan individu terdapat beberapa prinsip yang menjelaskan terjadinya hal tersebut. Prinsip 
perkembangan diuraikan berikut ini:  

 
 
a. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang bertahap. 
b. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki pola tertentu. 
c. Berproses secara kumulatif dan simultan. 
d. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi pada masa/tempo yang berlainan. 
e. Individu memiliki perbedaan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. 
f. Melampaui keberadaan fenomena dunia.  
 

Prinsip-prinsip tersebit dapat menjadi pegangan bagi seorang pendidik, baik guru maupun 
orangtua dalam memahami pertumbuhan dan perkembangan anak yang dididiknya.  

 
Kapankah individu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kita terkadang tidak 

menyadari bahwa diri kita mengalami perubahan secara alamiah dan ilmiah. Perubahan secara alamiah 
merupakan perubahan yang umumnya terjadi pada aspek fisik. Sedangkan perubahan secara ilmiah 
karena adanya proses pembelajaran yang dialami oleh individu. Untuk mengetahui adanya pertumbuhan 
dan perkembangan, dalam psikologi dijelaskan beberapa ciri perkembangan, yaitu: 

 
a. Terjadi perubahan. Perubahan yang terjadi boleh disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan 

faktor hereditas. 
b. Perubahan tidak relatif menetap. Perubahan yang terjadi bersifat dinamis. 
c. Perubahan menuju kematangan. Perubahan membawa individu ke arah berfungsinya aspek fisik 

dan psikologis secara sempurna. 
d. Terjadi secara alamiah dan ilmiah. Terjadi karena adanya proses pembelajaran  dan adanya 

faktor genetika.  
 

Secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, yaitu faktor internal 
dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dalam diri invidu yang 
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar 
diri individu berpengaruh terhadap perkembangannya. 

 
Adapun faktor internal meliputi gen, kesehatan, kondisi fisik, dan IQ. Faktor eksternal 

mecakup lingkungan tempat tinggal, keluarga, dan tempat pendidikan. 
 

 
3. Tugas Perkembangan  

 
Setiap individu mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. 

Pertumbuhan dan perkembangan tersebut mengikuti pola dan fase yang berbeda. Fase perkembangan 
inividu memiliki beberapa perkara yang mesti dilaksanakan oleh individu sendiri, yaitu tugas-tugas 
perkembangan (developmental tasks). Kemampuan individu menjalankan tugas-tugas perkembangan ini 
akan berpengaruh kepada perkembangan individu selanjutnya. 

 
Havighurst (Monks dkk. 2000) mengemukakan sebelas tugas perkembangan yang berlaku 

kepada seseorang yang telah mencapai fase remaja, yaitu: 
a. Menerima keadaan fisik.  

Remaja diharapkan mampu menerima keadaan diri. Remaja mengalami perubahan fisik 
yang sangat cepat sehingga kondisi ini boleh berimpak ke atas kondisi psikologi remaja. 
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Penolakan terhadap keadaan fisik menyebabkan remaja mengalami masalah psikologi, 
seperti kemurungan, tekanan, dan kepercayaan diri yang rendah. 
 

b. Menerima peranan jenis.  
Sebagai individu yang bertumbuh dan berkembang, remaja dituntut untuk memahami 
peranan dan fungsi  yang akan dijalankannya. Peran jenis lebih mencerminkan peran yang 
akan dilakukan sesuai dengan jenis kelaminnya. Peran jenis yang berlaku dengan baik akan 
memudahkan remaja dalam memahami kedudukannya setelah dewasa nanti. 
 

c. Mempersiapkan pernikahan dan mempunyai keluarga.  
Sebagai individu yang terus berkembang, remaja pada suatu masa akan membangun 
sebuah keluarga dalam bentuk pernikahan. Persiapan pernikahan dalam berbagai macam 
interaksi yang sehat menjadi salah satu cara yang akan memudahkan remaja dalam 
memahami kepribadian setelah nikah.  
 

d. Belajar untuk lepas secara emosi dari orangtua.  
Remaja berada dalam fase menuju kedewasaan. Dalam tahap ini proses pelepasan emosi 
dari orangtua menjadi penting sebagai dasar hidup secara kemandirian. Kemandirian 
secara emosi dapat berwujud jika remaja diberi kesempatan untuk membangun emosi 
secara positif. Pembinaan emosi ini dapat dilakukan melalui sikap dan tingkah laku 
orangtua di rumah, memberi tanggung jawab kepada remaja dan memberi kebebasan 
dalam memilih suatu aktivitas.  
 

e. Berlajar bergaul dengan kelompok perempuan maupun lelaki.  
Tugas ini berkaitan dengan tugas peran jenis yang akan dijalankan  remaja. Kemampuan 
adaptasi dan berinteraksi dalam sebuah kelompokmenjadi asas bagi remaja untuk 
mengembangkan aspek sosial sehingga memiliki karakter yang kuat. 
  

f. Belajar hidup bertanggungjawab sebagai warga negara.  
Remaja hidup dalam suatu masyarakat sehingga dituntut untuk memahami keadaan 
lingkungannya. Sebagai warga negara yang hidup dalam berbagai perbedaan, tanggung 
jawab sebagai individu maupun anggota masyarakat menjadi penting dalam menjalin 
berinteraksi. Taat aturan dan nilai yang diyakini oleh masyarakat merupakan bentuk 
tanggung jawab remaja sebagai warga negara. 
 

g. Mencapai tingkah laku yang bertanggungjawab secara sosial.  
Tugas ini berhubungan dengan tugas sebelumnya, yaitu belajar bertanggungjawab sebagai 
bagian daripada warga negara. Kemampuan remaja unutk bertanggungjawab itulah yang 
akan mempengaruhi dalam hubungan sosialnya. Memahami orang lain, taat aturan, 
mampu bekerjasama, melihat perbedaan sebagai suatu perpaduan merupakan tingkah laku 
sosial yang bertanggungjawab. 
 

h. Mengalami perkembangan nilai.  
Tugas ini berkaitan dengan perkembangan moral remaja. Dalam pgurungan Kohlberg 
semestinya perkembangan nilai senantiasa terus berjalan selama kehidupan. Seseorang 
yang berada pada fase remaja telah berada pada tahap keempat atau kelima dari 
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perkembangan moral, yaitu orientasi keserasian interpersonal dan komfirmitas dan tahap 
orientasi otoriti dan pemilihan aturan. 
 

i. Mengalami perkembangan gambaran dunia yang abstrak.  
Remaja boleh berfikir secara abstrak serta mampu menilai tentang perkembangan dunia 
yang senantiasa mengalami perubahan. Keadaan ini membantu remaja untuk membentuk 
nilai dan keyakinan diri sehingga menjadi individu yang lebih terbuka, bijaksana dan 
menerima perbedaan. 

j. Mempersiapkan diri untuk hidup kemandirian secara ekonomi.  
Dalam perspektif psikologi, seorang remaja mencapai status dewasa apabila ia mampu 
memberi bantuan kewangan kepada dirinya. Pada masa remaja, tugas ini menjadi lebih 
sukar dibandingkan masa lalu karena pasaran dunia kerja memerlukan tingkat pendidikan 
dan keterampilan yang meningkat. Untuk menyelesaikan persoalan ini, remaja mesti 
dibantu dengan membangun karakter  kewirausahawan dalam dirinya sehingga mampu 
berkompetisi pada masa ini. 
 

k. Memilih pekerjaan yang menjadi cita-cita di masa hadapan. 
Tugas ini ada hubungannya dengan tugas sebelumnya. Kemampuan remaja dalam 
berkompetisi secara akademik, emosi dan sosial memudahkan dalam menyebabkan 
pilihan dan harapan kerja. Lembaga pendidikan semestinya lebih memberi ilmu terapan 
dalam proses pendidikan daripada ilmu murni. Dengan demikian remaja memiliki 
kesiapan, kemahiran dan kreativitas dalam kerja. 

 
Sedangkan Perkins (2007) mengemukakan delapa tugas-tugas perkembangan individu yang 

berada pada fase remaja, yaitu sebagai berikut. 
 

a. Mencapai hubungan baru dan lebih matang dengan orang lain, baik kawan lelaki maupun 
wanita, dalam kelompok seusia. 

b. Mencapai peran-peran sosial sesuai dengan jenis kelaminnya. 
c. Menerima keadaan fisik. 
d. Mencapai independensi emosi dari orangtua dan orang dewasa. 
e. Mempersiapkan perkawinan dan kehidupan keluarga. 
f. Mempersiapkan ekonomi dan kerja. 
g. Memiliki prinsip nilai dan sistem budaya sebagai petunjuk tingkah laku. 
h. Mencapai tangggung jawab sebagai seorang anggota masyarakat. 

 
Masten dan Coatsworth (1998) menyebutkan tugas perkembangan remaja yang berkaitan 

dengan hal yang mesti dilakukan oleh remaja di bidang pendidikan, khususnya di sekolah, yaitu: 
 
a. Mencapai kesuksesan dalam proses transisi ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi (sekolah 

menengah). 
b. Mencapai prestasi akademik melalui pembelajaran keterampilan yang diperlukan dalam 

pendidikan tinggi dan bidang kerja. 
c. Aktif dan terlibat dalam kegiatan ektrakurikuler, baik  di sekolah maupun di masyarakat. 
d. Mampu menjalin hubungan persahabatan yang akrab, baik kepada lelaki maupun 

perempuan. Hubungan ini nampak dalam perkumpulan yang dibentuk sebagai sarana dalam 
mengembangkan kraetiivtas dan melepaskan perasaan. 
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e. Membentuk kohesiviti diri (identitas). 
 

Tugas-tugas perkembangan remaja tersebut menjadi dasar bagi remaja untuk memasuki fase 
berikutnya, yaitu fase dewasa. Ketidakmampuan remaja dalam melaksanakan tugas perkembangan akan 
berdampak pada perilaku remaja yang dapat menimbulkan perilaku beresiko. Peran orangtua di rumah 
dan guru di sekolah sangat penting dalam membantu remaja mencapai tugas perkembangannya. 
 
 
C. Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan 

a. Dosen menyampaikan latar berlakang, tujuan, dan langkah-langkah kegiatan dari bab ini.  
b. Dosen mengajukan pertanyaan dengan pengetahuan mahasiswa tentang: 
   

Apa yang mahasiswa ketahui pertumbuhan dan perkembangan? 
 

(jawaban mahasiswa ditulis pada papan tulis atau ditayangkan pada slide) 
 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan I :  

a.  Dosen membagi mahasiswa menjadi 3 kelompok. 
b. Setiap kelompok diberi tugas untuk mendiskusikan salah satu dari tiga pertanyaan berikut: 

1) Apa yang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? 
2) Uraikan ciri, prinsip dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan! 
3) Apa sajakah yang menjadi tugas perkembangan pada fase remaja? 

 
c.  Hasil diskusi ditulis pada kertas plano. 
 
 
Kegiatan II: 
 
a. Dosen meminta kepada mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi secara pleno. 
b. Kelompok lain menanggapi hasil diskusi kelompok yang mempresntasikan hasil diskusinya..  
c. Setelah pleno, dosen meminta mahasiswa untuk memperbaiki hasil diskusinya sesuai dengan 

masukan dan komentar kelompok lain. 
  

3. Penguatan 

a. Dosen memberi penguatan tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan  dengan memberi 
contoh. 

b. Dosen memberi pertanyaan tentang apa saja ciri, prinsip dan faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan? 

c.  Dosen memberi contoh tugas perkembangan pada remaja. 
 

D. Soal Latihan 

1.    Jelaskan dan beri contoh perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? 
2. Simpulkan ciri, prinsip dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan! 
3.    Sebutkan lima tugas perkembangan pada fase remaja! 
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BAB V 
 

ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
 

1. mengidentifikasi karakteristik pertumbuhan fisik. 
2. mengidentifikasi karakteristik perkembangan emosi. 
3. mengidentifikasi karakteristik perkembangan sosial. 
4. mengidentifikasi karakteristik perkembangan kognitif. 
5. mengidentifikasi karakteristik perkembangan moral. 
 

B. Materi Pembelajaran 

 1. Pertumbuhan Fisik 

Ciri individu yang memasuki fase remaja ialah terjadinya kematangan seksual (sexual maturity) 
yang ditgurui dengan mimpi awal (spermache) pada lelaki dan menstruasi pertama (menarche) pada wanita. 
Hal ini disebabkan kelenjar pituitari dalam otak menghasilkan hormon gonadtropik, yaitu hormon yang 
merangsang pertumbuhan organ seksual primer, baik testis pada lelaki dan ovarium pada wanita 
sehingga meningkatkan hormon seksual (estrogen dan testosteron). 

 
Kematangan seksual itulah berrdampak kepada pertumbuhan fisik seperti berat badan, tinggi 

dan otot membesar. Selain itu juga berperan terhadap perubahan ciri seks primer (primary sex 
characteristic) dan ciri seks sekunder (secondary sex characteristic). Pada lelaki tumbuh kumis, janggut serta 
pertumbuhan rambut di ketiak dan bagian kemaluan. Pada wanita terjadi pembesaran di bagian pinggul, 
pertumbuhan payudara dan pertumbuhan rambut di bagian kemaluan (Balk 1995; Newman & Newman 
1995; Peterson 2004). 

 
Perbedaan fisik antara anak dan remaja dapati dilihat pada gambar berikut. 

 
Sumber: http://drugster.info 

 

http://drugster.info/
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2. Perkembangan Psikologis 
 

a. Perkembangan Sosial 
 

Perubahan fisik dan emosi pada masa remaja juga mengakibatkan perubahan dalam 
perkembangan sosial remaja. Monks dkk (2000) menjelaskan bahwa dalam perkembangan sosial remaja 
terdapat dua macam pergerekan, yaitu arah yang memisahkan diri dari orangtua dan arah yang menuju 
ke kawan-kawan sebaya. Kedua gerakan ini merupakan pengaruh dari status interim remaja, yaitu secara 
fisik telah menjadi orang dewasa tetapi belum mandiri secara sosial dan emosi. Meskipun telah 
mencapai kedewasaan secara fisik dan seksual namun remaja masih tinggal bersama kedua orangtua 
sebagai bagian dari keluarga sehingga pengaruh keduanya masih sangat tinggi. Dalam keadaan demikian, 
remaja senantiasa mencari kawan sebaya untuk berkumpul sebagai suatu kelompok senasib untuk saling 
sharing masalah atau curhat dan mencapai kebebasan. 

 
Usaha untuk menjauh dari lingkungan orangtua merupakan salah satu  cara remaja untuk 

melepaskan hubungan secara emosi dan berusaha menemukan dirinya (self). Dalam pgurungan Erikson 
(Lilienfeld 2009; Rathus 2008; Monks 2000) proses penemuan diri ini disebut sebagai proses pencarian 
indentitas ego, yaitu proses kesadaran akan diri sendiri dan tujuan hidup. Salah satu aspek dalam 
perkembangan identitas remaja adalah psychological moratorium, masa remaja mengalami proses perbedaan 
dalam nilai, peran, kepercayaan dan hubungan dengan orang lain. Selama proses itu akan berlaku identity 
crisis, yaitu pengujian terhadap nilai-nilai yang diyakini dan mengambil sebuah keputusan tentang 
peranan hidupnya. 

 
Dalam proses pencarian dan pembentukan indentitas tersebut Marcia (Rathus 2008; Passer & 

Smith 2009) membagi empat identity status yang terjadi pada setiap orang, baik pada remaja maupun 
orang dewasa, yaitu: 

1) Identity diffusion. Masa dimana seseorang mengalami kestabilan dalam commitment: 
pelaburan nilai, tujuan hidup atau kepercayaan. 
 
2) Foreclosure. Masa kestabilan commitment tanpa mempertimbangkan pilihan lain. Umumnya 
keadaan ini masih berdasarkan pada identifikasi dengan orangtua, pengajar atau pemimpin 
agama yang memiliki pengaruh kuat pada remaja. 

 
Berkumpul bersama kawan dan “lari dari keluarga” adalah salah satu ciri dari perkembangan sosial remaja. 
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3) Moratorium. Masa dimana remaja aktif mencari berbagai pilihan dalam usaha memilih 
ideologi, kepercayaan dan pekerjaan. 

4) Identity achievement. Individu berhasil melalui identity crisis dengan memiliki ketetapan nilai 
dan kepercayaan. 

b. Perkembangan Emosi 

Pola emosi pada remaja sama dengan pola emosi pada masa kanak-kanak. Pola-pola emosi itu berupa marah, 
takut, cemburu, ingin tahu, iri hati, gembira, sedih, dan kasih sayang. Perbedaan terletak pada ransangan yang 
membangkitkan emosi dan pengendalian dalam mengekspresikan emosi. Remaja umumnya memiliki kondisi emosi 
yang labil, pengalaman emosi yang ekstrem, dan selalu merasa mendapatkan tekanan (Hurlock, 1999 dan Arnett, 
1999). 

 

Emosi yang labil menyebabkan remaja mudah mengalami gangguan emosi 

Sumber: http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.solacecounselling.ca/ 

Bentuk emosi yang sering muncul pada masa remaja adalah hightened emotionality, yaitu meningkatnya emosi 
dari keadaan sebelumnya. Hightened emotionality dapat berupa emosi yang meledak, bingung, berkelahi, nafsu makan yang 
menurun, kurang bersemangat, dan melarikan diri, baik kepada hal-hal yang positif maupun negatif. Emosi lain yang 
menonjol pada remaja adalah rasa khawatir, cemas, jengkel, frustasi, cemburu, rasa ingin tahu, cinta, sedih, dan 
bahagia. 

Remaja dikatakan telah mencapai kematangan emosi, bila pada akhir masa remaja mampu menahan diri untuk 
tidak mengekspresikan emosi secara ekstrem, mampu mengekspresikan emosi secara tepat sesuai dengan kondisi 
lingkungan, dan mengungkapkannya dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Remaja yang mencapai 
kematangan emosi akan memberikan reaksi emosi yang stabil (Hurlock, 1999). 

Nuryoto (1992) menyebutkan beberapa ciri kematangan emosi pada remaja yang ditgurui dengan sikap 
sebagai berikut. 

1) Tidak bersikap kekanakkanakan. 

2) Bersikap obyektif. 

3) Bersikap rasional. 

http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.solacecounselling.ca/
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4) Dapat menerima kritikan orang lain yang akan dijadikan pedoman dalam bertindak lebih lanjut. 

5) Bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. 

6) Mampu menghadapi masalah dan tantangan yang dihadapi. 

 

c. Perkembangan Kognitif 
 

Dalam mengkaji perkembangan kognitif remaja, maka akan dikemukakan teori perkembangan 
kognitif (cognitive development theory) dari Jean Piaget. Piaget (Rathus 2008) menjelaskan teorinya dengan 
menggunakan istilah skema (schemes), yaitu struktur mental yang meliputi organisasi pengetahuan. 
Menurutnya, anak-anak melakukan interaksi dengan lingkungan melalui dua cara: suatu usaha yang 
dinamai asimilasi (assimilation), berusaha merubah peristiwa atau pengetahuan baru sesuai skema yang 
telah ada; dan akomodasi (accommodation) yaitu memodifikasi skema yang ada sesuai dengan peristiwa 
atau pengetahuan baru. Kedua hal itu dilakukan untuk mencapai keseimbangan dalam diri. 

Proses perkembangan kognitif individu menurutnya melalui tahap sesuai perkembangan 
motorik dan persepsinya. Terdapat empat tahap perkembangan kognitif seperti di bawah ini. 

1) Tahap sensori motorik (0-2 tahun). Ciri dari tahap ini ialah aktivitas sensorik dan motorik 
yang lebih dominan. Bayi lebih banyak merespon dengan cara reflex dalam mencapai tujuan 
tingkah laku. Bayi lebih banyak mengekspresikan keingintahuannya dengan cara mengambil 
barang, merusak, bahkan memasukkan ke mulutnya. Dalam masa ini, anak-anak mulai 
membentuk representasi mental terhadap suatu objek.  

2) Tahap pre operasional (2-7 tahun). Pada tahap ini anak-anak memahami objek melalui 
simbol dari objek itu. Dalam proses pembelajaran, anak-anak lebih mudah memahami 
dengan metode aktivitas simbolik, baik dalam pembelajaran bahasa, sains maupun 
pembentukan perilaku positif.  

3) Tahap operasional konkrit (7-12 tahun). Tahap ini ditgurui dengan empat kemampuan: 
konservasi (concervation), yaitu mampu memahami bahwa perubahan suatu objek tidak 
mengubah sifat asas dari objek itu; menyusun seri (seriation), yaitu mampu menyusun 
berbagai objek dalam suatu susunan atau seri yang betul; dan klasifikasi (classification), yaitu 
mampu mengelompokkan objek sesuai dengan ciri-ciri tertentu. 

4) Tahap operasional formal (12-15 tahun). Ciri dari tahap ini ialah remaja mampu 
menjelaskan idea dan konsep secara abstrak dari suatu simbol, pernyataan dan teori. Dalam 
pembelajaran, remaja sudah mampu menganalisa terhadap suatu permasalahan. Sebagai 
contoh, kenapa terjadi perubahan iklim atau yang biasa dikenal global warming. Remaja akan 
memberi analisa bahwa kejadian itu dapat disebabkan efek rumah kaca, polusi dan 
penebangan pohon yang tidak terkontrol. 
 

Berdasarkan keempat tahap di atas, maka perkembangan kognitif  remaja berada pada tahap 
operasional formal. Tahap ini ditgurui dengan kemampuan berpikir sistematik, mampu melakukan 
pembandingan dan mampu menjelaskan sesuatu secara abstrak. Menurut Newman dan Newman (1995) 
perkembangan kognitif remaja ditgurui dengan beberapa kemampuan, yaitu: 

 
1) Mampu memodifikasi secara mental lebih dari dua kategori 
2) Mampu berpikir tentang perubahan sesuatu atau suatu peristiwa 
3) Mampu mendeteksi secara logik suatu pernyataan 
4) Mampu melihat akibat dari suatu tingkah laku dan 
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5) Mampu membandingkan diri dengan orang lain dan lingkungannya. 
 

d. Perkembangan Moral 
 

Perkembangan moral menekankan kepada tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan 
penalaran  moral. Teori yang dikemukakan untuk menjelaskan perkembangan moral ini ialah teori 
Kohlberg. Menurutnya terdapat enam tahap perkembangan yang dapat diidentifikasi. Perkembangan 
moral berhubungan dengan keadilan dan senantiasa berkembang selama kehidupannya. Dalam 
menjelaskan teorinya, Kohlberg melakukan kajian dengan menggunakan cerita dilema moral dan 
melibatkan orang yang menilai tindakannya jika menghadapi masalah moral yang sama. Keenam tahap 
moral itu ialah sebagai berikut (Monks et al. 2000) : 

 
1) Tingkat 1 (Pra Konvensional) 

Tahap ini umumnya ada pada kanak-kanak. Seseorang yang berada dalan tahap pra 
konvensional melihat moralitas berdasarkan konsekuensi atau kesan langsung yang diperolehi 
daripada tingkah lakunya. Tahap ini dibagi menjadi dua tahap awal perkembangan moral dan 
lebih bersifat egosentris. 
 
Tahap pertama ialah orientasi kepatuhan dan hukuman. Pada tahap ini, individu berfokus 
pada kesan dan konsekuensi langsung daripada tindakan yang dilakukan.  
 
Tahap kedua ialah orientasi minat peribadi. Orang bartindak sesuai dengan minat dan 
keuntungan yang diperoleh. Tahap ini lebih berfokus kepada kebutuhan seseorang.  
 

2) Tingkat 2 (Konvensional) 
Tahap ini umumnya ada pada remaja dan orang dewasa. Pada tahap ini orang menilai 
moralitas dengan membandingkan tindakan dengan pgurungan dan harapan masyarakat. 
Tingkatan ini terdiri daripada dua tahap, yaitu tahap orientasi keserasian interpersonal dan 
komfirmiti serta tahap otoriti dan pemeliharaan aturan sosial. 
 
Tahap ketiga ialah orientasi keserasian interpersonal dan komformiti. Orang berada dalam 
sebuah kumpulan masyarakat dan memiliki peran sosial yang mesti dijalankan. Individu 
menerima ataupun tidak pgurungan orang lain karena pgurungan itu mencerminkan 
persetujuan masyarakat terhadap peranannya. Tindakan dilakukan hanyalah untuk 
menyebabkan harapan masyarakat. 
 
Tahap keempat ialah orientasi otoriti dan pemeliharaan aturan sosial. Pada tahap ini 
seseorang mesti mematuhi aturan, undang-undang karena bermanfaat dalam memelihara 
kefungsian masyarakat. Tingkah laku individu lebih berorientasi kepada keperluan 
masyarakat. 
 

3) Tingkat 3 (Pasca Konvensional) 
Tingkat ini merupakan peringkat prinsip yaitu individu lebih mengutamakan hakekat diri 
berbanding orang lain. Orang memgurung suatu tindakan berdasarkan perspektif sendiri 
berbanding perspektif masyarakat. Seterusnya, tingkat ini terdiri daripada orientasi kontrak 
sosial dan prinsip etika universal. 
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Tahap kelima ialah orientasi kontrak sosial. Pada tingkatan ini, individu dipahami memiliki 
pgurungan dan nilai yang berbeda serta tidak memihak pada suatu pgurungan. Aturan 
dipgurung sebagai kontrak sosial dan tidak memberi kesejahteraan kepada masyarakt mesti 
diubah untuk kebaikan orang ramai. 
 
Tahap keenam ialah prinsip etika universal. Tingkatan ini menggunakan pemikiran abstrak 
berdasarkan etika yang berlaku secara umum. Aturan yang sahih mesti bersgurur kepada 
keadilan. Individu bartindak karena hal itu merupakan suatu kebenaran dan tidak dipengaruhi 
oleh keinginan dan harapan peribadi.  

 
C. Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan 

a. Dosen menyampaikan latar berlakang, tujuan, dan langkah-langkah kegiatan dari bab ini.  
b. Dosen mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa tentang: 
   

• Apa yang mahasiswa ketahui pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis? 

• Contoh pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis. 
 

(jawaban mahasiswa ditulis pada papan tulis atau ditayangkan pada slide) 
 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan I :  

a.  Dosen membagi mahasiswa menjadi 5 kelompok. 
b. Setiap kelompok diberi tugas untuk menidentifikasi salah satu aspek pertumbuhan fisik dan 

perkembangan psikologis, yaitu:  
1) Pertumbuhan fisik remaja 
2) Perkembangan emosi remaja 
3) Perkembangan sosial remaja 
4) Perkembangan kognitif remaja 
5) Perkembangan moral remaja 

 
c.  Hasil diskusi dan identifikasi ditulis dan disimpulkan lalu ditulis dalam media Big Book. 
 
 
 Catatan bagi Dosen: 
 
 Dosen menyampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan sebelumnya untuk membawa kertas 

dan gardus, gunting, lem dan bahan ATK yang diperlukan dalam membuat Big Book. Dosen 
menjelaskan bahwa Big Book dibuat dari bahan bekas yang tidak terpakai. 

 
 
Kegiatan II: 
 
a. Dosen meminta kepada mahasiswa mempresentasikan Big Book dengan cara karya kunjung.  
b. Dosen meminta salah satu mahasiswa dari setiap kelompok untuk menjaga Big Book. 
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c. Dosen meminta mahasiswa yang lain untuk melakukan kunjung karya sebanyak 3 putaran kepada 
kelompok lain sesuai dengan nomor yang dimilikinya untuk menimba pengetahuan dan informasi 
tentang materi dari kelompok lain. 

d. Penjaga Big Book mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada pengunjung dan 
pengunjung memberi komentar dan pertanyaan. 

e. Selesai kunjungan, semua kembali ke kelompok masing-masing. Penjaga Big Book menyampaikan 
masukan dan komentar dari pengunjung dan anggota kelompok menyampaikan hasil dan 
pengalaman kunjungan. 

  
 

3. Penguatan 

a. Dosen memberi penguatan dengan cara meminta lima mahasiswa untuk menjelaskan 
pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis (emosi, sosial, kognitif, dan moral). 

b. Dosen memberi contoh nyata tentang pertumbuhan fisik dan perkembangang psikologis. 
 
 
  

D. Soal Latihan 

1. Uraikan ciri pertumbuhan fisik pada remaja! 
2. Jelaskan perkembangan emsoi pada remaja! 
3. Bagimana perkembangan sosial pada remaja? 
4. Uraikan perkembangan kognitif menurut Piaget! 
5. Beri contoh perkembangan moral menurut Kohlberg!  
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BAB VI 

MOTIVASI BELAJAR 

 

A. Tujuan Pembelajaran 
 

Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
 

1. menjelaskan pengertian motivasi belajar dari beberapa ahli. 
2. mendeskripsikan aspek-aspek motivasi belajar 
3. mengidentifikasi teori motivasi. 
4. menjelaskan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar.  

 
 
B. Materi Pembelajaran 
  
1. Pengertian Motivasi Belajar 
 

Kata  motivasi  berasal  dari  bahasa  Latin  yaitu  movere,  yang  berarti bergerak (move). 
Motivasi menjelaskan apa yang membuat orang melakukan sesuatu, membuat mereka tetap 
melakukannya, dan membantu mereka dalam menyelesaikan  tugas-tugas.  Hal  ini  berarti  bahwa  
konsep  motivasi  digunakan untuk menjelaskan keinginan berperilaku, arah perilaku (pilihan), intensitas 
perilaku  (usaha,  berkelanjutan),  dan  penyelesaian  atau  prestasi  yang sesungguhnya (Pintrich, 2003). 

 
Menurut Santrock, motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan 

perilaku. Artinya, perilaku yang  memiliki motivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan 
bertahan lama (Santrock, 2007). Dalam kegiatan belajar, maka motivasi dapat dikatakan sebagai 
keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 
kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga   tujuan   yang   
dikehendaki   oleh  subjek   belajar   itu   dapat   tercapai (Sardiman, 2000). 

 
Sejalan dengan pernyataan Santrock di atas, Brophy (2004) menyatakan bahwa motivasi belajar 

lebih mengutamakan respon kognitif, yaitu kecenderungan siswa untuk mencapai aktivitas akademis 
yang bermakna dan bermanfaat serta mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. 
Siswa yang memiliki motivasi belajar akan memperhatikan pelajaran yang disampaikan, membaca materi 
sehingga bisa memahaminya, dan menggunakan strategi-strategi belajar tertentu yang mendukung. 
Selain itu, siswa juga memiliki keterlibatan yang intens dalam aktivitas belajar tersebut, rasa ingin 
tahu yang tinggi, mencari bahan-bahan yang berkaitan untuk memahami suatu topik, dan menyelesaikan 
tugas yang diberikan. 

 
Siswa yang memiliki motivasi belajar akan bergantung pada apakah aktivitas tersebut memiliki 

isi yang menarik atau proses yang menyenangkan. Intinya, motivasi belajar melibatkan tujuan-tujuan 
belajar dan strategi yang berkaitan dalam mencapai tujuan belajar tersebut (Brophy, 2004). 

 

 

B.   Aspek-Aspek Motivasi Belajar 
 

Terdapat dua aspek dalam teori motivasi belajar yang dikemukakan oleh Santrock (2007), 
yaitu: 
 

1.  Motivasi ekstrinsik, yaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain (cara untuk 
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mencapai tujuan). Motivasi ekstrinsik sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan dan 
hukuman. Misalnya, murid belajar keras dalam menghadapi ujian untuk mendapatkan nilai yang baik. 
Terdapat dua kegunaan dari hadiah, yaitu sebagai insentif agar mau mengerjakan tugas, dimana 
tujuannya adalah mengontrol perilaku siswa, dan mengandung informasi tentang penguasaan keahlian. 

 
2.  Motivasi  intrinsik,  yaitu  motivasi  internal  untuk  melakukan  sesuatu  demi sesuatu itu 

sendiri (tujuan itu sendiri). Misalnya, murid belajar menghadapi ujian karena dia senang pada mata 
pelajaran yang diujikan itu. Murid termotivasi untuk belajar saat mereka diberi pilihan, senang 
menghadapi tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka, dan mendapat imbalan yang 
mengandung nilai informasional tetapi bukan dipakai untuk kontrol, misalnya guru memberikan 
pujian kepada siswa. Terdapat dua jenis motivasi intrinsik, yaitu: 

 
a. Motivasi  intrinsik  berdasarkan  determinasi  diri  dan  pilihan  personal. 
 
Dalam pandangan ini, murid ingin percaya bahwa mereka melakukan sesuatu karena kemauan 
sendiri, bukan karena kesuksesan atau imbalan eksternal. Minat intrinsik siswa akan meningkat 
jika mereka mempunyai pilihan dan peluang untuk mengambil tanggung jawab personal atas 
pembelajaran mereka. 
 
b. Motivasi intrinsik berdasarkan pengalaman optimal. Pengalaman optimal kebanyakan terjadi 
ketika orang merasa mampu dan berkonsentrasi penuh saat melakukan suatu aktivitas serta 
terlibat dalam tantangan yang mereka anggap tidak terlalu sulit tetapi juga tidak terlalu mudah. 
 

Adapun aspek-aspek menurut teori Morgan yang mengemukakan bahwa motivasi bertalian 
oleh dengan tiga hal yang merupakan aspek-aspek dari motivasi. Ketiga hal tersebut adalah:  

 
a. Keadaan yang mendorong tingkah laku (motivation states) 
b. Tingkah laku yang didorong oleh keadaan tersebut (motivated behavior) 
c. Tujuan dari tingkah laku tersebut. 

 
Pada umumnya motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:  
 

a. Motivasi primer, yaitu motivasi yang muncul atas dasar motif-motif  dasar yang berasal dari 
segi biologis atau jasmani manusia. 
 

b. Motivasi sekunder, yaitu motivasi yang dipelajari, bersumber dari pengalaman dan hasil belajar 
seseorang. Dalam hal ini, seorang termotivasi karena adanya pengetahuan awal yang dimiliki 
sehingga ia mengetahui cara untuk mewujudkan tujuannya (Dimyati dkk, 2002) 

 

 

C.  Teori Motivasi 

Dalam teori psikologi, terdapat beberapa teori motivasi yang dapat menjelaskan perilaku 
motivasi, diantaranya adalah teori hirarki kebutuhan Maslow, teori Expectacy, dan teori motivasi 
berprestasi (As’ad, 1999). 

 
1.  Teori Hirarki Kebutuhan Maslow 
 

Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow. Maslow mengemukakan bahwa motivasi 
seseorang untuk melakukakan sesuatu sangat ditentukan oleh kebutuhan yang dominan pada saat itu.  
Menurutnya, setiap individu memiliki tingkatan (hirarki) kebutuhan , mulai dari kebutuhan yang paling 
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rendah sampai pada kebutuhan yang paling tinggi. Orientasi individu adalah memenuhi kebutuhan yang 
paling dominan dalam dirinya. 

 
Kebutuhan pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar yang bersifat primer, 

berhubungan dengan fungsi-fungsi biologis dari organisme manusia sehingga tetap dapat survive. 
Kebutuhan ini meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan untuk melanjutkan 
keturunan. 

 
Kebutuhan kedua yaitu rasa aman, meliputi kebutuhan rasa aman dan perlindungan dari 

ancaman, sakit, kemiskinan, perang, dan perlakuan tidak adil. Kebutuhan ketiga adalah kebutuhan sosial 
yang mencakup kebutuhan akan dicintai, hubungan yang bermakna dengan orang lain, rasa diterima 
oleh kelompok, dan rasa memiliki. 

 
Tingkatan keempat dari kebutuhan Maslow adalah kebutuhan akan penghargaan, meliputi 

penghargaan akan prestasi, status, dan kekuasaan. Kebutuhan kelima adalah kebutuhan akan aktualisasi 
diri, yaitu keinginan untuk mengekspresikan semua potensi dalam diri secara optimal. 

 
2. Teori Expectancy 
 

Atkinsons (As’ad, 1999) mengembangkan teori motivasi berdasarkan formula sebagai berikut. 
 

 
 

 
 

Formula di atas disebut Expectancy-Valance Model. Menurut teori ini, motivasi sangat tergantung 
pada hasil kali antara estimasi seseorang tentang taraf kemungkinan sukses apabila ia mengerjakan 
sesuatu dengan nilai yang akan diperoleh atas kesuksesan itu. Slavin (2001) menjelaskan bahwa salah 
satu aspek terpenting dari teori ini adalah bersifat multiplikatif. Apabila seseorang memperkirakan 
bahwa kemungkinan suksesnya tidak ada dalam melakukan sesuatu, meskipun nilai insentif 
kesuksesannya tinggi bagi dirinya, maka dorongan untuk melakukannya tidak ada. Sebaliknya, jika 
seseorang memperkirakan bahwa kemungkinan suksesnya besar tetapi nilai insentif tidak berarti bagi 
dirinya, maka motivasi melakukaknnya juga tidak ada. 

 
Dalam konteks penelitian ini, jika seorang mahasiswa berpikir bahwa ia mampu berkompetisi 

dengan mahasiswa lain dalam hal belajar dengan baik dan akan mendapat penghargaan (reward) dari 
dosen atau prestise baginya, maka mahasiswa itu akan belajar dengan baik. Ini berarti dia memiliki 
motivasi yang tinggi utuk mempertahankan perilaku belajarnya.   

 
3. Teori Motivasi Berprestasi 
 

Penelitian McClelland menyebutkan bahwa ada tiga macam dorongan dalam diri orang yang 
termotivasi, yaitu kebutuhan berprestasi (nAch), kebutuhan berafiliasi (nAff), dan kebutuhan akan 
kekuatan (nPow).  

 
Kebutuhan berprestasi merupakan kebutuhan untuk mencapai kesuksesan dan keinginan 

untuk mengatasi berbagai hambatan serta menyelesaikan tugas-tugas sulit. Kebutuhan berafiliasi adalah 
kebutuhan seseorang akan kehangatan hubungan dengan orang lain.Kebutuhan ini mengarahkan 
perilaku untuk menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pihak. Kebutuhan kekuatan merupakan 
kebutuhan menguasai dan mempengaruhi orang lain. Hal ini menyebabkan orang yang bersangkutan 
terkadang tidak memperdulikan perasaan orang lain. 

 

Motivasi = Perkiraan Sukses X Nilai Insentif 

Kesuksesan 
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Selain ketiga teori tersebut, Purwanto (2003) menguraikan tentang teori motivasi yang ada 
kaitannya dengan motivasi belajar. 

 
a. Teori Hedonisme  
 

Hedone  adalah bahasa Yunani yang berarti kesukaan, kesenangan, atau kenikmatan. 
Hedonisme adalah suatu aliran di dalam filsafat yang memandang tujuan hidup utama manusia adalah 
mencari kesenangan yang bersifat duniawi. Menurut pandangan hedonisme, manusia pada hakikatnya 
adalah mahluk yang mementingkan kehidupan yang penuh  kesenangan dan kenikmatan. Oleh karena 
itu, setiap menghadapi persoalan yang perlu pemecahan, manusia cenderung memilih alternatif 
pemecahan yang dapat mendatangkan kesenangan dari pada yang mengakibatkan kesukaran, kesulitan, 
penderitaan, dan sebagainya. 

 
Implikasi dari teori ini adalah adanya anggapan bahwa semua orang akan cenderung 

menghindari hal-hal yang sulit dan menyusahkan, atau yang mengandung resiko berat dan lebih suka 
melakukan sesuatu yang mendatangkan kesenangan baginya. Misalnya siswa merasa senang dan gembira 
apaila salah satu gurunya tidak bisa masuk mengajar karena sakit,maka siswa ini akan merasa senang dan 
gembira mendengar berita tersebut. 

 
b. Teori Naluri 
 

Pada dasarnya manusia memiliki tiga dorongan nafsu pokok yang dalam hal ini disebut naluri, 
yaitu naluri mempertahankan diri dan naluri mempertahankan jenis. Dimilikinya ketiga naluri pokok itu, 
maka kebiasaan ataupun tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia yang diperbuatnya sehari-hari 
mendapat dorongan atau digerakkan oleh ketiga naluri tersebut. 

 
Menurut teori ini untuk memotivasi mahasiswa harus berdasarkan naluri mana yang akan 

dituju dan perlu dikembangkan. Misalnya mahasiswa yang sering bertengkar karena dijelek-jelekkan oleh 
teman sekolahnya karena dianggap mahasiswa tersebut paling bodoh dikelas (naluri mempertahankan 
diri). Agar mahasiswa tersebut lebih maju dan tidak bertengkar lagi maka perlu dimotivasi dengan cara 
memberikan bimbingan khusus agar mahasiswa tersebut lebih rajin dan tekun belajar agar tidak di 
dihina lagi oleh teman-teman perguruan tingginya (naluri mengembangkan diri). 

 
Seseorang bertindak melakukan sesuatu karena didorong oleh lebih dari satu naluri pokok 

sekaligus, sehingga sukar bagi kita untuk menentukan naluri pokok mana yang lebih dominan 
mendorong orang tersebut melakukan tindakan yang demikian itu. Sebagai contoh seorang siswa sangat 
tekun dan rajin belajar meskipun sebenarnya ia hidup didalam kemiskinan bersama keluarganya. Hal 
apakah yang menggerakkan siswa itu untuk tekun dan rajin belajar? Mungkin karena ia benar-benar 
ingin menjadi pandai (naluri mengembangkan diri), tetapi mungkin juga karena ia ingin meningkatkan 
karier pekerjaannya sehingga dapat hidup senang bersama keluarganya dan dapat membiayai sekolah 
anak-anaknya (naluri mengembangkan atau mempertahankan jenis dan naluri mempertahankan diri) . 

   
c. Teori Reaksi yang Dipelajari 
 

Teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri-naluri, 
tetapi berdasarkan pola-pola tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. 
Orang belajar paling banyak dari lingkungan kebudayaan di tempat ia hidup dan dibesarkan. Teori ini 
disebut juga teori lingkungan kebudayaan. Menurut teori ini, apabila seorang  pendidik akan memotivasi 
anak didiknya, pendidik itu hendaknya mengetahui benar-benar latar belakang dan kebudayaan anak-
anak didiknya. 

 
Dengan mengetahui latar belakang kebudayan seseorang kita dapat mengetahui pola tingkah 

lakunya dan dapat memahami pula mengapa ia bereaksi atau bersikap yang mungkin berbeda dengan 
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orang lain dalam menghadapi suatu masalah. Kita mengetahui bahwa bangsa kita terdiri dari berbagai 
macam suku yang memiliki latar belakang berbeda. Oleh karena itu banyak kemungkinan seorang guru 
disuatu sekolah akan menghadapi beberapa macam anak didik yang berbeda-beda sehingga perlu adanya 
pelayanan dan pendekatan yang berbeda pula, termasuk pelayanan dalam pemberian motivasi terhadap 
anak didik mereka. 

 
d. Teori Daya Pendorong 
 

Teori ini merupakan perpaduan antara teori naluri dengan teori reaksi yang dipelajari. Daya 
pendorong adalah semacam naluri, tetapi hanya dorongan kekuatan yang luas  terhadap suatu arah yang 
umum. Misalnya suatu daya pendorong pada jenis kelamin lain. Namun cara-cara yang digunakan dalam 
mengejar kepuasan terhadap daya pendorong tersebut berbeda bagi tiap individu menurut latar 
belakang kebudayaan masing-masing. Oleh karena itu Menurut teori ini, bila seorang pendidik ingin 
memotivasi anak didiknya, ia harus mendasarkannya atas daya pendorong, yaitu atas naluri dan juga 
reaksi yang dipelajari dari kebudayaan lingkungan yang dimilikinya. 

     
 

e. Teori Kebutuhan  
 

Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk 
memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Oleh karena itu, menurut 
teori ini apabila seorang pendidik bermaksud memberikan motivasi kepada seseorang, ia harus berusaha 
mengetahui terlebih dahulu apa kebutuhan-kebutuhan orang yang akan dimotivasinya.  
 

 

4.   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 
 

Menurut  Brophy  (2004),  terdapat  lima  faktor  yang  dapat  mempengaruhi motivasi belajar 
siwa, yaitu: 

a.   Harapan guru 
b.   Instruksi langsung 
c.   Umpanbalik (feedback) yang tepat  
d.   Penguatan dan hadiah 
e.   Hukuman 

 
Sebagai pendukung kelima faktor di atas, Sardiman (2000) menyatakan bahwa bentuk dan cara 

yang dapat digunakan untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar adalah: 
 

a.   Pemberian angka, hal ini disebabkan karena banyak siswa belajar dengan tujuan utama yaitu untuk 
mencapai angka/nilai yang baik. 

 
b.   Persaingan/kompetisi 

 
c.   Ego-involvement, yaitu menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas 

dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri. 
 
d.  Memberi ulangan, hal ini disebabkan karena para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui 

akan ada ulangan. 
 
e.   Memberitahukan hasil, hal ini akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar terutama kalau 

terjadi kemajuan. 
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f. Pujian, jika ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, hal ini merupakan 
bentuk penguatan positif. 

 
Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002) ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. 

a. Cita-cita atau Apresiasi Mahasiswa 
 

Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil seperti keinginan belajar berjalan, 
makan makanan yang lezat, berebut permainan, dapat membaca, dapat menyanyi dan lain-lainnya.  
Keberhasilan mencapai keinginan tersebut menumbuhkan kemauan bergiat, bahkan di kemudian hari 
menimbulkan cita-cita dalam kehidupannya. Timbulnya cita-cita  dibarengi oleh perkembangan akal, 
moral, kemauan, dan nilai-nilai kehidupan. Timbulnya cita-cita juga diikuti oleh perkembangan 
kepribadian.  

Segi emansipasi kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat  memperbesar kemauan dan 
semangat belajar. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau juga hukuman akan dapat 
mengubah keinginan menjadi kemauan, dan kemudian kemauan menjadi cita-cita. Keinginan 
berlangsung sesaat  atau dalam waktu singkat. Sedangkan kemauan-kemauan dapat berlangsung lama. 
Kemauan telah di sertai dengan perhitungan akal sehat. Cita-cita dapat berlangsung dalam waktu yang 
sangat lama,  bahkan sepanjang hayat cita-cita siswa untuk menjadi seseorang yang diinginkannya, 
misalnya dokter akan memperkuat semangat belajar dan mengarahkan perilaku belajar. Cita-cita akan 
memperkuat motivasi belajar intrinsik maupun ekstrinsik. Sebab tercapainya suatu cita-cita akan 
mewujudkan aktualisaasi diri.    

b. Kemampuan Mahasiswa 
 

Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. 
Misalnya, keinginan membaca perlu di barengi dengan kemampuan mengenal dan mengucapkan bunyi 
huruf-huruf. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kemampuan akan memperkuat motivasi pesera didik 
untuk dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangannya. 

c. Kondisi Mahasiswa 
 

Kondisi mahasiswa yang meliputi kondisi fisik dan psikis akan mempengaruhi motivasi belajar. 
Seorang mahasiswa yang sedang sakit, lapar, atau marah-marah akan mengganggu perhatian belajarnya. 
Sebaliknya seorang mahasiswa yang sehat, kenyang, dan gembira akan mudah memusatkan 
perhatiannya.   

d. Kondisi Lingkungan Mahasiswa 
 

Lingkungan mahasiswa dapat berupa lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, pergaulan 
sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota masyarakat maka mahasiswa dapat terpengaruh 
oleh lingkungan sekitar. Bencana alam, tempat tinggal  yang kumuh, ancaman rekan yang  nakal, 
perkelahian antar mahasiswa,  akan mengganggu kesanggupan belajar. Sebaliknya, kampus sekolah yang 
indah, pergaulan mahasiswa yang rukun, akan memperkuat motivasi belajar. Oleh karena  itu kondisi 
lingkungan kampus yang sehat, kerukunan hidup, ketertiban pergaulan perlu di pertinggi mutunya. 
Dengan lingkungan yang aman, tentram, tertib dan indah maka  semangat motivasi belajar mudah 
diperkuat.  

Selain faktor tersebut di atas, Djamarah menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 
belajar antara lain sebagai berikut. 
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a. Kondisi Fisiologis 
 

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. 
Orang yang  dalam keadaan segar jasmaninya. akan berlainan belajarnya dari pada orang yang dalam 
kelelahan. Anak-anak yang kurangnya gizi ternyata kemampuan belajarnya di bawah anak-anak yang 
tidak kekurangan gizi. 

 
Selain itu menurut Nasution (1993), hal yang tidak kalah pentingnya adalah  kondisi panca indera 

(mata, hidung, pengecap, telinga,dan tubuh,). Sebagian besar yang dipelajari manusia (anak) yang belajar 
langsung dengan membaca, melihat  contoh, atau model, melakukan observasi, mengamati hasil-hasil 
eksperimen, dan mendengarkan keterangan orang lain dalam diskusi dan sebagainya.    

    
b. Kondisi Psikologis   

 
Belajar pada hakekatnya adalah proses psikologis. Karena itu, semua keadaan fungsi psikologis 

tentu saja mempengaruhi belajar seseorang. Itu berarti belajar bukanlah berdiri sendiri, terlepas dari 
faktor lain  seperti faktor dari dalam dan luar.  Faktor psikologis sebagai faktor dari dalam tentu saja 
merupakan hal yang utama dalam menentukan intensitas  belajar seorang anak. Meski faktor luar 
mendukung, tetapi faktor psikologis tidak mendukung, maka faktor luar itu kurang signifikan. Oleh 
karena itu  minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif adalah faktor-faktor psikologis   
yang  utama mempengaruhi  proses hasil belajar seseorang. 

 
1)  Minat  

 
Minat menurut Slameto (2003), adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal  
atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 
hukuman antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 
tersebut maka semakin besar minat.  
 
2) Kecerdasan 

 
Dalyono (1997) secara tegas mengatakan bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan yang baik  
umumnya mudah belajar dan hasilnya pun cenderunng baik. Sebaliknya, orang yang 
kecerdasannya rendah cenderung mengalami kesukaran dalam belajar, lambat berfikir, sehingga 
prestasi belajarnya pun rendah.  Kecerdasan mempunyai peranan yang besar dalam ikut 
menentukan berhasil dan tidaknya seseorang mempelajari sesuatu atau mengikuti suatu program 
pendidikan  dan pengajaran. Orang yang lebih cerdas pada umumnya akan lebih mampu belajar 
dari pada orang yang kurang cerdas. 
 
3) Bakat  

 
Bakat  merupakan  faktor yang besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar seseorang. 
Bakat memang diakui sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu 
dikembangkan. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, 
akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat 
itu dapat terwujud. 
 
4)  Motivasi 

 
Menurut Nasution (1993), motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk 
melakukan sesuatu. Jadi motivasi untuk belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong 
seseorang untuk belajar. Hal ini dipandang masuk akal karena seperti yang dikemukakan oleh 
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Purwanto, bahwa banyak bakat anak tidak berkembang karena tidak diperolehnya motivasi yang 
tepat. 

Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut mempengaruhi keberhasilan belajar karena itu 
motivasi belajar perlu di usahakan, terutama yang bersala dari dalam diri ( motivasi  intrinsik) 
dengan cara senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus di hadapi untuk 
mencapai cita-cita (Dalyono, 1997). 

5) Kemampuan Kognitif 
 

Mengigat adalah suatu aktivitas kognitif, dimana orang menyadari bahwa pengetahuannya berasal 
dari  masa lampau atau berdasarkan kesan-kesan yang di peroleh dimasa yang lampau. Dikalangan 
ahli jiwa asosiasi menganggap bahwa berfikir adalah kelangsungan tanggapan-tanggapan yang 
disertai dengan sifat fasif dari subyek yang berpikir.disini ternyata harus diakui bahwa berpikir 
merupakan kegiatan mental yang bersifat pribadi dan berpikir itu sendiri mempunyai tingkatan. 
From berpendapat ada tiga tingkatan berfikir manusia yaitu berfikir kognitif, skematis, dan 
berfikir abstrak ( Abror, 1993).  

c. Pola Asuh Orang Tua 
 

Peranan orang tua dalam mengasuh anaknya di lingkungan keluarga sangat vital terhadap 
pembentukan anak kepribadian dan peningkatan motivasi belajar anak di sekolah. Memang suatu hal 
yang lumrah bahwa waktu yang banyak dihabiskan anak adalah dirumah. Jika orang tua mampu 
menciptakan suasana nyaman, penuh tantangan, senang dan damai di lingkungan keluarga, maka anak 
akan merasa terpancing untuk memanfaatkan untuk memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang 
bermanfaat misalkan dengan kegaiatan belajar. 

Untuk meningkatkan motivasi belajar anak di sekolah, lingkungan keluarga sangatlah berperan 
karena  keluarga merupakan lembaga pendidikan Pertama bagi anak. Olehnya itu pendidikan yang 
diterapkan  dalam sebuah keluarga haruslah ditunjang dengan sikap kasih sayang terhadap anak dan 
mengerti akan kebutuhan anak. 

 
 
C. Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan 

a. Dosen menyampaikan latar berlakang, tujuan, dan langkah-langkah kegiatan dari bab ini.  
b. Dosen mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa tentang: 
   

• Apa yang mahasiswa ketahui tentang motivasi? 

• Bagaimana cara guru agar siswa dapat termotivasi dalam belajar. 
 

(jawaban mahasiswa ditulis pada papan tulis atau ditayangkan pada slide) 
 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan I :  

a. Dosen meminta mahasiswa untuk membaca materi tentang motivasi belajar secara individu.  
b. Dosen meminta mahasiswa untuk menyimpulkan intisari dari bacaan. 
c. Intisari bacaan meliputi empat hal pokok, yaitu: 

1) Pengertian motivasi belajar. 
2) Aspek-aspek motivasi belajar. 
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3) Teori motivasi. 
4) Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. 

 
c.  Intisari pokok materi ditulis dalam bentuk Mind Mapping. 
d. Mahasiswa diberi kesempatan untuk membuat mind mapping sesuai dengan kreativitas masing-

masing. 
 
 Catatan bagi Dosen: 
 
 Dosen menyampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan sebelumnya untuk membawa kertas 

ukuran HVS (minimal 5 lembar) dan spidol warna (minimal 3 warna).  
 
 
Kegiatan II: 
 
a. Dosen meminta kepada mahasiswa untuk mencari pasangan.  
b. Mahasiswa saling bertukar mind mapping dan membaca hasil karya pasangan. 
c. Mahasiswa diberi kesempatan untuk saling bertanya tentang intisari materi pokok. 
 
 
Kegiatan III: 
 
a. Dosen meminta mahasiswa meminta kepada setiap pasangan untuk membentuk kelompok kecil 

(setiap kelompok terdiri atas tiga pasangan atau enam mahasiswa). 
b. Kelompok mendiskusikan hasil intisari materi motivasi belajar. 
c. Dosen memberi pertanyaan kepada kelompok tentang: 

 
1) Apa yang dipahami tentang motivasi belajar. 
2) Aspek-aspek motivasi belajar. 
3) Teori mtivasi belajar 
4) Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

 
  Satu kelompok hanya diberi satu pertanyaan. 
 
 
 

3. Penguatan 

a. Dosen memberi penguatan dengan cara menjelaskan pentingnya motivasi dalam belajar dan 
menguraikan aspek motivasi belajar. 

b. Dosen memberi contoh aplikasi teori motivasi dalam belajar. 
c. Dosen menjelaskan faktor yang mempengaruhhi motivasi belajar. 
d. Dosen memberi contoh nyata tentang pertumbuhan fisik dan perkembangang psikologis. 

 
  

D. Soal Latihan 

1. Jelaskan pengertian motivasi belajar! 
2. Aspek apa sajakah yang membentuk kontrak motivasi belajar! 
3. Beri contoh aplikasi dari salah satu teori motivasi dalam pembelajaran!  
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BAB VII 
 

KECERDASAN EMOSI 
 

A. Tujuan Pembelajaran 
 

Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
 

1. menjelaskan pengertian kecerdasan emosi. 
2. mendeskripsikan model kecerdasan emosi 
3. menjelaskan faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi.  

 
 
B. Materi Pembelajaran 
 
1. Makna Kecerdasan Emosi 

 
Priwatasari (1995) menjelaskan emosi sebagai keadaan yang banyak memberi dampak kepada 

tingkah laku serta merupakan maklum balas terhadap ransangan dari luar dan dari dalam diri individu. 
Senada dengan itu, Albin (1994) mendefinisikan emosi sebagai emosi yang dialami separti sukacita, 
sedih, marah dan cinta. Cooper dan Sawaf (2001) mengemukakan emosi sebagai bagian daripada 
perasan hati, naluri yang tersembunyi dan sensasi emosi. 

 
Atkinson at. al (1996) menyebutkan bahwa emosi dapat mengaktifkan, mengarahkan dan 

mengawal tingkah laku. Emosi yang kuat meliputi empat komponen: (1) respon terhadap tubuh 
eksternal, terutama yang melibatkan sistem saraf autonomik, (2) keyakinan atau penilaian kognitif yaitu 
isyarat telah terjadi emosi positif atau negatif, (3) ekspresi wajah dan (4) reaksi terhadap emosi. Dalam 
komunikasi, emosi memberi maklumat dan mempengaruhi tingkah laku seseorang (Denhumum et al. 
2001). Terdapat tiga teori emosi (Rostiana 1997): (1) teori yang mendedahkan bahwa emosi hanyalah 
reaksi fisik, individu dapat merasakan sesuatu karena adanya reaksi fisik, (2) emosi merupakan reaksi 
kognitif yang menyebabkan gejala-gejala fisik, (3) emosi meliputi aspek fisiologi dan psikologi. 

 
Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa emosi merupakan perasaan seseorang yang 

mendalam sebagai akibat pengalaman subjektif. Emosi dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. 
Emosi yang bergelojak memberi maklum balas kepada kondisi fisik dan psikologi seseorang. Dalam 
keadaan separti itu, seseorang dituntut untuk mengawal emosinya. Dalam kajian psikologi, kemampuan 
ini disebut dengan kecerdasan emosi. 

 
Istilah kecerdasan emosi diperkenalkan oleh Peter Salovey dari Harvard University dan John 

Mayer dari University of  New Humumpshire. Kecerdasan emosi selanjutnya dimasyhurkan oleh 
Goleman dalam buku yang bertajuk Emotional Intelligence. Mayer dan Salovey (1997) mendefinisikan 
kecerdasan emosi sebagai kemampuan merasakan, mengungkapkan, membangkitkan, memahami dan 
intelektual. Menurut Goleman (2000), kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengatur kehidupan 
emosi dengan cerdas, menjaga keselarasan dan mengungkapkan emosi melalui kesadaran kendiri, 
motivasi kendiri, empati dan kemampuan sosial. Cooper dan Sawaf (2001) menyebutkan definisi 
kecerdasan emosi sebagai kemampuan mengindera, memahami dan menerapkan  secara efektif 
kekuatan dan kepekaan emosi sebagai sumber kekuatan, informasi dan pengaruh.  
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Kecerdasan emosi akan membentuk kompetensi emosi dalam diri anak-anak dan remaja dan 
akan membentuk kompetensi sosial. Anak dan remaja yang kurang mempunyai kompetensi sosial akan 
memperlihatkan respon emosi negatif, separti kurang kurang bahagia dan kurang senang dalam bermain 
(Denhumum et al. 2001). Penelitian Schutte et al. (2001) tentang kecerdasan emosi menunjukkan bahwa 
subjek yang mempunyai skor kecerdasan emosi yang tinggi, secara signifikan juga mempunyai skor 
kontrol diri, skor empati, skor kemampuan sosial, skor hubungan interpersonal yang tinggi dan 
menampakkan tingkah laku kerjasesuai serta kepuasan hati dalam pernikahan. Orang yang mempunyai 
kecerdasan emosi yang tinggi mampu menyesuaikan diri dengan baik dan mempunyai kemampuan 
sosial (Mayer et al. 1990). 

 
Berkaitan dengan beberapa pgurungan ilmuwan di atas maka kecerdasan emosi dapat dipahami 

sebagai kemampuan individu dalam mengurus dan mengekspresikan emosi sesuai dengan keadaan yang 
terjadi. Kemampuan tersebut meliputi kesadaran emosi, bagaimana mendedahkan emosi secara tepat, 
motivasi kendiri, memahami orang lain dan menjalin hubungan dengan orang secara harmoni. Oleh itu, 
kecerdasan emosi mengandung dua segi, yaitu kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain dan 
kemampuan mengawal emosi diri. 
 
