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ABSTRAK 

 

Nama : Rafiuddin Anwar 

NIM : 80200218024 

Judul : Pengaruh Penerapan Kegiatan Kepesantrenan dan Aktivitas Belajar 

terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Fiqih di 

Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara 

 

Tesis ini membahas tentang pengaruh penerapan kegiatan kepesantrenan 

dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar peserta didik di Pondok Pesantren 

Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk 

menganalisis pengaruh penerapan kegiatan kepesantrenan terhadap hasil belajar 

peserta didik pada Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara, 2) Untuk menganalisis pengaruh aktivitas belajar 

terhadap hasil belajar peserta didik pada Mata Pelajaran Fiqih di Pondok 

Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, dan 3) Untuk menganalisis 

pengaruh penerapan kegiatan kepesantrenan dan aktivitas belajar secara bersama-

sama terhadap hasil belajar peserta didik pada Mata Pelajaran Fiqih di Pondok 

Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ex post facto dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. populasi dalam penelitian ini adalah peserta 

didik kelas VIII SMP di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara yang berjumlah 50 orang terdiri dari 28 laki-laki dan 22 perempuan. 

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh dengan 

mengambil keseluruhan anggota populasi sebagai anggota sampel. Data dianalisis 

dengan menggunakan uji t. 

Hasil penelitian yang diperoleh: 1) hasil uji kegiatan kepesantrenan 

terhadap hasil belajar diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 < 0,05 yang berarti 

hipotesis diterima yaitu penerapan kegiatan kepesantrenan berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar peserta didik pada Mata Pelajaran Fiqih di Pondok 



 

 

 

xiv 

 

Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, 2) hasil uji aktivitas belajar 

terhadap hasil belajar pada diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang 

berarti hipotesis diterima yaitu Aktivitas belajar berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar peserta didik pada Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara, 3) hasil uji F menunjukkan Fhitung > Ftabel yakni 6.492 > 

2,80 yang berarti ada pengaruh kegiatan kepesantrenan dan aktivitas belajar secara 

bersama-sama terhadap hasil belajar peserta didik. Dengan demikian hipotesis 

diterima yang berarti penerapan kegiatan kepesantrenan dan aktivitas belajar 

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik pada 

Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara. 

Implikasi penelitian ini adalah penerapan kegiatan kepesantrenan dan 

aktivitas belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

peserta didik. Oleh karenanya, guru diharapkan menerapkan kegiatan 

kepesantrenan dengan baik dan mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses 

pembelajaran. 
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ABSTRACT 

 

Name : Rafiuddin Anwar 

Reg. Number : 80200218024 

Title : The Effect of Implementing Islamic Boarding School Activities 

and Learning Activities on Student Learning Outcomes in Fiqih 

Subject at Darul Arqam Islamic Boarding School Muhammadiyah 

Gombara 

 

This thesis discusses the effect of implementing Islamic boarding school 

activities and learning activities on student learning outcomes at the Darul Arqam 

Islamic Boarding School Muhammadiyah Gombara. This study aims: 1) To 

analyze the effect of implementing Islamic boarding school activities on student 

learning outcomes in Fiqh Subjects at Darul Arqam Islamic Boarding School 

Muhammadiyah Gombara, 2) To analyze the effect of learning activities on 

student learning outcomes in Fiqh Subjects at Darul Arqam Islamic Boarding 

School Muhammadiyah Gombara, and 3) To analyze the effect of implementing 

Islamic boarding school activities and learning activities together on student 

learning outcomes in Fiqh Subjects at Darul Arqam Islamic Boarding School 

Muhammadiyah Gombara. 

The type of research used is ex post facto research using a quantitative 

approach. The population in this study were students of class VIII SMP at Pondok 

Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, totaling 50 people consisting 

of 28 males and 22 females. The sample to be used in this study is a saturated 

sample by taking all members of the population as sample members. Data were 

analyzed using t test. 

The results obtained: 1) the results of the test of Islamic boarding school 

activities on learning outcomes obtained a significance value of 0.002 <0.05, 

which means the hypothesis is accepted, namely the application of Islamic 

boarding school activities has a positive effect on student learning outcomes in 
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Fiqih Subject at Darul Arqam Islamic Boarding School Muhammadiyah Gombara, 

2) test results learning activities on learning outcomes obtained a significance 

value of 0.000 <0.05, which means the hypothesis is accepted, namely learning 

activities have a positive effect on student learning outcomes in Fiqih Subject at 

the Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Islamic Boarding School, 3) the 

results of the F test show Fcount > Ftable ie 6.492 > 2 ,80 which means that there 

is an influence of Islamic boarding school activities and learning activities 

together on student learning outcomes. Thus the hypothesis is accepted which 

means that the application of Islamic boarding school activities and learning 

activities together has a positive effect on student learning outcomes in Fiqih 

Subject at Darul Arqam Islamic Boarding School Muhammadiyah Gombara. 

The implication of this research is that the application of Islamic boarding 

school activities and learning activities together has a positive effect on student 

learning outcomes. Therefore, teachers are expected to implement Islamic 

boarding school activities well and encourage students to be active in the learning 

process. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pesantren merupakan sistem pendidikan agama Islam yang telah ada sejak 

dulu dan merupakan ciri khas yang mewakili Islam tradisional Indonesia. 

Keberadaan pesantren telah teruji oleh sejarah dan berlangsung hingga kini. 

Pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang dimulai sejak munculnya 

masyarakat Islam di Indonesia melalui proses Islamisasi. Proses Islamisasi terjadi 

melalui pendekatan dan penyesuaian dengan unsur-unsur kepercayaan yang sudah 

ada sebelumnya, sehingga terjadi percampuran atau akulturasi. Saluran Islamisasi 

terdiri dari berbagai cara antara lain melalui perdagangan, perkawinan, pondok 

pesantren dan kebudayaan atau kesenian1. 

Pendidikan yang dilaksanakan di Pesantren merupakan suatu proses 

dakwah karena dalam proses pendidikan mengandung unsur-unsur untuk 

mengajak santri agar menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah serta 

menjauhi segala laranganNya. Selain sebagai lembaga keagamaan Islam, 

Pesantren juga telah membuktikan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang 

memiliki peran besar dalam upaya membentuk karakter serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Dengan demikian, Pesantren berperan besar dalam 

menanamkan konsep Islam melalui pendidikan2. 

Pendidikan Agama Islam memberikan harapan dalam mengatasi berbagai 

gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Penanaman nilai-nilai agama 

tersebut harus ditanamkan pada setiap jenjang pendidikan dan harus melibatkan 

berbagai tatanan masyarakat dalam membentuk karakter anak didik khususnya 

dalam memahami dan saling mengormati antara sesama. 

Islam sebagai agama wahyu menuntut umat manusia yang berakal sehat 

walafiat untuk berusaha keras mendapatkan kesejahteraan hidup didunia dan 

 
1 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007). 
2 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di 

Indonesia. 
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diakhirat sesuai dengan petunjuk wahyu Tuhan. Pendidikan bertujuan untuk 

membina manusia yang memiliki pengetahuan serta sikap keterampilan, yang 

terpenting dari segalanya ialah membekali anak didik agar dapat mengontrol 

dirinya sendiri, melalui pendidikan akhlak dan pencerdasan keilmuan3. Inilah 

pendidikan yang dikehendaki Islam, sesuai firman Allah swt (Q.S. Al-Mujaadilah: 

11), yang berbunyi: 

لِسِ فَٱفۡسَ  اْ إذِاَ قِيلَ لَكمُۡ تفََسَّحُواْ فيِ ٱلۡمَجََٰ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَٰٓ
َٰٓ ُ  يََٰ  يرَۡفَعِ ٱللََّّ

ُ لَكمُۡۖۡ وَإذِاَ قِيلَ ٱنشزُُواْ فَٱنشزُُواْ حُواْ يَفۡسَحِ ٱللََّّ

ُ بِمَا تعَۡمَلُونَ خَبِيرٞ    ت ٖۚ وَٱللََّّ  ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكمُۡ وَٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ درََجََٰ

Terjemahannya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Ayat tersebut merupakan isyarat tentang wajibnya pendalaman agama dan 

bersedia mengajarkannya ditempat-tempat pemukiman serta memahamkan orang-

orang lain kepada agama, sebanyak yang dapat memperbaiki keadaan mereka. 

Sehingga mereka tidak bodoh lagi tentang hukum-hukum agama secara umum 

yang wajib diketahui oleh setiap mu’min.4 

Agama Islam yang ajarannya berorientasi kepada kesejahteraan duniawi 

ukhrawi sebagai kesinambungan tujuan hidup manusia, meletakkan iman dan 

taqwa kepada Allah swt sebagai landasan kehidupan umat manusia. Umat muslim 

telah berjuang untuk berusaha keras merubah pandangan, jiwa dan sikap lama 

yang lapuk, mental lama yang statis secara menyeluruh dari dalam pribadi dan 

masyarakat. Menurutnya perjuangan itu didasarkan atas studi dan strategi agar 

umat Islam dapat terbebaskan dari sumber penyebab kehancuran dan kelemahan 

 
3 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Cet. I; 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004). 
4 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Terjermah Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: PT Karya Toha 

Putra Semarang, 1993), h.187. 



3 

 

 

 

dan sesegera mungkin mengambil langkah-langkah yang dapat mendatangkan 

kekuatan dan keberhasilan (kemenangan).5 

Untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia ternyata tidak 

hanya mengendalikan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tetapi perlu 

pembiasaan secara terus menerus dan berkelanjutan di luar jam pelajaran 

pendidikan agama Islam, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, atau di luar 

sekolah. Bahkan, diperlukan pula kerjasama yang harmonis dan interaktif di 

antara para warga sekolah dan para tenaga kependidikan yang ada di dalamnya.6 

Sejarah menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan hidup 

manusia, namun tidaklah berarti kehidupan manusia khususnya umat Islam kalau 

tidak berakhlak mulia. Ajaran Islam telah menunjukkan bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah memanusiakan manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI 

tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, memuat Tujuan 

Pendidikan Nasional yaitu Pendidikan Nasional bertujuan 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.7 

Kegiatan kepesantrenan dapat dijadikan sebagai wahana dalam upaya 

menciptakan dan mengembangkan nilai-nilai religius. Penanaman nilai-nilai 

religius di pesantren selanjutnya dapat di amalkan di lingkungan keluarga dan 

lingkungan masyarakat. Penanaman nilai-nilai Islam menjadi hal yang mendasar 

dilakukan di pesantren untuk menghadapi era globalisasi.8 

Aktivitas belajar yang dilakukan di pondok pesantren menekankan pada 

pendidikan agama. Melalui pendidikan agama, fungsi pendidikan sebagai sarana 

transformasi pengetahuan mengenai aspek keagamaan dapat terpenuhi (dalam 

 
5 Sayyid Sabiq dalam Muzayyin Arifin, Kaplita Selekta Pendidikan Islam (Edisi revisi; 

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.70. 
6 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah 

dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.59. 
7 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Cet. 

I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h.68. 
8 Zaim ElMubarak, Membumikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.56. 
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ranah kognitif) dan pendidikan agama yang berfungsi sebagai sarana transformasi 

norma serta nilai moral yang bisa membentuk sikap (dalam ranah afektif) yang 

berperan dalam mengendalikan perilaku (dalam ranah psikomotorik) sehingga 

berwujud kepribadian manusia Indonesia seutuhnya.9 

Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara menyelaraskan 

kurikulum pendidikan agama Islam dan pengetahuan umum dalam proses 

pembelajaran. Pondok pesantren membekali peserta didik/santri dengan berbagai 

pengetahuan keagamaan serta pengetahuan umum sehingga peserta didik tidak 

hanya cerdas secara intelektual namun juga memiliki akhlak yang baik. Dari 

wawancara dengan beberapa guru diperoleh informasi bahwa hasil belajar peserta 

didik di pondok pesantren tidak mengalami perubahan yang signifikan dari 

semester sebelumnya. Nilai yang diperoleh masih cenderung sama dan tidak 

mengalami peningkatan atau perubahan yang besar. Pesantren Darul Arqam 

melaksanakan beberapa kegiatan kepesantrenan yang diikuti peserta didik yaitu 

shalat fardu berjamaah, shalat dhuha, shalat tahajud, puasa senin dan kamis, 

tadarus Al-Qur’an, dan menghafal Al-Qur’an. Selain kegiatan kepesantrenan, 

aktivitas belajar juga dilaksanakan secara rutin baik di kelas maupun di luar kelas. 

Dalam proses pembelajaran, peserta didik ikut terlibat aktif dalam rangkaian 

pembelajaran, mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Peserta didik 

melibatkan diri dengan berinteraksi dengan guru maupun sesame peserta didik 

dalam mempelajari amteri yang diajarkan. 

Berangkat dari pemikiran tersebut peneliti memilih judul Pengaruh 

Penerapan Kegiatan Kepesantrenan dan Aktivitas Belajar terhadap Hasil Belajar 

Peserta Didik pada Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara.   

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:   

 
9 Imam Tholkhah, Mereka Bicara Pendidikan Islam (Sebuah Bunga Rampai) (Jakarta: 

PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h.111. 
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1. Apakah ada pengaruh penerapan kegiatan kepesantrenan terhadap hasil 

belajar peserta didik pada Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Darul 

Arqam Muhammadiyah Gombara?  

2. Apakah ada pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar peserta didik 

pada Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara? 

3. Apakah ada pengaruh penerapan kegiatan kepesantrenan dan aktivitas belajar 

secara bersama-sama terhadap hasil belajar peserta didik pada Mata Pelajaran 

Fiqih di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara? 

C. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

H1 = Penerapan kegiatan kepesantrenan berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar peserta didik pada Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Darul 

Arqam Muhammadiyah Gombara. 

H2 = Aktivitas belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik 

pada Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara. 

H3 = Penerapan kegiatan kepesantrenan dan aktivitas belajar secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik pada Mata 

Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara. 

D. Definisi Operasional 

Variabel penelitian perlu didefinisikan secara operasional untuk 

menghindari kesalahan dalam penafsiran. Adapun definisi operasional variabel 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Kegiatan kepesantrenan, yaitu segala bentuk aktivitas peserta didik dalam 

lingkungan pesantren yang bermuatan pendidikan. Kegiatan ini meliputi 

kegiatan yang dilakukan di dalam dan di luar kelas. Kegiatan kepesantrenan 

yang dilakukan meliputi: shalat fardu berjamaah, shalat dhuha, shalat tahajud, 

puasa senin dan kamis, tadarus Al-Qur’an dan menghafal Al-Qur’an. 
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2. Aktivitas belajar, yaitu kegiatan atau tindakan baik fisik maupun mental yang 

dilakukan oleh individu untuk membangun pengetahuan dan keterampilan 

melalui kegiatan pembelajaran. Aktivitas belajar meliputi:  

a. Visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan. 

b. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, dan mengeluarkan pendapat. 

c. Listening activities, seperti misalnya mendengarkan percakapan, diskusi 

dan pidato. 

d. Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan dan 

menyalin. 

e. Motor activities, misalnya melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

f. Mental activities, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

dan menganalisis. 

g. Emotional activities, misalnya, menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

3. Hasil belajar, yaitu kemampuan peserta didik setelah melalui proses 

pembelajaran yang diukur dari tes hasil belajar. Hasil tes tersebut merupakan 

gambaran kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil tes belajar yang diberikan 

kepada peserta didik setelah guru memberikan amteri pada satu pokok 

bahasan. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dimaksudkan untuk menunjukkan berbagai kepustakaan 

yang dikaji terkait penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan. Penelitian terdahulu disajikan untuk melihat relevansi 

penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu serta dapat 

dijadikan dasar untuk penelitian berikutnya. Dasar atau acuan berupa teori-teori 

atau temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang 
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sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung10. Beberapa penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya: 

1. Imam Syafe’i (2017) yang berjudul Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan 

Pembentukan Karakter. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 

mengkaji objek penelitiannya dari berbagai sumber pustaka. Hasil penelitian 

yang diperoleh bahwa Keberadaan pesantren merupakan patner bagi institusi 

pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan yang ada 

sebagai basis bagi pelaksanaan transformasi sosial melalui penyediaan 

sumber daya manusia yang qualified dan berakhlakul karimah. Terlebih lagi, 

proses transformasi sosial di era otonomi, mensyaratkan daerah lebih peka 

menggali potensi lokal dan kebutuhan masyarakatnya sehingga kemampuan 

yang ada dapat dioptimalkan. Dengan demikian, maka pesantren bekerja 

keras untuk memperbaiki segala kekurangannya dan menambah hal-hal yang 

baru yang menjadi kebutuhan umat sekarang ini. Sebab, model pendidikan 

pesantren yang mendasarkan diri pada sistem konvensional atau klasik tidak 

akan banyak membantu dalam penyediaan sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi integratif baik dalam penguasaan pengetahuan agama, 

pengetahuan umum dan kecakapan teknologis.11 

2. H.M. Djumransjah (2001) yang berjudul Pendidikan Pesantren dan 

Kemandirian Santri. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan berbagai 

partisipan dari kyai, pengurus pesantren, hingga santri. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pesantren dapat membekali santri dengan berbagai 

keterampilan agar santri dapat mandiri.Alumni santri banyak yang mampu 

membuka usaha secara mandiri dan berhasil secara ekonomi setelah kembali 

ke masyarakat.12 Dengan demikian kegiatan kepesantrenan yang diadakan 

dapat bermanfaat dalam mendidik kedisiplinan peserta didik. 

 
10 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; (Bandung: Alfabeta, 

2012). 
11 Imam Syafe’i. Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. Al-

Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam. 8. 2017. 
12 H.M. Djumransjah. Pendidikan Pesantren dan Kemandirian Santri. Jurnal Pendidikan. 

8(2). 2001. 
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3. Ahmad Shiddiq (2015) yang berjudul Tradisi Akademik Pesantren. Penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji pelaksanaan akademik di 

pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi akademik santri 

merupakan satu bentuk proses pembelajaran yang tuntas, yang dapat 

menampilkan satu sosok lulusan pesantren yang berwawasan luas, 

berkepribadian matang, dan berkemampuan tinggi dalam melakukan rekayasa 

sosial.13 Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa membekali peserta 

didik dengan ilmu pengetahuan merupakan hal yang juga penting disamping 

bekal pengetahuan agama. Aktivitas belajar peserta didik yang kondusif dan 

didukung dengan kegiatan kepesantrenan yang tepat akan memberi bekal 

kemampuan pada peserta didik untuk digunakan dalam kehidupannya sehari-

hari. 

4. Novianty Djafri (2008) yang berjudul pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Pesantren Al-Khaerat Kota Gorontalo. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan angket 

dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler di pesantren merupakan rangkaian proses pembelajaran yang 

pelaksanaannya di luar jam pelajaran, dimana kegiatan ini dapat membantu 

meningkatkan wawasan dan kemampuan santri baik afektif, kognitif dan 

psikomotor. Kegiatan ekstrakurikuler ini sangat berpengaruh positif karena 

dapat memberikan motivasi terdapat prestasi belajar santri baik di dalam 

maupun di luar pesantren14. 

5. Syahrul Holid (2020) yang berjudul Pengaruh Disiplin Pesantren Terhadap 

Prestasi Belajar Santri Di Pondok Pesantren Modern Darul 'Ulum Al-

Muhajirin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji product moment dalam 

menganalisis data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

disiplin pesantren memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap prestasi 

 
13 Ahmad Shiddiq. Tradisi Akademik Pesantren. Tadris: Jurnal Pendidikan Islam. 10(2). 

2015.  
14 Novianty Djafri. Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Pada Pesantren Al-Khaerat Kota Gorontalo. Jurnal Inovasi, 5(3), 136-150, 2008. 
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belajar santri. Atas dasar ini maka sangat perlu kepada pihak pesantren 

ataupun para dewan guru untuk senantiasa menerapkan, menjaga, merawat 

serta meningkatkan segala bentuk disiplin pesantren demi kemajuan 

pendidikan serta prestasi yang gemilang bagi para santrinya15. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:   

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan kegiatan kepesantrenan terhadap 

hasil belajar peserta didik pada Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren 

Darul Arqam Muhammadiyah Gombara.  

2. Untuk menganalisis pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar peserta 

didik pada Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara. 

3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan kegiatan kepesantrenan dan aktivitas 

belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar peserta didik pada Mata 

Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam 

hal kegiatan kepesantrenan dan aktivitas belajar serta pengaruhnya terhadap 

hasil belajar peserta didik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

kajian untuk penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan praktis 

a. Memberi masukan dalam menerapkan berbagai kegiatan kepesantrenan 

dan aktivitas belajar yang dapat menunjang hasil belajar peserta didik. 

b. Memberi pengalaman langsung pada pendidik dan peserta didik dalam 

melakukan berbagai aktivitas kepesantrenan. 

 

. 

 
15 Syahrul Holid. Pengaruh Disiplin Pesantren Terhadap Prestasi Belajar Santri Di Pondok 

Pesantren Modern Darul 'Ulum Al-Muhajirin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Wahana 

Inovasi, 9(1), 151-158, 2020. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kegiatan Kepesantrenan 

1. Pengertian Pesantren 

Pesantren berasal dari kata santri yaitu seseorang yang belajar agama 

Islam, sehingga dengan demikian pesantren mempunyai arti, tempat orang 

berkumpul untuk belajar agama Islam. Ada juga yang mengartikan pesantren 

adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bersifat “tradisional” 

untuk mendalami ilmu tentang agama Islam dan mengamalkannya sebagai 

pedoman hidup keseharian.1 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berakar dari budaya 

masyarakat Indonesia.2 Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam, 

yang di dalamnya terdapat seorang kiai (pendidik) yang mengajar dan mendidik 

para santri (peserta didik) dengan sarana masjid yang digunakan untuk 

menyelenggarakan pendidikan pesantren yaitu suatu lembaga pendidikan Islam, 

yang di dalamnya terdapat seorang kiai (pendidik) yang mengajar dan mendidik 

para santri (peserta didik) dengan sarana masjid yang digunakan untuk 

menyelenggarakan pendidikan.3 

Pondok pesantren pada awalnya diwujudkan guna memberikan tempat 

istirahat bagi santri-santri yang domisilinya jauh dari pesantren yang mempelajari 

dan mendalami pelajaran Agama, oleh karena itu, dalam penyelenggaraanya, 

pendidikan di pondok pesantren diselenggarakan full day. Adalah sitem 

pendidikan yang diselenggarakan sehari penuh karenanya seluruh kegiatan di atur 

dan diketahui oleh pimpinan pondok pesantren mulai dari bagun tidur sampai 

tidur kembali.4 

 
1
Haidar Putra Daulay. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di 

Indonesia. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2007). 
2 Shiddiq Hasan Khan, Fiqh Islam Dari Al-Kitab dan As-Sunnah, (Jakarta: Griya Ilmu, 

2012). 
3 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014). 

h.234 
4 Komariah, Nur. Pondok Pesantren Sebagai Role Model Pendidikan Berbasis Full Day 

School. Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam, 5(2), 183-198, 2016. 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah 

lembaga pendidikan Islam, dimana para santri biasanya tinggal di pondok 

(asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, 

bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta 

mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan 

pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Tujuan Pesantren 

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua saat ini dan dianggap 

sebagai produk budaya Indonesia yang indigenous. Pendidikan ini muncul sejak 

abad ke 13. Beberapa abad kemudian penyelenggaraan pendidikan ini semakin 

teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini kemudian 

berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar (santri), 

yang kemudian disebut pesantren.5 Pesantren terediri dari: 

a. Pondok 

Pondok merupakan ciri khas tradisi pesantren dimana para santrinya tinggal 

bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang atau lebih guru yang lebih 

dikenal dengan sebutan kyai.Asrama atau pondok berada dalam lingkungan 

komplek pesantren, dimana kyai bertempat tinggal yang juga menyediakan 

sebuah masjid untuk beribadah, ruang belajar, dan kegiatan-kegiatan 

keagamaan lainnya.Komplek pesantren biasanya dikelilingi oleh tembok agar 

para santri dapat diawasi keluar dan masuknya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

b. Masjid 

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pesantren karena 

masjid merupakan pusat pendidikan dalam tradisi pesantren. Masjid ini 

berfungsi sebagai manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam 

tradisional. 

c. Pengajaran Kitab-kitab Islam Klasik 

Zaman sekarang kebanyakan pesantren telah memasukan pelajaran 

pengetahuan umum sebagai suatu bagian penting dalam pendidikan 

 
5 Sulthon Masyud, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta: Dipa Pustaka, 2005), h. 1. 



12 

 

 

 

pesantren. Namun, pengajaran kitab-kitab klasik tetap diberikan sebagai 

upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren mendidik calon-calon 

ulama. 

d. Santri 

Sebuah pesantren tidak dapat dikatakan jika tidak ada santri karena santri 

merupakan komponen penting untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran. 