2. Model Kecerdasan Emosi 
 

Goleman (2000) mengemukakan lima komponen utama kecerdasan emosi, yaitu: 
 

a. Kesadaran diri, yaitu mengetahui apa yang dirasakan, memahami alasan wujudnya emosi dan 
menggunakannya sebagai sumber maklumat dalam Mengambil sebuah hasil. Mempunyai 
pgurungan yang realistik terhadap kemampuan diri dan mempunyai kepercayaan diri. Kesadaran 
diri akan membantu dalam melepaskan suasana emosi yang tidak menyenangkan, mengelola diri, 
menyedari emosi dan fikiran sendiri. 

 
b. Pengaturan diri, yaitu mampu mengelola emosi dalam menyikapi situasi tertentu, mempunyai 

kepekaan terhadap suasana hati, menunda kenikmatan sebelum mewujudkan tujuan dan mampu 
menekan gelojak emosi. Kemampuan menunda kepuasan mempunyai hubungan secara signifikan 
dengan kemampuan akademik, kemampuan untuk mengatasi emosi dan tekanan (Shoda et al. 
1990). Pengaturan emosi dapat mencegah kesalahan dalam Mengambil sebuah hasil yang akan 
mendorong seseorang untuk berfikir sebelum bartindak. Selain itu, kemampuan ini akan 
mengendalikan seseorang dari gelojak umumarah, kecemasan, kesedihan dan ketergesa-gesaan. 

 
c. Motivasi diri, yaitu kemampuan menggunakan keinginan dalam diri menjadi penggerak dan 

pedoman untuk mencapai tujuan. Motivasi diri akan mengarahkan tingkah laku untuk bartindak 
secara berpengaruh. 

 
d. Empati, yaitu mampu memahami fikiran dan emosi orang lain, mampu menempatkan diri dalam 

perspektif orang lain, membangun sikap saling percaya antara sesesuai dan mampu menyesuaikan 
diri dengan orang lain. 

 
e. Kemampuan sosial, yaitu kemampuan dalam mengawal emosi apabila berhubung dengan orang 

lain, dapat membaca keadaan dalam konteks sosial, mempunyai interaksi yang baik serta mampu 
bartindak secara bijak dalam hubungan antara budaya dan agama. 
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Shapiro (1999) mengemukakan komponen kecerdasan emosi dalam buku How to Raise a Child 
with Emotional Intelligence. Menurut Shapiro, terdapat beberapa komponen kecerdasan emosi yang 
berimpak kepada kejayaan seseorang dalam menjalani kehidupan, yaitu empati, mendedahkan dan 
memahami emosi, menahan marah, mandiri, mampu menyesuaikan diri, disukai, dapat menyelesaikan 
masalah, ketekunan, perpaduan, kerumumahan dan sikap hormat kepada orang lain. Gibbs (1995) 
menyebutkan komponen kecerdasan emosi yang meliputi kesadaran diri, empati, ketekunan dan 
kemampuan sosial. 

 
Komponen lain tentang kecerdasan emosi dikemukakan oleh Cooper dan Sawaf (2001) dengan 

menggunakan sebuah Model Empat Batu Penjuru. Menurutnya, model ini akan memindahkan 
kecerdasan emosi dari dunia psikologi dan falsafah ke dunia realitas. Empat komponen itu dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

 
a. Kesadaran emosi (emotional literacy), iaiu kemampuan untuk mengenali dan memanfatkan potensi 

yang ada dalam diri. Kesadaran diri dicapai melalui kejujuran emosi, memahami dan 
mengendalikan keinginan, mempelajari dan mengukur kemampuan, mengembangkan intuisi, rasa 
tanggung jawab dan menjalin hubungan. 

 
b. Kemantapan emosi (emotional fitness), yaitu kemampuan untuk membangun sifat baik yang 

berkaitan dengan emosi. Kemampuan ini meliputi pengembangan potensi diri, memaafkan orang 
lain dan saling mempercayai, mengelola konflik, mengatasi kekecewaan secara konstruktif, mampu 
menyesuaikan diri dengan perubahan, dan memiliki kekuatan. 

 
c. Kedalaman emosi (emotional depth), yaitu kemampuan untuk mencurahkan, memperhatikan, dan menemukan 

potensi diri. Mampu mengatasi kelemahan dan kekurangan, memiliki visi, komitmen yang kuat untuk 
mencapai tujuan, memiliki integriti, dan menggunakan pengaruh tanpa paksaan dan kezaliman. 

 
d. Kimia emosi (emotional alchemy), yaitu kemampuan mencari solusi, melakukan inovasi dan trasformasi, 

peka terhadap peluang, serta memiliki kemauan yang kuat untuk berubah. 
 

Sedangkan Gardner (dalam Goleman, 2000) membahagi dua komponen kecerdasan emosi: 
 

a. Kemampuan untuk memahami orang lain, separti apa yang memotivasi mereka, bagaimana 
mereka bekerja dan bagaimana mereka bekerjasesuai dengan orang lain. 

 
b. Kecerdasan intra diri, yaitu kemampuan kolektif tetapi terarah dalam diri. Kemampuan ini berupa 

kemampuan membentuk suatu model diri dengan teliti. 
 

Salovey (dalam Goleman 2000) mengemukakan lima komponen utama kecerdasan emosi: 
 

a. Mengenali emosi diri. Kesadaran dalam mengenali emosi ketika emosi itu terjadi. Kemampuan 
untuk memantau emosi setiap masa merupakan hal penting bagi pemahaman diri. Kemampuan 
mengenali emosi membuat orang dapat menguasai emosinya sehingga mempunyai kepekaan yang 
tinggi terhadap emosi terutama dalam penggunaan hasil yang berkaitan dengan masalah pribadi. 

 
b. Mengurus emosi. Mengurus emosi agar dapat terungkap secara tepat dan benar. Kemampuan ini  

meliputi kemampuann menghibur diri, melepaskan umumarah, kecemasan, kesedihan dan hal-hal 
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yang muncul karena gelojak emosi. Orang yang dapat mengurus emosi secara tepat akan mampu 
melawan emosinya dan bangkit dari kemerosotan kehidupan. 

 
c. Memotivasi diri. Menumbuhkan dorongan dalam diri untuk mencapai tujuan dan mampu 

menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Motivasi diri akan mendorong terwujudnya prestasi 
yang tinggi dalam segala bidang. Motivasi diri meliputi ketahanan dan ketekunan serta semangat 
dalam melaksanakan tugas dan umumanah. Kemampuan ini mendorong untuk berfikir, 
mencadangkan dan melaksanakan progrumum sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Separti, 
siswa mampu memotivasi diri akan lebih mudah memahami  pelajaran yang disumumpaikan oleh 
pendidik (Sansone dalam Wolters 1998). 

 
d. Mengenal emosi orang lain. Kemampuan untuk merasakan emosi orang lain dan mampu 

menangkap pesan-pesan bukan lisan yang tersembunyi serta peka terhadap keinginan dan 
kehendak orang lain. Kemampuan empati dibangun berdasarkan kesadaran dan pengenalan diri. 
Orang yang menyedari emosinya akan mampu membaca emosi orang lain. Anak yang kurang 
berempati menunjukkan gangguan tingkah laku, separti tingkah laku anti sosial, kegagalan dalam 
penyesuaian diri, agresif, tingkah laku ponteng dan berbohong (Cohen & Strayer 1996). 

 
e. Membina hubungan. Kemampuan ini merupakan kemampuan sosial, yaitu bagaimana menjalin 

hubungan dengan orang lain secara harmonis dan mampu memberi isyarat emosi secara tepat. 
Kemampuan ini akan menunjang populariti, kepemimpinan, pengaruh dan kejayaan dalam 
hubungan antar diri. Berkaitan dengan hal itu, Hatch dan Gardner (dalam Goleman, 2000) 
mengidentifikasi beberapa komponen kecerdasan sosial: (1) kemampuan mengelola kumpulan 
dalan bentuk kepemimpinan, (2) merundingkan dan mencari jalan penyelesaian masalah, (3) 
hubungan peribadi, (4) analisis sosial. Dalam bidang pendidikan hubungan interpersonal memiliki 
hubungan positif dengan prestasi akademik dan aspek sosial, separti motivasi untuk mencapai 
tujuan akademik dan minat terhadap kegiatan akdemik (Wentzel 1998). 

Bar-On (2005) mengemukakan lima komponen utama kecerdasan emosi, yaitu sebagai berikut: 
a. Intrapersonal, komponen ini meliputi harga diri, kesadaran emosi diri, asartif, mandiri, dan 

aktualisasi diri dalam hubungan dengan pemahaman seseorang tentang diri dan kemampuan 
untuk mengartikulasikan potensi diri. 

b. Interpersonal, komponen ini melibatkan komponen empati, tanggung jawab sosial, dan hubungan 
interpersonal dalam konteks memahami orang lain. 

 
c. Kemampuan adaptasi yang terdiri daripada komponen menguji realitas, fleksibiliti, dan 

penyelesaian masalah dalam hubungannya dengan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan 
diri. 

 
d. Pengelolaan tekanan, komponen ini meliputi toleransi terhadap tekanan dan pengendalian impuls 

yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan dan memandu emosi. 
 
e. Keadaan hati. Komponen ini terdiri daripada komponen optimisme atau keyakinan  dan 

kebahagiaan dalam hubungan dengan seseorang. 
 

Menurut Buggy (2008) terdapat enam aspek kecerdasan emosi: 
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a. Kesadaran diri (self awareness), memiliki pemahaman yang baik tentang diri sendiri dan apa yang 
menggerakkan diri. Cirinya: memahami diri, membantu seseorang untuk reaktif dan bartindak 
kekerasan kepada orang lain, membantu diri untuk mengetahui apa yang disukai dan apa yang 
diinginkan dalam hidup, dapat mewujudkan tujuan, hidup dengan nilai, memberi apresiasi 
terhadap potensi, dan memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. 

 
b. Tanggung jawab kendiri (self responsibility), bertanggung jawab atas semua fikiran, tindakan dan 

emosi dengan cara yang konstruktif. Cirinya: dapat mengawal diri, dapat mewujudkan sesuatu, 
dapat mencapai sesuatu, mengatur emosi, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, tidak 
tertekan, tidak emosional dalan bereaksi, sentiasa sehat dan bahagia, menjaga diri semasa marah, 
menggunakan emosi secara positif, optimis dan memiliki kontrol diri. 

 
c. Positif dan menghargai (positive and appreciative), memiliki pendekatan terhadap diri dan kehidupan 

secara konstruktif, membantu dan optimis. Cirinya: senang, melakukan dan mencapai sesuatu 
yang lebih, popular, melihat sesuatu dengan baik dan bernilai, menghargai sesuatu, memiliki visi 
masa depan, menemukan banyak pengalaman, merasa lebih positif, memberi pujian, senang 
kepada orang lain dan sentiasa bersyukur. 

 
d. Empati dan menghormati (empathetic and respectful), membuat usaha nyata dalam memahami orang, 

sesuai ada emosi maupun fikiran. Cirinya: memiliki pemahaman yang mendalam terhadap orang 
lain, sedikit bartindak balas, tidak agresif, sesuai ada kata-kata maupun tindakan, menjadi 
pendengar simpatik, mengelakkan keperluan untuk membuktikan diri benar, mengendalikan 
emosi semasa bercakap, memiliki harga diri dan kepercayaan diri, dan menghargai orang lain. 

 
e. Bermotivasi (motivated), dorongan dan inspirasi dalam diri untuk mencapai sebuah tujuan. Cirinya: 

memiliki inspirasi untuk berprestasi, bergerak ke arah tujuan dan impian, mengatasi kegagalan, 
memiliki kekuatan, memberi inspirasi, dan motivasi kepada orang lain. 

 
f. Gigih (persistent), bekerja keras dalam mewujudkan sesuatu, dapat sukses kembali selepas 

kegagalan. Cirinya: bangkit dari kegagalan, tidak menyerah, motivasi pencapaian, merasa puas dan 
belajar dari kesalahan. 

 
Sedangkan Corrie (2004) menjelaskan model yang terdiri daripada tiga bagian yang dapat 

membantu untuk memahami kecerdasan emosi:  
 

a. Pengetahuan tentang kendiri. Aspek ini meliputi mengetahui emosi dan maklum balas emosi, 
memahami peranan yang sedang terjadi, mengetahui apa yang sedang difikirkan, mampu 
memperhatikan emosi sesuai ada optimis maupun pesimis, memahami cara memberi persepsi dan 
respons yang tepat ke atas lingkungan, membiarkan diri untuk berkembang dan sentiasa belajar, 
mengetahui identiti diri dan mengetahui potensi diri.  

 
b. Membuat pilihan. Aspek ini meliputi: memilih emosi dan maklum balas emosi, berfikir positif 

sehingga sentiasa bahagia, berfikir optimis, mengubah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan 
mampu memilih peluang yang dapat membantu dalam membina diri.  

 
c. Membina kebijakan emosi. Kebijakan emosi dapat dibina dengan cara: menentukan aturan dan 

norma sehingga dapat mencapai tujuan, konsisten dengan nilai-nilai peribadi, sentiasa mencintai, 
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membantu orang lain, melihat kebaikan orang lain, belajar daripada pengalaman, berfikir positif 
dan merasa kasih kepada diri dan orang lain. 
 

Salovey dan Mayer (1997) mengemukakan bahwa kemampuan tersebut terbahagi kepada empat 
tahap, dari proses psikologi yang mendasar sehingga proses psikologi yang tartinggi. Pembagian itu 
berdasarkan tahap kemudahan dan kesukaran dalam mengelola serta mengekspresikan emosi. 
Penjelasan empat tahapan dihuraikan di bawah ini: 

 
a. Persepsi, penilaian dan ekspresi emosi. Tahap ini memerlukan empat kemampuan, yaitu (1) 

kemampuan untuk mengenal emosi secara fisik, emosi dan fikiran, (2) kemampuan untuk 
mengenal emosi orang lain, (3) kemampuan untuk mengungkapkan emosi secara tepat dan 
mengungkapkan keperluan yang berkaitan dengan rasa, (4) kemampuan untuk membezakan 
ungkapan emosi secara tepat dan jujur. 

 
b. Fasiliti untuk berfikir. Tahapan ini meliputi: (1) emosi mengarah fikiran dan perhatian pada 

makluman yang penting, (2) emosi cukup jelas dan tersedia sehingga dapat digunakan untuk 
menilai dan mengingat hal yang berkaitan dengan emosi, (3) perubahan emosi mengubah cara 
pgurung individu dari pesimis menjadi optimis dan mendorong untuk mempartimbangkan 
berbagai hal, (4) kesadaran emosi mewujudkan jalan penyelesaian masalah.  

 
c. Pengartian dan penguraian emosi. Hal ini meliputi: (1) kemampuan untuk memberi label emosi 

dan mengenal hubungan antara berbagai perkataan, separti hubungan antara cinta dan kasih, (2) 
kemampuan untuk menjelaskan arti bahwa emosi saling berkaitan, (3) kemampuan untuk 
mengarti emosi yang kompleks, (4) kemampuan untuk mengenal adanya pertukaran emosi. 

 
d. Pengelolaan emosi untuk mengenali perkembangan emosi. Tahapan ini meliputi: (1) kemampuan 

untuk terbuka pada hal-hal yang menyenangkan atau tidak, (2) kemampuan untuk melibatkan atau 
menarik diri dari suatu emosi berasaskan pertimbangan pada informasi dan kegunaan, (3) 
kemampuan untuk memantau emosi secara reflektif dalam hubungan dengan diri maupun orang 
lain, (4) kemampuan untuk mengelola emosi diri. 

 
Berdasarkan uraian tersebut, kecerdasan emosi dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk 

menjalin hubungan dengan orang lain dan kemampuan untuk mengelola emosi diri. Dalam kajian ini, 
teori Goleman (2000) akan menjadi instrumen dalam mengumpulkan data kajian. Teori Goleman 
memiliki lima aspek, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, empati, motivasi diri, dan kecakapan sosial. 

  
Tabel  I. Model Kecerdasan Emosi 

Teori Komponen 

Goleman 

(2000) 

Kesadaran Diri 

Pengaturan Diri 

Motivasi Diri 

Empati 
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Kecakapan Sosial 

Cooper 

(2001) 

Kesadaran Emosi 

Kecergasan Emosi 

Kedalaman Emosi 

Alkimia Emosi 

Gardner 

(2002) 

Hubungan Interpersonal 

Hubungan Intrapersonal 

Salovey 

(2000) 

Mengenal Emosi Diri 

Mengelola Emosi 

Memotivasi Diri 

Mengenal Emosi Orang Lain 

Membina Hubungan 

Bar-On 

(2005) 

Intrapersonal 

Interpersonal 

Kemampuan Adaptasi 

Mengurus Tekanan 

Suasana Hati 

Buggy 

(2008) 

Kesadaran Diri 

Tanggung Jawab Diri 

Positif dan Apresiatif 

Empati dan Hormat 

Termotivasi 

Gigih 
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Daripada penjelasan dan uraian komponen dan domain kecerdasan emosi sebelumnya, terdapat 

enam model yang menjadi rujukan dalam beberapa literatur. Keenam-enam model yang dimaksud dapat 
dilihat pada tabel di atas. 

 
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosi 
 
Kecerdasan emosi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
internal meliputi potensi yang dimiliki seseorang khususnya yang berkaitan dengan faktor gen. 
Sedangkan faktor eksternal merupakan ransangan yang diterima individu dari lingkungan yang turut 
mempengaruhi perkembangannya, separti pendidikan gaya ibu bapak dan lingkungan sosial. Faktor 
yang mempengaruhi kecerdasan emosi itu meliputi pemikiran (brain), keluarga, dan lingkungan sekolah 
(Greenberg  & Snell, 1997; Zins et.all, 1997; Goleman, 2000; Friel & Friel, 2002). 
 

Bagian pemikiran yang disebut sistem limbik merupakan pusat emosi. Umumigdala yang 
menjadi anggota pemikiran merupakan bagian penting dalam mengatur kehidupan yang berkaitan 
dengan masalah emosi. Pemisahan umumigdala dari bagian pemikiran lainnya akan menyebabkan 
seseorang tidak mampu dalam menangkap makna emosi daripada suatu peristiwa. Ini bermakna bahwa 
umumigdala dalam struktur pemikiran berfungsi sebagai tempat ingatan dan makna emosi. Joseph 
(dalam Goleman, 2000) menjelaskan bahwa orang yang gangguan umumigdala memperlihatkan minat 
yang kurang terhadap manusia dan menarik diri dari hubungan antar manusia. Hal ini ditgurui dengan 
ketidakmampuan seseorang untuk mengenal keluarga, kawan dan bersikap pasif terhadap 
lingkungannya. Orang akan kehilangan semua pemahaman tentang emosi dan kemampuan untuk 
merasakan emosi. 

 
Terdapat tiga bentuk gaya ibu bapa dan dapat berpengaruh ke atas kecerdasan emosi individu, 

yaitu otoritet, bersifat terbuka dan memdapatkan (permisif) dan demokratis (otoritatif). Gaya otoritet 
menerapkan aturan yang ketat dan menuntut anak untuk mematuhi peraturan itu. Anak dianggap tidak 
mempunyai potensi dan tidak memberi peluang yang seluas-luasnya kepada anak untuk 
menyumumpaikan pendapatnya. Gaya permisif menjalankan peranannya dengan menerima dan 
mendidik anak sebaik mungkin tetapi cenderung pasif dalam menetapkan peraturan. Gaya ini kurang 
menentukan sasaran yang jelas dan sedikit menuntut anak-anak. Sedangkan gaya berwibawa berusaha 
menentukan batas-batas yang jelas dan mencipta lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak. 
Ibu bapa membimbing, tidak mengatur dan memberi kebebasan kepada anak untuk Mengambil sebuah 
hasil. Gaya ini sangat menghargai sikap mandiri anak dan menuntut tanggung jawab yang tinggi 
terhadap keluarga, kawan dan lingkungan masyarakat. Berkaitan dengan gaya ibu bapa tersebut, 
Goleman (2000) menyatakan tiga gaya mendidik anak yang kurang berpengaruh secara emosional, yaitu 
mengabaikan emosi anak, memberi kebebasan yang berlebihan kepada anak, menghina dan tidak 
menghargai anak-anak. Sekolah merupakan tempat kedua bagi anak dan remaja setelah keluarga untuk 
mengembangkan kecerdasan emosi.  

 
Ada dua hal yang berpengaruh ke atas kecerdasan emosi anak di sekolah, yaitu kurikulum dan 

guru. Peranan guru di sekolah tidak jauh berbeda dengan peran ibu bapa di rumah sehingga guru 
dituntut tanggung jawab yang besar dalam mendidik emosi anak. Guru yang demokratis akan 
memahami emosi, menerima pendapat dan memberi kebebasan kepada anak didik untuk 
mengekspresikan kemampuannya. Hal ini membantu pertumbuhan kecerdasan emosi ke arah yang 
lebih baik.  
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Sedangkan Merlevede et.all (2003) menjelaskan tujuh cara yang dapat diterjadikan dalam 

kurikulum untuk membangun kecerdasan emosi, yaitu mengatur emosi, pengalaman dan komunikasi, 
merancang kejayaan, memperhatikan dunia, kerjasesuai dalam kumpulan, bertanya tentang jawaban 
yang betul, sukses dalam interaksi kendiri dan orang lain. Ketujuh-tujuh hal tersebut merupakan hal 
yang dapat dilakukan oleh anak-anak dan remaja dalam mencapai kecerdasan emosi. Hal ini dapat 
terjadi dalam kurikulum di sekolah sehingga proses pembelajaran menekankan aspek emosi. 

 
Dalam mengatur emosi, hal utama adalah: (a) bagaimana seseorang mampu mengenal dan 

mengawal emosi yang muncul sehingga dapat menghentikan emosi dengan cara mengaturnya; (b) 
belajar untuk mengatur emosi; (c) mengenang kembali pengalaman agar dapat Mengambil pelajaran; (d) 
sentiasa mengingat emosi yang menyenangkan; (e) memotivasi kendiri. 

 
Komunikasi dapat dilatih melalui beberapa hal: (a) belajar memahami emosi diri dan emosi 

orang lain dengan menggunakan pertanyaan khusus; (b) belajar memetakan hubungan antara tingkah 
laku dengan nilai-nilai; (c) menetapkan tujuan bagi pertumbuhan diri dalam beberapa tingkatan; (d) 
belajar menerapkan keyakinan yang akan membimbing dalam setiap aktivitas. Dalam merencanakan 
kejayaan terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan: (a) belajar merekabentuk dan bekerja dengan 
tujuan yang baik; (b) memahami kemampuan dan potensi diri yang dapat membantu dalam 
mewujudkan tujuan; (c) menciptakan sikap yang tepat sehingga dapat melakukan perubahan, sesuai ada 
dalam diri maupun kepada orang lain. 

 
Dalam belajar menghadapi dunia, dapat dilakukan beberapa latihan yang meliputi: (a) 

membezakan antara isi dan struktur gambaran dunia; (b) menentukan bentuk-bentuk kemampuan 
emosi dalam menyeleksi informasi dan fikiran; (c) mengetahui cara menumbuhkan kemampuan emosi. 
Sedangkan penumbuhan kecerdasan emosi dalam kerja tim dapat dilakukan dengan: (a) membangun 
empati melalui pembelajaran model; (b) belajar melihat dunia berasaskan persepsi orang lain yang akan 
menjadi bagian dalam interaksi; (c) menggunakan persepsi dan pgurungan orang lain dalam merespon 
situasi. 

 
Proses bertanya dengan jawaban yang betul bertujuan: (a) menumbuhkan kesadaran diri dalam 

mengubah pengalamannya; (b) belajar menjawab tentang manfaat seseorang memahami diri dan 
potensinya; (c) belajar melakukan evaluasi diri tentang perwujudan emosi dan fikiran. Adapu kejayaan 
dalam berinteraksi dengan diri dan orang lain diwujudkan dalam hal: menemukan gambaran diri; 
mengsangati bahasa non verbal orang lain; dan belajar kecakapan dalam mengsangati emosi sehingga 
mampu memahami kondisi emosi orang lain. 

 
C. Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan 

a. Dosen menyampaikan latar berlakang, tujuan, dan langkah-langkah kegiatan dari bab ini.  
b.  Dosen mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa tentang: 
   

• Apa yang mahasiswa ketahui tentang kecerdasan emosi? 

• Mengapa kecerdasan emosi penting dalam pembelajaran. 
 

(jawaban mahasiswa ditulis pada papan tulis atau ditayangkan pada slide) 
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2. Kegiatan Inti 

Kegiatan I :  

a. Dosen meminta mahasiswa untuk membaca materi tentang motivasi belajar secara individu.  
b. Dosen meminta mahasiswa untuk menyimpulkan intisari dari bacaan. 
c. Intisari bacaan meliputi empat hal pokok, yaitu: 

1) Pengertian kecerdasan emosi. 
2) Model kecerdasan emosi. 
3) Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. 

 
d.  Intisari pokok materi ditulis dalam bentuk Zig Zag Book. 
e. Mahasiswa diberi kesempatan untuk membuat Zig Zag Book sesuai dengan kreativitas masing-

masing. 
 
 Catatan bagi Dosen: 
 
 Dosen menyampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan sebelumnya untuk membawa kertas 

ukuran HVS (minimal 5 lembar) dan spidol warna (minimal 3 warna).  
 
 
Kegiatan II: 
 
a. Dosen meminta kepada mahasiswa untuk mencari pasangan.  
b. Mahasiswa saling bertukar Zig Zag Book dan membaca hasil karya pasangan. 
c. Mahasiswa diberi kesempatan untuk saling bertanya tentang intisari materi pokok. 
 
Kegiatan III: 
 
a. Dosen meminta mahasiswa meminta kepada setiap pasangan untuk membentuk kelompok kecil 

(setiap kelompok terdiri atas tiga pasangan atau enam mahasiswa). 
b. Kelompok mendiskusikan hasil intisari materi kecerdasan emosi. 
c. Dosen memberi pertanyaan kepada kelompok tentang: 
 

1) Apa yang dipahami tentang kecerdasan emosi. 
2) Model kecerdasan emosi. 
3) Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi 

 
  Satu kelompok hanya diberi satu pertanyaan. 

3. Penguatan 

a. Dosen memberi penguatan dengan cara menjelaskan pentingnya kecerdasan emosi dalam belajar. 
b. Dosen menguraikan model kecerdasan emosi dari beberapa ahli.. 
c. Dosen menjelaskan faktor yang mempengaruhhi motivasi belajar. 

  
D. Soal Latihan 

1. Jelaskan pengertian kecerdasan emosi! 
2. Mengapa kecerdasan emosi penting dalam pembelajaran? 
3. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang?  
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BAB VIII 

INTELIGENCE QUOTIENT  (IQ) 

A. Tujuan Pembelajaran 
 

Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
 

1. menjelaskan pengertian IQ. 
2. menguraikan pendekatan dan teori IQ.  
3. mendeskripsikan klasifikasi IQ. .  

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Definisi Inteligensi 
 

  Dalam bukunya yang berjudul Human Ability, Sperman dan Wynn Jones mengemukakan suatu 
adanya konsepsi mengenai suatu kekuatan (power) yang dapat melengkapi akal pikiran manusia dengan 
gagasan abstrak yang universal. Kekuatan demikian dalam bahasa Yunani disebut nous, sedangkan 
penggunaan kekuatan termaksud disebut noesis. Kemudian kedua istilah tesebut dalam bahasa Latin 
dikenal sebagai intelctus dan intelligentia. Pada gilirannya, dalam bahasa Inggris masing-masing 
diterjemahkan sebagai intellect dan intelligence. Intelligence dalam bahasa Indonesia disebut inteligensi, 
semula berarti penggunaan kekuatan intelektual secara nyata, akan tetapi kemudian diartikan sebagai 
suatu kekuatan lain. 

 
Masyarakat umum mengenal intelegensi sebagai istilah yang menggambarkan kecerdasan, 

kepintaran, ataupun kemampuan untuk memecahkan problem yang dihadapi. Pada umumnya para ahli 
merumuskan definisi tentang inteligensi yaitu sebagai berikut: 

 
Andrew Crider mengatakan bahwa intelligensi itu bagaikan listrik, gampang untuk diukur tapi 

hampir mustahil untuk didefinisikan. Dengan pendekatan korelasional Clark L. Wissler (1901), meneliti 
21 macam tes psikofisik dengan maksud memperlihatkan bahwa berbagai tes tersebut berkorelasi tinggi 
satu sama lain sehingga dapat dikatakan  adanya satu sifat umum yang mendasari kesemua tes tersebut. 
Sifat umum inilah yang dimaksudkan sebagai inteligensi. Sayangnya temuan studi Wissler tidak 
menghasilkan adanya interkorelasi sebagaimana yang diharapkan semula sehiungga ia meragukan akan 
adanya sesuatu yang dapat disebut sebagai abilitas umum. 

 
Alfred Binet bersama Theodore Simon mendefinisikan inteligensi sebagai terdiri atas tiga 

komponen, yaitu (a) kemampuan untuk mengarahkan fikiran atau mengarahkan tindakan, (b) 
kemampuan untuk mengubah untuk mengbah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan, 
dan (c) kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau melakukan autocriticism.  

 
Lewis Madison Terman mendefinisikan intelegensi sebagai kemampuan seseorang untuk 

berfikir secara abstrak, sedangkan H.H. Goddard (1946) mendefinisikan intelegensi sebagai tingkat 
kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang langsung dihadapi dan 
untuk mengantisipasi masalah-masalah  yang akan datang.  

 
V.A.C.Henmon, salah seorang diantara penyusun Tes Inteligensi Kelompok Helmon-Nelson, 

mengatakan bahwa intelegensi terdiri atas dua macam faktor, yaitu (a) kemampuan untuk memperoleh 
pengetahuan, dan (b) pengetahuan yang telah diperoleh. Definisi ini bersesuian maksudnya dengan 
definisi yang pernah diusulkan oleh Baldwin (1901) yang mengatakn inteligensi sebagai daya atau 
kemampuan untuk memahami.  
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Edward  Lee Thorndike (1913) seorang tokoh psikologi fungsionalisme mengtatakan bahwa 
inteligensi adalah kemampuan dalam memberikan respon yang baik dari pandangan kebenaran atau 
fakta.  

George D. Stoddard (1941) menyebut inteligensi sebagai bentuk kemampuan untuk memahami 
masalah-masalah yang bercirikan (a) mengandung kesukaran, (b) kompleks, yaitu mengandung berbagai 
macam jeenis  tugas yang harus dapat diatasi dengan baik dalam arti bahwa individu yang inteligen  
mampu menyerap kemampuan baru dan memadukannya dengan kemampuan yang sudah dimiliki 
untuk kemudian digunakan dalam menghadapi masalah, (c) abstark, yaitu mengandung simbol simbol 
yang memerlukan analisis dan interpretasi, (d) ekonomis  , yaitu dapat diselesaikan dengan 
menggunakan proses mental yang efisien dari segi penggunaan waktu, (e) diarahkan kepada suatu 
tujuan, yaitu bukan dilakukan tanpa maksud melainkan mengikuti suatu arah atau target yang jelas, (f) 
mempunyai nilai sosial, yaitu cara dan hasil pemecahan masalah dapat diterima oleh nilai dan  norma 
sosial, dan (g) berasal dari sumbernya, yaiut pola fikir yang membangkitkan kreatifitas untuk 
menciptakan sesuatu yang baru dan lain. 

 
David Wechsler, mendifinisikan inteligensi sebagai  kumpulan atau totalitas kemampuan 

seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berfikir secara rasional, serta menghadapi 
lingkungannya dengan efektif.  

 
Walters dan Gardner (1986) mendefinisikan inteligensi sebagai suatu kemampuan atau 

serangkain kemampuan-kemampuan yang memungkinkan individu memecahkan masalah, atau  produk 
sebagai konsekuensi eksistensi suatu budaya tertentu. Kemudian Flynn (1987) mendefinisikan 
inreligensi sebagai kemampuan untuk berfikir secara abstrak dan kesiapan untuk belajar dari 
pengalaman.  

 
2. Pendekatan dan Teori Inteligensi 
 

a. Pendekatan Intelegensi 
 

Dalam memahami hakikat inteligensi, Maloney dan Ward (1976) mengemukakan mepat 
pendekatan umum, yaitu pendekatan teori belajar (learning teory), pendekatan neour biologis, pendekatan 
teori-teori psikometri, dan pendekatan teori-teori perkembangan.  

 
1) Pendekatan teori belajar 

 
Inti pendekatan teori belajar mengenai masalah hakikat inteligensi terletak pada pemahaman 

menganai hukum hukum dan prinsip umum yang dipergunakan oleh individu untuk memperoleh 
bentuk bentuk perilaku baru. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini para ahli lebih memusatkan 
perhatian pada perilaku yang tampak dan bukan pada pengertian mengenai konsep mental dari 
inteligensi itu sendiri. 

 
Apa yang menjadi pusat perhatian para ahli teori belajar adalah hukum yang melandasi respon 

seseorang terhadap situasi tertentu  dan cara bagaimana ia menyesuaikan diri terhadap situasi tersebut.  
Bagi para ahli teori belajar, suatu perilaku  intligen adalah perilaku yang berisi proses belajar (learning 
procces) pada level fungsional tingkat tinggi dan merupakan respon khusus terhadap tuntutan dari luar. 
Dalam pendekatan ini perlu ditekankan bahwa bagi hampir semua ahli teori belajar, inteligensi bukanlah 
siat kepribadian (trait) akan tetapi merupakan kualitas hasil belajar yang telah terjadi. 

 
2) Pendekatan Neuro biologis 

 
Pendekatan neuro biologis beranggapan bahwa inteligensi memiliki dasar anatomis dan 

biologis. Perilaku inteligen, menurut pendekatan ini, dapat ditelusuri dasar-dasar neuro anatomis dan 
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proses neuro fisiologisnya. Oleh karena itu, dalam berbagai risset, selalu dipentingkan untuk melihat 
korelasi-korelasi in teligensi pada aspek-aspek anatomi, elektrokimia, atau fisiologi. 

 
3) Pendekatan Psikometris 
 

Ciri utama dalam pendekatan ini adalah adanya angapan bahwa inteligensi merupakan suatu 
konstrsak (construct) atau sifat (trait) psikologis yang berbeda-beda kadarnya bagi setiap orang. dalam 
pendekatan psikometris sendiri, terdapat dua arah study, yaitu pertama yang bersifat praktis dan lebih 
menekankan pada pemecahan masalah (problem solving) dan kedua adalah yang lebih menekankan pada 
konsep penyusunan teori.  

 
Sigel (1963) mengatakn bahwa pendekatan psikometris adalah penekanan berlebihan dari perancang 

tes pada aspek kuantitatif inteligensi dan kurangnya perhatian pada aspek kualitatif. 
 
4) Pendekatan teori Perkembangan  
 
Dalam pendekatan teori perkembangan, studi inteligensi dipusatkan pada masalah perkembangan 

inteligensi secara kualitatif dalam kaitannya dengan tahap-tahap perkembangan biologis individu. 
Berbeda dari pendekatan psikometris  yang bersifat kuantitatf, pendekatan teori perkembangan lebih 
bersifat kualitatif.  

 
b. Teori-Teori Inteligensi 

 
Menurut sudut pandang mengenai faktor-faktor yang menjadi elemen inteligensi, maka teori-

teori inteligensi dapat dogolongkan dalam paling tidak tiga golongan penggolongan pertama adalah 
teori-teori yang berorientasi pada faktor tunggal, yang ke dua adal teori-teori yang berorientasi pada dua 
faktor dan yang ketiga adalah teori yang berorientasi pada faktor ganda. Walaupun demikian, uraian 
ringkas mengenai teori-teori inteligensi berikut tidak akan mengutamakan pengelompokan tersebut. 
Berikut ini teori-teori inteligensi beserta nama toohnya masing-masing : 

 
1) Alfred Binet 

Alfred Binet (1857-1911) mengatakan bahwa inteligensi besifat mono genetik,  yaitu berkembang 
dari satu faktor satuan atau faktor umum. Menrut binet, inteligensi merupakan sisi tunggal dari 
karakteristi yang terus berkembang sejalan dengan proses pematangan seseorang. Binet 
menggambarkan inteligensi sebagai sesuatu yang fungsional sehingga memungkinkan orang lain untuk 
mengamati dan menilai tingkat perkembangan individu berdasar suatu kriteria tertentu. Inilah yang 
dimaksudkan komponen arah, adaptasi, dan kritik dalam definisi inteligensi. 

 
2) Edward Lee Thorndike 

Pada dasarnya, teori Thorndike menyatakan bahwa inteligensi terdiri atas berbagai kemampuan 
spesifik yang ditampakkan dalam wujud perilaku inteligen. Oleh karena itu, teorinya dikategorikan 
dalam teori inteligensi faktor ganda.Formulasi teori thorndike didasari oleh bukti-bukti riset. Ia 
mengklasifikasikan inteligensi kedalam tiga bentuk kemampuan, yaitu (a) kemampuan abstraksi, yakni 
suatu kemampuan untuk bekerja dengan menggunakan gagasan dan simbol-simbol, (b) kemampuan 
mekanik yaitu suatu kemampuan untuk bekerja dengsn menggunakan alat-alat mekanis dan kemampuan 
untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan aktifitas indra –gerak(sensoru-motor), dan (c) kemampuan 
sosial yaitu suatu kemampuan untuk menghadapi orang lain disekitar diri sendiri dengan cara-cara yang 
efektif. 

 
3) Charles E. Spearman  

Pandangan spearman (1927) mengenai inteligensi ditunjukkaandalam teorinya mengenai 
kemampuan metal yang populer dengan nama teori dua faktor (two-factor theory). Awal penjelasan 
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mengenai teori ini berangkat dari analisis korelasional yang dilakukannya terhadap skor  seperangkat tes 
yang mempunyai tujuan dan funsi ukur yang berlainan.  

 
Definisi inteligensi menurut spearman mengandung dua komponen kualitatif yang penting 

yaitu eduksi relasi ( eduction of relation) dan eduksi korelasi (eduction of corelates). Reuksi relasi adalah 
kemampuan untuk menemukan suatu hubungan dasar yang berlaku diantar dua hal. Eduksi korelasi 
adalah kemampuan untuk menerapkan hubungan dasar yang telah ditemukan dalam proses eduksi relasi 
sebelumnya kedalam situasi baru.  

 
Dalam itilah modern, apa yang di konsepkan oleh spearman itu dapat disebut sebagai proses 

Enkoding (Encoding), proses Penyimpulan (inference), dan Aplikasi (Aplication). Disamping itu, Spearman 
Juga mengemukakan lima prinsip kuantitatif dalam kognis, yaitu :  

a) Energy Mental. Setiap fikiran cenderung untuk menjaga total output kognitif simultannya 
dalam kuantitas yang tetap walau bagaimana pun variasi kualitatifnya  

b) Kekuatan Menyimpan (Retenti vity). Terjadinya peristiwa kognitif menimbulkan 
kecenderungan untuk terulang kembali  

c) Kelelahan. Terjadinya peristiwa kognitif menimbulkan kecenderungan untuk melawan 
terulangnya peristiwa tersebut. 

d) Kontrol konatif. Intensitas kognisi dapat dikendalikan olah konasi ( motivasi ) 
e) Potensi primordial. Setiap manifestasi dari keempat prinsi kuantitatif terdahulu akan 

ditimbun diatas potensi awal individu yang bervariasi. 
 

4) Louis Leon Thurstone & Thelma Gwinn Thurstone 
L.L. Thurstone (1938) dan T.G. Thurstone (1941) memilik pandangan intelegensi yang berbeda 

dari teori Thorndike, sekalipun teori mereka dapat juga digolongkan dalam teori faktor Ganda. Dari 
hasil analisis faktor yang kita lakukan terhadap data skor rangkaian 56 tes yang telah mereka k:enakan 
pada siswa sekolah lanjutan di Chicago, mereka mengatakan bahwa kemampuan mental dapat  
dikelompokkan menjadi 6 faktor sebagai berikut :  

 
V: (verbal),  yaitu pemahan akan hubungan kata  kosa-kata dan penguasaan komunikasi lisan . 
N: (number), yaitu kecermatan dan kecepatan dalam penggunaan fungsi-fungsi hitung dasar. 
S: (spatial), yakni kemampuan untuk mengnali berbagai hubungan dalam bentuk visual  
W: (word fluency) yaitu kemampuan untuk mencerna dengan cepat kata-kata tertentu 
M: (memory), yaitu kemampuan mengingat gambar-gambar, pesan-pesan, angka-angka, kata-kata, 

 dan bentuk-bentuk pola. 
R: (reasoning), yaitu kemampuan untuk mengambil kesimpulan dari beberapa contoh, aturan, atau 

prinsip.dapat juga diartikan sebagai kemampuan pemecahan masalah. 
 

5) Cyril Burt 
Cyril Burt (1949) beranggapan bahwa faktor faktor kemampuan merupakan suatu kempulan yang 

terorganisasikan secara hirarkis. Dalam teorinya iya mengatakan bahwa kemampuan mental terbagi atas 
beberapa faktor yang berada pada tingkatan-tingkatan yang berbeda. Faktor-faktor tersebut adalah satu 
faktor umum (general), faktor faktor kelompok besar (broad grup), faktor-faktor kelompok kecil (narrow 
group) dan faktor faktor spesifik ( specific). Model tingkat mental hirarki yang digambarkan oleh Burt 
sangat erat berkaitan dengan suatu hirarki fungsional yang diurutkan berdasarkan kompleksitas 
kognitifnya.  

 
6) Philip Ewart Vernon 

Venon (1950) mengemukakan mode hirarkis dalam menjelaskan teorinya mengenai intelegensi 
yang terdiri dari dua jenis kelompok kemampuan mental yang disebutnya kamampuan verbal educational  
dan practical-mechanical.  Kedua jenis kemampuan ini termasuk dalam faktor inteligensi yang utama  atau 
kelompok mayor. Masing-masing kelompok mayor terbagi lagi dalam faktor-faktor kelompok minor, 
yang terpecah lagi menjadi bermacam-macam faktor spesifikpada tingkat hirarki yang paling rendah. 
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7) Joy Paul Guilford 
konsepsi Guilford (1959) yang dipandang sebgai konstribusinya yang signifikan dalam ikur 

mengembangkan teori intelegensi pada khususnya dan teori kemampuan mental pada umumnya , 
adalah teorinya mengenai structure of intelec (SI). Model teori SI di ilustrasikan oleh Guilford dalam 
bentuk sebuah kubus atau kotak berdimensi tiga yang masing-masing memiliki satu klasifikasi faktor-
faktor intelektual yang bersesuain satu sama lain. 

 
Dimensi yang pertama adalah isi (content) terurai dalam empat bentuk yaitu figur (figural), 

simbol (simbolic), semantik (semantic) dan perilaku (behavior). Dimensi kedua operasi  (operation) , terurai 
dalam lima proses yaitu kognisi (kognition), ingatan ( memory), produksi konvergen (convergent production), 
produksi divergent (divergent production), dan evaluasi ( evaluation). Dimensi ketiga prodak (product) terurai 
dalam enam jenis yaitu satuan (unit), kelas (class), relasi (relation), sistem (system), transforasi 
(transformation), dan implikasi (implication). 

 
a) Isi 
 Isi menunjuk kepada tipe informasi yang sedang di proses. Dalam dimensi isi terdapat empat 

jenis bentuk  yang merupakan input yang berbeda kompleksitasnya. 
(1) Figur : informasi yang berupa figur atau bentuk yang menggambar keadaan suatu objek . 
(2) Simbol: informasi yang di proses dapat mempunyai isi yang sama seperta isi figural akan 

tetapi arti yang dikehendaki merupakan penggambaran objek lain. 
(3) Semantik: informasi yang harus di proses berupa ninput yang di sajikan secara lisan 
(4) Peilaku: informasi yang di terima berupa perilaku orang lain. 

 
b) Operasi 

Dimensi operasi menunjuk kepada cara bagaimana suatu informasi di proses. Cara pemrosesan 
informasi sendiri terdiri atas lima macam. 
(1) Kognisi: merupakan proses penemuan suatu informasi  atau pengenalan kembali suatu 

informasi. 
(2) Ingatan: merupakan proses langsung dalam mengangkat kembali informasi yang telah 

diterima keatas kesadaran  
(3) Produksi konvergen: proses ini merupakan kemampuan mamanfaatkan informasi yang 

diterima guna mencapai suatu jawaban atau suatu penyelesaian yang benar . 
(4) Produksi divergen : merupakan proses informasi guna memperoleh berbagai jawaban 

yang baik.  
(5) Evaluasi: merupakan kemampuan untuk menilai setiap dari segi evaluatif, seperti baik 

bruk atau salah-benar. 
 

c) Prodak. 
 Dimensi prodak menunjuk kepada hasil permrosesan yang dilakukan oleh dimensi operasi 

terhadap berbagai macam bentuk isi informasi. Menurut tingkatan kompleksitasnya terdapat 
enam macam prodak 
(1) Satuan : prodak satuan berupa suatu respon tunggal misalnya: (X) 
(2) Class: prodak kelas berupa respon danalam bentuk kelompok kelas misalnya : (X,Y,Z) 
(3) Relasi: merupakan prodak yang dinyatakan dalam bentuk satuan yang saling berhubungan 

atau dalam bentuk hubungan diantara satuan sataun misalnya : (X=Y;X>Y>Z). 
(4) Sistem : merupakan respon yang strukturnya terorganisasikan secara keseluruhan  
(5) Transformasi: berupa transformasi atau perubahan satu jenis prodak kedalam bentuk atau 

jenis prodak yang lain. 
(6) Implikasi : berupa proak yang hasilnya berlaku pula diluar data yang di proses. 

 
8) Halstead 

Teori inteligensi Halstead (1961) merupakan teori inteligensi yang menggunakan pendekatan 
neurobiologis. Menurut Halstead, terdapat sejumlah fungsi otak yang berkaitan dengan inteligensidan 
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relatif bebas dariaspek-aspek kebudayaan. Halstead mengemukakan adanya empat faktor inteligensi 
yang diringkas sebagai berikut: 

 
a) Faktor Central Integrative (C) 
 Faktor ini berupa kemampuan untuk mengorganisasikan pengalaman. Fungsi faktor ini 

adalah penyesuaian, dimana latar belakang seseorang dan hasil belajarnya akan 
mengintegrasikan pengalaman pengalamnannya yang baru. 

 
b) Faktor Abstraktion (A) 
 Merupakan kemampuan mengelompokkan sesuatudengan cara-cara yang berbeda, dan 

kemampuan untuk melihat kesamaan yang terdapat diantara benda-benda, konsep-konsep 
dan peristiwa-peristiwa. 

 
c) Faktor Power (P) 
 Merupakan kekuatan otak (Power) dalam arti tenaga otak yang utuh. Termasuk dalam faktor 

ini adalah kemampuan untuk mengekang afeksi sehingga kemampuan-kemampuan rasional 
dan intelektual dapat tumbuh dan berkembang. 

 
d) Faktor Directional (D) 
 Merupakan kemampuan yang memberikan arah dan sasaran bagi kemampuan-kemampuan 

individu. Kemampuan ini menunjukkan dengan spesifik cara mengekspresikanintelek dan 
perilaku. 

 
9) Donald Olding Hebb 

Dalam teorinya, Hebb membedakan inteligensi atas dua macam, yaitu inteligensi A dan 
inteligensi B. Inteligensi A merupakan kemampuan dasar manusia (human basic potentialy) untuk belajar 
dari lingkungan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Inteligensi A  ditentukan oleh 
kompleksitas dan kelenturan sistem saraf pusat, yang dipengaruhi oleh gen. 

 
Inteligensi B merupakan tingkat kemampuan yang diperlihatkan seseorang dalam bentuk 

perilakuyang dapat diamati secara langsung. Bila inteligensi A dapat dikatakan sebagai kemampuan 
potensial, maka inteligensi B merupakan kemampuan aktual. Inteligensi B tidak berasal dari gen yang 
dibawa sejak kelahiran akan tetapi tidak pula sekedar diperoleh sebagai hasil belajar dari Lingkungan. 
Inteligensi B merupakan hasil kerjasama antara keadaan alamiah seseorang dengan asuhan yang 
diterimanya, atau antara potensi genetik dan stimulasi lingkungan. 

 
10)  Raymond Bernard Cattel 

Dalam teorinya mengenai organisasi mental, Cattel (1963) mengklasifikasikan kemapuan 
mental menjadi dua macam, yaitu Inteligensi fluid (gf) yang merupakan faktor bawaan biologis, dan 
Inteligensi Crystallized (gc) yang mereflesikan adanya pengaruh pengalaman, pendidikan dan kebudayaan 
dalam diri seseorang. 

 
Inteligensi Crystallized dapat dipandang sebagai endapan pengalaman yang terjadi sewaktu 

inteligensi fluid bercampur dengan apa yang disebut inteligensi budaya. Inteligensi Crystallized akan 
meningkat kadarnya dalam diri seseorang seiring dengan bertambahnya pengalaman. Dengan kata lain 
tugas-tugas kognitif dimana keterampilan-keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan telah mengkristal 
akibat dari pengalaman sebelumnya, seperti kekayaan kosa kata, pengetahuan, kebiasaan penalaran dan 
semacamnya semua akan meningkatkan inteligensi termaksud. 

 
Pada sisi lain, Inteligensi fluid  lebih merupakan kemampuan bawaan yang diperoleh sejak 

kelahiran dan lepas dari pengaruh pendidikan dan pengalaman inteligensi fluid dapat dipandang sebagai 
faktor yang tak berbentuk, yang mengalir ke dalam berbagai variasi kemampuan intelektual. Inteligensi 
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fluid cenderung tidak berubah setelah usia 14 tahun atau 15 tahun sedangkan inteligensi Crystallized 
masih dapat terus berkembang sampai usia 30-40 tahunan, bahkan lebih. 

 
11) Jean Piaget 

  Teori Piaget merupakan teori Inteligensi yang menekankan pada aspek perkembangan kognitif, 
tidak merupakan teori yang menegnai struktur inteligensi semata-mata. Beberapa konsepnya mengenai 
inteligensi menyebutkan bahwa inteligensi merupakan contoh khusus adapatasi biologis. Konsepnya 
yang lain menyebutkan bahwa inteligensi merupakan suatu bentuk keseimbangan yang dituju oleh 
semua struktur kognitif. Definisi yang lain menyebutkan bahwa inteligensi adalah suatu sistem operasi 
kehidupan dan tindakan. 

 
 Jadi, pada dasrnya, Piaget lebih melihat inteligensi pada aspek isi, struktur, dan fungsinya. Dalam 

menjelaskan inteligensi sesuai dengan aspek isi, struktur dan fungsi tersebut Piaget mengaitkannya pada 
periodisasi perkembangan biologi anak. Periodisasi ini olehnya dibagi atas periode perkembangan tahap 
Motor-indera (sensory-motor), tahap Praoperasi (preoperation), tahap operasi nyata (concrete operation) dan 
tahap operasi formal (formal operation). Periode-periode perkembangan biologis tersebut dimakudkan 
pula sebagai periode perkembangan kognitif dan intelektual yang didalamnya mengandung konsepsi 
inteligensi masing-masing. 

 
a) Inteligensi Praktis (practical Inteligence) 

Inteligensi praktis adalah nama lain untuk inteligensi motor-indra yang tumbuh dan 
berkembang seiring perkembangan motor-indra (usia 0 samapai dengan 2 tahun) dan 
merupakan dasar dari semua inteligensi yang berkembang kemudian . dengan inteligensi 
praktis seorang anak dapat belajar untuk berbuat sesuatu sekalipun ia belum mampu 
memikirkan perbuatan itu. 
 

b) Inteligensi Pra Operasional (preoperational inteligence) 
 Setelah anak memasuki periode perkembangan pra operasi (usia 2 tahun sampai 7 tahun, 
berkembang pula perkembangan kognitifnya memasuki tahap inteligensi tahap operasional 
yang berciri adanya cara berkfikir intuitif. Cara berfikir intuitif ini memungkinkan anak 
memahami berbagai tugas dan intuisis yang kompleks. 

 
 Cara berfikir anak dalam peiode ini bersifat ego sentris (ego centric) yaitu berupa pandangan 
yang sempit dan mengaca pada diri sendiri serta tidak mampu melihat masalah dari sudut 
pandang orang lain. Disamping bersifat ego sentris, periode inteligensi pra operasional 
memiliki ciri yang kedua yaitu adanya cara berfikir kompleksif (complexive thingking) berfikir 
kompleksif adalah berfikir tidak dengan jalan menyatukan beberapa pemikiran kedalam 
suatu konsep yang berarti akan tetapi justru meloncat dari suatu gagasan  ke gagasan  yang 
lain. 

 
 Ciri yang ketiga, pada inteligensi pra operasional ini terdapat kecenderungan yang kuat 
dalam diri anak untuk menempatkan sifat sifat manusia pada benda mati. Ciri yang keempat 
yang lebih memperlihatkan keterbatasan inteligensi adalah pada taha ini adalah ketidak 
mampuan anak dalam melakukan tugas tugas yang menuntut pengarahan dan koordinasi 
fikiran. 

 
c) Inteligensi Operasional (operational Inteligence) 

 Disekitar usia 5 tahun sampai 7 tahun anak memasuki tahap perkembangan dasar inteligensi 
operasional dengan mulainya anak memahami apa yang disebut operasi nyata (concrete 
operation). Bentuk bentuk operasi nyata dalam perkembangan inteligensi ini adalah konversi 
dan klasifikasi. 

 Konversi merupakan sistem pengertian bahwa suatu transformasi atau perubahan dapat 
terjadi secara bolak balik. Terjadi bolak balik maksudnya adalah bila suatu operasi 
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menyebabkan perubahan maka operasi lain dapat membalikkan perubahan itu ke keadaan 
semula. Operasi ini dapat dilakukan secara abstrak oleh anak  yang telah memasuki tahap 
inteligensi operasional. 

  
 Sistem opersi lain adalah klasifikasi. Memalui sistem klasifikasi, dalam tahap inteligensi 
operasional, anak mampu elihat berbagai macam hubungan yang terjadi diantara berbagai 
benda sehingga ia dapat mengadakan penggolongan atau klasifikasi dengan berbagai macam 
cara.  

 
 Inteligensi operasional mempunyai keterbatasan pula. Keterbatasan utama adalah ketidak 
mampuan anak yang berada pada tahap inteligensi ini untuk menghadapi situasi-situai 
hipotetik. Apa yang dapat di hadapimoleh anak dalam tahap ini terbatas pada karakteristik 
karakteristik nyata yang terjadi dalam situasi-situasi nyata.  

 
d) Inteligensi Operasional Formal (formal operational Inteligence) 

Dalam tahap inteligensi operasional formal keterbatasan inteligensi operasional telah 
teratasi. Tahap perkembangan inteligensi ini diawali pada masa awal remaja. Anak menjadi 
mampu berfikir hipotetik dan dapat menguji secara sistematik berbagai pernjelasan 
mengenai kejadian kejadian tertentu dikarenakan anak telah mulaidapat menemukan 
penyelesaian suatu masalah.  
 

12) Howard Gardner 
Garnerd merumuskan teori inteligensi ganda (multiple inteligence) yang didorong oleh 

pendapatnya bahwa pandangan dari sisi psikometri dan kognitif saja terlalu sempit untuk 
menggambarkan konsep inteligensi. Pendekatan teori Gardner sangat berorientasi apad struktur 
inteligensi.  

 
Dalam usahany melakukan Indetifikasi terhadap inteligensi, gerdner menggunakan 

beberapa macam kriteria yaitu (a) pengetahuan mengenai perkembangan individu yang normal dan 
superior, (b) informasi mengenai kerusakan otak, (c) studi mengenai orang-orang eksepsional seperti 
individu yang luar biasa pintar, juga individu idiot savant dan orang orang autistik, (d) data psikometrik 
dan (e) studi pelatihan psikologis. 

 
Tujuh macam inteligensi telah berhasil di identifikasi oleh Gardner adalah Inteligensi 

Linguistik, Intligensi Matematik-Logis, Inteligensi Spatial, Inteligensi Musik, Inteligensi Kelincahan 
Tubuh, Inteligensi Interpersonal, Dan Inteligensi Intra Personal 

 
a) Inteligensi linguistik banyak terlibat dalam mebaca. Menulis, berbicara dan mendengar. 
b) Intligensi Matematik Logis, adalah inteligensi yang digunakan untuk memecahkan problem 

berbentuk logika simbolis dan matematika abstrak. 
c) Inteligensi spatial digunakan dalam mencari cara untuk berpindah dari satu tempat ketempat 

yang lain, untuk mengatur isi kopeer dengan efisien, membayangkan langkah-langkah 
lanjutan dalam permainan catur dan semacamnya. 

d) Inteligensi Musik berfungsi dalam menyusun lagu, menyanyi, memainkan alat musik, 
ataupun sekedar mendengarkan musik. 

e) Inteligensi kelincahan tubuh, diperlukan dalam aktifitas-aktifitas atletik, menari, berjalan, 
dan semacamnya. 

f) Inteligensi inter personal, digunakan dalam berkomunikasi, saling memahami dan 
berinteraksi dengan oranglain. Orang yang tinggi inteligensi inter personalnya adalah 
mereka yang memperhatikan perbedaan diantar orang lain, dan dengan cermat dapat 
mengamati tempramen, suasana hati, motif, dan niat mereka. 

g) Inteligensi intra personal, sangat dubutuhkaan dalm memahami diri sendiri. Merupakan 
kepekaan seseorang akan kesuasanaan hati dan kecakapannya sendiri.  
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Jelaslah bahwa teori inteligensi ganda yang dikemukakan oleh Gardner dimaksudkan sebagai 
sangahan atas pendapat yang mengatakan hanya ada kemampuan umum sebagai konsep tunggal 
inteligensi. 

 
13) Robert J. Sternberg  

Sebagaimana gardner, teori Sternberg berasal dari ketidakpuasan terhadap pendekatan 
kognitif dan psikometri semata. Akan tetapi Sternberg lebih menekankan teorinya pada kesatuan dari 
berbagai aspek inteligensi sehingga teorinya lebih berorientasikan pada proses.  

 
Teori mengenai inteligensi yang dikemukakan oleh Sternberg yang dikenal dengan nama 

teori Inteligensi triarchic teori ini berusaha menjelaskan secara terpadu hubungan antara (a) 
inteligensi dan dunia internal seseorang , atau mekanisme mental yang mendasari perilaku inteligent, (b) 
inteligensi dan dunia eksternal seseorang atau pengenaan mekanisme mental sehari-hari guna mancapai 
kesesuaian  dengan lingkungan dan (c) inteligensi dan pengalaman atau peranan perantara antara dunia 
eksternal dan internal dalam hidup seseorang. 

 
Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi tersebut, teori ini berisikan tiga subteori, yaitu subteori 

konteks (contextual), subteori pengalamann (eksperiental), serta subteori (componetial). 
 

a) Subteori konteks 
 Subteori konteks berusaha menunjukkan dan menjelaskan perilaku-perilaku yang di anggap 

perilaku inteligen pada lingkungan budaya tertentu yaitu inteligensi kontekstual. Menurut 
Sternberg perilaku inteligen bagi suatu budaya adalah perilaku yang melibatkan 
penyesuaian atau adaptasi pada lingkungan budaya teresbut, pemilihan lingkungan yang 
optimal, atau pembentukan lingkungan yang ada sehingga lebih sesuai dengan kemampuan, 
minat, dan nilai-nilai seseorang. 

 
b) Subteori pengalaman  
 Subteori pengalaman mengatakan bahwa perilaku yang inteligen menurut konteksnya tidak 

selalu berarti inteligen pula menurut aspek pengalaman. Inteligensi pengalaman  menurut 
subteori ini, paling jelas diperlihatkan oleh kemampuan individu dalam memberikan respon 
terhadap situasi yang baru (novel) secara otomatis dan tanpa kesukaran. Inteligensi 
pengalaman menekankan  pentingnya insight dan kemampuan untuk merumuskan gagasan-
gagasan baru. 

 
c) Subteori komponen 
 Subteori komponen berusaha menunjukkan dan menjelaskan struktur dan proses kognitif 

yang mendasari semua pe3rilaku inteligen yaitu inteligensi komponensial. inteligensi 
komponensial menekankan pentingnya efektifitas pengolahan informasi.  

 
 Walaupun saling melengkapi, akan tetapi terdapat perbedaan antar pendekatan psikometri dan 

pendekatan koognitif. Pendekatan psikometris memusatkan pada aspek-aspek dtruktur inteligensi 
sedangkan pendekatan kognitif lebh mementingkan aspek-aspek pemrosesannya. Pemrosesan dalam 
pendekatan ini adalah komponen pemrosesan informasi (information processing component) sebagai unit 
yang paling pokok dalam analisis teori-teori kognitif modern. 

 
Komponen komponen inteligensi manusia, menurut teori Sternberg terorganisasikan atas meta 

komponen (meta componen) komponen performansi (performance component) dan komponen penerimaan 
pegetahuan (knowledge-acquisition component). 

 
Meta komponen adalah proses kendali tingkat tinggi yang digunakan dalam perencanaan 

pelaksanaan (bersifat eksekutif), pemantauan, dan evaluasi terhadap performansi seseorang dalam 
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mengerjakan suatu tugas. Terdapat sepuluh macam meta komponen yang paling penting dalam fungsi 
inteligensimanusia yaitu : 

 
a) Rekognisi atau kesadaran akan adanya suatu problem  
b) Rekognisi atau kesadaran  mengenai keadaan problem yang dihadapi 
c) Seleksi atau pemilihan suatu seri komponen tingkat rendah atau komponen non eksekutif 

untuk melakukan tugas 
d) Seleksi atau pemilihan strategi untuk melakukan performansi dengan mengkombinasikan 

beberapa komponen tingkat rendah 
e) Seleksi atau pemilihan satu atau lebih representasi-representasi informasi secara mental  
f) Keputusan mengenai cara alokasi sumber-sumber atensional  
g) Pemantauan terhadap kedudukan seseorang dalam performansinya dan memantau apa yang 

sudah serta apa yang perlu dilakukan  
h) Pemahaman aka umpan balik internal maupun eksternal mengenai performansi dalam 

melakukan tugas  
i) Mengetahu cara bertindak berdasarkan umpan balik yang di terima 
j) Melaksakan suatu tindakan sebagai hasil dari umpan balik. 

Komponen performansi merupakan proses-prose tingkat rendah yang digunakan dalam 
melaksanakan berbagai strategi untuk melakukan suatu performansi. Tiga diantar contoh-contoh 
semacam itu adalah : 

a) Pengartian keadaan stimulus 
b) Penyimpulan mengenai hubungan antara dua stimulus yang serupa pada satu segi dan 

berbeda pada segi lain. 
c) Penerapan kesimpulan yang diperoleh pada situasi yang baru  

Komponen penerimaan pengetahuan adalah proses-proses yang terlibat untuk mempelajari 
informasi  yang baru dan penyimpanannya dalam memory. Dalam fungsi inteligensi, terdapat 3 
komponen penerimaan pengetahuan yang penting, yaitu: 

a) Pengartian selektif (selective encoding) yang memisahakan antara informasi baru yang relevan 
dari informasi baru yang tidak relevan. 

b) Kombinasi selektif yang dengan cara tertentu bekerja mengkombinasikan informasi 
informasi yang telah dipilih secara selektif seemikian rupa sehingga memaksimalkan 
keutuhan atau pertalian internalnya 

c) Komparasi selektif yang bekerja menghubungkan antara informasi yang telah di seleksi dan 
di kombinasikan secara selektif dengan informasi yang telah disimpan dalam memory guna 
memaksimalkan keterkaitan antara struktur pengetahuan yang baru terbentuk itu dengan 
struktur-struktur pengetahuan yang telah lebih dahulu terbentuk. 

Ketiga komponen inilah yang menrut Sternberg diterapkan dalam performansi tugas guna 
mencapai suatu penyelesaian atau suatu tujuan.Selanjutnya Sternberg mengemukakan adanya empat cara 
digunakan oleh berbagai komponen untuk berinteraksi satu sama lainnya, yaitu (a) aktivasi satu jenis 
komponen oleh komponen jenis lainnya secara  langsung, (b) aktifasi satu jenis komponen oleh 
komponen jenis lainnya melalui perantaraan komponen jenis ketiga, (c) umpan balik langsung dari satu 
jenis komponen ke komponen jeni lainnya dan (d) umpan balik tidak langsung dari satu jenis 
komponen ke komponen lainnya melalui perantaraan komponen jenis ketiga. 
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3. Inteligence Quotient (IQ) 
 
a. Perumusan IQ 

 
Istilah intelegence quotient  diperkenalkan untuk pertamakalinya pada tahun 1912 oleh seorang 

ahli psikologi berkebangsaan jerman bernama Wiliam  Stern. Kemudian Lewis Madison Terman, 
seoranbg ahli psikologi berkebangsaan amerika di universitas Stanford, menerbitkan revisi tes Binet di 
tahun 1916 istilah IQ mulai digunakan secara resmi. 

 
Sewaktu pertama kali digunakan secara resmi angka IQ dihitung dari hasil test Intelegensi 

Binet, yaitu dengan membandingkan skor tes yang diperoleh seorang anak dengan dengan usia anak 
tersebut. Pada waktu itu perhitungan IQ dilakukan dengan memakai rumusan : 

 
IQ = (MA/CA) x 100 
Keterangan : 
MA = Mental age ( usia mental ) 
CA = Crhonilogical age ( usia kronologis) 
100 = Angka konstan untuk menghindari bilangan desimal. 
 
Istilah usia mental dikemukakan untuk pertama kalinya bersamaan dengan perumusan 

perhitungan IQ diatas. Pada masa tersebut, rumus IQ digunakan untuk menentukan tingkat inteligensi 
anak berdasarkan hasil test inteligensi Binet. Sebenarnya usia mental merupakan suatu norma 
pembanding, yaitu norma performansi pada kelompok usia tertentu.  

 
Usia kronologis sendir adalah usia anak sejak dilahirkan yang dapat dinyatakan dalam satuan 

tahun atau dalam satuan bulan. Dengan demikian, apabila seorang anak yang berusia 8 tahun mampu 
menjawab dengan benar sebanyak 24 soal maka iya dikatakan memiliki usia mental 8 tahun dan IQ nya 
dihitung sebagai IQ = 8/8 x 100 = 100. Seorang anak lain yang baru berusia 6 tahun tetapi jega mampu 
menjawab dengan benar  sebanyak 24 soal dalam tes yang sama akan memperoleh usia mental 8 tahun 
pula shingga IQ nya adalah (8/6)  x 100 = 133. 

 
Jelaslah bahwa apabila seorang anak mencapai usia mental yang sama dengan usia 

kronologisnya, maka ia akan mendapat IQ = 100 yang secara logis diartikan sebagai berinteligensi 
normal bila seoran anak memperoleh usia mental yang lebih tinggi dari pada usia kronologisnya maka 
iya tergolonliknyg anak berinteligensi diatas normal sebaliknya bila usia mental seorang anak lebih kecil 
dari usia krinologisnya berarti anak tersebut mempunyai inteligensi di bawah normal. Demikian ilustrasi 
prinsip perhitungan IQ.  

 
b. Perumusan IQ Deviasi. 

Dengan adanya kelemahan penggunaan rasio MA/CA untuk menghitung IQ maka David 
Whescler memperkenalkan konsep perhitungan IQ yang disebut IQ-Deviasi. IQ-deviasi tidak di 
tentukan berdasar perbandingan MA/CA akan tetapi dihitung berdasarkan norma kelompok atau mean 
dan dinyatakan dalam besarnya penyimpangan  (deviasi standar) dari norma kelompok tersebut. Dalam 
statistika, angka yang dinyatakan dalam satuan deviasi standar disebut skor standar dan dirumuskan 
sebagai : 
 Skor Standar = m + s [(X – M)/sx] 
 Keterangan: 
 m = mean skor standar yang diinginkan 
 s  = deviasi standar yang diinginkan 
 X = skor mentah yang akan dikonversikan. 
 M = mean distribusi skor mentah yang diperoleh 
 sx = deviasi standar skor mentah yang diperoleh. 
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Sebagai contoh, dimisalkan dari suatu kelompok besar subjek yang berusia 16 tahun yang 
dikenai suatu tes inteligensi di peroleh  mean  distribusi skor M = 70 dan deviasi standar sx = 10 bila skor 
subjek dalam  tes itu (X) hendak di ubah menjadi IQ-deviasi yang mempunyai m = 100 dan s = 15, 
maka perhitungannya akan menggunakan rumusan IQ- deviasi = 100 + 15 [(X – 70)/10]. Dengan 
demikian, untuk kelompok usia 16 tahun, diperoleh hasil konversi IQ-deviasi dalam tabel berikut: 

 
Skor X IQ-Deviasi 

60 100+15 [(60/70)/10] = 85,00 
65 100+15 [(65-70)/10] = 92,50 
70 100+15 [(70-70)/10] = 100,00 
75 100+15 [(75-70)/10] = 107,5 
80 100+15 [(80-70)/10] = 115,0 

 
 

c. Distribusi IQ dan Klasifikasi Inteligensi 
 

IQ yang di peroleh dari hasil tes, yang dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan klasifikasi 
tingkat intelegensi, diasumsikan sebagai mengiuti suatu model distribusi angka teoritis. 

Sebagaimana karkteristik fisik dan karakteristik psikologis yang lain, dalam suatu populasi yang 
besar, distribusi angka IQ akan mengikuti suatu model sebaran normal yang berbentuk lonceng 
simetris dengan harga mean terletak ditengah sumbu, angka-angka yang lebih kecil dari pada mean  di 
sebelah kiri, dan angka angka yang lebih besar dari pada mean  terletak di sebelah kanan. 

 
Implikasi model distribusi normal ini terhadaptingkat inteligensi adalah bahwa presentase 

terbesar populasi akan mempunyai IQ disekitar mean yaitu diantara angka 90 dan 110. Semakin kearah 
kiri (IQ semakin rendah) dan semakin jauh kearah kanan (IQ semakin tinggi), presentasi populasi yang 
ada akan semakin kecil. Artinya, presentase orang yang memiliki IQ yang tinggi sekali akan sama 
kecilnya dengan presentasi orang yang memiliki IQ yang rendah sekali. 

 
Hal tersebut telah terbukti kebenarnnya, antara lain dari data yang di peroleh oleh Terman 

dam Merril di tahun 1937. Data tersebut berasal dari 3184 orang subjek yang du gunakan untuk 
standarisasi tes IQ Binet revisi Stanford  secara lengkap distribusri presentasi termaksud di sajikan 
dalam tabel berikut:  

 
IQ Persentase Klasifikasi 

160-169 0,03 Sangat superior 
150-159 0,20 
140-149 1,10 
130-139 3,10 superior 
120-129 8,20 
110-119 18,10 Rata-rata tinggi 
100-109 23,50 Rata-rata/normal 

 90-99 23,00 
80-89 14,50 Rata-rata rendah 
70-79 5,60 Batas lemah 
60-69 2,00 Lemah mental 

 
 

50-59 0,40 
40-49 0,20 
30,39 0,03 
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Normalitas distribusi angka IQ diperkihatkan pula oleh hasil pengenaan skala intelegensi 
WAIS-R, pada tahun 1981, sebagaimana di sajikan pada tabel sebagai berikut 

IQ Persentase  Klasifikasi 
Teoretis  Sampel  

≥ 130 2,2 2,6 Sangat superior 
120-129 6,7 6,9 Superior 
110-119 16,1 16,6 Diatas rata-rata 
90-109 50,0 49,1 Rata-rata 
80-89 16,1 16,1 Dibawah rata-rata 
70-79 6,7 6,4 Batas lemah 
≤69 2,2 2,3 Lemah mental 

 
 
d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Iq 

 
Pada masa sekarang ini boleh dikatakan sudah tidak ada lagi ahli psikologi yang berpandangan 

cukup ekstrim untuk mengatakan bahwa inteligensi merupakan atribut bawaan yang ditentukan oleh 
faktor-faktor keturunan secara murni maupun yang sebaliknya mengatakan bahwa inteligensi hanya 
ditentukan oleh faktor lingkungan sebagai hasil belajar semata-mata. Pokok perdebatan masa kini faktor 
manakah yang lebih menentukan perbedaan intligensi individu dari  yang satu ke individu yang lainnya, 
apakah faktor bawaan yang diwariskan berdasarkan keturunan ataukah faktor ligkungan yang dipelajari 
oleh individu  

 
1) Determinasi faktor bawaan 
 Faktor bawaan, yang disebut juga faktor keturunan atau faktor herediter, adalah faktor-faktor 

yang menjadi penyebab mengapa ikan berenang, burung terbang, sapi berkaki empat, harimau 
makan daging, dan sebagainya. Hal yang sama menetukan mengapa ada manusia bermata biru, 
ada yang pendek, ada yang berkulit putih. Faktor herediter menentukan batas dan kemungkinan 
apa yang dapat terjadi pada organisme dalam lingkungan kehidupannya.  

 
 Secara biologis, individu berkembang dari dua sel benih yaitu sel telur (ovum) yang ada pada ibu 

dan sel sperma yang ada pada ayah dan akan membuahi sel telur. Sperma dan sel telur masing 
masing berisi 23 kromosom yaitu struktur yang berisi faktor-faktor herediter. Didalam setiap 
kromosom terdapat struktur yang lebih kecil lagi yang disebut gen. Gen inilah yang sesungguhnya 
menjadi penentu sifat-sifat unik. Yang akan diturunkan eperti warna mata, warna rambut, dan 
kulit. Pada saat terjadinya pembuahan, sel telur dan sperma menyatu membentuk suatu sel 
tunggal yang berisi 46 kromosom yang masing-masing 23 berasal dari ibu dan ayah. Ke 46 
kromosom ini kemudian merupakan 23 pasangan. 

 
 Akan tetapi proses reproduksi, pembelahan sel berlangsung melalui suatu proses yang berbeda 

yang disebut pembelahan reduksi (reduction division). Dalam pembelahan reduksi sel tidak terbelah 
dengan cara memisahkan kromosom menjadi dua akan tetapi dengan cara membagi masing-
masing ke 23 pasang kromosom. Dengan demikian setiap sel baru tidak berisi kromosom yang 
sama dengan yan lainnya. Karena memang bukan saling duplikat satu sama lain. Untuk sperma 
atau ovum tertentu terpilihnya kromosom terjadi secara kebetulan yaitu satu kromosom memiliki 
peluang sama besar dengan pasangannya untuk terpilih.  

 
 Individu yang menerima gen kulit putih dari ibu dan ayahnya akan memiliki kulit yang juga putih. 

Bila iya menerima gen kulit putih dari salah satu orang tuanya dan menerima gen kulit coklat dari 
orangtuanya yang lain, maka iya akan berkulit coklat apabila gen kulit coklat dan gen kulit putih 
suatu gen disebut domnian apabila iya memiliki kekuatan untuk menekan gen yang lain, 
sebaliknya gen disebut resesif bila pengaruhny dikalahkan oleh gen yang lain.  
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2) Determinasi faktor lingkungan. 
 Pengaruh lingkungan terhadap individu  sebenarnya telah diawali sejak terjadinya pembuahan. 

Sejak pembuahan sampai saat kelahiran lingkungan telah mempengaruhi calon bayi dari ibunya 
misalnya, divisiensi kalsium dalam aliran darah sang ibu dapat menyebabkan abnormalita tulang 
bayi.  

 
 Setelah kelahiran, pengaruh faktor lingkungan terhadap individu semakin penting dan besar, 

proses yang paling berpengaruh  setelah masa ini adalah belajar (learning ) yang menyebabkan 
perilaku individu satu dengan yang lainnya, apa yang dipelajari oleh seseorang akan sangat 
menentukan apa dan bagaimana reaksi individu terhadap stimulus yang di hadapinya. Sikap, 
perilaku, reaksi emosional, dan semacamnya merupakan atribut yang dipelajari dari lingkungan. 

 
 Lewat proses belajar, pengaruh budaya secara tidak langsung juga mempengaruhi individu standar 

dan norma sosial yang berlaku pada suatu kelompok budaya tempat individu berada akan 
menebtukan apa yang benar dana apa yang salah, apa yang di anggap baik dan apa yang di anggap 
buruk, norma itulah yang akan menjadi acuan individu dalm berfikir dan berperilaku. 

 
 Demikian lah pengaruh faktor warisan yang dibawa individu sejak dalam kandungan dan 

pengaruh lingkungan tempat ia berada dan dibesarkan akan bersama sama membentuk sifat dan 
karakter dalam diri manusia sehingga individu yang satu tidak sama dengan yang lainnya. 

 
 
f. Tes IQ  
 

 Pada bagian ini disajikan beberapa model tes inteligensi atau Tes IQ yang standar yang banyak 
digunakan oleh para ahli psikologi di dunia, termasuk di indonesia. Berikut ini beberapa tes inteligensi 
populer yaitu : 

 
1) Stanford-Binet Inteligence Scale 
 
Revisi terhadap skala Stanford Binet yang diterbitkan pada tahun 1972, selain norma penilaianya 
yang diperbaharui, sebenarnya dapat dikatakan hampir tidak berbeda dengan edisi tahun 1960 
sehingga revis 1972 dapat dianggap sebagai macam restandarisasi dari edisi 1960.  
 
Tes-tes dalam skala ini di dikelompokkan menurut berbagai level usia mulai dari usia-II samapai 
dengan usia dewasa-superior. Diantar usia-II dan usia V tesnya meningkat dengan interval 
setengah tahunan sehingga terdapat tes unuk usia II, untuk level usia-II-6, untk level Usia III, 
Untuk level Usia III-6 dan seterusnya. Level level selanjutnya dimaksudkan sebagai level 
dewasa-rata-rata dan level dewasa-superior-I, II, III.  
 
Skala Stanford-Binet dikenakan secara individual dan soal-soalnya diberikan secara lisan oleh 
pemberi tes.  Oleh karena itu pemberi tes haruslah orang yang mempunyai latar belakang 
pendidikan yang cukup di bidang psikologi, sangat terlatih  dalam penyajian tesnya, dan 
mengenal betul isi berbagai tesnya dalam sakal tesebut. Penyajian tesnya sendiri mengandung 
kerumitan yang spesifik bagi masing-masing individu yang dites. 
 
Sala ini tidak  cocok dikenakan untuk orang dewasa sekalipun terdapat level usia dewasa-
superior dalam tesnya, karena level tersedbu merupakan level intelektual dan dimaksudkan 
hanya sebagai batas-batas usia mental yang mungkin dicapai oleh anak-anak. Untuk memperoleh 
angka IQ skor pada skal Stanford-Binet diubah atau di konversikan dengan bantuan suatu tabel 
konversi.  
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Versi terbaru skala Stanford-Binet diterbitkan pada tahun 1986. Dalam revisi terakhir ini 
dikelompokkan menjadi empat tipe penalaran yang masing-masing diwakili oleh beberapa tes. 
Berikut ini adalah tabel tipe penalaran dan contoh tes dalam skala Stanford-binet versi 1986. 
 

Tipe penalaran Contoh Tes 
Penalaran verbal • Kosakata 

• keganjilan 
Penalaran kuantitatif • tes kuantitatif 

• rangkaian angka 
Penalaran visual abstark • melipat kertas 

• mengcopy 
Memory jagka pendek • memory kalimat 

• memory sajian urutan benda 
 
 

2) Tes Weschler Inteligence Scale For Children-Revised (WISC-R) 
Revis Skala WISC yang dinamai WISC-R diterbitkan tahun 1974 dan dimaksudkan untuk 
mengukur inteligensi anak anak usia 6 sampai 16 tahun terdiri atas 12 subtes yang dua diantaranya 
di gunakan hanya sebagai persediaan apabila diperlukan penggantian sub tes. Kedua belas sub tes 
tersebut dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu skala verbal dan skala permansi (performance) 
sebagaimana ditunjukkan oeh tabel berikut: 

 
Skala verbal Skala performansi 

1. Information ( informasi) ➢ Picture completion 
(kelengkapan gambar ) 

2. Comprehension (pemahaman) ➢ Picture arrangment  
(susunan gambar) 

3. Arithmetic (hitungan) ➢ Block design  
(rancangan balok) 

4. Similarities (kesamaan) ➢ Objek assembly  
(perakitan objek) 

5. Vocabulary (kosakata) ➢ Coding 
(sandi) 

6. Digit span (rentang angka) ➢ Mazes 
(taman sesat) 

 
Suatu keunikan WISC-R adalah urutan penayajian sub tesnya. Tidak seperti WAIS ataupun 

WISC terdahulu yang urutannya selalu penyajian semua subtes verbal kemudian diiukti semua subtes 
performansi, penyajian subtes dalam WISC-R dilakukan berganti ganti antara satu sub tes verbal dan 
satu sub tes performansi. Keunikan lain adalah WISC-R diperoleh rata rata IQ yang sangat mirip 
dengan IQ Stanford-Binet versi 1972. 

 
Pemberian skor pada sub tes WISC-R didasarkan atas kebenaran jawaban dan waktu yang 

diperlukan oleh subjek dalam memberikan jawaban yang benar tersebut. Skor tersebut kemudian di 
terjemahkan kedalam bentuk angka standar melalu tabel norma sehinga akhirnya diperoleh satu angka 
IQ- deviasi untuk skala verbal, satu angka IQ- deviasi untuk skala performansi dan satau angka IQ-
deviasi untuk keseluruhan skala 

 
3) The Weschler Adult Intelligen Scale-Revised (WAIS-R) 
Sebagaimana versi WAIS Sebelumnya, WAIS-R terdiri dari skala verbal dan skala performansi. 
Kedua skala tersebut masing-masing menghasilkan IQ verbal  Dan IQ Performansi sedangkan 
kombinasi keduanya menjadi dasar ubtuk perhitungan IQ deviasi sebagai IQ keseluruhan. 
Sebagaimana terlihat pada tabel berikut. 
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Skala verbal Skala performansi 
1. Information ( informasi) ➢ Picture completion 

(kelengkapan gambar ) 
2. Digit span (rentang angka) ➢ Picture arrangment  

(susunan gambar) 
3. Vocabulary (kosakata) ➢ Block design  

(rancangan balok) 
4. Arithmetic (hitungan) ➢ Objek assembly  

(perakitan objek) 
5. Comprehension (pemahaman) ➢ Digit symbol 

(simbol angka) 6. Similarities (kesamaan) 
 

Secara lebih terinci,  isi masing masing sub tes dalam skala verbal adalah sebagai berikut: 
a) Informasi 

Berisi 29 pertanyaan mengenai pengetahuan umu yang dianggap dapat diperoleh oleh setipa 
orang dalam lingkungan sosial dan budaya sehari-hari dimana ia berada. Pertanyaan tersebut 
disusn berdasarkan taraf kesukaran yang semakin meningkat. 
 
b) Rentang angka 

Berupa rangkaian angka angka yang terdiri atas 3 samapai dengan 9 angka yang disebutkan 
secara lisan dan kemudian subjek diminta mengulang menyebutkannya dalam urutan. 
 
c) Kosakata 

Berisi 40 kata-kata yang disajikan dari yang paling mudah sampai kepada yang paling sulit. 
Pemberi tes menyebutkan secara lisan kata yang disajikan pada kartu kecil dan subjek diminta 
memberikan artinya. 
 
d) Hitungan 

Berupa problem hitungan yang setaraf dengan sola hitungan di sekolah dasar karena itu sedikit 
sekali memerlukan kecakaopan menghitung yang rumit. 14 soal diberikan secara lisan dan 
harus dijawab oleh subjek secara lisan pula. 
 
e) Pemahaman. 

Isi subtes ini diramcang untuk mengungkap oemahamn umum. Subtes ini terdiri dari 14 soal 
yang menghedaki subjek u ntuk menjelaskan apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu, 
mengapa aturan tertentu harus diikuti, apa arti peribahasa tertentu, dan sebagainya. 
 
f) Kesamaan  

Berupa 13 soal yang menghendaki subjek untuk menyatakan pada hal apakah dua benda 
memiliki kesamaan. 

   
 Untuk skala performansi, penjelasan isi setiap subtesnya adalah sebagai berikut: 
 

a) Kelengkapa Gambar. 

 Berupa 21 kartu yang masing masing berisi gambar. Pada setiap gambar terdapat bagian 
penting yang sengaja di hilangkan. Subjek diminta untuk meyebutkan bagian yang hilang 
tersebut. 
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b) Susunan Gambar 

 Berupa 8 seri cerita gambar yang masing0-masing terdiru atas beberapa kartu yang disajikan 
dalam urutan tak teratur. Subjek diminta mengatur kartu-kartu tersebut kedalam urutan 
yang benar, sehingga menunjukkan jalan cerita yang logis. 

 
c) Rancangan balok 

 Terdiri atas suatu seri pola yang masing-masing tersusun atas pola merah-putih setiap 
macam pola diberikan diatas kartu sebagai soal. Subjek diminta menirunya dengan 
menggunakan beberapa buah balok kecil berukuran 2,5 x 2,5 cm yang sisinya dicat merah, 
putih, dan merah-putih. 

 
d) Perakitan Objek 

 Terdiri dari potongan-potongan atau bagian lengkap bentuk benda yang dikenal sehari-hari 
yang disajikan dalam susuna  tertentu. Subjek diminta menyusun potongan-potongan 
bentuk tersebut seingga membentuk gambar yang benar dari benda yang dimaksudkan.  

 
e) Simbol Angka 

 
Berupa 9 angka yang masing-masing mempunyai simbolnya sendiri-sendiri. Subjek diminta 
menulis simbol untuk masing-masing angka dibawah deretan angka yang teersedia sebanyak 
yang dapat iya lakukan dala waktu 90 detik. 

 
Dalam memberikan sub tes hitungan, simbol angka, rancangan balok, susunan gambar, dan 
perakitan objek, kebenaran jawaban dan kecepata menjawab sangat diperhitungkan. Jawaban 
yang benar akan tetapi diberikan setelah batas waktu yang dibolehkan tidak akan mendapat 
skor. Semakin cepat penyelesaian yang diberikan, skornya akan semakin tinggi.  
 

4) The Standard Progresive Matrices 
The Standard Progresive Matrices (SPM) merupakan salah satu contoh bentuk skala inteligensi yang 
apat diberikan secara individual maupun secara kelompok. Skala ini dirancang oleh J.C. Raven 
dan di terbitkan terakhir kali oleh H.K. Lewis &Co. Ltd.  London pada tahun 1960. 
 
SPM merupakan tes yang bersifat non verbal artinya mareri soal-soalnya tidak dalam bentuka 
tulisan ataupu bacaan melainkan dalam bentuk gambar-gambar. Karena instruksi pengerjaan nya 
di berikan secara lisan maka skala ini dapat di gunakan untuk subjek yang buta hururf sekalipun.  
 
Penyusunan SPM didasari oleh konsep Inteligensi Spearman yaitu konsepsinya mengenai 
eduksihubungan dan eduksi korelasi. Raven sendiri menyebut skala ini sebagai tes kejelasan 
pengamatan dan kejelasan berfikir bukan tes intelijensi umum. Tes spm terdiri atas 60 buah soal 
yang berupa gambar gambar setiap soal berupa sebuah gambar besar yang berlobang dan 
dibawah gambar besar tersebut terdapat enam atau delapan buah gambar kecil sebagai pilihan 
jawaban. Subjek diminta memilih salah satu gambar Kecil yang dapat di pakai untk menutup 
lobang pada gambar besar sehingga terbentuk pola yang benar berdasarkan penalaran tertentu.  
 
Setiap subjek diberi soal yang sama dan menuliskan jawabannya pada suatu lembar jawaban 
khusu yang disediakan . subjek hars bekerja dengan cepat dan teliti sejak awal sampai akhir tes. 
Bagi setiap jawaban yang benar subjek mandapat skor satu. Skor total pada skala ini adalah 
banyaknya soal yang dapatndiajawab dengan benar oleh subjek yamg kemudian akan di 
interpresentasikan secra normtif menurut sebuah tabel norma penilaian. 
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SPM tidak memberikan satu angka IQ akan tetapi menyatakan hasilnya dalam tingakat atau level 
intelektualitas dalam bebrapa kategori, menurut besatnya skor dan usai subjek yang di tes, yaitu  
: 
Grade I    = kapasitas intelektual superior 
Grade II   = kapasitas intelektua l diatas rata-rata 
Grade III  = kapasitas intelekual rata-rata 
Grade IV  = kapasitas intelekual bawah  rata-rata 
Grade V   = kapasitas intelekual terhambat 

 
5) The Kaufman Assement Battery For Children (K-ABC) 

Tes Intelegensi Yang Disebut K-ABC  merupakan baterai ( rangkain tes yang relatif baru yang 
di peruntukkan bagi anak-anak usia 2,50 samapai 12,50 tahun. Tes ini di ciptakan oleh Allan S. 
Kaufman dan Nadeen L. Kaufman dari the Universty of Alabama  dan diterbitkan Oleh 
American Guidance Service, Circle Pines, MN.  Skal-skala inteligensi dalam baterai ini adalah :  
 
a) Sequential processing Scale. 

 Yaitu skala yang mengungkap abilitas atau kemampuan  untuk memecahkan permasalahan 
secara bertahap (step-wise) dengan penekanan pada hubungan serial  atau hubunga temporal 
diantara stimulus.  Stimulus ini, baik verbal maupun visual, harus ditangani secara berurutan 
agar terjadi performansi yang optimal. Dalam K-ABC kemampuan ini diungkap antara lain 
oleh subtes Word Order dimana subjek harus menunjuk apada bayangan gambar pada 
urutan sama dengan urutan nama yang disebut penguji. 

 
b) Simultaneous Processing scale 

 Yaitu skala yang bertujuan mengungkap kemampuan anak dalam memcahkan permasalahan 
dengan cara mengorganisasikan dan memadukan banyak stimuli sekaligus dalam waktu 
yang sama .  permsalahan yang di ajukan sering kali bersifat analogi  atau mengandung 
aspek spatial baik berwujud perseptual maupun berwujud konseptual, stimulusnya 
menhendaki pengerahan daya sintesis stimultan agar tercapai penyelesaian yang benar. 
Dalam K-ABC, stimulus bentuk ini mecakup tugas pengenalan bercak tinta yang disajika 
separuh selesai ( gestalt  completion ) dan analogi visual yang umumnbya abstrak (matrix 
anaolgies). 

 
 Skor pada kesemua skala dalam K-ABC dibuat memi,liki mean 100 dan unit deviasi standa 

sebesar 15 agar dapat dibandingkan satu sama lain dan dengan ukuran inteligensi lain. Skala 
nonverbala dalam K-ABC merupakan bentuk pendek dari Mental Processing Scale. Yang 
dihususkan abgi anak usia 4 sampai 12, 5 tahun dan mencakup pula subtes yang dapat 
disajikan secara pantomim serta direspon secara motorik. 

 
 

g. Kemampuan Mental Superior dan Subnormal 
 

1) Kemampuan Mental Superior 
 Sebagaimana telah dibicarakan, indikator tinggi rendahnyaninteligensi adalah IQ. Dengan 

membandingkan IQ seseorang dengan suatu norma klasifikasi akan dapat lah diketahui apakah 
orang termasuk dalam kelompok yang mempunyai kemampuan superior atau tidak. Penggunan 
IQ sebagaimana kriteria pemisah  antara mereka yang berkemampuan superior dan yang 
berkemampuan normal memilki keuntungan karena dapat dilakukan dengan lebih objektif dan 
dapat dilakukan sejak awal masuk kehidupan seseorang. 
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  Perkembangan psikologi menuntut  adanya konsep konsep yang lebih luas mengenai individu 
giptet. Walaupun tetap masih terbatas, akan tetapi Paul A. Witty   telah memperluas konsep dan 
pengertian termaksudsehingga penegrtian berkemampuan superior tidak hanya berperilaku pada 
IQ semata, melainkan mencakup pula superioritas performansi di bidang-bidang kecakapan 
khusus seperti musik, seni, kepemimpinan, sosial, dan berbagai aktifitas lain yang bernilai sosial. 

 
 Karekteristik kemampuan superior   
 Lewis M. Terman, di tahun 1930 melporkan dari study nya  bahwa kelompok individu 

berkemampuan superior memiliki kelebihan pada 34 macam ukuran antropometris yang meliputi 
tinggi dan berat badan serta perkembangan fisik secara umum. Penelitian-penelitian lain 
menghasilkan kesimpulan yang juga sejalan dengan kesimpulan tersebut.  Terman dan Kawan-
kawannya menyajikan hasil penagamatan mereka terhadap berbagai kararakteristi individu yang 
memiliki IQ sanagat tinggi sebagai berikut : 

 
a) Cepat belajar 
b) Berminat dalam mebaca biografi-biografi 
c) Punye kecenderungan ilmiah  
d) Telah dapat membaca sebelum masuk sekolah 
e) Suka belajar 
f) Punya penalaran abstrak yang baik 
g) Mampu berbahasa dengan baik 
h) Tulisan tangannya jelek 
i) Anak tunggal 
j) Anak sulung 
k) Lahir dari pasangan suami istri yang tua 
l) Penyesuaian baik 
m) Sehat jasmani 
n)  Punya skor tinggi dalam berbagaia tes prestasi 
o) Imajinasinya baik 
p) Tingkat energi tinggi. 

 
 Karakteristik individu yang digolongkan sebagai Giptet  secara akademis dikemukakan pula dalam 

bentuk  sifat sifat intelektual sebagai berikut : 
 

a) Kemampuan untuk belajar. 
 Cermatdalam mengamati situasi sosial dan alamiah ; independent, cepat, dan episien  den 

prinsip-prinsip cepat faham dalam membaca disertai oleh daya ingat yang superior. 
b) Kekuatan dan kepekaan fikiran. 
 Siap mengungkap prinsip prinsip yang mendasari  sesuatu seperti apa adanya ; kepekaan akan 

interperensi terhadap fakta, konsekuensi suatu proposisi, penyerapan suatu gagasan 
peningkatan langsung pengamatannya pada leve abstraksi yang lebih tinggi; daya 
imajinasi;interpretasi dan daya penyimpulan yang orisinal; daya untuk membedakan; cepat 
untuk mengetahui persamaan; dan perbedaan diantara berabagi hal dan gagasan ; mampu 
malkukan analisis, sintesis, dan mengorganisasikan unsur-unsur, situasi situasi kritis, diri 
sendir dan orang lain. 

c) Keingintahuan dan dorongan dorongan 
 Ketahanan mental ; keteguhan pada tujuan, ulet, kadang-kadang menolak aturan ; mampu 

melakukan rencana-envana dengan ekstensif tapi bermakna; ingin tahu segala hal; minat 
ekstrinsik dalam hal yang sulit dan menantang; berminat dan pandai dalam banyak hal ; 
bosan akan rutinitas. 
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 Karakteristik yang terurai di atas memang lebih menenkankan pada segi intelektual sedangkan 
karakter yang di kemukakan oleh Terman meliputu berbagai aspek lain seperti aspek osial dan 
aspek fisik.  

  
 Klasifikasi individu dalam kategori berinteligensi superior melalu penggunaan tes inteligensi yang 

mengahsilkan angka IQ atau level kecerdasan lain tidaklah sulit dilakukan sejauh kita dapat 
berasumsi. Bahwa tes tersebut memenuhi persyratan-persyratan yang baik menurt kriteria psiko 
metris namun untuk identifikssi superioritas intelektual dalam arti giptet  atau jenius menurut 
konsep yang lebih luas maka masalahnya tidaklah sederhana.  

  
 Kemampuan mental subnormal  
 
 Bila pad satu sisi terdapat kondisi  tingkat kemampuan mentalyang sangat tinggi (superior) maka 

sisi lain yang negatif terdapat klasifikasi kondisi kemampuan mental umu atau inteligensi yang 
sangat rendah (interior) secara umum tingkat inteligensi yang sangat rendah ini di sebut sebagai 
kemampuan mental subnormal.  

 
 Untuk tiodak memberikan pengertian yang membaur perlu di jelaskan bahwa dari sejarah 

penyebabnya, inbteligensi sub normal terbagi atas dua macam yaitu mental yang terhambat  atau 
mental terbelakang atau lemah mental (mentally retarded) dan cacat mental (mentally defectife). 
Penderita mental tehambat biasanya tidak menujukkan tanda tanda kelainan fisik. Secara fisik 
mereka sehat dan normal  serta tidak mempunyai sejarah penyakita atau luka yang mungkin 
menyebabkan  kerusakan mental. Penderita mengalami kelemahan mental secara umum dan 
bukan merupakan cacat tertentu.  

  
 Pada penderita cacat mental, kelainan disebabakan karena terjadinya luka di otak, penyakit, atau 

kecelakaan yang mengakibatkan pertumbuhan mentallnya tidak normal.  Penyebab tersebut dapat 
terjadi sewaktu masih dalam kandungan, semasa masih kanak-kanak, bakan setelah menjelang 
dewasa. 

  
 American Assotiation Of Mental Deficiency menyarak bahwa yang dimaksud retardasi mental adalah 

kedaan rendahnya fungsi intelektual umum yang tejadi dalam periode perkembangan dan 
berkaitan dengan kerusakan salah satu atau lebih di antara faktor  kemasakan, kemampuan beljar, 
dan penyesuaan sosial.  

  
  Istilah cacat mental sering pula ditukar pakaikan dengan istilah defisiensi mental (mental dseficiency) 

yang lebih umu dan banyak digunakan oleh para dokter dan psikiater untuk menggambarkan  
kasus-kasus cacatnya fungsi intelektual umum yang disebabkan oleh penyaki atau ruda paksa 
kepala. Para penderitaq defisiensi mental mengalami kesulitan untuk menyimpan informasi dan 
mengingatnya kembali sehingga akan terbatas pula kemampuan penderita untuk melakukan 
analisis dan sintesis terhadap informasi yang dia terima. 

 
 Klasifikasi dan Gradasi 
 Dengan mengacu pada ukuran tingkat fungsi intelektual umum yang dimanifestasikan dalam 

bentuk  IQ, seseorang akan dianggap termasuk golongan berkemampuan subnormal bila 
mempunyai IQ yang kurang dari 70 menurut klasifikasi termanatau bila memiliki IQ yang 
kurang dari 65 menurut Klasifikasi Westler. 

 
Diantara klasifikasi subnirmal dan normal masih terdapa kategori tingkat inteligensi yang di 
sebut sebagai borderline atau garis batas (IQ antara 66 samapai 79 menurut Westler atau IQ 
antara 70-80 menurut Terman). Dalam kelompok fungsi intelektual subnormal, terdapat grdasi 
atau tingkatan-tingkatanya Terman membagi tingkat intelgensi sub normal yang lebih rendah 
dari pada border line kedalam tiga gradasi yaitu : 
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Moron (moron)   IQ antara 50-70 
Imbesil (imbecille)  IQ antara 25-50 
Idiot (idiot)   IQ dibawah 25 
  

Dewasa ini terdapat kecenderungan untuk meninggalkan gradasi semacam itu dan menggunakan 
sistem gradasi yang di anut oleh APA (American pshycological association) yang menempatkan 
tingkat Retradasi mental mulai dari border line sampai pada yang paling parah, yaitu profound. 
Secara l;ebih lengkap garadis tersebut diuraikan berikut ini. 
 
a) Retardasi mental border line (IQ : 68-83) 
 Individu yang fungsi intelektualnya berada pada kateogi garis batas (border line) biasanya tidak 

di klasifikasikan sebagai penderita retradasi mental dan tidak di masukkan kedalam klasifikasi 
kemampuan mental sub normal. Mereka ini memang memiliki tingkat inteligensi yang kurang 
normal dibandingkan dengan umumnya tingkat intelektual individu lain, yang memiliki 
kemampuan tebatas untuk dapat memahami ide ide yang komplleks serta mengeneralisasika 
apa yang telah mereka pelajari. Kekurangan mereka biasanya tampak pada proses belajar lisan 
dan tidak pada reformasni motorik 

 
b) Retardasi mental ringan ( IQ: 52-67) 
 Klasifikasi retardasi mental ringan (milt) diberikan kepada orangdewasa yang tingkat 

intelektualnya setara dengan tingkat intelktual anak-anak usia 8-11 tahun. Bila dilihat dari 
penyesuaian sosialnya mereka masih tampak normal, akan tetapi mereka tidak punya daya 
imajinasi dan daya pertimabnagn sebagai seharusnya dimiliki orang dewasa. 

 
c) Retardasi mebtal menengah (IQ: 36-51) 
 Individu yang tingkat inteligensinya tidak berkembang melebihi tingkat intelektual anak-anak 

berusia 4 sampai 7 tahun di klasifikasikan sebagai penderita retardasi mental menengah 
(moderate ). Mereka akan mengalami kesulitan dala mempelajari sesuatu baik mempelajari 
kecakapan-kecakapan dasar maupaun mempelajari keterampilan khusus. Daya abstraksi dan 
imajinasinya sangat terbatas. Secara fisik biasnya mereka memiliki cacat tubuh dan koordinasi 
gerakannya sangat buruk  sehingga tampak serba kaku dalam melakukan segala sesuatu. 

 
d) Retardasi mental berat (IQ:20-35) 
 Penderita retardasi mental berat (severe) yang tingkat intleligensinya berada antara IQ=20 atau 

IQ =35, hidupnya sangat tergantung pada orang lain. Mereka mengalami perkembangan 
kemampuan gerak dan bicara  serta mengalami cacat indra. 

 
e) Retardasi mental parah (IQ : ≤ 20) 
 Pada umumnya penderita retardasi mental parah (propound) mempinya kemampuan yang 

sangat terbatas untuk menyesuaikan diri dan tidak mampu untuk dilatih melakukan sesuatu, 
kecuali dilatih melakukan hal-hala sederhana. Kemampuan bicaranya pu tidak berkembang 
sehingga biasanya sulit untuk mengemukakan persaan atau berkomunikasi secara baik. 
Biasanya mereka memiliki cacat fsik, penyakit pada sistem saraf pusat, fisiknya tidak tumbuh 
dengan wajar. Banyak diantara mereka yang hanya berdiam diri,tuli, dan mendeita kelainan 
fisik. 

 
 
Kriteria perilaku adaptif  
 
Perilaku adaptif didefinisikan sebgai efktifias kemampuan indiuvidu dalam memenuhi standar 
independensi personal dan tanggung jawab sosial yang di tuntu oleh masyarakat sesuai dengan 
tingkat usia dan kelompok budaya tempat iya berada. Tidak tercapainya standar perilaku adaptif 
dapat dilihat pada keterbatasan-keterbatasan pada masa kanak kanak yaitu dalam bidang :  
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a) Kecakapan-kacakapan indra gerak (menoleh, merangkak, berjalan, menggerakkan kaki,) 
b) Kemampuan untuk berkomunikasi (senyum, sosial, berbicara, memberi isyarat) 
c) Kecakapan untuk menolog diri sendiri (makan, berpakaian, mandi ) 
d) Sosialisasi ( bermain secara imitatif, bermain bersama oranglain) 

Pada masa kanak-kanak dan masa remaja awal, terhambatnya bperkembangan perilaku adptif 
dapat dilihat dalam keterbatasanan dalam hal :  
a) Kemampuan belajar disekolah 
b) Kemampuan penalaran dan penilaian dan hubungannya dalam lingkungan 
c) Kecakapan, kecakapan sosial (partisipasi dalam kegiatan kelompokdan hubungan inter 

personal yang efektif) 

Pada masa remaja akhir dan masa dewasa, tanda-tanda gangguan perilaku adaptif tampak dari 
keterbatabatasan pada : 
a)  Kompetensi pekerjaan  
b) Tugas-tugas keluarga dan sosial 

 
(1) Kriteria kemampuan belajar 
Kemampuan belajar sebagai kriteria dalam identifikiasi retardasi mental berkaitang dengan 
pendidikan formal yang menjadi bagian budaya manusia kegagalan di sekolah merupakan tanda 
awal dari andanya hambatan fungsi intelektual. Apabila kegagalan di sekolah bukan disebabkan 
oleh adanya cacat pada fungsi indara gerak, ganguan-gangguan emosional, atau kemalasan, maka 
hari itu dapat menjadi indikasi adanya  hmabtan perkembangan mental.  
Walaupun secxara fisik anak tampak normal akan tetepi bila menammpakkan keterbatasan 
kemampuan belajar, secara menetap yang berupa gejala tidak adanya peningkata kecapkapan, 
angka raport yang selalu rendah atau serinbg kali tidak naik kelas, maka tanda-tanda retardasi 
mental sudah tampak. 
 
(2) Kriteria penyesuaina sosial 
Penyesuaian sosila merupakan kriteria yang sangat mendasar dalam menegakkan diagnosis 
retardasi mental. Secara fisik dan organik seseorang dapat saja tidak menunjukkan tanda-tanda 
kelainan akan teteapi, dipandang dari segipenyesuaian sosial, mungkin termasuk dalam kategori 
penderita mental terhambat. 
Pada penderita retardasi mental, fungsi penyesuaia sosial ini tidak dapat berjalan sebagaimana 
mestinya. Individu retardasi mantal menampakkan perilaku perilaku  yang menunjukkan adanya 
gangguan penyesuaian seperti tidak mampu berbelanja atau menghitung uang mudah tersesat 
bila bepergian, dan berbagai perilaku lain yang menurut norma etika dianggap menyimpang. 
 
(3) Krtieria psikometris 
Dengan  kriteria psikometris,  identifikasi retardasi mental dilakukan lewat tes inteligensi.dalam 
hal ini tes inteligensi berfungsi untuk mengungkap kemapuan mental umum yang dimiliki 
individu dan mebgklasifikasikan kemampuan itu kedalama geadasi mental tertentu . 
Walaupun kriteria psikometris dapat memberikan dengan relatif mudah gambaran tingkat 
inteligensi yang obyektif namun penegakan diagnosis retardasi mental yang hanya didasari oleh 
hasil tes inteligensi semata. Tidaklah dapat di benarkan. Pada kenyataanya, kriteia psikometris 
barulah di perlakukan apabila indikasi retardasi mental telah di tampakkan oleh kriteria-kriteria 
lain.  
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C. Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan 

a. Dosen menyampaikan latar berlakang, tujuan, dan langkah-langkah kegiatan dari bab ini.  
b.  Dosen mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa tentang: 
   

• Apa yang mahasiswa pikirkan ketika mendengar kata IQ? 

• Apakah mahasiswa mengetahui klasifikasi IQ? (mahasiswa diminta untuk menyebutkan 
klasifikasi IQ) 

 
  (jawaban mahasiswa ditulis pada papan tulis atau ditayangkan pada slide) 

 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan I :  

a. Dosen meminta mahasiswa untuk membaca materi tentang IQ secara individu.  
b. Dosen meminta mahasiswa untuk menyimpulkan intisari dari bacaan. 
c. Intisari bacaan meliputi empat hal pokok, yaitu: 

1) Pengertian IQ. 
2) Teori Inteligensi. 
3) Klasifikasi IQ. 

 
d.  Intisari pokok materi ditulis dalam bentuk Mini Book. 
e. Mahasiswa diberi kesempatan untuk membuat Mini Book.sesuai dengan kreativitas masing-masing. 
 
 Catatan bagi Dosen: 
 
 Dosen menyampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan sebelumnya untuk membawa kertas 

ukuran HVS, gardus bekas, spidol, lem, dan gunting. 
 
 
Kegiatan II: 
 
a. Dosen meminta kepada mahasiswa untuk mencari pasangan.  
b. Mahasiswa saling bertukar Mini Book.dan membaca hasil karya pasangan. 
c. Mahasiswa diberi kesempatan untuk saling bertanya tentang intisari materi pokok. 
 
Kegiatan III: 
 
a. Dosen meminta mahasiswa meminta kepada setiap pasangan untuk membentuk kelompok kecil 

(setiap kelompok terdiri atas tiga pasangan atau enam mahasiswa). 
b. Kelompok mendiskusikan hasil intisari materi IQ sesuai dengan yang ada pada mini booknya. 
c. Dosen memberi pertanyaan kepada kelompok tentang: 
 

1) Apa yang dipahami tentang IQ. 
2) Teori IQ. 
3) Klasifikasi IQ 

 
  Satu kelompok hanya diberi satu pertanyaan. 
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3. Penguatan 

a. Dosen memberi penguatan dengan cara menjelaskan pengertian IQ. 
b. Dosen meminta kepada satu atau dua mahasiswa untuk menyebutkan teori IQ. 
c. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendeskripsikan klasifikasi IQ. 

  
 

D. Soal Latihan 

1. Jelaskan pengertian IQ! 
2. Uraikan salah satu teori IQ? 
3. Jelaskan klasifikasi IQ?  
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BAB IX 
 

KESULITAN BELAJAR 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
 

Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
 

1. menjelaskan pengertian kesulitan belajar. 
2. mengidentifikasi bentuk-bentuk kesulitan belajar 
3. menguraikan cara penanganan kesulitan belajar.  

 
 
B. Materi Pembelajaran 
 
1. Makna Kesulitan Belajar 
 

Kesulitan belajar merupakan suatu yang dialami oleh sebagian siswa di sekolah. Kesulitan 
belajar secara operasional dapat dilihat dari kenyataan empirik adanya siswa yang tinggal kelas atau siswa 
yang memperoleh nilai kurang baik dalam beberapa mata pelajaran yang diikutinya. Kesulitan belajar 
atau learning disability adalah suatu kelainan yang membuat individu yang bersangkutan untuk 
melakukan kegiatan belajar secara efektif. Kesulitan belajar tidak berhubungan langsung dengan tingkat 
intelegensi dari individu yang mengalami kesulitan namun individu tersebut mengalami kesulitan dalam 
menguasai keterampilan belajar dan dalam melaksanakan tugas-tugas spesifik yang dibutuhkan dalam 
belajar seperti yang dilakukan dalam pendekatan dan metode pembelajaran konvensional. Kesulitan 
belajar merupakan isu berkepanjangan dalam dunia pendidikan karena kelainan ini sulit untuk diatasi 
namun dengan dukungan dan intervensi yang tepat, individu yang berkesulitan belajar dapat 
melaksanakan tugas-tugas belajarnya dan sukses dalam pelajarannya dan bahkan memiliki karier yang 
cemerlang setelah mereka dewasa. 

 
Ada beberapa definisi kesulitan belajar yaitu: 
 

a. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang bersifat yang mewujudkan dirinya dalam bentuk 
kesulitan belajar di satu atau lebih fungsi-fungsi psikologi secara mendasar. 

b. Kesulitan fungsi-fungsi psikologis secara mendasar dapat berbentuk kesulitan dalam 
perkembangan dan kemampuan mendengar, berbicara, menulis, membaca, berpikir, matematika, 
dan berpikir kritis. 

c. Kesulitan belajar  mencakup kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kelainan persepsi, disfungsi 
otak secara minimal, dyslexia, dan aphasia 

d. Individu yang mengalami kesulitan belajar yang disebabkan oleh retardasi mental, ketunarunguan, 
kebutaan, cacat fisik dan kelainan emosi serta kelainan perilaku tidak dapat dikategorikan ke 
dalam kelompok individu yang berkesulitan belajar. 

e. Individu yang mengalami kesulitan belajar yang disebabkan faktor-faktor  ketidak beruntungan di 
dalam kondisi lingkungan, perbedaan kebudayaan, ketidaktepatan sistem pembelajaran atau 
konflik-konflik mental tidak dapat dikategorikan ke dalam individu yang berkesulitan belajar. 

f. Kesulitan belajar yang berasal dari faktor-faktor yang berada di luar diri individu tidak dapat 
dikategorikan sebagai kesulitan belajar 

g. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi yang tidak dapat disembuhkan namun apabila 
mendapat pelayanan intervensi yang tepat maka individu yang mengalami ksulitan belajar akan 
mengalami kesuksesan dalam belajar dan berkarier. 
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Penyebab kesulitan belajar terdiri dari lima faktor yaitu: 
 

a. Kerusakan yang terjadi pada susunan syaraf pusat 
 Struktur otak individu yang mengalami cedera otak berbeda dengan struktur otak individu yang 

tidak pernah mengalami kerusakan otak. Hal ini menyebabkan anak kesulitan di bidang bahasa, 
membaca, matematika, dan bidang lainnya. 

 
b. Ketidakseimbangan biokimia 
 Salah satu penyebab kesulitan belajar adalah ketidakseimbangan biokimia dalam tubuh. Zat 

pewarna dan bumbu penyedap makanan yang terdapat pada berbagai jenis makanan yang 
dimakan anak merupakan penyebab kesulitan belajar dan hiperaktif pada anak. Oleh sebab itu 
disarankan agar diet terhadap zat pewarna dan bumbu penyedap makanan perlu dilakukan pada 
anak. 

 
c. Keturunan 
 Kesulitan membaca, kesulitan mengeja, dan kesulitan menulis berhubungan dengan faktor 

genetika. Hal ini telah dibuktikan oleh keluarga dekat anak dengan memberikan bukti yang kuat 
bahwa ikatan keluarga menjadi penyebab dyslexia. 

 
d. Lingkungan 
 Lingkungan yang tidak bersih dan tidak kondusif juga menjadi salah satu penyebab kesulitan 

belajar pada anak. 
 
e. Pengaruh teratogenic (zat kimia/obat-obatan) 
 Salah satu penyebab kesulitan belajar adalah karena pengaruh teratogenic yaitu pengaruh zat-zat 

kimia, seperti alkohol, rokok, dan limbah kimia serta obat-obatan. Pengaruh terburuk dari alkohol 
adalah merusak dan menghancurkan sel-sel syaraf sehingga menyebabkan kelainan dalam tumbuh 
kembang individu. Wanita hamil peminum alkohol menjadi penyebab kesulitan belajar, 
keterlambatan perkembangan psikomotor, impulsif, kelainan perilaku, kelainan emosi anak yang 
dikandungnya. 

 
 Tugas-tugas perkembangan dan kesulitan belajar pada anak yang perlu dituntaskan yaitu: 
 

a. Kesulitan dalam pemusatan perhatian 
Perhatian merupakan persyaratan dalam melakukan tugas-tugas belajar. Salah satu tugas yang 
perlu dituntaskan anak dalam masa perkembangannya adalah kemampuan dalam menentukan 
pilihan terhadap apa yang perlu diperhatikannya. Kemampuan ini membantu anak dalam 
memproses stimuli atau ransangan yang ditangkap oleh panca indera dengan cermat. 
Ketidakmampuan dalam menentukan pilihan dalam perhatian akan menyebabkan anak tidak 
dapat memproses stimuli dengan cermat dan tidak fokus serta memindahkan perhatiannya 
dengan mudah sebelum ia dapat mengambil manfaat dari stimulus yang diperhatikannya. 
Kesulitan dalam memusatkan perhatian menghambat proses belajar selanjutnya. 
 

b. Kesulitan mengingat 
Kesulitan dalam mengingat apa yang telah dilihat dan didengar atau apa yang telah dialami 
merupakan faktor penyebab kesulitan berpikir karena kemampuan berpikir sangat dekat dengan 
kemampuan mengingat. 
 

c. Kesulitan berpikir 
Kemampuan berpikir adalah kemampuan dalam menoperasikan kemampuan kognitif yang 
mencakup kemampuan memformasikan konsep dan mengasosiasikan formasi konsep dalam 
memecahkan masalah. Pemecahan masalah membantu anak atau individu dalam merespons 
situasi baru dengan tindakan yang sesuai. Kemampuan berpikir sangat dipengaruhi oleh 
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kemampuan mengingat berbagai formasi konsep dan hubungan-hubungan dari formasi konsep 
tersebut. Kesulitan berpikir akan menyebabkan kesulitan belajar. 
 

d. Kesulitan bahasa 
Tugas perkembangan anak dalam masa perkembangannya adalah tugas dalam penguasaan 
bahasa baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Kesulitan bahasa sudah dapat diidentifikasi 
sejak usia dini. Secara umum anak yang mengalami kesulitan bahasa tidak berbicara seperti anak 
sebayanya dan tidak dapat merespons secara tepat terhadap berbagai pernyataan verbal, seperti 
sapaan, perintah, permintaan, dan lain-lain. Kesulitan bahasa akan menjadi penyebab kesulitan 
belajar. 
 

e. Kesulitan persepsi dan perseptual motor 
Anak yang mengalami kesulitan dalam persepsi tidak dapat memahami petunjuk arah di jalan 
tidak dapat memahami kata yang tertulis dan simbol-simbol visual lainnya. 
Kesulitan dalam perseptual motor menghambat perkembangan anak dalam memahami 
hubungan interpersonal dan lingkungan sosial. Hal ini karena ia tidak menguasai keterampilan 
perseptual motor yaitu keterampilan dalam melakukan koordinasi gross motor dan fine dalam 
rangka menyelesaikan berbagai tugas yang berkaitan dengan kombinasi gerakan visual dan 
gerakan motor. 
 

2. Penanggulangan kesulitan belajar pada anak usia dini 
 
Kesulitan belajar pada anak usia dini dapat diatasi sedini mungkin karena apabila kesulitan ini 

tidak ditanggulangi secara tuntas maka akan menetap sampai usia dewasa. Beberapa pendekatan yang 
dapat diterapkan dalam melakukan penanggulangan kesulitan belajar praakademik antara lain: 

 
a. Proses Belajar Berbasis Fungsi Otak 

Otak yang berfungsi sebagai pusat susunan syaraf memegang peranan penting dalam menentukan 
apakah seorang anak mengalami kesulitan belajar atau tidak. Hal ini disebabkan apabila terjadi 
kelainan fungsi otak seperti terjadi akibat luka otak sehingga terjadi kondisi yang disebut disfungsi 
otak minimal. Pada waktu manusia dilahirkan otak atau susunan syaraf pusat manusia telah memiliki 
kemampuan dasar seperti kemampuan untuk melihat, mendengar, merasa, bergerak, dan melakukan 
pengaturan fungsi organ seperti bernafas, denyut jantung, pencernaan dan pembuangan. 
Perkembangan kemampuan neurologis dasar ini akan meningkat melalui proses pengembangan 
kemampuan fungsi dasar neurologis. Proses ini dilakukan melalui berbagai stimulus yang 
diselenggarakan oleh orang-orang yang berada di lingkungan anak seperti orang tua, guru dan 
lainnya.  
 
Perkembangan otak terdiri dari beberapa fase yaitu: 
 

1) Perkembangan otak embrio (sebelum kelahiran) 
 
a) Perkembangan otak embrio yang terjadi pada waktu bayi berada di dalam kandungan. 

Otak embrio menghasilkan neuron atau sel syaraf jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan 
dan memusnahkan kelebihannya. 
 

b) Neuron yang bertahan mengeluarkan akson, yaitu sambungan transmisi jarak jauh sistem 
syaraf. Di ujungnya akson mengeluarkan cabang-cabang sebagai penghubung sementara 
dengan banyak sasaran. 
 

c) Perkembangan tahap selanjutnya di dalam otak embrio terjadi semburan-semburan 
spontan kegiatan listrik memperkuat beberapa sambungan sementara sambungan lainnya 
yang tidak diperkuat dengan kegiatan mengalami atrofi menyusut sampai lenyap. 
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2) Perkembangan otak setelah kelahiran 

 
Setelah kelahiran otak mengalami lonjakan pertumbuhan kedua. Akson yang mengirim signal 
dan dendrit yang menerima sinyal mengadakan banyak sekali  sambungan baru. Kegiatan 
listrik yang dipicu oleh banjir pengalaman indera memperhalus peruntalan otak.menentukan 
sambungan mana yang akan dipertahankan dan yang akan dipangkas 
Otak yang mendapatkan stimulasi secara optimal memiliki peruntalan dendrit dan akson yang 
rapat sehingga mempercepat proses berpikir dan bergerak. 
 
 

b. Proses Belajar Sesuai dengan Fungsi Otak 
Proses belajar yang sesuai dengan fungsi otak terdiri atas: 
 
1) Proses intraneurosensori; yaitu proses belajar yang melibatkan satu sistem fungsi otak misalnya 

proses belajar yang ditekankan proses persepsi visual. 
 

2) Proses interneurosensori; yaitu proses belajar yang melibatkan beberapa fungsi otak seperti proses 
belajar yang menggabungkan proses persepsi visual dan persepsi auditori. 
 

3) Proses multineurosensori; yaitu proses belajar yang melibatkan fungsi otak yang terintegrasi 
secara kompleks misalnya proses belajar yang menggabungkan proses persepsi visual, persepsi 
auditori dan perseptual motor. 
 

c. Proses Belajar Berbasis Psychoeduational Growth 
 

Proses belajar berbasis Psychoeduational Growth (perkembangan kemampuan mental dalam 
melakukan kegiatan pendidikan) yang  dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu: 

 
1) Melatih kordinasi gerakan motorik kasar seperti melatih gerakan untuk berguling, duduk, 

merangkak, berjalan, berlari, melempar, melompat dan lain-lain. 
 

2) Melatih integrasi sensori-motorik seperti koordinasi keseimbangan gerak dan irama, mengatur 
posisi tubuh sesuai dengan posisi tempat dan lateraliti, kecepatan bergerak, menentukan arah dan 
menentukan waktu. 
 

3) Melatih keterampilan perseptual-motorik dengan melakukan berbagai kegiatan berikut 
 
a) Melatih ketajaman auditori (pendengaran) 
b) Melatih kemampuan menerima informasi secara auditif 
c) Melatih kemampuan mengasosiasikan vokal auditif 
d) Melatih ketajaman ingatan berdasarkan informasi auditif 
e) Melatih mengurutkan informasi yang diterima secara auditif 
f) Melatih ketajaman visual (penglihatan) 
g) Melatih kemampuan menerima informasi secara visual 
h) Melatih mengurutkan informasi yang diterima secara visual 
i) Melatih kemampuan visual-motorik 
j) Melatih kemampuan menerima informasi secara visual motorik 
k) Melatih kemampuan mengasosiasikan visual motorik 
l) Melatih ketajaman ingatan berdasarkan informasi visual motorik 
m) Melatih mengurutkan informasi yang diterima secara visual motorik 
n) Melatih kemampuan membedakan figure ground 
o) Melatih keterampilan membuat bentuk 
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p) Melatih kecepatan dalam melakukan koordinasi gerakan motorik halus 
q) Melatih kecepatan dalam melakukan koordinasi gerakan motorik kasar 
r) Melatih kecepatan dalam melakukan integrasi koordinasi gerakan motorik halus dan motorik 

kasar 
s) Melatih kecepatan dalam melakukan integrasi koordinasi gerakan visual motorik halus dan 

motorik kasar. 
 

4) Mengembangkan kemampuan berbahasa 
a) Mengembangkan kosa kata 
b) Kelancaran berbahasa 
c) Ketepatan artikulasi 
d) Menentukan kata yang tepat 
e) Membaca dan menulis 

 
 

5) Mengembangkan keterampilan konsep 
a) Konsep bilangan 
b) Proses menghitung 
c) Mengemukakan alasan logis 
d) Penguasaan informasi umum 
e) Kemampuan mengklasifikasi objek dan peristiwa 
f) Pemahaman terhadap berbagai konsep 

 
6) Mengembangkan keterampilan sosial 

a) Penerimaan dan menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial 
b) Mengantisipasi respons terhadap rangsangan sosial 
c) Penilaian berdasarkan nilai-nilai sosial 
d) Kematangan sosial. 

 
 

4 Kesulitan Bahasa 
 

a. Hakikat Bahasa 
 

Bahasa dan komunikasi adalah dua aspek perkembangan yang berperan penting dalam 
kehidupan manusia tanpa kemampuan ini sulit bagi manusia untuk berinteraksi antara satu dengan 
yang lainnya. Bahasa dan komunikasi merupakan sebentuk uang logam yang memiliki dua sisi yang 
tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Anak atau orang dewasa yang mengalami kesulitan 
berkomunikasi mengalami kesukaran dalam mengekspresikan  diri mereka, memahami orang lain 
dan membangun hubungan interpersonal. 

 
b. Komponen Bahasa 

 
Komponen bahasa terbagi atas : 
 
1) Speech 

Speech merupakan salah satu komponen bahasa yang mempengaruhi kelancaran komunikasi yang 
terdiri atas tiga subkomponen yaitu: 
 
a) Artikulasi kejelasan dalam mengeluarkan suara atau kata. Anak yang berkesulitan bahasa 

dapat dilihat dari ketidaklengkapan ucapan yang dikeluarkannya seperti menghilangkan 
elemen suara dalam satu kata. 
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b) Kelainan suara dalam mengucapkan kata atau kalimat dalam berbahasa seperti tekanan suara 
yang tinggi, suara yang keras atau terlalu pelan atau mengeluarkan kata melalui hidung 
sehingga kata yang diucapkan menjadi tidak jelas. 
 

c) Kelancaran berbahasa merupakan hal lain yang berpengaruh dalam menggunakan bahasa 
sebagai alat komunikasi. Mengeluarkan bunyi yang tidak diperlukan seperti aaaaa merupakan 
gangguan dalam kelancaran berbahasa. 
 