Menurut tradisi pesantren terdapat dua santri yaitu santri mukim dan santri 

kalong. 

e. Kyai 

Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Bahkan 

seringkali kyai merupakan pendiri sebuah pesantren. Sudah sewajarnya 

bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata- mata bergantung kepada 

kemampuan pribadi kyainya.6 

Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar 

berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan 

menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta 

menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara.7 

Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut: 

a. Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah 

SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, ketrampilan, dan sehat lahir 

batin sebagai warga negara yang berpancasila. 

b. Mendidik santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama 

dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh dan dinamis. 

c. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat 

kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang 

dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan 

bangsa dan negara. 

 
6 Sulthon Masyhud, dkk, Tipologi Pondok Pesantren, (Jakarta: Putra Kencana, 2006), 

h.89. 
7 Qomar Mujamil, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

Institusi, (Jakarta: Erlangga, 2002), h.5. 
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d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan 

regional (pedesaan/masyarakat sekitar). 

e. Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai 

sektor pembangunan. 

f. Mendidik santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial 

masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat 

bangsa.8 

Pesantren tidak hanya memainkan ketiga peran tersebut, tetapi juga 

menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna 

bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha- usaha penyelamatan dan pelestarian 

lingkungan hidup dan lebih penting lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi 

masyarakat di sekitarnya.9 Sebagaimana telah dijelaskan tujuan pesantren, maka 

kita dapat mengetahui bahwa pesantren bukan hanya tempat untuk menntut ilmu 

agama saja namun lebih jauh lagi para santri dididik dan dibentuk untuk menjadi 

insan yang paham agama, namun dapat mengaplikasikan ilmunya dalam 

kehidupan bermasyarakat, cerdas dalam ilmu pengetahuan serta dapat menjadi 

makhluk sosial yang produktif. 

3. Sistem Pendidikan Pesantren 

Pesantren memiliki nilai historis dalam membina dan mengembangkan 

masyarakat, kualitasnya harus terus didorong dan dikembangkan. Proses 

pembangunan manusia yang dilakukan pesantren tidak bisa dipisahkan dari proses 

pembangunan manusia yang tengah diupayakan pemerintah. Proses 

pengembangan dunia pesantren yang selain menjadi tanggung jawab internal 

pesantren, juga harus didukung oleh perhatian yang serius dari proses 

pembangunan pemerintah. Meningkatkan dan mengembangkan peran serta 

pesantren dalam proses pembangunan merupakan langkah strategis dalam 

membangun masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Terlebih, dalam kondisi 

yang tengah mengalami krisis (degradasi) moral. Pesantren sebagai lembaga 

 
8 Qomar Mujamil, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

Institusi, h.6. 
9 Qomar Mujamil, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

Institusi, h.27. 
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pendidikan yang membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral, harus 

menjadi pelopor sekaligus inspirator pembangkit moral bangsa. Sehingga, 

pembangunan tidak menjadi hampa melainkan lebih bernilai dan bermakna. 

Pesantren pada umumnya bersifat mandiri, tidak tergantung kepada 

pemerintah atau kekuasaan yang ada. Karena sifat mandirinya itu, pesantren bisa 

memegang teguh kemurniannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Karena itu, 

pesantren tidak mudah disusupi oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran 

Islam. Pola pembelajaran pondok pesantren tidak jauh berbeda dari system yang 

berlaku pada lembaga pendidikan tersebut.  Tentu dengan isi yang mulai berbeda, 

yakni memasukkan pelajaran agama Islam. Sistem pendidikan dan tujuan 

pendidikan pondok sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.10 

Pendidikan pondok pesantren yang merupakan bagian dari Sistem 

Pendidikan Nasional memiliki 3 unsur utama yaitu: 1) Kyai sebagai pendidik 

sekaligus pemilik pondok dan para santri; 2) Kurikulum pondok pesantren; dan 3) 

Sarana peribadatan dan pendidikan, seperti masjid, rumah kyai, dan pondok, serta 

sebagian madrasah dan bengkel-bengkel kerja keterampilan. Kegiatannya 

terangkum dalam "Tri Dharma Pondok pesantren" yaitu: 1) Keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah swt; 2) Pengembangan keilmuan yang bermanfaat; dan 

3) Pengabdian kepada agama, masyarakat, dan negara.11 Pendidikan di pondok 

pesantren tetap memiliki serangkaian kegiatan yang terstruktur dalam membentuk 

pribadi muslim yang taat dan berakhlak mulia. 

Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pesantren sebenarnya memiliki 

tempat yang istimewa. Namun, kenyataan ini belum disadari oleh mayoritas 

masyarakat muslim. Karena kelahiran Undang-undang ini masih amat belia dan 

belum sebanding dengan usia perkembangan pesantren di Indonesia. 

Keistimewaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional dapat kita lihat 

dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal dalam Undang-udang Sisdiknas Pasal 3 

 
10 Resya, N. F. S., dan Diantoro, Fery. Sistem Pendidikan Nasional di Pondok 

Pesantren. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam, 19(2), 209-230, 2022. 
11 Imam Syafe’i. Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. Al-

Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam. 8. 2017. 
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UU yang menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 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. Ketentuan 

ini tentu saja sudah berlaku dan diimplementasikan di pesantren. Pesantren sudah 

sejak lama menjadi lembaga yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah swt serta akhlak mulia. 

4. Metode Pendidikan Pesantren 

Beberapa metode pendidikan yang diterapkan di Pesantren dalam 

membentuk prilaku santri, yakni:  

a. Metode Keteladanan 

Secara psikologis, manusia sangat memerlukan keteladanan untuk 

mengembangkan sifat-sifat dan potensinya. Pendidikan perilaku lewat 

keteladanan adalah pendidikan dengan cara memberikan contoh-contoh kongkrit 

bagi para santri, di pesantren pemberian contoh keteladanan sangat ditekankan. 

Kyai dan ustadz harus senantiasa memberikan uswah yang baik bagi para santri, 

dalam ibadah-ibadah ritual, kehidupan sehari-hari maupun yang lain, karena nilai 

mereka ditentukan dari aktualisasinya terhadap apa yang disampaikan. Semakin 

konsekuen seorang kyai atau ustadz menjaga tingkah lakunya maka semakin 

didengar ajarannya.12 

b. Metode Latihan dan Pembiasaan 

Mendidik perilaku dengan latihan dan pembiasaan adalah mendidik 

dengan cara memberikan latihan-latihan terhadap norma kemudian membiasakan 

santri untuk melakukannya. Dalam pendidikan di pesantren metode ini biasanya 

akan diterapkan pada ibadah-ibadah amaliyah, seperti shalat berjamaah, 

kesopanan pada kyai dan ustadz, pergaulan dengan sesama santri dan sejenisnya. 

 
12 Mukti Ali, KH Ali Ma’shum Perjuangan dan pemikirannya. (Yogyakarta: LkiS. 1999). 

h.10. 
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Sehingga tidak asing di pesantren dijumpai, bagaimana santri sangat hormat pada 

ustadz dan kakak-kakak seniornya dan begitu santunnya pada adik-adik junior, 

mereka memang dilatih dan dibiasakan untuk bertindak demikian. 

Latihan dan pembiasaan ini pada akhirnya akan menjadi akhlak yang 

terpatri dalam diri dan menjadi yang tidak terpisahkan. Al Ghazali menyatakan: 

”Sesungguhnya prilaku manusia menjadi kuat dengan seringnya dilakukan 

perbuatan yang sesuai dengannya, disertai ketaatan dan keyakinan bahwa apa 

yang dilakukannya adalah baik”.13 

c. Metode Ibrah 

Secara sederhana, Ibrah berarti merenungkan dan memikirkan, dalamarti 

umum biasanya dimaknakan dengan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. 

Ibrah merupakan suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia untuk 

mengetahui intisari suatu perkara yang disaksikan, diperhatikan, diinduksikan, 

ditimbang-timbang, diukur dan diputuskan secara nalar, sehingga kesimpulannya 

dapat mempengaruhi hati untuk tunduk kepadanya, serta mendorongnya kepada 

prilaku yang sesuai.14 Tujuan Paedagogis dari Ibrah adalah mengantarkan 

manusia pada kepuasan pikir tentang perkara agama yang bisa menggerakkan, 

mendidik atau menambah perasaan keagamaan. Adapun pengambilan Ibrah bisa 

dilakukan melalui kisah-kisah teladan, fenomena alam atau peristiwa-peristiwa 

yang terjadi,baik di masa lalu maupun sekarang.15 

d. Metode Mauidzah 

Mauidzah merupakan nasehat peringatan atas kebaikan dan kebenaran 

dengan jalan apa yang dapat meneyentuh hati dan membangkitkannya untuk 

mengamalkannya. Metode maidzah, harus mengandung tiga unsur, yakni: 

a)uraian tentang kebaikan dan kebenaran yang harus dilakukan oleh seorang, 

dalam hal ini santi, misalnya tentang sopan santun, harus berjamaah maupun 

kerajinan dalam beramal; b)motivasi dalam melakukan kebaikan;c) peringatan 

 
13 Al Gazali, Ihya Ulumuddin, Jilid III. (Beirut: Dar-al Mishri. 1977). h.61. 
14 Abd Rahman an Nahlawi, Prinsip-prinsip dn Metode Pendidikan Islam, diterjemahkan 

Dahlan & Sulaiman. (Bandung; Diponegoro), 1992, h.390. 
15 Tamyiz Burhanuddin, Akhlak Pesantren: Solusi Bagi Kerusakan Akhlak, (Yogyakarta: 

ITTIQA Press, 2001), h.57. 
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tentang dosa atau bahaya yang bakal muncul dari adanya larangan bagi dirinya 

sendiri maupun orang lain.16 

e. Metode Kedisiplinan 

Dalam ilmu pendidikan, kedisiplinan dikenal sebagai cara menjaga 

kelangsungan kegiatan pendidikan. Metode ini identik dengan pemberian 

hukuman atau sangsi. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik 

bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak benar, sehingga ia tidak mengulanginya 

lagi.17 

Pembentukan lewat kedisiplinan ini memerlukan ketegasan mengharuskan 

seorang pendidik memberikan sangsi bagi para pelanggar, sementara 

kebijaksanaan mengharuskan pendidik berbuat adil dan arif dalam memberikan 

sangsi bagi pelanggar, sementara kebijaksanaan mengharuskan pendidik berbuat 

adil dan arif dalam memberikan sangsi, tidak terbawa emosi atau dorongan lain. 

Dengtan demikian sebelum menjatuhkan sangsi, seorang pendidik harus 

memperhatikan beberapa hal berikut: a) perlu adanya bukti yang kuat tentang 

adanya tindak pelanggaran; b) hukuman harus bersifat mendidik, bukan sekedar 

memberi kepuasan atau balas dendam dari si pendidik; c) harus 

mempertimbangkan latar belakang dan kondisi peserta didik yang melanggar, 

misalnya frekuensinya pelanggaran, perbedaan jenis kelamin atau jenis 

pelanggaran disengaja atau tidak. 

Dipesantren, hukuman ini dikenal dengan istilah takzir. Takzir adalah 

hukuman yang dijatuhkan pada santri yang melanggar. Hukuman yang terberat 

adalah dikeluarkan dari pesantren. Hukuman ini diberikan kepadasantri yang telah 

berulang kali melakukan pelanggaran, seolah tidak bisa diperbaiki. Juga diberikan 

kepada santri yang melanggar dengan pelanggaran berat yang mencoreng nama 

baik pesantren.  

f. Metode Targhib 

Metode ini terdiri atas metode sekaligus yang berkaitan satu sama lain: 

targhib dan tahzib. Targhib adalah janji disertai dengan bujukan agar seseorang 

 
16 Tamyiz Burhanuddin, Akhlak Pesantren: Solusi Bagi Kerusakan Akhlak. h.57-58. 
17 Hadari Nawawi. Pendidikan Dalam Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990), h.234. 
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senang melakukan kebajikan dan menjauhi kejahatan. Tahzib adalah ancaman 

untuk menimbulkan rasa takut berbuat tidak benar.18 Tekanan metode targhib 

terletak pada harapan untuk melakuka kebijakan, sementara tekanan metode 

tahzib terletak pada upaya menjauhi kejahatan atau dosa. 

Meski demikian metode ini tidak sama pada metode hadiah dan hukuman. 

Perbedaan terletak pada akar pengambilan materi dan tujuan yang hendak dicapai. 

Perbedaan terletak pada akar pengambilan materi dan tujuan yang hendak dicapai. 

Targhib dan tahzib berakar pada Tuhan (ajaran agama) yang tujuannya 

memantapkan rasa keagamaan dan membangkitkan sifat rabbaniyah, tanpa terikat 

waktu dan tempat. Adapun metode hadiah dan hukuman berpijak pada hukum 

rasio (hukum akal) yang sempit (duniawi) yang tujuannya masih terikat ruang dan 

waktu. 

g. Metode Kemandirian 

Kemandirian merupakan kemampuan santri untuk mengambil dan 

melaksanakan keputusan secara bebas. Proses pengambilan dan pelaksanaan 

keputusan santri yang bisa berlangsung di pesantren dapat dikategorikan menjadi 

dua, yaitu keputusan yang bersifat-penting monumental dan keputusan yang 

bersifat harian. 

Selain itu, terdapat pula beberapa metode dalam melaksanakan 

pembelajaran di pesantren: 

a. Metode Sorogan 

Sorogan adalah pelajaran yang diberikan secara individual.  Kata 

sorogan berasal dari Bahasa jawa sorog yang berate menyodorkan. Seorang 

santri menyodorkan kitabnya kepada seorang kyai untuk meminta diajari. 

Oleh karena sifatnya pribadi, santri harus menyiapkan diri sebelumnya 

mengenai apa yang akan diajarkan kyai. 

Metode sorogan merupakan suatu metode yang ditempuh dengan cara 

guru menyampaikan kepada santri secara individual, biasanya disamping di 

pesantren juga dilangsungkan di langgar, masjid bahkan terkadang di rumah-

 
18 Abd Rahman an Nahlawi, Prinsip-prinsip dn Metode Pendidikan Islam, h.412. 
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rumah. Penyampaian kepada santri yang di lakukan secara bergilir ini 

biasanya di praktekkan pada santri yang jumlahnya sedikit.19 

Melalui metode ini perkembangan intelektual santri dapat di tangkap 

secara utuh. Kyai dapat memberikan bimbingan penuh kejiwaan sehingga 

dapat memberikan tekanan kepada santri-santri tertentu atas dasar observasi 

langsung pada kemampuan dasar dan kapasitas santri. Penerapan metode ini 

membutuhkan kesabaran dan keuletan pengajar, selain itu santri dituntut 

memiliki disiplin yang tinggi. 

Teknik sorogan telah terbukti efektif sebagai langkah pertama bagi 

seorang murid yang bercta-cita menjadi seorang alim. Tehnik ini 

memungkinkan seorang guru mengawasi, menilai dan membimbing secara 

maksimal kemampuan seorang murid dalam menguasai literatur Arab. 

b. Metode Wetonan/bandongan 

Metode wetonan adalah suatu metode pengajaran dengan cara guru 

membaca, menerjemahkan, menerangkan dan mengulas kitab berbahasa Arab 

dengan sekelompok santri yang mendengarkan. Para santri memperhatikan 

kitabnya sendiri dan membuat catatan-catatan (baik arti ataupun keterangan) 

tentang kata-kata serta buah pikiran yang sulit.20 

Dalam penerjemahan kitab yang di ajarkan, seorang kyai dapat 

menggunakan berbagai bahasa yang menjadi bahasa utama para santri, 

misalnya: diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, sunda atau bahasa 

ndonesia.30 Metode ini sangat efektif dalam kedekatan relasi santri dan kyai, 

selain itu pencapaian dan percepatan kajian kitab. Namun disisi lain metode 

ini mempunyai kelemahan, yaitu mengakibatkan santri bersikap pasif, karena 

proses belajar mengajar di dominasi oleh kyai, sementara santri hanya 

mendengarkan dan memperhatikan dari kyai. 

 

 

 
19 Mujamil Qomar, Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

Institusi, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 142. 
20 Zamakhsyari Dhofier. Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta: LP3ES), 2011. 
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c. Metode Musyawarah 

Metode musyawarah adalah kegiatan belajar secara kelompok untuk 

membahas bersama materi kitab yang telah diajarkan kyai atau ustadz. 

metode ini merupakan kegiatan yang menjadi tradisi bagi pesantren 

tadisional, maka bagi mereka yang tidak mengikuti biasanya akan 

mendapatkan sanksi.21 

d. Metode Bahtsul masa’il (Mudzakaroh) 

Metode bahtsul masa’il atau mudzakaroh merupakan pertemuan 

ilmiyah untuk membahas masalah diniyah, seperti ibadah, aqidah, dan 

permasalahan agama lainnya. Dalam pelaksanaannya, para santri bebas 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pendapatnya. Dengan demikian 

metode ini lebih menitik beratkan pada kemampuan perseorangan dalam 

menganalisis dan memecahkan suatu persoalan dengan argument logika yang 

mengacu pada kitab-kitab tertentu. 

Metode ini, biasanya diikuti oleh para kyai dan atau pada santri 

tingkat tinggi.Aplikasi dari metode ini dapat mengembangkan intelektual 

santri, mereka diajak berfikir menggunakan penalaran-penalaran ang 

disandarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah serta kitab-kitab Islam klasik.22 

e. Metode Hafalan (muhafazhah) 

Metode hafalan adalah kegiatan belajar santri dengan cara menghafal 

suatu teks tertentu dibawah bimbingan dan pengawasan kyai atau ustadz.37 

Sebagai sebuah metodologi pengajaran, hafalan pada umumnya diterapkan 

pada pelajaran yang bersifat nadham (syair) dan terbatas pada ilmu kaidah 

bahasa Arab, seperti: Al-Imrithi, Alfiyah Ibn Malik, Al-Maqsud dan lain-

lain.23 

 

 

 
21 HM. Amin Haedari, dkk, Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan 

Tantangan Komplesitas Global, (Jakarta: IRD Press, 2004), h. 19.   
22 Mujamil Qomar, Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

Institusi, h. 147. 
23 HM. Amin Haedari, dkk, Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan 

Tantangan Komplesitas Global, h. 17. 
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f. Metode Demonstrasi/praktek ibadah 

Metode praktek ibadah adalah cara pembelajaran yang dilakukan 

dengan cara memperagakan suatu ketrampilan dalam hal pelaksanaan ibadah 

tertentu yang dilakukan dengan cara perorangan maupun kelompok dibawah 

petuntuk dan bimbingan kyai atau ustadz. 

Metode ini biasanya diikuti oleh santri pada tingkat bawah, seperti 

halnya metode sorogan, metode ini dapat mengembangankan intelektual 

santri kyi dapat memperhatikan secara utuh. Kyai juga dapat memberikan 

bimbingan penuh kejiwaan sehingga dapat memberikan tekanan kepada 

santri-santri tertentu atas dasar observasi langsung pada kemampuan dasar 

dan kapasitas santri. Namun metode ini kurang efektif dan efisien, karena 

membutuhkan waktu yang lama. 

g. Metode Halaqah dan Lalaran 

Halaqoh adalah belajar bersama secara diskusi untuk mencocokkan 

pemahaman tentang arti terjemah dari isi kitab. Jadi bukan mendiskusikan isi 

kitab dan terjemahnya yang diberikan oleh kyai itu benar atau salah. Maka 

yang didiskusikan untuk mengetahui pertanyaan “apa” bukan pertanyaan 

“mengapa” Lalaran adalah belajar sendiri dengan jalan menghafal, biasanya 

dilakukan dimana saja, baik di dekat makam, masjid, atau kamar. Lalaran ini 

dapat juga disebut tehnik hafalan yaitu santri menghafal teks atau kalimat 

tertentu dari kitab yang di pelajarinya, materi hafalan biasanya berbentuk 

nazham.24 

5. Bentuk Kegiatan Kepesantrenan 

Bentuk-bentuk kegiatan kepesantrenan dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

bagian, masing-masing bagian memiliki kriteria tersendiri, yaitu: 

a. Ibadah Person 

Suatu aktivitas yang pelaksanaanya tidak perlu melibatkan orang lain, 

melainkan semata-mata tergantung pada kesediaan yang bersangkutan sebagai 

 
24 HM. Amin Haedari, dkk, Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan 

Tantangan Komplesitas Global, h. 21. 
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makhluk yang bebas, dan termasuk juga dalam ibadah ini adalah amaliyah 

keagamaan yang bersifat ritus seperti shalat, puasa, dan sebagainya. 

b. Ibadah Antarperson 

Suatu amaliyah yang pelaksanaannya tergantung pada prakarsa pihak yang 

bersangkutan selaku hamba Allah secara pribadi, tetapi berkaitan dengan pihak 

lain sebagai hamba Allah yang juga secara pribadi. Syariah kategori amaliyah ini 

harus mengikuti aturan subjektif dan berdimensi personal serta aturan objektif 

yang berdimensi sosial. 

c. Ibadah Sosial 

Kegiatan intraktif antara seserang individu dengan pihak lain yang 

dibarengi dengan kesadaran diri sebagai hamba Allah swt. Kegiatan ini juga 

terkait dengan aktivitas peserta didik di lingkungan pesantren.25 

Sebagai lembaga dakwah, pesantren berusaha mendekati masyarakat. 