2) Sistem Bahasa 
 
Memperoleh bahasa pada anak terjadi melalui berbagai kegiatan yang dilakukannya, mendengar 
bahasa dan meniru bunyi bahasa. Melalui kegiatan ini, anak menemukan bahwa bahasa lisan 
mempunyai aturan, khususnya yang berkaitan dengan fonologi atau bunyi, sintaks atau tata 
bahasa dan semantik atau arti kata. 
 

3) Fonem (Sound System) 
 
Fonem berkaitan dengan bunyi kata, bunyi ini akan menghasilkan suara yang membentuk kata 
atau kalimat. Lingkungan yang kaya dengan bahasa lisan membuat anak belajar artikulasi, 
pengucapan dan intonasi. Intonasi  berkaitan dengan tinggi rendahnya bunyi dalam berbahasa, 
keras dan lemahnya suara yang harus dikeluarkan pada waktu berbahasa dan masa jeda yang perlu 
dilakukan pada waktu mengucapkan ungkapan atau kalimat. 
 

4) Syntax (Gramatical System) 
 
Syntax atau sintaks berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku pada waktu menggabungkan kata 
menjadi kalimat atau ungkapan. Pemahaman sintaks dalam berbahasa lisan membantu anak untuk 
mengerti apa yang didengar dan yang dibacanya. 
 
Beberapa aturan yang berkaitan dengan sintaks adalah: 
 
1) Pola Kalimat Dasar 

 
Subjek-kata kerja : Ina makan 
Subjek kata kerja objek : Ina makan nasi 
Subjek kata kerja objek tak langsung dan objek langsung: Ina memberi kucing makan 
 

2) Transformasi Kalimat Dasar 
 
Kalimat Tanya 
Kalimat dasar : Ina pergi ke warung 
Transformasi kalimat dasar : Apakah Ina pergi ke warung? 
Kalimat negatif 
Kalimat dasar : Ina adalah pelajar 
Transformasi ke kalimat negatif : Ina bukan pelajar 
 

5) Semantik (Meaning of Words) 
 
Semantik berkaitan dengan makna kata baik yang berhubungan dengan isi maupun yang 
berhubungan fungsi kalimat yang digunakan pada waktu berkomunikasi. Kemampuan semantik 
sangat dipengaruhi oleh perkembangan kosa kata. Isi kalimat mengandung arti kalimat dan fungsi 
kalimat mengandung hubungan antara kata-kata yang ada dalam satu kalimat. Fungsi kata 
mencakup awalan, akhiran, dan sisipan. 
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c. Tahap-tahap perkembangan kemampuan Bahasa dan komunikasi 

 
a) Perkembangan bahasa Lisan usia 0-1 Tahun 

 
 Pada tahun pertama kelahirannya kemampuan bahasa lisan anak diungkapkan melalui berbagai 

percobaan yang dilakukannya dalam bermain dengan suara. Pada usia 8-12 bulan kemampuan 
berbahasa lisan anak meningkat dengan cepat anak sudah mengerti arti kosa kata walaupun ia 
belum dapat mengungkapkannya secara lisan. Pada masa ini anak sudah dapat mengungkapkan 
kosa kata yang mudah yang sering didengarnya seperti mama, papa, dada tidak dan lain-lain. Pada 
tahap selanjutnya anak menggunakan satu dengan banyak makna. 

 
b) Perkembangan bahasa lisan usia 1-2 Tahun 

 
 Pada  masa ini perkembangan bahasa lisan anak sangat pesat. Sejalan dengan kemmapuannya 

dalam mengeluarkan bunyi dari kosa kata yang dilanjutkan dengan merangkai bunyi menjadi kata 
dan menggunakan kata tersebut dalam berbagai konteks. Pada fase ini orang tua pada umumnya 
bersemangat untuk mengajak anak berbicara dan memberikan kata yang diperlukan anak dalam 
berbicara. Tahap selanjutnya anak sudah mengungkapkan kalimat pendek. 

 
c) Perkembangan bahasa lisan usia 2-3 tahun.  
 Bahasa lisan anak usia ini berkembang sangat pesat. Pada usia ini anak telah menguasai dan 

mengerti 300-1000 kosa kata akan tetapi belum dapat menggunakannya dalam percakapan 
d) Perkembangan bahasa lisan usia 3-4 tahun 

 
 Kemampuan bahasa lisan anak sudah menyamai kemampuan bahasa orang dewasa. Anak pada 

usia ini sudah memiliki kosa kata yang meliputi konsep warna, bentuk, ukuran, kecantikan 
peristiwa, perasaan, bau, rasa, tekstur, waktu, jarak, perbedaan suhu dan kecepatan. 

 
 Kemampuan anak di bidang bahasa tidak hanya meliputi penguasaan kosa kata yang luas tetapi 

anak sudah menguasai hampir semua elemen bahasa dan aturan-aturan yang berlaku dalam 
bahasa seperti sintaks, fonem, semantik dan pemilihan kosa kata yang sesuai. 

 
e) Perkembangan kemampuan bahasa usia 4-5 Tahun 

 
 Pada usia ini anak berbicara hampir sama dengan orang dewasa. Kemampuan anak dalam 

penerapan elemen-elemen bahasa semakin baik. Anak sudah memahami bahasa serta makna yang 
sangat luas, mampu menyatakan keinginannya, penolakannya, kekagumannya, membuka 
kesempatan untuk berteman, belajar dan lain-lain. Kemampuan bahasa yang  digunakan untuk 
berimajinasi bergerak pada hal-hal yang nyata dan memecahkan masalah. 

 
f) Perkembangan kemampuan bahasa usia 7-8 Tahun 

 
 Pada usia ini kemampuan bahasa anak khususnya yang berkaitan dengan aturan tata bahasa sudah 

sejajar dengan kemampuan orang dewasa. Pada usia ini anak telah mampu berkomunikasi dengan 
baik dan mampu mengungkapkan apa yang mereka lakukan, yang akan mereka lakukan, 
keberhasilan yang mungkin mereka capai, serta kendala-kendala yang mungkin mereka temui. 

 
d. Kesulitan Bahasa 

 
1) Kesulitan dalam operasi kognitif 
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Operasi kognitif adalah kegiatan yang terjadi pada waktu manusia melakukan aktivitas berpikir. 
Kesulitan dalam bidang ini dapat menjadi penyebab kesulitan bahasa yang tampil dalam 
berbagai bentuk kesulitan yang terdiri atas: 
 
a) Kesulitan Auditori-simbolik 

 
 Kesulitan untuk memahami arti dari struktur bahasa yang didengar, kesulitan dalam 

memahami konsep kata, kesulitan dalam memahami kelompok kata,kesulitan dalam 
memahami hubungan kata, kesulitan dalam perubahan arti dan makna kata. Pada umumnya 
anak akan kesulitan dalam persepsi auditori sehingga sulit merangkaikan fonem yang 
mengandung kata dan maknanya. Kesulitan  dalam melakukan abstraksi dan 
mengkategorisasi kata-kata yang didengar sehingga anak sulit mengeluarkan kata atau 
kalimat. 

 
b) Kesulitan semantik  

 
 Kesulitan ini menyangkut pemahaman terhadap arti dan makna kata. Pemahaman terhadap 

makna kata sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami formasi konsep yang 
sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengabstraksi, menggeneralisasi dan 
mengkategorisasikan konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk berbagai kosa kata. 
Kesulitan dalam bidang ini menyebabkan kesulitan bahasa.  

 
2) Kesulitan dalam mengingat 

 
Faktor kemampuan dalam mengingat merupakan faktor lain yang menyebabkan kesulitan 
bahasa. Sebagian anak yang berkesulitan dalam bidang bahasa mengalami kesulitan dalam 
auditory memory (ingatan terhadap apa yang didengar). Kesulitan ini menyebabkan anak sulit 
dalam mengingat kembali bunyi fonem dan mengingat kembali kata-kata dan kategori kata, 
kesulitan dalam mengingat hubungan-hubungan yang terdapat dalam kata, seperti hubungan 
sebab akibat dan konsep-konsep yang diungkapkan dalam bahasa atau kata. 
 

3) Kesulitan dalam memproduksi bahasa 
 
Kesulitan dalam memproduksi bahasa ini dapat diidentifikasi pada waktu anak diminta 
mengungkapkan berbagai kata yang mengandung konsep yang sama seperti ciri dan karakteristik 
atau pintar dan pandai. Tahap selanjutnya anak mengalami kesulitan dalam mengelaborasikan 
kata dan hubungan-hubungan yang dapat dibentuk dari suatu kata. Kesulitan ini akan 
menghambat komunikasi dan menghambat aktivitas belajar anak. 
 
a) Kesulitan dalam memproduksi bahasa hasil berpikir convergent 

 
Berpikir convergent adalah suatu kegiatan berpikir yang menghasilkan satu pilihan jawaban 
terhadap kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan objek, peristiwa, perasaan dan 
hubungan-hubungan yang ada di lingkungan sekitar. Anak yang berkesulitan bahasa 
menunjukkan kelemahan di dalam bidang ini. 
 

b) Kesulitan dalam memproduksi bahasa hasil berpikir divergent 
 
Hasil berpikir divergent merupakan hasil berpikir melalui proses berpikir kreatif yang 
memiliki karakteristik lancar dalam mengemukakan ide. Fleksibel artinya memiliki berbagai 
alternatif pemecahan masalah. Original artinya hasil pikiran sendiri dan elaboratif artinya 
mampu memperluas ide dari ide-ide  yang telah ada.  
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Untuk mengukur dan menilai kemmapuan berpikir divergent adalah mengajukan berbagai 
pertanyaan diantaranya: 
 
(1) Mengemukakan  pertanyaan verbal yang diasosiasikan dengan berbagai analogi 
(2) Memformulasikan berbagai ide berdasarkan masalah yang dikemukakan secara verbal 
(3) Memperluas ide dan konsep yang telah ada 
(4) Merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah 

 
Tes yang dilakukan pada remaja menunjukkan bahwa remaja yang berkesulitan bahasa 
memiliki skor yang jauh lebih rendah dari remaja yang tidak mengalami kesulitan bahasa. 
 

4) Kesulitan dalam bidang Pragmatik 
 
Kesulitan dalam area fungsi bahasa. Aplikasi fungsi bahasa dapat diidentifikasi dari kesesuaian 
ungkapan bahasa dengan lingkungan atau kondisi di mana bahasa itu digunakan. Memberikan 
respons sesuai dengan ungkapan bahasa atau dapat memilih kata atau bahasa yang digunakan 
dalam menerima atau menolak suatu argumentasi. 
 

e. Perkembangan Apraxia/Kesulitan berbahasa lisan 
 
Suatu keadaan atau kesukaran dalam mengucapkan bunyi kata. Hal ini disebabkan oleh 
ketidakmampuan dalam artikulasi yaitu memposisikan lidah, bibir, dan rahang yang digunakan dalam 
berbicara. Karakteristik apraxia diantaranya: 
 
Mengalami kesulitan mengucapkan konsonan seperti suara huruf p dapat mengucapkan p di awal 
apabila diikuti huruf o tetapi tidak dapat apabila diikuti huruf e, dapat mengucapkan kata dengan 
baik tetapi apabila mengucapkan tiga kata secara berurutan maka bunyi terakhir dari kata yang 
terakhir hilang atau tidak diucapkan. Tidak dapat mengucapkan kalimat dengan baik dan jelas. Anak 
yang mengalami apraxia menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengulangi ucapan kata 
yang didengarnya daripada mengucapkan kata secara spontan. Menunjukkan keraguan dan 
kecemasan dalam melakukan kegiatan berbicara secara lisan. Sering mengalami kehilangan kata yang 
akan diucapkan secara lisan. 
 
Dapat mengucapkan kata dengan baik tetapi apabila mengucapkan tiga kata secara berurutan maka 
bunyi terakhir dari kata yang terakhir hilang atau tidak diucapkan. Tidak dapat mengucapkan kalimat 
dengan baik dan jelas. Anak mengalami apraxia menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam 
mengulangi ucapan kata yang didengarnya daripada mengucapkan kata secara spontan. Menunjukkan 
keraguan dan kecemasan dalam melakukan kegiatan berbicara secara lisan. Sering mengalami 
kehilangan kata yang akan diucapkan secara lisan. 
 

Apraxia menyebabkan pengaruh negatif terhadap perkembangan anak diantaranya: 
 

1) Ketidakmampuan anak dalam menyusun skemata atau dengan kata lain perkembangan kosa 
kata anak mengalami hambatan. Keadaan ini mengakibatkan anak kesulitan menemukan kata 
yang diucapkannya secara lisan. 
 

2) Anak yang mengalami apraxia memiliki kecenderungan menjadi lebih agresif terhadap anak lain. 
Jika anak tidak dapat memikirkan kata yang harus diucapkan maka dalam berkomunikasi anak 
cenderung memukul atau mendorong temannya. Pada usia yang lebih besar anak akan menjadi 
pemalu dan mengeluarkan jawaban aku tidak tahu dalam merespons berbagai pertanyaan yang 
diajukan padanya. 
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3) Beberapa anak menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam mendiskusikan topik yang 
telah dikenalnya, akan tetapi jika topik itu lain ia akan kehilangan kata-kata yang akan diucapkan 
sehingga mereka memilih diam karena ragu akan kemampuannya dalam berbahasa lisan. 
 

4) Anak yang mengalami apraxia mengalami kesulitan dalam menyusun ucapan kata sesuai 
urutannya. Anak akan mengalami kesulitan dalam memecah kata menjadi suku kata dan 
memecah suku kata ke dalam huruf. Keadaan ini memberikan pengaruh negatif dalam usaha 
anak dalam belajar menulis, menguasai bahasa tulisan atau membaca. 
 

 Penangulangan apraxia dapat dilakukan dengan kiat-kiat sebagai berikut: 
 
1) Usaha yang paling penting dilakukan orang tua atau guru adalah membuat anak merasa  puas 

dengan kemampuan bahasa lisannya. Keberhasilan anak dalam melakukan kegiatan perlu dipuji 
orang tua. 

2) Pada waktu guru atau orang tua mendengar anak mengucapkan kata secara spontan dan benar 
minta anak untuk mengucapkan kata tersebut kembali dan diikuti dengan kegiatan menggambar 
benda yang mewakili kata yang diucapkan anak secara spontan tersebut. 

3) Anak yang menjalani speech therapy perlu melakukan latihan secara kontinyu di rumah sehingga 
kata yang dapat diucapkan anak secara lisan dapat diperkuat dengan berbagai latihan yang sesuai. 

4) Hindari pemaksaan pada anak agar ia mau mengucapkan kata yang harus diucapkannya. 
Pemaksaan menyebabkan anak menghindari kegiatan latihan yang perlu dilakukan pada speech 
therapy 

5) Kembangkan rasa percaya diri anak sehingga ia memiliki keberanian untuk mengucapkan kata 
an berbicara secara lisan 

 
f. Asesmen Kesulitan Bahasa 

 
Asesmen kesulitan bahasa adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang 
kesulitan bahasa yang dialami individu. Asesmen kesulitan bahasa yang digunakan menggunakan 
asesmen formal dan informal. 
 
1) Asesmen Formal 

 
a) Clinical Evaluation of Language Function Screening Test 

 
Tes kemampuan bahasa tingkat pertama terdiri atas 48 item yang dikelompokkan ke dalam dua 
bagian berdasarkan respons yang paling banyak 

1) Kelompok pertama terdiri 31 item digunakan dalam bentuk ungkapan Simon Says yang 
difokuskan pada tindakan yang ditujukan anak. 
 

2) Kelompok ke dua terdiri 17 item yang ditekankan pada respons secara verbal terhadap 
sejumlah permintaan. 
 

Tes kemampuan bahasa tingkat kedua terdiri atas 52 item yang dibagi dua bagian yaitu: 
 

(1) Bagian pertama terdiri atas 34 item yang difokuskan pada kegiatan bermain kartu. 
 
(2) Bagian ke dua terdiri atas 18 item yang menekankan respons verbal dalam menganalisis 

 (menerima atau menolak) suatu permintaan.  
 

b).  Northern Syntax Screening Test 
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 NSST didesain dalam dua bagian yaitu kemampuan menerima bahasa dan kemampuan 
mengekspresikan bahasa. Setiap bagian mencakup item-item yang mengandung kalimat yang 
memiliki aspek semantik dan sintak. Item-item yang terdapat dalam kedua bagian kemampuan 
bahasa tersebut dikaitkan dengan berbagai pilihan gambar. 
 

c) Goldman-Fritoe-Wodcock Auditory Skill Test Battery 
 
Materi tes ini mencakup spektrum yang luas dan dimulai dari yang lebih mudah menuju yang 
sukar dan komprehensif. Tes ini terdiri atas 13 subtes yang diberikan secara individual pada 
anak usia 3 tahun sampai orang dewasa. 
 

d) Peabody Picture Vocabulary Test 
 
Tes ini terdiri atas 175 item yang dibagi ke dalam dua bentuk tes. Setiap item tes mengandung 
suatu ungkapan yang dilengkapi dengan  empat pilihan gambar. Dalam prosedur 
pelaksanaannya penguji menyebutkan kata dan anak menunjuk gambar yang mewakili kata 
tersebut. Kata yang ditampilkan di mulai dari kata yang mudah dan konkret sampai kata yang 
sulit dan abstrak. 
 

e) Boehm Test of Basic Conceptn  
 
BTBC ditujukan untuk mengevaluasi pengetahuan dan pemahaman individu terhadap konsep-
konsep dasar kuantitatif yaitu angka, ruang (dimensi, arah, orientasi) waktu, dan kombinasi 
aspek-aspek kuantitatif. Materi item tes diambil dari kurikulum taman kanak-kanak dan 
kurikulum awal sekolah dasar. 
 

f) Corrow Elicit Language inventory 
 
CELI adalah instrumen diagnostik yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan verbal 
anak usia 3 sampai 7 tahun 11 bulan. Instrumen ini memuat suatu karangan yang terdiri atas 
lima puluh dua kalimat. Panjang kalimat yang terdapat pada karangan terdiri dua sampai 
sepuluh kata dan rata-rata panjang kalimat enam kata. 
 

g) Illinois Test of Psycholinguistic Abilities 
 
ITPA didesain untuk anak berusia 2 tahun 4 bulan sampai anak usia 10 tahun 3 bulan. Tes ini 
terdiri atas 10 subtes dan 2 suplemen tes. ITPA bertujuan untuk mengukur keterampilan 
melalui tiga dimensi saluran komunikasi yaitu kemampuan auditory vokal dan visual motor, 
proses psychokinguistic (menerima,mengolah, dan mengekspresikan bahasa, tingkat 
pengaturan kemampuan berbahasa (komunikasi secara automatis) 
 
 

h) Test of Language Development 
 
TOLD adalah untuk mengukur dan menilai kemampuan individu dalam berbahasa lisan yang 
mencakup kemampuan dalam fonem, sintaks dan semantik. TOLD terdiri atas 5 subtes dan 2 
suplemen tes. Suplemen pertama mencakup tes kemampuan dasar bahasa didesain untuk anak 
4 tahun sampai 9 tahun yang terdiri atas kosa kata berdasarkan gambar, kosa kata lisan, 
pemahaman tata bahasa, peniruan kalimat dan mengisi kata kalimat yang sesuai dengan aturan 
tata bahasa. Suplemen kedua mencakup tes kemampuan bahasa lanjutan yang didesain untuk 
anak usia 8 tahun sampai 13 tahun yang terdiri atas 5 subtes untuk menjaring: 
 



Buku Daras Psikologi Pendidikan dan Perkembangan 
 
 

88  

 

Kemampuan bahasa umum dan karakteristiknya yang mengukur dan menilai pemahaman dan 
kebermaknaan dalam bahasa lisan, kemampuan dalam bidang menggabungkan kalimat, 
menyusun kata, dan pemahaman tata bahasa. 
 

i) Profile of Nonverbal Sesitivity 
 
PONS terdiri atas 220 film yang ditujukan untuk mengukur dan menilai kemampuan persepsi 
nonverbal. Pada waktu film diputar menampilkan  berbagai gerak pantomim hanya ada 
intonasi, mimik dan gerakan tubuh. Selanjutnya siswa diminta untuk menginterpretasikan 
berbagai pantomim yang ditampilkan dengan menentukan tempat yang dimaksud dan satu 
pernyataan yang dapat menyimpulkan makna dari gerakan pantomim. 
 

j) Let’s Talk Inventory Adulesencents 
Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan anak/individu dalam berbicara dan kaitannya 
dengan fungsi komunikasi tekanan yang dimaksud dalam berkomunikasi dan jenis-jenis 
kalimat yang diungkapkan. 
 

2) Asesmen informal 
 
Penilaian berbicara secara spontan untuk mengevaluasi kemampuan anak dalam berbicara dapat 
dilakukan dengan merekam percakapan spontan anak. Asesmen informal dinilai dengan cara 
berikut: 
 
a) Kemampuan menyapa, selamat pagi, assalamu alaikum, hello dan lain-lain 
b) Kemampuan merespons sapaan 
c) Kemampuan mengucapkan perpisahan 
d) Kemampuan merespons ucapan perpisahan 
e) Memanggil teman atau orang secara spontan 
f) Kemampuan memperkenalkan diri 
g) Kemampuan mengenalkan diri pada orang asing 
h) Kemampuan dalam merespons permintaan 
i) Kemampuan dalam mengekspresikan posisi benda 
j) Kemampuan  berbicara spontan dengan menggunakan aturan tata bahasa 
k) Kemampuan memilih kata sesuai dengan konteknya 
l) Kemampuan mengucapkan kata; ponem, artikulasi, dan intonasi secara tepat 
m) Keluasan topik pembicaraan. 

 
g. Penanggulangan Kesulitan Bahasa 

 
Kesulitan bahasa dapat ditanggulangi dengan cara-cara berikut: 
 
1) Pendekatan Proses 

 
Suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperkuat dan menormalisir proses yang berkaitan 
dengan proses dasar bahasa yaitu proses penerimaan bahasa dan proses mengekspresikan bahasa. 
Proses ini menekankan pada intervensi dalam bidang persepsi auditori, ingatan, asosiasi, 
interpretasi, dan ekspresi verbal. 
 
Dasar pemikiran yang digunakan dalam proses ini adalah prinsip-prinsip psycholinguistic sebagai 
berikut: 
 
a) Berbagai kemampuan psycholinguistic dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur 

kemampuan bahasa 
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b) Pengembangan kemampuan dalam bidang psycolinguistic adalah penting karena menjadi 
dasar pencapaian hasil belajar di bidang membaca, menulis, dan berbagai tugas akademik 
lainnya. 
 

c) Pencapaian hasil belajar di bidang akademik secara signifikan adalah hasil dari latihan dalam 
bidang psycolinguistic. 
 

2) Pendekatan analisis tugas 
 
Suatu pendekatan dalam upaya penanggulangan kesulitan bahasa yang bertujuan untuk 
kemampuan meningkatkan kemampuan bahasa anak berkesulitan bahasa dengan menganalisis arti 
kata (semantik), struktur bahasa (sintak dan morfologi) dan fungsi bahasa (pragmatik) secara 
bertahap dan dalam tugas yang diuraikan secara rinci. 
 

3) Pendekatan perilaku 
 
Pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah bahasa yang dialami anak yang berkesulitan 
bahasa dengan jalan melakukan perubahan perilaku berbahasa dan berkomunikasi yang 
diperlihatkan anak atau behavior modification. Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan 
interaksi interpersonal anak dengan teman sebayanya atau orang yang ada disekelilingnya dan 
ungkapan-ungkapan verbal yang diperlihatkan anak. 
 

4) Pendekatan interpersonal interaktif 
 
Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan bahasa dalam bidang pragmatikdan 
mengembangkan kemampuan berkomunikasi anak yang berkesulitan bahasa. Secara khusus 
pendekatan ini memperkuat kemampuan dalam menginterpretasikan isyarat-isyarat bahasa secara 
kontekstual yang dapat mengubah makna dari suatu ekspresi verbal seperti ungkapan bukakan 
pintu dan lain-lain. 
 

5) Pendekatan pengaturan sistem lingkungan secara menyeluruh  
 
Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan intervensi bahasa dengan melakukan pengaturan 
sistem lingkungan secara menyeluruh yang mencakup situasi dan peristiwa-peristiwa yang ada di 
dalamnya yang dapat mendorong anak melakukan berbagai interaksi dalam berkomunikasi dan 
ekspresi bahasa verbal. Pendekatan holistik yang dilakukan melalui pengaturan sistem lingkungan 
secara menyeluruh merupakan pendekatan yang sangat efektif khususnya untuk memperkuat 
kemampuan dan adaptasi berkomunikasi dalam berbagai bidang pekerjaan dan berbagai profesi. 
 

5 Kesulitan Belajar Membaca 
 
a. Perkembangan kemampuan membaca anak usia dini 

 
Membaca merupakan suatu kegiatan yang bersifat kompleks karena kegiatan ini melibatkan 
kemampuan dalam mengingat simbol-simbol grafis yang berbentuk huruf, mengingat bunyi 
dari simbol-simbol tersebut dan menulis simbol-simbol grafis dalam rangkaian kata dan 
kalimat yang mengandung makna. Kemampuan membaca dilandasi oleh kemampuan kognitif. 
Ketidakmampuan dalam operasi kognitif akan menyebabkan individu yang bersangkutan sulit 
untuk melakukan kegiatan membaca. 
 
Kemampuan membaca juga berkaitan dengan kemapuan dalam proses sensomotor dan 
kemampuan kognitif. Proses sensomotor yang berperan dalam pembentukan kemampuan 
membaca diantaranya kemampuan diskriminasi audiotori hal ini berkaitan dengan kemampuan 
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membedakan bunyi dari huruf yang digunakan dalam membaca, kemampuan diskriminasi 
visual yang berhubungan dengan kemampuan membedakan bentuk-bentuk huruf yang ada 
dalam bacaan, kemampuan mengintegrasikan diskriminasi visual dan diskriminasi auditori. 
Berpikir logis yang terdiri atas simbolisasi yang berkaitan dengan pemahaman bahwa simbol-
simbol grafis mengandung arti dalam bahan bacaan, urutan simbol grafis yang disusun akan 
membentuk kata dan kalimat yang mengandung makna. 
 
Tahap-tahap perkembangan kemampuan membaca: 
 
1) Tahap ketertarikan terhadap buku 

 
Tahap ini dimulai sejak dini bahkan sejak anak berusia di bawah satu tahun pada waktu ibu 
atau orang didekatnya membaca , anak tertarik pada kegiatan membaca seperti anak 
menarik buku, menepuk-nepuk buku dan memperhatikan orang dewasa yang sedang 
membaca, ketertarikan anak terus berlanjut namun belum memahami tulisan, usia 3 tahun 
anak mulai menyadari tulisan dalam buku mengandung cerita. 
 

2) Tahap pemgembangan kesiapan membaca 
 
Kesiapan membaca mengandung arti bahwa secara mental anak sudah siap untuk belajar 
membaca. Secara umum kesiapan anak untuk belajar membaca terjadi pada usia 6 tahun 
akan tetapi ada sebagian anak bisa membaca sebelum usia 6 tahun yaitu pada masa duduk di 
taman kanak-kanak. 
 

3) Tahap membaca permulaan 
 
Membaca permulaan secara umum dimulai pada anak di kelas awal sekolah dasar akan 
tetapi ada anak yang sudah melakukannya di taman kanak-kanak dan paling lambat pada 
waktu anak duduk di kelas dua sekolah dasar. Pada masa ini anak mulai mempelajari kosa 
kata dan dalam waktu yang bersamaan ia belajar membaca dan menuliskan kosa kata 
tersebut. 
 

4) Tahap pengembangan keterampilan membaca 
 
Pengembangan keterampilan membaca di mulai di kelas tiga sekolah dasar. Pada tahap ini 
anak memperhalus keterampilan membaca yang telah dikuasainya pada tahap sebelumnya. 
Keterampilan yang dikembangkan dalam tahap ini adalah membaca lancar. 
 

5) Tahap perluasan keterampilan membaca  
 
Perluasan kemampuan membaca bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak 
dalam membaca pemahaman. Dalam masa ini sumber bacaan anak sudah sangat bervariasi 
sesuai dengan tugas yang harus diselesaikannya dan sesuai tahap penghalusan keterampilan 
membaca dengan minatnya. 
 

6) Tahap penghalusan keterampilan membaca  
 
Penghalusan keterampilan membaca dilakukan di sekolah lanjutan. Pada masa ini kegiatan 
membaca meningkat bukan hanya jumlah bacaan tetapi tingkat kesukarannya. Kemampuan 
membaca pemahaman ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi seperti melakukan critical 
reading dengan cepat dan akurat. 
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b. Faktor-faktor penyebab kesulitan membaca 
 

Faktor penyebab kesulitan membaca diantaranya: 
 
1) Faktor Fisik 

Faktor penyebab kesulitan membaca antara lain: 
a. Kesulitan Visual 63,6% anak berkesulitan membaca disebabkan oleh kesulitan visual 
b. Kesulitan auditory perception 
c. Masalah neurologis 
d. Dyslexia 

 
2) Faktor Psikologis 

a. Faktor emosi 
b. Faktor Intelegensi 
c. Faktor konsep diri 

 
3) Faktor Sosio-Ekonomi 

Kesulitan membaca 54,5% disebabkan oleh faktor sosio-ekonomi kondisi rumah yang tidak 
kondusif untuk belajar.pencapaian hasil belajar anak dari lingkungan keluarga ini di bawah 
potensi yang dimilikinya. 

 
4) Faktor Penyelenggaraan Pendidikan yang kurang tepat 

Faktor ini berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: 
c) Harapan guru yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan kemampuan anak  
d) Pengelolaan kelas yang kurang efektif 
e) Guru yang terlalu banyak mengkritik anak 
f) Kurikulum yang terlalu padat sehingga hanya dapat dicapai oleh anak yang 

berkemampuan belajar tinggi. 
 

c. Dyslexia dan kesulitan membaca 
 
Dyslexia merupakan kondisi yang berkaitan dengan kemampuan membaca yang sangat tidak 
memuaskan. Individu yang mengalami dyslexia memiliki IQ normal bahkan di atas normal, 
akan tetapi memiliki kemampuan membaca 1 atau 11/2 tingkat di bawah IQ nya. 
Siswa yang mengalami satu atau lebih kesulitan dalam memproses informasi seperti 
kemampuan dalam menyampaikan dan menerima informasi. 
 
Ciri-ciri siswa yang mengalami dyslexia yaitu: 
1) Membaca secara terbalik tulisan yang dibaca seperti duku dibaca kudu d dibaca b 
2) Menulis huruf secara terbalik 
3) Mengalami kesulitan dalam menyebutkan kembali informasi yang diberikan secara lisan 
4) Kualitas tulisan buruk, karakter huruf yang ditulis tidak jelas 
5) Memiliki kemampuan menggambar yang kurang baik 
6) Sulit dalam mengikuti perintah yang diberikan secara lisan 
7) Mengalami kesulitan dalam menentukan arah kiri dan kanan 
8) Mengalami kesulitan dalam memahami dan mengingat cerita yang baru dibaca 
9) Mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran secara tertulis 
10) Mengalami dyslexia bukan karena keadaan mata dan telinga yang tidak baik atau karena 

disfungsi otak 
11) Mengalami kesulitan dalam mengenal bentuk huruf dan mengucapkan bunyi huruf 
12) Mengalami kesulitan dalam menggabungkan bunyi huruf menjadi kata yang berarti. 
13) Sangat lambat dalam membaca karena kesulitan dalam mengenal huruf, mengingat 
bunyi huruf dan menggabungkan bunyi huruf menjadi kata yang berarti. 
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Mata dan telinga  penderita dyslexia bekerja secara normal akan tetapi di bagian tengah bawah 
otak mengalami kesulitan menerima stimulus. Keadaan siswa menjadi bingung dan frustasi 
 
Gejala-gejala dyslexia yang dapat diidentifikasi pada waktu anak di kelas awal yaitu: 
1) Sulit belajar berbicara 
2) Sulit mengucapkan kata yang panjang 
3) Sulit mengucapkan intonasi yang benar 
4) Sulit mempelajari alfabet, hari-hari dalam satu minggu, warna, bentuk dan angka 
5) Sulit mempelajari hubungan antara bentuk huruf dan bunyi huruf 
6) Sulit memahami kata-kata yang sederhana’ 
7) Sulit membedakan huruf d dengan huruf b huruf p dengan huruf q 
8) Membaca dan menulis huruf atau kalimat yang tidak benar 
9) Sulit dalam melakukan koordinasi otot halus pada waktu menulis 
 
Dyslexia ditanggulangi dengan penanganan yang tepat dapat menolong anak mengembangkan 
strategi membaca yang sesuai sehingga mereka dapat belajar dengan baik. 
 

d. Asesmen kesulitan membaca 
Asesmen merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam rangka mengumpulkan 
data yang diperlukan dalam menganalisis dan menanggulangi kesulitan membaca  yang dialami 
oleh individu yang berkesulitan membaca. 
 
1) Asesmen formal 
 Salah satu bentuk asesmen yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat asesmen yang 

telah dibakukan dan dilaksanakan dengan prosedur baku artinya tidak boleh diubah-ubah. 
Tes baku yang digunakan yaitu: 

 
a) Woodcock mastery reading 
 Bentuk tes baku yang digunakan untuk menguji kemampuan membaca yang dapat 

digunakan untuk usia 6 tahun sampai dengan 11 tahun. Tes ini terdiri atas beberapa 
subtes seperti identifikasi huruf, menentukan kata yang sesuai, pemahaman kata dan 
pemahaman paragraf. 

 
b) Test of writen language primary 
 Tes baku yang bertujuan untuk kekuatan dan kelemahan  kemampuan bahasa baik 

secara menerima bahasa maupun inisiatif bahasa. Tes ini digunakan untuk anak usia 4 
sampai dengan usia 8 tahun khususnya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan anak 
dalam fonologi, sintak dan semantik. 

 Tes ini terdiri atas kosa kata lewat gambar, kosa kata lewat lisan, pemahaman tata 
bahasa, peniruan kalimat, membedakan kata dan artikulasi kata 

 
c) Test of adolasence language  
 Tes baku yang terdiri atas beberapa subtes listening/ vocabulary, listening/grammar, 

speaking/vocabulary, speaking/ grammar 
 

2) Asesmen Informal 
 Bentuk asesmen nonbaku yang dikembangkan oleh guru atau pihak-pihak yang berkaitan 

dengan pelayanan dan penanggulangan kesulitan belajar. Asesmen informal yang dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi individu berkesulitan membaca 

  
 Asesmen yang dapat mengidentifikasi tingkat kemampuan membaca siswa dilakukan 

langkah-langkah berikut yaitu: 
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a) Memilih atau membuat paragraf yang terdiri atas 100 kata yang tingkat  kesulitannya 
disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak 

b) Menyuruh anak membaca paragraf  tersebut dengan teknik membaca keras/ lancar 
c) Menyuruh siswa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi bacaan sebanyak 4 

sampai 10 pertanyaan. 
 

3) Asesmen Perseptual 
 Asesmen kemampuan individu dalam proses persepsi yang dilakukan untuk mengetahui 

penyebab kesulitan membaca. Proses persepsi yang berkaitan dengan kemampuan 
membaca yang perlu diketahui dalam rangka mengumpulkan penyebab kesulitan membaca 
adalah persepsi visual yang terdiri atas visual discrimination, figure ground, visual closure, spatial 
relation, dan object recognation. Persepsi auditory yang terdiri atas auditory discrimination, auditory 
memory, auditory blending dan auditory memory. 

 
e. Penanggulangan kesulitan membaca 
 

1) Strategi peningkatan pengenalan kata dan membaca lancar 
 Strategi ini terbagi atas: 
 

1) Phonic method 
 Metode menyebutkan suara huruf. Metode ini dikenal dengan metode mengeja 

merupakan metode konvensional yang telah diterapkan bertahun-tahun. Metode ini 
menitikberatkan kemampuan mensintesis rangkaian huruf menjadi kata yang bermakna. 

 
2) Basal readers 
 Membaca awal yang merupakan serangkaian aktivitas membaca yang dilakukan anak-anak 

setelah ia mengenal dan memahami berbagai bentuk huruf dan berbagai rangkaian variasi 
gabungan huruf menjadi berbagai kata. Tujuan membaca awal adalah untuk 
mengembangkan kemampuan membaca lancar dengan penekanan pada memperkaya kosa 
kata, pengenalan kata, dan memahami kata beserta konteksnya. 

 
3) Program membaca dengan metode distar 

  Program  ini adalah bentuk lain dari program membaca awal/permulaan atau basal 
 readers. Pelaksanaannya menitikberatkan  pada latihan dan pengulangan. 

 
2.   Program membaca khusus kelas remedial 
     Program membaca kelas khusus atau kelas remedial dilakukan dengan berbagai cara: 
 

a) Fernald Techinique 
 Pelaksanaan program ini terdiri atas: 

1) Fase Pertama 
 Guru menuliskan kata-kata yang dipilih oleh anak tanpa menghiraukan sulit atau 

mudahnya kata tersebut. Anak kemudian melakukan penelusuran bentuk tulisan dari 
kata yang ditulis guru perabaan ini dilakukan berulang-ulang sampai siswa yang 
berkesulitan belajar membaca tulisan tersebut dan menuliskan kembali pada kertas 
tanpa melihat contoh yang telah dibuat guru. Apabila siswa telah memahami sejumlah 
kata, berarti ia telah mulai memahami membaca dan menulis. 

 
 Guru menuliskan kalimat-kalimat pendek yang dirangkai menjadi cerita pendek. 

Perabaan ini dapat dilakukan sampai siswa tersebut dapat menuliskan cerita pendek 
yang ditulis guru pada kertas lain. 
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2) Fase Kedua 
 Guru membuat kalimat-kalimat pendek berdasarkan variasi dari kata-kata yang  telah 

dipelajari pada fase pertama. Siswa tidak perlu melakukan perabaan cukup melihat 
kalimat pendek tersebut dan menulisnya pada kertas lain. Proses ini dilakukan 
berulang-ulang. 

 
3) Fase Ketiga 
 Dalam fase ini siswa tidak lagi melakukan perabaan, ia cukup memperhatikan tulisan 

tersebut dan menuliskannya berdasarkan ingatan. 
 
4) Fase Keempat 
 Dalam fase ini siswa telah mampu membaca paragraf yang dirangkai berdasarkan 

kalimat-kalimat atau kata-kata yang telah dipelajari. Siswa tidak perlu lagi mengucapkan 
kalimat yang dibacanya cukup melakukan kegiatan membaca dalam hati. 

 
b) Metode Gillingham-Stillman 

 
Metode ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Menyajikan cerita yang disajikan secara lisan 
2) Membaca gambar yang mengandung cerita yang telah disajikan secara lisan 
3) Setelah anak mampu membaca cerita dalam gambar maka mulai menuliskan huruf-

huruf yang terkandung pada cerita dalam gambar. 
4) Siswa dilatih membedakan bunyi vokal dan konsonan 
5) Proses ini dilakukan berulang-ulang 
6) Memadukan bunyi huruf menjadi kata 
7) Setelah siswa dapat melakukan kegiatan tersebut maka dengan menggunakan kartu 

kata, anak akan diminta mengarang cerita pendek dan membacanya secara lisan yang 
dilanjutkan dengan membaca dalam hati. 
 

c) Metode Hegge-kirk-kirk 
 Metode ini diutamakan untuk meneliti kemampuan auditori siswa dengan jalan 

memadukan bunyi huruf, menuliskan perpaduan bunyi huruf menjadi kata lalu 
menyebutkan kata tersebut. Langkah selanjutnya adalah menunjukkan kata pada siswa dan 
menyuruh siswa menyebutkan bunyi huruf yang ada dalam kata tersebut dan siswa 
menuliskan kata tersebut di atas kertas. 

 
d) Neurological Impress 
 Suatu metode yang dirancang untuk membantu individu yang mengalami kesulitan 

membaca berat. Dalam penerapannya metode ini dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1) Guru dan siswa yang berkesulitan membaca duduk berhadapan sambil membaca. 
2) Suara guru dibisikkan ke telinga siswa. 
3) Guru dan Siswa menunjuk pada kalimat yang dibaca oleh guru. 
4) Dalam kondisi tertentu guru membaca lebih cepat atau sebaliknya. 
 

 Metode tidak mengharuskan guru untuk menyiapkan bahan bacaan secara khusus dan 
tidak pula menekankan pada latihan pengucapan fonem, pengenalan kata, dan isi bacaan 
yang dibaca. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk membiasakan siswa membaca 
secara otomatis. 

 
    3. Peningkatan kemampuan pemahaman isi bacaan 

Strategi yang dapat meningkatkan kemampuan memahami isi bacaan atau disebut dengan  
kemampuan membaca pemahaman. Strategi yang digunakan  antara lain : 
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a) Penggunaan Buku dongeng/cerita 
 Buku dongeng adalah buku yang berisikan berbagai cerita yang telah diceritakan berulang 

kali seperti cerita rakyat, cerita putri dan pangeran. Buku ini digunakan untuk 
meningkatkan kemampuan  membaca pemahaman terutama bagi siswa yang duduk di 
sekolah dasar untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami isi bacaan dapat 
diajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita yang dibaca. 

 
b) Strategi Pengalaman Bahasa 
 Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman. Kemampuan membaca pemahaman sangat erat hubungannya dengan 
kemampuan yang diperoleh melalui pengalaman berbahasa seperti kemmapuan kosa kata, 
kemampuan berbicara, kemampuan mendengar dan kemampuan menulis. Kemampuan 
siswa dalam menuliskan pengalaman-pengalaman yang dialaminya akan mempengaruhi 
kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan. Semakin baik kemampuan siswa dalam 
menuliskan pengalaman-pengalamannya maka semakin baik pula kemampuannya dalam 
memahami isi bacaan. 

 
c) Strategi kognitif 
 Kegiatan ini terlihat dalam berbagai aktivitas membaca yaitu aktivitas berpikir yang 

dioperasikan pada waktu membaca. Penerapan strategi kognitif dalam membaca 
pemahaman meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa khususnya dalam memahami 
isi bacaan yang dibacanya. 

 
d) Strategi KWL 
 Teknik peningkatan kemampuan membaca pemahaman melalui kegiatan membaca buku-

buku pelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menerapkan metode ini adalah 
sebagai berikut: 
1) K; What I Know siswa berpikir tentang pengetahuan yang telah dimilikinya 

sehubungan dengan buku pelajaran yang telah dibacanya. 
2) W: What I Want to find out, siswa berpikir dan mencatat tentang hal-hal yang ingin 

diketahuinya dari buku pelajaran yang dibacanya 
3) L: What I learn, siswa membaca dalam hati buku pelajaran yang dibacanya dan 

mencatat hal-hal yang dapat dipelajarinya melalui buku pelajaran yang dibacanya. 
 

6 Kesulitan Menulis 
 

a. Hakikat menulis, mengeja, dan mengarang 
 
Menulis adalah alat yang digunakan dalam melakukan komunikasi dan mengekspresiasi diri secara 
nonverbal. Menulis adalah suatu proses yang bersifat kompleks karena kemampuan menulis 
merupakan integrasi dari berbagai kemampuan seperti persepsi visual motor dan dan kemampuan 
konseptual yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan kognitif. 
 
Mengeja adalah suatu kegiatan dalam menyusun serangkaian huruf menjadi suatu kata yang 
berarti.kemampuan mengeja merupakan hal yang sangat penting dalam menulis dan membaca. 
Kesalahan dalam mengeja mengakibatkan kesalahan makna dan dapat dianggap ceroboh. 
 
Mengarang adalah bentuk ekspresi ide dan perasaan yang dilakukan secara tertulis dan merupakan 
salah satu bentuk kemampuan berkomunikasi. Melalui kegiatan mengarang individu dapat 
merefleksikan tingkat pemahamannyaterhadap berbagai konsep dan berbagai bentuk abstraksi 
konsep. Mengarang berbeda dengan menulis khususnya menulis tangan yang merupakan refleksi dari 
koordinasi gerakan visual motor. Gerakan koordinasi visual motor dapat dilakukan dalam berbagai 
kegiatan seperti menjiplak, menyalin, menelusuri huruf dan tulisan dengan ujung jari telunjuk dan 
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menuliskan kata atau kalimat yang didiktekan. Kemampuan mengarang merefleksikan tingkat 
kemampuan individu dalam kemampuan menyusun dan mengungkapkan ide dan 
mengkomunikasikannya dalam bentuk tertulis. 
 

b. Asesmen Kesulitan Menulis tulisan tangan, mengeja dan mengarang 
 
Asesmen kesulitan menulis terbagi atas: 
 

1) Asesmen Formal 
 Asesmen formal menyangkut asesmen yang dilaksanakan dengan menggunakan alat asesmen 

yang telah teruji validitas dan realibitasnya dalam waktu yang cukup lama dan memberikan 
hasil yang konsisten. Asesmen ini terbagi atas: 

 
a) Basic School Standard Skill Inventory 

Alat asesmen ini mengukur kemampuan menulis yang meliputi: 
1) Menulis dari kiri ke kanan 
2) Menggenggam pensil 
3) Menulis nama panggilan 
4) Menulis huruf sesuai yag diperintahkan 
5) Menjiplak kata 
6) Menyalin tulisan di papan tulis ke atas kertas 
7) Menjaga tulisan tetap dalam garis 
8) Menulis nama lengkap 

 
b) Zanner-Bloser Evaluation Scales 

 Alat ini dikembangkan untuk menilai kemampuan menulis dalam tulisan cetak untuk anak 
kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Dalam prosedur pelaksanaannya guru menuliskan kata atau 
kalimat di papan tulis dan anak menyalin tulisan guru tersebut selanjutnya guru 
membandingkan tulisan anak dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan penilaian 
terhadap tulisan yang meliputi enam aspek diantaranya formasi huruf, kerapian tulisan secara 
horizontal (untuk tulisan cetak), kerapian kemiringan huruf (untuk tulisan miring), spasi, 
ketepatan bentuk huruf dan proporsi dan kualitas garis tulisan. 

 
c) Test of Written Language 
 Tes ini diperuntukkan untuk anak kelas 3 sampai kelas 8. Kualitas tulisan anak di skor dengan 

skor 0-10. Aspek yang paling penting dinilai dalam tulisan adalah ketepatan bentuk huruf yang 
ditulis anak. Dalam prosedur pelaksanaannya anak diminta menulis secara spontan dan hasil 
tulisannya dicocokkan dengan kriteria kejelasan huruf. Dalam menulis terkadang anak 
berkesulitan menulis huruf di bawah ini: 
1) a seperti o 
2) a seperti u 
3) a seperti ci 
4) b seperti li 
5) e tertutup 
6) h seperti li 
7) i seperti e dan tidak punya titik 
8) m seperti w 
9) n seperti u 
10) o seperti a 
11) r seperti i 
12) r seperti n 
13) t seperti l 
14) t tanpa strip dibagian atas 
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2) Asesmen informal 
 Asesmen informal terhadap kemampuan menulis tulisan tangan dapat dilakukan oleh guru. 

Asesmen ini dapat dilakukan dengan mengamati anak pada waktu menulis. Pertanyaan yang 
diajukan pada waktu mengamati anak waktu menulis adalah sebagai berikut: 

 
a) Apakah anak memegang pensil dalam posisi yang benar dan memudahkan anak untuk 

menulis? 
b) Apakah posisi kertas yang ditulis anak berada pada posisi yang tepat (ditengah-tengah 

dada anak)? 
c) Apakah anak duduk dalam posisi yang benar dan cocok untuk melakukan kegiatan 

menulis? 
d) Apakah anak meletakkan kepalanya terlalu dekat atau terlalu jauh dari kertas yang akan 

ditulisnya? 
e) Apakah anak terlihat cemas pada waktu menulis? 
f) Apakah anak memperlihatkan perilaku negatif pada waktu menulis misalnya bosan atau 

mengganggu temannya? 
 

 
Asesmen kesulitan mengeja 
 
1) Asesmen Formal 
 Test Written Spelling (TWS) 
  Kemampuan mengeja anak dibagi ke dalam tiga konteks yaitu: 

a) Kata dalam konteks sudah dapat diperkirakan bunyi  huruf-huruf yang membentuk kata 
tersebut yang terdiri atas 35 kata 

b) Kata dalam konteks kurang dapat diperkirakan bunyi dan huruf-huruf yang merangkai kata 
tersebut yang terdiri atas 25 kata 

c) Kata dalam konteks gabungan dari kedua hal tersebut di atas. 
 

 TWS dapat digunakan oleh anak berusia 6 tahun sampai 18 tahun dan untuk mereka yang 
termasuk ke dalam kelompok kesulitan menulis. TWS berisi kata-kata yang telah distandar 
berarti kata-kata yang digunakan sebagai materi TWS telah diujicobakan. 

 
 Diagnostic Spelling Test (DST) 
 DST adalah bentuk lain dari asesmen formal yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

siswa dalam mengeja DST terdiri dua bentuk yaitu: tes untuk siswa kelas 2-3 sekolah dasar, tes 
untuk siswa kelas 4 sekolah dasar ke atas. Tes ini dilaksanakan dengan cara mendikte dalam hal 
ini penguji menyebutkan huruf-huruf dari suatu kata satu per satu dan peserta tes secara lisan 
menyebutkan kata yang sesuai dengan huruf-huruf yang disebutkan penguji. 

 
2). Asesmen Informal 
 Asesmen informal terhadap kemampuan mengeja dilakukan dengan jalan menganalisis tulisan 

siswa yang difokuskan pada kesalahan ejaan yang dilakukannya. Rambu-rambu dijadikan 
sebagai pedoman untuk menganalisis tulisan siswa yaitu: 

 
a) Penambahan huruf yang tidak diperlukan 
b) Menghilangkan huruf yang harus ditulis 
c) Refleksi dialek misalnya sakit ditulis saket 
d) Kesalahan ucapan misalnya buku ditulis duku 
e) Membalitak ucapan misalnya buku ditulis kubu 
f) Membalikan konsonan seperti slip menjadi slip 
g) Membalikan suku kata seperti phonetele untuk kata telephone 
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h) Ejaan yang salah seperti tempe ditulis tenpe 
i) Gabungan dari aspek-aspek yang telah disebutkan di atas 

 
 
Asesmen kesulitan mengarang  
 
Asesmen kesulitan mengarang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang 
kesulitan mengarang yang dialami siswa. Adapun asesmen tersebut yaitu: 
 
a) Asesmen Formal 

1) Test of Written Language (TOWL) 
 Tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan ekspresi tertulis atau 

mengarang dan menemukan kesulitan-kesulitan khusus yang dialami anak. TOWL dapat 
diketahui dengan enam area yang berkaitan kemampuan mengarang yaitu: kematangan tema, 
ejaan, kosa kata, penggunaan kata, gaya karangan, dan kualitas tulisan tangan. 

 
2) Written Expression Test (WET) 

 WET ini dilakukan dengan cara anak diminta untuk mengarang dan hasil karangan itu 
dianalisis berdasarkan kriteria yang berkaitan dengan: panjang karangan, ketepatan dalam 
ejaan,tanda baca dan tata bahasa, kematangan tema, tulisan tangan dan bentuk hurufnya, 
panjang kalimat dan kosa kata yang digunakan. 

 
b) Asesmen Informal 
 Asesmen informal ini dilakukan dengan cara mengamati contoh-contoh karangan yang dibuat 

siswa. Karangan siswa dianalisis dengan menggunakan checlist. Checlist ini digunakan untuk 
mengukur dan menilai kemampuan mengarang siswa. 

 
 Komponen yang diteliti dalam karangan yaitu: kelancaran yang berkaitan dengan panjang dan 

kekompleksan kalimat, kosa kata yaitu keragaman kosa kata yang digunakan, tata bahasa yang 
mencakup penggunaan tanda baca, penggunaan huruf besar, penggunaan aturan tata bahasa, 
isi karangan yaitu ketepatan isi karangan dengan judul, kesesuaian ide dengan judul karangan 
dan organisasi isi karangan. 

 
c. Penanggulangan kesulitan menulis tulisan tangan, mengeja dan mengarang 

 
Prinsip penanggulangan kesulitan menulis tulisan tangan yaitu: 
 
1) Pengaturan lingkungan yang dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan hasil belajar dan 

perkembangan anak. Hal ini disebabkan karena belajar dan perkembangan merupakan hasil 
proses perseptual antara anak dengan lingkungannya. Oleh karena itu pengaturan lingkungan 
belajar akan mengatasi kesulitan belajar anak dan dapat memberikan berbagai pengalaman 
bermanfaat bagi hasil belajar serta perkembangan anak. 

2) Memberikan kesempatan pada anak untuk menemukan karakteristik huruf. Melalui diskusi 
imajinasi mental anak akan terbentuk, anak akan mengethui ciri-ciri khusus huruf b,d,k dan l. 

3) Melakukan pendekatan berbasis persepsi menyeluruh yaitu persepsi kinestetik, persepsi visual 
dan persepsi auditory dengan jalan memberikan kesempatan melakukan penelusuran terhadap 
huruf dengan tujuan agar anak dapat membayangkan bagaimana bentuk huruf dan 
menggerakkan tangan pada waktu menulis huruf-huruf tertentu sambil melakukan kegiatan 
tersebut guru dan anak menyebutkan bunyi huruf. 

4) Menggunakan tabel guru atau anak akan mendiskusikan huruf-huruf yang tertulis dalam tabel, 
selanjutnya anak menulis label tersebut di kertas tulisnya. 

5) Melakukan pendekatan persepsi auditori. Guru memberikan contoh cara menulis huruf 
selanjutnya guru meminta anak menulis huruf di kertas tulisnya. 
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6) Memperhatikan cara anak menulis seperti cara memegang pensil, posisi duduk, posisi kertas tulis, 
tekanan tangan pada waktu menulis, posisi kepala dari kertas tulis. 
 
Mengeja  
 
Kesulitan mengeja sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam membaca kata, memahami 
hubungan antara fonem dengan analisis struktur kata, memvisualisasi kata dan huruf-huruf yang 
membentuk kata tersebut, koordinasikan gerakan visual motor yang diperlukan dalam menulis.  
Kemampuan mengeja sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami karakteristik umum 
yang berkaitan dengan kegiatan mengeja: kemampuan mengeja kosakata, kemampuan huruf 
dalam suatu kosa kata, kemampuan menentukan huruf dalam suatu kosa kata, kemampuan 
dalam memahami aturan-aturan dalam mengeja, kemampuan dalam melakukan proof reading 
(membaca dengan cepat dan benar) 
 
Pendekatan kesulitan mengeja dijelaskan: 
 
a) Pendekatan visual 
 Pendekatan visual dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Melihat kata yang tertulis dan menyebutkan dengan keras kata tersebut 
(2) Menutup mata dan membayangkan tulisan yang telah dilihat sebelumnya 
(3) Membuka mata dan menuliskan kata yang telah dibayangkan pada waktu mata tertutup 
(4) Memandang ke atas dan bayangkan kata ditulis dengan warna yang cerah 
(5) Menulis kata dengan warna cerah yang lainnya 
(6) Ulangi langkah-langkah tersebut waktu mempelajari kata yang lain. 

 
b) Pendekatan auditori 
 Pendekatan auditori dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) menyebutkan kata 
(2) menyebutkan dengan keras huruf demi huruf dan gabungkan kembali menjadi kata 
(3) mengeja dengan keras dan tulis selagi mengeja kata dengan keras 
(4) mengecek ketepatan penulisan kata 
(5) menyanyikan huruf dengan irama yang dikenal atau yang disukai 
(6) mengucapkan huruf-huruf kata dengan jelas dan menggabungkan huruf-huruf tersebut 
dengan pelan 
(7) ulangi langkah-langkah tersebut pada waktu mempelajari kata baru 
 

c). Pendekatan tactile-kinethenik 
 Pendekatan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Melihat kata dengan seksama sambil menelusuri kata dengan ujung jari telunjuk sambil 
menyebutkan huruf-hurufnya 

(2) Melingkari huruf-huruf yang ada dalam kata 
(3) Menuliskan kata di atas pasir, diatas tumpukan gula pasir, di atas tumpukan garam, di 

atas busa sabun dan lain-lain 
(4) Menuliskan kata di udara dan menyebutkan hurufnya satu per satu 
(5) Menyanyikan kata dan huruf-hurufnya sesuai dengan irama yang dikehendaki 
(6) Membuat kata di atas amplas dan menelusuri kata dengan ujung jari telunjuk dan sambil 

menyebutkan hurufnya satu per satu 
(7) Menulis kata dan mengecek ketepatan penulisan kata 
(8) Lakukan langkah-langkah tersebut untuk mempelajari kata lainnya. 

 
d). Pendekatan multisensori 
 Pendekatan multisensori adalah kombinasi dari ketiga pendekatan yang dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 
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(1) Memperhatikan kata dengan seksama dan menyebutkannya 
(2) Memvisualisasikan kata dengan mata tertutup 
(3) Menelusuri kata dengan ujung jari tangan, kalau perlu kata ditulis di atas kertas amplas 
(4) Membuat kotak di sekitar kata 
(5) Menyajikan kata dan melakukan kegiatan atau menarikan kata 
(6) Menulis kata di punggung teman dengan ujung jari tangan 
(7) Menulis kata dengan spidol di atas kertas 
(8) Ulangi langkah-langkah tersebut untuk mempelajari kata-kata yang lainnya. 

 
 Mengarang  
 
 Penanggulangan kesulitan mengarang dapat memenuhi kebutuhan anak sehingga masalah 

mengarang yang dialaminya dapat ditanggulangi secara efektif dengan langkah sebagai berikut: 
 

a) Peningkatan kelancaran dalam mengarang 
Dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Berikan pada anak sejumlah kata dan minta ia untuk menyusun kata-kata tersebut menjadi 

kalimat yang bermakna 
2) Minta anak untuk melengkapi kalimat yang belum lengkap mulai dari melengkapi satu kata 

sampai lebih dari satu kata 
3) Berikan anak sejumlah karangan dan menentukan kalimat mana dalam karangan yang 

belum lengkap 
4) Minta anak untuk menghubungkan dua kalimat pendek menjadi satu kalimat yang lebih 

kompleks 
5) Berikan pada anak sejumlah kata benda dan ungkapan kata kerja dan minta anak untuk 

memperluas ungkpan kata kerja tersebut. 
 

b) Peningkatan kosa kata 
Latihan ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
1) Bawa anak berekreasi untuk memperluas pengalamannya atau melakukan kegiatan lain 

untuk memperluas pengalaman anak setelah itu diskusikan pengalaman yang diperolehnya 
melalui kegiatan tersebut 

2) Diskusikan dengan anak mengenai minat khusus atau bakat yang dimilikinya. Kemudian 
minta anak untuk memuat karangan yang beatau berkaitan dengan minat atau bakat 
berdasarkan daftar kata yang telah dibuatnya. 

3) Untuk membuat anak memahami penggunaan huruf besar minta anak untuk melingkari 
huruf besar yang terdapat dalam cerita kemudian diskusikan mengapa digunakan huruf 
besar. 

4) Minta anak menemukan kosa kata baru dengan memandang keluar kelas atau mendengar 
radio, rekaman atau menonton kemudian memberi tahukan kosa kata baru itu kepada 
temannya. 

5) Berikan anak sebuah tulisan minta anak menggarisbawahi beberapa kata dan mencari 
persamaan dan perbedaan kata yang ada. 

6) Bagi kelas dalam kelompok untuk melakukan permainan tentang persamaan dan 
perbedaan kata. Kegaitan ini dilakukan sampai anak sudak tidak menemukan lagi 
perbedaan. 

7) Sajikan suatu cerita pada anak dan minta mereka menemukan kata atau paragraf yang 
sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jelaskan arti paragraf dari bacaan tersebut. 
 

c) Peningkatan penggunaan struktur kalimat  
 Latihan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggunakan tanda baca 

dan huruf besar yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1) Berikan suatu paragraf yang tidak memiliki tanda baca pada anak dan minta mereka 
menentukan tanda baca yang sesuai 

2) Berikan suatu cerita yang tidak memiliki huruf besar pada anak dan minta ia untuk 
menentukan letak huruf besar yang tepat pada bacaan tersebut 

3) Berikan pada anak sejumlah kalimat aktif dan minta mereka untuk mengubah kalimat 
tersebut dalam bentuk kalimat pasif 

4) Berikan pada anak sejumlah kalimat pasif dan minta mereka untuk mengubah kalimat 
tersebut dalam bentuk kalimat aktif 

5) Minta anak bertukar hasil karangan yang mereka buat dan minta mereka saling mengoreksi 
karangan tersebut 
 

d) Peningkatan kemampuan mengembangkan isi karangan 
1) Bacakan pada anak suatu cerita yang menarik  dan minta anak untuk menulis akhir dari 

cerita tersebut.  
2) Buat kartu besar yang berbentuk bulat ditulisi kata yang berkaitan dengan karakter, diskripsi 

tentang karakter, tempat yang berkaitan dengan karakter dan diskripsi tentang karakter serta 
kegiatan yang dilakukan oleh karakter. 

3) Biasakan anak membuat buku harian yang digunakan untuk mencatat kegiatan yang 
dilakukannya setiap hari 

4) Dorong anak untuk membuat buletin atau cerita yang ditempel di papan cerita di sekolah. 
 
 

7 Kesulitan Belajar Matematika 
 

Bagi sebagian orang, matematika dianggap sebagai kegiatan yang dilakukan dalam menjumlah, 
mengurang dan membagi atau kegiatan yang berkaitan penyelesaian masalah hitungan yang disajikan 
dalam bentuk soal.  

 
Pada hakikatnya matematika meliputi bidang yang lebih luas dari aplikasi angka, matematika 

juga berkaitan dengan pengukuran, uang, pola, geometri dan statistik dan pemecahan masalah. 
 
Adapun karakteristik kesulitan belajar matematika yaitu: 
a. Mengalami kesulitan dalam pemahaman terhadap proses pengelompokan 
b. Mengalami kesulitan dalam menempatkan satuan, puluhan, ratusan, ribuan dalam operasi 

hitung ( menambah dan mengurang) 
c. Kesulitan dalam persepsi visual dan persepsi auditori  
d. Kelemahan dalam menghitung 
e. Kesulitan dalam mentransfer pengetahuan 
f. Pemahaman bahasa matematika yang kurang 
g. Kesulitan dalam persepsi visual 
 
Asesmen kesulitan belajar matematika 
 
a. Asesmen tahap pertama 

Asesmen kesulitan belajar matematika tahap pertama ini diberikan pada anak yang 
mengalami kesulitan dalam memahami bilangan dasar. Pada tahap ini perlu dikembangkan 
alat asesmen seperti objek-objek konkret, mainan, gambar atau kartu angka. 
 

b. Asesmen tahap kedua  
Asesmen tahap kedua ini dilakukan pada anak yang mengalami kesulitan belajar matematika 
dengan kondisi lebih baik daripada anak yang mendapat perlakuan asesmen tahap pertama. 
Asesmen tahap ini anak diberikan tugas tentang operasi bilangan baik pengurangan maupun 
penambahan. 
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c. Asesmen tahap ketiga 
Asesmen tahap ketiga ini apabila anak tidak mengalami kesulitan pada asesmen tahap 
kedua. Dilakukan dengan pemberian tugas operasi bilangan sampai langkah-langkah 
aritmatika. 

Penanggulangan kesulitan belajar matematika dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 

a. Perencanaan dan persiapan pembelajaran yang berkualitas 
b. Membangun iklim kelas yang positif 
c. Kemampuan dalam menerapkan berbagai strategis pembelajaran 
d. Perilaku profesional 

 
 

8 Kesulitan Perilaku 
 

a. Hakikat kelainan perilaku 
 

Kelainan perilaku adalah hal yang cukup sulit. Ada beberapa alasan yang menyebab kelainan 
perilaku yaitu: berkaitan dengan masalah pengukuran kelainan perilaku, belum ada kesamaan dalam 
mendefinisikan apa yang dikatakan kesehatan mental, perbedaan cara memandang dan dasar-dasar teori 
yang digunakan menyebabkan kesepakatan dalam merumuskan definisi tentang kelainan perilaku sukar 
dilakukan sehingga masing-masing mempunyai definisi sendiri. 

 
Masalah lain adalah pengaruh perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga perilaku yang 

wajar bagi suatu masyarakat yang memiliki latar belakang kebudayaan tertentu akan dipandang perilaku 
bermasalah bagi masyarakat yang memiliki latar belakang kebudayaan lain. 

 
b. Faktor penyebab kelainan perilaku 

1) Faktor sistem syaraf pusat 
 Faktor sistem syaraf pusat menyebabkan kelainan perilaku apabila anak mengalami cedera pada 

sistem syarafnya atau dengan kata gabungan dari kelemahan genetik dan berbagai tekanan yang 
datang dari lingkungan menyebabkan masalah kesehatan mental dan berkelainan perilaku. 

 
2) Faktor biofisik 
 Kelainan perilaku juga dapat terjadi pada anak yang terlahir dengan kepastian biofisik seperti 

anak yang tempramen  disisi lain tempramen menyebabkan anak mengalami kelainan perilaku. 
 Sebagai contoh tempramen yang tidak menyebabkan anak dikatakan mengalami masalah 

perilaku adalah lincah anak yang tempramen sulit bergaul. 
 
3) Faktor psikologi 
 Faktor psikologi merupakan faktor yang mempengaruhi kehidupan anak yang selanjutnya akan 

mempengaruhi cara ia bertindak dan berinteraksi dengan orang lain.  
 Anak yang dibesarkan pada lingkungan yang menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang akan 

tumbuh dan berkembang menjadi anak normal dengan perilaku positif sebaliknya anak yang 
dibesarkan pada lingkungan yang kasar akan menunjukkan kasih sayang dan penghargaan yang 
kurang terhadap orang lain.  

 
c. Penanggulangan masalah kelainan perilaku 

 
1) Pendekatan modifikasi perilaku berdasarkan pendekatan kognitif behavioristik 

Metode pengendalian diri  berbasis pendekatan behavioristik yang dikombinasikan behavioristik 
yang dikombinasikan dengan pendekatam kognitif. 
Langkah-langkah pelaksanaan pengendalian diri berbasis modifikasi perilaku adalah: 
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a) Modelling dengan memberi contoh secara konkrit tentang tugas atau kegiatan yang harus 
dilakukan. Sambil memberikan contoh pembimbing mengajukan pertanyaan dan 
menjelaskan manfaat tugas atau kegiatan yang dicontohkan. 

b) Minta anak melakukan kegiatan yang telah dicontohkan pembimbing 
c) Anak mengulangi pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sambil menyebut secara perlahan 

langkah yang dilakukannya. 
d) Anak mengulangi tugas yang telah dilaksanakan sambil menyebutkan dalam hati langkah 

yang dilakukan. 
 
Kegiatan tersebut dapat disimpulkan dalam beberapa kegiatan yaitu: merumuskan masalah, 
memfokuskan perhatian, perencanaan kegiatan, mengevaluasi hasil kegiatan, memotivasi 
diri, mendeteksi kesalahan, dan pembetulan kesalahan. 
 

2) Penerapan modifikasi perilaku untuk anak berperilaku salah 
Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pendekatan ini adalah sebagai 
berikut: 
a) Menetapkan jadwal kegiatan rutin yang dilakukan anak sejak dari bangun tidur sampai tidur 

kembali. 
b) Mengatur setiap penempatan barang secara rapi 
c) Petunjuk yang diberikan pada anak harus jelas dan dilaksanakan secara konsisten 
d) Apabila anak melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal dan aturan yang telah ditetapkan 

maka berikan reward atau penguatan pada perilaku anak tersebut 
e) Apabila anak tidak mau atau sulit untuk diajak kerja sama dalam menanggulangi perilaku 

salah maka dapat dilakukan  tindakan ajarkan anak aturan yang tepat, time out, hukuman 
dan penguatan serta pujian sekali-kali diberi hadiah. 
 

3) Penerapan modifikasi perilaku berdasarkan pendekatan kognitif behavioristik untuk mengatasi 
perilaku agresif 
Metode modifikasi ini terdiri atas: 
a) Pencegahan 
b) Pendekatan 
c) Penyediaan sarana olah raga 
d) Mengekspresikan marah secara verbal 

 
4) Pendekatan behavioristik untuk mengatasi ADHD 

Fokus penerapan modifikasi perilaku berbasis behavioristik terletak pada penguatan positif 
yaitu: 
a) Menyiapkan beberapa tugas yang akan dilakukan yang didesain dengan jalan memecah 

tugas ke dalam bagian-bagian kecil dan secara bertahap dan dilakukan sampai tugas anak 
selesai. 

b) Apabila diperlukan lakukan time out 
c) Menyiapkan  lingkungan yang dapat membantunya untuk memusatkan perhatian 
d) Perlu diperhatikan bahwa tidak semua strategi cocok untuk semua anak hiperaktif. 
 

5) Pendekatan metakognitif  
Pendekatan ini memfokuskan usaha penanggulangan kelainan perilaku pada pengendalian diri. 
Pendekatan ini diterapkan dalam penanggulangan masalah kelainan pada anak dan orang 
dewasa. 
Metakognitif adalah pemahaman dan pengendalian kerja kognitif dalam berpikir. Metakognitif 
memiliki dua elemen yaitu kesadaran tentang berbagai skill yang diperlukan untuk melakukan 
suatu kegiatan khusus secara efektif dan kemampuan dalam mengatur diri (merencanakan, 
melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan) untuk mensukseskan kegiatan khusus 
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yang sedang dilakukan serta kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada daalm 
mensukseskan kegiatan tersebut. 
 

6) Pendekatan sosial dan penanggulangan kelainan perilaku 
Pendekatan ini dikembangkan dan dimodifikasi dengan langkah sebagai berikut yaitu: 
a. Mengidentifikasi target perilaku sosial yang dimodifikasi 
b. Mengaktifkan anak untuk berbagai kegiatan sesuai dengan target perilaku yang diubah 
c. Memberikan reward bagi anak yang telah menunjukkan perilaku yang sesuai dengan target 

perubahan perilaku 
d. Kegiatan perubahan perilaku tetap dilaksanakan sampai target perilaku dicapai. 

 
 

C. Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan 

a. Dosen menyampaikan latar berlakang, tujuan, dan langkah-langkah kegiatan dari bab ini.  
b.  Dosen melakukan curah pendapat kepada mahasiswa tentang: 
   

• Peserta didik yang lambat membaca, berhitung, dan berbicara. 

• Apa yang mahasiswa ketahui tentang kesulitan belajar. 
   

(jawaban mahasiswa ditulis pada papan tulis atau ditayangkan pada slide) 
 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan I :  

Mahasiswa menonton video dengan mengamati hal-hal berikut: 
 

a. Siswa yang cepat/lambat dalam belajar membaca dan menulis (lambat mengeja atau cepat, dan 
lain-lain).  

 
b. Siswa cepat/lambat dalam belajar matematika (lancar tanpa alat bantu atau lambat dengan alat 

bantu jari atau batu).  
 

c. Siswa yang cepat/lambat dalam menyelesaikan tugas (cepat selesai, duduk diam – semua tugas 
dikerjakan dengan sempurna).  

 
d. Perilaku siswa yang pintar dan cepat menyelesaikan tugas (duduk diam atau mengganggu teman-

temannya).  
 

 
Kegiatan II: 
 
Setelah menonton video, mahasiswa diminta untuk mendiskusikan tentang 
 
• Bentuk-bentuk kesulitan belajar yang dialami siswa. 
• Cara yang digunakan untuk menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

 
Hasil diskusi ditulis pada kertas plano. 
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Kegiatan III: 
 
a. Dosen meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya secara pleno. 
b. Kelompok lain diberi kesempatan untuk memberi komentar dan masukan. 
c. Dosen mengajak mahasiswa untuk menyempurnakan hasil diskusinya sesuai dengan masukan dan 

komentar kelompok lain. 
  

3. Penguatan 

Dosen menyimpulkan beberapa hal dari hasil diskusi sebelumnya serta menguatkan tujuan dari bab 
kesulitan belajar, antara lain: 
 
Selalu akan ada siswa yang lambat dan cepat dalam belajar di dalam satu kelas karena memang setiap 
siswa berbeda. Kita wajib mencari jalan untuk membantu siswa tersebut sesuai dengan kebutuhan 
dan kemampuan mereka. 
 

D. Soal Latihan 

1. Apa yang anda pahami tentang kesulitan belajar? 
2. Sebutkan bentuk kesulitan belajar dan cirinya? 
3. Bagaimana cara guru mengatasi kesulitan belajar siswanya?  
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BAB X 
  

ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) 
 
 

A. Tujuan Pembelajaran 
 

Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
 

1. menjelaskan pengertian anak berkebutuhan khusus. 
2. membedakan macam-macam anak berkebutuhan khusus. 
3. Menguraikan cara penanganan anak berkebutuhan khusus.  

 
 
 
B. Materi Pembelajaran 
 
1. Pengertian ABK 

Anak berkebutuhan khusus (special needs children) dapat diartikan sebagai anak yang lambat (slow) 
atau mengalami gangguan (retarted) yang tidak  akan pernah berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak 
pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus (ABK) juga dapat diartika sebagai anak yang mengalami 
gangguan fisik, mental, inteligensi, dan emosi sehingga membutuhkan  pembelajaran secara khusus. 

Banyak istilah yang dipergunakan sebagai variasi dari kebutuhan khusus, seperti disability, 
impairment, dan handicap. Menurut World Health Organization (WHO), defenisi dari masing-masing istilah 
itu adalah sebagai berikut: 

a. Disability, keterbatasan atau kurangnya kemampuan (yang dihasilkan dari impairment) untuk 
menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal, biasanya 
digunakan dalam level individu. 

b. Impairment, kehilangan atau ketidaknormalan dalam hal psikolog, atau struktur anatomi atau 
fungsinya, biasanya digunakan pada level organ. 

c. Handicap, ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari impairment atau disability yang 
membatasi atau menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu. 

Anak berkebutuhan khusus dianggap berbeda dengan anak normal. Anak berkebutuhan 
khusus memerlukan perhatian,  baik itu dalam bentuk perhatian kasih saying, pendidikan maupun 
dalam berinteraksi sosial. Didasari bahwa kelainan seorang anak memiliki tingkatan, yakni dari yang 
paling ringan sampai yang paling berat, dari kelainan tunggal, ganda, hingga yang kompleks yang 
berkaitan dengan emosi,fisik, psikis, dan sosial. 

Anak-anak yang tergolong ke dalam jenis ABK adalah sebagai berikut: 

a. Autisme 
b. Cerebral palsy 
c. Down syndrome 
d. Indigo 
e. Kesulitan Belajar (learning disability) 
f. Syndrome asperger 
g. Thalassemia 
h. Tunadaksa 
i. Tunagrahita 
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j. Tunalaras 
k. Tunanetra 
l. Tunarungu 

Berbagai cara untuk menangani ABK adalah sebagai berikut: 

a. Pendekatan Jalur Pendidikan 

 Sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus ada beberapa macam, ada Sekolah Luar Biasa 
(SLB), sekolah terpadu (mainstreaming), dan sekolah inklusi. 

b. Rehabilitasi dan Terapi 

 Rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatn yang bertujuan melakukan aksi pencegahan, 
peningkatan, penyembuhan, pemakaian serta pemilihan kemampuan bagi individu tersebut. 

Rehabilitasi bagi individu yang membutuhkan layanan khusus mempunyai fungsi kuratif, 
rehabilitative, promotif, dan preventif. Jenis-jenis rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis, pendidikan, 
sosial, dan vokasional. Jenis-jenis rehabilitasi tersebut dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri-
sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh dalam mengantarkan individu agar mampu mandiri 
dan terampil dalam kehidupan masyarakat. 

Jenis dan peranan terapi dalam rehabilitasi adalah: 

a. Terapi Wicara 
 
Terapi wicara (speech therapy) adalah upaya penyembuhan yang diberikan kepada individu dengan 
gangguan komunikasi secara sistematis dan terprogram. Caranya melalui mekanisme identifikasi, 
analisis, diagnosis, dan layanan serta tindak lanjut terhadap kelainan bahasa, bicara, suara irama, 
dan kelancaran. 
 

b. Fisioterapi 
 
Fisioterapi adalah latihan yang diberikan kepada individu dengan gangguan motorik. Latihan 
tersebut dilakukan secara sistematis, melalui identifikasi, analisis, diagnosis disertai dengan 
layanan yang terprogram dan tindak lanjut sebagai upaya mencapai tujuan yang optimal. 
 
Adapun jenis fisioterapi meliputi hal-hal berikut: 
 
1) Massage atau pijat adalah terapi yang diberikan melalui pijatan, yang terdiri dari segmen 

massage, sport massage. 
2) Siatsu, pada prinsipnya hamper sama dengan massage. Hanya saja dalam siatsu terjadi 

penekanan-penekanan pada simpul-simpul tertentu sebagai tekanan rangsang. 
3) Hidroterapi adalah penyembuhan dengan menggunakan tenaga air, air dingin atauair panas 

sebagai kompres, bisa juga melalui kegiatan berenang atau air yang berputar.  
4) Termoterapi, penggunaan air panas, kompres panas, atau dingin guna memberika stimulasi 

pada kondisi pembengkakan, dan mengurangi rasa nyeri pada otot. 
5) Elektro terapi, yaitu terapi dengan memanfaatkan tenaga listrik: fibrasi, infrared, dan stimulasi 

elektro. Dalam hal ini penggunaan alat-alat tersebut harus diawasi pengawasan ahli, yaitu 
fisioterapis atau dokter spesialis rehabilitasi medis. 
 

c. Terapi okupasi 
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 Terapi okupasi adalah terapi yang dilakukan melalui kegiatan atau pekerjaan terhadap anak yang 
mengalami gangguan kondisi seperti sensori motor. 

 
d. Terapi musik 

 
 Musik sebagai terapi dijadikan sarana dalam meningkatkan kemampuan bagi anak yang 

membutuhkan layanan khusus melalui kegiatan  yang sistematis dan terprogram. Terapi musik 
meliputi melalui identifikasi, analisis, diagnosis, dan program layanan serta tindak lanjut sebagai 
upaya mencapai kesembuhan yang optimal dalam situasi dan kondisi gembira-ria melalui musik. 

 
e. Terapi permainan 

 
Terapi permainan merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan kepada anak berkebutuhan 
khusus melalui kegiatan bermain.  

 
 

2. ADHD 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) adalah gangguan perilaku yang ditandai dengan 
gangguan pemusatan perhatian, pembicaraan yang lepas control, dan perilaku yang hiperaktif. Pada 
umumnya, gangguan ini dijumpai pada anak sekolah dan sering ditemukan padan laki-laki. 

 
Istilah ADHD mungkin merupakan istilah baru, tetapi anak yang memperlihatkan perilaku 

overaktif dan tidak terkendali telah terjadi sejak lama. Pada tahun 1845 Heindrich Hoffman, seorang 
neurolog untuk pertama kalinya, menulis mengenai perilaku yang kemudian dikenal hiperaktif dalam 
buku ‘cerita anak’ karangannya. 

 
Dalam literatur lain dijelaskan ADHD, pertama kaliditemukan pada tahun 1902 oleh seorang 

dokter Inggris, Professor George F. Still, dalam penelitiannya terhadap sekelompok anak yang 
menunjukkan suatu “ketidakmampuan abnormal untuk memusatkan perhatian, gelisah, dan resah”. Ia 
menemukan bahwa anak-anak tersebut memiliki kekurangan yang serius ‘dalam hal kemauan’ yang 
berasal dari bawaan biologis. Anggapannya, bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh sesuatu ‘di 
dalam’ diri si anak dan bukan karena faktor-faktor lingkungan. 

 
ADHD memberikan gambaran tentang suatu kondisi medis yang mencakup disfungsi otak. 

Jika terjadi pada seorang anak, keadaan tersebut dapat menyebabkan berbagai kesulitan belajar, 
kesulitan berprilaku, dan kesulitan bersosialisasi. ADHD memang tidak selalu disertai dengan 
hiperaktif.oleh karna itu, di Indonesia istilah ADHD lazimnya diterjemahkan menjadi gangguan pemusatan 
perhatian saja. 

 
Anak-anak dengan ADHD biasanya menampakkan perilaku yang dapat dikelompokkan dalam 

dua kategori utama, yaitu kurangnya kemampuan memusatkan perhatian dan hiperaktif-impulsivitas. 
 
Kurangnya kemampuan memusatkan perhatian dapat muncul dalam perilaku berikut: 
 

a. Ketidakmampuan memperhatikan detail atau melakukan kecerobohan dalam mengerjakan 
tugas, bekerja, atau aktivitas lain. 

b. Kesulitan memelihara perhatian terhadap tugas atau aktivitas bermain. 
c. Kadang-kadang terlihat tidak perhatian ketika berbicara dengan orang lain. 
d. Tidak mengikuti perintah dan kegagalan menyelesaikan tugas. 
e. Kesulitan mengorganisasikan tugas dan aktivitas. 
f. Kadang-kadang menolak, tidak suka, atau enggan terlibat dalam tugas yang memerlukan proses 

mental yang lama, misalnya tugas sekolah. 
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g. Sering kehilangan barang miliknya, misalnya mainan, pensil, dan buku. 
h. Mudah terganggu stimulus dari luar. 
i. Sering lupa dengan aktivitas sehari-hari. 

 Adapun hiperaktivitas-impulsivitas sering muncul dalanm perilaku-perilaku berikut: 
 

a. Gelisah atau sering menggeliat di tempat duduk. 
b. Sering meninggalkan tempat duduk di kelas atau situasi lain yang seharusnya duduk tenang. 
c. Berlari berlebihan atau memanjat-manjat yang tidak tepat situasi (pada remaja atau dewasa 

terbatas pada perasaa gelisah) 
d. Kesulitan bermain atau terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan. 
e. Seolah-olah selalu terburu-buru atau bergerak terus seperti mesin. 
f. Berbicara terlalu banyak. 
g. Sering menjawab pertanyaan sebelum selesai diberikan. 
h. Kesulitan menunggu giliran. 
i. Menyela atau memaksakan pendapat kepada orang lain. 

 Kadang-kadang gejala tersebut juga diikuti oleh agresivitas dalam bentuk berikut: 
 

a. Sering mendesak, mengancam, atau mengintimidasi orang lain. 
b. Sering memulai perkelahian. 
c. Menggunakan senjata tajam yang dapat melukai orang lain. 
d. Berlaku kasar secara fisik terhadap orang lain. 
e. Menyiksa binatang. 
f. Menyanggah jika dikonfrontasi dengan korbannya. 
g. Memaksa orang lain melakukan aktivitas seksual. 

 Sampai saat ini belum jelas faktor apa yang dapat menyebabkan munculnya ADHD.  Banyak 
peneliti mencurigai faktor genetik dan biologis sebagai penyebab ADHD. Di samping itu, ada juga 
faktor lingkungan anak. 
 
 Selain faktor genetik, terdapat beberapa faktor yang memiliki kontribusi dalam munculnya 
ADHD, diantaranya kelahiran premature, komsumsi alcohol dan tembakau (rokok) saat ibu hamil, 
terpapar timah dalam kadar tinggi, dan kerusakan otak sebelum lahir. Beberapa pihak lagi mengklaim 
bahwa zat aditif pada makanan, gula, ragi, dan pola asuh yang kering dapat pula memunculkan 
ADHD.namun pendapat-pendapat tersebut kurang didukung fakta dan data yang akurat. 
 
 Langkah penanganan ADHD adalah sebagai berikut: 
 

a. Penanganan ADHD akibat gangguan otak 

 Ada beberapa cara untuk menyeimbangkan otak kiri dan kanan. Pertama, yang paling murah dan 
mudah dilakukan adalah dengan menggunakan latihan Brain Gym. Kedua, menggunakan terapi suara 
atau sound therapy. Caranya adalah mendengar musik, dengan frekuensi khusus, di telinga kiri dan kanan 
penderita ADHD, sehingga akan terjadi keseimbangan. Ketiga, dengan menggunakan sound therapy yang 
dikombinasi dengan light therapy (terapi dengan cahaya). Berdasarkan riset didapatkan temuan bahwa 
cahaya kuning keemasan mempunyai efek yang paling maksimal terhadap otak. 

 
 Cara yang paling umum dilakukan untuk menangani anak ADHD adalah dengan memberikan 
Ritalin. Cara kerja Ritalin adalah dengan menekan pusat “keaktifan” pada otak sehingga anak bisa rileks 
dan bisa tenang. Namun, obat ini hanya mengobati simtom, bukan akar masalahnya. Begitu pengaruh 
obatnya habis, anak kembali ke kondisi awal. 
 

b. Penanganan ADHD akibat gangguan pada pikiran 
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 Langkah awal membantu anak ADHD adalah dengan mengurangi tingkat kecemasannya. 
Caranya, mulai dengan mengisi tangki cinta anak. Tangki cinta ini ada dua, yang satu diisi oleh ibu dan 
satunya lagi oleh ayah. Tidak bisa dirangkap. Harus diisi oleh masing-masing orang tua. 
 
 Cara mengisinya adalah dengan menggunakan bahasa cinta diantaranya adalah tatapan mata, 
sentuhan fisik, menyediakan waktu secara memadai, dan kata-kata pendukung. 
 

c. Penanganan perilaku 

 Penanganan perilaku meliputi terapi musik, terapi modifikasi perilaku, terapi bermain, terapi 
penugasan, terapi di tempat umum, terapi back in control dan terapi pengobatan. 
 
 
3. Tunadaksa 

Seseorang tunadaksa adalah orang ang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota 
tubuh sebagai bawaan, akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan yang salah bentuk. Akibatnya, 
kemampuan orang itu untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. 
Tunadaksa dapat pula didefenisikan sebagai ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan 
fungsinya yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi 
secara normal, sebagai akibat bawaan, luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna sehingga 
untuk kepentingannya pembelajarannya perlu layanan secara khusus. 

 
Ditinjau dari aspek psikologis anak tunadaksa cenderung merasa apatis, malu, rendah diri, 

sensitif. Kadang pula muncul sikap egois terhadap lingkungannya. Keadaan seperti ini mempengaruhi 
kemampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi terhadaplingkungan sekitar atau dalam pergaulan 
sehari-harinya. Meskipun sama-sam mengalami ketunaan, belum tentu apa yang dirasakan anak tuna-
tuna lainnya. 

 
Hallan dan Kauffaman (1991) mengklasifikasikan karakteristik kelainan anak yang 

dikategorikan sebagai penyandang tunadaksa ke dalam dua jenis, yakni anak tunadaksa ortopedi 
(orthopedically handicapped) dan anak tunadaksa saraf (neurologically handicapped). 

 
Anak tunadaksa ortopedi ialah anak tunadaksa yang mengalami kelainan, kecacatan ketunaan 

tertentu pada bagian tulang,otot tubuh, ataupun daerah persendiaan, baik itu yang dibawa sejak lahir 
(congenital) maupun yang diperoleh kemudian (karena penyakit atau kecelakaan) sehingga mengakibatkan 
terganggunya fungsi tubuh secara normal. Kelainan yang termasukdalam kategori tunadaksa ortopedi ini 
diantaranya poliomyelitis, tubercolosis tulang, osteomyelitis, arthritis, paraplegia, bemiplegia, muscle dystrophia, 
kelainan pertumbuhan anggota atau anggota badan yang tidak sempurna, cacat punggung, amputasi 
tangan, lengan, kaki dan lain-lain. 

 
Anak tunadaksa saraf (neurologically handicapped), anak tunakdaksa yang mengalami kelainan 

akibat gangguan pada susunan saraf di otak. Sebagai pengontrol tubuh, otak memiliki sejumlah saraf 
yang menjadi pengendali mekanisme tubuh. Jika otak mengalami kelainan, sesuatu akan terjadi pada 
organism fisik, emosi, dan mental. 

 
Seperti juga ketunaan yang lain, kondisi kelainan pada fungsi anggota tubuh (tunadaksa) dapat 

terjadi pada saat sebelum anak lahir (prenatal), saat lahir (neonatal), dan setelah anak lahir (postnatal). 
Insiden kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan, yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika 
dalamkandungan, diantaranya dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. 

 
Faktor lain yang menyebabkan kelainan pada bayi selama dalam kandungan ialah anoxia prenatal,  

gangguan metabolism pada ibu, dan faktor rhesus. Kondisi ketunadaksaan yang terjadi pada masa 
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kelahiran bayi di antaranya kesulitan saat persalinan karena letak bayi sungsang atau pinggul ibu terlalu 
kecil, pendarahan pada otak pada saat kelahiran, kelahiran premature, dan gangguan pada placenta yang 
dapat mengurangi  oksigen sehingga mengakibatkan terjadinya anoxia. 

 
Adapun ketunadaksaan yang terjadi pada masa setelah anak lahir, di antaranya factor penyakit, 

factor kecelakaan, pertumbuhan tubuh (tulang yang tidak sempurna). 
 
Agar memiliki kesanggupan untuk berbuat sesuatu yang berguna baik bagi dirinya maupun 

orang lain, penyandang tunadaksa melakukan rehabilitasi. Menurut kebutuhannya, jenis rehabilitasi 
tunadaksa terdiri dari rehabilitasi medis, rehabilitasi vakasional, dan rehabilitasi psikososial. 

 
a. Rehabilitasi Medis 

Rehabilitasi medis adalah pemberian pertolongan kedokteran dan bantuan alat-alat anggota 
tubuh tiruan, alat-alat penguat anggota tubuh. Semua perangkat tersebut diberikan untuk meningkatkan 
kemampuan fisik penderita tunadaksa secara maksimal. Dalam  rehabilitasi medis, ada beberapa teknik 
yang digunakan, antara lain operasi ortopedi, fisioterapi, Activies in Daily Living (ADL), occupational therapy 
atau terapi tugas, pemberian protese, pemberian alat-alat ortopedi, dan bantuan teknis lainnya. Operasi 
ortopedi dilakukan sebagai usaha untuk memperbaiki salah satu bentuk dan salah gerak dengan 
mengurangi atau menghilangkan bagian yang menyebabkan terjadinya kesalahan bentuk atau gerak. 

 
Fisioterapi adalah melatih otot-otot bagian badan yang mengalami kelainan, yang dilakukan 

tindakan medis.  Activies in Daily Living adalah latihan berbagai kegiatan sehari-hari dengan maksud 
untuk melatih penderita agar mampu melakukan gerakan atau perbuatan menurut keterbatasa 
kemampuan fisiknya. Occupational therapy adalah bentuk usaha atau aktivitas bersifat fisik dan psikis 
dengan tujuan membantu penderita tunadaksa agar menjadi lebih baik dan kuat dari kondisi sebelumnya 
melalui sejumlah tugas atau pekerjaan tertentu. 

 
b. Rehabilitasi Vokasional 

Rehabilitasi Vokasional atau kekaryaan  adalah rehabilitasi penderita kelainan fungsi tubuh 
bertujuan member kesempatan anak tunadaksa untuk bekerja. Metode atau pendekatan yang lazim 
digunakan dalam rehabilitasi vokasional ini antara lain, counseling, revalidasi, vocational guidance, vocational 
assessment, teamwork, vocational training, placement, dan follow up.  

 
c. Rehabilitasi Psikososial 

Rehabilitasi psikososial adalah rehabilitasi yang dilakukan dengan harapan mereka dapat 
mengurangi dampak psikososial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Pelaksanaan 
rehabilitasi psikososial dalam kaitannya dengan program rehabilitasi yang lainnya dilakukan secara 
bersamaan dan terintrogasi. Sasaran yang hendak dicapai dalam program rehabilitasi psikososial ini 
secara khusus adalah meminimalkan dampak psikososial sebagai akibat kelainan yang dideritanya. 
Meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri, memupuk semangat juang dalam meraih kehidupan 
dan penghidupan yang lebih baik, serta menyadarkan pada tanggung jawab diri sendiri, keluarga, 
masyarakat, dan Negara; dan mempersiapkan mental penyandang tunadaksa kelak setelah terjun di 
masyarakat sehingga dapat berperan aktif tanpa harus merasa canggung atau terbebani oleh ketunaan 
atau kelainannya. Beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam rehabilitasi psikososial, antara lain 
bimbingan individual, bimbingan kelompok, pelayanan, dan bantuan sosial. 

 
4. Tunagrahita 

Tunaghrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan 
intelektual di bawah rata-rata.  Dalam kepustakaan bahasa asing, digunakan istilah-istilah mental 
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retardation, mentally retarted, mental deficiency, mentaldefective, dan lain-lain. Tunaghrahita juga sering 
disepadangkan dengan istilah-istilah berikut: 

 
a. lemah pikiran (feeble-minded), 
b. terbelakang mental (mentally retarted), 
c. bodoh atau dungu (idiot), 
d. pandir (imbecile), 
e. tolol (moron), 
f. oligofrenia (oligophrenia), 
g. mampu didik (educable), 
h. mampu latih (trainable), 
i. ketergantungan penuh (totally dependent) atau butuh rawat, 
j. mental subnormal 
k. defisit mental, 
l. defisit kognitif, 
m. cacat mental, 
n. defisiensi mental, 
o. gangguan intelektual. 

Di dalam literature lain, ditemukan beberapa pengertian tunagrahita. Misalnya, American 
Asociation on Mental Deficiency mendefenisiskan tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi 
intelektual umum di bawah rata-rata (sub-average), yaitu IQ 84 ke bawah, yang muncul sebelum usia 16 
tahun dan menunjukkan hambatan dalam perilaku adaptif. Adapun pengertian tunagrahita menurut 
Japan League for Mentally Retarted adalah lambannya fungsi intelektual, yaitu IQ 70 ke bawah berdasarkan 
tes inteligensi baku,kekurangan dalam perilaku adaptif, serta terjadi pada masa perkembangan, yaitu 
antara masa konsepsi hingga usia 18 tahun. 

 
Anak tunagrahita juga sering dikenal dengan istilah terbelakang mental dikarenakan keterbatasan 

kecerdasannya yang mengakibatkan anak tunagrahita ini sukar untuk mengikuti pendidikan di sekolah 
biasa. Tunagrahita atau terbelakang mental merupakan kondisi perkembangan kecerdasan seorang anak 
yang mengalami hambatan sehingga ia tidak mencapai tahap perkembangan secara optimal. 

 
Ada tiga klasifikasi tentang anak tunagrahita menurut Skala Binet dan Skala Weschler. 
 
a. Tunagrahita Ringan 

Tunagrahita ringan disebut juga moron  atau debil. Menurut Skala Binet, kelompok ini memiliki 
IQ  antara 68-52, sedangkan menurut Skala Weschler (WISC) memiliki IQ antara IQ antara 69-55. 
Anak tunagrahita masih dapat membaca, menuli, dan berhitung sederhana. Dengan bimbingan dan 
didikan yang baik, anak tunagrahita ringan akan dapat memperoleh penghasilan untuknya sendiri. 

 
b. Tunagrahita Sedang 

Tunagrahita sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51-36 pada Skala Binet dan 
54-40 menurut Skala Weschler (WICH). Anak tunagrahita sedang sangat sulit bahkan tidak dapat belajar 
secara akademik seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung walaupun mereka bisa belajar  
menulis secara sosial. Misalnya menulis namanya sendiri secara sosial. Misalnya menulis namanya 
sendiri (mandi, berpakaian, makan,minum) dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga (menyapu, 
membersihkan perabot rumah tangga, dan sebagainya). Dalam kehidupan sehari-hari, anak   tunagrahita 
sangat membutuhkan pengawasan yang terus menerus. 

 
c. Tunagrahita Berat 
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Kelompok tunagrahita ini sering disebut idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara anak 
tunagrahita berat dan anak tunagrahita sangat berat. Tunagrahita berat (severe) memilki IQ antara 32-20 
menurut skala Binet dan antar 39-52 menurut  Skala Weschler (WISC). Tunagrahita sangat berat 
(profound) memiliki IQ di bawah 19 menurut Skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut Skala Weschler 
(WICH). Anak tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total, baik itu dalamhal 
berpakaian, mandi, ataupun makan. Bahkan, mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang 
hidupnya. 

 
Berikut ini adalah pengklasifikasian anak tunagrahita untuk keperluan pembelajaran menurut 

American Association on Mental Retardation dalam Special Education in Ontario Schools. 
 
a. Educable 

Anak pada kelompok ini masih mempunyai kemampuan dalam akademik setara dengan anak 
reguler pada kelas 5 Sekolah Dasar. Tunagrahita mampu didik (educable mentally retarted) ini mempunyai 
IQ dalam kisaran 50-75. 

 
b. Trainable 

Mempunyai kemampuan dalam mengurus diri sendiri, pertahanan diri, dan penyesuaian sosial. 
Sangat terbatas kemampuannya untukmendapat pendidikan secara akademik. Tunagrahita mampu latih 
(trainable mentally retarted) ini mempunyaikisaran IQ 30-50. 

 
c. Custodial 

Tunagrahita butuh rawat (dependent or profoundly mentally retarted) ini memiliki IQ di bawah 25. 
Anak ini perlu mendapat latihan yang terus menerus dan pelayanan khusus, dalam hal ini, guru atau 
terapi melatih anak tentang dasar-dasar cara menolong diri sendiri dan kemampuan yang bersifat 
komunikatif. Hal ini biasanya memerlukan pengawasan dan dukungan yang terus menerus. 

 
Secara klinis, tunagrahita dapat digolongkan pula atas dasar tipe  atau cirri-ciri jasmaniyah 

berikut ini. 
 
1) Sindroma down (mongoloid) dengan cirri wajah khas mongol, mata sipit, dan miring, lidah dan 

bibir tebal dan suka menjulur, jari kaki melebar, kaki dan tangan pendek, kulit kering,tebal, 
kasar, dan keriput, dan susunan geligi kurang baik. 

2) Hydrocephalus (kepala besar berisi cairan); dengan cirri kepala besar, raut muka kecil, 
tengkorak sering menjadi besar. 

3) Microcephalus dan macrocephalus, dengan cirri-ciri ukuran kepala tidak proporsional (terlalu kecil 
atau terlalu besar). 
 

Penanganan yang perlu diberikan kepada anak tunagrahita lebih difokuskan kepada life skill dan 
kemampuan merawat diri. Sebagian besar, muatan pendidikan bagi anak tunagrahita difokuskan pada 
kedua hal tersebut. 

 
a. Terapi Permainan 
 

Terapi permainan yang diperuntukkan bagi anak tunagrahita bukan permainan sembarangan, 
tetapi permainan yang memiliki muatan seperti berikut: 
 
1) Setiap permainan hendaknya memiliki nilai terapi yang berbeda. 
2) Bentuk permainan yang diberikan tidak terlalu sukar untuk dipahami anak tunagrahita 

(Prasideo, 1976) 
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Nilai-nilai yang penting dari bermain bagi perkembangan anak tunagrahita, yaitu: 
 
1) pengembangan fungsi fisik, 
2) pengembangan sensomotorik 
3) pengembangan daya khayal 
4) pembinaan pribadi 
5) pengembangan sosialisasi 
6) pengembangan intelektual 

 
b. Pendekatan Out-Door Learning 
 

Pendekatan out-door Learning merupakan salah satu upaya untuk terciptanya tujuan pembelajaran, 
terhindar dari kejenuhan, kebosanan, dan persepsi belajar hanya di dalam kelas. Pendekatan out-door 
Learning menggunakan suasana di luar kelas sebagai situasi pembelajaran serta menggunakan 
berbagai permainan sebagai media transformasi konsep-konsep yang disampaikan dalam 
pembelajaran. 

 
Pendekatan out-door Learning menggunakan beberapa metode seperti ceramah, penugasan, Tanya 

jawab, dan belajar sambil melakukan atau mempraktikkan konsep tertentu dengan situasi bermain. 
Out-door Learning juga menerapkan pembelajaran di luar kelas dengan media games  dan bernyanyi 
yang sesuai dengan usia perkembangan anak tunagrahita dan materi yang akan disampaikan. 

 
Pendekatan out-door Learning juga menggunakan seting alam terbuka sebagai sarana kelas untuk 

memberikan dukungan proses pembelajaran secara menyeluruh yang dapat menambah aspek 
kegembiraan dan kesenangan. 

 
Berikut beberapa konsep dasar yang melandasi pendekatan out-door Learning. 
 
1) Pendidikan selama ini tidak menempatkan anak sebagai subjek. 
2) Setiap anak berkebutuhan khusus adalah unik. 
3) Dunia anak adalah dunia bermain, tetapi pelajaran banyak yang tidak disampaikan lewat 

permainan. 
4) Usia anak merupakan usia yang paling kreatif dalam hidup manusia, namun dunia pendidikan 

tidak memberikan kesempatan bagi pengembangan kreativitas. 
5) Anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi yang akan muncul dan sangat bergantung 

pada pengembangannya. 

Elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan dalam pendekatan out-door learning adalah alam 
terbuka sebagai sarana kelas, berkunjung ke objek langsung, unsure bermain sebagai dasar 
pendekatan, dan guru harus mempunyai komitmen. 

 
c. Pelayanan Pendidikan 
 

Yang termasuk pelayanan pendidikan diantaranya adalah kelas transisi; sekolah khusus (Sekolah 
 Luar Biasa bagian C dan C1/SLB-C, C1; pendidikan terpadu; dan program sekolah di rumah.  

 
d. Pendidikan Inklusif 

Model ini menekankan pada pada keterpaduan penuh, dan menghilangkan libelisasi anak 
dengan prinsip “education for all”. Layanan pendidikan inklusif diselenggarakan pada sekolah 
regular. Pada kelas inklusif, siswa dibimbing oleh dua guru, satu guru regular dan satu lagi guru 
khusus. Guna guru khusus adalah untuk memberikan bantuan kepada siswa tunaghrahita jika 
anak tersebut mempunyai kesulitan di dalam kelas. 
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e. Panti Rehabilitasi 

Panti ini diperuntukkan bagi anak tunagrahita pada tingkat berat, yang mempunyai kemampuan 
pada tingkat sangat rendah, dan pada umumnya memiliki kelainan ganda seperti penglihatan, 
pendengaran, atau motorik. Program dip anti lebih berfokus pada perawatan. Pengembangan 
dalam panti ini terbatas dalam hal: 
 
1) pengenalan diri, 
2) sensori motor dan persepsi, 
3) motorik kasar dan ambulasi (pindah dari satu tempat ke tempat lain), 
4) kemampuan berbahasa dan komunikasi. 
 
 

5. Tunalaras 

Tunalaras merupakan sebutan untuk anak berkelainan emosi dan perilaku. Istilah itu berdasarkan 
realitanya bahwa penderita kelainan perilaku mengalami problema intrapersonal secara ekstrem. Ia 
mengalami kesulitan dalam menyelaraskan perilakunya ddengan norma umum yang berlaku di 
masyarakat. 

 
Di kalangan praktisi, istilah yang digunakan untuk anak seperti itu memang bervariasi. 

Perbedaan pemberian julukan kepada anak yang berkelainan perilaku tidak lepas dari konteks dan 
pemahamana pihak yang berkepentingan. Misalnya, para orangtua cenderung menyebut anak tunalaras 
dengan sebutan anak nakal (bad boy), para psikiater atau psikolog lebih senang menyebutnya sebagai 
anak yang tidak dapat mengikuti norma sosial yang berlaku (sosial maladjusted child).jika anak terlibat 
konflik atau masalah hukum, para hakim menyebutnya dengan anak-anak pelanggar hukum (delinquent). 

 
Menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 12 

Tahun 1952, anak tunalaras adalah anak yang mempunyai tingkah laku menyimpang, tidak memiliki 
sikap, melakukan pelanggaran terhadap pertauran dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang 
cukup besar, tidak/kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok orang lain, serta mudah 
terpengaruh oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri dan orang lain. 

 
Pengertian yang hamper serupa dikemukakan dalam dokumen kurikulum SLB bagian E tahun 

1977, yang disebut tunalaras adalah sebagai berikut: 
 

a. Anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan tingkah laku sehingga tidak atau 
kurang menyesuaikan diri dengan bak, baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, maupun 
masyarakat. 

b. Anak yang mempunyai kebiasaan melanggar norma umum yang berlaku di masyarakat. 
c. Anak yang melakukan kejahatan. 

Dilihat dari pemicu tumbuhnya perilaku yang menyimpang, anak tunalaras dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut: 

 
a. Penyimpangan tingkah laku ekstrem sebagai bentuk kelainan emosi. 
b. Penyimpangan tingkah laku sebagai bentuk kelainan penyesuaian sosial. 

Anak yang dikategorikan memiliki kelainan emosi adalah anak yang mengalami kesulitan 
menyesuaikan perilakunya dengan lingkungan sosial. Hal ini karena adanya tekanan dari dalam (inner 
tension) oleh adanya hal-hal yang bersifat neurotis dan psikotis. Indikasi anak berkelainan emosi dapat 
dipantau dari tekanan jiwa yang ditunjukkan dalam bentuk kecemasan yang mendalam.perilaku anak 
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penyandang kelainan emosi dalam konteks yang lebih besar mengalami penyimpangan penyesuaian 
perilaku sosial. 

 
Anak tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam tiga jenis 

perbuatan, yaitu senang-sedih, lambat cepat marah, dan rileks-tertekan. Secara umum, emosinya 
menunjukkan sedih, cepat tersinggung atau marah, rasa tertekan, dan merasa cemas. 

 
Gangguan atau hmbatan terutama tertuju pada keadaan dalam dirinya. Macam-macam gejala 

hambatan emosi, yaitu sebagai berikut. 
 

a. Gentar, yaitu suatu reaksiterhadap suatu ancaman yang tidak disadari. Misalnya, ketakutan yang 
kurang jelas objeknya. 

b. Takut, yaitu reaksi kurang senang terhadap macam benda, makhluk keadaan atau waktu tertentu. 
Pada umumnya anak mera takut terhadap hantu, monyet, tengkorak, dan sebagainya. 

c. Gugup atau nervous, yaitu rasa cemasyang tampak dalmperbuatan-perbuatan aneh. 
d. Sikap iri hati, yakni selalu merasa kurang senang apabila orang lain memperoleh keuntungan dan 

kebahagiaan. 
e. Perusak, yaitu memperlakukan benda-benda di sekitarnya menjadi hancur dan tidak berfungsi. 
f. Malu,yaitu sikap yang kurang matang, dalam menghadapi tuntunan kehidupan. Mereka kurang 

berani menghadapsi wujudnyai kenyataan pergaulan 

Pada anak dengan kelainan emosi, ekspresi wujudnya ditampakkan dalam bentuk sebagai 
berikut. 

 
a.  Kecemasan mendalam tetapi kabur dan tidak menentu arah kecemasan yang dituju. Kondisi ini 

digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri melalui represi. 
b. Kelemahan seluruh jasmani dan rohani yang disertai dengan berbagai keluhan sakit pada 

beberapa bagian badannya (astenica neurotic). Kondisi ini terjadi akibat konflik batin atau tekanan 
emosi yang sukar diselesaikan. Alat untuk mempertahankan diri dari kondisi ini melalui 
penarikan diri dari pergaulan. 

c. Gejala yang merupakan tantangan balasan balas dendam karena adanya perlakuan yang kasar 
(hysterica konversia). Kondisi ini terjadi akibat perlakuan kasar yang terima sehingga ia juga akan 
berlaku kasar terhadap orang lain sebagai balas dendam untuk kepuasaan dirinya. 

Anak dengan kesulitan penyesuaian sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
 

a. Anak agresif yang sukar bersosialisasi adalah anak yang benar-benar tidak dapat menyesuaikan 
diri, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun teman sebaya. Sikap anak ini dimanifestasikan 
dalam bentuk memusuhi otoritas (guru, orangtua, polisi), suka balas dendam, berkelahi, senang 
curang, mencela, dan lain-lain. 

b. Anak agresif yang mampu bersosialisasi adalah anak yang tidak dapat menyesuaikan diri di 
lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Akan tetapi mereka masih memiliki bentuk 
penyesuaian diri yang khusus, yaitu dengan teman sebaya yang senasib (geng). Sikap anak tipe ini 
dimanifestasikan dalam bentuk agresivisme, memusuhi otoritas, setia pada kelompok, suka 
melakukan kejahatan pengengeroyokan, serta pembunuhan. 

c. Anak yang menutup diri berlebihan (over inhibited children)  adalah anak yang tidak dapat 
menyesuaikan diri karena neurosis. Sikap anak tipe ini dimanisfestasikan dalam bentuk over 
sensitive, sangat pemalu, menarik diri dari pergaulan, mudah tertekan, rendah diri, dan lain-lain. 

Berikut ini beberapa hal yang dapat digunakan untuk menentukan intensitas berat ringannya 
ketunalarasan (Riadi, 1978; Patton, 1991; Effendi, 2006). 

 
a. Besar kecilnya gangguan emosi. Semakin dalam perasaan negatif, semakin berat penyimpangan anak. 
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b.  Frekuensi tindakan. Semakin sering dan tidak menunjukkan penyesalan dalam melakukan 
perbuatan kurang atau tidak baik, semakin dianggap berat penyimpananya 

c. Berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Dengan pertimbangan peraturan hukum pidana dapat 
diketahui berat ringannya pelanggaran, termasuk sanksi hukumnya. 

d. Tempat dan situasi pelanggaran atau kenakalan dilakukan. Anak yang berani berbuat kenakalan di 
masyarakat sudah menunjukkan tingkat keberatannya dibandingkan jika dilakukan di rumah atau 
di sekolah. 

e. Mudah sulitnya dipengaruhi untuk bertingkah laku baik. Para pendidik atau orangtua dapat 
mengetahui seberapa jauh tingkat penyimpangan melalui cara yang digunakan untuk 
memperbaiki anak. 

f. Tunggal atau gandanya ketunaan yang dialami. Jika anak tunalaras mempunyai ketunaan lain, ia 
termasuk dalam kategori berat dalam pembinaannya. 

Secara sistematis, berikut ini ada beberapa cara untuk menetapkan tunalaras. 
 

a. Psikotes 
Psikotes dilakukan untuk mengetahui kematangan social dan gangguan emosi. Adapun alat tes 

 lain yaitu tes proyektif yang memiliki beberapa jenis tes. 
 
1) Tes rorchach 
2) Thematic Apperception Test (TAT) 
3) Tes gambar orang 
4) Dispert Fable Tes 

 
b. Sosiometri 
 

Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk mengetahui suka atau tidaknya seseorang. 
 Caranya adalah tanyakan kepada para anggota kelompoknya yang mereka sukai. 

 
c. Membandingkan dengan tingkah laku anak pada umurnya 

Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan  .  
Adanya gangguan emosi dan gangguan social karena penyesuaian yang salah (maladjustment).  
 
Adapun tandanya sebagai berikut. 
1) Hubungan antarkeluarga, teman sepermainan, teman sekolah, ditanggapi dengan tidak 

menyenangkan. 
2) Segan bergaul, terasing. 
3) Suka melarikan diri dari tanggung jawab. 
4) Menangis, kecewa, berdusta, menipu, mencuri, menyakiti hati dan sebagainya, atau 

sebaliknya, sangat ingin dipuji, tak pernah menyulitkan orang lain, dan sebagainya. 
5) Penakut dan kurang percaya diri. 
6) Tidak mempunyai inisiatif dan tanggung jawab, kurang keberanian, dan sangat tergantung 

pada orang lain. 
7) Agresif terhadap diri sendiri, curiga, acuh tak acuh, banyak mengkhayal. 
8) Memperlihatkan perbuatan gugup misalnya menggigit kuku dan komat-kamit. 

Anak tunalaras memiliki rasa harga diri yang kurang dengan tanda-tanda sebagai berikut. 
 
1) Terlalu mempersoalkan kekurangan diri, sering minta maaf, takut tampildi muka umum, 

takut bicara, dan sebagainya. 
2) Mengeluh dengan nasib  malang. 
3) Segan melakukanhal-hal yang baru atau yang dapat mengungkapkan kekurangannya. 
4) Selalu ingin sempurna, tidak puas dengan apa yang telah diperbuat. 
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5) Sikap introvert (lebih banyak mengarahkan perhatian kepada diri sendiri). 

Adapun rasa harga diri yang tersembunyi, antara lain sebagai berikut. 
 
1) Bernada murung, cepat merasa tersinggung. 
2) Merasa tidak enak badan, sakit buatan dan sebagainya. 
3) Berpura-pura lebih dari orang lain menonjolkan diri. 
4) Membuat  kompensasi. 
5) Menjalankan perbuatan jahat 

 
d. Memeriksa ke biro konsultasi psikolog 

 
Wewenanag biro ini terutama adalah menentukan seseorang mengalami gangguan emosi atau 

 tidak. 
 

e. Memeriksakan ke klinik psikiatri anak 
 

Dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh klinik atau psikeater anak disebutkan istilah-
istilah seperti berikut. 

 
1) Anxiety hysteria 
2) Conversion hysteria 
3) Obsessional neurosis 
4) Sexual perversion 
5) Character neuroses 

Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya ketunalarasan, seperti faktor keturunan. Tidak semua 
ketunalarasan timbul dari perasaan frustasi akibat pertentangan antara kemauan anak dengan 
kepentingan lingkungannya, pengalaman masa kecil, dan kondisi sosial ekonomi di lingkungannya. 
Melalui psikoanalisisnya, Sigmund Freud menjelaskan bahwa ketunalarasan disebabkan oleh 
pengalaman anak pada usia dini atau awal. 

 
Keluarga dalam hierarkis pendidikan merupakan lembaga pertama dan utama. Sebab di 

lingkungan keluargalah anak mendapatkan pengalaman pertama. Mengingat peranan keluarga sebagai 
peletak dasar pendidikan  anak yang utama, keluarga hendanya dapat memberikan perasaan aman bagi 
anak. Jika keluarga sebagai tempat bernaung anak kurang dapat memberikan rasa aman, dampaknya 
akan berpengaruh pada perkembangan sosial dan emosi anak. Jadi, kondisi keluarga yang tidak aman 
inilah yang akan menumbuhkan bibit-bibit ketunalarasan. 

 
Ada pula departemen terkait yang memberikan pelayanan pendidikann bagian anak gangguan 

perilaku yang melakukan tindakan kriminal yaitu Departemen Kehakiman dan Departemen Sosial. Pada 
umumnya, Departemen Kehakiman menampung anak-anak ini atas putusan pengadilan, dicabutnya hak 
mendidik dari orangtuanya kemudian diambil oleh pemerintah, dipelihara sampai berumur 18 tahun 
sebagai batas ukuran dewasa. 

Adapun Departemen Sosial memelihara mereka berdasar titipan dari orangtua, karena orangtua 
sudah merasa kewalahan.mungkin pula hasil razia anak gelandangan atau terlantar yang sulit bila 
dikembalikan kepada orangtuanya karena keadaan tidak mampu atau sangat miskin. 

 
Di dalam pelaksanaan penyelenggaraannya, macam-macam bentuk penyelenggaraan pendidikan 

anak tunalaras sebagai berikut. 
 

a. Penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan di sekolah regular. Jika di antara murid di sekolah 
tersebutada anak yang menunjukkan gejala kenakalan ringan segera para pembimbing 
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memperbaiki mereka. Mereka masih tinggal bersama-sama kawannya di kelas. Hanya mereka 
mendapat perhatian dan layanan khusus saja. 

b. Kelas khusus apabila anak tunalaras perlu belajar terpisah dari teman pada satu kelas. 
Kemudian, gejala-gejala kelainan, baik emosinya maupun kelainan tingkah lakuya dipelajari. 
Diagnosis itu diperlukan sebagai dasar penyembuhan. kelas khusus itu ada pada tiap sekolah 
dan merupakan bagian dari sekolah yang bersangkutan. Kelas khusus itu dipegang oleh 
seorang pendidik yang berlatar belakang PLB dan atau Bimbingan dan Penyuluhan atau oleh 
seorang guru yang cakap membimbing anak. 

c. Sekolah Luar Biasa bagian tunalaras tanpa asrama anak tunalaras yang perlu dipisah belajarnya 
dengan kawan yang lain karena kenakalannya cukup berat atau mungkin merugikan kawan 
sebayanya. 

d. Sekolah dengan asrama. Mereka yang kenakalannya berat harus terpisah dengan kawan 
maupun dengan orangtuanya. Mereka perlu dikirim ke asrama. Hal ini juga dimaksudkan agar 
anak secara kontinu dapat terus dibimbing dan dibina. Adanya asrama adalah untuk keperluaan 
penyuluhan. 

 
6. Tunarungu 

Kelainan pendengaran atau tunarungu adalah hilangnya kemampuan pendengaran 
seseorang,baik itu sebagian (hard of hearing) maupun seluruhnya (deaf). Hal tersebut menyebabkan 
kemampuan pendengaran orang itu tidak berfungsi. 

 
Melihat dari rentang waktu terjadinya ketunarunguan, Kirk (1970) mengelompokkan gangguan 

itu ke dalam dua jenis, yakni prelingual dan postlingual. Kelompok anak tunarungu prelingual termasuk 
dalam tunarungu berat. Adapun postlingual adalah anak yang mengalami kehilangan ketajaman 
pendengaran setelah kelahirannya. 

 
Terdapat kecendrungan bahwa seseorang yang mengalami tunarungu seringkali diikuti pula 

dengan tunawicara. Kondisi ini dapat menjadi suatu rangkaian sebab dan akibat. Seseorang penderita 
tunarungu prelingual dapat dipastikan bahwa akibat yang akan terjadi pada diri penderita adalah kelainan 
bicara (tunawicara). Namun, tidak demikian halnya seseorang yang menderita tunan cluttering (kekacauan 
artikulasi) adalah contoh-contoh kelainan bicara yang sebenarnya kecil kemungkinannya berkaitan 
dengan kondisi ketunarunguan. 

 
Perkembangan bahasa dan bicara berkaitan erat dengan ketajaman pendengaran. Akibat 

terbatasnya ketajaman pendengaran, anak tunarungu tidak mampu mendengar dengan baik. Dengan 
demikian, pada anak tunarungu tidak terjadi proses peniruan suara setelah masa anak-anak. Proses 
peniruannya hanya terbatas pada peniruan visual. 

 
Perkembangan kemampuan bahasa dan komunikasi anak tunarungu terutama yang tergolong 

tunarungu total tentu tidak mungkin untuk sampaipada penguasaan bahasa melalui pendengarannya. Ia 
harus mengoptimalkan kemampuan penglihatannya. 

 
Ada dua hal penting yang menjadi cirri khas hambatan anak tunarungu dalam aspek 

kebahasaannya. Pertama, konsekuensi akibat kelainan pendengaran berdampak pada kesulitan dalam 
menerima segala macam rangsang bunyi yang ada di sekitarnya. Kedua, akibat keterbatasannya dalam 
menerima rangsangan bunyi pada gilirannya penderita akan mengalami kesulitan dalam memproduksi 
suara atau bunyi bahasa yang ada di sekitarnya. Kemunculan kedua kondisi tersebut pada anak 
tunarungu, secara langsung dapat berpengaruh terhadap kelancaran perkembangan bahasa dan 
bicaranya. 

 
Rata-rata permasalahan yang dihadapi anak tunarungu ada pada aspek-aspek berikut: 
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a. Miskin kosakata,penguasaan perbendaharaan bahasanya yang terbatas. 
b. Sulit mengartikan ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan atau sindiran. 
c. Kesulitan dalam mengartikan kata-kata abstrak seperti kata Tuhan, pandai, mustahil. 
d. Kesulitan menguasai artikulasi, jeda, dan intonasi. 

Pendekatan yang lazim digunakan untuk mengembangkan kemampuan berbicara anak 
tunarungu, yaitu oral dan isyarat. Selama beberapa decade kedua pendekatan tersebut digunakan dalam 
pendidikan anak tunarungu secara controversial. 

 
Adapun salah satu langkah penanganan yang dianggap afektif adalah NAO (Natural Auditory 

Oral). Langkah ini terbagi ke dalam tiga cara. 
 

a. Style natural, yakni dengan menyediakan lingkungan bagi anak dengan gangguan pendengaran 
untuk tahap belajar bahasa sama dengan anak yang dapat mendengar normal. 

b. Style auditory dengan menekankan penggunaan pendengaran berapa pun sisa pendengaran yang 
ada dibantu dengan alat bantu dengar (ABD). 

c. Style oral adalah kecakapan mendengar yang didapat dari membangun kemampuan bicaranya. 
 

Ketika anak dengan gangguan pendengaran memakai ketiga cara itu, anak tesebut belajar untuk 
mendengar karakter-karakter dasar dalam bicara. 

 
Adapun syarat-syarat penerapan NAO adalah sebagai berikut: 

a. Memaksimalkan sisa pendengaran sejak dini. 
b. Memakai ketiga cara itu secara berkesinambungan. 
c. Menciptakan lingkungan berbahasa yang natural. 
d. Lingkungan yang bebas bahasa isyarat. 
e. Orang tua dan terapis focus pada tujuan yang sama, bahwa anak dengan gangguan 

pendengaran mempunyai kesempatan yang sama dengan anak yang memiliki pendengaran 
normal untuk membangun bahasanya. 

Hal-hal yang harus dihindari sebagai berikut: 
 

a. Gerakan mulut yang berlebihan. 
b. Ekspresi wajah yang berlebihan. 
c. Mengarahkan untuk melihat bibir pada saat berbicara. 
d. Menyentuh anak memanggil namanya atau untuk mendapatkan perhatiannya. 
e. Memakai bahasa tubuh yang tidak umum atau memakai bahasa isyarat. 
f. Memakai bahasa tubuh yang berlebihan daripada mengembangkan kemampuan mendengar 

anak. 

Dalam meningkatkan fungsi pendengaran, terdapat hubungan antara pendengaran, bicara, 
bahasa dan pemikiran di dalam semua aktivitas sehari-hari, yakni dengan cara-cara berikut: 

 
a. Meningkatkan  pendengaran dengan cara duduk bersebelahan dan dekat dengan pengguna alat 

bantu dengar. 
b. Mengurangi bunyi bising di sekitarnya, seperti bunyi radio, televise, dan AC. 
c. Bantu anak agar bicaranya lebih jelas. 
d. Pilih aktivitas yang sesuai dengan minat dan umur anak-anak tersebut. 