Pesantren bekerja sama dengan mereka dalam mewujudkan pembangunan. Sejak 

semula pesantren terlibat aktif dalam mobilisasi pembangunan sosial masyarakat 

desa. Pondok pesantren jika dilihat dari bentuk kegiatan yang diselenggarakannya, 

Kyai dalam beberapa kegiatan tertentu adalah sebagai manajer yang secara 

langsung sebagai penentu orientasi kegiatan, sedangkan pelaksanaanya adalah 

para santri yang sekaligus sebagai peserta kegiatan. Beberapa kegiatan 

kepesantrenan yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara, sebagai berikut: 

a. Shalat Fardhu Berjamaah 

Secara harfiah, shalat memiliki arti doa. Sedangkan pengertian shalat 

menurut syariah adalah ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan 

diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Shalat fardhu ada lima 

waktu dan setiap shalat wajib harus dilaksanakan pada awal waktu-waktu masuk 

sholat sampai dengan hampir habisnya waktu shalat.26 

Shalat jama’ah merupakan shalat yang dikerjakan secara bersama-sama, 

terdiri dari dua orang satu imam dan satu makmum atau lebih dari satu makmum. 

 
25 Muhaimin dkk, Studi Islam Dalam Rangka Dimensi dan Pendekatan. (Jakarta: 

Kharisma Putra Utama. 2005). h.280. 
26 Marzuqi Yahya, Panduan Fiqh Imam Syafi’i, (Jakarta: AL-Maghfirah, 2012). h.27. 
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Shalat berjamaah minimal atau paling sedikit dilakukan oleh dua orang, namun 

semakin banyak orang yang ikut solat berjama'ah tersebut jadi jauh lebih baik. 

Shalat berjama'ah memiliki nilai 27 derajat lebih baik daripada sholat sendiri. 

Oleh sebab itu kita diharapkan lebih mengutamakan shalat berjamaah dari pada 

solat sendirian saja. Shalat berjama’ah di pondok pesantren apabila santri sudah 

berkumpul di masjid semua maka shalat berjam’ah segera dimulai yang diimamin 

oleh kyai/ustad. Sebelum memulai shalat bersama-sama hendaknya/sebaiknya 

dilakukan azan/adzan sebagai pemberitahuan yang mengajak orang-orang di 

sekitarnya untuk ikut sholat berjamaah bersama. Jika telah berkumpul maka salah 

satu hendaknya melakukan qomat sebagai ajakan untuk melakukan/memulai 

shalat. 

b. Shalat Dhuha 

Semua santri diwajibkan shalat Dhuha minimal 4 rakaat. Shalat menurut 

arti bahasa adalah doa, sedangkan munurut terminologi syara’ adalah sekumpulan 

ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 

Disebut shalat karena menghubungkan seorang hamba dengan penciptanya, dan 

shalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah 

swt.27 Shalat Dhuha adalah shalat sunnah yang dilaksanakan pada pagi sampai 

siang hari. Dari setelah matahari agak tinggi sampai sebelum masuk waktu 

Dzuhur. Waktu terbaik adalah dengan mengahkirkan sampai waktu agak siang 

(panas). Kira-kira antara jam 8 sampai jam 10. Hukum shalat Dhuha adalah 

sunnah muakkad. Jumlah rakaatnya paling sedikit dua rakaat dan paling banyak 

dua belas rakaat, yang paling utama delapan rakaat.28 

c. Shalat Tahajud (Shalat Malam) 

Shalat Tahajud adalah shalat sunnah yang langsung diperintahkan Allah 

swt melalui Al-Qur’an. Shalat Tahajud termasuk dalam kelompok salah satu jenis 

qiyamul lail. Firman Allah swt dalam surah Al-Isra ayat 79 berikut:  

حۡمُودٗا    ٰٓ أنَ يَبۡعَثكََ رَبُّكَ مَقاَمٗا مَّ دۡ بِهِۦ ناَفِلَةٗ لَّكَ عَسَى   وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتهََجَّ

 
27 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah, 

(Jakarta: Amzah, 2013). h.145. 
28 Eka Yanuarti, Pratikum Ibadah. (Palembang: Noer Fikri Offset, 2014). h.69. 
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Terjemahannya: 

Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai 

suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu 

ke tempat yang Terpuji. 

Tahajud menurut Imam Al-Qurthubi adalah qiyamul ilashshalati minan-

naum (berdiri dari tidur untuk menunaikan shalat). Shalat Tahajud adalah shalat 

malam hari yang dilaksanakan setelah bangun tidur.29 

d. Puasa Senin dan Kamis 

Puasa dalam bahasa Arab disebut al-shaum yang berarti menahan (imsak). 

Secara termologis puasa diartikan sebagai suatu ibadah yang diperintahkan Allah 

yang dilaksankan dengan cara menahan makan dan minum dan hubungan seksual 

dari pagi (terbit fajar) sampai sore (terbenam matahari).30 

Dalam ajaran Islam, puasa mempunyai kedudukan yang tinggi, karena di 

smaping sebagai ibadah wajib yang dapat mendekatkan diri kepada Allah swt, 

juga mengandung banyak hikamh yang berkaitan dengan rohani dan jasmani. 

Oleh karena itu, di samping puasa wajib di bulan Ramadhan, disyariatkan 

beberapa puasa sunnah di luar puasa Ramadhan diantaranya puasa Senin dan 

Kamis.31  

Ahmad dan At-Tarmidziy mengeluarkan hadits dari Abu Hurairah SAW, 

bahwasanya Nabi SAW bersabda  

الأعَْمَالُ يوَْمَ الِاثْنيَْنِ وَالْخَمِيسِ فأَحُِبُّ أنَْ يعُْرَضَ عَمَلِى وَأنَاَ صَائمِ  تعُْرَضُ   

Artinya: “Amalan-amalan diperlihatkan setiap hari Senin dan Kamis, dan aku 

senang bila diperlihatkan amalku, sedang bepuasa”.32 

e. Tadarus Al-Qur’an 

Setiap pagi sebelum memulai aktivitas pembelajaran, santri diwajibkan 

tadarus Al-Qur’an satu halaman. Tadarus Al-Qur’an adalah kegiatan membaca 

 
29 Muhammad Sholikhin, Panduan Sholat Sunah Terlengkap, (Jakarta: Erlangga, 2013). 

h.42. 
30 Rahman Ritango dan Zainuddin, Fiqh Ibadah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 

h.151. 
31 Rahman Ritango dan Zainuddin, Fiqh Ibadah, h.166-167. 
32 Shiddiq Hasan Khan, Fiqh Islam Dari Al-Kitab dan As-Sunnah, (Jakarta: Griya Ilmu, 

2012), h.134. 
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Al-Qur’an yang dilakukan satu orang kemudian yang lainnya menyimak. Tadarus 

berasal dari asal kata darosa-yadrusu, yang artinya mempelajari, meneliti, 

menelaah, mengkaji, dan mengambil pelajaran. 

f. Menghafal Al-Qur’an 

Dari Kamus Bahasa Indonesia kata menghafal berasal dari kata hafal yang 

artinya dapat mengingat sesuatu dengan mudah dan dan mengucapkannya di luar 

kepala. Sedangkan menghafal berusaha mereskapkan ke dalam ingatan.33 

Menghafal adalah suatu aktivitas menanamkan materi verbal di dalam ingatan, 

sehingga nantinya dapat diingat kembali secara harfiah, sesuai dengan materi yang 

asli. Peristiwa menghafal merupakan proses mental untuk mencamkan dan 

menyimpan kesan-kesan, yang nantinya sewaktu-waktu bila diperlukan dapat 

diingat kembali ke alam sadar.34 

Al-Qur’an ditinjau dari segi etimologis berarti menghimpun dan 

meyatukan.35 Menurut bahasa, Al-Qur’an adalah himpunan huruf-huruf dan kata-

kata yang menjadi satu ayat, himpunan ayat-ayat menjadi surat, himpunan surat 

menjadi mushaf Al-Qur’an. Menghafal Al-Qur’an adalah sebuah pekerjaan 

menghafal ayat-ayat suci Al-Qur’an di luar kepala.36 

B. Aktivitas Belajar 

1. Pengertian Aktivitas Belajar 

a. Aktivitas 

Aktivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu, “activity” yang berarti 

pekerjaan, kegiatan, kesibukkan, gerakan dan penggunaan energy.37 Dalam 

psikologi, aktivitas adalah sebuah konsep yang mengadung arti fungsi individu 

dalam interaksinya dengan sekitarnya. Aktivitas adalah suatu usaha atau karya 

 
33 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3 Cet. Ke -3. (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005). h.307 
34 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). h.29. 
35 Harjani Hefni, Komunikasi Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h.20. 
36 Muhammad Makmun Rasyid, Kemukjiatan Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta: Elex 

Media Komputindo, 2015). 
37 Rudy Hariyono dan Antoni Ideal, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris 

plus Idiom, cet. Ke-I. (Surabaya: Gitamedia Press. 2005). h.21. 
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yang dimiliki oleh seseorang yang akan memberikan atau ditujukan kepada orang-

orang yang berhubungan dengan hasil dari aktivitas itu sendiri.38  

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari 

manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering disebut pula dengan sistem 

sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, 

mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainya menurut pola-pola 

tertentu yang bedasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya kongkrit, terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan. Aktivitas dapat 

dibagi menjadi dua yaitu aktivitas fisik dan aktivitas psikis. Aktivitas fisik ialah 

peserta didik giat aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun 

bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif. 

Peserta didik yang memilih aktivitas psikis (kejiwaan) adalah, jika daya jiwanya 

bekerja secara maksimal atau banyak berfungsi dalam rangka pengajaran. Seluruh 

peranan dan kemauan diarahkan supaya daya itu tetap aktif untuk mendapatkan 

hasil pengajaran yang optimal sekaligus mengikuti proses pengajaran secara aktif, 

ia mendengarkan, mengamati, menyelidiki, mengingat, menguraikan, 

mengasosiasikan ketentuan satu dengan lainnya, dan sebagainya.39 

Pentingnya aktivitas sehingga dijadikan prinsip atau asas dalam interaksi 

pembelajaran yang telah mendapatkan pengakuan dari para berbagai ahli 

pendidikan. Montessori dalam Sardiman menegaskan bahwa anak-anak memiliki 

tenaga untuk berkembang sendiri, membentuk sendiri, pendidikan akan berperan 

membimbing dan mengamati bagaimana perkembangan anak-anaknya. 

Pernyataan tersebut memberikan petunjuk bahwa yang lebih banyak melakukan 

aktivitas dalam membentuk diri adalah anak itu sendiri. Sedangkan pendidik 

memberikan bimbingan dan merencanakan segala kegiatan yang akan dipebuat 

oleh anak didik.40 

 
38 Akmal Hawi, Ilmu Jiwa Agama. (Palembang: IAIN Raden Fatah Press. 2008). h.214. 
39 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran Sebuah Pengantar Menuju Guru Profesonal. 

(Jakarta: Rineka Cipta. 2010). h.8. 
40 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. (Jakarta Raja Grafindo, 2006). 

h.96. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang baik secara fisik maupun psikis. 

Aktivitas ini dilakukan sebagai proses interaksi dengan orang lain dala rangka 

mencapai tujuan tertentu. Dalam hal belajar, aktivitas dilakukan dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujaun pembelajaran. 

b. Belajar 

Belajar pada hakekatnya adalah proses perubahan tingkah laku berkat 

pengalaman dan latihan. Perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.41 

Belajar dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan prilaku baru yang 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

Belajar adalah suatu proses yang menimbulkan terjadinya suatu perubahan 

atau pembaharuan dalam tingkah laku dan atau kecakapan.42 Sementara pendapat 

lainnya mengemukakan belajar sebagai proses mental yang terjadi di dalam diri 

seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan prilaku. Aktivitas mental 

itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadari.43 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses yang menimbulkan perubahan tingkah laku pada pebelajar. 

Proses belajar dilakukan dalam berbagai interaksi dengan lingkungan sekitar yang 

mendorong terjadinya perubahan tingkah laku. Belajar siswa merupakan kegiatan 

atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. Kegiatan–kegiatan 

yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti 

bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas–tugas, dapat menjawab 

pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan 

menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan 

 
41 M.S. Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 2008), h.60. 
42 Ngalim Purwanto. Psikologi Pendidikan. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 

h.102. 
43 Wina Sanjaya. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. 

(Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), h.112. 
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siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan 

kondusif, dimana masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya 

semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula 

terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada 

peningkatan prestasi. 

c. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan guru 

dengan sedemikian rupa agar menciptakan peserta didik aktif bertanya, 

mempertanyakan dan mengemukakan gagasan. Proses pembelajaran yang 

dilakukan di dalam kelas merupakan aktivitas mentransformasikan pengetahuan, 

sikap, dan ketrampilan.44 Aktivitas belajar merupakan suatu usaha siswa dalam 

proses pembelajaran untuk membangun pengetahuan dalam dirinya. Dalam proses 

pembelajaran terjadilah perubahan dan peningkatan mutu kemampuannya seperti 

berani bertanya, mengeluarkan pendapat, mendengarkan penjelasan guru dengan 

baik, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang 

bersifat jasmani ataupun rohani, dalam proses pembelajaran. Kedua aktivitas 

tersebut harus selalu terkait. Seorang peserta didik akan berpikir selama ia 

berbuat, tanpa perbuatan maka peserta didik tidak berpikir. Agar peserta didik 

aktif berpikir maka peserta didik harus diberi kesempatan untuk berbuat atau 

beraktivitas. Aktivitas belajar merupakan aktivitas yang bersifat fisik maupun 

mental. Dalam kegiatan belajar keduanya saling berkaitan.45  

Aktivitas belajar adalah aktivitas bersifat fisik maupun mental. Dalam 

kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus selalu berkait, contoh seseorang sedang 

belajar membaca, fisik kelihatan bahwa orang tadi membaca menghadapi suatu 

buku, tetapi mugkin pikran dan sikap mentalnya tidak tertuju pada buku yang 

dibaca. Menunjukkan tidak ada keserasian antara aktivitas fisik dengan aktivitas 

mental. Apabila sudah demikian, maka belajar tidak optimal. begitu juga 

sebaliknya jika yang aktif itu hanya mentalnya saja kurang bermanfaat. Misalnya 

 
44 Martinis Yamin. Kiat Membelajarkan Siswa. (Jakarta: Gaung Persada Press. 2007). 

h.75. 
45 Sardiman. Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar. (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. 2006). h.100. 
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ada seseorang berpikir tentang sesuatu atau renungan ide-ide yang perlu diketahui 

oleh masyarakat, tetapi tidak disertai dengan perbuatan fisik/aktivitas fisik 

mislanya dituangkan pada tulisan atau disampaikan kepada orang lain maka ide 

tersebut tidak akan bermakna atau tidak berguna, Aktivitas belajar merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.46  

Proses belajar merupakan kegiatan timbal balik antara guru dan peserta 

didik. Kegiatan belajar mencangkup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Aspek kognitif seperti mengetahui perkembangan pengetahuan peserta didik 

mengenai penguasaan setiap mata pelajaran, afektif yaitu mengenai cara bersikap 

peserta didik tentang pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah kemudian 

dapat diterapkan kembali kepada dirinya. Aspek psikomotor yaitu ketrampilan 

yang diperoleh dari kegiatan non akademik seperti ekstrakulikuler pramuka, 

musik, menari, dan lain sebagainya. Aktivitas belajar merupakan keaktifan peserta 

didik dalam kegiatan belajar untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. 

Peserta didik aktif dalam membangun pemahaman atas persoalan dan segala 

sesuatu yang meraka hadapi dalam proses pembelajaran. Setiap individu harus 

belajar aktif mengembangkan potensinya, tanpa adanya aktivitas pembelajaran 

proses pembelajaran tidak menarik, peserta didik dituntut untuk selalu memproses 

dan mengolah porelahan belajar yang di dapat peserta didik. Untuk memunculkan 

proses belajar yang menarik, peserta didik harus berinteraksi dengan baik dalam 

proses pembelajaran. Aktivitas belajar merupakan serentetan aktivitas kegiatan 

yang dirancang guru untuk membelajarkan siswa yang berkaitan dengan kegiatan 

melakukan sesuatu dalam menemukan ilmu.47 

Aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam 

interaksi belajar mengajar. Dengan kata lain, tidak ada belajar kalau tidak ada 

aktivitas, karena pada perinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk 

mengubah tingkah laku yaitu melakukan kegiatan. Aktivitas belajar dapat 

terwujud apabila peserta didik terlibat belajar secara aktif. Belajar aktif dapat 

dikemukakan sebagai usaha manusia untuk membangun pengetahuan dalam 

 
46 Oemar Hamalik. Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: bumi Aksara. 2009). h.179. 
47 Sumianto. Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Menggunakan Media Pop Up pada 

Siswa Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu, 4(4), 1446-1459, 2020. 
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dirinya. Pembelajaran akan menghasilkan suatu perubahan dan peningkatan 

kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan pada diri peserta didik. Peserta didik 

mampu menggali kemampuannya dengan rasa ingin tahunya sehingga interaksi 

yang terjadi akan menjadi pengalaman dan keinginan untuk mengetahui sesuatu 

yang baru.48 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

merupakan kegiatan atau tindakan baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh 

individu untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan 

pembelajaran. Aktivitas belajar akan menjadikan pembelajaran yang efektif. Guru 

tidak hanya menyampaikan pengetahuan dan ketrampilan saja. Namun, guru harus 

mampu membawa peserta didik untuk aktif dalam belajar. Aktivitas belajar 

merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh seseorang siswa dalam konteks 

belajar untuk mencapai tujuan. Tanpa ada aktivitas maka proses belajar tidak akan 

berlangsung dengan baik/ maksimal. Aktivitas siswa dalam proses belajar 

mengajar tidak hanya mendengarkan dan mencatat saja. Semakin banyak aktivitas 

yang dilakukan siswa dalam belajar, maka proses pembelajaran yang terjadi akan 

semakin baik.  

Aktivitas belajar sebagai proses tersendiri atas enam unsur yaitu tujuan 

belajar, peserta didik yang termotivasi, tingkat kesulitan belajar, stimulus dari 

lingkungan, peserta didik yang memahami situasi, dan pola respons peserta didik. 

Aktivitas siswa merupakan salah satu faktor penting dalam proses belajar 

mengajar, karena aktivitas merupakan pergerakan secara berkala yang dilakukan 

siswa. Tanpa aktivitas maka proses pembelajaran tidak akan efektif dan tujuan 

pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal. Belajar yang berhasil mestilah 

melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Seluruh 

peranan dan kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya daya itu tetap aktif untuk 

mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal, sekaligus mengikuti proses 

pengajaran (proses perolehan hasil pembelajaran) secara aktif. 

 

 
48 Martinis Yamin. Kiat Membelajarkan Siswa. (Jakarta: Gaung Persada Press. 2007). 
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2. Prinsip aktivitas belajar 

Pengajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas 

mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan guru 

dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara 

yang mengajar itu sendiri dengan belajar. Jalinan komunikasi yang harmonis 

inilah yang menjadi indikator suatu aktivitas atau proses pengajaran itu akan 

berjalan dengan baik. Kunci pokok pengajaran itu ada pada seorang guru 

(pengajar). Tetapi ini bukan berarti proses pengajaran hanya guru yang aktif, 

sedang siswa pasif. Pengajaran menuntut keaktifan kedua pihak yang sama-sama 

menjadi subjek pengajaran.49 

Belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik 

aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik adalah siswa giat-aktif dengan 

anggota badan, memuat sesuatu, bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk dan 

mendengarkan, melihat atau pasif. Siswa yang memiliki aktivitas psikis 

(kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau berfungsi 

dalam rangka pengajaran. Seluruh peranan dan kemauan dikerahkan dan 

diarahkan supaya daya itu tetap untuk mendapatkan hasil pengajaran yang optimal 

sekaligus mengikuti proses pengajaran (proses perolehan hasil pengajaran) secara 

aktif; ia mendengarkan, mengamati, menyelidiki, mengingat, menguraikan, 

mengasosiasikan ketentuan satu dengan lainnya, dan sebagainya. Kegiatan atau 

keaktifan jasmani fisik sebagai kegiatan yang tampak, yaitu saat siswa melakukan 

percobaan, membuat konstruksi model, dan lain-lain. Sedang kegiatan psikis 

tampak bila ia sedang mengamati dengan teliti, memecahkan persoalan dan 

mengambil keputusan dan sebagainya.50 

Ketika proses pengajaran, guru hanyalah merangsang keaktifan dengan 

jalan menyajikan bahan pelajaran, sedangkan yang mengolah dan mencerna 

adalah siswa itu sendiri sesuai kemauan, kemampuan, bakat, dan latar belakang 

masing-masing. Belajar adalah proses dimana siswa harus aktif. 

 
49 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 4 
50 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, h. 6-7. 
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Prinsip-prinsip aktivitas dalam belajar dalam hal ini akan dilihat dari sudut 

pandang perkembangan konsepsi jiwa menurut ilmu jiwa. Dengan melihat unsur 

kejiwaan seseorang subjek belajar/subjek didik, dapatlah diketahui bagaimana 

prinsip aktivitas yang terjadi dalam belajar itu. Karena dilihat dari sudut pandang 

ilmu jiwa, maka sudah barang tentu yang menjadi fokus perhatian adalah 

komponen manusiawi yang melakukan aktivitas dalam belajar mengajar, yakni 

siswa dan guru.51 Ramayulis juga mengemukakan aktivitas belajar mencakup 

aktivitas jasmani dan rohani.52 

Aktivitas belajar dari sudut pandangan ilmu jiwa secara garis besar dibagi 

menjadi dua pandangan yakni ilmu jiwa lama dan ilmu jiwa modern. 

a. Menurut pandangan ilmu jiwa lama 

John Locke dengan jiwa dapat dimisalkan dengan kertas yang tak bertulis 

(tabularasa), kertas itu kemudian mendapatkan coretan atau isi dari luar 

(guru). Sedangkan menurut Herbart jiwa adalah keseluruhan tanggapan yang 

secara mekanis dikuasai oleh hukum- hukum asosiasi. Disinipun guru pulalah 

yang harus menyampaikan tanggapan-tanggapan itu. Mengombinasikan 

kedua konsep tersebut jelas dalam proses belajar mengajar guru akan 

senantiasa mendominasi kegiatan. Siswa terlalu pasif, sedangkan guru aktif 

dan segala inisiatif datang dari guru. Siswa ibarat botol kosong yang diisi air 

oleh sang guru. Aktivitas anak terutama terbatas pada mendengarkan 

mencatat, menjawab pertanyaan bila guru memberi pertanyaan.53 

b. Menurut pandangan ilmu jiwa modern 

Menurut konsepsi modern jiwa manusia itu sesuatu yang dinamis, memiliki 

potensi dan energi sendiri. Oleh karena itu, secara alami anak didik itu juga 

bisa menjadi aktif, karena adanya motivasi dan didorong oleh bermacam-

macam kebutuhan. Anak didik dipandang sebagai organisme yang 

mempunyai dorongan untuk berkembang. Tugas pendidik adalah 

membimbing anak untuk mengembangkan bakatnya, dalam pendidikan anak 

 
51 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 

95-96 
52 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalamulia, 2002), h. 243. 
53 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, h. 97. 
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harus aktif. Guru hanya dapat menyediakan bahan pelajaran, akan tetapi yang 

mengolah dan mencernanya adalah anak didik itu sendiri sesuai dengan bakat 

dan latar belakang kemauan masing-masing.54 

3. Faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar 

Peserta didik selalu dihadapkan pada berbagai macam hambatan, baik 

yang bersifat ringan maupun yang berat. Hambatan yang bersifat ringan artinya 

hambatan tersebut dapat dilalui oleh peserta didik itu sendiri, sedangkan hambatan 

berat merupakan hambatan yang tidak dapat dipecahkan peserta didik itu sendiri, 

dan harus memerlukan bantuan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

aktivitas pembelajaran terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya belajar55, 

yaitu: 

a. Faktor individual 

1) Kematangan/pertumbuhan 

Melatih anak yang baru berusia 6 bulan untuk belajar berjalan. Walau 

dipaksa, tetap anak itu tidak dapat/sanggup melakukannya, karena untuk dapat 

berjalan anak memerlukan kematangan potensi-potensi jasmaniah maupun 

rohaniahnya. Anak umur 6 bulan otot-otot dan tulangnya masih lemah, berat 

badan dan kakuatan tenaganya belum ada keseimbangan yang harmonis, 

keberanian untuk mencoba-coba belum ada. Demikian pula, bila mengajar ilmu 

pasti kepada anak anak kelas tiga sekolah dasar, atau mengajar ilmu filsafat 

kepada anakanak yang baru duduk di bangku sekolah menengah pertama. Semua 

itu disebabkan pertumbuhan mentalnya balum matang untuk menerima pelajaran 

itu. Mengajarkan sesuatu baru dapat berhasil jika tarap pertumbuhan pribadi telah 

memungkinkannya, potensi-potensi jasmani dan rohaninya telah matang untuk itu. 

2) Kecerdasan 

Kenyataan menunjukan kepada kita, meski anak-anak yang berumur 14 

tahun ke atas pada umumnya telah matang untuk belajar ilmu pasti. Demikian 

pula halnya dalam memperlajari mata pelajaran dan kecakapan-kecakapan 

 
54 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, h. 99. 
55 Purwanto. Evaluasi Hasil Belajar. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008). 
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lainnya. Tidak semua anak pandai dalam bahasa asing, tidak semua anak pandai 

memasak, dan sebagainya. Jelas kiranya kiranya bahwa dalam belajar kecuali 

kematangan, intelijensi pun turut memegang peranan. 

3) Latihan 

Murid yang terlatih, karena sering kali mengulangi sesuatu, maka 

kecakapan dan pengetahuan yang dimilikinya dapat menjadi makin dikuasai dan 

makin mendalam. Sebaliknya, tanpa latihan pengalaman-pengalaman yang telah 

dimilikinya dapat menjadi hilang atau berkurang. Karena latihan seringkali 

mengalami sesuatu, seseorang dapat timbul minatnya kepada sesuatu itu. Makin 

besar minat makin besar pula perhatiannya sehingga memperbesar hasratnya 

untuk mempelajarinya. 

4) Motivasi 

Motif adalah pendorong bagi suatu organisme untuk melakukan sesuatu. 

Motif lapar yang ada pada kucing merupakan Thorndike mendorong kucing itu 

berkali-kali sehingga akhirnya dapat “membuka” pintu tanpa melakukan 

perbuatan-perbuatan yang membabi buta lagi. Motif intrinsik dapat mendorong 

seseorang sehingga akhirnya orang itu menjadi spesialis dalam bidang ilmu 

pengetahuan tertentu. Tak mungkin seseorang mau berusaha mempelajari sesuatu 

dengan sebaik-baiknya, jika ia tidak mengetahui betapa penting dan faedahnya 

hasil yang akan dicapai dari belajarnya itu bagi dirinya. 

5) Kepribadian 

Faktor pribadi seseorang turut pula memegang peranan dalam belajar. 

Tiap-tiap orang memiliki sifat kepribadiannya masing-masing yang berbeda 

antara seorang dengan yang lain. Ada orang yang mempunyai sifat keras hati, 

berkemauan keras, tekun dalam segala usahanya, halus perasaanya, dan ada pula 

yang sebaliknya. Sifat-sifat kepribadian yang ada pada seseorang itu sedikit 

banyaknya turut pula mempengaruhi sampai di manakah hasil belajarnya dapat 

dicapai. Termasuk ke dalam sifat-sifat kepribadian ini ialah faktor fisik kesehatan 

dan kondisi badan. 
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b. Faktor sosial. 

1) Keadaan Keluarga 

Ada keluarga yang miskin, ada pula yang kaya. Ada keluarga yang selalu 

diliputi suasana tenteram dan damai, tetapi ada pula yang sebaliknya, ada keluarga 

yang terdiri dari ayah-ibu yang terpelajar dan ada pula yang kurang pengetahuan. 

Ada keluarga yang mempunyai cita-cita tinggi bagi anak-anaknya, ada pula yang 

biasa saja. Suasana dan keadaan kaluarga yang bermacam-macam itu mau tidak 

mau turut menentukan bagaiman dan sampai di mana belajar dialami dan dicapai 

oleh anak-anak. Termasuk dalam keluarga ini, ada tidaknya atau tersedia tidaknya 

fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam belajar turut memegang peranan penting 

pula. 

2) Guru dan Cara Mengajar 

Terutama dalam belajar di sekolah, faktor guru dan cara mengajarnya 

merupakan faktor yang penting pula. Bagaimana sikap dan kepribadian guru, 

tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru, dan bagaimana cara guru itu 

mengajarkan pengetahuan itu kepada anak-anak didiknya, turut menentukan 

bagaimana hasil belajar yang dapat dicapai anak. 

3) Alat-alat Pengajaran 

Faktor guru dan cara mengajarnya, tidak dapat kita lepaskan dari ada 

tidaknya dan cukup tidaknya, alat-alat pelajaran yang tersedia di sekolah. Sekolah 

yang cukup memiliki alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk belajar 

ditambah dengan mengajar yang baik oleh guru-gurunya, kecakapan guru dalam 

menggunakan alat-alat, akan mempermudah dan mempercepat belajar anak-anak. 

4) Motivasi Sosial 

Karena belajar itu adalah proses yang timbul dari dalam, maka faktor 

motivasi memegang peranan pula. Jika guru atau orang tua dapat memberikan 

motivasi yang baik pada anak-anak timbulah dari dalam diri anak itu dorongan 

dan hasrat untuk belajar lebih baik. Anak dapat menyadari apa gunanya belajar 

dan apa tujuan yang hendak dicapai dengan pelajaran itu, jika diberi perangsang, 

diberi motivasi yang baik dan sesuai. Motivasi social dapat pula timbul pada anak 

dari orang-orang lain di sekitarnya, seperti dari orang-orang tetangga, sanak 
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saudara yang berdekatan dengan anak-anak itu, dan dari teman-teman 

sepermainan dan sekolahnya. Pada umumnya motivasi semacam ini diterima anak 

tidak dengan sengaja, dan mungkin pula tidak dengan sadar. 

5) Lingkungan dan Kesempatan 

Seorang anak dan keluarga yang baik, memiliki intelejensi yang baik, 

bersekolah di suatu sekolah yang keadaan guru-gurunya dan alat-alatnya baik, 

belum tentu pula dapat belajar dengan baik. Masih ada faktor yang dapat 

memperngaruhi hasil belajarnya. Umpamanya jarak antara rumah dan sekolah itu 

terlalu jauh, memerlukan kendaraan yang cukup lama sehingga melelahkan. 

Banyak pula anak-anak yang tidak dapat belajar dengan hasil baik dan tidak dapat 

mempertinggi belajarnya, akibat tidak adanya kesempatan yang disebabkan 

sibuknya pekerjaan setiap hari, pengaruh lingkungan yang buruk dan negatif serta 

faktor-faktor lain terjadi di luar kemampuannya. Faktor lingkungan dan 

kesempatan ini lebih-lebih lagi berlaku bagi cara belajar pada orang-orang 

dewasa. 

4. Jenis-Jenis Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar meliputi aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. 

Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas tersebut harus selalu berkait. Aktivitas 

belajar peserta didik sangat kompleks. Kegiatan peserta didik digolongkan sebagai 

berikut: 

a. Visual activities, yakni segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas 

peserta didik dalam melihat mengamat dan memperhatikan. Yang termasuk 

visual activities diantaranya meliputi membaca, memperhatikan gambar 

demonstrasi, percobaan. 

b. Oral activities, yakni aktivitas yang berhubungan dengan kemampuan peserta 

didik dalam berkonsentrasi menyimak pelajaran. Yang termasuk oral 

activities seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, dan 

mengeluarkan pendapat. 

c. Listening activities, yakni aktivitas peserta didik yang berhubungan dengan 

kemampuannya dalam mendengar. Yang termasuk listening activities 

diantaranya mendengarkan percakapan, diskusi dan pidato. 
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d. Writing activities, yakni segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas 

peserta didik dalam menulis. Yang termasuk writing activities misalnya 

menulis cerita, karangan, laporan dan menyalin. 

e. Motor activities, yakni segala kegiatan yang berhubungan dengan 

keterampilan jasmani peserta didik. Yang termasuk motor activities misalnya 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak. 

f. Mental activities, yakni segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas 

mental peserta didik. Yang termasuk mental activities misalnya menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, dan menganalisis. 

g. Emotional activities, yakni segala kegiatan yang berhubungan dengan 

aktivitas peserta didik menyangkut perasaan atau emosi yang dimiliki. Yang 

termasuk emotional activities misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.56 

Penggolongan aktivitas tersebut menunjukkan bahwa aktivitas belajar 

peserta didik sangat kompleks. Aktivitas belajar dapat diciptakan dengan 

melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menyajikan variasi 

modelpembelajaran yang lebih memicu kegiatan peserta didik. Dengan demikian 

peserta didik akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

C. Konsep Belajar 

1. Pengertian belajar 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil 

interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.57 Belajar adalah 

perubahan yang relatif permanen dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman 

atau latihan. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan 

 
56 Paul B. Diedrich dalam Sardiman. Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar. (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada. 2006). h.101. 
57 Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010). 
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respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada peserta didik, 

sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pesertadidik terhadap stimulus 

yang diberikan oleh guru tersebut. Sehingga apa yang diberikan oleh guru 

(stimulus) dan apa yang diterima oleh peserta didik (respon) dapat diamati dan 

diukur. Belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang 

relative permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan 

lingkungannya.58 

Belajar bisa diartikan dengan berbagai macam pengertian tergantung siapa 

yang mendefinisikannya. Banyak aktifitas-aktifitas yang disepakati banyak orang 

yang termasuk kegiatan belajar, seperti menghafal, mengumpulkan fakta, 

mengikuti pelatihan dan sebagainya. Belajar dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

kategori, yaitu: 

a. Belajar tentang (Learning how to think), yaitu belajar untuk mengetahui 

sesuatu. Misalnya belajar tentang bersepeda, maka cukup membaca buku-

buku, melihat film dan video tentang caracara bersepeda. 

b. Belajar (Learning how to do), yaitu belajar bagaimana melakukan sesuatu. 

Jika seseorang belajar bersepeda, maka ia akan langsung menaiki sepeda dan 

mempraktikkan, yang tidak mustahil ia akan nabrak kiri dan kanan. 

c. Belajar menjadi (Learning to be), yaitu belajar memanusiakan manusia. 

Belajar inilah yang disebut sebagai proses pembelajaran yang sejati. Belajar 

hidup bersama (learning to life together), yaitu bersosialisasi dengan teman 

sebaya dan melakukan aktifitas belajar bersama.59 

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui 

interaksi dengan lingkungan.60 Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.61 Hal 

 
58 Sugihartono, dkk. Psikologi Pendidikan. (Yogyakarta: UNY Pers, 2007). 
59 Andrias Harefa, Menjadi Manusia Pembelajar (Jakarta: Kompas, 2000), 24-25. 
60 Oemar Hamalik. Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.27. 
61 Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h.2. 
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ini sesuai dengan pendapat bahwa belajar pada intinya adalah proses internalisasi 

dalam diri individu yang belajar dapat dikenali produk belajarnya yaitu berupa 

perubahan, baik penguasaan materi, tingkah laku, maupun keterampilan.62 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan.63 Belajar 

sebagai semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan 

pemahaman. Belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 

yang kemudian menimbulkan perubahan, yang keadaannya berbeda dari 

perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Sifat perubahannya relatif permanen, 

tidak akan kembali kepada keadaan semula.64 Belajar merupakan sejenis 

perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku, yang keadaaannya 

berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah 

melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu 

pengalaman atau latihan. Berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks 

atau perilaku yang bersifat naluriah.65  

Belajar adalah perubahan tingkah laku atau watak seseorang yang bersifat 

tetap sebagai hasil dari pengalaman dan latihan bukan karena proses pertumbuhan 

maupun kematangan. Perubahan yang terjadi dalam diri manusia itu banyak 

sekali, baik sifat maupun jenisnya. Akan tetapi tidak semua perubahan tersebut 

merupakan hasil dari belajar, misalnya seseorang yang kakinya bengkok akibat 

kecelakaan bukan termasuk perubahan dalam arti belajar. Untuk itu perlu 

dijelaskan perubahan yang diharapkan sebagai hasil belajar, yaitu: 

 
62 Suparwoto. Kemampuan Dasar Mengajar. (Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2004), h.41. 
63 Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), h.22. 
64 Winkel. Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. (Jakarta: Gramedia, 2009). 
65 Gagne dalam Mulyani Sumantri dan Johar Permana. Strategi Belajar Mengajar, 

(Bandung: C.V Maulana, 2001). 
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a. Perubahan yang terjadi secara sadar. Artinya belajar itu dilakukan dalam 

keadaan sadar dan seseorang akan merasakan perubahannya, seperti merasa 

bahwa pengetahuannya bertambah, kebiasaannya bertambah, dan sebagainya. 

b. Perubahan yang bersifat fungsional. Artinya perubahan yang terjadi pada 

individu itu berlangsung terus-menerus, tidak statis, dan berkembang menuju 

kesempurnaan. 

c. Perubahan yang bersifat positif dan aktif, yaitu perubahan yang menjadikan 

individunya menjadi lebih baik yang terjadi karena adanya usaha individu 

tersebut. 

d. Perubahan yang bukan bersifat sementara, karena perubahan tingkah laku 

yang terjadi akibat belajar bersifat menetap dan permanen. 

e. Perubahan yang bertujuan dan terarah, artinya kegiatan belajar mempunyai 

tujuan dan senantiasa terarah kepada tingkah laku yang dikehendaki atau 

ditetapkan. 

f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku, artinya perubahan yang 

didapatkan itu akan berhubungan erat dengan perubahan yang lain.66 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpukan bahwa 

belajar adalah proses perubahan perilaku yang mengakibatkan siswa dapat 

merespon ilmu pengetahuan yang diberikan sehingga terjadi peningkatan daya 

pikir, keterampilan, pemahaman, sikap, pengetahuan dan lain-lainnya. Kegiatan 

proses belajar dapat membuat siswa mengalami perubahan kearah yang lebih baik. 

Perubahan-perubahan akibat proses belajar adalah perubahan yang relatif tetap 

atau tidak mudah hilang. Karena ketika siswa menjalani proses belajar siswa akan 

dilatih dalam segala aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 

sehingga akan terjadi peningkatan. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada 

siswa tidak mudah hilang, bahkan akan terus berkembang bila siswa sering 

melakukan kegiatan belajar. 

2. Teori belajar 

Teori adalah suatu pola yang disusun dan diarahkan kepada praktik, 

dengan harapan praktik itu lebih baik karena didasarkan pada teori. Di samping 

 
66 Abu Ahmadi, Psikologi Umum (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 121-123. 
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itu, teori juga dapat diartikan sebagai prinsip umum yang dikemukakan dengan 

maksud gejala-gejala tertentu, suatu prinsip yang didasarkan pada penalaran, 

walaupun secara nyata belum tentu dapat dipraktikkan.  

Teori belajar pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana proses belajar 

terjadi pada seorang individu. Artinya, teori belajar akan membantu dalam 

memahami bagaimana proses belajar terjadi pada individu sehingga dengan 

pemahaman tentang teori belajar tersebut akan membantu guru untuk 

menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, efektif, dan efisien. Dengan 

kata lain, pemahaman guru dalam mengorganisasikan proses pembelajaran 

dengan lebih baik sehingga siswa dapat belajar dengan lebih optimal. Dengan 

demikian, teori belajar dalam aplikasinya sering digunakan sebagai dasar 

pertimbangan untuk membantu siswa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. 

Teori belajar penting diketahui oleh para pendidik dan calon pendidik. Ha 

ini disebabkan, pemahaman guru terhadap sebuah teori belajar akan 

mempermudah seorang guru dalam menerapkannya dalam proses pembelajaran. 

Menurut Winfred F. Hill, terdapat tiga fungsi utama dari teori belajar, sebagai 

berikut: 

a. Teori belajar berfungsi sebagai petunjuk dan sumber-sumber stimulasi bagi 

penelitian dan pemikiran ilmiah lebih lanjut. 

b. Teori belajar merupakan simplifikasi atau garis-garis besar pengetahuan 

mengenai hukum-hukum dan proses belajar. 

c. Teori belajar menjelaskan secara konsep dasar apa itu belajar dan mengapa 

proses belajar dan pembelajaran dapat berlangsung.67 

Secara garis besar, teori belajar dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

kategori, yaitu: a) teori belajar behavioristik, yang lebih mengedepankan 

hubungan antara stimulus dengan respon; b) teori belajar kognitif, yang lebih 

mengedepankan aspek insight dan perilaku mental individu; c) teori belajar 

humanistik, yang berpandangan bahwa belajar adalah proses memanusiakan 

 
67 Winfred F. Hill dalam Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi 

Pendidikan Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 

hal. 148. 
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manusia, karena manusia mempunyai potensi yang harus dikembangkan. Adapun 

penjelasan secara global dari masing-masing teori belajar adalah sebagai berikut: 

a. Teori Belajar Behavioristik 

Menurut teori behavioristik, belajar adalah suatu perubahan tingkah 

laku yang dapat diamati secara langsung, yang terjadi melalui hubungan 

stimulus-stimulus dan respon-respon menurut prinsip-prinsip mekanistik.  

Para penganut teori ini berpendapat bahwa sudah cukup bagi siswa untuk 

mengasosiasikan stimulus-stimulus dan respon-respon yang diberi 

reinforcement apabila ia memberikan respon yang benar. Mereka tidak 

mempersoalkan apa yang terjadi dalam pikiran siswa sebelum dan sesudah 

respon dibuat. 

J.B. Watson mengemukakan dua prinsip dasar dalam pembelajaran, 

yaitu prinsip kekerapan dan kebaruan. 1) prinsip kekerapaan menyatakan 

bahwa semakin kerap individu bertindak balas terhadap suatu rangsangan, 

akan lebih besar kemungkinan individu memberikan tindak balas yang sama 

terhadap rangsangan itu. 2) prinsip kebaruan menyatakan bahwa apabila 

individu membuat tindak balas yang baru terhadap rangsangan, apabila kelak 

muncul lagi rangsangan, besar kemungkinan individu tersebut akan bertindak 

balas dengan cara yang serupa terhadap rangsangan itu. 

Teori Watson ini disebut pula teori classical conditioning yang 

dipelopori oleh Pavlov, seorang ahli psikologi-refleksologi dari Rusia. Pavlov 

mengawali teori ini dengan mengadakana percobaan terhadap anjing. 

Berdasarkan hasil percobaanya itu, Pavlov mendapatkan kesimpulan bahwa 

gerakan-gerakan refleks dapat dipelajari dan dapat berubah karena mendapat 

latihan. Kemudian, gerak refleks tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu 

refleks wajar (unconditioned reflex) dan refleksi bersyarat atau refleksi yang 

dipelajari (conditioned reflex). 

Menurut teori ini, belajar adalah proses perubahan yang terjadi karena 

adanya syarat-syarat (conditions) yang kemudian menimbulkan reaksi 

(respons). Penganut teori ini mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia 

adalah hasil conditioning, yakni hasil dari latihan-latihan atau Kebiasaan-
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kebiasaan bereaksi terhadap syarat-syarat atau perangsang-perangsang 

tertentu yang dialaminya di dalam kehidupannya. 

Behavioris berkeyakinan bahwa setiap anak manusia lahir tanpa 

warisan kecerdasan, warisan bakat, warisan perasaan dan warisan yang 

bersifat abstrak lainnya. Semuanya itu timbul setelah manusia mengalami 

kontak dengan alam dan lingkungan sosial budayanya dalam proses 

pendidikan. Dan menurut mereka, segenap perilaku manusia itu bisa 

dipelajari dan dibentuk oleh lingkungannya. Maka individu akan menjadi 

pintar, terampil, dan mempunyai sifat abstrak lainnya tergantung pada apakah 

dan bagaimana ia belajar dengan lingkungannya. 

b. Teori Belajar Kognitif 

Teori ini muncul sebagai wujud dari ketidakpuasan terhadap teori 

belajar behavioristik. Karena menurut psikolog kognitif, tingkah laku 

manusia yang tampak dari luar tidak bisa diukur dan diterangkan tanpa 

melibatkan proses mental, yaitu motivasi, kesengajaan, keyakinan, insight, 

dan sebagainya. Menurut piaget, proses belajar sebenarnya terjadi dari tiga 

tahapan yaitu, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibirasi (penyeimbang). Piaget 

berpendapat bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahapan 

perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Tahapan tersebut dibagi menjadi 

empat tahap, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap 

operasional konkret, dan tahap operasional formal. 

Piaget juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif siswa melalui 

suatu proses asimilasi dan akomodasi. Di dalam pikiran seseorang, sudah 

terdapat struktur kognitif atau kerangka kognitif yang disebut skema. Setiap 

orang akan selalu berusaha untuk mencari suatu keseimbangan, kesesuaian, 

atau ekuilibrium antara apa yang baru dialami (pengalaman barunya) dan apa 

yang ada pada struktur kognitifnya. 

Piaget juga mengemukakan bahwa selain disebabkan proses asimilasi 

dan akomodasi diatas, perkembangan kognitif seorang anak juga dipengaruhi 

oleh kematangan dari otak sistem saraf anak, interaksi anak dengan objek-

objek disekitarnya (pengalaman fisik), kegiatan mental anak dalam 
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menghubungkan kerangka kognitifnya (pengalaman fisik), kegiatan mental 

anak dalam mnghubungkan pengalamannya dengan kerangka kognitifnya 

(pengalaman logicomathematics), dan interaksi anak dengan orang-orang 

disekitarnya. 