Langkah-langkah mengembangkan kemampuan anak tunarungu adalah sebagai berikut: 
 

a. Identifikasi 
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 Untuk mengetahui tingkat anak dalam mendengar, orangtua atau  terapis dapat melakukan 
suatu permainan bunyi. Dalam hal ini anak belajar member jawaban terhadap bunyi yang ia 
dengar. Penggunaan vocal, seperti a-i-u-e-o dapat dilatihkan kepada mereka.kemudian, disusun 
dengan pengenalan bunyi-bunyi konsonan. 

 
b. Pembedaan bunyi 

 
 Anak kemudian berlatih membedakan bunyi, terutama dalam hal pengartikulasiannya. Bunyi-

bunyi itu terutama yang homorgan atau dihasilkan oleh alat ucap yang sama, seperti /b/, /p/, 
/m/, atau /t/, /d/, /n/. 

 
c. Pemaknaan 

 
 Apabila anak sudah bisa menggunakan suatu kata dengan artikulasi yang jelas, orangtua atau 

terapis perlu melanjutkannya pada langkah pemaknaan. Langkah ini terutama ditujukan pada 
kata-kata yang memiliki kemiripan dalam bunyinya, misalnya pada kata batik, batuk,batak atau 
murah, lurah, marah, parah, jarah. Pemaknaan atau pemahamansuatu kata atau kalimat dapat 
dilakukan dengan kegiatan tertentu, misalnya sebagai berikut: 

 
1) Menyentuh atau memegang benda yang dimaksud oleh kata itu. 
2) Memperagakan tindakan tertentu, seperti duduk, lari, tertawa, sesuai dengan makna 

kalimat yang diucapkan anak. 
 

d. Penerapan 
 

 Langkah selanjutnya adalah penerapan kecakapan berbahasa pada kegiatan berkomunikasi 
yang sebenarnya. Anak menggunakan kata-kata tertentu pada kalimat atau kegiatan berbahasa 
yang lebih luas. Misalnya, melalui kegiatan Tanya jawab ataupun percakapan dengan sesamanya 
tentang suatu topic yang berkenaan dengan kehidupan anak. 

 
7. Tunanetra 

Dalam bidang Pendidikan Luar Biasa, anak yang mengalami gangguan penglihatan disebut anak 
tunanetra. Penggunaan istilah ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang buta, melainkan mencakup juga 
mereka yang mampu melihat tetapi sangat terbatas dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
hidup sehari-hari terutama dalam belajar. 

 
Jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, seorang (peserta didik) dikatakan tunanetra bila 

media yang digunakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran adalah indra peraba (tunanetra total) 
ataupun anak yang masih bisa membaca dengan cara dilihat atau menulis tetapi dengan ukuran yang 
lebih besar (low vision). Anak tunanetra memiliki karakteristik kognitif, sosial, emosi, motorik, dan 
kepribadian yang sangat bervariasi. Hal ini tergantung pada waktu anak mengalami ketunanetraan, 
tingkat ketajaman penglihatannya, usianya, dan tingkat pendidikannya. 

 
Secara ilmiah, ketunanetraan anak dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor 

eksternal. 
 

a. Faktor internal, yaitu faktor-faktor yang erat hubungannya dengan kondisi bayi selaa dalam 
kandungan. Kemungkinan ketunanetraan seorang anak bisa disebabkan oleh faktor gen (sifat 
pembawa keturunan), kondisi psisikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, virus, dan 
sebagainya. 
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b. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terjadi saat atau sesudah bayi dilahirkan, misalnya, 
berupa kecelakaan, pengaruh alat bantu medis saat melahirkan sehingga sistem persarafannya 
rusak, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin, bakteri, dan virus trachoma. 

Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pandangan orangbawas, tunanetra 
memiliki karakteristik yang sifatnya positif maupun negatif. Memiliki sikap tidak berdaya, sifat 
ketergantungan, memiliki tingkat kemampuan rendah dalam orientasi waktu, tak suka berenang, 
menikmati suara dari televise, memiliki sifat kepribadian yang penuh dengan frustasi-frustasi, resisten 
terhadap perubahan, cenderung kaku, dan cepat menarik tangan dari lawannya saat bersalaman, serta 
mudah mengalami kebingungan ketika memasuki lingkungan yang familiar yang ditunjukkan dengan 
lingkungan perilaku-perilaku tidak tepat. Namun demikian, dalam pandangan orang waras, tunanetra 
juga sering memiliki kelebihan yang sifatnya positif seperti kepekaan terhadap suara, perabaan, ingatan, 
keterampilan memainkan alat music, serta ketertarikan yang tinggi terhadap nilai-nilai moral dan agama. 

 
Penanganan ketunanetraan meliputi: 
 

a. Huruf Braile 
 

 Huruf braile merupakan huruf timbul yang khusus digunakan untuk para penyandang tunanetra. 
Huruf ini terdiri dari kumpulan titik yang disusun untuk menggantikan huruf biasa. 
Penulisannya pun menggunakan mesin ketik khusus braile. Namun untuk penghitungan, 
penyandang tunanetra dapat menggunakan sempoa. 

 
b. Kamera Khusus untuk Tunanetra 

 
 Keterbatasan penglihatan kinitak menghalangi kaum tunanetra untuk mengabadikan suatu 

momen dengan kamera. Ini semua berkat kamerayang dirancang khusus bagi tunanetra, yang 
disebut dengan touch sight. Dengan kamera ini, seorang tunanetra dapat mengambil gambar 
digital menggunakan layar, seperti braile dengan meletakkan kamera itu di jidat user. Tujuannya 
untuk menjaga kamera tetap stabil, dan seolah-olah menjadi mata telinga. 

 
 Kamera ini diciptakan oleh Chueh Lee dari Samsung China. Kamera tersebut dapat merekam 

suara selama tiga detik setelah tombol shutter ditekan. Suara ini menjadi petunjuk  bagi user untuk 
mereview dan mengatur foto dan menempatkannya di sebuah layar LCD. 

 
 Bobot kamera ini ringan, dengan display braile fleksibel yang menampilkan gambar tiga dimensi 

dengan gambar timbul di bagian permukaan. Foto yang dihasilkan adalah foto sentuh, yang 
dapat disimpan dalam kamera, di-upload untuk dibagikan ke orang lain, atau di-download ke 
kamera touch sight lainnya.  

 
c. Buku untuk Tunanetra 

 
 Dengan adanya hambatan penglihatan, tunanetra harus menggunakan indra yang lain untuk 

membaca. Oleh karenanya, buku untuk tunanetra dapat berupa jenis-jenis berikut. 
 

1) Buku Audio (Talking Book) 
 

 Buku ini berbentuk kaset (analog talking book) atau CD (digital talking book). Proses 
pembuatannya adalah sebagai berikut: 

 
a) Naskah buku dibacakan sekaligus direkam dalam computer. 
b) Kemudian, di-copy ke dalam kaset atau CD. 



Buku Daras Psikologi Pendidikan dan Perkembangan 
 
 

123  

 

  Keunggulan buku audio dengan teknologi digital adalah terdapat fasilitas “mencari”, baik itu 
perhalaman atau perbab sehingga mempermudah tunanetra dalam menggunakannya. 

 
2) Buku Elektronik (E-book) 

 Buku ini dibaca oleh tunanetra dengan menggunakan computer  bicara, yaitu computer yang 
dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca layar. Proses pembuatannya sebagai berikut: 

 
a) Mengetik naskah buku dalam dokumen “word” 
b) Melakukan penyuntingan (editing) 
c) Mengubah dokumen word menjadi dokumen HTML sehingga mudah dibaca tunanetra. 
 
Pembuatan buku dalam bentuk elektronik ini akan memangkas sebagian proses produksi 
yang harus dilakukan jika buku dibuat dalam bentuk buku braile, yaitu proses konversi dari 
dokumen latin menjadi dokumen dalam format braile, serta proses pencetakan. 

 
C. Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan 

a. Dosen menyampaikan latar berlakang, tujuan, dan langkah-langkah kegiatan dari bab ini.  
b.  Dosen mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa tentang: 
   

• Apa yang mahasiswa ketahui tentang Anak Berkebutuhan Khusus? 

• Bentuk atau macam-macam Anak Berkebutuhan Khusus yang anda ketahui?. 
 

  (jawaban mahasiswa ditulis pada papan tulis atau ditayangkan pada slide) 
 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan I :  

a. Dosen membagi mahasiswa menjadi empat sampai lima kelompok kelompok 
b. Dosen meminta mahasiswa untuk berdiskusi mengenai apa yang mereka ketahui tentang ABK.  
c. Bersama kelompok, mahasiswa mendiskusikan tentang: 
d. Intisari bacaan meliputi empat hal pokok, yaitu: 

1) Makna ABK. 
2) Bentuk-bentuk Anak Berkebutuhan Khusus. 
3) Cara penanganan ABK. 

 
c.  Hasil diskusi ditulis pada kertas plano 
 
Kegiatan II: 
 
a. Dosen meminta kepada mahasiswa untuk menyampaikan hasil diskusi secara pleno.  
b. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain meberi komentar.. 
c. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menyempurnakan hasil diskusi sesuai masukan kelompok 

lain.. 
 
Kegiatan III: 
 
a. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menyempurnakan hasil diskusi sesuai masukan kelompok 

lain. 
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3. Penguatan 

a. Dosen memberi penguatan dengan cara bertanya kepada mahasiswa tentang ABK. 
b. Dosen memberi kesempatan kepada satu atau dua mahasiswa untuk menjelaskan bentuk-bentuk 

ABK.. 
c. Dosen memberi kesempatan kepada satu atau dua mahasiswa untuk menjelaskan cara 

penanganan ABK. 
  

 

D. Soal Latihan 

1. Jelaskan pengertian ABK! 
2. Uraikan bentuk-bentuk ABK? 
3. Jelaskan cara penanganan masing-masing bentuk ABK!  
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BAB XI 
 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF  & MENYENANGKAN 
 

A. Tujuan Pembelajaran 
 

Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
 

1. menjelaskan ciri pembelajaran kooperatif. 
2. menggunakan salah satu metode pembelajaran kooperatif. 

 
 

B. Materi Pembelajaran 
Penelitian psikologi sosial terhadap kooperasi, kerjasama, dimulai pada sekitar tahun 1920, 

tetapi penelitian tentang aplikasi khusus dari pembelajaran kooperatif dalam kelas belum dimulai sampai 
sekitar tahun 1970-an. Pada waktu itu, empat kelompok peneliti independen mulai mengembangkan 
dan meneliti metode-metode pembelajaran kooperatif di dalam kelas. Saat ini peneliti di seluruh dunia 
sedang mempelajari aplikasi praktis dari prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif, dan banyak metode 
pembelajaran kooperatif sudah ditemukan. Sebagian hasil penelitian paling intensif dari metode 
pembelajaran kooperatif dan telah digunakan secara luas dibicarakan dan metode ini serta beberapa 
metode lainnya akan digambarkan dengan lebih rinci (Slavin, 2008).  
 
1.  Tipologi Pembelajaran Kooperatif 
 

Slavin (2008) menyebutkan beberapa tipologi pembelajaran kooperatif dapat diuraikan sebagai 
berikut. 

 
a. Tujuan kelompok. Kebanyakan metode pembelajaran kooperatif menggunakan beberapa 

bentuk tujuan kelompok. Dalam metode pembelajaran tim siswa, ini bisa berupa sertifikat atau 
rekognisi lainnya yang telah diberikan kepada tim yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan 
sebelumnya; dalam metode Johnson, kelas kelompok sering kali diberikan. 
 

b. Tanggung jawab individual. Ini dilaksanakan dalam dua cara. Yang pertama adalah dengan 
menjumlah skor kelompok atau nilai rata-rata kusi individual dan penilaian lainnya, seperti 
dalam model Pembelajaran Siswa. Yang kedua adalah spesialisasi tugas, di mana tiap siswa 
diberikan tanggung jawab khusus untuk sebagian tugas kelompok. 
 

c. Kesempatan sukses yang sama. Karakteristik unik dari metode pembelajaran tim siswa adalah 
penggunaan metode skor yang memastikan semua siswa mendapat kesempatan yang sama 
untuk berkontribusi dalam timnya. Metode tersebut terdiri atas poin kemajuan (STAD), 
kompetensi dengan setara (TGT) atau adaptasi tugas terhadap tingkat kinerja individual (TAI 
dan CIRC). 
 

d. Kompetensi tim. Studi tahap awal dari STAD dan TGT menggunakan kompetensi antartim 
sebagai sarana untuk memotivasi siswa untuk bekerja sama dengan anggota timnya. 
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e. Spesialisasi tugas. Unsur utama dari jiqsaw, group investigation, dan metode spesialisasi tugas 
lainnya adalah tugas lainnya adalah tugas untuk melaksanakan subtugas terhadap masing-masing 
anggota kelompok. 
 

f. Adaptasi terhadap kebutuhan kelompok. Kebanyakan metode pembelajaran kooperatif 
menggunakan pengajaran yang mempercepat langkah kelompok, tetapi ada dua –TAI dan 
CIRC- mengadaptasi pengajaran terhadap kebutuhan individual 
 

2.  Metode Pembelajaran Kooperatif 
 

Berikut ini akan ddiuraikan beberapa metode kooperatif serta tahap pelaksanaannya. Dengan 
pembelajaran kooperatif, guru diharapkan mampu mendorong siswanya untuk melakukan aktivitas 
belajar dengan melibatkan seluruh aspek dalam diri siswa.  

 
Beberapa metode pembelajaran kooperatif akan diuraikan berikut ini (Slavin, 2008; Silberman 

2009). 
 

1. Pembelajaran Tim Siswa 
 
Metode Student Team Learning (Pembelajaran Tim Siswa [PTS]) adalah teknik pembelajaran 
kooperatif yang dikembangkan dan diteliti oleh John Hopkins University. Lebih dari separuh 
dari semua kajian praktis tentang metode pembelajaran kooperatif menerapkan metode ini. 
 
Semua metode pembelajaran kooperatif menyumbangkan ide bahwa siswa yang bekerja sama 
dalam belajar dan bertanggung jawab terhadap teman satu timnya mampu membuat diri mereka 
belajar sama baiknya. 
 
Tiga konsep penting bagi semua metode PTS yaitu penghargaan bagi tim, tanggung jawab 
individu dan kesempatan sukses yang sama. 
 
Penghargaan bagi tim, setiap tim akan mendapatkan sertifikat atau penghargaan jika mereka 
berhasil melampaui kriteria yang telah ditetapkan. 
 
Tanggung jawab individual maksudnya bahwa kesuksesan tim bergantung pada pembelajaran 
individual dari semua anggota tim. Tanggung jawab difokuskan pada kegiatan anggota tim 
dalam membantu satu sama lain untuk belajar dan memastikan bahwa tiap orang dalam tim siap 
untuk mengerjakankuis atau bentuk penilaian lainnya yang dilakukan siswa tanpa bantuan teman 
satu timnya. 
 
Kesempatan sukses yang sama maksudnya bahwa semua siswa memberi konstribusi kepada 
timnya dengan cara meningkatkan kinerja mereka dari yang sebelumnya. Ini akan memastikan 
bahwa siswa dengan prestasi tinggi, sedang dan rendah semuanya sama-sama ditantang untuk 
melakukan yang terbaik dan bahwa kontribusi dari semua anggota tim ada nilainya. 
 

2. Student Team-Achievement Division (STAD) 
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STAD merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan 
merupakan model yang paling baik untuk permulaan bagi guru yang baru menggunakan 
pendekatan kooperatif. STAD terdiri atas lima komponen utama yaitu presentasi kelas, tim, 
kuis, skor kemajuan individual dan rekognisi tim. 
 
Presentasi Kelas. Materi STAD pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi di dalam kelas. 
Ini merupakan pengajaran langsung seperti yang sering kali dilakukan atau didiskusikan 
pelajaran yang dipimpin oleh guru tetapi juga memasukkan presentase audiovisual. Bedanya 
presentasi kelas dengan pengajaran biasa hanyalah bahwa presentasi tersebut haruslah benar-
benar berfokus pada unit STAD. Dengan cara ini, para siswa akan menyadari bahwa mereka 
harus benar-benar memberi  perhatian penuh selama presentasi kelas, karena dengan demikian 
akan sangat membantu mereka mengerjakan kuis-kuis dan skor kuis mereka menemukan skor 
tim mereka. 
 
Tim. Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas dalam hal 
kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas. Fungsi utama dari tim adalah memastikan 
bahwa semua anggota tim benar-benarbelajar dan lebih khususnya lagi adalah untuk 
mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik. Setelah guru 
menyampaikan materi tim berkumpul untuk mempelajari lembar kegiatan atau materi lainnya. 
Membahas permasalahan yang ada, membandingkan jawaban dan mengoreksi tiap 
permasalahan apabila ada tim yang membuat kesalahan. 
 
Tim adalah fitur yang paling penting dalam STAD. Setiap tim harus melakukan yang terbaik 
bagi timnya, memberikan dukungan kelompok bagi kinerja akademik dalam pembelajaran serta 
memberikan perhatian dan respek yang mutual seperti hubungan antarkelompok, rasa harga 
diri, penerimaan terhadap siswa-siswa mainstream. 
 
Kuis. Setelah guru memberikan presentasi siswa akan mengerjakan kuis individual. Siswa tidak 
dibolehkan untuk saling membantu dalam mengerjakan kuis sehingga tiap siswa bertanggung 
jawab secara individual untuk memahami materinya. 
 
Skor kemajuan individual. Tiap siswa diberikan skor “awal” yang diperoleh dari rata-rata 
kinerja siswa sebelumnya dalam mengerjakan kuis yang sama. Siswa selanjutnya akan 
mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan tingkat kenaikan skor kuis mereka dengan 
skor awal mereka. 
 
Rekognisi Tim. Tim mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain apabila skor 
rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. 
Adapun persiapan STAD yaitu: 
 

a. Materi 
b. Membagi siswa ke dalam tim 
c. Menentukan skor awal 
d. Membangun tim 
e. Menghitung skor individual 
f. Merekognisi tim 
g. Mengembalikan kuis set yang pertama 



Buku Daras Psikologi Pendidikan dan Perkembangan 
 
 

128  

 

h. Menghitung skor awal 
i. Mengubah tim 
j. Memberi penilaian 

 
3. Team Game Turnament (TGT- Turnamen Game Tim)  

 
Teams Games Tournament pada mulanya dikembangkan oleh David DeVries dan Keith 
Edwards ini merupakan metode pembelajaran pertama dari Johns Hopkins. Metode ini 
menggunakan pelajaran yang sama yang disampaikan guru dan tim kerja yang sama seperti 
STAD. 
 
Deskripsi dari komponen TGT adalah sebagai berikut: 
 
a. Presentasi di Kelas (sama seperti STAD) 

 
b. Tim (sama seperti STAD) 

 
c. Game. Gamenya terdiri atas pertanyaan yang kontennya relevan yang dirancang untuk 

menguji pengetahuan siswa dari persentasi di kelas dan pelaksanaan tim. Game dimainkan di 
atas meja dengan tiga siswa yang mewakili timnya. Kebanyakan game berupa nomor 
pertanyaan yang ditulis pada lembar yang sama.  Seorang siswa mengambil sebuah kartu dan 
harus menjawab pertanyaan sesuai nomor yang tertera pada kartu tersebut. Sebuah aturan 
bahwa penantang  memperbolehkan pemain untuk menantang jawaban masing-masing. 
 

d. Turnamen. Turnamen adalah sebuah struktur di mana game berlangsung. Biasanya 
berlangsung pada akhir minggu atau akhir unit. Setelah guru memberikan presentasi di kelas 
dan tim telah melaksanakan kerja kelompok. Padaturnamen pertama guru menunjuk siswa 
yang berprestasi tinggi untuk berada pada meja turnamen 1, tiga di meja 2 begitu seterusnya. 
Setelah turnamen pertama siswa bertukar meja tergantung pada kinerja mereka pada 
turnamen terakhir. Pemenang tim meja naik tingkat ke meja berikutnya. Skor tertinggi ke dua 
tetap di meja yang sama dan skor terendah akan diturunkan. 
 

e. Rekognisi tim (sama dengan STAD) 
 

4. Jigsaw II. Jigsaw II adalah adaptasi dari teknik teka-teki Elliot Aronson. 
 
Dalam teknik ini, siswa bekerja dalam kelompok yang sama yaitu empat orang dengan latar 
belakang yang berbeda seperti STAD dan TGT. Siswa ditugaskan untuk membaca bab, buku 
kecil atau materi lain biasanya bidang studi sosial, biografi atau materi-materi yang berisi 
penjelasan terperinci lainnya. Tiap anggota tim yang ditugaskan secara acak menjadi “ahli” 
dalam aspek tertentu dari tugas membaca tersebut. Sebagai contoh misalnya, dalam pelajaran 
tentang Mexico salah satu siswa dalam masing-masing tim dipilih untuk menjadi ahli sejarah, 
yang lainnya ahli ekonomi yang ketiga ahli geografi dan yang keempat ahli budaya. Setelah 
membaca materinya para ahli dari tim yang berbeda bertemu untuk mendiskusikan topik yang 
mereka bahas, lalu kembali ke timnya untuk mengajarkan topik mereka itu kepada teman satu 
timnya. Akhirnya akan ada kuis atau bentuk penilaian lainnya untuk semua topik. Perhitungan 
skor dan rekognisi didasarkan pada kemajuan yang dicapai seperti STAD. 
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5. Team Accelerated Instruction (TAI).  

 
Team Accelerated Instruction sama dengan STAD dan TGT menggunakan bauran kemampuan 
empat anggota yang berbeda dan memberi  sertifikat untuk tim dengan kinerja terbaik. Namun, 
metode STAD dan TGT menggunakan pola pengajaran tunggal untuk satu kelas sementara TAI 
menggabungkan pembelajaran kooperatif dengan pengajaran yang individual. Selain itu STAD 
dan TGT dapat diaplikasi pada hampir semua mata pelajaran dan tingkat kelas sementara TAI 
dirancang khusus untuk mengajarkan matematika kepada siswa kelas 3-6 (atau siswa pada kelas 
lebih tinggi yang belum siap menerima materi aljabar lengkap). 
 
Dalam TAI siswa memasuki sekuen individual berdasarkan tes penempatan dan kemudian 
melanjutkannya dengan tingkat kemampuan mereka sendiri. Secara umum, anggota kelompok 
bekerja pada unit pelajaran yang berbeda. Teman satu tim saling  memeriksa hasil kerja masing-
masing menggunakan lembar jawaban dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah. 
Untuk tes yang terakhir akan dilakukan tanpa bantuan teman satu tim dan skornya dihitung 
dengan monitor siswa. Tiap minggu guru menjumlah angka dari tim dan memberikan sertifikat 
atau penghargaan untuk tim yang yang berhasil melampaui kriteria skor berdasarkan angka tes 
akhir yang dilakukan dan poin ekstra untuk jawaban yang sempurna serta pekerjaan rumah yang 
telah diselesaikan. 
 
TAI memiliki berbagai dinamika motivasi dari STAD dan TGT siswa saling mendukung dan 
saling membantu satu sama lain untuk berusaha keras karena mereka semua menginginkan tim 
mereka berhasil. Tanggung jawab individu dipastikan hadir karena satu-satunya skor yang 
diperhitungkan adalah skor akhir dan siswa melakukan tes akhir tanpa bantuan teman satu tim.  
 
Namun demikian individualisasi yang menjadi bagian dari TAI membuatnya sedikit berbeda dari 
STAD dan TGT . Dalam matematika kebanyakan konsep dibangun dari konsep sebelumnya. 
Apabila konsep sebelumnya tidak dikuasai akan sulit atau tidak mungkin mempelajari konsep 
berikutnya. Para siswa belajar pada tingkat kemampuan mereka sendiri-sendiri jadi apabila 
mereka tidak memenuhi syarat kemampuan tertentu mereka dapat membangun dasar yang kuat 
sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Selain itu jika siswa dapat mencapai kemajuan lebih 
cepat. Mereka tidak perlu menunggu anggota kelas lainnya. 
 
TAI dirancang untuk memuaskan kriteria berikut: 
 

a. Dapat meminimalisir keterlibatan guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan rutin 
b. Guru setidaknya akan menghabiskan separuh dari waktunya untuk mengajar kelompok-

kelompok kecil 
c. Operasional program tersebut akan sedemikian sederhananya sehingga para siswa di 

kelas tiga ke atas dapat melakukannya 
d. Para siswa akan termotivasi untuk mempelajari materi-materi yang diberikan dengan 

cepat dan akurat serta tidak akan bisa berbuat curang atau menemukan jalan pintas. 
 

6. Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC) 
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CIRC merupakan program komprehensif untuk mengajarkan membaca atau menulis pada kelas 
sekolah dasar pada tingkat yang lebih tinggi dan juga pada sekolah menengah (Madden, Slavin & 
Steven 1986). Dalam CIRC guru menggunakan novel atau bahan bacaan yang berisi latihan soal 
dan cerita. Mereka mungkin menggunakan atau tidak menggunakan kelompok membaca seperti 
dalam kelas membaca tradisional. Siswa ditugaskan untuk berpasangan dalam tim mereka belajar 
dalam serangkaian kegiatan yang bersifat kognitif termasuk membacakan cerita satu sama lain, 
membuat prediksi mengenai bagaimana akhir dari sebuah cerita naratif, saling merangkum cerita 
satu sama lain, menulis tanggapan terhadap cerita dan melatih pengucapan, penerimaan dan 
kosa kata. Para siswa juga belajar dalam timnya untuk menguasai gagasan utama dan 
kemampuan komprehensif lainnya. 
 
Dalam CIRC siswa mengikuti serangkaian pengajaran guru, praktik tim, pra penilaian tim dan 
kuis. Siswa tidak mengerjakan kuis sampai teman satu timnya siap. Penghargaan tim dan 
sertifikat yang diberikan berdasarkan kinerja rata-rata dari semua tim dalam semua kegiatan 
membaca dan menulis. Materi yang diajarkan sesuai dengan kemampuan siswa sehingga mereka 
mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses. Konstribusi siswa pada timnya didasarkan 
pada skor kuisnya dan membuat karangan tertulis secara independen yang memastikan adanya 
tanggung jawab individu. 
 
Unsur utama CIRC yaitu: 

a. Kelompok membaca 
b. Tim 
c. Kegiatan yang berhubungan dengan cerita (membaca berpasangan, menulis cerita yang 

bersangkutan dan tata bahasa cerita, mengucapkan kata-kata dengan keras, makna kata, 
menceritakan kembali cerita, ejaan) 

d. Pemeriksaan oleh pasangan 
e. Tes 
f. Pengajaran langsung dalam memahami bacaan 
g. Seni berbahasa dan menulis terintegrasi 
h. Membaca independen dan buku laporan 

 
7. Group Investigation (Kelompok Investigasi) 

 
Group Investigation yang dikembangkan oleh Shlomo dan Yael Sharan di universitas Tel Aviv, 
merupakan perencanaan pengaturan kelas yang umum di mana para siswa bekerja dalam 
kelompok kecil menggunakan pertanyaan kooperatif, diskusi kelompok serta perencanaan dan 
proyek kooperatif (Sharan and Sharan, 1992). Dalam metode ini, para siswa dibebaskan 
membentuk kelompoknya sendiri yang terdiri dari dua sampai enam orang. Kelompok ini 
kemudian memilih topik-topik dari unit yang telah dipelajari oleh seluruh kelas, membagi topik-
topik ini menjadi tugas-tugas pribadi dan melakukan kegiatan yang diperlukan untuk 
mempersiapkan laporan kelompok. Tiap kelompok lalu mempresentasikan atau menampilkan 
penemuan mereka di hadapan seluruh kelas. Group Investigation dan metode yang serupa yang 
disebut Co-op Co-op. 
 

8. Learning Together (belajar bersama) 
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David dan Roger Johnson dari Universitas Minnesota mengembangkan model learning 
Together dari pembelajaran kooperatif (Johnson dan Johnson). Metode yang mereka teliti 
melibatkan siswa yang dibagi dalam kelompok yang terdiri atas empat atau lima kelompok 
dengan latar belakang berbeda mengerjakan lembar tugas. Kelompok-kelompok ini menerima 
satu lembar tugas dan menerima pujian serta penghargaan berdasarkan hasil kerja kelompok. 
 

9. Complex Instruction (pengajaran kompleks) 
 
Elizabeth Cohen (1986) dan rekan-rekannya di Universitas Stanford telah mengembangkan dan 
melakukan penelitian terhadap pembelajaran kooperatif yang menekankan pada penggunaan 
proyek berorientasi penemuan khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan ilmiah, matematika 
dan ilmu sosial. Fokus utama dari complex Instruction adalah pada membangun respek 
terhadap semua kemampuan yang dimiliki siswa dan guru menunjukkan bagaimana tiap siswa 
punya kelebihan dalam sesuatu yang akan membantu keberhasilan kelompok. Complex 
Instruction secara khusus telah digunakan dalam pendidikan dengan menggunakan dua bahasa 
dan dalam kelas heterogen yang menggunakan bahasa siswa-siswa minoritas di mana materi 
pelajaran sering kali disampaikan dalam bahasa Inggris maupun Spanyol.  
 

10. Structure Dyadic Methods (Metode Struktur Berpasangan) 
 
Sementara metode-metode pembelajaran kooperatif melibatkan kelompok beranggotakan 
sekitar empat orang yang memiliki kebebasan tertentu dalam menentukan bagaimana mereka 
akan bekerja sama, ada peningkatan bagian penelitian dengan metode  yang berstruktur lebih 
tinggi di mana dua orang murid saling mengajarkan. Tradisi kerja laborotorium sudah ada sejak 
lama di mana siswa saling bergantian menjadi guru dan murid untuk mempelajari berbagai 
macam prosedur dan informasi dapat menjadi sangat efektif dalam meningkatkan pembelajaran 
siswa. 
 
Classwide Peer Tutoring (Pengajaran berpasangan seluruh kelas) pelaksanaannya dengan 
memilih teman sekelas sebagai pengajar seperti pada prosedur pelajaran sederhana. Pengajar 
akan mengemukakan masalah kepada yang diajar. Jika dapat menjawab dengan benar akan 
mendapat poin, jika tidak si pengajar akan memberikan jawaban dan yang diajar harus menulis 
jawaban tersebut sebanyak tiga kali, membaca ulang kalimatnya dengan benar atau bisa 
membenarkan kesalahan mereka. Tiap sepuluh menit pengajar dan diajar berganti peran. 
Pasangan yang mendapat poin terbanyak akan mendapat Rekognisi di dalam kelas setiap hari. 
Metode yang serupa yaitu Reciprocal Peer Tutoring (saling mengajar antarteman)  juga 
menggunakan peran pengajar dan yang diajar berpasangan tetapi memberikan si pengajar 
alternatif masalah dan saran untuk digunakan jika yang diajar membuat kesalahan. 
 

 
C. Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan 

a. Dosen menyampaikan latar berlakang, tujuan, dan langkah-langkah kegiatan dari bab ini.  
b.  Dosen mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa tentang: 
   

• Bagaimana cara guru menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam belajar? 
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• Apa yang andaketahui tentang pembelajaran kooperatif? 

• Beri contoh pembelajaran kooperatif! 
 

(jawaban mahasiswa ditulis pada papan tulis atau ditayangkan pada slide) 
 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan I :  

a. Dosen meminta mahasiswa untuk membaca  materi tentang pembelajaran kooperatif dan 
menyenangkan secara individu.  

b. Mahasiswa mengidentifikasi ciri-ciri pembelajaran kooperatif dan menyenangkan. 
c. Dosen meminta mahasiswa untuk mencari pasangan dan menyampaikan hasil identifikasi tentang 

ciri pembelajaran kooperatif dan menyenangkan kepada masing-masing pasangan. 
 
Kegiatan II: 
 
a. Dosen meminta kepada mahasiswa untuk membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 

empat sampai enam mahasiswa.  
b. Setiap kelompok diminta untuk mengkaji (termasuk langkah-langkah pembelajaran) minimal dua 

model pembelajaran kooperatif dan menyenangkan. 
 

Kegiatan III: 
 
a. Dosen meminta setiap kelompok untuk memperaktekkan satu atau dua model pembelajaran 

kooperatif dan menyenangkan sesuai dengan tugas . 
b. Kelompok lain mengamati dan mencatat langkah pembelajaran kelompok yang diamati. 

 

3. Penguatan 

d. Dosen memberi penguatan dengan cara menjelaskan mengapa perlu pembelajaran kooperatif dan 
menyenangkan 

e. Dosen menjelaskan pentingnya menyesuaikan materi pelajaran dengan pemilihan model 
pembelajaran kooperatif dan menyenangkan.  

 

D. Soal Latihan 

1. Uraikan secara singkat ciri pembelajaran kooperatif dan menyenangkan! 
2. Mengapa pembelajaran kooperatif dan menyenangkan penting dalam pembelajaran? 
3. Praktekkan salah satu model pembelajaran kooperatif dan menyenangkan?  

(soal nomor 4 dapat diintegrasikan dalam kegiatan III). 
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BAB XII 

KECERDASAN MAJEMUK DAN APLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN 

 

A. Tujuan Pembelajaran 
 

Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
 

1. menjelaskan makna kecerdasan majemuk. 
2. menggunakan salah satu metode pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk. 

 
 
B. Materi Pembelajaran 

1. Memaknai Kecerdasan Majemuk  

Kajian tentang arti kecerdasan umumnya terkait dengan kemampuan seeorang dalam menggunakan 
aspek pikiran (kognitif) untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan yang dihadapi. Para ahli psikologi 
memgurung konsep kecerdasan dalam suatu istilah yang disebut intelegensi. Berbagai defenisi yang dirumuskan untuk 
menggambarkan arti intelegensi, namun upaya untuk mendefenisikan dalam suatu pengartian tidak pernah disepakati 
oleh para ahli. 

Menurut Wechsler (1958), intelegensi adalah suatu kemampuan secara global pada individu untuk bersikap 
secara tepat, berpikir secara rasional, dan dapat menghadapi lingkungan secara efektif. Definisi ini sejalan dengan 
defenisi yang dikemukakan oleh Sternberg bahwa intelegensi merupakan kemampuan mental seseorang dalam 
beradaptasi dengan berbagai bentuk lingkungan (1997). Alfred Binet (Bhatia, 1977) mendefinisikan intelegensi 
sebagai kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri, mempertimbangkan, mengerti, dan berpikir dengan baik. 
Binet menekankan tiga komponen utama dalam intelegensi, yaitu (1) kemampuan untuk mengarahkan dan memusatkan 
pikiran, (2) kemampuan untuk beradaptasi secara tepat, dan (3) kemampuan untuk mengkritik diri sendiri (self-criticism). 
Stoddard (Aiken, 1997) .menyebutkan bahwa inteligensi adalah kemampuan menangani masalah yang memiliki 
ciri-ciri: (1) mengandung kesulitan, (2) kompleks, (3) abstrak, (4),ekonomis, (5) mengarah pada satu tujuan, (6) 
mempunyai nilai sosial, dan (7) berasal dan sumbernya. 

Menurut Baron (1996), inteligensi merupakan kemampuan berpikir secara abstrak dan belajar dengan cepat dari pengalaman. 
Guilford (1956) menyebutkan enam kemampuan dasar dalam intelegensi, yaitu verbal comprehension, number facility, problem reasoning, 
logical reasoning, associative memory, dan visual memory. 

Perbedaan definisi tersebut melahirkan teori-teori tentang intelegensi. Azwar (1999) membagi tiga 
golongan teori berdasarkan faktor-faktor yang menjadi elemen intelegensi. 

a. Teori yang berorientasi pada faktor tunggal. Teori ini dikemukakan oleh Binet, yang menganggap 
intelegensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dan satu faktor satuan atau faktor umum. 
Menurut Binet, intelegensi merupakan sisi tunggal yang terus mengalami perkembangan seiring proses 
kematangan seseorang. 

b. Teori yang berorientasi pada dua faktor. Tokoh teori ini adalah Spearman. Menurutnya, manusia memiliki 
kemampuan intelektual yang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor umum atau g (general factor) dan faktor khusus 
atau s (spestfic factor). 

c. Teori yang berorientasi pada faktor gguru. Teori ini dikemukakan oleh Thorndike, Thurstone, dan 
Thurstone. Menurut Thorndike, inteligensi terdiri atas berbagai kemampuan spesifik yang nampak dalam 
wujud perilaku inteligen. Lebih lanjut is mengkalasifikasi intelegensi ke dalam tiga kemampuan, 
yaitu (1) kemampuan abstraksi, yaitu kemampuan menggunakan ide-ide dan simbol, (2) 
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kemampuan mekanik, yaitu kemampuan menggunakan alat mekanis dan melakukan aktivitas yang 
memerlukan indera gerak, dan (3) kemampuan sosial, yaitu kemampuan dalam menjalin hubungan 
sosial dengan cara yang efektif. 

Thurstone menyatakan bahwa intelegensi terdiri atas sejumlah kemampuan mental primer yang dapat 
dikelompokkan ke dalam enam faktor. Keenam faktor tersebut meliputi: verbal (V), yaitu pemahaman akan hubungan 
kata, kosa kata, dan penguasaan komunikasi lisan; number (N), yaitu kecermatan dan ketepatan menggunakan 
fungsi hitung dasar; spatial (S), yaitu kemampuan mengenali berbagai hubungan dalam bentuk visual; word 
fluency (W), yaitu kemampuan memakai kata-kata tertentu dengan cepat; memory (M), yaitu kemampuan mengingat 
pesan, gambar, angka, kata, dan bentuk pola (Baron,1996). 

Selain ketiga teori di atas, Suradinoto (Subandi, 1998) menambah dua kelompok teori intelegensi, yaitu teori 
struktur intelek dan teori hierarki faktor. 

a. Teori struktur intelek. Teori ini dikemukakan oleh Guilford (1971) yang memgurung inteligensi tersusun 
atas tiga struktur pokok. Berdasarkan ketiga struktur pokok itu, manusia memiliki 12 macam model 
tingkah laku intelegensi: (1) operasi (operation), terdiri dari lima faktor, yaitu kognitif (cognitive), ingatan 
(memory), produksi konvergen (convergent production), produksi divergen (divergent production), dan evaluasi 
(evaluation); (2) isi (content) meliputi empat faktor, yaitu bentuk (figural), simbol (symbolic), semantik (semantic), 
dan perilalku (behavior); dan (3) produksi (product), terdiri dari enam faktor, yaitu santuan (unit), kelas (class), 
relasi (relation), sistem (system), transformasi (transformation), dan implikasi (implication). 

b. Teori hierarki faktor. Teori ini dikemukakan oleh Burt dan Vernon. Burt menganggap bahwa faktor 
kemampuan merupakan kumpulan yang terorganisasi secara hierarki. Kemampuan mental terdiri atas 
beberapa faktor yang berada pada tingkatan yang berbeda. Faktor tersebut adalah faktor umum 
(general), faktor kelompok besar (broad group), faktor kecil (narrow group), dan faktor spesifik (specific). 
Urutan tingkatan berdasarkan kompleksitas fungsi kognitif yang dimiliki. Tingkatan mental dimulai 
dari kemampuan penginderaan dasar (sensory) dan proses penggerak (motor), proses persepsi, gerekan 
terkoordinasi (perceptual process dan coordinated movement), asosiasi yang melibatkan ingatan (memory) dan 
pembentukan kebiasaan (habit), relasi, dan puncak hierarki adalah inteligensi umum. 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Vernon (1973), yang mengemukakan model hierarki dalam teori 
intelegensi. Menurutnya, faktor umum merupakan faktor tertinggi dalam hierarki. Di bawah faktor umum 
terdapat faktor kelompok mayor yang terdiri kemampuan verbal educational dan practical mechanical. Setiap kelompok 
mayor kemudian terbagi ke dalam faktor minor lalu terpecah menjadi faktor spesifik sebagai tingkat hierarki terendah. 

Teori-teori intelegensi di atas mendorong timbulnya berbagai alat ukur intelegensi yang disebut intelligence quotient (IQ), seperti 
Stanford Binet Scale, Wechesler Scale (WAIS), the Stgururd Progressive Matrioces (SPM), dan Kaufman Assesment Battery for 
Children (K-ABC). Alat ukur intelegensi tersebut lebih banyak mengungkap kemampuan aspek kognitif dan pada aspek afektif 
(emosi). Hal ini membawa pergeseran makna intelegensi yang sebenarnya. 

Intelegensi lebih dikenal sebagai istilah yang menggambarkan kepintaran, kecerdasan, dan kemampuan 
memecahkan masalah yang dihadapi. Tinggi rendahnya intelegensi seseorang hanya dipgurung dan nilai dan indeks 
prestasi yang dicapai dan unggul dalam mata pelajaran tertentu. Konsep tersebut mendominasi studi para 
ahli dalam beberapa dekade. Umumnya mereka menganggap bahwa IQ dapat menjawab berbagai masalah kehidupan 
dan menjadi prediktor utama terhadap keberhasilan dan kegagalan seseorang. 

Konsep intelegensi yang lebih menekankan aspek kognitf dan sisi psikometri tersebut, mendorong 
Howard Gardner merumuskan teori Multiple Intelligence. Menurut Gardner (Anastasi, 1999), tes intelegensi tidak 
pernah mengukur beberapa fungsi-fungsi psikologis, seperti kemampuan mekanik, motorik, musik, dan 
keterampilan. Gardner (2002) mengidentifikasi delapan macam intelegensi, yaitu intelegensi linguistik, intelegensi 
matematik logis, intelegensi musik, intelegensi spatial, intelegensi kelincahan tubuh, intelegensi interpersonal,  
intelegensi antarpersonal dan intelegensi natural. 
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Teori Multiple Intelligence tersebut mencakup dua aspek pada diri manusia yang selama ini terabaikan, 
khususnya dalam dunia pendidikan, yaitu aspek afektif dan aspek psikomotor. Intelegensi interpersonal dan 
intelegensi antarpersonal mengandung aspek afektif (emosi), yaitu bagaimana berkomunikasi, saling memahami, mampu 
membaca suasana hati dan perasaan, serta motivasi dan kesadaran diri. Adapun aspek psikomotor terkandung 
dalam intelegensi kelincahan tubuh. 

 Dengan kecerdasan majemuk, Gardner berusaha memperluas lingkup potensi manusia 
melampaui batas nilai IQ. Dengan serius dia mempertanyakan keabsahan penilaian kecerdasan individu 
melalui tes-tes yang dilakukan di luar lingkungan belajar alamiah dan yang dilakukan dengan meminta 
seseorang melakukan tindakan terisolasi yang belum pernah ia lakukan sebelumnya dan mungkin tidak 
akan pernah ia lakukan lagi. Sebagai gantinya Gardner menyatakan bahwa kecerdasan lebih berkaitan 
dengan kapasitas (1) memecahkan masalah dan (2) menciptakan produk di lingkungan yang kondusif 
dan alamiah (Armstrong, 2000) 

 
 Gardner mengemukakan delapan kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki individu. 

Menurutnya, setiap individu minimal memiliki satu kecerdasan dari delapan kecerdasan.  Dalam buku 
Sekolah Para Juara, Amstrong (2000) menguraikan kecerdasan tersebut beserta ciri kemampuan yang 
dimiliki pada setiap kecerdasan. 

 
a. Kecerdasan Linguistik 

Kemampuan menggunakan kata secara efektif baik secara lisan (misalnya pendongeng, orator 
atau politisi) maupun tertulis (misalnya sastrawan, penulis drama, editor, wartawan). Kecerdasan 
ini meliputi kemampuan memanipulasi tata bahasa atau struktur bahasa, fonologi atau bunyi 
bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. 
Penggunaan bahasa ini antara lain mencakup mencakup retorika (penggunaan bahasa untuk 
memengaruhi orang lain melakukan tindakan tertentu), mnemonik/hafalan (penggunaan bahasa 
untuk mengingat informasi), eksplanasi (penggunaan bahasa untuk memberi informasi), dan 
metabahasa(penggunaan bahasa untuk membahas bahasa itu sendiri).  
 

b. Kecerdasan Matematis-Logis  
Kemampuan menggunakaan angka dengan baik (misalnya, ahli matematika, akuntan pajak, ahli 
statistik) dan melakukan penalaran dengan benar (misalnya sebagai ilmuwan, pemrogram 
komputer, atau ahli logika). Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada pola dan hubungan logis, 
pernyataan dan dalil (jika-maka, sebab-akibat), fungsi logis dan abstraksi-abstraksi lain. Proses 
yang digunakan dalam kecerdasan matematis-logis ini antara lain: kategorisasi, perhitungan, dan 
pengujian hipotesis. 

c. Kecerdasan Spasial 
Kemampuan mempersepsi dunia spasial-visual secara akurat (misalnya seperti pemburu, pramuka, 
pemandu) dan mentransformasikan persepsi dunia spasial-visual tersebut (misalnya, dekorator 
interior, arsitek, seniman atau penemu). Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada warna, garis, 
bentuk, ruang dan hubungan antarunsur tersebut. Kecerdasan ini meliputi kemampuan 
membayangkan, mempresentasikan ide secara visual atau spasial dan mengorientasikan diri secara 
tepat dalam matriks spasial.  
 

d. Kecerdasan Kinestetis-Jasmani 
Keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan (misalnya sebagai 
aktor, pemain pantomim, atlet atau penari) dan keterampilan menggunakan tangan untuk 
menciptakan atau mengubah sesuatu (misalnya sebagai pengrajin, pematung, ahli mekani, dokter 
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bedah). Kecerdasan ini meliputi kemampuan-kemampuan fisik yang spesifik, seperti koordinasi, 
keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan dan kecepatan maupun kemampuan menerima 
rangsangan (proprioceptive) dan hal yang berkaitan dengan sentuhan (tactile&haptic). 
 

e. Kecerdasan Musikal 
Kemampuan menangani bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi (misalnya sebagai 
penikmat musik), membedakan (misalnya sebagai kritikus musik), menggubah (misalnya sebagai 
komposer), dan mengekspresikan (misalnya sebagai penyanyi). Kecerdasan ini meliputi kepekaan 
pada irama, pola titinada atau melodi dan warna nada atau warna suara suatu lagu. Orang dapat 
memiliki pemahaman musik figural atau “atas-bawah” (global, intuitif), pemahaman formal atau 
“bawah-atas” (analitis, teknis) atau keduanya. 
 

f. Kecerdasan Interpersonal 
Kemampuan memersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi serta perasaan orang 
lain. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada ekspresi wajah, suara, gerak-isyarat, kemampuan 
membedakan berbagai macam tguru interpersonal dan kemampuan menanggapi secara efektif 
tguru tersebut dengan tindakan pragmatis tertentu(misalnya memengaruhi sekelompok orang 
untuk melakukan tindakan tertentu). 
 

g. Kecerdasan Intrapersonal 
Kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Kecerdasan 
ini meliputi kemampuan memahami diri yang akurat (kekuatan dan keterbatasan diri), kesadaran 
akan suasana hati, maksud, motivasi, temperamen dan keinginan serta kemampuan berdisiplin 
diri, memahami dan menghargai diri. 
 
 
 

h. Kecerdasan Naturalis 
Keahlian mengenali dan mengategorikan spesies-flora dan fauna- di lingkungan sekitar. 
Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada fenomena alam lainnya(misalnya formasi awan dan 
gunung-gunung) dan bagi mereka yang dibesarkan di lingkungan perkotaan, kemampuan 
membedakan benda tak hidup seperti mobil, sepatu karet dan sampul kaset CD. 

 
B.  Penerapan Metode dan Materi Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Majemuk 
 

Lebih lanjut Amstrong (2000) menguraikan sejumlah metode pembelajaran dalam teori 
kecerdasan majemuk berbeda dengan model pengajaran tradisional yang sekedar menempatkan guru 
sebagai pemberi kuliah/uraian. Uraian  berikut merupakan contoh beberapa metode dan materi yang 
berbasis kecerdasan mejemuk 

 
1. Kecerdasan Linguistik 

✓ Kuliah/uraian 

✓ Diskusi kelompok besar maupun kelompok kecil 

✓ Buku-buku umum 

✓ Kertas kerja 

✓ Buku pedoman 

✓ Curah gagasan 



Buku Daras Psikologi Pendidikan dan Perkembangan 
 
 

137  

 

✓ Kegiatan menulis 

✓ Permainan dengan kata-kata 

✓ Waktu berbagi rasa 

✓ Pidato siswa 

✓ Bercerita 

✓ Kaset dan buku bersuara 

✓ Bicara di depan umum secara spontan 

✓ Debat 

✓ Menulis jurnal 

✓ Deklamasi 

✓ Membaca bagi diri sendiri 

✓ Membaca di depan kelas 

✓ Menghafalkan fakta-fakta linguistik 

✓ Merekam dengan kaset 

✓ Menggunakan program pengolah kata 

✓ Publikasi (misalnya membuat majalah dinding kelas) 
 Beberapa strategi yang dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kecerdasan majemuk, 

yaitu sebagai berikut. 
 
Bercerita. Secara tradisional, bercerita dipgurung sebagai hiburan di perpustakaan atau selama 

waktu tambahan khusus di kelas. Bercerita harus dipgurung sebagai alat pengajaran yang vital karena 
strategi ini telah digunakan oleh semua kebudayaan di seluruh dunia selama ratusan tahun. Apabila akan 
menggunakan metode bercerita di kelas, Guru harus menggabungkan konsep, gagasan dasar dan tujuan 
pengajaran menjadi suatu cerita yang dapat Guru sampaikan secara langsung kepada siswa. Meskipun 
secara umum dipandang sebagai alat pengajaran ilmu-ilmu humaniora, metode ini juga dapat digunakan 
sebagai alat pengajaran matematika dan ilmu pasti. Misalnya ketika mengajar perkalian, Guru dapat 
menceritakan kisah kakak beradik yang memiliki kekuatan magis; apapun yang mereka sentuh akan 
bertambah secara berlipat (untuk anak sulung akan berlipat dua; untuk anak kedua berlipat tiga dan 
seterusnya). Untuk mengajarkan tenaga sentrifugal, Guru dapat membawa siswa ke sebuah perjalanan 
mistis ke suatu tempat yang di tempat itu, semua benda berputar dengan sangat cepat. 

 
Untuk mempersiapkan sebuah cerita, buatlah daftar elemen penting yang ingin Guru masukkan 

ke dalam cerita. Kemudian, gunakan imajinasi Guru untuk membuat kisah tentang suatu tempat, 
sekelompok orang yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan jalan cerita yang berliku-liku agar 
semua pesan tersampaikan. Mungkin, Guru dapat membuat visualisasi cerita tersebut dahulu dan 
kemudian menceritakannya kepada pasangan Guru atau mencoba menceritakannya di depan cermin. 
Agar  siswa dapat memetik manfaat dari cerita Guru, cerita tidak harus orisinal atau hebat. Biasanya, 
siswa terkesan hanya karena kesungguhan guru untuk berkreasi dan berbicara secara tulus tentang suatu 
topik. 

 
Curah Gagasan. Lev Vygotsky pernah mengatakan bahwa pikiran itu seperti awan yang 

mencurahkan hujan kata. Selama proses curah gagasan, siswa mencurahkan pikiran verbal yang dapat 
dikumpulkan dan ditulis di papan tulis atau kertas transparansi OHP. Curah gagasan ini dapat dilakukan 
untuk tujuan apa saja, misalnya pemilihan kata yang tepat untuk puisi karya bersama seluruh kelas, 
pendapat untuk kegiatan kelompok, pemikiran untuk materi pelajaran yang diajarkan dan usulan untuk 
piknik kelas. Aturan umum curah gagasan adalah mengemukakan setiap gagasan relevan yang melintas 
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di benak, tidak menolak atau mengkritik gagasan yang dikemukakan dan mempertimbangkan setiap 
gagasan. Guru dapat menuliskan gagasan secara acak atau dengan sistem khusus (seperti rancangan 
garis besar, pemetaan-pikiran atau diagram Venn) untuk mengorganisasi setiap gagasan yang masuk. 
Setelah semua siswa mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan gagasan, polakan atau 
kelompokkan gagasan-gagasan tersebut, mintalah siswa mempertimbangkan setiap gagasan, atau 
gunakan gagasan tersebut dalam kegiatan khusus (seperti puisi kelas). Strategi ini membuat semua siswa 
yang mengemukakan gagasan memperoleh penghargaan khusus untuk pemikiran-pemikiran orisinal 
mereka. 

 
Merekam dengan Tape Recorder. Tape recorder mungkin adalah salah satu alat belajar yang 

paling bermanfaat di kelas. Ini karena tape recorder dapat menjadi media siswa untuk belajar 
menggunakan kecerdasan linguistik dan kemampuan verbal mereka dalam berkomunikasi, memecahkan 
masalah dan mengemukakan pendapat pribadi mereka. Mereka dapat menggunakan tape recorder untuk 
“membahas dengan lantang” masalah yang akan mereka pecahkan atau kegiatan yang mereka 
rencanakan. Dengan cara ini, mereka dapat memikirkan kemampuan kognitif maupun proses 
pemecahan masalah mereka sendiri. Mereka juga dapat menggunakan tape recorder untuk mempersiapkan 
tulisan, mengolah gagasan sekaligus membicarakan topik mereka. Siswa yang kurang cakap menulis 
mungkin juga ingin merekam pemikiran mereka dengan tape recorder untuk mengirimkan”surat lisan” 
kepada siswa lain untuk menceritakan pengalaman pribadi mereka dan untuk memperoleh umpan balik 
tentang sosialisasi mereka di lingkungan kelas. 

 
Tape recorder dapat digunakan sebagaipengumpul informasi-wawancara, misalnya dan sebagai 

pelapor informasi seperti dalam buku bersuara. Tape recorder juga dapat digunakan untuk menyediakan 
informasi. Misalnya, tape recorder dapat disediakan di setiap pusat kegiatan sehingga para siswa dapat 
mendengarkan informasi tentang topik di pusat kegiatan tersebut. Setiap kelas sebaiknya memiliki 
beberapa tape recorder dan guru sebaiknya membuat rencana penggunaan tape recorder secara teratur untuk 
mendukung perkembangan pemikiran siswa. 

 
Menulis Jurnal. Menulis jurnal pribadi akan mendorong siswa membuat catatan tentang suatu 

bidang tertentu. Bidang ini dapat berupa bidang yang luas dan terbuka (“Tulislah apapun yang akan 
kalian pikirkan atau rasakan selama sehari”) atau cukup spesifik (“Gunakanlah jurnal ini untuk membuat 
catatan simulasi kehidupan kalian sebagai petani pada tahun 1800-an sebagai bagian mata pelajaran 
sejarah”). Jurnal juga dapat berupa catatan matematika (“Tulislah strategi pemecahan masalah yang 
kalian gunakan”), catatan ilmu pasti (“Catatlah eksperimen yang kalian lakukan, hipotesis yang kalian uji 
dan gagasan baru yang muncul dari penelitian kalian”), sastra (“Tulislah tanggapan kalian terhadap buku 
yang sedang dibaca”) atau mata pelajaran lain. Jurnal ini dapat dibuat sepenuhnya pribadi, hanya 
diceritakan kepada guru atau dibacakan secara teratur di depan kelas. Jurnal ini juga dapat merangkum 
kecerdasan majemuk dengan memperbolehkan penggunaan gambar, sketsa, foto, dialog dan data non 
verbal lain. (Jangan lupa, strategi ini juga dapat memanfaatkan kecerdasan intrapersonal jika siswa 
bekerja sendiri-sendiri dan menggunakannya untuk merefleksikan kehidupan mereka). 

 
Publikasi. Di kelas tradisional, siswa menyelesaikan tugas tertulis yang dikumpulkan kepada 

guru, dinilai dan kemudian biasanya dibuang begitu saja. Siswa dihadapkan kepada rutinitas semacam ini 
mulai menganggap menulis sebagai proses pemenuhan kewajiban yang membosankan. Pendidik harus 
mengubah kesan semacam ini: menulis adalah alat yang sangat berguna untuk mengomunikasikan 
gagasan dan memengaruhi orang lain. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
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memublikasikan dan mendistribusikan hasil karya mereka, Guru dapat mempromosikan kegiatan tulis-
menulis ini. 

 
Publikasi dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Tulisan siswa dapat difotocopi dan 

disebarkan atau dimasukkan ke dalam program pengolah kata dan dicetak dalam jumlah besar. Siswa 
dapat mengirimkan tulisan mereka ke majalah dinding kelas atau sekolah, surat kabar kota, majalah 
anak-anak atau penerbitan lain yang menerima tulisan siswa. Tulisan-tulisan siswa dapat dijilid dalam 
bentuk buku dan ditempatkan di tempat khusus di kelas atau perpustakaan atau dipublikasikan di website 
sekolah. 

 
Setelah tulisan siswa dipublikasikan, doronglah interaksi antara penulis dan pembaca. Guru 

bahkan dapat membentuk kelompok khusus penulis dan kelompok diskusi buku untuk mendiskusikan 
tulisan siswa. Apabila siswa tahu bahwa orang lain mengggurukan, mendiskusikan dan bahkan 
memperdebatkan tulisan mereka, mereka akan menyadari bakat mereka dan termotivasi untuk terus 
mengembangkan keahlian menulis mereka. 

 
 

2. Kecerdasan Matematis-Logis 

✓ Soal-soal matematika di papan tulis 

✓ Pertanyaan ala sokrates 

✓ Demonstrasi ilmiah 

✓ Latihan pemecahan masalah logis 

✓ Klasifikasi dan kategorisasi 

✓ Menciptakan kode 

✓ Game dan teka-teki logika 

✓ Kalkulasi dan kuantifikasi 

✓ Bahasa pemrograman komputer 

✓ Penalaran ilmiah 

✓ Presentasi suatu topik dengan urutan logis 

✓ Latihan peregangan kognitif piagetian 

✓ Heuristik 
 

Berikut ini adalah lima strategi utama pengembangan kecerdasan matematis-logis yang dapat 
diterapkan pada semua mata pelajaran di sekolah. 

 
 Kalkulasi dan Kuantifikasi. Senada dengan upaya reformasi pendidikan dewasa ini, guru 

didorong untuk menemukan kesempatan membicarakan angka, baik di dalam maupun di luar mata 
pelajaran matematika dan ilmu pasti. Dalam mata pelajaran seperti sejarah dan geografi, Guru dapat 
memusatkan perhatian pada statistik-statistik penting: jumlah korban jiwa dalam perang, penduduk 
suatu negara dan lain-lain. Akan tetapi, dalam pelajaran sastra, bagaimana Guru mewujudkan tujuan 
tersebut? Guru tidak harus memaksakan diri jika memang tidak bisa. Namun, cukup mengherankan 
banyak novel, cerita pendek dan karya sastra lain merujuk pada angka. Dalam novel karya Virginia 
Woolf disebutkan tentang uang 50 pound untuk memperbaiki atap rumah kaca. Berapakah jumlah 
tersebut jika dikurskan ke rupiah? Dalam cerita pendek karya Doris Lessing, seorang anak laki-laki 
harus menghitung berapa lama ia dapat bertahan menyelam dalam air dan kemudian 
membandingkannya dengan waktu yang dibutuhkan oleh seorang penyelam yang berpengalaman untuk 
menyusuri sebuah saluran air. Bagian-bagian dalam karya sastra tersebut menyediakan dasar bagi 
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pemikiran matematis. Tentu saja, Guru tidak harus bisa membuat soal cerita matematis berdasarkan 
karya-karya sastra besar-hal ini hanya akan menyulitkan Guru. Namun, memberikan perhatian khusus 
pada angka yang menarik dan soal matematika yang menantang setiap kali menjumpainya adalah 
gagasan yang menarik. Dengan memberikan perhatian pada angka dalam mata pelajaran non-matematis, 
Guru dapat lebih melibatkan siswa yang memiliki kecenderungan pada kecerdasan matematis-logis dan 
siswa lain dapat belajar memahami bahwa matematika tidak hanya ada dalam mata pelajaran 
matematika, tetapi juga dalam kehidupan. 
 
 Klasifikasi dan Kategorisasi.Pikiran logis dapat dirangsang jika informasi (baik informasi 
linguistik, matematis-logis, spasial atau jenis data yang lain) ditata dalam kerangka kerja rasional tertentu. 
Misalnya, dalam unit dampak iklim pada kebudayaan, siswa dapat menyebutkan secara acak sejumlah 
wilayah geografis dan kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan iklim (misalnya gurun, gunung, 
dataran rendah dan daerah tropis). Atau dalam unit ilmu pasti tentang kondisi, materi, pengajar dapat 
menuliskan tiga kategori-gas, cair, padat di kolam atas papan tulis dan kemudian meminta siswa 
menyebutkan contoh-contoh benda yang dapat dimasukkan ke dalam kategori-kategori tersebut. 
Contoh kerangka logis yang lain diantaranya adalah diagram venn, alur waktu, pohon atribut 
(menyebutkan pohon atribut seseorang, tempat atau benda yang dibicarakan seputar subjek), diagram 
5W (diagram yang menjawab pertanyaan who [siapa], what [apa], when [kapan], where [di mana], why 
[mengapa] dan pemetaan pikiran). Sebagian besar kerangka kerja ini bersifat spasial. Keunggulan 
pendekatan ini adalah dapat diorganisasi potongan-potongan informasi yang terpisah-pisah di seputar 
gagasan atau tema sentral sehingga lebih mudah diingat, dibahas dan dipikirkan. 
 
 Pertanyaan Sokratis. Gerakan berpikir kritis menciptakan alternatif penting bagi citra 
tradisional guru sebagai tukang transfer pengetahuan. Dalam pertanyaan Sokratis, guru berperan sebagai 
penanya dari sudut pgurung siswa. Guru kebijaksanaan Yunani, Socrates adalah model untuk jenis 
pengajaran ini. Alih-alih berceramah kepada siswa, guru justru ikut terlibat dalam dialog dengan siswa, 
untuk melihat apakah keyakinan mereka benar atau salah. Siswa mengemukakan hipotesis tentang cara 
kerja dunia dan dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, guru “menguji” hipotesis tersebut untuk melihat 
kejelasan, ketepatan, akurasi, koherensi logis atau relevansi hipotesis tersebut. Siswa yang mengikuti 
pelajaran sejarah dan mengatakan bahwa Perang Dunia II tidak akan pernah terjadi jika para serdadu 
secara aktif menolak wajib militer, harus dapat membuktikan bahwa hipotesisnya didukung oleh fakta 
yang memadai. Siswa yang membela alasan seorang tokoh dalam Huckleberry Finn ditanyai secara hati-
hati untuk melihat apakah pendiriannya didukung oleh fakta dalam novel atau tidak. Pendekatan ini 
tidak dimaksudkan merendahkan atau menyalahkan siswa, tetapi membantu mempertajam kemampuan 
berpikir kritis sehingga mereka tidak lagi mengemukakan pendapat hanya karena emosi atau keinginan 
sesaat). 
 
 Heuristik. Heuristik merujuk pada kumpulan yang tidak mengikat dari strategi, aturan umum, 
panduan dan saran bagi pemecahan masalah logis.Namun, dilihat dari tujuan buku ini, heuristik dapat 
dipgurung sebagai strategi pengajaran/ pembelajaran yang penting. Contoh prinsip heuristik meliputi: 
mencari analogi masalah yang akan Guru pecahkan, memilah-milah suatu masalah, mengusulkan 
kemungkinan solusi masalah dan menelusurinya ke belakang serta menemukan masalah yang berkaitan 
dengan masalah yang Guru hadapi untuk kemudian memecahkannya. Meskipun penerapan heuristik 
yang paling jelas ada di bidang ilmu pasti dan matematika, prinsip heuristik juga dapat digunakan dalam 
mata pelajaran non-matematis-logis. Misalnya ketika mencari pemecahan masalah sampah yang 
dihadapi oleh pemerintah, siswa dapat mencari analogi dengan bertanya kepada diri mereka sendiri, 
entitas lain apa yang menciptakan sampah. Ketika mencari gagasan utama bacaan, siswa dapat 
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memecah-mecah bacaan menjadi beberapa bagian (kalimat) dan menguji setiap bagian apakah dapat 
dikategorikan sebagai poin kunci bacaan. Heuristik melengkapi siswa dengan peta logis  yang berarti 
pula, membantu mereka menemukan cara-cara mereka sendiri di bidang akademis yang masih asing 
bagi mereka.  
 

Penalaran Ilmiah. Sama seperti harus menemukan matematika di setiap bagian kurikulum, 
Guru juga harus dapat menemukan penalaran ilmiah di luar wilayah ilmu pasti. Penyebaran penalaran 
ilmiah dalam kurikulum dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Misalnya siswa dapat 
mempelajari pengaruh penalaran ilmiah yang penting dalam sejarah (misalnya bagaimana perkembangan 
bom atom memengaruhi hasil akhir Perang Dunia II). Mereka dapat membaca buku-buku fiksi ilmiah 
sambil melihat apakah gagasan-gagasan yang dikemukakan dapat diterapkan atau tidak. Mereka 
mempelajari persoalan-persoalan global seperti AIDS, ledakan jumlah penduduk dan efek rumah kaca 
yang membutuhkan latar  belakang sains agar dapat dipahami dengan baik. Pada setiap bagian 
kurikulum, ilmu pasti menawarkan sudut pgurung lain yang dapat memperkaya persepektif siswa. 
 
3. Kecerdasan Spasial  

✓ Grafik, diagram dan peta 

✓ Visualisasi 

✓ Fotografi 

✓ Video, slide dan film 

✓ Labirin dan teka-teki visual 

✓ Kotak perangkat konstruksi 3d 

✓ Apresiasi seni 

✓ Pembacaan cerita imajinatif 

✓ Metafora gambar 

✓ Berkhayal kreatif 

✓ Melukis, kolase, dan seni visual lain 

✓ Sketsa gagasan 

✓ Latihan berpikir visual 

✓ Simbol grafis 

✓ Pemetaan-pikiran dan pemetaan visual lain 

✓ Sofware grafis komputer 

✓ Mencari pola visual 

✓ Ilusi optik 

✓ Penggunaan warna 

✓ Kegiatan yang membangkitkan kesadaran visual 

✓ Sofware lukis dan gambar/ sofware merancang dengan bantuan komputer 

✓ Pengalaman melek gambar 
 

Kecerdasan spasial berkaitan dengan gambar, baik berupa pencitraan/gambaran di benak kita, maupun 
pencitraan/gambaran di dunia eksternal: foto, slide, film, gambar, simbol grafis, bahasa ideografis dan lain-lain. 
Olehnya itu, beberapa strategi yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran. 

 
 Visualisasi. Salah satu cara termudah membantu siswa menerjemahkan buku atau materi pelajaran 
menjadi gambar dan pencitraan adalah meminta mereka memejamkan mata dan membayangkan apa yang 
mereka pelajari. Salah satu penerapan strategi Visualisasi adalah dengan menciptakan “papan tulis mental”(atau 
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layar lebar/layar televisi) di benak siswa. Mereka kemudian dapat menggambarkan materi apa pun yang harus 
mereka hafal di “papan tulis mental” tersebut: ejaan kata, rumus matematika, fakta sejarah, atau data lain. Ketika 
diminta mengingat kembali informasi tertentu, siswa hanya perlu menghidupkan kembali papan-tulis-mental 
mereka dan “melihat” data yang tertulis di sana. 
 
 Penerapan yang lebih terbuka dari strategi ini adalah dengan mengajak siswa memejamkan mata dan 
membayangkan apa yang baru saja mereka baca atau pelajari (sebuah cerita atau bab dalam diktat). Kemudian, 
mereka dapat menggambarkan atau menceritakan pengalaman mereka. Guru juga dapat mengarahkan siswa 
melalui kegiatan “pembayangan terbimbing” yang lebih formal untuk memperkenalkan mereka pada konsep atau 
materi baru (misalnya, mengarahkan siswa dalam “tur terbimbing” membayangkan sistem peredaran darah ketika 
mempelajari anatomi). Siswa juga dapat mengalami pengalaman non-spasial dalam kegiatan ini (misalnya, 
pencitraan kinestetis, verbal atau musikal). 
 
 Penggunaan Warna. Siswa yang memiliki kecerdasan spasial tinggi biasanya peka pada warna. 
Sayangnya, sekolah dipenuhi oleh teks hitam putih, lembaran fotocopy, lembar kerja dan kapur tulis. Namun, 
ada banyak cara kreatif memanfaatkan warna sebagai alat pembelajaran. Gunakan kapur berwarna, spidol dan 
transparansi warna ketika menulis di depan kelas. Berikan kepada siswa pensil, pulpen dan kertas warna untuk 
mengerjakan tugas mereka. Siswa dapat belajar menggunakan spidol berwarna untuk “memberi kode warna” 
materi yang mereka pelajari (misalnya memberi warna merah pada semua poin kunci, warna hijau untuk data 
pendukung dan warna orange untuk bagian lain yang kurang jelas). 
 
 Metafora Gambar. Metafora adalah penggunaan satu gagasan untuk merujuk pada gagasan lain dan 
metafora gambar adalah pengekspresian suatu gagasan melalui pencitraan visual. Guru dapat menarik keluar 
bakat terpendam ini (untuk menggunakan metafora) dalam membantu siswa menguasai materi yang baru. Nilai 
pendidikan metafora ada pada pembentukan hubungan antara hal yang sudah diketahui siswa dengan yang 
diajarkan. Carilah poin kunci atau konsep utama yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian hubungkan gagasan 
tersebut dengan pencitraan visual tertentu. Buatlah sendiri metafora yang utuh (misalnya “ seperti apa 
perkembangan Nusantara sejak masa Majapahit, masa penjajahan hingga menjadi Indonesia jika dibandingkan 
dengan pertumbuhan amoeba?”) atau mintalah siswa membuat metafora mereka sendiri (misalnya “Jika organ-
organ utama tubuh kita adalah binatang, binatang apakah itu?”). 
 
 Sketsa Gagasan. Apabila membaca catatan pribadi tokoh-tokoh terkenal dalam sejarah, seperti Charles 
Darwin, Thomas Edison dan Henry Ford kita akan menemukan bahwa mereka menggunakan gambar-gambar 
sederhana untuk mengembangkan gagasan-gagasan mereka yang luar biasa. Guru harus menyadari keuntungan 
cara berpikir visual semacam ini dalam membantu siswa mengartikulasikan pemahaman mereka tentang materi 
pelajaran. Strategi Sketsa Gagasan ini misalnya dengan meminta siswa menggambarkan poin kunci, gagasan 
utama, tema sentral atau konsep dasar yang diajarkan. Agar  cepat dan mudah, sketsa ini tidak harus rapi dan 
menyerupai kenyataannya. 
 
 Untuk mempersiapkan siswa menggambar dengan cara ini, permainan tebak-tebakan gambar atau Win, 
Lose, or Draw akan sangat membantu karena membiasakan siswa dengan konsep menggambar cepat untuk 
mengungkapkan gagasan-gagasan sentral. Selanjutnya, Guru dapat mulai meminta siswa menggambar konsep 
atau gagasan yang ingin Guru Fokuskan dalam pelajaran. Strategi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi 
pemahaman siswa terhadap suatu gagasan, menekankan konsep atau memberikan kesempatan yang luas bagi 
siswa untuk menggali suatu gagasan secara mendalam. Beberapa contoh topik dan konsep berikut ini dapat 
menjadi pilihan untuk diilustrasikan siswa Guru: Krisis moneter, gravitasi, probabilitas (dalam matematika), 
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pembagian, demokrasi, kesedihan (dalam karya sastra), ekosistem dan angin darat-laut. Setelah siswa selesai 
mensketsa gagasan, sebaiknya tindak lanjuti kegiatan ini dengan mendiskusikan kaitan antara gambar dan topik. 
 
 Simbol Grafis. Salah satu strategi pengajaran paling tradisional adalah menulis di papan tulis. Strategi 
yang tidak banyak digunakan lagi, terutama seusai sekolah dasar adalah menggambar di papan tulis, meskipun 
sebenarnya gambar sangat penting bagi proses pemahaman siswa yang memiliki kecenderungan pada kecerdasan 
spasial. Oleh karena itu, guru yang dapat melengkapi proses pengajarannya dengan gambar dan simbol grafis, di 
samping tulisan, akan menjangkau siswa yang lebih beragam. Oleh karena itu, untuk melaksanakan strategi ini, 
Guru harus berlatih menggambar sekurang-kurangnya di beberapa bagian pelajaran misalnya dengan 
menciptakan simbol grafis untuk konsep yang akan dipelajari. 
  

Guru tidak harus mengurai menggambar untuk dapat menggunakan strategi ini; simbol grafis yang tidak 
terlalu bagus sudah cukup untuk strategi ini. Kesediaan Guru untuk  menunjukkan gambar yang tidak terlalu 
bagus tersebut dapat menjadi contoh bagi siswa yang merasa malu memperlihatkan gambar mereka kepada siswa 
lain. 

 
4. Kecerdasan Kinestetis-Jasmani 

✓ Gerakan kreatif 

✓ Hands-on thinking 

✓ Karya wisata 

✓ Pantomim 

✓ Teater kelas 

✓ Game yang kooperatif dan kompetitif 

✓ Latihan kesadaran fisik 

✓ Semua bentuk kegiatan yang distimulasi gerak tubuh 

✓ Kerajinan 

✓ Peta tubuh 

✓ Penggunaan imaji kinestetis 

✓ Memasak, berkebun dan kegiatan-kegiatan yang menyibukkan lainnya 

✓ Mengutak-atik barang 

✓ Virtual reality sofware 
✓ Konsep kinestetis-jasmani 
✓ Kegiatan pendidikan jasmani 
✓ Penggunaan bahasa tubuh/isyarat tangan untuk berkomunikasi 
✓ Materi-materi dan pengalaman yang berkenaan dengan indera perasa (taktil) 
✓ Latihan-latihan relaksasi fisik 
✓ Respon tubuh 
 

Secara tradisional, pendidikan fisik masuk ke dalam bidang pendidikan jasmani dan pendidikan 
kejuruan. Namun, strategi-strategi berikut ini akan menunjukkan bahwa tidak sulit mengintegrasikan 
kegiatan yang dipicu oleh gerak tubuh dan kinestetis ke dalam mata pelajaran akademis tradisional 
seperti bahasa, matematika dan ilmu pasti. 

 
 Respons Tubuh. Mintalah siswa menanggapi pelajaran menggunakan tubuh mereka sebagai 
medium respons. Contoh paling sederhana dan paling banyak digunakan oleh strategiini adalah 
meminta siswa mengangkat tangan ketika mereka dapat memahami apa yang diajarkan. Namun, strategi 
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ini dapat divariasikan dengan berbagai cara. Sebagai ganti mengangkat tangan, siswa dapat tersenyum, 
mengedipkan mata, mengangkat kelima jari (satu jari untuk menunjukkan bahwa mereka baru 
memahami sebagian kecil, lima jari jika mereka paham sepenuhnya), meniru gerakan burung yang 
terbang dengan merentangkan tangan dan lain-lain. Siswa dapat memperlihatkan “respons tubuh” 
selama menyimak pelajaran (“Jika kalian paham apa yang saya ajarkan, anggukkan kepala dan jika tidak 
paham, garuk-garuklah kepala”) atau saat sedang membaca buku (“setiap kali menemukan sesuatu yang 
telah ketinggalan zaman, kerutkan dahi”) atau dalam menjawab pertanyaan dengan jumlah jawaban yang 
terbatas (“Jika kalimat-kalimat ini memiliki struktur yang paralel, angkat kedua tangan tinggi-tinggi, jika 
tidak paralel, satukan kedua tangan di atas kepala seperti bentuk atap rumah”).  
 
 Teater Kelas. Untuk menggali bakat seni peran dalam diri siswa, mintalah mereka memerankan 
teks, soal atau materi lain yang harus dipelajari dengan mendramakan isinya. Misalnya siswa dapat 
mendramakan soal matematika yang melibatkan tiga langkah pemecahan dengan memainkan drama tiga 
langkah. Teater kelas dapat berupa kegiatan informal misalnya improvisasi-satu menit teks bacaan 
selama jam pelajaran berlangsung atau berupa kegiatan formal, misalnya drama satu jam pada akhir 
semester yang merangkum pemahaman siswa tentang materi pelajaran dalam tema yang luas. Hal ini 
dapat dilakukan dengan atau tanpa perlengkapan panggung yang substansial. Siswa dapat memainkan 
sendiri  drama satu babak atau lakon yang pendek dan lucu. Selain itu, mereka dapat juga menciptakan 
pertunjukan boneka atau bentuk dramatisasi dalam miniatur (misalnya, menggambarkan bagaimana 
perang berlangsung dengan menempatkan boneka-boneka prajurit mini di sebuah papan kayu dan 
menggerak-gerakkannya agar terlihat seperti gerakan pasukan). 
 
 Konsep Kinestetis. Permainan tebak-kata yang diperagakan dengan gerakan (pantomim tebak-
kata), telah menjadi kegiatan favorit para penggemar pesta karena permainan ini menantang 
kemampuan peserta untuk mengungkapkan pengetahuan dengan cara yang tidak konvensional. Strategi 
Konsep Kinestetis dapat dilakukan baik dengan cara mengajarkan konsep kepada siswa melalui ilustrasi 
fisik maupun dengan meminta siswa mempantomimkan konsep atau istilah mata pelajaran tertentu. 
Kegiatan ini menuntut kemampuan siswa menerjemahkan informasi dari sistem linguistik atau sistem 
simbol logis menjadi ekspresi yang sepenuhnya kinestetis-jasmani. Ruang lingkup mata pelajaran yang 
dapat diajarkan dengan strategi ini tidak terbatas. Berikut ini adalah beberapa contoh konsep yang dapat 
diekspresikan melalui tguru atau gerak fisik; erosi tanah, pembelahan sel, revolusi politik, ketersediaan 
barang dan permintaan pasar, pecahan (angka) dan keanekaragaman hayati di ekosistem. Pantomim 
sederhana juga dapat dikembangkan menjadi gerakan-gerakan atau tarian yang kreatif. 
 
 Hands-on Thinking. Siswa yang memiliki kecerdasan kinestetis seharusnya memperoleh 
kesempatan belajar melalui manipulasi objek atau menciptakan sesuatu dengan tangan mereka. 
Sejumlah pendidik telah menyediakan kesempatan belajar semacam ini dengan memasukkan kegiatan-
kegiatan manipulatif (misalnya batang Cuisenaire, blok Dienes) ke dalam mata pelajaran matematika dan 
dengan melibatkan siswa dalam eksperimen atau kegiatan ilmiah di laboratorium. Dalam proyek 
tematik, siswa juga dapat melakukan kegiatan hands-on thinking (berpikir yang distimulasi gerak tubuh) 
ini-misalnya dalam pembuatan miniatur rumah gadang dalam pelajaran sejarah atau pembuatan diorama 
tropis untuk tema ekologi. Guru dapat memperluas penggunaan strategi umum ini ke wilayah-wilayah 
kurikulum yang lain. Untuk tingkat hafalan di luar kepala, siswa dapat belajar tentang ejaan kata atau 
kosakata baru dengan cara membuat model dari tanah liat atau dengan pembersih pipa. Pada tingkat 
kognitif yang lebih tinggi, siswa dapat mengekspresikan konsep yang abstrak dengan membuat patung, 
kolase atau bentuk-bentuk kerajinan lain. Misalnya siswa dapat memperlihatkan pemahaman mereka 
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tentang istilah “defisit” (dalam pengertian ekonomi) hanya dengan menggunakan tanah liat (atau bahan 
lain yang tersedia) dan kemudian menjelaskan hasil karya mereka dalam diskusi kelas. 
 
 Peta tubuh. Tubuh manusia dapat menjadi alat pedagogis yang sangat berguna jika diubah 
menjadi poin rujukan atau “peta” untuk bidang pengetahuan tertentu. Salah satu contoh paling umum 
dari pendekatan ini adalah penggunaan jari untuk berhitung dan menghitung (penggunaan 
penghitungan dengan sistem jari seperti sempoa telah banyak diadaptasikan ke dalam kelas). Kita juga 
dapat memetakan bidang-bidang lain dengan badan kita. Dalam geografi, misalnya badan dapat 
merepresentasikan Indonesia (jika kepala mewakili Kalimantan, di mana posisi Sumatra?). Badan juga 
dapat digunakan untuk memetakan strategi pemecahan masalah dalam pelajaran matematika. Misalnya 
dalam perkalian angka dua digit dan angka satu digit, kedua kaki dapat menjadi angka dua digit  dan 
lutut dapat menjadi angka satu digit. Kemudian siswa dapat melakukan langkah-langkah berikut ini 
ketika mencoba “memecahkan” masalah: menepuk lutut kanan dan kaki kanan untuk mendapatkan 
hasil dari perhitungan yang pertama (ditunjukkan dengan tepukan pada paha); menepuk lutut kanan dan 
kaki kiri untuk mendapatkan hasil perhitungan yang kedua (untuk menunjukkan dengan tepukan pada 
perut); menepuk paha dan perut (menunjukkan penambahan kedua hasil perhitungan) dan menepuk 
kepala (untuk menunjukkan hasil akhir perhitungan). Dengan mengulangi gerakan fisik yang 
merepresentasikan proses atau gagasan tertentu, secara bertahap siswa akan menginternalisasikan proses 
atau gagasan tersebut. 

 
 

5. Kecerdasan Musik 

✓ Konsep musik 

✓ Bernyanyi, bersenandung atau bersiul 

✓ Memainkan lagu rekaman 

✓ Memainkan lagu dengan piano, gitar atau alat musik lain 

✓ Bernyanyi bersama 

✓ Musik suasana 

✓ Apresiasi musik 

✓ Bermain perkusi 

✓ Irama, lagu, lagu rap dan senandung 

✓ Menggunakan musik latar 

✓ Menghubungkan nada-nada lama dengan konsep tertentu 

✓ Diskografi 

✓ Menciptakan melodi baru untuk suatu konsep 

✓ Mendengarkan imaji musik dari dalam diri 

✓ Sofware musik 

✓ Musik”supermemori” 
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Strategi berikut ini akan membantu Guru mulai mengintegrasikan musik ke dalam inti kurikulum. 
 

 Irama, Lagu, Rap dan senandung. Ambillah inti dari apa pun yang akan Guru ajarkan dan 
kemaslah dalam format berirama yang dapat dinyanyikan, disenandungkan atau dinyanyikan secara rap. 
Pada tingkat hafalan, ini berarti kita dapat menghafal kata sesuai dengan irama metronom (alat yang 
dipakai untuk menentukan kecepatan irama lagu, peny.) atau menghafalkan tabel perkalian dengan 
menyanyikannya dalam irama lagu populer. Guru juga dapat mengidentifikasikan poin-poin utama yang 
ingin Guru tekankan dalam pelajaran, gagasan utama suatu cerita atau tema sentral suatu konsep dan 
kemudian mengemasnya dalam format yang berirama. Misalnya, untuk mengajarkan konsep hukum alam 
John Locke, separuh kelas dapat menyenandungkan “hukum alam, hukum alam, hukum alam, hukum 
alam...” sementara separuh yang lain menyenandungkan “kehidupan, kebebasan, kebahagiaan, kehidupan, 
kebebasan, kebahagiaan...” meminta siswa menciptakan lagu sendiri lagu, lagu rap atau senandung yang 
merangkum, menggabungkan atau menerapkan makna dari yang mereka pelajari akan membawa siswa ke 
tingkat belajar yang lebih tinggi. Strategi ini juga dapat diperkaya dengan penggunaan perkusi atau alat 
musik lain. 
 
 Diskografi. Tambahkan bibliografi kurikulum Guru dengan daftar rekaman kumpulan musik-
tape recorder, CD dan rekaman-rekaman lain yang mengilustrasikan, mewujudkan atau menjelaskan 
materi yang ingin Guru ajarkan. Misalnya, ketika menyusun unit tentang terbentuknya rasa nasionalisme 
Indonesia, Guru dapat mengumpulkan lagu-lagu yang berkaitan dengan tema tersebut, misalnya Satu 
Nusa Satu Bangsa, Halo-halo Bandung, Indonesia Raya dan lagu yang lebih kontemporer Gebyar-Gebyar 
(Gombloh). Setelah mendengarkan rekaman lagu tersebut, siswa dapat mendiskusikan isi lagu dalam 
kaitannya dengan tema unit yang diajarkan. 
 
 Di samping itu, Guru dapat mencari lagu, lirik atau potongan lagu yang secara meyakinkan 
merangkum poin kunsi atau pesan utama pelajaran. Misalnya, untuk menggambarkan peran sejati DPR, 
Guru dapat memperdengarkan lagu Iwan Fals Wakil Rakyat. Konsep musik semacam ini biasanya dapat 
menjadi pengantar musik ke pelajaran yang efektif. 
 
 Musik Supermemori. Dua puluh lima tahun yang lalu, para peneliti pendidikan di Eropa Timur 
menemukan bahwa siswa dapat menjadi lebih mudah mengingat informasi ketika mereka mendengarkan 
penjelasan guru sambil mendengarkan musik latar. Siswa harus dalam keadaan santai (mengulurkan kepala 
di meja atau berbaring di lantai) ketika guru secara berirama menyampaikan informasi yang harus 
dipelajari (misalnya ejaan atau kosakata baru, fakta-fakta sejarah, istilah ilmu pengetahuan) dengan diiringi 
musik sebagai latar. 
 
 Konsep Musikal. Nada musik dapat digunakan sebagai alat kreatif untuk mengekspresikan 
konsep, pola atau skema pelajaran. Misalnya, untuk mengajarkan gagasan tentang lingkaran secara musikal, 
mulailah bersenandung dengan nada tertentu, turunkan nada secara bertahap (menunjukkan gradien 
bertahap dari sebuah lingkaran) samapi nada yang rendah dan kemudian naik sedikit demi sedikit menuju 
nada awal. Guru dapat menggunakan teknik yang sama untuk kosinus, elips dan bentuk matematis lain 
dan Guru dapat menggunakan ritme untuk mengekspresikan gagasan. Misalnya dalam pelajaran tentang 
Romeo and Juliet karya Shakespeare, Guru dapat saling menabrakkan dua ritme untuk mengesankan 
konflik antara dua keluarga, sementara di sela-sela tabrakan dua ritme tersebut dua ritme yang lebih 
lembut mengalun saling menyelaraskan diri (Romeo dan Juliet). Strategi ini menjanjikan kesempatan yang 
luas untuk ekspresi kreatif baik dari guru maupun siswa. 
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 Musik Suasana. Gunakan rekaman musik yang membangun suasana atau suasana hati yang 
cocok untuk pelajaran atau unit tertentu. Musik semacam ini dapat berupa efek suara (sebagian besar suara 
non-verbal diolah kecerdasan musik), suara alam, musik klasik atau kontemporer yang dapat membangun 
kondisi emosional tertentu. Misalnya, sebelum siswa membaca cerita yang mengambil lokasi di dekat laut, 
mainkan rekaman suara laut (deburan ombak memecah pantai, suara camar laut)atau  kemesraan karya 
Iwan Fals. 

 
6. Kecerdasan Interpersonal 

✓ Kerja kelompok 

✓ Interaksi interpersonal 

✓ Menengahi konflik 

✓ Mengajari teman sekelas 

✓ Game dengan papan permainan 

✓ Tutorial antar-angkatan 

✓ Sesi curah gagasan dalam kelompok 

✓ Berbagi rasa dengan teman sekelas 

✓ Kegiatan kemasyarakatan 

✓ Magang 

✓ Simulasi 

✓ Perkumpulan akademis 

✓ Sofware interaktif 

✓ Pesta atau pertemuan sosial sebagai sarana belajar 

✓ Formasi patung dari manusia 
 

Strategi-strategi berikut ini dapat membantu guru menyentuh kebutuhan setiap siswa akan 
kebersamaan dan hubungan dengan orang lain. 

 
 Berbagi Rasa dengan Teman Sekelas. Mungkin, berbagi rasa adalah strategi kecerdasan 
majemuk yang paling mudah diterapkan. Yang harus Guru lakukan hanyalah mengatakan kepada siswa 
“berbaliklah ke teman sebelahmu dan mulailah bercerita tentang...” titik-titik ini dapat diisi dengan topik 
apa pun. Guru dapat meminta siswa mengolah materi yang baru saja diajarkan di kelas (“kemukakan 
pertanyaan yang muncul setelah mendengarkan pelajaran”) atau Guru ingin memulai pelajaran dengan 
cara berbagi rasa ini untuk membuka apa yang sudah diketahui siswa tentang topik yang sedang dipelajari 
(“Ceritakan kepada temanmu tiga hal yang kau ketahui tentang kerajaan-kerajaan besar di Nusantara pada 
masa lampau”). Waktu bercerita ini dapat dibuat singkat (30 detik) atau diperpanjang (hingga satu jam atau 
lebih). Berbagi rasa dengan teman sekelas ini juga dapat dikembangkan menjadi mengajari teman sebaya 
(siswa melatih atau mengajarkan materi tertentu kepada siswa lain) atau berupa tutorial antarangkatan 
(siswa yang lebih senior membantu siswa yang lebih junior). 
 

 Formasi Patung dari Orang. Jika siswa berkumpul dan secara kolektif merepresentasikan 
bentuk fisik suatu gagasan, konsep atau tujuan pembelajaran lain, muncullah formasi-patung-dari-orang. Jika 
siswa mempelajari sistem tengkorak, mereka dapat membuat representasi tengkorak dari orang yakni 
setiap orang merepresentasikan sebuah tulang atau sekelompok tulang. Untuk unit tentang penemuan, 
siswa dapat menciptakan formasi patung-dari-orang dari berbagai hasil penemuan, lengkap dengan bagian-
bagiannya yang dapat bergerak. Dalam pelajaran aljabar, mereka dapat menciptakan formasi-patung-dari-orang 
dari persamaan-persamaan, setiap orang merepresentasikan angka atau fungsi dalam persamaan tersebut. 
Demikian pula dalam pelajaran bahasa, siswa dapat membuat formasi-orang-dari-patung yang 
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merepresentasikan ejaan kata (setiap siswa memegang satu huruf), kalimat (setiap siswa memegang satu 
kata) atau seluruh paragraf (setiap siswa merepresentasikan satu kalimat utuh). Mintalah siswa membantu 
“mengarahkan” kegiatan ini atau biarkan komponen-komponen patung tersebut mengatur dirinya sendiri. 
Keindahan pendekatan ini ada pada meminta orang mempresentasikan benda-benda yang semula hanya 
dijumpai di buku-buku, OHP atau kuliah/uraian. Formasi-patung-dari-orang ini dapat mengangkat proses 
belajar dari konteks teoritisnya yang abstrak dan segera menempatkannya di tatanan sosial yang dapat 
dijangkau dengan mudah. 

 
Kerja Kelompok. Pembentukan kecil untuk mencapai tujuan pengajaran umumadalah komponen 

utama model belajar kelompok. Kelompok ini paling efektif jika terdiri dari tiga sampai delapan orang. 
Siswa-siswa dalam kelompok kerja ini dapat mengerjakan tugas belajar dengan bermacam-macam cara. 
Kelompok dapat mengerjakan tugas tertulis secara kolektif, misalnya dengan setiap anggota 
menymbangkan gagasan-persis seperti kerja penulis skenario ketika mempersiapkan sebuah episode 
televisi. Mereka juga dapat membagi tanggung jawab dengan berbagai macam cara. Misalnya, kelompok 
dapat membagi tugas berdasarkan struktur tugas dengan satu anggota mengerjakan pengantar, anggota 
lain mengerjakan bagian isi dan anggota yang lain mengerjakan kesimpulan. Atau kelompok dapat 
menggunakan strategi “potongan gambar” dan menugasi setiap siswa untuk bertanggung jawab terhadap 
buku atau subtopik tertentu. Cara lain, mereka menugaskan peran yang berbeda diantara anggota 
kelompok misalnya satu orang menulis, satu orang memeriksa kesalahan ejaan atau tguru baca, satu orang 
membacakan laporan di depan kelas, dan yang terakhir memimpin diskusi. 

 
Board Games. Board Games (game yang menggunakan papan permainan/game papan) adalah cara 

belajar pada konteks lingkungan sosial informal yang menyenangkan. Di satu sisi, siswa dapat mengobrol, 
mendiskusikan aturan permainan, melemparkan dadu dan tertawa. Namun, di sisi yang lain mereka terlibat 
dalam proses mempelajari keterampilan atau topik yang menjadi fokus game tersebut. Game papan ini 
dapat dibuat dengan mudah dari kertas manila, spidol warna (untuk menggambar jalan atau jalur yang 
harus dilalui oleh pemain), sepasang dadu dan mobil-mobilan, orang-orangan mini atau kubus berwarna 
(tersedia di toko-toko mainan) sebagai alat-alat bermain. Topik game ini dapat berupa materi pelajaran, 
mulai dari fakta matematika dan keterampilan berbahasa sampai dengan materi sejarah.  

 
Simulasi. Simulasi melibatkan  sekelompok orang yang secara bersama-sama menciptakan 

lingkungan “serba-seguruinya”. Tatanan sementara ini mempersiapkan suasana untuk kontak yang lebih 
langsung dengan materi yang dipelajari. Misalnya siswa yang mempelajari periode sejarah tertentu 
mengenakan kostum periode tersebut, mengubah ruang kelas menjadi suatu tempat pada zaman tersebut 
dan kemudian mulai berakting seolah-olah mereka hidup di zaman tersebut. Demikian pula ketika 
mempelajari wilayah-wilayah geografis atau ekosistem tertentu, siswa dapat mengubah ruang kelas menjadi 
hutan belantara atau hutan tropis tiruan. 

 
Simulasi ini dapat bersifat improvisasi dan spontan., memainkan skenario yang dibuat dengan 

seketika oleh guru: “Baik, sekarang kalian semua  berada di Ibu kota Majapahit pada zaman Maharaja 
Hayam Huruk serta Mahapatih Gajah Mada dan menjadi penduduk negeri itu. Mulai bermain!” atau 
simulasi ini dibuat berkesinambungan sehingga  membutuhkan persiapan yang substansial, seperti 
dekorasi, kostum dan perlengkapan panggung yang lain untuk mendukung gambaran pada zaman atau 
wilayah tertentu di bumi ini. 

 
7. Kecerdasan Intrapersonal 

✓ Belajar sendiri/mandiri 
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✓ Momentum mengekspresikan perasaan 

✓ Pengajaran yang disusun sendiri 

✓ Game dan kegiatan individual 

✓ Ruang belajar sendiri 

✓ Sesi refleksi satu menit 

✓ Pusat minat (interest centers)  

✓ Hubungan materi pelajaran dengan kehidupanpribadi 

✓ Alternatif pilihan untuk pekerjaan rumah 

✓ Waktu memilih 

✓ Pengajaran-sendiri terencana 

✓ Terbuka untuk kurikulum yang membangkitkan inspirasi atau motivasi 

✓ Kegiatan yang mendukung penghargaan diri-sendiri 

✓ Mengumpulkan jurnal 

✓ Sesi perumusan tujuan 
 

Strategi-strategi berikut ini akan membantu guru dalam pembelajaran berbasis kecerdsan 
intrapersonal. 

 
 Sesi Refleksi Satu Menit. Selama pelajaran, diskusi, penelitian atau kegiatan lain, sebaiknya siswa  
mendapatkan waktu “jeda” yang cukup untuk mawas diri atau merenung. Sesi refleksi satu-menit 
memberikan waktu bagi para siswa untuk mencerna informasi yang mereka terima atau menghubungkan 
informasi dengan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan mereka sendiri. Refleksi ini juga menciptakan jeda 
yang menyegarkan yang membantu siswa tetap siaga dan siap menjalani kegiatan-kegiatan selanjutnya.  
 
 Sesi refleksi satu-menit dapat dilakukan setiap saat selama waktu sekolah. Namun, kegiatan ini 
paling cocok dilakukan setelah penyajian informasi yang penting bagi kurikulum atau yang secara khusus 
menantang. Selama sesi satu-menit ini (yang dapat diperlama atau dipersingkat untuk mengakomodasikan 
rentang waktu perhatian yang berbeda), siswa tidak boleh berbicara dan hanya merenungkan apa yang 
baru saja dipresentasikan dengan cara mereka masing-masing. Namun demikian, siswa jangan sampai 
merasa dipaksa untuk “berbagi rasa” tentang apa yang mereka renungkan, tetapi tentu ada manfaatnya 
bertanya kepada siswa apakah ada yang ingin menyampaikan pemikirannya. 
 
 Hubungan Materi Pelajaran dengan Pengalaman Pribadi. Pertanyaan besar yang dihadapi 
siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang kuat selama belajar di sekolah adalah “Apa kaitan 
semua ini dengan hidupku?” Sebagian besar siswa mungkin pernah melemparkan pertanyaan serupa 
dengan berbagai cara selama belajar di sekolah. Guru bertugas membantu siswa menjawab pertanyaan ini 
dengan secara sinambung menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan pribadi siswa. Oleh 
karena itu, strategi ini menuntut guru untuk merangkaikan asosiasi, perasaan dan pengalaman pribadi ke 
dalam proses pengajaran. Guru dapat memasukkan materi-materi pribadi tersebut ke dalam proses belajar-
mengajar dengan pertanyaan (“Siapa yang pernah ... ?, pernyataan (“Kalian mungkin bertanya-tanya, apa 
hubungan ini semua dengan hidup kita. Ya, jika kalian pernah punya rencana...”) atau permintaan 
(“Bayangkan kembali masa kecil kita ketika...”). 
 
 Waktu Memilih.Memberikan pilihan kepada siswa adalah prinsip dasar pendidikan dan sekaligus 
merupakan strategi pengajaran intrapersonal yang spesifik. Pada dasarnya, strategi ini dilakukan dengan 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat keputusan tentang pengalaman belajarnya. 
Membuat pilihan sama seperti berlatih angkat beban, semakin sering siswa siswa memilih diantara pilihan-
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pilihan yang ada, semakin kuat “otot tanggung jawab” yang terbentuk. Pilihan-pilihan yang diberikan bisa 
sedikit dan terbatas atau dapat pula signifikan dan terbuka (“Pilihlah proyek yang ingin kalian lakukan 
selama satu semester”). Pilihan yang diberikan dapat berkaitan dengan isi (“Pilihlah topik yang ingin kalian 
gali”) atau dengan proses (“Pilihlah metode presentasi penelitian akhir kalian dari daftar ini”). Pilihan 
dapat bersifat informal atau spontan (“Baiklah, kalian ingin diskusi ini dilanjutkan atau cukup sekian 
saja?”) atau pilihan yang dirancang dengan cermat dan sangat sistematis (seperti penggunaan kontrak 
belajar untuk setiap siswa). 
 
 Momentum Mengekspresikan Perasaan. Manusia memiliki “otak emosional” yang tersusun 
dari struktur-struktur subkortikal. Untuk mendidik otak emosional tersebut, pendidik harus mengajar 
dengan perasaan. Dengan demikian, strategi ini menganjurkan bahwa selama proses belajar-mengajar guru 
bertanggung jawab untuk menciptakan momen-momen sehingga siswa dapat tertawa, merasa marah, 
mengungkapkan pendapat yang keras, tersentuh oleh suatu topik atau menaglami emosi-emosi lain. Guru 
dapat membantu menciptakan momen mengekspresikan perasaan ini melalui beberapa macam cara: 
pertama, dengan memperagakan emosi tersebut sendiri ketika mengajar; kedua dengan membuat siswa 
merasa aman untuk mengekspresikan emosi di kelas (memberi izin, melarang kritik dan mengakui emosi-
emosi yang muncul); dan akhirnya dengan menyediakan pengalaman (seperti film, buku dan gagasan-
gagasan yang kontroversial) yang dapat membangkitkan reaksi yang melibatkan perasaan. 
 
 Sesi Perumusan Tujuan. Salah satu karakteristik pelajar yang memiliki kecerdasan intrapersonal 
kuat adalah kemampuannya merumuskan tujuan-tujuan realistis bagi dirinya sendiri. Kemampuan ini tentu 
merupakan salah satu kemampuan penting yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam 
kehidupan. Oleh karena itu, jika pendidik menyediakan kesempatan merumuskan tujuan bagi siswa, tidak 
terkira sumbangan pendidik bagi siswa dalam persiapan mereka menjalani kehidupan. Tujuan ini dapat 
berupa tujuan jangka-pendek (“Saya minta semua menuliskan tiga hal yang ingin dipelajari hari ini”) atau 
tujuan jangka-panjang (“Ceritakan perkiraan tentang pekerjaan kalian dua puluh lima tahun yang akan 
datang”). Sesi perumusan tujuan dapat berlangsung hanya dalam beberapa menit atau dapat dijalankan 
dalam perencanaan yang jauh selama beberapa bulan. Tujuan itu sendiri dapat berkaitan dengan hasil 
akademis (“akan sampai di tingkat berapakah kamu semester ini”), hasil belajar yang lebih luas (“harus 
sudah bisa apa kamu saat lulus nanti?”) atau tujuan hidup (“Jenis pekerjaan apa yang akan kamu jalani 
setamat sekolah”). Cobalah untuk memberikan kesempatan setiap hari kepada siswa merumuskan tujuan 
bagi dirinya sendiri. Guru dapat pula menunjukkan kepada para siswa cara-cara yang berbeda untuk 
menyatakan tujuan-tujuan tersebut (melalui kata-kata, gambar dan lain-lain) dan metode untuk membuat 
grafik kemajuannya (melalui grafik, tabel, jurnal dan alur waktu). 
 
 
8. Kecerdasan Naturalis 

✓ Jalan-jalan di alam terbuka 

✓ Akuarium, terarium dan ekosistem portabel lain 

✓ Berkebun 

✓ Membawa binatang piaraan ke kelas 

✓ Video, film dan film bioskop tentang alam 

✓ Peralatan studi alam (teropong, teleskop, mikroskop) 

✓ Studi ekologi 

✓ Stasiun cuaca kelas 

✓ Tanaman sebagai dekorasi 

✓ Belajar dengan melihat ke luar jendela 
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 Umumnya proses pembelajaran dilakukan di gedung-gedung sekolah. Bagi siswa yang belajar 
paling efektif melalui alam, hal ini berarti memisahkan mereka dari sumber belajar yang paling penting. 
Ada dua solusi primer untuk dilema ini. Pertama, perlunya meningkatkan kesempatan belajar di 
lingkungan alam bagi siswa ini. Kedua, perlunya menghadirkan alam dan dunianya ke lingkungan kelas 
atau sekolah sehingga siswa yang memiliki kecenderungan pada kecerdasan naturalis memperoleh 
kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan kecerdasan naturalis mereka saat berada di sekolah. 
Strategi-strategi berikut ini memanfaatkan satu atau kedua solusi tersebut.  
 
 Jalan-jalan di Alam Terbuka. Sebenarnya, semua mata pelajaran dapat diajarkan melalui “jalan-
jalan di alam” ini. Ilmu alam dan matematika, tentu saja, dapat dipelajari melalui berbagai macam prinsip 
yang bekerja dalam pertumbuhan tanaman, cuaca, tanah dan binatang yang berlari-lari atau terbang ke 
sana kemari. Jika Guru mengajar sastra atau sejarah yang melibatkan lingkungan alam (dan kebanyakan 
memang melibatkan alam sekurang-kurangnya di beberapa bagian), Guru dapat menggunakan strategi ini 
untuk merekonstruksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita atau periode sejarah tertentu. 
Katakanlah, “bayangkan, di bawah pohon inilah Samsul Bahri dan Siti Nurbaya sering bertemu dalam 
kisah Siti Nurbaya karya Marah Rusli” atau “bayangkan, padang rumput ini adalah tempat berlangsungnya 
perang antara para pengikut Pangeran Diponegoro melawan pasukan Belguru”. Jalan-jalan di alam terbuka 
juga sangat cocok menjadi bentuk persiapan kegiatan menulis kreatif, menggambar atau kesenian. 
 
 Melihat ke Luar Jendela. Satu gambaran klasik siswa yang “kurang perhatian” dalam mengikuti 
pelajaran adalah anak yang duduk di meja sambil menatap ke luar jendela, mungkin ia membayangkan apa 
yang dapat dia lakukan saat ini! Mengapa mereka ingin melihat ke luar jendela? Biasanya, karena yang 
mereka lihat di luar sana lebih menarik daripada yang terjadi di dalam kelas. Apabila benar demikian, lalu 
mengapa kita tidak menggunakan kecenderungan “kehilangan minat pada tugas kelas” ini sebagai strategi 
kelas yang positif? Dengan kata lain, “melihat ke luar jendela” adalah teknik yang dapat digunakan para 
pengajar untuk memajukan kurikulum. Secara pedagogis, apa yang dapat diperoleh melalui strategi ini? 
Studi cuaca (buatlah stasiun cuaca kelas untuk membuat penilaian cuaca); mengamati burung (gunakan 
teropong), memahami waktu (pelajari pengaruh musim pada pohon, rumput-rumputan atau tanaman-
tanaman lain); perumpamaan (mintalah siswa menciptakan metafora berdasarkan lingkungan alam dalam 
tulisan-tulisan mereka). Tentu saja, jika kelas Guru tidak memiliki jendela (hasil karya desainer atau arsitek 
bangunan non-naturalis yang patut disesali) atau jendela Guru mengarah ke kelas lain atau dinding 
bangunan lain, strategi ini tidak dapat diterapkan. Namun, jika itu yang terjadi Guru dapat menggunakan 
strategi “visualisasi” kecerdasan spasial untuk membantu siswa membayangkan bahwa mereka sungguh-
sungguh memiliki jendela sehingga mereka dapat melihat ke luar untuk mendapatkan pemgurungan alam 
sekitar di luar sana. Bahkan Guru dapat merancang rangka “jendela ajaib” di dinding yang kosong sebagai 
media untuk melihat “alam sekitar” imajiner. 
 
 Tanaman sebagai Dekorasi. Jika Guru tidak dapat berjalan-jalan ke luar kelas di alam terbuka 
dan tidak memiliki jendela untuk melihat alam, solusi berikutnya yang dapat dilakukan adalah membawa 
benda-benda alam ke dalam kelas. Banyak guru mempercantik bendul atau ambang jendela dengan pot-
pot bunga sekadar untuk menciptakan atmosfer positif bagi proses belajar. Namun, ada gunanya juga 
mempertimbangkan tanaman ini sebagai sarana belajar.Fakta bahwa ketika bunga mekar, jumlah daun 
bunga sering berlipat jumlahnya, misalnya dapat digunakan untuk mempelajari konsep perkalian dalam 
kerangka alam. Tanaman dapat menjadi “perlengkapan panggung” yang bermanfaat sebagai hiasan di latar 
belakang untuk strategi “teater kelas” dan “formasi-patung-dari-orang” yang telah dibahas terdahulu. 
Ketika menjelaskan departemen-departemen pemerintah negara, guru dapat menggunakan cabang pohon 
yang ada di sekitar kelas sebagai metafora naturalistik untuk ilustrasi konsep. Dalam pelajaran ilmu pasti 
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dan matematika, siswa dapat mengukur pertumbuhan pohon-pohon. Memberikan tugas memelihara 
tanaman di kelas kepada siswa yang sulit diatur, yang memiliki kecenderungan pada kecerdasan naturalis, 
akan membantu mengarahkan kembali energi mereka. dan siswa itu sendiri telah tumbuh sepanjang 
tahun). 
 
 Membawa Hewan Piaraan ke Kelas. Banyak kelas di sekolah dasar yang memelihara “hewan 
piaraan kelas” yang ditempatkan di kurungan kecil, kgurung kelinci atau kgurung binatang yang lain. 
Strategi ini menggarisbawahi betapa pentingnya anggota kelas tambahan ini bagi pengajaran nilai di kelas. 
Pertama, memelihara binatang di kelas secara otomatis akan menciptakan ruang yang nyaman bagi siswa 
yang memiliki kecenderungan pada kecerdasan naturalis karena mereka dapat menjalin hubungan dengan 
alam sekitar dan memberikan kasih sayang kepada mahluk hidup lain (mungkin, diantara mereka kelak ada 
yang menjadi dokter hewan). Kedua, memelihara binatang piaraan di kelas banyak bermanfaat bagi proses 
pengajaran. Siswa dapat melatih kemampuan observasi ilmiah dengan cara mencatat perilaku binatang. 
Anak-anak dapat mencatat berapa banyak makanan yang di makan, berat badan dan statistik-statistik vital 
lain hewan tersebut.  
 
 Ekostudi. Strategi terakhir ini menyiratkan kesimpulan pentingnya memiliki sikap hormat pada 
alam sekitar. Inilah gagasan inti di balik ekostudi. Strategi ini berarti bahwa apa pun yang kita ajarkan baik 
itu sejarah, ilmu pasti, matematika, sastra, geografi, ilmu sosial, seni, musik maupun mata pelajaran lain, 
kita mesti mempertimbangkan relevansinya terhadap ekologi bumi ini. Pada intinya, apa yang saya 
sarankan di sini adalah bahwa “ekologi” lebih dari sekadar satu “unit”, “mata pelajaran”, atau “topik” yang 
terpisah dari bagian-bagian kurikulum yang lain, tetapi harus diintegrasikan ke dalam setiap bagian 
pengajaran di sekolah.  

 
 

C. Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan 

a. Dosen menyampaikan latar berlakang, tujuan, dan langkah-langkah kegiatan dari bab ini.  
b.  Dosen mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa tentang: 
   

• Siapa yang lebih cerdas Habibie atau Mike Tyson? 

• Apa alasan anda memilih dan mengatakan cerdas salah satu tokoh di atas? 
 
(jawaban mahasiswa ditulis pada papan tulis atau ditayangkan pada slide) 

 
Catatan bagi Dosen: 
 
Beri penjelsan singkat kedua tokoh di atas, dosen juga bisa memberi dan menyebut nama yang lain. 

 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan I :  

a. Dosen meminta mahasiswa untuk mendiskusikan kecerdasan majemuk, tokoh dan bentuk-bentuk 
kecerdasan majemuk. 

b. Hasil diskusi ditulis dalam bentuk mind mapping. Mind mapping dibuat dalam ukuran besar (ukuran 
kertas koran). 
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Hasil diskusi ditulis dalam bentuk mind mapping. Mind mapping dibuat dalam ukuran besar (ukuran 
kertas koran). 
 
Catatan bagi Dosen: 
 
Pada pertemuan sebelumnya, dosen mengajak mahasiswa untuk membawa kertas dan gardus bekas, 
lem, gunting, dan ATK lainya) 
 

Kegiatan II: 
 
a. Dosen menyampaika kepada mahasiswa untuk melakukan karya kunjung. 
b. Mahasiswa memilih salah satu anggota kelompok untuk menjaga pajangan dan anggota yang lain 

menyebar ke kelompok lain sesuai dengan kode nomor yang diterima. 
c. Penjaga pajangan mempresentasikan hasil diskusinya dan pengunjung meberi komentar dan 

masukan kepada kelompok yang dikunjungi. 
 

Kegiatan III: 
 
a. Setelah kembali ke kelompok masing-masing, Dosen mengajak mahasiswa untuk mendiskusikan 

hasil masukan dan komentar kelompok lain. 
b. Mahasiswa menyempurnakan mind mapping sesuai dengan hasil dskusi kelompok. 

 
 

Kegiatan VI 
 
a. Dosen mengajak mahasiswa untuk mengkaji bacaan yang terkait dengan pembelajaran berbasis 

kecerdasan majemuk. 
b. Mahasiswa diminta untuk mencetat point-point penting terkait dengan bentuk dan model 

pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk.  
 

3. Penguatan 

a. Dosen memberi penguatan dengan cara memberi pertanyaan tentang makna kecerdasan majemuk 
dan pembagiannya 

b. Dosen memebri kesempatan kepada dua atau tiga mahasiswa untuk menyampaikan hasil bacaannya 
tentang bentuk dan model pemebelajaran berbasis majemuk. 

 

D. Soal Latihan 

1. Apa yang saudara ketahui tentang kecerdasan majeumuk? 
2. Uraikan pembagian kecerdasan majemuk dan ciri-ciri dari setiap kecerdasan! 
3. Sebutkan lima bentuk dan model pemeblajaran berbasiss kecerdasan majemuk! 
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BAB XIII 

MANAJEMEN KELAS 

 

A. Tujuan Pembelajaran 
 

Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
 

1. menjelaskan pengertian manajemen kelas. 
2. mengidentifikasi cara manajemen kelas yang efektif. 
3. menjelaskan faktor yang mempengaruhi guru dalam manajemen kelas.  

 
 
B. Materi Pembelajaran 
 
1. Makna Manajemen Kelas 
 

Manajemen Kelas adalah salah satu ranah yang harus diperhatikan oleh seorang guru.  Hal ini 
bisa memberikan masalah yang cukup berat dan bisa membuat guru frustasi apabila guru tidak memiliki 
pengetahuan dan keahlian dalam area manajemen kelas ini. Manajemen kelas yang baik bukan hanya 
secara tidak langsung dapat bekerja sama dengan ssiwa dalam mengurangi perilaku menyimpang dan dapat 
menangani secara efektif ketika perilaku tersebut terjadi, tetapi juga menopang kegiatan akademik yang 
bermanfaat dan manajemen kelas  merupakan sistem manajemen kelas sebagai suatu keseluruhan 
(termasuk tidak terbatas hanya intervensi disiplin guru) yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan 
siswa dalam aktivitas ini jadi tidak sekadar mengurangi perilaku menyimpang. 

 
Manajemen kelas harus berdasarkan pada pemahaman yang kuat atas penelitian dan teori 

mutakhir dalam manajemen kelas dan kebutuhan personal dan psikologis siswa. Pengalaman penulis 
dalam pengajaran pelatihan manajemen kelas dan konsultan sekolah menunjukkan bahwa meskipun 
muncul kekhawatiran luas terhadap prestasi siswa dan perilaku menyimpang sangat sedikit guru yang 
memahami mengapa masalah ini muncul atau bagaimana hubungan antara masalah dan perilaku 
profesional mereka dan kekeliruan dalam memenuhi kebutuhan personal dan akademik siswa. Sesudah 
guru memahami kebutuhan siswa dan bagaimana kebutuhan ini berhubungan dengan perilaku, maka 
langkah adalah mengembangkan kelas yang termanajemen dengan baik untuk meyakinkan bahwa 
kebutuhan personal siswa dipenuhi di kelas.  

 
Manajemen kelas tergantung pada penciptaan iklim kelas yang positif dan komunitas yang 

mendukung dengan menjalin hubungan positif guru-siswa dan kawan; adanya keterlibatan positif dengan 
orang tua dan wali siswa dan menggunakan metode organisasi dan manajemen kelompok yang melibatkan 
siswa dalam pengembangan dan komitmen terhadap standar perilaku dan yang memfasilitasi tugas siswa. 
Membentuk perilaku positif siswa dengan menitikberatkan pada pembentukan lingkungan kelas yang 
positif dan mendukung adalah upaya yang didasarkan pada konsep yang disajikan oleh sejumlah psikolog 
dan pendidik. Individu akan belajar secara efektif dalam lingkungan yang memenuhi kebutuhan dasar 
personal dan psikologis. Meskipun menciptakan hubungan positif dalam kelas dapat memperbaiki 
perilaku dn prestasi siswa secara signifikan, penelitian juga menunjukkan pentingnya instruksi yang bagus. 

 
Manajemen kelas yang efektif adalah manajemen kelas komprehensif yang menggunakan metode 

instruksional yang memfasilitasi yang optimal dengan merespons kebutuhan akademik siswa individu dan 
kelompok kelas. Penciptaan lingkungan kelas positif dicirikan dengan pengajaran yang efektif dan 
keterampilan organisasional akan menyebabkan berkurangnya masalah perilaku dan meningkatkan prestasi 
siswa. Meskipun demikian siapa pun yang mengajar atau bekerja dengan anak  atau remaja akan 
mengetahui bahwa beberapa siswa sering berkelakuan tidak baik bahkan dalam lingkungan belajar yang 
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paling produktif. Akibatnya guru membutuhkan keterampilan amnajemen perilaku untuk mendukung 
keahlian instruksional mereka. 

 
Manajemen kelas melibatkan kemampuan untuk menggunakan berbagai macam metode 

konseling dan perilaku yang melibatkan siswa dalam meneliti dan mengoreksi perilaku yang tidak tepat. 
Guru tidak dapat diharapkan untuk menggunakan strategi konseling mendalam di kelas. Meskipun 
demikian banyak pendekatan efektif yang relatif sederhana tersedia untuk membantu siswa meneliti dan 
mengubah perilaku mereka karena guru semakin banyak berhadapan dengan tugas pengajaran siswa yang 
memerlukan bantuan khusus guru perlu menguasai teknik pemecahan masalah dan manajemen perilaku.  

 
Manajemen kelas yang efektif dapat diterapkan dengan memahami hal-hal berikut : 

 
Pemahaman terhadap diri sendiri dan orang lain sebagai persyaratan untuk manajemen ruang 

kelas yang efektif, pemahaman atas kebutuhan personal siswa, hubungan guru-siswa yang positif, 
bekerjasama dengan orang tua/wali, mengembangkan norma-norma perilaku, metode pengajaran yang 
memotivasi siswa dengan menanggapi kebutuhan belajar mereka. Selain itu ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan sebagai asumsi dasar manajemen kelas yaitu: yang pertama dan terpenting dari manajemen 
ruang kelas adalah tentang menciptakan lingkungan ruang kelas yang didalamnya semua siswa merasa 
aman dan nyaman dan dapat memaksimalkan belajar akademis dan keterampilan sosial yang penting  
ketika guru dan siswa menciptakan tipe-tipe setting ruang kelas, pelajar cenderung membuat pilihan yang 
baik dan belajar mereka ditingkatkan. Manajemen kelas pasti berhubungan dengan instruksi yang efektif 
siswa akan cenderung bertindak secara bertanggung jawab dan belajar mereka akan meningkat ketika 
mereka terlibat secara sukses dan aktif dalam perencanaan yang penuh arti yang relevan dengan 
pengetahuan dan keahlian. 

Manajemen kelas harus meningkatkan rasa kepemilikan siswa, tanggung jawab dan perasaan 
keyakinan personal siswa yang berkaitan dengan belajar mereka. Manajemen kelas meliputi metode untuk 
membantu siswa mengembangkan keahlian perilaku baru yang dapat membantunya dalam bekerja sama 
dan berhasil bersama orang lain. Manajemen kelas yang efektif memerlukan guru yang menjaga nilai-nilai 
dan keyakinannya tentang pentingnya bekerja sama dengan siswa. Manajemen kelas meliputi perencanaan 
yang bermanfaat dan memfokuskan pada pertumbuhan profesional. Keduanya adalah aktivitas personal 
dan profesional yang memerlukan penggabungan pengetahuan dan keahlian profesional seseorang dengan 
perhatian terhadap keinginan dan kebutuhan siswa termasuk perkembangan mereka dan kebutuhan 
belajar dan nilai budaya mereka. 

 
Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan guru dalam manajemen ruang kelas diantaranya: 
 

a. Latar belakang budaya guru dan sejarah individual 
 
Pendekatan guru untuk manajemen kelas dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya sendiri. Johns 

dan Espinoza mengemukakan bahwa apa yang guru anggap sebagai masalah disiplin akan ditentukan oleh 
budaya mereka, disaring melalui nilai personal dan gaya pengajaran. Cara guru mengatur kelas dan 
menanggapi gangguan belajar juga dipengaruhi oleh sejarah personalnya sendiri. Penelitian menunjukkan 
hubungan signifikan antara faktor personalitas guru dan orientasi mereka terhadap manajemen kelas. 
Pengalaman disiplin guru dalam keluarganya berpengaruh terhadap strategi yang mereka pilih untuk 
manajemen kelas. Pandangan guru tentang disiplin terbagi dari tiga kategori yaitu Tradisional dicirikan 
dengan guru sebagai figur otoritas yang menghadirkan dan mengikuti aturan secara ketat dan berespons 
dengan jelas dan merespons perilaku buruk siswa, Progresif liberal di mana guru menerapkan prinsip 
demokratis yang melibtkan siswa dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah , sosial kritis di 
mana perilaku siswa digolongkan tidak tepat atau tidak produktif dipandang sebagai akibat dari kondisi 
kelas yang gagal memenuhi kebutuhan siswa. 

 
Ketika guru bekerja untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung yang di 

dalamnya siswa merasa aman dan dihargai anda harus memerhatikan sejarah personal anda sendiri dan 
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keyakinan dan memastikan hal-hal ini tidak membatasi kemampuan anda untuk menggabungkan metode 
yang  memfasilitasi belajar semua siswa. Belajar adalah aktivitas yang betul-betul individualistik yang 
memerlukan lingkungan yang terstruktur, tenang dan tidak berisik meskipun tipe lingkungan ini efektif 
namun mungkin tidak produktif sebagai lingkungan belajar untuk beberapa siswa. Beberapa guru memilih 
untuk tidak terlalu personal bahkan dalam berhubungan dengan siswanya tetapi siswa membutuhkan lebih 
banyak hubungan personal dengan gurunya karena guru harus memilih metode untuk menciptakan 
lingkungan belajar yang positif dan mendukung dan mengatasi perilaku yang jelas mengurangi lingkungan 
belajar yang produktif adalah penting memahami keyakinan dan nilai siswa tentang belajar dan hubungan 
personal guru dengan siswa. 

 
b. Keyakinan tentang tujuan sekolah 

 
Fungsi kunci yang mempengaruhi keputusan guru yang berkenaan dengan metode manajemen 

kelas adalah tujuan guru untuk siswanya. Apa tujuan jangka panjang dan apa yang siswa inginkan sehingga 
ia menghabiskan waktu bersama guru? Tujuan pendidikan memengaruhi pendekatan yang akan digunakan 
untuk membangun iklim kelas yang memotivasi siswa atau merespons perilaku buruk. Tujuan utama 
pendidikan umum adalah membekali siswa dengan kemampuan untuk bahagia dan menjadi anggota 
masyarakat yang produktif. 

 
Alfie Kohn mengemukakan bahwa siswa hal yang terbaik dan masyarakat paling produktif jika 

mereka fokus bukan hanya untuk berhasil menjadi pelajar yang baik, tetapi juga menjadi orang yang baik. 
Sekolah sering tidak berbuat apa-apa untuk memperkenalkan kebaikan hati atau komitmen untuk 
menyejahterakan orang lain. Siswa yang lulus justru berpikir bahwa menjadi cerdas berarti berupaya untuk 
nomor satu. Sekolah juga menjadi tempat yang ideal untuk memupuk perasaan peduli dan kebaikan hati 
anak. Keberhasilan masa depan siswa dan kualitas belajar akan ditingkatkan dalam kelas dan lingkungan 
kelas yang menekankan pada kolaborasi dan kepedulian. 

 
c. Latar belakang budaya siswa 

 
Bagi banyak anak suku asli minoritas transisi dari rumah ke sekolah di awal masa kanak-kanak 

merupakan periode kritis dari diskontinuitas. Cara di mana perbedaan kultural antara apa yang dipelajari di 
rumah dan apa yang diajarkan di sekolah akan menentukan tingkat kesuksesan sekolah mereka. 
Manajemen ruang kelas yang responsif secara kultural adalah kerangka berpikir yang lebih daripada 
sekadar serangkaian strategi atau praktik yang memandu keputusan manajemen yang guru buat. 
Pengembangan manajemen ruang kelas yang responsif secara kultural memerlukan hal-hal berikut : 
Pengakuan etnosentrisme dan bias siswa, latar belakang budaya siswa, pemahaman konteks sosial, 
ekonomi dan politik yang lebih luas dari sistem pendidikan kita, kemampuan dan kesediaan untuk 
menggunakan strategi manajemen ruang kelas yang tepat secara kultural dan komitmen untuk 
membangun komunitas ruang kelas yang perhatian. 
 
 Siswa berperilaku secara tepat dan belajar secara lebih efektif dalam lingkungan yang memenuhi 
kebutuhan personal dasar dan psikologis. Semua siswa belajar sebaik mungkin dalam setting sekolah yang 
membuat mereka merasa nyaman, aman dan diterima. Kekeliruan akademis siswa dan perilaku 
menyimpang dapat dipahami dan kemudian dicegah atau dikoreksi dengan memeriksa lingkungan kelas 
dan sekolah untuk menentukan kebutuhan siswa yang belum dipenuhi. 
 