Belajar dalam perspektif psikolog kognitif pada dasarnya adalah 

proses internal atau peristiwa mental bukan peristiwa behavioral (yang 

bersifat jasmaniah) sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Sedangkan 

perubahan yang terjadi dalam kemampuan seseorang dalam bertingkah laku 

dan berbuat sesuatu dalam situasi tertentu, hanyalah suatu refleksi dari 

perubahan internal. Jadi tingkah laku individu itu muncul karena adanya 

dorongan dari dalam dirinya, bukan karena kebiasaan atau latihan. Kalaupun 

tingkah laku tersebut merupakan hasil dari latihan, maka hal tersebut juga 

bergantung pada mental individu tersebut, apakah mau melakukannya 

ataukah tidak. Ciri-ciri teori belajar kognitifistik, yaitu: 1) Lebih 

mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian, 2) Mementingkan 

kognisi terutama insight, 3) Mementingkan dynamic aquilibrium, dan 4) 

Lebih mementingkan masa kini dalam tingkah laku manusia dan dalam 

menyelesaikan problem. 

c. Teori Belajar Humanistik 

Psikologi humanistik memahami tingkah laku dari sudut Pandang 

pelakunya, bukan dari sudut tinjau pengamatnya (observer). Menurut aliran 

humanistik, materi pelajaran yang diberikan dalam proses pembelajaran harus 

disesuaikan dengan perasaan dan perhatian siswa. Tugas pendidik dalam hal 

ini adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu 

masingmasing individu untuk mengenal diri mereka sebagai manusia yang 

unik.68 

Teori ini memberikan kebebasan bagi peserta didik, karena menurut 

mereka tiap individu itu berhak menentukan perilaku mereka sendiri dan bebas 

dalam memilih kualitas hidup mereka dan tidak terikat oleh lingkungannya. 

 

 
68 Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar. 
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3. Prinsip-prinsip belajar 

Prinsip belajar adalah petunjuk atau cara yang perlu diikuti untuk 

melakukan kegiatan. Di dalam tugas melaksanakan proses belajar mengajar, 

seorang guru perlu memperhatikan beberapa prinsip belajar. Berikut ini beberapa 

prinsip belajar sebagai berikut: 

a. Belajar merupkan bagian dari perkembangan 

Berkembang dan belajar merupakan dua hal yang berbeda, tetapi 

berhubungan erat. Dalam perkembangan dituntut belajar, dan dengan belajar 

ini perkembangan individu lebih pesat. 

b. Belajar langsung seumur hidup 

Kegiatan belajar dilakukan sejak lahir sampai menjelang kematian, sedikit 

demi sedikit dan terus-menerus. Perbuatan belajar dilakukan individu baik 

secara sadar maupun tidak, disengaja ataupun tidak, direncanakan ataupun 

tidak. 

c. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, faktor 

lingkungan, kematangan serta usaha dari individu sendiri 

Dengan berbekalan potensi yang tinggi, dan dukungan faktor lingkungan 

yang menguntungkan, usaha belajar dari individu yang efisien yang 

dilaksanakan pada tahap kematangan yang tepat akan memberikan hasil 

belajar yang maksimal. Kondisi yang sebaliknya akan memberikan hasil yang 

minim pula. 

d. Belajar mencakup semua aspek kehidupan 

Belajar bukan hanya berkenaan dengan aspek intelektual, tetapi juga aspek 

sosial, budaya, politik, ekonomi, moral, religi, seni, keterampilan dan lainlain. 

e. Kegiatan belajar berlangsung pada setiap tempat dan waktu 

Kegiatan belajar tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di rumah, di 

masyarakat, di tempat rekreasi bahkan dimana saja bisa terjadi perbuatan 

belajar. Belajar juga terjadi setiap saat, tidak hanya berlangsung pada jamjam 

pelajaran atau jam kuliah. Kecuali pada saat tidur, pada saat lainnya dapat 

berlangsung proses belajar. Pada saat ini juga ada pemikiran, orang belajar 
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sambil tidur, yaitu dengan menggunakan kaset yang dipasang pada waktu 

orang hendak pergi tidur 

f. Belajar berlangsung dengan guru ataupun tanpa guru 

Proses belajar dapat berjalan dengan bimbingan seorang guru, tetapi juga 

tetap berjalan meskipun tanpa guru. Belajar berlangsung dalam situasi formal 

maupun situasi informal. 

g. Belajar yang direncana dan disengaja menuntut motivasi yang tinggi 

Kegiatan belajar yang diarahkan kepada penguasaan, pemecahan atau 

pencapaian sesuatu hal yang bernilai tinggi, yang dilakukan secara sadar dan 

berencana membutuhkan motivasi yang tinggi pula. Perbuatan belajar 

demikian membutuhkan waktu yang panjang dengan usaha yang sungguh-

sungguh. 

h. Perbuatan belajar bervariasi dari yang paling sederhana sampai dengan yang 

sangat kompleks 

Perbuatan belajar yang sederhana adalah mengenal tanda, mengenal nama, 

meniru perbuatan dan lain-lain, sedang perbuatan yang kompleks adalah 

pemecahan masalah, pelaksanaan suatu rencana dan lain-lain. 

i. Dalam belajar dapat terjadi hambatan-hambatan 

Proses kegiatan belajar tidak selalu lancer, adakalanya terjadi kelambatan 

atau perhentian. Kelambatan atau perhentian ini dapat terjadi karena belum 

adanya penyesuaian individu dengan tugasnya, adanya hambatan dari 

lingkungan, ketidakcocokan potensi yang dimiliki individu, kurangnya 

motivasi adanya kelelahan atau kejenuhan belajar.69 

Setiap teori bertolak dari asumsi atau anggapan dasar tertentu tentang 

belajar. Oleh karena itu tidaklah heran apabila terdapat perbedaan pandangan 

tentang belajar. Meskipun demikian, ada beberapa pandangan umum yang relatif 

sama di antara konsep-konsep tersebut. Beberapa kesamaan ini dipandang sebagai 

prinsip belajar. Adapun prinsip-prinsip belajar adalah: 

 

 

 
69 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, h. 165-167. 
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a. Prinsip Kesiapan (Readiness) 

Proses belajar sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu sebagai 

subyek yang melakukan kegiatan belajar. Kesiapan belajar adalah kondisi 

fisik psikis (jasmani-mental) individu yang memungkinkan subyek dapat 

belajar. 

Berdasarkan prinsip kesiapan ini, dapat dikemukakan beberapa hal 

yang terkait dengan pembelajaran, yaitu: 

1) individu akan dapat belajar dengan baik, apabila tugas yang diberikan 

kepadanya sesuai dengan kesiapan (kematangan usia, kemampuan, 

minat, dan latar belakang pengalamannya); 

2) kesiapan peserta didik harus dikaji terlebih dahulu untuk mengetahui 

kemampuannya; 

3) jika individu kurang siap untuk belajar, maka akan menghambat proses 

pengaitan pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang dimilikinya; 

4) kesiapan belajar menentukan taraf kesiapan untuk menerima sesuatu 

yang baru; 

5) bahan serta tugas-tugas belajar akan sangat baik apabila divariasi sesuai 

dengan faktor kesiapan kognitif, afektif dan psikomotorik. 

b. Prinsip Motivasi (Motivation) 

Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan 

adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Ada tidaknya motivasi individu 

dapat diamati dari tingkah lakunya. Apabila peserta didik mempunyai 

motivasi yang tinggi, maka ia akan: 

1) bersungguh-sungguh menunjukkan minat dan perhatiannya yang besar, 

2) berusaha keras dan menyediakan waktu yang cukup untuk kegiatan 

belajar, dan 

3) terus bekerja sampai tugas-tugasnya terselesaikan. Berdasarkan 

sumbernya, motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi instrinsik (yang 

datang dari dalam diri peserta didik) dan motivasi ekstrinsik (yang datang 

dari lingkungan/luar dirinya). 
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Prinsip ini apabila dikaitkan dengan pembelajaran harus 

memperhatikan beberapa hal, yaitu: 

1) Memberikan dorongan (drive). Tingkah laku individu akan terdorong ke 

arah tujuan apabila ada kebutuhan. Kebutuhan ini yang mendorong 

timbulnya motivasi instrinsik untuk mencapai tujuan yang 

diharapkannya. Setelah tujuan dapat dicapai, maka biasanya intensitas 

dorongannya menurun. 

2) Memberikan insentif, yaitu tujuan yang menyebabkan seseorang 

bertingkah laku. Setiap individu mengharapkan kesenangan dengan 

mendapatkan insentif positif dan ia akan menghindari insentif yang 

bersifat negatif. Maka dalam praktek pembelajaran, peserta didik bisa 

diberi penghargaan sesuai dengan kadar kemampuan yang dicapai. Bila 

perlu insentif dapat diberikan secara bertahap sesuai tahap tingkatan yang 

dapat dicapainya. 

3) Motivasi berprestasi. Motivasi merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu:  

a) harapan untuk melakukan suatu tugas dengan berhasil, 

b) prestasi tertinggi tentang nilai tugas, 

c) kebutuhan untuk keberhasilan. Maka dari itu, pendidik perlu 

mengetahui mana peserta didik yang mempunyai motivasi berprestasi 

yang tinggi dan yang rendah. 

4) Motivasi kompetensi. Setiap peserta didik mempunyai keinginan untuk 

menunjukkan kompetensi dengan berusaha menaklukkan lingkungannya. 

Motivasi belajar tidak lepas dari keinginannya untuk menunjukkan 

kemampuan yang dimilikinya. 

5) Motivasi kebutuhan menurut Maslow. Menurut Maslow, manusia 

memiliki kebutuhan yang bersifat hierarki, mulai dari yang terendah 

hingga yang tertinggi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memberikan 

motivasi bagi individu untuk memenuhinya 

c. Prinsip Perhatian 

Perhatian merupakan strategi kognitif yang mencakup empat 

keterampilan, yaitu: 



49 

 

 

 

1) berorientasi pada suatu masalah, 

2) meninjau sepintas isi masalah, 

3) memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan 

4) mengabaikan stimulus yang tidak relevan. 

Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan factor yang sangat 

besar pengaruhnya. Perhatian dapat membuat peserta didik untuk: 

a) mengarahkan diri pada tugas yang akan diberikan, 

b) melihat masalah-masalah yang akan diberikan, 

c) memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan, 

dan  

d) mengabaikan hal-hal lain yang tidak relevan. 

Untuk mempengaruhi perhatian peserta didik, diperlukan beberapa 

prinsip, yaitu: 

1) harus memperhatikan faktor-faktor internal yang mempengaruhi belajar, 

meliputi minat, kelelahan, karakteristik peserta didik, dan motivasi; 

2) memperhatikan faktor-faktor eksternal, meliputi intensitas stimulus, 

kemenarikan stimulus yang baru, keragamannya dan sebagainya. 

d. Prinsip Persepsi 

Persepsi adalah sesuatu yang bersifat kompleks yang menyebabkan 

orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari 

lingkungannya. Semua proses belajar selalu dimulai dari persepsi. Persepsi 

dianggap sebagai kegiatan awal struktur kognitif seseorang. Perspesi bersifat 

relatif, selektif, dan teratur Oleh karena itu, sejak dini ditanamkan kepada 

peserta didik memiliki persepsi yang baik dan akurat terhadap apa yang 

dipelajari, karena hal itu akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

kegiatan belajarnya. Agar persepsi berfungsi secara efektif, maka kemampuan 

untuk mengadakan persepsi tentang sesuatu dijadikan sebagai kebiasaan 

dalam memulai pembelajaran. 

Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menggunakan 

persepsi adalah 
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1) makin baik persepsi mengenai sesuatu, makin mudah peserta didik 

belajar mengingat sesuatu tersebut, 

2) dalam pembelajaran, perlu dihindari persepsi yang salah karena akan 

memberikan pengertian yang salah pula pada peserta didik tentang apa 

yang dipelajari, 

3) dalam pembelajaran perlu diupayakan berbagai sumber belajar yang 

dapat mendekati benda sesungguhnya sehingga peserta didik mempunyai 

persepsi yang akurat. 

e. Prinsip Retensi 

Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah 

individu mempelajari sesuatu. Dengan retensi, membuat apa yang dipelajari 

individu tertinggal lebih lama dalam struktur kognitifnya dan dapat diingat 

kembali apabila diperlukan. Untuk meningkatkan retensi belajar, beberapa 

prinsip yang harus diperhatikan, yaitu 

1) isi pembelajaran yang bermakna akan lebih mudah diingat, 

2) benda yang jelas dan kongkrit akan lebih mudah diingat dibandingkan 

yang abstrak, 

3) retensi akan lebih baik untuk isi pembelajaran yang bersifat kontekstual 

atau kata-kata yang memiliki kekuatan asosiatif, 

4) berikan resitasi, untuk meningkatkan aktifitas peserta didik, 

5) susun konsep yang jelas, dan 

6) berikan latihan pengulangan terutama pembelajaran keterampilan 

motorik. 

Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi retensi belajar, yaitu apa 

yang dipelajari di permulaan (original learning), belajar melebihi penguasaan 

(over learning) dan pengulangan dengan interval waktu (spaced review). 

f. Prinsip Transfer 

Transfer merupakan suatu proses dimana sesuatu yang pernah 

dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. 

Dengan demikian, transfer berarti pengaitan pengetahuan yang sudah 

dipelajari dengan pengetahuan yang baru dipelajari. Atau aplikasi 
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pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap, respon lain dari satu situasi 

kepada situasi yang lain. 

Terdapat beberapa bentuk transfer, yaitu transfer positif, transfer 

negatif dan transfer nol. Transfer positif terjadi apabila pengalaman 

sebelumnya dapat membantu dalam unjuk kerja dalam tugas-tugas baru 

Transfer negatif terjadi apabila pengalaman yang diperoleh sebelumnya 

menghambat unjuk kerja dalam tugas-tugas baru dan transfer nol terjadi 

apabila pengalaman yang diperoleh sebelumnya tidak memberikan pengaruh 

sama sekali terhadap unjuk kerja yang baru. 

Adapun proses yang terjadi dalam transfer adalah a) pengelompokkan, 

generalisasi, dan strukturisasi materi, b) terdapat hubungan dalam berbagai 

bentuk maupun ukuran, c) adanya struktur dalam, dan d) adanya proses 

berpikir yang konsisten. Terdapat sepuluh prinsip-prinsip belajar yaitu; 1) 

belajar merupakan bagian dari perkembangan, 2) belajar berlangsung seumur 

hidup, 3) keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, faktor 

lingkungan, kematangan serta usaha individu itu sendiri, 4) belajar mencakup 

semua aspek kehidupan; meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik, 5) 

kegiatan belajar berlangsung pada setiap tempat dan waktu, 6) belajar 

berlangsung dengan atau tanpa guru, 7) belajar yang berencana dan disengaja 

menuntut motivasi yang tinggi, 8) perbuatan belajar berfariasi dari yang 

paling sederhana sampai dengan yang sangat kompleks, 9) dalam belajar 

dapat terjadi hambatan-hambatan.70 

Dari pendapat di atas, maka prinsip-prinsip belajar dalam proses 

pembelajaran meliputi kesiapan peserta didik dalam dalam proses 

pembelajaran, motivasi peserta didik untuk senantiasa mengikuti 

pembelajaran, perhatian, persepsi, kekuatan retensi, dan transfer agar 

pengetahuan yang telah dipelajari dapat diaplikasikan pada situasi yang lain. 

 

 

 
70 Muhaimin, dkk, Paradigma Pendidikan Islam; Upaya mengefektifkan Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 137-144. 
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4. Unsur-unsur belajar 

Belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai 

unsur yang saling berkaitan sehingga terjadi perubahan prilaku. Unsur-unsur 

yang terkait dalam proses belajar terdiri dari: 

a. Motivasi siswa 

Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadi suatu perbuatan 

atau tindakan tertentu. 

b. Bahan belajar 

Bahan belajar merupakan suatu unsur belajar yang penting mendapat 

perhatian dari guru. 

c. Alat bantu belajar 

Alat bantu belajar merupakan semua alat yang dapat digunakan untuk 

membantu siswa untuk melakukan perbuatan belajar, sehingga kegiatan 

belajar menjadi lebih efektif dan efisien. 

d. Suasana belajar 

Suasana belajar penting bagi kegiatan belajar. artinya Suasana yang 

menyenangkan dapat menumbuhkan gairah belajar, suasana yang kacau, 

ramai, tak tenang, dan banyak gangguan, sudah tentu tidak menunjang 

kegiatan belajar yang efektif. 

e. Kondisi subjek belajar 

Kondisi subjek belajar turut menentukan kegiatan dan keberhasilan 

belajar. Siswa dapat belajar secara efektif dan efisien apabila berbadan 

sehat, memiliki intelegensi yang memadai, siap untuk melakukan 

kegiatan belajar, memiliki bakat khusus, dan pengalaman yang bertalian 

dengan pelajaran, serta memiliki minat belajar.71 

Pendapat lainnya mengemukakan unsur-unsur dalam belajar terdiri 

dari: 

a. Pembelajar, meliputi peserta didik, pembelajar dan warga belajar. 

b. Rangsangan (stimulus), sesuatu yang merangsang pengindaraan 

pembelajar agar mampu belajar optimal. 

 
71 Oemar Hamalik. Proses Belajar Mengajar. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 50. 
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c. Memori, berisi berbagai kemampuan yang berupa pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas belajar 

sebelumnya. 

d. Respon, tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori yang diamati 

pada akhir proses belajar sehingga dapat menghasilkan perubahan 

prilaku.72 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik apabilah terpenuhi unsur-

unsur pembelajaran yang terdiri dari peserta didik, tenaga pendidik, 

motivasi/stimulus, bahan belajar, alat bantu belajar, serta suasana dan kondisi 

belajar yang dapat mendukung kelancaran pembelajaran. 

5. Bentuk-bentuk belajar 

Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam 

kompetensi, keterampilan, dan sikap. Usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu 

merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mendapatkan ilmu 

atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar 

manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki 

tentang sesuatu. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah kegiatan belajar 

mengajar merupakan kegiatan paling pokok. Hal ini berarti bahwa keberhasilan 

atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan bergantung pada proses belajar yang 

dilakukan siswa sebagai anak didik. Belajar merupakan perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalamannya. Ada lima bentuk belajar, yaitu: 

a. Belajar Responden 

Dalam belajar ini, suatu respon dikeluarkan oleh suatu stimulus yang telah 

dikenal. Jadi, terjadinya proses belajar dikarenakan adanya stimulus. 

Misalnya Maya bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya 

dengan benar. Kemudian guru tersebut memberikan senyuman dan pujian 

kepadanya. Akibatnya Maya semakin giat belajar. Senyum dan pujian guru 

ini merupakan stimulus tak terkondisi. Tindakan guru ini menimbulkan 

 
72 Ahmad Rifa'i dan Catharina Tri Anni. 2012. Psikologi Pendidikan. (Semarang: Unnes 

Press, 2012), h. 68. 
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perasaan yang menyenangkan pada diri Maya sehingga ia membuat dia lebih 

giat lagi dalam belajar. 

b. Belajar Kontiguitas 

Belajar dalam bentuk ini tidak memerlukan hubungan stimulus tak terkondisi 

dengan respons. Asosiasi dekat (contiguous) sederhana antara stimulus dan 

respons dapat menghasilkan suatu perubahan dalam perilaku individu. Hal ini 

disebabkan secara sederhana manusia dapat berubah karena mengalami 

peristiwaperistiwa yang berpasangan. Belajar kontiguitas sederhana bisa 

dilihat jika seseorang memberikan respon atas pertanyaan yang belum 

lengkap, seperti ”dua kali dua sama dengan?” Maka pasti bisa menjawab 

”empat”. Itu adalah contoh asosiasi berdekatan antara stimulus dan respon 

dalam waktu yang sama. 

c. Belajar Operasional 

Belajar bentuk ini sebagai akibat dari reinforcement, bukan karena adanya 

stimulus, sebab perilaku yang diinginkan timbul secara spontan ketika 

organisme beroperasi dengan lingkungannya. Maksudnya perilaku individu 

dapat ditimbulkan dengan adanya reinforcement segera setelah adanya 

respon. Respon ini bisa berupa pernyataan, gerakan dan tindakan. Misalnya 

respon menjawab pertanyaan guru secara sukarela, maka reinforcer bisa 

berupa ucapan guru “bagus sekali”, “kamu dapat satu poin”, dan sebagainya. 

d. Belajar Observasional 

Konsep belajar ini memperlihatkan bahwa orang dapat belajar dengan 

mengamati orang lain melakukan apa yang akan dipelajari. Misalnya anak 

kecil belajar makan itu dengan mengamati cara makan yang dilakukan oleh 

ibunya atau keluarganya. 

e. Belajar Kognitif 

Bentuk belajar ini memperhatikan proses-proses kognitif selama belajar. 

Proses semacam itu menyangkut “insight” (berpikir) dan “reasoning” 

(menggunakan logika deduktif dan induktif). Bentuk belajar ini 

mengindahkan persepsi siswa, insight, kognisi dari hubungan esensial antara 

unsur-unsur dalam situasi ini. Jadi belajar tidak hanya timbul dari adanya 
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stimulus-respon maupun reinforcement, melainkan melibatkan tindakan 

mental individu yang sedang belajar.73 

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa bentuk-bentuk 

belajar menjadi lima bentuk, yang merupakan inti dari teori belajar, yaitu bentuk 

responden, kontiguitas, operant, observasional dan kognitif. Responden 

merupakan belajar yang dibentuk dengan adanya hubungan antara stimulus 

dengan respon. Kontiguitas sama dengan responden, akan tetapi untuk responden 

waktunya dilakukan secara bersamaan. Observasional merupakan bentuk belajar 

yang paling sederhana karena individu hanya mengamati orang lain kemudian 

meniru perbuatannya. Sedangkan kognitif merupakan bentuk yang tertingggi 

karena sudah memasuki wilayah insight. 

6. Tujuan belajar 

Belajar dilakukan individu untuk mencapai sesuatu yang mempunyai arti 

baginya. Tujuan ini dapat diidentifikasi dengan terjadinya perubahan pada 

individu dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu: 

a. Pengetahuan (knowledge); dalam hal ini sifat perubahannya adalah kognitif. 

Perubahan yang diharapkan adalah dari tidak mengetahui menjadi 

mengetahui, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan sebagainya. 

b. Keterampilan (skill); sifat perubahannya adalah psikomotorik. Perubahan 

yang diharapkan adalah dari tidak bisa membuat, melakukan, membentuk dan 

sebagainya berubah bisa membuat, melakukan, membentuk sesuatu, dan 

sebagainya. 

c. Sikap (attitude); sifat perubahannya adalah afektif. Perubahan yang 

diharapkan adalah dari sikap negatif menjadi sikap positif, dari sikap salah 

menjadi sikap baik dan sebagainya.74 

Tujuan adalah hal yang sangat esensial, baik dalam rangka perencanaan, 

pelaksanaan maupun penilaian. Penentuan tujuan merupakan langkah pertama 

dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya nanti terarah sesuai 

dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Tujuan belajar adalah suatu deskripsi 

 
73 Gagne dalam Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar (Jakarta: Depdikbud Dirjend 

Lembaga Tenaga Kependidikan, 1988), h. 15. 
74 Ahmad Thonthowi, Psikologi Pendidikan (Bandung: Angkasa, 1991), h. 100. 
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mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah 

berlangsungnya proses belajar. Bidang ini berkaitan dengan perilaku pencapaian 

belajar yang berhubungan dengan sikap yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai 

yang berlaku di masyarakat. 

Jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa 

perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Perubahan yang terjadi secara sadar 

Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan atau 

sekurangkurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan 

dalam dirinya. 

b. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri indiviu berlangsung 

terus-menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan 

menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau 

proses belajar berikutnya. 

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Dalam perbuatan belajar, perubahan selalu bertambah dan tertuju 

memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Makin banyak usah 

belajar dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh 

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan bersifat sementara yang terjadi hanya untuk beberapa saat saja 

seperti berkeringat, keluar air mata, menangis dan sebagainya. Perubahan 

terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. 

e. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar 

meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku jika seseorang belajar sesuatu 

sebagai hasil ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh 

dalam sikap kebiasaan, keterampilam, pengetahuan. 

7. Tipe belajar siswa 

Siswa memiliki tiga tipe belajar atau kombinasi dari ketiganya yaitu tipe 

visual, tipe auditorial dan kinestetik. Ketiga tipe ini memiliki ciri khas dan 
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penanganan khusus pula. Adapun ketiga tipe belajar tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Gaya belajar tipe visual 

Belajar tipe visual merupakan gaya belajar yang dominan 

mengandalkan visual. Ia memiliki ciri seperti: berbicara dengan cepat, 

pengeja yang baik, teliti terhadap yang detail, pembaca cepat dan tekun, lebih 

suka membaca ketimbang dibacakan, mengingat apa yang dilihat daripada 

yang didengar, pelupa dalam menyampaikan pesan verbal, sering menjawab 

pertanyaan dengan jawaban singkat, senang terhadap seni daripada musik, 

sukar atau tidak pandai memilih kata-kata ketika berbicara, senang 

memperhatikan melalui demonstrasi daripada ceramah, pembawaannya rapi 

dan teratur, suka mengantuk bila mendengarkan penjelasan yang panjang 

lebar. 

Adapun penanganan belajarnya adalah dengan menggunakan 

kombinasi peraga visual, gambar atau simbol-simbol. Sehingga masalah-

masalah tersebut bisa diminimalisir. 

b. Gaya belajar tipe auditorial 

Belajar tipe auditorial merupakan gaya belajar yang dominan 

mengandalkan auditorial atau pendengaran. Ia memiliki ciri seperti: berbicara 

dengan diri sendiri, pandai dalam menyampaikan pesan verbal, dapat 

mengulangi dan meniru nada, birama atau warna suara tertentu ketika 

bercerita, memiliki kesulitan ketika menulis tapi pandai bercerita dan fasih 

ketika berbicara, senang berdiskusi, berbicara dan menjelaskan sesuatu 

dengan panjang lebar, lebih senang musik dari pada seni yang melibatkan 

visual. 

Adapun Penanganan belajarnya adalah sering diajak diskusi atau 

menyampaikan sesuatu atau pendapatnya mengenai pelajaran. 

c. Gaya belajar tipe kinestetik 

Belajar tipe kinestetik merupakan gaya belajar yang dominan praktek 

atau eksperimen atau yang dapat diujicoba sendiri. Ia memiliki ciri seperti: 

berbicaranya dengan perlahan dan cermat, berorientasi pada fisik dan banyak 
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gerak, mengahafal sambil berjalan dan melihat, belajar melalui manipulasi 

atau praktik, senang berkreasi, tidak dapat duduk diam dalam waktu yang 

lama, tertantang dengan suatu aktivitas yang menyibukkan dan selalu ingin 

mencoba atau bereksperimen sendiri. 

Adapun Penanganan belajarnya sering dibantu dengan melibatkan 

mereka dalam belajar secara langsung atau praktik. Khusus untuk tipe ini 

biasanya prestasi mereka di bawah rerata dan kompensasinya biasanya 

mereka agak sedikit sebagai pembuat keributan tetapi mereka menonjol di 

bidang seni/art, olahraga atau keterampilan.75 

8. Faktor-faktor belajar 

Faktor yang mempengaruhi proses belajar terdiri atas faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal ini 

meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Sedangkan faktor eksternal yang 

memengaruhi balajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor 

lingkungan sosial dan faktor lingkungan nonsosial. 

Faktor-faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kondisi fisik individu. Faktor–faktor psikologis adalah keadaan psikologis 

seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis 

yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, 

minat, sikap dan bakat. Faktor-faktor eksternal yang meliputi lingkungan sosial 

diantaranya faktor sekolah, masyarakat, dan keluarga. Sedangkan faktor eksternal 

lingkungan nonsosial diantaranya lingkungan alamiah, instrumental, dan mata 

pelajaran. 

Usaha dan keberhasilan belajar dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Faktorfaktor tersebut dapat bersumber pada dirinya atau di luar dirinya atau 

lingkungannya. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi belajar: 

 

 

 
75 DePorter, Bobbi, Mark Reardon, dan Sarah Singer-Nourie, Quantum Teaching: 

Mempraktikkan Quantum Learning di Ruang-ruang Kelas (Bandung: KAIFA, 2001), h. 57-58. 
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a. Faktor-faktor dalam diri individu 

Faktor yang terdapat pada diri individu atau peserta didik yang 

mempengaruhi usaha dan keberhasilan belajarnya. Faktor-faktor tersebut 

menyangkut aspek jasmani maupun rohaniah diri individu. Hal lain yang ada 

pada diri individu yang juga berpengaruh terhadap kondisi belajar adalah 

situasi efektif, selain ketenangan dan ketentraman psikis juga motivasi untuk 

belajar. Keberhasilan belajar seseorang juga dipengaruhi oleh 

keterampilanketerampilan yang dimilikinya, seperti keterampilan membaca, 

berdiskusi, memecahkan masalah, mengerjakan tugas-tugas dan lain-lain. 

Keterampilanketerampilan tersebut merupakan hasil belajar sebelumnya. 

b. Faktor-faktor lingkungan 

Keberhasilan belajar juga sangat dipengaruhioleh faktor-faktor di luar diri 

peserta didik, baik faktor fisik maupun sosial-psikolagis yang berada pada 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.76 

 

D. Hasil Belajar 

1. Pengertian hasil belajar 

Hasil belajar merupakan suatu bukti bahwa seseorang telah belajar, yang 

dilihat dari perubahan tingkah laku pada orang tersebut dari tidak tahu menjadi 

tahu dan tidak mengerti menjadi mengerti. Hasil belajar merupakan perubahan 

tingkah laku yang terjadi pada seseorang yang menerima pembelajaran, dari 

kondisi tidak tahu dan tidak mengerti akan sesuatu, karena ia belajar sehingga 

menghasilkan pengetahuan dan mengerti tentang hal yang ia pelajari. Hasil belajar 

merupakan perubahan yang diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas belajar. 

Perubahan yang diperoleh tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. 

Keberhasilan seseorang dalam proses belajar mengajar paling banyak di ukur 

dengan alat ukur tes belajar, yang diberikan di akhir pembelajaran atau di akhir 

semester. Hasil belajar yang dapat dihasilkan oleh siswa tergantung pada proses 

belajarnya. Hasil belajar adalah kemampuan atau prestasi siswa yang siswa capai 

 
76 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2009), h. 162-163. 
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setelah melalui proses belajar mengajar. Hasil belajar merupakan pengukuran dan 

penilaian usaha belajar. Dengan mengetahui hasil belajar, dapat diketahui 

kemampuan anak di dalam kelas. Hasil belajar adalah penilaian yang dinyatakan 

dalam bentuk simbul, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan 

hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu.77 

Hasil belajar peserta didik adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku 

yang relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan intruksional, 

biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Peserta didik yang berhasil dalam 

belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan 

intruksional.78Hasil belajar siswa merupakan prestasi yang dicapai siswa secara 

akademis melalui ujian dan tugas, keaktifan bertanya dan menjawab pertanyaan 

yang mendukung perolehan hasil belajar tersebut.79 

Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku 

yang relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan intruksional, 

biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Anak yang berhasil dalam belajar 

adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan 

intruksional. Hasil belajar merupakan perubahan yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami aktivitas belajar. Perubahan yang diperoleh tersebut tergantung 

pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Keberhasilan seseorang dalam proses 

pembelajaran paling banyak di ukur dengan alat ukur tes belajar, yang diberikan di 

akhir pembelajaran atau di akhir semester. Hasil belajar yang dapat dihasilkan 

oleh peserta didik tergantung pada proses belajarnya. Hasil belajar adalah 

kemampuan atau prestasi peserta didik yang peserta didik capai setelah melalui 

 
77 Sutratinah Tirtonegoro. Penelitian Hasil Belajar Mengajar. (Surabaya: Usaha Nasional, 

2001). 
78 Ahmad Susanto. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2015). 
79 Agustin Sukses Dakhi. Peningkatan Hasil Belajar Siswa. Education and Development, 

8(2), 468-470, 2020. 
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proses pembelajaran. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya.80 

Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimilki siswa 

setelah dia menerima pengalaman belajarnya. Bloom dalam Nana Sudjana 

membagi tiga macam hasil belajar, yakni: 

a. Ranah kognitif, yaitu hasil belajar yang berkenaan dengan intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

1) Pengetahuan 

Pengetahuan mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah 

dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Pengetahuan yang disimpan 

dalam ingatan, digali pada saat dibutuhkan melalui bentuk ingatan 

mengingat (recall) atau mengenal kembali (recognition). Kemampuan 

untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, 

gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya. 

Pengetahuan dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata 

“Knowledge” dari Bloom. Cakupan dalam pengetahuan hapalan 

termasuk pula pengetahuan yang sifatnya faktual, disamping 

pengetahuan yang mengenai hal-hal yang perlu diingat kembali seperti 

batasan, peristilahan, pasal, hukum, bab, ayat, rumus, dan lain-lain. Tipe 

hasil belajar ini termasuk tipe hasil belajar tingkat rendah jika 

dibandingkan dengan tipe hasil belajar lainnya. Namun demikian, tipe 

hasil beajar ini penting sebagai prasarat untuk menguasai dan 

mempelajari tipe hasil belajar lain yang lebih tinggi. 

2) Pemahaman 

Tipe hasil belajar pemahaman lebih tinggi satu tingkat dari tipe 

hasil belajar pengetahuan hapalan. Pemahaman memerlukan kemampuan 

menangkap makna atau arti dari suatu konsep. Untuk itu maka diperlukan 

adanya hubungan antara pertautan konsep dengan makna yang ada pada 

konsep tersebut. Ada tiga macam pemahaman yang berlaku umum; 

 
80 Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, h.22. 
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pertama pemahaman terjemahan yakni kesangupan memahami makna 

yang terkandung didalamnya; kedua pemahaman penafsiran misalnya 

memahami grafik, menghubungkan dua konsep yang berbeda; ketiga 

pemahaman ekstrapolasi, yakni kesanggupan melihat dibalik yang 

tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu atau memperluas 

wawasan. 

Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menangkap 

makna dan arti tentang hal yang dipelajari. Adanya kemampuan dalam 

menguraikan isi pokok bacaan; mengubah data yang disajikan dalam 

bentuk tertentu ke bentuk lain. 

3) Aplikasi 

Aplikasi adalah kesanggupan menerapkan, dan mengabstraksi 

suatu konsep, ide, rumus, hukum dalam situasi yang baru. Misalnya, 

memecahkan persoalan dengan menggunakan rumus tertentu, 

menerapkan suatu dalil atau hukum dalam suatu persoalan, jadi dalam 

aplikasi harus ada konsep, teori, hukum, dan rumus. Tingkah laku 

operasional biasanya menggunakan kata-kata; menghitung, memecahkan, 

mendemostrasikan, mengungkapkan, menjalankan, menggunakan, 

menghubungkan, memodifikasi, mengurutkan, dan lain-lain.   

Kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah atau metode untuk 

menghadapi suatu kasus atau problem yang konkret atau nyata dan baru. 

Kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur metode, rumus, teori 

dan sebagainya. Adanya kemampuan dinyatakan dalam aplikasi suatu 

rumus pada persoalan yang dihadapi atau aplikasi suattu metode kerja 

pada pemecahan masalah baru. 

4) Analisis 

Analisis adalah kesanggupan memecah mengurai suatu integritas 

(kesatuan yang utuh) menjadi unsur-unsur atau bagian yang mempunyai 

arti, atau mempunyai tingkatan. Analisis merupakan tipe hasil belajar 

yang komplek, memanfaatkan tipe hasil belajar sebelumnya yakni 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi. 



63 

 

 

 

Kemampuan nalar, pada hakikatnya mengandung unsur analisis. 

Bila kemampuan analisis dimiliki seseorang, maka seseorang akan dapat 

mengkreasi sesuatu yang baru. Kata-kata opersonal yang lazim dipakai 

untuk analisis antar lain; menguraikan, menganalisis, memisahkan, 

membedakan, menghubungkan, dan lain-lain. 

Di tingkat analisis, sesorang mampu memecahkan informasi yang 

kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan mengaitkan informasi dengan 

informasi lain. Kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam 

bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat 

dipahami dengan baik. 

5) Sintesis 

Sintesis merupakan kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan 

atau pola baru. Bagian-bagian dihubungkan stu sama lain. Kemampuan 

mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan 

solusi yang dibutuhkan. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam 

membuat suatu rencana penyusunan satuan pelajaran. Misalnya 

kemampuan menyusun suatu program kerja. 

Sintesis adalah lawan analisis. Bila pada analisis tekanan pada 

kesanggupan menguraikan suatu integritas menjadi bagian yang 

bermakna, pada sintesis adalah kesanggupan menyatukan unsur atau 

bagian menjadi satu integritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sintesis pasti memiliki kemampuan hafalan, pemahaman, aplikasi, dan 

analisis. Pada berpikir sintesis adalah berpikir devergent sedangkan 

berpikir analisis adalah berpikir konvergen. Dengan sintesis dan analisis 

maka berpikir kreatif untuk menemukan sesuatu yang baru (inovatif) 

akan lebih mudah dikembangkan. Beberapa tingkah laku operasional 

biasanya tercermin dalam kata-kata; mengkategorikan, menggabungkan, 

menghimpun, menyusun, mencipta, merancang, mengkonstruksi, 

mengorganisasi kembali, merevisi, menyimpulkan, menguhubungkan, 

mensistematisasi dan lain-lain. 
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6) Evaluasi 

Evaluasi merupakan kemampuan untuk memberikan penilaian 

terhadap suatu materi pembelajaran, argumen yang berkenaan dengan 

sesuatu yang diketahui, dipahami, dilakukan, dianalisis dan dihasilkan. 

Kemampuan untuk membentuk sesuatu atau beberapa hal, bersama 

dengan pertanggungjawaban pendapat berdasarkan kriteria tertentu. 

Misalnya kemampuan menilai hasil karangan. Kemampuan ini 

dinyatakan dalam menentukan penilaian terhadap sesuatu. 

Evaluasi adalah kesanggupan memberikan keputusan tentang nilai 

sesuatu berdasarkan judgment yang dimilikinya, dan kriteria yang 

dipakainya. Tipe hasil belajar ini dikategorikan paling tinggi, dan 

terkandung semua tipe hasil belajar yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Dalam tipe hasil belajar evaluasi, tekanan pada pertimbangan suatu nilai 

mengenai baik tidaknya, tepat tidaknya, dengan menggunakan kriteria 

tertentu. Membandingkan kriteria dengan sesuatu yang 

nampak/aktual/terjadi mendorong seseorang menentukan keputusan 

tentang nilai sesuatu tersebut. Dalam proses ini diperlukan kemampuan 

yang mendahuluinya, yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis. Tingkah laku operasional dilukiskan dalam kata-kata; menilai, 

membandingkan, mempertimbangkan, mempertentangkan, menyarankan, 

mengkritik, menyimpulkan, dan lain-lain. 

b. Ranah afektif, yaitu hasil belajar yang berkenaan dengan sikap yang terdiri 

dari lima aspek, yakni penerimaan, respon, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. 

1) Penerimaan 

Penerimaan yakni semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan stimulasi dari luar yang datang pada siswa, baik dalam 

bentuk masalah situasi, gejala. Dalam tipe ini termasuk kesadaran 

keinginan untuk menerima stimulus, kontrol dan seleksi gejala atau 

rangsangan dari luar. 
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Seseorang peka terhadap suatu perangsang dan kesediaan untuk 

memperhatikan rangsangan itu, seperti penjelasan yang diberikan oleh 

guru. Kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di 

lingkungannya yang dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan 

perhatian, mempertahankannya, dan mengarahkannya. Misalnya juga 

kemampuan mengakui adanya perbedaan-perbedaan 

2) Respon 

Respon yakni relaksi yang diberikan seseorang terhadap stimulasi 

yang datang dari luar. Dalam hal ini termasuk ketepatan reaksi, perasaan, 

kepuasan dalam menjawab stimuluas dari luar yang datang kepada 

dirinya. Tingkatan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk 

memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Hal 

ini dinyatakan dalam memberikan suatu reaksi terhadap rangsangan yang 

disjikan, meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam 

memberikan tanggapan. Misalnya, mematuhi aturan dan berpartisipasi 

dalam suatu kegiatan. 

3) Penilaian 

Penilaian yakni berkenaan dengan nilai dan kepercaayn terhadap 

gejala atau stimulus tadi. Dalam evaluasi ini termasuk didalamnya 

kesediaan menerima nilai, latar belakang atau pengalaman untuk 

menerima nilai, dan kesepakatan untuk nilai tersebut. Kemampuan untuk 

memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan 

penilaian itu. Mulai dibentuk suatu sikap, menerima, menolak atau 

mengabaikan. Misalnya menerima pendapat orang lain. 

4) Organisasi 

Organisasi yakni pengembangan nilai kedalam satu sistem 

organisasi, termasuk menentukan hubungan satu nilai dengan nilai lain 

dan kemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang 

termasuk dalam organisasi ialah konsep tentang nilai, organiasi pada 

sistem nilai. Kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai 

pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Misalnya, menempatkan nilai 
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pad suatu skala nilai dan dijadikan pedoman dalam bertindak secara 

bertanggung jawab. 

5) Internalisasi 

Internalisasi yakni keterpaduan dari semua sistem nilai yang telah 

dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah 

lakunya. Disini termasuk keseluruhan nilai dan karakteristiknya. 

Kemampuan untuk menghayati nilai kehidupan, sehingga menjadi milik 

pribadi (internalisasi) menjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur 

kehidupannya sendiri. Memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah 

lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya hidupnya. Kemampuan ini 

dinyatakan dalam pengaturan hidup diberbagai bidang, seperti 

mencurahkan waktu secukupnya pada tugas belajar atau bekerja. 

Misalnya juga kemampuan mempertimbangkan dan menunjukkan 

tindakan yang berdisiplin. 

c. Ranah psikomotorik, yaitu hasil belajar yang berkenaan dengan keterampilan 

dan kemampuan bertindak. Hasil belajar bidang psikomotor tampak dalam 

bentuk keterampilan (skill), kemampuan bertindak individu (sesorang). Ada 

enam tingkatan keterampilan: 1) Gerakan Refleks (keterampilan pada gerakan 

yang tidak sadar), 2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar, 3) 

Kemampuan perseptual termasuk didalamnya membedakan visual, auditif, 

auditif motorik, dan lain-lain, 4) Kemampuan di bidang fisik, misalnya 

kekuatan, keharmonisan, ketepatan, 5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari 

keterampilan sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks. Ranah 

spikomotorik terdiri dari persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan 

yang terbiasa, gerakan yang kompleks, penyesuaian pola gerak, dan 

kreativitas. 

1) Persepsi 

Kemampuan untuk menggunakan isyarat- isyarat sensoris dalam 

memandu aktivitas motrik. Penggunaan alat indera sebagai rangsangan 

untuk menyeleksi isyarat menuju terjemahan. Misalnya, pemilihan 

warna. 
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2) Kesiapan 

Kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam memulai suatu gerakan. 

Kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan. 

Misalnya, posisi start lomba lari. 

3) Gerakan terbimbing 

Kemampuan untukmelakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang 

diberikan. Tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks, 

termasuk di dalamnya imitasi dan gerakan coba- coba. Misalnya, 

membuat lingkaran di atas pola 

4) Gerakan yang terbiasa 

Kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang 

diberikan karena sudah dilatih secukupnya. Membiasakan gerakan- 

gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan 

cakap. Misalnya, melakukan lompat tinggi dengan tepat. 

5) Gerakan yang kompleks 

Kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari 

banyak tahap dengan lancar, tepat dan efisien. Gerakan motoris yang 

terampil yang di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan yang kompleks. 

Misalnya, bongkar pasang peralatan dengan tepat. 

6) Penyesuaian pola gerak 

Kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola 

gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. Keterampilan yang 

sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dalam berbagai situasi. 

Misalnya, keterampilan bertanding. 

7) Kreativitas 

Kemampuan untuk melahirkan pola gerakan baru atas dasar prakarsa atau 

inisiatif sendiri. Misalnya, kemampuannya membuat kreasi tari baru.81 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di antara 

ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di 

 
81 Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, h.22-23. 
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sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi 

bahan pengajaran. 

Hasil belajar merupakan suatu bukti bahwa seseorang telah belajar, yang 

dilihat dari perubahan tingkah laku pada orang tersebut dari tidak tahu menjadi 

tahu dan tidak mengerti menjadi mengerti. Hasil belajar merupakan perubahan 

tingkah laku yang terjadi pada seseorang yang menerima pembelajaran, dari 

kondisi tidak tahu dan tidak mengerti akan sesuatu, karena ia belajar sehingga 

menghasilkan pengetahuan dan mengerti tentang hal yang ia pelajari.82 

Hasil belajar adalah segala sesuatu yang diharapkan (perubahan) setelah 

seseorang belajar, bisa berupa penguasaan konsep, keterampilan atau sikap. Hasil 

belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya oleh faktor guru. 

Diantara sekian banyak faktor guru adalah media atau model pembelajaran yang 

dilakukan guru. Dalam konteks pembelajaran, target hasil belajar dapat diukur 

dari aspek-aspek pengetahuan, penalaran, keterampilan, produk, dan afektif. 