 Meskipun benar bahwa perilaku siswa dipengaruhi oleh faktor di luar kontrol sekolah, situasi 
belajar di sekolah dan efektivitas guru di sekolah juga berpengaruh besar pada bagaimana siswa 
berkelakuan dan belajar dan memengaruhi apa yang mereka rasakan tentang diri mereka sendiri. 
Pendekatan lain untuk menganalisis perilaku tidak produktif atau tidak bertanggung jawab pada siswa 
adalah melihat apakah siswa dapat menjalankan fungsinya secara produktif di kelas dan juga dengan 
mempertimbangkan variabel apa saja di kelas yang dapat memengaruhi pembelajaran dan perilaku positif. 
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 Suatu pendekatan untuk memahami perilaku siswa yang tidak produktif menyatakan bahwa 
kebanyakan perilaku ini adalah respons dari siswa yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dalam 
lingkungan di mana perilaku menyimpang itu muncul. Perilaku siswa yang tidak produktif boleh jadi 
akibat dari kurangnya kemampuan. Pandangan ini mengemukakan bahwa siswa yang bertindak secara 
agresif di tempat bermain atau dalam gang kurang mampu melakukan kontak yang sesuai dengan kawan 
sebaya untuk mengelola frustasi yang tidak dapat dihindarkan dan tak mampu mengatasi konflik yang 
muncul dan untuk memecahkan masalah senada dengan hal tersebut, siswa yang bertingkah pada saat 
pembelajaran mungkin kekurangan keterampilan dalam memahami atau mengorganisasikan  tugas dengan 
cara menggunakan percakapan diri untuk menangani frustasi atau mengetahui bagaimana mendapatkan 
bantuan. 
 
 Model defisit keterampilan sosial kognitif ini mengemukakan bahwa siswa butuh lebih dari 
penguatan untuk perilaku yang tepat dan konsekuensi negatif untuk perilaku yang tidak tepat. Siswa perlu 
diajarkan keterampilan sosial dan tugas dalam cara yang sama mereka diajarkan membaca atau  keahlian 
matematika. Yang menarik ketika siswa mengalami kesulitan membaca yang serius mereka diarahkan 
kepada spesialis yang bekerja secara intensif dengannya untuk periode waktu yang lama. Pendidik tidak 
ingin siswa belajar membaca di ruang hukuman atau dikucilkan dari teman sekelasnya. Guru juga jarang 
mengharapkan siswa dengan kesulitan membaca untuk berada ditingkat yang lebih atas sesudah sedikit 
sesi dengan spesialis baca. 
 
 
 Meskipun demikian ketika siswa menunjukkan perilaku buruk, pendidik sering mengucilkannya 
memberi sedikit petunjuk atau bahkan tidak memberi petunjuk sama sekali dalam bagaimana mereka 
berperilaku yang tepat dan menyarankan satu atau dua kali kunjungan ke konselor atau kepala sekolah 
untuk menyelesaikan masalah dan memastikan bahwa siswa mempunyai keahlian penting yang seefektif 
teman-temannya adalah tak realistis jika kita menganggap masalah perilaku siswa merepresentasikan 
kekurangannya. Seharusnya pendidik merespons perilaku siswa yang tidak produktif dengan menciptakan 
kesempatan yang banyak bagi siswa untuk mengembangkan keahlian yang dibutuhkan. 
 
 Beberapa ahli menyatakan teori kebutuhan personal diantaranya: 
 

a. Abraham Maslow menyatakan bahwa agar siswa mempunyai energi untuk belajar kebutuhan 
personal dasar mereka harus dipenuhi . Maslow mengemukakam bahwa ada hierarki kebutuhan dasar 
manusia dan bahwa tingkat kebutuhan yang lebih rendah umumnya lebih diutamakan dari kebutuhan 
diatasnya. Hierarki adalah hierarki kebutuhan yang terbagi ke dalam beragam cara termasuk komponen-
komponen ini pengetahuan dan pemahaman, aktualisasi diri, harga diri, kepemilikan dan afeksi, keamanan 
dan kebutuhan fisik. Posisi teoritis Maslow adalah bahwa manusia mempunyai kebutuhan bawaan untuk 
menjadi kompeten dan untuk diterima. Perilaku tidak produktif kemudian tidak dipandang sebagai 
indikasi anak yang nakal, tetapi sebagai bentuk reaksi frustasi yang dihubungkan dengan situasi di mana 
kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Lebih lanjut Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan-kebutuhan 
dasar ini tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dari orang lain. Akhirnya ia menyimpulkan bahwa hanya 
ketika kebutuhan dasar telah terpenuhi, individu menjadi termotivasi untuk mengejar aktualisasi diri atau 
kebutuhan mengambil resiko, belajar dan mencapai potensi sepenuhnya. 

 
b. Rudolf Dreikurs memusatkan gagasannya pada keyakinan bahwa agar bisa bekerja sama dengan 

anak kebutuhan dasar mereka harus diterima secara sosial kita seharusnya sadar bahwa anak yang 
berperilaku menyimpang hanyalah anak yang direndahkan yang sedang berupaya menemukan tempatnya, 
ia bertindak berdasarkan pemikiran yang keliru bahwa perilaku menyimpangnya akan diterima secara 
sosial. 

 
Ada empat tujuan yang berhubungan dengan perilaku menyimpang yaitu: mendapatkan 

perhatian, kekuasaan, balas dendam, dan menunjukkan ketidakcukupan. Ia mengatakan bahwa ketika anak 
kehilangan kesempatan untuk mendapatkan status melalui konstribusi yang bermanfaat ia mencari bukti 
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statusnya di kelas dengan berusaha menarik perhatian. Jika respons orang dewasa tidak efektif dalam 
memberi perhatian ini, Dreikurs menyebutnya siswa mencari kekuasaan. Jika respons ini dihambat dengan 
metode kekuasaan guru itu sendiri siswa jadi kecil hati dan membalas dendam. Akhirnya Dreikurs 
mengemukakan bahwa anak yang bertingkah buruk untuk mencari perhatian pada akhirnya bisa jadi 
kecewa dan putus asa dan merasa gagal. Metode untuk membantu guru mengidentifikasi empat target 
kesalahan yang sedang dicari oleh anak-anak dan cara guru merespons anak- anak untuk membantu 
mereka kembali kepada keterlibatan positif di kelas reguler. 

 
Daftar perilaku pemberontakan yang bisa dilakukan oleh siswa yang dikemukakan oleh Topper 

dkk yaitu atensi; perilaku untuk mendapatkan atensi dari orang lain, avoidance/escape, menghindar; 
perilaku menghentikan suatu aktivitas yang siswa tidak suka atau menghindari suatu kejadian, kontrol; 
perilaku untuk mengontrol kejadian, revenge, balas dendam; perilaku untuk menghukum orang lain untuk 
sesuatu yang dilakukan kepada siswa, self regulation/coping,pengaturan diri; perilaku untuk mengelola 
perasaan (misalnya bosan, malu, marah, takut) atau tingkat energi, main; perilaku untuk memenuhi 
kebutuhan bersenang-senang. 

 
Gagasan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan merupakan konsep penting dalam bekerja 

dengan siswa. Siswa tidak nakal atau mengganggu mereka sesugguhnya berusaha memenuhi kebutuhan 
dengan menggunakan perilaku yang sesungguhnya bukan keinginan mereka. Seringkali perilaku ini 
menyebabkan mereka mendapatkan atensi yang dibutuhkan, kontrol, menghindar dari tugas yang sulit 
metode pengaturan diri atau metode untuk bersenang-senang. Peranan kita sebagai pendidik adalah 
membantu mereka mengembangkan perilaku yang tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini tetapi 
juga secara efektif membantu hidup mereka. 

 
c. William Glasser berjuang memahami keyakinan dan  kekuatan  siswa. Kita selalu berperilaku 

terbaik pada suatu waktu untuk mengatasi sedikitnya lima tekanan yang sangat mendesak karena tekanan 
tersebut dibangun masuk ke dalam struktur genetika kita. Glasser mendeskripsikan lima kebutuhan dasar 
sebagai bertahan hidup dan berproduksi, memiliki dan  mencinta, memperoleh kekuasaan, bebas, dan 
bersenang-senang. Glasser menunjukkan bahwa siswa akan produktif hanya di lingkungan sekolah yang 
membolehkan mereka mempunyai kontrol atau kekuasaan atas pembelajaran mereka. 

 
d. Stanley Coopersmith menemukan bahwa agar memiliki self sistem yang tinggi, individu butuh 

mengalami perasaan penting/signifikan, kompetensi dan kekuatan/kekuasaan. Terlibat dalam hubungan 
dua arah yang positif yang masing-masing peduli satu sama lain. Adapun kompetensi dikembangkan 
melalui kemampuan menjalankan tugas yang secara sosial sama baiknya atau bahkan lebih baik dari orang 
lain pada tingkat usia seseorang. Power atau kekuasaan mengacu pada kemampuan untuk memahami dan 
mengontrol lingkungan seseorang. Penelitian bahwa siswa perlu rasa percaya diri dan perlu  keterlibatan 
personal dan juga perasaan kompeten agar kebutuhan mereka terpenuhi. Untuk menumbuhkan perasaan 
positif tentang diri sendiri dan lingkungan siswa harus memiliki perasaan kuat dan mampu mengontrol. 
Siswa harus memahami aturan kelas dan prosedur secara jelas dan yang memahami apa yang dipelajari dan 
mengapa pelajaran itu berguna bagi mereka 

 
Siswa akan merasa kuat atau merasa memiliki kendali ketika mereka diizinkan memilih topik 

belajar sendiri, memberi masukan tentang bagaimana kelas diatur memahami gaya belajar mereka sendiri 
dan hubungannya dengan pembelajaran dan memahami keputusan guru atau materi tugas yang 
berhubungan dengan warisan budaya. 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara siswa, Topper, Williams, Leo Hamilton dan Fox 

melaporkan bahwa siswa memberikan daftar kebutuhan dan keinginan siswa yaitu: 
 

a. Kawan yang peduli dengan Anda dan Anda peduli dengannya 
b. Senang dan tertantang untuk melakukan sesuatu 
c. Mempunyai pilihan dan belajar bagaimana membuat pilihan 
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d. Kesempatan untuk menguasai keahlian yang dibutuhkan untuk mengejar mimpi untuk menasehati 
diri dan interdependensi kultural 

e. Fisik yang baik 
f. Status dan reputasi yang keren 
g. Cinta tanpa syarat seseorang yang selalu menjadi penasehat 
h. Kesempatan untuk membuat perbedaan dalam kehidupan seseorang 

 
Teori perkembangan Manusia menurut Erik Erikson, ada delapan tahap perkembangan 

psikososial manusia. Tiap tahap dicirikan oleh konflikdalam upaya mencapai pemahaman utama 
psikososial atau mengembangkan emosi. Tahap awal adalah infancy atau awal pertumbuhan di mana anak 
mengembangkan perasaan percaya dan harapan atau perasaan tidak percaya dan putus asa. Tahap pertama 
ini dengan menyatakan bahwa prestasi sosial anak pertama adalah atas ketika mereka tak melihat ibu 
mereka tanpa merasa cemas atau marah-marah karena ibu telah menjadi bagian dari keyakinan batinnya. 
Anak yang disiksa atau diabaikan mungkin gagal mengembangkan kemauan mengandalkan orang lain 
untuk memperoleh dukungan. 

 
Tahap kedua adalah masa kanak-kanak awal dimana anak mengembangkan perasaan 

kemandirian. Jika anak diberi kesempatan untuk menguji dirinya sendiri dan juga disediakan struktur yang 
positif dan mendukung untuk membatasi perilaku destruktif anak akan mengembangkan perasaan 
kemandirian. Jika anak diberi kesempatan untuk menguji dirinya sendiri dan juga disediakan struktur yang 
positif dan mendukung untuk membatasi perilaku destruktif anak akan mengembangkan perasaan ekspresi 
diri dengan kontrol diri. Tanpa kesempatan ini anak akan mengembangkan rasa malu dan ragu. 

 
Tahap ketiga dari teori Erikson membahas tentang inisiatif versus rasa bersalah. Ada anak yang 

lebih bebas berinteraksi dengan anak-anak lain dan mewujudkan kemandiriannya. Insiatif memberikan 
kualitas otonomi untuk menjalankan merencanakan dan melaksanakan tugas secara aktif. Sekali lagi 
dukungan dan kepedulian orang dewasa akan menimbulkan perasaan kompetensi harga diri yang positif 
pada anak sementara kurangnya dukungan atau pengekangan yang sangat ketat menimbulkan perasaan 
bersalah dan menghambat inisiatif. 

 
Tahap ke empat ikhtiar atau usaha versus inferioritas. Selama masa ini anak harus bermain dan 

mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Anak harus belajar untuk melakukan sesuatu 
dengan benar dan mengembangkan perasaan kompetensi mereka. Tahap perkembangan selanjutnya yang 
dialami oleh remaja awal sebagai pencarian identitas. Selama fase awal dari tahap ini usia sebelas hingga 
tiga belas tahun ada peningkatan yang dramatis dalam kesadaran diri dan penurunan self esteem atau 
harga diri. Remaja awal merasa disorot orang seakan-akan setiap orang mengamati mereka. Remaja muda 
juga memandang dirinya dan masalah personal dirinya sebagai hal yang unik dan tidak dapat memahami 
bahwa orang lain mengalami perasaan yang sama juga. 

 
Remaja awal juga tertantang untuk menerima keyakinan dan nilai secara bertahap mereka 

meningkatkan kemampuan untuk memikirkan ide-ide abstrak dan lebih memahami konsep masa lampau 
dan masa depan.  Remaja mempunyai kebutuhan dasar untuk meneliti ide, aturan dan keputusan secara 
kritis. Selama tahun-tahun remaja awal dan pertengahan siswa butuh keadilan struktur yang diartikulasikan 
secara jelas dan orang dewasa yang kuat secara personal dan fleksibel untuk terlibat dalam diskusi bebas 
dalam menghadapi pertanyaan remaja tentang materi pelajaran teknik pengajaran dan peraturan serta 
prosedur sekolah. 

 
Konsep utama untuk guru adalah kita bukan hanya harus membantu siswa dalam 

mengembangkan resolusi positif dalam tahapan perkembangan yang paling menandai usia mereka, tetapi 
kita juga harus mendukung siswa mengalami kesulitan memperoleh resolusi yang memuaskan pada masa 
awal. Siswa kelas tiga dan enam yang tidak dapat bekerja sama dengan baik merupakan contoh siswa yang 
membutuhkan dukungan dalam perkembangan dirinya. Dalam pengertian yang rill kami menyediakan 
reparenting yang efektif untuk banyak anak. Ini dilakukan melalui usaha yang dikoordinasikan oleh tim 
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pendidik yang mengembangkan perencanaan khusus untuk membantu anak atau sebagai hasil alami dari 
penggunaan metode manajemen kelas kelas. 

 
Teori faktor sosial yang dikemukakan oleh David Elkind bahwa hubungan di antara semua 

individu  khususnya antara anak dan orang dewasa meliputi pola dasar yang berhubungan satu sama lain. 
Pola-pola ini sebagai kontrak implisit dan bahwa pola itu berubah secara konstan, kebutuhan anak 
dipenuhi ketika kontrak berubah dalam rangka merespons keterampilan personal dan kognitif yang 
ditunjukkan oleh anak tetapi kontrak tidak selalu berubah terutama dalam merespons kebutuhan orang 
dewasa. 

 
Tiga kontrak dasar antara orang dewasa dan anak yaitu tanggung jawab kebebasan, prestasi dan 

dukungan, loyalitas komitmen. Kontrak tanggung jawab. Kontrak tanggung jawab kebebasan mengacu 
pada orang dewasa yang memonitor tingkat perkembangan intelektual, sosial dan emosi anak untuk 
menyediakan kebebasan dan kesempatan yang sesuai untuk latihan tanggung jawab. Kontrak prestasi-
dukungan mengacu pada orang dewasa yang mengharapkan prestasi yang sesuai usia dan menyediakan 
dukungan personal dan materi yang diperlukan untuk menolong anak mencapai tujuan yang diharapkan. 
Kontrak loyalitas-komitmen menekankan harapan orang dewasa bahwa anak akan berespons dengan 
loyalitas dan menerima orang dewasa atas waktu, upaya dan energi yang orang dewasa berikan. Meskipun 
Elkind memfokuskan pada hubungan orang tua anak wilayah kontraktual berlaku untuk semua hubungan 
orang dewasa-anak. 

 
Konsep utama Elkind sehubungan dengan kontrak adalah bahwa kontrak sering dilanggar oleh 

orang dewasa dan bahwa pelanggaran ini menjadi penyebab tekanan untuk anak. Pelanggaran kontrak 
tanggung jawab-kebebasan terjadi ketika orang dewasa tidak menghargai tanggung jawab dengan memberi 
kebebasan. Kontrak prestasi-dukungan dilanggar ketika orang dewasa tidak menyediakan dukungan yang 
memadai untuk prestasi siswa. Siswa yang prestasinya rendahyang tidak diberi banyak kesempatan untuk 
merespons di kelas, menerima sedikit bantuan dalam menjawab pertanyaan dan kurang menerima pujian 
untuk jawaban yang sesuai adalah siswa yang tidak memperoleh dukungan sepadan dengan pencapaian 
potensoi yang diharapkan. Kesulitan dalam kontrak loyalitas-komitmen terjadi ketika anak khususnya 
remaja gagal menunjukkan loyalitas yang sepadan kepada orang dewasa. Ketika orang dewasa merespons 
dengan menarik komitmen, mengabaikan atau mengkritik siswa ketimbang memahami dan mendiskusikan 
masalah, maka pelanggaran kontrak terjadi. Kondisi ini lebih mungkin terjadi pada siswa dengan prestasi 
rendah. 

Joan Lipsitz mencatat bahwa orang dewasa sering gagal memahami usia kelompok ini yang 
menimbulkan manajemen kelas dan keputusan instruksional yang melahirkan sejumlah perilaku yang tidak 
produktif sehingga sering membuat guru frustasi ketika bekerja dengan kelompok usia ini. Lipsitz 
menekankan pentingnya pengembangan lingkungan sekolah yang memenuhi kebutuhan perkembangan 
remaja. Kebutuhan ini diantaranya kebutuhan keragaman, kebutuhan untuk kesempatan eksplorasi diri 
dan pendefinisian diri, kebutuhan untuk ikut berpartisipasi yang bermakna di sekolah dan masyarakat, 
kebutuhan untuk berinteraksi sosial positif dengan teman sebaya dan orang dewasa, kebutuhan aktivitas 
fisik, kebutuhan kompetensi dan prestasi, kebutuhan struktur dan pembatasan yang jelas.Penelitian yang 
dilakukan oleh Lipsitz mengatakan bahwa pentingnya kecocokan hubungan guru-siswa, isu instruksional 
dan disiplin bagi kebutuhan perkembangan siswa. 

 
Pendidik dan staf kesehatan mental mulai mempertimbangkan tipe pengalaman yang berfungsi 

sebagai dukungan atau aset untuk perkembangan anak dan remaja yang sehat. Penelitian terhadap 
pengalaman anak menunjukkan bahwa banyak kaum muda yang tidak memiliki aset positif sehingga 
mereka memiliki dasar yang rapuh pada pembentukan kehidupan mereka. Siswa berperilaku positif dn 
menahan diri dari perilaku yang beresiko tinggi ketika mereka mempunyai kesempatan untuk 
mengembangkan aset personal positif. Jika siswa merasa mampu berhasil di sekolah dan termotivasi 
membuat usaha yang layak banyak teoritisi dan peneliti setuju bahwa siswa butuh untuk merasa dapat 
memberi dampak pada hasil yang memengaruhi mereka dan yakin bahwa hal ini dapat berubah agar 
kemudian mereka mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk berhasil. 
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Ada empat puluh aset perkembangan yang terbagi atas aset eksternal yaitu: 
 

a. Dukungan keluarga; keluarga memberi banyak cinta dan dukungan 
b. Komunikasi keluarga yang positif; kaum muda dan orang tuanya berkomunikasi secara positif 

dan kaum muda mencari saran dan nasehat dari orang tuanya 
c. Hubungan orang dewasa lain; kaum muda mendapat dukungan dari tiga atau lebih orang dewasa 

yang bukan orang tua 
d. Masyarakat yang peduli; kaum muda menerima tetangga dan masyarakat yang peduli 
e. Iklim sekolah yang peduli; sekolah menyediakan lingkungan yang peduli dan mendukung 
f. Keterlibatan orang tua di sekolah; orang tua secara aktif terlibat dalam membantu keberhasilan 

kaum muda di sekolah 
g. Komunitas menilai kaum muda; kaum muda menerima bahwa orang dewasa dalam komunitas 

menilai kaum muda 
h. Kaum muda sebagai sumber; kaum muda mendapat peranan yang berguna dalam masyarakat 
i. Melayani orang lain; kaum muda melakukan pelayanan kepada masyarakat sejam atau lebih per 

minggu 
j. Keamanan; kaum muda merasa aman di rumah, di sekolah dan di lingkungan 
k. Batas keluarga; keluarga memberi aturan dan konsekuensi yang jelas dan memonitor keberadaan 

kaum muda 
l. Batas sekolah; sekolah memberikan aturan dan konsekuensi yang jelas 
m. Batas lingkungan; lingkungan bertanggung jawab memonitor perilaku kaum muda 
n. Model peran orang dewasa; model perilaku bertanggung jawab dan positif orang tua dan orang 

dewasa lain 
o. Pengaruh teman sebaya yang positif; model perilaku bertanggung jawab dari sahabat remaja 
p. Harapan tinggi; orang tua dan guru yang mendukung kaum muda dengan baik 
q. Kegiatan kreatif; kaum muda menghabiskan tiga jam atau lebih perminggu dalam belajar musik, 

teater atau seni lain 
r. Program kaum muda; kaum muda menghabiskan tiga jam atau lebih per minggu dalam olahraga, 

klub, atau organisasi di sekolah atau dalam komunitas 
s. Komunitas religi; kaum muda menghabiskan waktu sejam atau lebih untuk kegiatan dalam 

institusi keagamaan 
t. Waktu di rumah; kaum muda keluar dengan teman-temannya tanpa maksud melakukan hal yang 

khusus dua malam atau kurang per minggu 
 
 
Aset internalnya yaitu: 
 
a. Motivasi prestasi kaum muda dimotivasi untuk mengerjakan tugas dengan baik di sekolah 
b. Keterlibatan di sekolah; kaum muda terlibat dalam belajar secara aktif 
c. Pekerjaan rumah; kaum muda melapor mengerjakan pekerjaan rumah sedikitnya satu jam tiap 

hari sekolah 
d. Ikatan dengan sekolah; kaum muda peduli dengan sekolahnya 
e. Membaca untuk kesenangan; kaum muda membaca untuk bersenang-senang tiga jam atau lebih 

dalam seminggu 
f. Kepedulian; kaum muda menghargai tindakan membantu orang lain 
g. Kesetaraan dan keadilan sosial; kaum muda menilai tinggi promosi kesetaraan dan pengurangan 

kelaparan dan kemiskinan 
h. Integritas; kaum muda bertindak yakin dan teguh dengan keyakinannya 
i. Kejujuran; kaum muda berkata benar meskipun itu tidak mudah 
j. Tanggung jawab; kaum muda menerima dan mengambil tanggung jawab personal 
k. Pengendalian; kaum muda yakin penting untuk tidak melakukan kegiatan seksual secara aktif dan 

tidak menggunakan alkohol dan obat-obatan terlarang 
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l. Perencanaan dan pengambilan keputusan; kaum muda tahu bagaimana rencana ke depan dan 
membuat pilihan 

m. Kompetensi interpersonal; kaum muda mempunyai empati, kepekaan, dan persahabatan 
n. Kompetensi budaya; kaum muda punya pengetahuan dan nyaman dengan orang dengan latar 

belakang budaya/ras/etnis yang berbeda 
o. Daya tahan; kaum muda dapat bertahan dari tekanan teman sebaya yang negatif dan situasi yang 

berbahaya 
p. Penyelesaian konflik dengan damai; kaum muda menyelesaikan konflik tanpa kekerasan 
q. Kekuatan personal; kaum muda merasa ia mempunyai kontrol atas apa pun yang terjadi padanya 
r. Harga diri; kaum muda mempunyai harga diri yang tinggi 
s. Perasaan berguna; kaum muda merasa bahwa hidup mereka bertujuan 
t. Pandangan positif terhadap masa depan; kaum muda optimis atas kehidupannya di masa depan. 

 
Kesemuanya sangat penting agar kita mengatur lingkungan kelas dan sekolah dengan cara 

memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan perasaan kompetensi dan kemampuan mereka 
untuk memengaruhi kompetensi ini (power) melalui kontak yang berarti dengan pendidik dan kawan-
kawan (signifikansi). 

 
Dalam  dunia pendidikan terdapat berbagai unsur yang saling mendukung satu sama lain, pada 

lembaga pendidikan berbasis formal maupun non fomal yang sering di kenal dengan istilah sekolah, 
didalamnya ada kelompok-kelompok sebagai bagian terkecil dalam komponen sekolah tersebut yang 
membutuhkan perhatian khusus karna pada tempat tersebut merupakan salah satu penentu dari 
keberhasilan pendidikan yakni kelas, banyak permasalahan yang bisa timbul dikarenakan penglolaan kelas 
tidak berjalan sebagaimana mestinya.  

 
Manajemen kelas yang efektif akan memaksimalkan kesempatan pembelajaran murid. Para pakar 

dalam bidang manajemen kelas melaporkan bahwa ada perubahan dalam pemikiran tentang cara terbaik  
untuk mengelola kelas. Pandangan lama menekankan pada penciptaan dan pengaplikasian aturan untuk 
mengontrol tindak tanduk murid. Pandangan yang baru memfokuskan pada kebutuhan murid untuk 
mengembangkan hubungan dan kesempatan untuk menata diri. 

 
Dalam  dunia pendidikan terdapat berbagai unsur yang saling mendukung satu sama lain, pada 

lembaga pendidikan berbasis formal maupun non fomal yang sering di kenal dengan istilah sekolah, 
didalamnya ada kelompok-kelompok sebagai bagian terkecil dalam komponen sekolah tersebut yang 
membutuhkan perhatian khusus karna pada tempat tersebut merupakan salah satu penentu dari 
keberhasilan pendidikan yakni kelas, banyak permasalahan yang bisa timbul dikarenakan penglolaan kelas 
tidak berjalan sebagaimana mestinya.  

 
Manajemen kelas yang efektif akan memaksimalkan kesempatan pembelajaran murid. Para pakar 

dalam bidang manajemen kelas melaporkan bahwa ada perubahan dalam pemikiran tentang cara terbaik  
untuk mengelola kelas. Pandangan lama menekankan pada penciptaan dan pengaplikasian aturan untuk 
mengontrol tindak tanduk murid. Pandangan yang baru memfokuskan pada kebutuhan murid untuk 
mengembangkan hubungan dan kesempatan untuk menata diri. 

 
Tujuan yang diinginkan dalam setiap kegiatan pembelajaran baik yang bersifat instruksional 

maupun tujuan pengiring akan dapat dicapai secara optimal apabila dapat diciptakan dan dipertahankan 
kondisi yang menguntungkan bagi peserta  didik.  

 
Dalam setiap proses pengajaran kondisi ini harus direncanakan dan diusahakan oleh guru secara 

sengaja agar dapat dihindarkan kondisi yang merugikan ( usaha pencegahan ), dan mengembalikan kepada 
kondisi yang optimal apabila terjadi hal-hal yang merusak yang disebabkan oleh tingkah laku peserta didik 
di dalam kelas ( usaha kuratif ). 
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Usaha guru dalam menciptakan kondisi yang diharapkan efektif apabila diketahui secara tepat 
faktor-faktor mana sajakah yang dapat menunjang terciptanya kondisi yang menguntungkan dalam proses 
belajar-mengajar, mengenali masalah-masalah apa sajakah yang diperkirakan dan biasanya timbul serta 
dapat merusak iklim belajar-mengajar, penguasaan berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas serta 
kapan penggunaan pendekatan yang tepat. 

 
Pada semua level pendidikan, manajer kelas yang baik (pendidik atau guru) bisa mendesain 

lingkungan fisik kelas untuk pembelajaran yang optimal, menciptakan lingkungan yang positif untuk 
pembelajaran, membangun dan menegakkan aturan, mengajak murid bekerja sama, mengatasi problem 
secara efektif, dan menggunakan strategi komunikasi yang baik. 

 
Ada beberapa permasalahan  yang ada atau sering muncul ketika seorang pendidik mengelola 

kelas diantaranya: Kelas padat, kompleks, dan berpotensi Kacau, desain lingkungan fisik kelas yang kurang 
baik, strategi pembelajaran yang tidak tepat,  kurangnya disiplin dalam roses pembelajaran pendidikan 
sebagai fokus dalam psikologi pendidikan, serta komunikasi dan pendekatan yang kurang efektif.  

 
Walter Doyle dalam menganalisisi lingkungan kelas mendeksripsikan enam karakteristik yang 

merefleksikan kompleksitas dan potensi problemnya, adalah  : 
 

a. Kelas adalah multidimensional. 
b. Aktivitas terjadi secara simultan. 
c. Hal-hal terjadi secara cepat. 
d. Kejadian sering kali tidak bisa diprediksi. 
e. Hanya sedikit privasi. 
f. Kelas punya sejarah. 

 
Kelas yang ramai dan kompleks dapat menimbulkan kekacauan dan masalah jika kelas 

tidak dikelola dengan efektif. Problem semacam ini memang merupakan perhatian publik, 
hampir dalam setiap diadakan jejak pendapat tentang hal tesebut selalu jawaban akhir atau 
kesimpulannya adalah karena “kurang disiplin” maka dari itu mulailah pembelajaran dengan 
benar dengan menanamkan disiplin sebagai langkah awal. 

 
Walaupun publik yakin bahwa kurangnya disiplin adalah problem utama disekolah, 

Dahulu sekolah menekankan pada disiplin, kini yang ditekankan adalah cara mengembangkan 
dan memelihara lingkungan kelas yang positif dan mendukung pembelajaran. 

 
Salah satu kunci untuk mengelola kompleksitas adalah mengelola hari-hari pertama 

dan minggu-minggu awal masa sekolah secara cermat dan hati-hati. Anda harus menggunakan 
masa-masa ini untuk menyampaikan aturan dan prosedur yang anda gunakan kepada kelas dan 
mengajak murid bekerja sama untuk mematuhinya, dan mengajak murid terlibat aktif dalam 
semua aktivitas pembelajaran. 

Dengan membangun ekspektasi, aturan dan aktivitas rutin di minggu-minggu awal ini 
akan membantu memperlancar kegiatan kelas anda dan memudahkan pengembangan 
lingkungan kelas yang positif. 

 
 

2. Cara mengelola kelas yang baik 

Cara mengelola kelas dengan baik dalam makalah ini dibagi atas dua, yaitu: mengelola 
atau mendesain  lingkungan non fsik dan mendesain  lingkungan fisik. Beberapa strategi 
mengajar yang baik untuk mengawali pengajaran adalah menurut Emmer, Evertson, & 
Worsham,2003 : 
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a. Menciptakan ekspektasi untuk perilaku dan membuang ketidakpastian. 
b. Pastikan murid bahwa murid mengalami kesuksesan. 
c. Selalu siap dan hadir. 
d. Bersikaplah tegas. 

Penekanan pada instruksi dan suasana kelas yang positif adalah salah satu studi klasik 
yang pernah dilakukan oleh Jacob Kounin (1970), ia tertarik untuk menemukan bagaimana guru 
merespons perilaku murid yang menyimpang. Kounin terkejut ketika menemukan bahwa 
manajer kelas yang efektif dan tidak efektif memberikan respons terhadap perilaku itu dengan 
cara yang sama. Manajer yang efektif jauh lebih baik ketimbang manajer yang tidak efektif 
dalam memanajemen aktivitas kelompok. Para peneliti di bidang psikologi pendidikan 
senantiasa menemukan bahwa guru yang membimbing dan menata kegiatan kelas secara 
kompeten jauh lebih efektif ketimbang guru yang hanya menekankan pada disiplin (Brophy, 
1996). 

 
Dalam teori tersebut menekankan pada visi tentang murid sebagai pembelajar yang 

aktif yang yang menghadapi tugas-tugas yang bermakna, yang berpikir secara reflektif dan kritis 
dan kerap berinteraksi dengan murid lain dalam pengalaman belajar bersama. Secara historis, 
kelas yang dikelola secara efektif dideksripsikan sebagai semacam “mesin berpelumas bagus,” 
tetapi metafora yang lebih tepat untuk kelas yang efektif sekarang ini adalah “sarang atau 
panggung aktivitas” (Randolph & Evertson, 1995). Ini bukan berarti bahwa kelas harus ramai 
dan ruwet. Sebaliknya ,murid harus belajar secara efektif dan sibuk mengerjakan tugas yang 
membuat mereka termotivasi,bukan sekadar duduk diam mendengarkan. Sering kali mereka 
berinteraksi dengan murid lain dan dengan guru saat mereka mengkonstruksi pengetahuan dan 
pemahaman mereka. 

 
Selanjutnya dalam makalah ini akan dijelaskan pula tujuan dan strategi manajemen 

pngelolaan kelas agar bisa efektif. Manajemen kelas yang efektif punya tiga tujuan yakni : 
a.  membantu murid menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan mengurangi waktu 

aktivitas yang tidak diorientasikan pada tujuan,  
b. Serta  mencegah murid mengalami problem akademik dan emosional. 
c. Meningkatkan waktu pembelajaran akademik 

Strategi untuk meningkatkan waktu pembelajaran akademik ( Weinsten, 1997) mencakup : 
1) Mempertahankan aliran aktivitas 
2) Meminimalkan waktu transisi  
3) Meminta murid bertanggung jawab 

Studi yang berikutnya adalah Mendesain Lingkungan fisik kelas. Dalam mendesain lingkungan 
fisik ada beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan karna sangat urgen sifatkan, komponen-
komponen tersebut meliputi:  

a. Keterampilan yang Berhubungan dengan Penciptaan dan Pemeliharaan Kondisi Belajar yang 
Optimal ( Bersifat Preventif ) 

 Preventif adalah upaya secini mungkin yang dilakukan oleh guru untuk mencegah terjadinya 
gangguan dalam pembelajaran. Keterampilan dalam hal ini berhungan dengan kompetensi guru 
dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta aktivitas yang berkaitan dengan 
keterampilan : 

1)  Sikap tanggap, perhatian, keterlibatan, ketidakacuhan, dan ketidakterlibatan siswa dalam tugas-
tugas di kelas. Siswa merasa bahwa guru hadir bersama mereka dan tahu apa yang mereka 
perbuat. Kesan ini ditunjukkan dengan cara : (1) Memandang secara seksama, bercakap-cakap, 
bekerja sama, dan menunjukkan     rasa persahabatan, (2) Gerak mendekati kelompok kecil atau 
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individu secara wajar menandakan kesiagaan, minat, dan perhatian guru terhadap tugas serta 
aktivitas siswa, (3) Memberikan pernyataan dengan tanggapan, komentar, ataupun yang 
lainnyakepada siswa. Namun tanpa menunjukkan dominasi  guru, seperti member komentar 
atau pertanyaan yang mengandung ancaman, dan (4) Memberikan reaksi terhadap gangguan 
dan ketkacuhan siswa dengan bentuk teguran pada saat dan suasana yang yang tepat agar 
penyimpangan tingkah laku tidak meluas. 

2) Memberi perhatian mampu menumbuhkan pengelolaan kelas yang efektif pada beberapa 
kegiatan yang berlangsung pada waktu yang sama. Membagi perhatian dapat dibedakan menjadi 
dua : 

a) Visual, mengalihkan pandangan dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain dengan 
kontakpandang terhadap kelompok siswa atau individu 

b) Verbal, guru dapat memberikan komentar, penjelasan, pertanyaan dan sebagainyaterhadap 
aktivitas seorang siswa sementara ia memimpin kegiatan siswa lain. 

3)  Memusatkan perhatian kelompok terhadap tugas-tugas yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan 
dengan cara : 

a) Memberi tanda untuk menciptakan suasana tenang ketika akan memperkenalkan objek, 
pertanyaan, atau topik 

b) Menuntut tanggung jawab sisiwa. 

4)  Memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas dan singkat dalam pelajaran. 

5)   Menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kelas atau kelompok kelas secara verbal dengan 
cara : 

a)Tegas dab jelas tertuju kepada siswa yang mengganggu serta perbuatan menyimpang 
b) Menghindari peringatan yang kasar, menyakitkan atau penghinaan 
c) Menghindari ocehan atau ejekan, apalagi berkepanjangan. 

6)  Memberi penguatan dengan cara : 

a) Menangkap sisiwa saat melakukan perbuatan mengganggu dan menegurnya 
b) Menjadikan siswa yang bertingkah laku wajar sebagai contoh atau teladan bagi siswa yang 

mengganggu. 

7) Kelancaran atau kemajuan siswa sebagai indicator bahwa siswa dapat memusatkan perhatiannya 
pada pelajaran yang diberikan di kelas dan jangan diganggu dengan sesuatu yang bisa 
membuyarkan konsentrasi anak didi. Ada sejumlah kesalahan yang harus dihindari, yaitu : 

a) Campur tangan yang berlebihan ( Teacher Instruction ) 
b) Kelenyapan ( Fade Away ) 
c) Penyimpangan ( Digression ) 
d) Ketidaktepatan  berhenti dan memulai kegiatan 
e) Kecepatan ( Pacing ) 
f) Bertele-tele ( Overdwelling ) 
g) Mengulangi penjelasan yang tidak perlu. 
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b. Keterampilan yang Berhubungan dengan Pengembangan Kondisi Belajar yang Optimal ( 
Bersifat Refresif dan Perubahan Tingkah Laku ). 

Refresif adalah kemampuan guru mencari atau menemukan solusi yang tepat untuk 
memecahkan masalah yang terjadi dalam lingkungan pembelajaran. Strategi untuk tindak 
perbaikan terhadap tingkah laku siswa yang terus-menerus menimbulkan gangguan dan tidak 
mau terlibat dalam tugas di kelas, yaitu : 

   1)  Perubahan tingkah laku dengan mengaplikasikan pemberian penguatan secara sistematis 
yang didahului dengan menganalisis tingkah laku siswa tersebut. 

   2)  Pendekatan pemecahan masalah kelompok dengan cara : 

a) Memperlancar tugas-tugas 
b) Memelihara kegiatan kelompok. 

   3)  Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

  Terampil dalam mengelola kelas dapat pula diterapkan guru dengan menggunakan prinsip : 

• Kehangatan dan keantusiasan guru 
• Tantangan pada penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan yang menantang akan 

meningkatkan gairah siswa untuk belajar 
• Bervariasi dalam penggunaan alat atau media, gaya, dan interaksi 
• Keluesan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya 
• Penekanan pada hal-hal yang positif 
• Penanaman disiplin diri. 

 
3. Prinsip Penataan Kelas 

Berikut ini empat dasar yang dapat dapat pakai untuk menata kelas anda  (Emmer, Evertson, & 
Worsham,2003) : 

 
a. Kurangi kepadatan di tempat lalu-lalang. Gangguan dapat terjadi didaerah yang sering dilewati. 

Daerah ini antara lain area belajar kelompok, bangku murid, meja guru, dan lokasi penyimpanan 
pensil, rak buku, computer, dan lokasi lainnya. Pisahkan area-area ini sejauh mungkin dan pastikan 
mudah diakses. 

b. Pastikan bahwa anda dapat dengan mudah melihat semua murid. Tugas manajemen yang penting 
adalah memonitor murid secara cermat. Untuk itu anda harus bias melihat semua murid. Pastikan 
ada jarak pandang yang jelas dari meja anda, lokasi instruksional, meja murid, dan semua murid. 
Jangan sampai ada yang tidak kelihatan. 

c. Materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses. Ini akan meminimalkan waktu 
persiapan dan perapian, dan mengurangi kelambatan dan gangguan aktivitas. 

d. Pastikan semua murid dapat melihat semua presentasi kelas. Tentukan dimana anda dan murid 
anda akan berada saat presentasi kelas diadakan. Untuk aktivitas ini, murid tidak boleh 
memindahkan kursi atau menjulurkan lehernya. Untuk mengetahui seberapa baik murid dapat 
melihat dari tempat mereka, duduklah dikursi mereka. 
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a. Gaya Penataan 
 

Dalam memikirkan bagaimana cara anda mengorganisirkan ruang fisik kelas, anda harus bertanya 
kepada diri sendiri tipe aktivitas pengajaran apa yang akan diterima murid (seluruh kelas, kelompok 
kecil, tugas individual, dan lain-lain). Pertimbangkan penataan fisik yang paling mendukung aktivitas 
itu (Crane, 2001 ; Fickes,2001). 
1) Gaya auditorium tradisional, semua murid duduk menghadap guru 
2) Gaya tatap muka (face –to-face), murid saling menghadap 
3) Gaya off-set, sejumlah murid biasanya tiga atau empat anak duduk di bangku tetapi tidak duduk 

berhadapan langsung satu sama lain 
4) Gaya seminar, sejumlah besa murid 10 atau lebih duduk di susunan berbentuk lingkaran, atau 

persegi, atau bentuk U 
5) Gaya klaster, sejumlah murid biasanya empat sampai delapan anak bekerja dalam kelompok kecil. 

Susunan meja mengelompok akan mendorong interaksi social diantara murid. 
 

b. Menciptakan Lingkungan yang Positif untuk pembelajaran. Murid perlu lingkungan yang positif 
untuk pembelajaran.  
 
Beberapa strategi manajemen kelas umum untuk memberikan lingkungan yang positif seperti 
dijelaskan sebelumnya , cara efektif membuat dan mempertahankan aturan, dan strategi positif untuk 
membuat murid  mau bekerja sama. 
 

1) Strategi Umum 
Strategi umum mencakup penggunaan gaya otoritatif dan manajemen aktivitas secara efektif. 
a) Menggunakan gaya otoritatif. Gaya manajemen kelas otoritatif berasal dari gaya parenting 

menurut Diana Baumrind (1971,1996) “konteks social dan perkembangan sosioemosional”. 
Seperti orang tua yang otoritatif, guru yang otoritatif akan punya murid yang cenderung 
mandiri, tidak cepat puas, mau bekerja sama dengan teman, dan menunjukkan penghargaan diri 
yang tinggi. Strategi manajemen kelas otoritatif akan mendorong murid untuk pemikir yang 
independen dan pelaku yang independen tetapi strategi ini masih menggunakan sedikit 
monitoring murid. Guru yang otoritatif melibatkan murid dalam kerja sama give-and-take dan 
menunjukkan sikap perhatian kepada mereka. Guru yang otoritatif akan menjelaskan aturan 
dan regulasi, menentukan standar dengan masukan dari murid. 

b) Mengelola aktivitas kelas secara efektif. Kami telah mendeskripsikan beberapa aspek karya 
Jacob Kounin (1970) tentang manajemen. Kounin menyimpulkan bahwa guru yang efektif 
berbeda dengan guru yang tidak efektif bukan dalam cara mereka merespons perilaku 
menyimpang murid, tetapi berbeda dalam cara mereka mengelola aktivitas kelompok secara 
kompeten. Berikut ini kita akan focus pada beberapa perbedaan antara manajer kelompok kelas 
yang efektif dan tidak efektif. Manajer kelas yang efektif; 
• Menunjukkan seberapa jauh mereka”mengikuti” 
• Atasi situasi tumpang-tindih secara efektif. 
• Menjaga kelancaran dan kontunuitas pelajaran. 
• Libatkan murid dalam berbagai aktivitas yang menantang. 

 
2) Membangun aturan dan prosedur kelas 

Berikut ini empat prinsip yang harus diingat saat anda akan menyusun aturan dan prosedur di 
kelas anda (Weinsten, 1997); 

• Aturan dan prosedur harus masuk akal dan dibutuhkan. 
• Aturan dan prosedur harus jelas dan dapat dipahami. 
• Aturan dan prosedur harus konsisten dengan tujuan pengajaran dan pembelajaran. 
• Aturan kelas harus konsisten dengan aturan sekolah. 
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3) Mengajak murid untuk bekerja sama 
4) Pendekatan dalam Pengelolaan kelas diklasifikasikan menjadi : 

a) Pendekatan Otoriter ( Autority Approach ), pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk 
mengontrol tingkah laku sisiwa dengan penerapan disiplin secara ketat. Dalam pendekatan ini 
mengandung unsure kekuasaan dan ancaman. 

b)  Pendekatan Permisif ( Permisive Approach ), pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan 
oleh guru dengan member kebebasan kepada siswa untuk melakukan berbagai aktifitas sesuai 
dengan yang mereka inginkan. 

c) . Pendekatan Resep, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan dengan memberi satu 
daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam 
mereaksi semua masalah / situasi kelas. 

d)  Pendekatan Pengajaran, pengelolaan kelas adalah upaya merencanakan dan 
mengimplemantasikan pelajan yang baik. 

e)  Pendekatan Perubahan Perubahan Tingkah Laku ( Behavior Modifikation Approach ), 
pengelolaan kelas adalah upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku 
yang bersifat positif dari sisiwa dan berusaha semaksimal mungkin mencegah munculnya atau 
memperbaiki perilaku negative siswa. 

f)  Pendekatan Suasana Emosi dan Hubungan Sosial ( Sosio Emosional  Climate Approach ), 
pengelolaan kelas adalah upaya untuk menciptakan suasana hubungan interpersonal yang baik 
dan sehat antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. 

g)  Pendekatan Proses Kelompok ( Group Proses Approach ), pengelolaan kelas adalah 
seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang 
efektif. 

h)  Pendekatan Pluralistik ( Electis Approach ) adalah pandangan yang mencakup tiga 
pendekatan  ( perubahan tingkah laku, iklim sosio emosional, dan proses kelompok). 
 

Terdapat perbedaan pandangan tentang teori belajar dalam berbagai aliran-aliran pendidikan. 
Perbedaan-perbedaan itu, berpangkal pada perbedaan pandangan tentang perkembangan manusia yang 
banyak ditemukan pem-bahasannya dalam psikologi pendidikan.Teori-teori belajar dan mengajar yang 
muara akhirnya adalah per-kembangan intelektual pada dasarnya dapat dilihat dari berbagai teori yang 
terdapat dalam tiga aliran-aliran pendidikan, yakni aliran nativisme, aliran empirisme, dan aliran 
konvergensi. 

 

a. Aliran Nativisme 
Aliran nativisme berasal dari kata natus = lahir; nativis = pembawaan yang ajarannya memandang 

manusia (anak manusia) sejak lahir telah membawa sesuatu kekuatan yang disebut potensi (dasar). Aliran 
nativisme ini, bertolak dari leibnitzian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga 
faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan, kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak dalam 
proses pembelajaran. Dengan kata lain bahwa aliran nativisme berpandangan segala sesuatunya ditentukan 
oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir, jadi perkembangan individu itu semata-mata dimungkinkan dan 
ditentukan oleh dasar turunan, misalnya ; kalau ayahnya pintar, maka kemungkinan besar adalah bahwa 
anaknya juga pintar. Para penganut aliran nativisme berpandangan bahwa bayi itu lahir sudah dengan 
pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh 
pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan 
ditentu-kan oleh anak didik itu sendiri. Ditekankan bahwa “yang jahat akan menjadi jahat, dan yang baik 
menjadi baik”. Pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak  didik tidak akan berguna 
untuk perkembangan anak sendiri dalam proses belajarnya. 

 
Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam 

mempengaruhi perkembangan anak. Penganut pandangan ini menyatakan bahwa kalu anak mempunyai 
pembawaan jahat maka dia akan menjadi jahat, sebaliknya kalau anak mempunyai pembawaan baik, maka 
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dia menjadi orang yang baik. Pembawaan buruk dan pembawaan baik ini tidak dapat dirubah dari 
kekuatan luar. 

Tokoh utama (pelopor) aliran nativisme adalah Arthur Schopenhaur (Jerman 1788-1860). Tokoh 
yang lain seperti J.J. Rousseau seorang ahli filsafat dan pendidikan dari Perancis. Kedua tokoh ini 
berpendapat betapa pentingnya “inti” privasi atau jati diri manusia. Meskipun dalam keadaan sehari-hari, 
sering ditemukan anak mirip orang tuanya (secara fisik) dan anak juga mewarisi bakat-bakat yang ada pada 
orang tuanya. Tetapi pembawaan itu bukanlah merupakan satu-satunya faktor yang menentukan 
perkembangan. Masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi pem-bentukan dan perkembangan anak 
dalam menuju kedewasaan. 

 

b. Empirisme 
Aliran empirisme, bertentangan dengan paham aliran nativisme. Empirisme (empiri = 

pengalaman), tidak mengakui adanya pembawaan atau potensinya di bawah lahir manusia. Dengan kata 
lain bahwa anak manusia itu lahir dalam keadaan suci dalam pengertian anak bersih tidak membawa apa-
apa. Karena itu, aliran ini berpandangan bahwa hasil belajar peserta didik besar pengaruhnya pada faktor 
lingkungan. 

 
Dalam teori belajar mengajar, maka aliran empirisme bertolak dari Lockean Tradition yang 

mementingkan stimulasi eksternal dalam per-kembangan peserta didik. Pengalaman belajar yang diperoleh 
anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi 
ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. 

Tokoh perintis aliran empirisme adalah seorang filosof Inggris bernama John Locke (1704-1932) 
yang mengembangkan teori “Tabula Rasa”, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. 
Pengalaman empirik yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan 
perkembangan anak. Dengan demikian, dipahami bahwa aliran empirisme ini, seorang pendidik 
memegang peranan penting terhadap keberhasilan belajar peserta didiknya. 

 
Menurut Redja Mudyahardjo bahwa aliran nativisme ini berpandangan behavioral, karena 

menjadikan perilaku manusia yang tampak keluar sebagai sasaran kajaiannya, dengan tetap menekankan 
bahwa perilaku itu terutama sebagai hasil belajar semata-mata. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 
keberhasilan belajar peserta didik menurut aliran empirisme ini, adalah lingkungan sekitarnya. 
Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya kemampuan dari pihak pendidik dalam mengajar mereka. 

 

c. Aliran Konvergensi 
Aliran konvergensi berasal dari kata konvergen, artinya bersifat menuju satu titik pertemuan. Aliran 

ini berpandangan bahwa perkembangan individu itu baik dasar (bakat, keturunan) maupun lingkungan, 
kedua-duanya memainkan peranan penting. Bakat sebagai kemungkinan atau disposisi telah ada pada 
masing-masing individu, yang kemudian karena pengaruh lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan untuk 
perkembangannya, maka kemungkinan itu lalu menjadi kenyataan. Akan tetapi bakat saka tanpa pengaruh 
lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan tersebut, tidak cukup, misalnya tiap anak 
manusia yang normal mempunyai bakal untuk berdiri di atas kedua kakinya, akan tetapi bakat sebagai 
kemungkinan ini tidak akan menjadiaktual (menjadi kenyataan), jika sekiranya anak manusia itu tidak 
hidup dalam lingkungan masyarakat manusia. 

 
Perintis aliran konvergensi adalah William Stern (1871-1939), seorang ahli pendidikan bangsa 

Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia  disertai pembawaan baik maupun 
pembawaan buruk. Bakat yang dibawa anak sejak kelahirannya tidak berkembang dengan baik tanpa 
adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Jadi seorang anak yang memiliki 
otak yang cerdas, namun tidak didukung oleh pendidik yang mengarahkannya, maka kecerdasakan anak 
tersebut tidak berkembang. Ini berarti bahwa dalam proses belajar peserta didik tetap memerlukan 
bantuan seorang pendidikan untuk mendapatkan keberhasilan dalam pembelajaran. 
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Ketika ketiga aliran-aliran pendidikan, yakni nativisme, empirisme dan konvergensi, dikaitkan 
dengan teori belajar mengajar kelihatan bahwa kedua aliran yang telah disebutkan  (nativisme-empirisme) 
mempunyai kelemahan. Adapun kelemahan yang dimaksudkan adalah sifatnya yang ekslusif dengan 
cirinya ekstrim berat sebelah. Sedangkan aliran yang terakhir (konvergensi) pada umumunya diterima seara 
luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh-kembang seorang peserta didik dalam 
kegiatan belajar-nya. Meskipun demikian, terdapat variasi pendapat tentang faktor-faktor mana yang 
paling penting dalam menentukan tumbuh-kembang itu.  

 
Pendekatan dalam pembelajaran salah satunya adalah pendekatan behavioral. Behaviorisme adalah 

pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati  
bukan dengan proses mental. Menurut kaum behavioris perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan 
dan bisa dilihat secara langsung seperti anak membuat poster, guru tersenyum pada peserta didik, peserta 
didik mengganggu peserta didik lain dan sebagainya.  

 
Menurut behavioris, pemikiran, perasaan dan motif ini bukan subjek yang tepat untuk ilmu perilaku 

sebab semuanya itu tidak bisa diobservasi secara langsung. Pendekatan behavioral menekankan arti 
penting dan bagaimana anak membuat hubungan antara pengalaman dan perilaku. Adapun pendekatan 
behavioral ada dua yaitu pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. 

 
1) Pengkondisian Klasik 

Pengkondisian klasik adalah tipe pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk 
mengaitkan atau mengasosiakan stimuli. Pengkondisian klasik adalah sebentuk pembelajaran asosiatif di 
mana stimulus netral menjadi diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna dan menimbulkan 
kemampuan untuk mengeluarkan respons yang serupa.  

Pengkondisian klasik sangat jelas digambarkan oleh Pavlov dalam sebuah eksperimen di mana 
Pavlov menyajikan stimulus netral (bel) sebelum unconditioned stimulus ( makanan ) . Stimulus netral 
tersebut menjadi conditioned stimulus setelah dipasangkan dengan unconditioned stimulus. Kemudian 
conditioned stimulus (bel) itu sendiri bisa membuat anjing berliur. 

Pengkondisian klasik dapat berupa pengalaman negatif dan positif dalam diri anak di kelas. 
Diantara hal-hal di sekolah anak menghasilkan kesenanangan karena telah mengkondisikan secara klasik 
kelasnya bahwa kelas adalah tempat yang aman dan menyenangkan dengan kehangatan dan perhatian guru 
sedang anak akan merasa takut jika mereka mengasosiasikan kelasnya dengan teguran dan kritik sehingga 
membuatnya takut. Pengkondisian klasik juga dapat terjadi dalam kecemasan menghadapi ujian, misalnya 
anak gagal dalam ujian dan ditegur sehingga menghasilkan kegelisahan dan kecemasan. 

 
2) Pengkondisian Operan 

Pengkondisian operan juga dinamakan pengkondisian instrumental adalah sebentuk 
pembelajaran di mana konsekuensi-konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas 
perilaku itu akan diulangi.  

Pengkondisian operan dapat dilihat pada hukum efek E.L. Thorndike yaitu prinsip bahwa 
perilaku yang diikuti dengan nilai positif akan diperkuat dan perilaku yang diikuti hasil negatif akan 
diperlemah. Hal ini diperkuat oleh B.F. Skinner dengan Penguatan (imbalan) dan Hukuman. Penguatan 
(imbalan) adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. 
Penguatan terdiri atas dua penguatan positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi 
respons meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung (rewarding) dan penguatan negatif 
adalah penguatan yang berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respons meningkat karena diikuti dengan 
penghilangan stimulus yang merugikan (tidak menyenangkan).  

Pada proses pembelajaran penguatan positif dapat dicontohkan perilaku siswa yang mengajukan 
pertanyaan yang bagus konsekuensinya guru memuji siswa perilakunya ke depan siswa akan mengajukan 
lebih banyak pertanyaan sedangkan penguatan negatif misalnya perilaku siswa menyerahkan PR tepat 
waktu konsekuensinya guru berhenti menegur siswa perilaku ke depan siswa akan sering menyerahkan PR 
tepat waktu. Sedangakn hukuman perilaku siswa menyela guru konsekuensinya guru menegur siswa 
perilakunya ke depan siswa berhenti menyela guru. 
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d. Pendekatan Kognitif Sosial. 
 

Teori kognitif sosial (social cognitive theory) menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif dan juga 
faktor perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif mungkin berupa ekspektasi 
murid untuk meraih keberhasilan, faktor sosial mungkin mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku 
orang tuanya. 

 
Albert Bandura mengeluarkan teori kognitif sosial yang menyatakan bahwa faktor sosial dan 

kognitif dan juga faktor perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif 
mencakup ekspektasi, keyakinan, strategi, pemikiran dan kecerdasan.  

 

Model Bandura dalam kasus perilaku akademik siswa sekolah menengah yang kita sebut saja Nila. 
1. Kognisi memengaruhi perilaku. Nila menyusun strategi kognitif untuk berpikir secara lebih 

mendalam dan logis tentang cara menyelesaikan suatu masalah. Strategi kognitif meningkatkan 
perilaku akademiknya. 

2. Perilaku memengaruhi kognisi. Proses (perilaku) belajar Nila membuatnya mendapat nilai baik yang 
pada gilirannya menghasilkan ekspektasi positif tentang kemampuannya dan membuat dirinya 
percaya diri (kognisi) 

3. Lingkungan memengaruhi perilaku. Sekolah tempat Nila belajar baru-baru ini mengembangkan 
program percontohan keterampilan belajar untuk membantu siswa belajar cara membuat catatan, 
mengelola waktu dan mengerjakan ujian secara lebih efektif. Program keterampilan belajar ini 
meningkatkan perilaku akademik Nila. 

4. Perilaku memengaruhi lingkungan. Program keterampilan belajar iniberhasil meningkatkan perilaku 
akademik banyak siswa di kelas Nila. Perilaku akademik yang meningkat ini memicu sekolah untuk 
mengembangkan program itu sehingga semua siswa di sekolah itu bisa turut serta. 

5. Kognisi memengaruhi lingkungan. Ekspektasi dan perencanaan dari kepala sekolah dan para guru 
memungkinkan program keterampilan-keterampilan itu terwujud. 

6. Lingkungan memengaruhi kognisi. Sekolah tersebut mendirikan pusat sumber daya di mana siswa 
dan orang tua dapat mencari buku dan materi tentang peningkatan keterampilan belajar. Pusat 
sumber daya ini juga memberikan layanan tutoring keterampilan belajar untuk siswa.  Nila dan 
orang tuanya memetik keuntungan dari tutoring dan pusat sumber daya ini. Layanan ini 
meningkatkan keterampilan berpikir Nila. 
 

Dalam model pembelajaran Bandura, faktor person (kognitif) memainkan peran penting. Faktor 
person (kognitif) yang ditekankan Bandura pada masa belakangan ini adalah self-efficacy yakni keyakinan 
bahwa seseorang bisa menguasai situasi dan menghasilkan hasil positif. Bandura mengatakan bahwa self 
efficacy berpengaruh besar terhadap perilaku. Misalnya seorang siswa yang self efficacynya rendah 
mungkin tidak mau berusaha belajar untuk mengerjakan ujian karena dia tidak percaya bahwa belajar bisa 
membantunya mengerjakan soal. Dengan demikian self efficacy sangat penting. 

 
 
Pendekatan kognitif sosial telah memberi konstribusi penting untuk mendidik anak selain 

mempertahankan aroma ilmiah kaum behavioris dan menekankan pada observasi yang cermat, 
pendekatan ini juga memperluas penekanan pembelajaran sampai ke faktor kognitif dan sosial. 
Pembelajaran dilakukan dengan mengamati dan mendengarkan model yang kompeten dan kemudian 
meniru apa yang mereka lakukan. Penekanannya pendekatan perilaku kognitif pada pembelajaran instruksi 
diri, pembicaraan diri dan regulasi diri telah menimbulkan pergeseran penting dari pembelajaran yang 
dikontrol orang lain ke kemauan untuk bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan seseorang. 
Strategi ini dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa secara signifikan.  
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C. Langkah Kegiatan 

1. Pendahuluan 

a. Dosen menyampaikan latar berlakang, tujuan, dan langkah-langkah kegiatan dari bab ini.  
b.  Dosen mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa tentang: 
   

• Apa yang anda ketahui tentang manajemen kelas? 

• Mengapa manajemen kelas penting dalam pembelajaran? 
 
(jawaban mahasiswa ditulis pada papan tulis atau ditayangkan pada slide) 

 
2. Kegiatan Inti 

Kegiatan I :  

a. Dosen meminta mahasiswa untuk mendiskusikan materi manajemen kelas 
b. Hasil diskusi ditulis dalam bentuk pohon pintar.  

 
Catatan bagi Dosen: 
 
Pada pertemuan sebelumnya, dosen mengajak mahasiswa untuk membawa kertas dan gardus bekas, 
lem, gunting, ranting pohon dan ATK lainya) 
 

Kegiatan II: 
 
a. Dosen menyampaika kepada mahasiswa untuk presentasi pohon pintar secara pleno. 
b. Mahasiswa memilih salah satu anggota kelompok untuk mempresentasikan pohon pintarnya dan 

mahaasiswa yang lain mendengar serta memberi komentar. 
 
Kegiatan III: 
 
a. Setelah kembali ke kelompok masing-masing, Dosen mengajak mahasiswa untuk mendiskusikan 

hasil masukan dan komentar kelompok lain. 
b. Mahasiswa menyempurnakan pohon pintar  sesuai dengan hasil diskusi kelompok. 

 
 
3. Penguatan 

a. Dosen memberi penguatan dengan cara memberi pertanyaan tentang manajemen kelas. 
b. Dosen memebri kesempatan kepada dua atau tiga mahasiswa untuk menyampaikan dan 

menjelaskan manajemen kelas yang efektif. 
 

D. Soal Latihan 

1. Buatlah minn mapping tentang manajemen kelas yang efektif! 
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