Taksonomi Bloom tujuan pembelajaran dalam hal ini adalah hasil belajar diukur 

dalam tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kawasan kognitif 

meliputi tujuan pendidikan (hasil belajar) yang berkenaan dengan ingatan atau 

pengenalan terhadap pengetahuan dan pengembangan kemampuan intelektual dan 

keterampilan berpikir yang terdiri enam jenjang kemampuan: pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Aspek afektif meliputi hasil 

belajar yang berkenaan dengan minat, sikap dan nilai serta pengembangan 

penghargaan dan penyesuaian diri. Sedangkan aspek psikomotor berkenaan 

dengan otot, keterampilan motorik, atau gerak yang membutuhkan koordinasi otot 

Hasil Belajar sebagai nilai yang merupakan bentuk perumusan akhir yang 

diberikan oleh pendidik terkait dengan kemajuan peserta didik selama waktu 

tertentu. Bukti keberhasilan dari seseorang setelah memperoleh pengalaman 

belajar atau mempelajari sesuatu merupakan hasil belajar yang dicapai oleh 

peserta didik dalam waktu tertentu.83 

 
82 Oemar Hamalik. Kurikulum dan Pembelajaran. 
83 Sumadi Suryabrata. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: PT. Grafindo Perkasa, 2002). 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan penilaian dari kegiatan belajar yang telah dilakukan dan 

merupakan bentuk perumusan akhir yang diberikan oleh pendidik untuk melihat 

sampai di mana kemampuan peserta didik yang dinyatakan dalam bentuk simbol, 

angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai. 

Hasil belajar merupakan hasil terbaik yang dicapai dalam proses belajar mengajar. 

Kemampuan hasil belajar merupakan puncak dari proses belajar, pada proses ini 

siswa menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam belajarnya. Siswa 

menunjukkan mampu atau tak mampu menyelesaikan tugas-tugas belajar atau 

mentransfer materi pelajaran yang ia dapatkan. Untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam belajar diperlukan evaluasi. Evaluasi merupakan umpan 

balik bagi guru, sejauh mana penguasaan dan pemahaman siswa selama proses 

pembelajaran. Keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar, salah satunya dapat 

dilihat dari nilai-nilai yang dilaporkan dalam bentuk raport secara periodik. 

Evaluasi mengandung unsur measurement atau mengukur, karena 

membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu yang bersifat kuantitatif. 

Menilai adalah mengambil sesuatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran 

baik atau buruk yang bersifat kuantitatif. 

2. Faktor yang memengaruhi hasil belajar 

Hasil belajar dapat dicapai peserta didik melalui usaha-usaha sebagai 

perubahan tingkah laku, sehingga tujuan yang telah ditetapkan tercapai secara 

optimal. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik tidak sama karena ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam proses belajar. Hasil 

belajar merupakan hasil evaluasi belajar yang diperoleh atau dicapai oleh siswa 

setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam kurun waktu tertentu. Hasil 

belajar yang ditonjolkan oleh siswa merupakan hasil usaha dalam proses 

pembelajaran secara efisien yang di dukung oleh kemampuan siswa dalam 

menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru dan kemampuan seorang 

guru dalam melakukan proses pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi belajar baik internal maupun 

eksternal terdiri dari: 
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a. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Di dalam 

membicarakan faktor intern ini, akan dibahas menjadi tiga faktor, yaitu: 

faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. 

1) Faktor Jasmaniah yang meliputi: 

a) Faktor kesehatan 

Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan 

kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan 

ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, 

olahraga, rekreasi, dan ibadah. 

b) Cacat tubuh 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat 

belajarnya juga terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar 

pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar 

dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya itu. 

2) Faktor Psikologis 

Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor 

psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah: 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. 

a) Intelegensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi 

yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui/menggunakan 

konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. 

b) Perhatian 

Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-

mata tertuju kepada suatu obyek (benda/hal) atau sekumpulan obyek. 

Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus 

mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan 
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pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan, 

sehingga ia tidak lagi suka belajar. Agar siswa dapat belajar dengan 

baik, usahakanlah bahan pelajaran selalu menarik perhatian dengan 

cara mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan hobi atau bakatnya. 

c) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, 

diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi 

berbeda dengan perhatian, karena perhatian sfatnya sementara (tidak 

dalam waktu yang lama) dan belum tentu diikuti dengan perasaan 

senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan 

dari situ diperoleh kepuasan. 

d) Bakat 

Bakat atau aptitude adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan 

itu baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah 

belajar atau berlatih. Orang yang berbakat mengetik, misalnya akan 

lebih cepat dapat mengetik dengan lancar dibandingkan dengan orang 

lain yang kurang/tidak berbakat di bidang itu. 

e) Motif 

Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Di 

dalam menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak, akan tetapi 

untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, sedangkan yang menjadi 

penyebab berbuat adalah motif itu sendiri sebagai daya 

penggerak/pendorong. 

f) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 

kecakapan baru. Misalnya anak dengan kakinya sudah siap untuk 

berjalan, tangan dengan jari-jarinya sudah siap untuk menulis, dengan 

otaknya sudah siap untuk berpikir abstrak, dan lain-lain. Kematangan 

belum berarti anak dapat melaksanakan kegiatan secara terus-
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menerus, untuk itu diperlukan latihan-latihan dan pelajaran. Dengan 

kata lain anak yang sudah siap (matang) belum dapat melaksanakan 

kecakapannya sebelum belajar. Belajarnya akan lebih berhasil jika 

anak sudah siap (matang). Jadi kemajuan baru untuk memiliki 

kecakapan itu tergantung dari kematangan dan belajar. 

g) Kesiapan 

Kesiapan atau readiness adalah kesediaan untuk memberi respon atau 

bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seeseorang dan juga 

berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti 

kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini perlu 

diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan 

padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

3) Faktor Kelelahan 

Kelelahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani (bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlahat denngan 

lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan membaringkan tubuh. 

Kelelahan jasmani terjadi karena terjadi kekacauan substansi pembakaran 

di dalam tubuh, sehingga darah tidak/kurang lancar pada bagian-bagian 

tertentu. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya 

kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan ini sangat terasa pada bagian 

kepala dengan pusing-pusing sehingga sulit untuk berkonsentrasi, seolah-

olah otak kehabisan daya untuk bekerja. Kelelahan baik secara jasmani 

maupun rohani dapat dihilangkan dengan caracara sebagai berikut: a) 

Tidur, b) Istirahat, c) Mengusahakan variasi dalam belajar, juga dalam 

bekerja, d) Menggunakan obat-obatan yang bersifat melancarkan 

peredaran darah, misalnya obat gosok, e) Rekreasi dan ibadah teratur, f) 

Olahraga secara teratur, g) Mengimbangi makan dengan makanan yeng 

memenuhi syarat-syarat kesehatan, misalnya yang memenuhi empat 

sehat lima sempurna, h) Jika kelelahan sangat serius cepat-cepat 
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menghubungi seorang ahli, misalnya dokter, psikiater, konselor, dan lain-

lain. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua 

golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial. 

1) Lingkungan social 

a) Lingkungan sosial sekolah, seperti guru, administrasi, dan teman-

teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. 

Hubungan yang harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi 

bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Perilaku yang simpatik 

dan dapat menjadi teladan seorang guru atau administrasi dapat 

menjadi pendorong bagi siswa untuk belajar. 

b) Lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat 

tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan 

siswa yang kumuh, banyak pengangguran dan anak terlantar juga 

dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa, paling tidak siswa 

kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam 

alat-alat belajar yang kebetulan yang belum dimilikinya. 

c) Lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini sangat mempengaruhi 

kegiatan belajar. Ketegangan keluarga, sifat-sifat orangtua, demografi 

keluarga (letak rumah), pengelolaan keluarga, semuanya dapat 

memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Hubungan antara 

anggota keluarga, orangtua, anak, kakak, atau adik yang harmonis 

akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan baik. 

2) Lingkungan nonsosial 

a) Lingkungan alamiah, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas 

dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau/kuat, atau tidak terlalu 

lemah/gelap, suasana yang sejuk dan tenang. Lingkungan alamiah 

tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas 

belajar siswa. Sebaliknya, bila kondisi lingkungan alam tidak 

mendukung, proses belajar siswa akan terhambat 
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b) Faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan 

dua macam. Pertama, hardware, seperti gedung sekolah, alat-alat 

belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. 

Kedua, software, seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan 

sekolah, buku panduan, silabus, dan lain sebagainya. 

c) Faktor materi pelajaran (yang diajarkan ke siswa). Faktor ini 

hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa, begitu juga 

dengan metode mengajar guru, disesuaikan dengan kondisi 

perkembangan siswa. Karena itu, agar guru dapat memberikan 

kontribusi yang positif terhadap aktivitas belajar siswa, maka guru 

harus menguasai materi pelajaran dan berbagai metode mengajar yang 

dapat diterapkan sesuai dengan kondisi siswa. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam belajar juga mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor intern 

dan faktor ekstern. Faktor interen adalah faktor yang ada di dalam individu yang 

sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. 

Dalam faktor interen terdapat faktor jasmaniah yang meliputi kesehatan, cacat 

tubuh. Kemudian faktor psikologis yang meliputi inteligensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, kesiapan dan yang terakhir adalah faktor kelelahan. 

Selain faktor intern juga terdapat faktor ekstern diantaranya adalah faktor keluarga 

meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, 

keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan. Di 

samping itu, terdapat juga faktor sekolah yang meliputi metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode belajar, tugas rumah, dan yang terakhir adalah faktor masyarakat yang 

meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, dan bentuk kehidupan 

masyarakat.84 

 
84 Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 60. 
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Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan 

menjadi dua kategori yaitu: 

a. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu 

dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal ini 

terdiri dari faktor fisiologis dan psikologis. 

b. Faktor eksternal, dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan sosial seperti 

lingkungan sosial sekolah yang di dalamnya termasuk pendidik, administrasi 

dan teman sebaya, lingkungan sosial masyarakat, dan lingkungan sosial 

keluarga seperti ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi 

keluarga, status sosial ekonomi. Sedangkan lingkungan nonsosial terdiri dari 

lingkungan alamiah, faktor instrumental, faktor materi pelajaran.85 

Pendapat lainnya juga mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar yang digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal.86 Berikut penjelasan faktor-faktor tersebut: 

a. Faktor internal, yaitu faktor yang ada di dalam individu, antara lain: 

1) Faktor fisiologis 

Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

individu. Kondisi fisik berhubungan dengan kondisi pada organ-organ tubuh yang 

berpengaruh pada kesehatan. Proses belajar seseorang akan terganggu jika 

kesehatannya terganggu. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Peserta 

didik yang cacat belajarnya juga terganggu. Jika hal itu terjadi, maka hendaknya 

ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat 

menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya itu.87 

2) Kecerdasan atau Intelegensi 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Kecerdasan merupakan 

faktor psikologis yang paling penting dalam proses belajar peserta didik, karena 

 
85 Baharuddin. Pendidikan dan Psikologi Perkembangan. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2009). 
86 Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. 
87 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni. Teori Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media. 2010). 
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itu menentukan kualitas belajar peserta didik. Semakin tinggi tingkat intelegensi 

seorang individu, semakin besar peluang individu tersebut meraih sukses dalam 

belajar.88 

3) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar dan kemampuan ini baru akan 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih.89 Bakat 

merupakan keahlian khusus yang dimiliki peserta didik dalam bidang tertentu. 

Seseorang dikatakan berbakat bila menguasai bidang studi yang diwujudkan 

dalam hasil yang baik. 

4) Minat 

Minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu”.90 Minat sebagai suatu rasa lebih suka 

pada rasa ketertarikan pada suatu hal/aktifitas tanpa ada yang menyuruh. Minat 

yang tinggi terhadap suatu obyek akan menjadikan peserta didik lebih sungguh- 

sungguh dalam meraih apa yang diinginkan dapat tercapai.91 

5) Perhatian 

Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu semata-mata 

tertuju pada suatu obyek (benda/hal) atau sekumpulan obyek. Seorang peserta 

didik harus memiliki perhatian terhadap mata pelajaran yang dipelajarinya. Hasil 

belajar peserta didik akan baik bila perhatian pada pelajaran baik, dan akan 

menurun bila perhatiannya berkurang.92 

6) Motivasi 

Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadi suatu perbuatan atau 

tindakan tertentu. Perbuatan belajar terjadi karena adanya motivasi yang 

mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan belajar. Motivasi akan menarik 

perhatian peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 

 
88 Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorini. Belajar & Pembelajaran. Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional. (Yogyakarta: Teras, 2012). 
89 Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. 
90 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni. Teori Belajar dan Pembelajaran, h.24. 
91 Noer Rohmah. Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2012). 
92 Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. 
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Motivasi dapat mendorong peserta didik untuk beraktivitas, bertindak, dan 

berperilaku dalam proses pembelajaran.93 

Motivasi belajar merupakan hasrat untuk belajar dari seorang individu. 

Seorang siswa dapat belajar secara lebih efisien apabila ia berusaha secara 

maksimal. Artinya ia memotivasi dirinya sendiri. Motivasi belajar dapat datang 

dari dirinya sendiri (intrinsik) yang rajin membaca buku dan rasa ingin tahu tinggi 

terhadap suatu masalah. Motivasi belajar dapat dibangkitkan, ditingkatkan dan 

dipelihara oleh kondisi-kondisi luar (ekstrinsik), seperti penyajian pelajaran oleh 

guru dengan media yang bervariasi, metode yang tepat dan komunikasi yang 

dinamis.94 

Motivasi dalam belajar juga sangat diperlukan oleh setiap siswa. Tanpa 

adanya motivasi dalam belajar, mustahil ilmu yang diajarkan oleh setiap guru 

dapat diterima oleh siswa. Motivasi merupakan dorongan yang berasal dari dalam 

diri siswa. Motivasi juga dapat diartikan sebagai kekuatan seseorang yang dapat 

menimbulkan tingkat kemauan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Motivasi 

bersumber dari dalam diri (motivasi intrinsik) maupun dari dalam luar (motivasi 

ekstrinsik), seberapa kuat motivasi siswa dalam belajar akan menentukan kualitas 

dan hasil belajar, oleh karena itu guru dituntut untuk mampu mendorong dan 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajarnya.95 

7) Sikap 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan 

untuk mereaksi atau merespon (respon tendency) dengan cara yang relatif tetap 

terhadap obyek orang, barang, dan sebagainya, baik positif maupun negatif. Sikap 

peserta didik terhadap suatu mata pelajaran akan mempengaruhi hasil 

belajarnya.96 

 

 
93 Oemar Hamalik. Kurikulum dan Pembelajaran. 
94 Veriansyah. Hubungan Tingkat Intelegensi (IQ) dan Motivasi Belajar Geografi dengan 

Hasil Belajar Siswa Kelas X SMAN Singkawang Kota Tahun Ajaran 2016/2017. Jurnal Geo-Eco, 

4(1), 41-50, 2018. 
95 Suprihatin, Siti. 2015; Upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. Jurnal 

Pendidikan Ekonomi, 3(1), 73-82, 2015. 
96 Muhibbin Syah. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010). 
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b. Faktor eksternal yaitu faktor yang ada di luar individu, antara lain: 

1) Keluarga 

Keluarga merupakan tempat pertama kali anak merasakan pendidikan, 

karena di dalam keluargalah anak tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga 

secara langsung maupun tidak langsung keberadaan keluarga akan mempengaruhi 

keberhasilan belajar anak.97 Peserta didik yang belajar akan menerima pengaruh 

dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, 

suasana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar 

belakang kebudayaan. 

2) Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan belajar peserta didik, karena itu 

lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang ditugaskan pemerintah 

untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.98 Faktor sekolah yang 

mempengaruhi belajar ini mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi pendidik 

dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, disiplin sekolah, 

alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, 

metode belajar dan tugas rumah. 

3) Masyarakat 

Masyarakat sangat berpengaruh terhadap belajar peserta didik. Pengaruh 

itu terjadi karena keberadaannya peserta didik dalam masyarakat. Faktor ini 

meliputi kegiatan peserta didik dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, 

dan bentuk kehidupan dalam masyarakat.99 Kondisi lingkungan masyarakat 

tempat tinggal peserta didik akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dapat 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan ekternal. Faktor internal 

 
97 Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorini. Belajar & Pembelajaran. Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional. 
98 Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorini. Belajar & Pembelajaran. Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional. 
99 Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. 
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yakni faktor yang muncul dari dalam diri individu yang berupa faktor jasmaniah 

(kesehatan dan cacat tubuh), faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, kesiapan, kecerdasan, latihan, motivasi dan faktor 

pribadi) dan faktor kelelahan. Faktor eksternal yakni kondisi lingkungan di sekitar 

peserta didik diantaranya lingkungan sosial seperti lingkungan sosial sekolah yang 

di dalamnya termasuk metode mengajar, kurikulum, relasi pendidik dengan 

peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode belajar, tugas rumah. lingkungan keluarga dan faktor masyarakat. 

E. Kerangka Pikir 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia merupakan 

wadah tempat berlangsungnya pembelajaran khusus tentang kajian keislaman, 

yang memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya, pesantren 

menjadi satuan pendidikan bukan hanya sebatas tempat menginap santri. Namun 

keberadaan pesantren sebagai suatu tatanan sistem yang mempunyai unsur yang 

saling berkaitan. Pesantren sebagai suatu sistem yang memiliki tujuan yang jelas 

yang melibatkan banyak sumber daya pendidikan guna mencapai tujuan, baik 

yang bersifat individu ataupun tujuan kelembagaan. Dalam upaya mencapai 

tujuan itu, berlaku ketentuan yang mengatur hubungan unsur yang satu dengan 

yang lainnya. Karena itu, pesantren sebagai sebuah satuan pendidikan yang 

mengkaji disiplin ilmu agama sekaligus sebagai organisasi pembelajaran, yang 

membutuhkan pengelolaan sumber daya pendidikan termasuk sumber daya 

belajar. 

Pesantren melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan di dalam 

lingkungan pesantren untuk mendukung terciptanya aktivitas pembelajaran di 

dalam dan di luar kelas. Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara menyelaraskan kurikulum pendidikan agama Islam dan pengetahuan 

umum dalam proses pembelajaran. Pondok pesantren membekali peserta 

didik/santri dengan berbagai pengetahuan keagamaan serta pengetahuan umum 

sehingga peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual namun juga memiliki 

akhlak yang baik. 



80 

 

 

 

Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

 

F. Sejarah Pesantren Darul Arqam 

Gagasan bedirinya Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara Makassar bermula dari kegelisahan para ulama Muhammadiyah 

tentang Pendidikan Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan khususnya di 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bontoal yang berlokasi di jalan Bandang 

No. 7 C Ujung Pandang (sekarang Makassar) yang sudah tidak lagi memadai 

seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman.  

Oleh karena itu, pada tahun 1970 tokoh-tokoh Muhammadiyah 

bersepakat untuk mencari lokasi pembinaan Tarjih Muhammadiyah yang baru 

Kegiatan Kepesantrenan 

a. Shalat fardu berjamaah  

b. Shalat dhuha 

c. Shalat tahajud 

d. Puasa senin dan kamis 

e. Tadarus Al-Qur’an 

f. Menghafal Al-Qur’an 

 

Aktivitas Belajar 

a. Visual activities 

b. Oral activities 

c. Listening activities 

d. Writing activities 

e. Motor activities 

f. Mental activities 

g. Emotional activities 

 



81 

 

 

 

di luar kota. Maka dengan usaha dan kerja keras mereka ditemukanlah lokasi 

berupa sumbangan dari Kepala Daerah Kabupaten Maros bernama Bapak 

Kasim DM. Dalam kaitan ini, maka para ulama Muhammadiyah yang 

menjadi konsultan dakwah pada saat itu adalah  DR. S. Madjid, K.H. Abdul 

Jabbar Asyiri, K.H. Fattul Muin Dg. Magading, K.H. Marsuki Hasan, dan 

K.H. Bakri Wahid.  

Kemudian pada tanggal 14 April 1971 Pondok Pesantren Darul 

Arqam Muhammadiyah Gombara resmi didirikan dengan akte notaris 22, 

tanggal 9 Juni 1972 dalam Musyawah Wilayah Muhammadiyah di sebuah 

lokasi yang baru di kampung Taipa Le’leng yang sekarang ini bernama 

Gombara. Dengan K.H. Abdul Jabbar Asyiri sebagai Direktur dan Drs. 

Zainuddin Silla sebagai Sekretaris. 

Dalam rangka pembinaan pondok pesantren, maka pada Musyawarah 

Wilayah Muhammadiyah di Pare-pare ditetapkanlah Pondok Pesantren Darul 

Arqam Muhammadiyah Gombara sebagai proyek pengkaderan 

Muhammadiyah. Kemudian pada tanggal 25 Januari 1976, Pondok Pesantren 

Darul Arqam Muhammadiyah Gombara diserahterimakan dari PCM Bontoala 

kepada PWM Sulawesi Selatan. 

Dalam perkembanganya, Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara telah mengalami 10 kali pergantian kepemimpinan 

yaitu : 

1. K.H. Abdul Jabbar Asyiri tahun 1971 s/d 1987 (Almarhum) 

2. K.H. Drs. Makmur Ali tahun 1987 s/d 1992 (Almarhum) 

3. H. Iskandar Tompo tahun 1992 s/d 1993. 

4. K. H. Andi Bakri Kasim tahun 1993 s/d 1997 (Almarhum) 

5. K. H. Muchtar Waka, BA. tahun 1997 s/d 2007 

6. DR. K.H. Mustari Bosra, MA. tahun 2007 – 2011 

7. Majelis Dikdasmen PWM Sul-Sel tahun 2011- 2012 

8. Drs. KH. Baharuddin Pagim tahun 2012- 2016 (Almarhum) 

9. Kiyai Mahlani, S., S.Th.I., MA tahun 2016-2020 

10. K.H. Ahmad Tawalla tahun 2020-2021 
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Kini (2021-sekarang) kepemimpinan di Pondok Pesantren Darul 

Arqam Muhammadiyah Gombara-Makassar diamanahkan kepada Dr. Ir. H. 

Muhammad Saiful Saleh, M.Si. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah ex post facto. Penelitian ex post facto sering 

disebut dengan after the fact artinya penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

penyebab-penyebab terhadap peristiwa yang sudah terjadi. Penelitian ex post 

facto merupakan penyelidikan empiris yang sistematis di mana peneliti tidak 

mengendalikan variabel bebas secara langsung karena perwujudan variabel 

tersebut telah terjadi, atau karena variabel dalam penelitian tersebut tidak dapat 

dimanipulasi. 

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara yang beralamat di jalan Ir. Sutami Kecamatan 

Biringkanaya Kota Makassar. Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara 

dipilih sebagai tempat penelitian karena pesantren ini memiliki beragam aktivitas 

yang dapat diamati. Area yang luas dan terbuka memungkinkan untuk mengamati 

kegiatan kepesantrenan dan aktivitas belajar yang dilakukan. Pesantren ini berada 

di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Lingkungan pesantren yang 

kondusif sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.1 

Pendekatan kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis pengaruh kegiatan 

kepesantrenan dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar peserta didik. 

 

 

 

1 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 

2012). 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi penelitian 

Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu.2 Selain itu dikemukakan 

bahwa populasi merupakan kelompok yang menarik peneliti, di mana kelompok 

tersebut oleh peneliti dijadikan sebagai objek untuk menggeneralisasikan hasil 

penelitian”.3 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII 

SMP di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara yang 

berjumlah 50 orang terdiri dari 28 laki-laki dan 22 perempuan. 

2. Sampel penelitian 

Sampel penelitian adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.4 Jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, 

maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih 

besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah 

populasinya5. Dengan demikian jumlah sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah 50 peserta didik kelas VIII SMP di Pondok Pesantren Darul 

Arqam Muhammadiyah Gombara. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan angket/kuesioner 

dan dokumentasi. 

1. Angket adalah alat untuk mengumpulkan data yang berupa daftar pertanyaan 

yang disampaikan kepada responden untuk dijawab secara tertulis.6 

Penggunaan angket dilakukan untuk mengumpulkan data kegiatan 

kepesantrenan dan aktivitas belajar. 

2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari berbagai sumber dokumen 

seperti buku, portofolio, dan lainnya. Dokumentasi dalam penelitian ini 

 
2 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. h.115. 
3 Fraenkel dan Wallen dalam Yatim Riyanto. Metodologi Penelitian Pendidikan; 

(Surabaya: Penerbit SIC, 2011). 
4 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; h.116. 
5 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012). 
6 Yatim Riyanto. Metodologi Penelitian Pendidikan, h.71. 



85 

 

 

 

digunakan untuk mengumpulkan data peserta didik serta foto-foto penelitian 

yang dilakukan. 

E. Instrumen Penelitian 

Angket disusun berdasarkan indikator kegiatan kepesantrenan dan 

aktivitas belajar dengan memberikan skala penilaian pada setiap item angket yang 

digunakan. Skala penilaian menggunakan skala Likert. Skala Likert ialah skala 

yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena. 

Tabel 3.1 Skor Pilihan Responden 

No 
Skala Angket Kegiatan 

Kepesantrenan 

Skala Angket Aktivitas 

Belajar 
Skor 

1. Selalu (SL) Sangat setuju (SS) 5 

2. Sering (SR) Setuju (S) 4 

3. Kadang-Kadang (K) Ragu-ragu (R) 3 

4. Jarang (J) Tidak Setuju (TS) 2 

5. Tidak Pernah (TP) Sangat tidak setuju (STS) 1 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Analisis deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan dengan mendiskripsikan data sampel. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kegiatan kepesantrenan dan 

aktivitas belajar peserta didik. Analisis deskriptif menggunakan kategorisasi 

kriteria yang disusun melalui tahapan sebagai berikut: 

1) Menentukan Range (R) 

R = Skor tertinggi – Skor terendah  

2) Menentukan banyak kelas (k) 

3) Menentukan panjang interval kelas (i) 

i =  

4) Menyusun tabel distribusi frekuensi 

 



86 

 

 

 

2. Analisis inferensial 

a. Uji asumsi klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan rumus: 

D = maxx│Fn(x) – Fo(x) │ 

Dimana: 

Fn(x) = frekuensi relatif kumulatif yang dihitung menggunakan distribusi empiris 

(yang sedang diuji) 

Fo(x) = frekuensi relatif kumulatif yang dihitung menggunakan distribusi teoretis 

sebagaimana dnyatakan dalam hipotesis nol. 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi normal 

atau tidak dengan ketentuan jika hasil yang diperoleh > 0,05 maka data 

berdistribusi normal, jika hasil yang diperoleh < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari 

varian yang sama atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tes 

homogenty of variance dengan rumus: 

 

Dimana: 

N = jumlah semua kasus pada semua kelompok 

k = jumlah kelompok berbeda di mana kasus sampel berada 

Ni  = jumlah kasus dalam kelompok ke-i 

Yij = nilai variabel terukur ke-j dari kelompok ke-i 

Zij = mean dan median kelompok ke-i 

Zi = mean Zij untuk kelompok i 

Za = mean semua Zij 
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Ketentuan uji yakni jika hasil yang diperoleh > 0,05 maka data berasal dari 

varian yang sama (homogen), jika hasil yang diperoleh < 0,05 maka data berasal 

dari varian yang tidak sama (tidak homogen). 

3) Uji linearitas 

Linearitas adalah sifat hubungan yang linear antar variabel, artinya setiap 

perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran 

yang sejajar pada variabel lainnya. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara 

signifikan. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji linearitas dilakukan dengan 

menggunakan rumus berikut: 

JK (T) =  

JK (A) =  

JK (b│a) =  

JK (S) = JK (T) – JK (A) – JK (b│a) 

JK (TC) =  

JK (G) = JK (S) – JK (TC) 

dimana: 

JK(T)  = Jumlah Kuadrat Total 

JK(A)   = Jumlah Kuadrat Koefisien a 

JK(b│a) = Jumlah Kuadrat regresi (b│a) 

JK(S)  = Jumlah Kuadrat Sisa 

JK(TC) = Jumlah Kuadrat Tuna Cocok 

JK(G)  = Jumlah Kuadrat Galat  

b. Uji hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t. Uji t menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Rumus uji t sebagai berikut: 
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Dimana: 

X1 = nilai rata-rata kumpulan data pertama 

X2 = nilai rata-rata kumpulan data kedua 

n1 = jumlah data pada kumpulan data pertama 

n2 = jumlah data pada kumpulan data kedua 

S = standar deviasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji instrumen 

a. Uji validitas angket kegiatan kepesantrenan 

Angket kegiatan kepesantrenan yang digunakan diujicobakan kepada 10 

orang responden. Responden diambil dari peserta didik lain yang tidak termasuk 

ke dalam anggota sampel. Nilai yang diperoleh didistribusikan dengan α = 0,05 

dan derajat kebebasan (dk = 10 – 2 = 8) sehingga diperoleh rtabel = 0,632. Data 

yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan SPSS.  

Angket kegiatan kepesantrenan berisi 15 item pernyataan. Hasil uji 

validasi instrumen menunjukkan bahwa pada angket kegiatan kepesantrenan 

terdapat 2 item yang tidak valid. Item yang tidak valid tidak digunakan dalam 

pengumpulan data. Dengan demikian, angket kegiatan kepesantrenan yang akan 

digunakan dalam mengumpulkan data memuat 13 item. 

b. Uji reliabilitas angket kegiatan kepesantrenan 

Reliabilitasi angket kegiatan kepesantrenan diuji dengan menggunakan 

cronbach alpha. Hasil uji kemudian ditetapkan dengan ketentuan jika rhitung > rtabel 

maka instrumen dinyatakan reliabel, sebaliknya jika rhitung < rtabel maka instrumen 

dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas menunjukkan rhitung > rtabel, yakni 

0,840 > 0,632. Dengan demikian, angket kegiatan kepesantrenan dinyatakan 

reliabel. 

c. Uji validitas angket aktivitas belajar 

Angket aktivitas belajar yang digunakan diujicobakan kepada 10 orang 

responden. Responden diambil dari peserta didik lain yang tidak termasuk ke 

dalam anggota sampel. Nilai yang diperoleh didistribusikan dengan α = 0,05 dan 

derajat kebebasan (dk = 10 – 2 = 8) sehingga diperoleh rtabel = 0,632. Data yang 

diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan SPSS.  

Angket aktivitas belajar berisi 20 item pernyataan. Hasil uji validasi 

instrumen menunjukkan bahwa pada angket kegiatan kepesantrenan terdapat 5 
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item yang tidak valid. Item yang tidak valid tidak digunakan dalam pengumpulan 

data. Dengan demikian, angket aktivitas belajar yang akan digunakan dalam 

mengumpulkan data memuat 15 item. 

d. Uji reliabilitas angket aktivitas belajar 

Reliabilitasi angket aktivitas belajar diuji dengan menggunakan cronbach 

alpha. Hasil uji kemudian ditetapkan dengan ketentuan jika rhitung > rtabel maka 

instrumen dinyatakan reliabel, sebaliknya jika rhitung < rtabel maka instrumen 

dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas menunjukkan rhitung > rtabel, yakni 

0,920 > 0,632. Dengan demikian, angket aktivitas belajar dinyatakan reliabel. 

2. Analisis deskriptif 

a. Kegiatan kepesantrenan 

Kegiatan kepesantrenan dideskripsikan menggunakan tabel distribusi 

frekuensi yang disusun sebagai berikut: 

1) Menentukan Range (R) 

Angket kegiatan kepesantrenan menggunakan 13 item dengan skor 1-5 

sehingga diperoleh: 

Skor tertinggi = 13 x 5 = 65 

Skor terendah = 13 x 1 = 13 

R = Skor tertinggi – Skor terendah 

 = 65 – 13 

 = 52 

2) Menentukan banyak kelas (k) 

Jumlah kelas yang digunakan adalah 5. 

3) Menentukan panjang interval kelas (i) 

I =  

 = 52 / 5 

= 10,4 = 10 

4) Menyusun tabel distribusi frekuensi 
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Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Angket Kegiatan Kepesantrenan 

No Skala Frekuensi Persentase Kategori 

1. 56 – 65 26 52% Sangat Baik 

2. 46 – 55 24 48% Baik 

3. 36 – 45 0 0 Cukup 

4. 26 – 35 0 0 Kurang 

5. 13 – 25 0 0 Sangat Kurang 

 Jumlah 50 100%  

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat diketahui bahwa pada 

kegiatan kepesantrenan 26 peserta didik atau sebesar 52% berada pada kategori 

sangat baik dan 24 peserta didik atau sebesar 48% berada pada kategori baik. 

Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan kepesantrenan diikuti peserta didik dengan 

baik. Peserta didik melaksanakan setiap kegiatan yang ada dalam lingkungan 

pesantren baik itu kegiatan individu maupun kelompok. 

b. Aktivitas belajar 

Aktivitas belajar dideskripsikan menggunakan tabel distribusi frekuensi 

yang disusun sebagai berikut: 

1) Menentukan Range (R) 

Angket aktivitas belajar menggunakan 15 item dengan skor 1-5 sehingga 

diperoleh: 

Skor tertinggi = 15 x 5 = 75 

Skor terendah = 15 x 1 = 15 

R = Skor tertinggi – Skor terendah 

 = 75 – 15 

 = 60 

2) Menentukan banyak kelas (k) 

Jumlah kelas yang digunakan adalah 5. 

3) Menentukan panjang interval kelas (i) 

I =  
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 = 60 / 5 

= 12 

4) Menyusun tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Angket Aktivitas Belajar 

No Skala Frekuensi Persentase Kategori 

1. 64 – 75 32 64% Sangat Baik 

2. 52 – 63 18 36% Baik 

3. 40 – 51 0 0 Cukup 

4. 28 – 39 0 0 Kurang 

5. 15 – 27 0 0 Sangat Kurang 

 Jumlah 50 100%  

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat diketahui bahwa pada 

aktivitas belajar 32 peserta didik atau sebesar 64% berada pada kategori sangat 

baik dan 18 peserta didik atau sebesar 36% berada pada kategori baik. Hasil ini 

menunjukkan bahwa peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. 

Peserta didik aktif dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas. 

3. Uji asumsi klasik 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

dimana variabel dependen maupun variabel independen memiliki distribusi 

normal atau tidak. 
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Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 

Berdasarkan gambar histogram di atas dapat dilihat bahwa hasil yang 

diperoleh menunjukkan histogram membentuk curva yang berarti data dalam 

penelitian ini berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Normal P-P Plot Uji Normalitas 

Gambar Normal P-P Plot menunjukkan bahwa titik-titik distribusi data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya yang 

berarti data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. 
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b. Uji homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari 

varian yang sama atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tes 

homogenty of variance dengan ketentuan jika hasil yang diperoleh > 0,05 maka 

data berasal dari varian yang sama (homogen), jika hasil yang diperoleh < 0,05 

maka data berasal dari varian yang tidak sama (tidak homogen). Hasil uji 

homogenitas dengan menggunakan tes homogenty of variance dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.103 1 48 .300 

Sumber: hasil olah program SPSS 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi 0,300 > 0,05. Sesuai 

dengan ketentuan sebelumnya, maka dapat dikemukakan bahwa data dalam 

penelitian ini berasal dari varian yang sama atau homogen. 

c. Uji linieritas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Korelasi yang baik seharusnya 

terdapat hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Linieritas Kegiatan Kepesantrenan dengan Hasil 

Belajar 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Y

 * X1 

Between 

Groups 

(Combined) 913.543 28 32.627 .869 .652 

Linearity 167.419 1 167.419 4.460 .038 

Deviation from 

Linearity 
746.124 27 27.634 .736 .811 

Within Groups 2665.457 71 37.542   

Total 3579.000 99    

Sumber: hasil olah data SPSS 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,811 > 

0,05. Maka dapat dikemukakan bahwa ada hubungan linier antara kegiatan 

kepesantrenan dengan hasil belajar. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Linieritas Aktivitas Belajar dengan Hasil Belajar 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Y

 * X1 

Between 

Groups 

(Combined) 1684.112 23 73.222 .937 .000 

Linearity 1098.246 1 1098.24 44.04 .000 

Deviation from 

Linearity 
585.866 22 26.630 1.068 .399 

Within Groups 1694.888 76 24.933   

Total 3379.000 99    

Sumber: hasil olah data SPSS 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,399 > 

0,05. Maka dapat dikemukakan bahwa ada hubungan linier antara aktivitas belajar 

dengan hasil belajar. 

4. Uji hipotesis 

Uji t dilakukan untuk megetahui besarnya pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dalam hal ini untuk melihat pengaruh 

kegiatan kepesantrenan terhadap hasil belajar dan pengaruh aktivitas belajar 

terhadap hasil belajar. 

Tabel 4.6 Hasil Uji t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1

  

(Constant) 

X1 

X2 

1.784 

.512 

.600 

1.067 

.106 

.099 

 

.409 

.545 

1.671 

4.846 

6.042 

.098 

.002 

.000 

Sumber: hasil olah data SPSS 
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Hasil uji kegiatan kepesantrenan terhadap hasil belajar diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,002 < 0,05 yang berarti hipotesis diterima yaitu penerapan 

kegiatan kepesantrenan berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik 

pada Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara. 

Hasil uji aktivitas belajar terhadap hasil belajar pada Tabel 4.4 diperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti hipotesis diterima yaitu 

Aktivitas belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik pada 

Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara. 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kegiatan 

kepesantrenan dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan angket. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara 

terpisah maupun secara bersama-sama. Pembahasan untuk setiap hasil penelitian 

tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Penerapan kegiatan kepesantrenan terhadap hasil belajar peserta didik 

Hasil uji hipotesis menunjukkan kegiatan kepesantrenan berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar peserta didik. Jika kegiatan kepesantrenan meningkat 

maka hasil belajar juga meningkat. Kegiatan kepesantrenan seperti shalat dan 

puasa dapat melatih peserta didik untuk disiplin. Dengan adanya perilaku disiplin 

ini, maka peserta didik akan menunjukkan kedisiplinan dalam belajar. Peserta 

didik akan belajar dengan baik untuk menguasai materi pelajaran yang diajarkan. 

Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. 

Kegiatan shalat berjamaah dilakukan setiap hari oleh guru dan peserta 

didik. Kegiatan ini menjadi bagian aktivitas religius yang dilakukan di pesantren 

sebagai bentuk ketaatan pada pencipta. Shalat berjamaah akan membentuk akhlak 

mulia dalam diri peserta didik yang akan mendorong mereka untuk berperilaku 

baik. Demikian pula dengan shalat dhuha dan tahajud memiliki implikasi pada 
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spiritualitas dan mentalitas bagi seseorang yang akan dan sedang belajar. Puasa 

senin dan kamis dapat melatih peserta didik untuk bersikap sabar dalam menjalani 

sesuatu. Hal ini berdampak pada ketekunan peserta didik dalam melakukan 

aktivitas belajar. Sementara tadarus dan menghafal Al-Qur’an membantu peserta 

didik meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya dalam mengingat. 

Kemampuan mengingat yang bagus akan membantu peserta didik dalam 

mengulang dan memahami materi yang dipelajari di kelas. Peserta didik dapat 

mencari informasi tentang materi dari berbagai sumber dan memperoleh 

pemahaman yang utuh tentang topik yang dipelajari. 

2. Aktivitas belajar terhadap hasil belajar peserta didik 

Hasil uji hipotesis menunjukkan aktivitas belajar berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar peserta didik. Jika aktivitas belajar meningkat maka hasil 

belajar juga meningkat. Aktivitas belajar akan mendorong peserta didik untuk 

aktif dalam menggali kemampuannya dengan rasa ingin tahunya sehingga 

aktivitas yang terjadi akan menjadi pengalaman dan keinginan untuk mengetahui 

sesuatu yang baru. 

Belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik 

aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik adalah siswa giat-aktif dengan 

anggota badan, memuat sesuatu, bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk dan 

mendengarkan, melihat atau pasif. Siswa yang memiliki aktivitas psikis 

(kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau berfungsi 

dalam rangka pengajaran. Seluruh peranan dan kemauan dikerahkan dan 

diarahkan supaya daya itu tetap untuk mendapatkan hasil pengajaran yang optimal 

sekaligus mengikuti proses pengajaran (proses perolehan hasil pengajaran) secara 

aktif; ia mendengarkan, mengamati, menyelidiki, mengingat, menguraikan, 

mengasosiasikan ketentuan satu dengan lainnya, dan sebagainya. Kegiatan atau 

keaktifan jasmani fisik sebagai kegiatan yang tampak, yaitu saat siswa melakukan 

percobaan, membuat konstruksi model, dan lain-lain. Sedang kegiatan psikis 

tampak bila ia sedang mengamati dengan teliti, memecahkan persoalan dan 

mengambil keputusan dan sebagainya. 
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Aktivitas peserta didik dalam kegiatan pembelajaran merupakan hal yang 

penting. Adanya aktivitas peserta didik dalam kegiatan belajar membawa nilai 

yang besar bagi pembelajaran. Aktivitas belajar yang maksimal akan 

menunjukkan bahwa pembelajaran berlangsung dengan baik dan optimal, 

sehingga pembelajaran lebih berkualitas. Aktivitas belajar dapat dilihat dari 

aktivitas fisik dan mental siswa selama proses pembelajaran. Jika siswa sudah 

terlibat secara fisik dan mental, maka siswa akan merasakan suasana belajar yang 

lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan. 

3. Penerapan kegiatan kepesantrenan dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar 

peserta didik 

Hasil uji hipotesis menunjukkan kegiatan kepesantrenan dan aktivitas 

belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta 

didik. Jika kegiatan kepesantrenan dan aktivitas belajar meningkat maka hasil 

belajar juga meningkat. Kegiatan kepesantrenan mengajarkan ketekunan pada 

peserta didik dalam mengikuti berbagai aktivitas belajar karena pada dasarnya 

berbagai kegiatan kepesantrenan yang dilakukan merupakan bagian proses belajar 

itu sendiri. Peserta didik yang aktif mengikuti kegiatan kepesantrenan yang 

dilakukan yaitu shalat fardhu berjamaah, shalat dhuha, shalat tahajud, puasa senin 

dan kamis, tadarus Al-Qur’an serta menghafal Al-Qur’an akan memiliki 

kepribadian yang baik. Mereka akan memiliki motivasi, semangat, rajin, dan 

bekerja keras dalam mengikuti kegiatan belajar yang dilakukan. 

Pondok pesantren menerapkan pembelajaran klasikal dan non klasikal. 

Dalam pembelajaran klasikal, pembelajaran diterapkan oleh pondok pesantren 

pada perjenjangan waktu belajar para santri yang berdasarkan tahun. Sistem 

klasikal biasa juga disebut sistem madrasi, dimana perjenjangan berdasarkan 

waktu belajar, yang dimulai dari tingkat dasar selama 6 tahun pada tingkat 

madrasah ibtidaiyah, tingkat menengah selama 3 tahun pada tingkat madrasah 

tsanawiyah, dan tingkat atas selama 3 tahun pada tingkat madrasah aliyah. 

Tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah biasa juga pada pondok pesantren 

disebut madrasah ula untuk tingkat dasar, wustha untuk tingkat menengah, dan 

ulya untuk tingkat atas. Penerapan sistem klasikal merupakan sistem pembelajaran 
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yang banyak diterapkan oleh pondok pesantren modern. Pada pembelajaran non 

klasikal, santri belajar tidak didasarkan pada waktu belajar tertentu seperti pada 

sistem klasikal. 

Aktivitas belajar merupakan kegiatan-kegiatan yang dikukan oleh siswa 

yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Aktivitas memberikan nilai yang 

besar bagi pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan oleh: 

a. Peserta didik mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri 

dalam belajar. 

b. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi peserta didik 

secara integral. 

c. Memupuk kerja sama antar peserta didik sehingga peserta didik mampu 

bekerjasama dengan baik dan harmonis. 

d. Peserta didik bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri. 

e. Memupuk terciptanya disiplin kelas dan suasana belajar menjadi demokratis. 

f. Mempererat hubungan sekolah dengan masyarakat, dan hubungan antara 

orang tua dengan guru. 

g. Pengajaran diselenggarakan untuk mengembangkan pemahaman dan berpikir 

kritis peserta didik. 

h. Pengajaran di sekolah menjadi hidup dengan aktivitas peserta didik.  

Nilai-nilai aktivitas tersebut memberikan pengaruh positif. Peserta didik 

menjadi lebih kritis dalam berpikir dan bertindak. Peserta didik dapat 

menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh dan membentuk pemahaman 

baru dalam mengonstruksi pikirannya. Dengan demikian aktivitas belajar ini dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Penerapan kegiatan kepesantrenan berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

peserta didik pada Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Darul Arqam 

Muhammadiyah Gombara. Peserta didik yang aktif mengikuti kegiatan 

kepesantrenan menunjukkan hasil belajar yang meningkat. 

2. Aktivitas belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik pada 

Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah 

Gombara. Peserta didik yang aktif dalam belajar menunjukkan peningkatan 

hasil belajar. 

3. Penerapan kegiatan kepesantrenan dan aktivitas belajar secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik pada Mata Pelajaran 

Fiqih di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. Peserta 

didik yang mengikuti kegiatan kepesantrenan dan aktif dalam belajar 

menunjukkan peningkatan hasil belajar. 

B. Implikasi 

Beberapa hal yang menjadi implikasi dari hasil penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi pimpinan pesantren, diharapkan memfasilitasi dan mendorong 

terlaksananya berbagai kegiatan kepesantrenan yang menunjang proses 

pembelajaran. 

2. Bagi guru, diharapkan mampu mendorong peserta didik untuk aktif dalam 

proses pembelajaran agar hasil belajar yang dicapai dapat dimaksimalkan. 

3. Bagi peneliti lainnya, diharapkan mengkaji lebih dalam terkait kegiatan 

kepesantrenan yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan di 

pesantren. 
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Lampiran 1. Angket Kegiatan Kepesantrenan 

KISI-KISI ANGKET KEGIATAN KEPESANTRENAN 

Jenis 

Kegiatan  

Aspek yang 

dinilai 

Indikator 

Shalat fardu 

berjamaah 

 

Dilakukan di 

mesjid 

Melakukan shalat fardu di mesjid 

Imam shalat Menjadi imam shalat 

Shalat dhuha Dilakukan di 

mesjid 

Melakukan shalat dhuha di mesjid 

Dilakukan 

rutin 

Melakukan shalat dhuha secara rutin 

Shalat 

tahajud 

Waktu shalat Melakukan shalat tahajud pada sepertiga malam 

Dilakukan 

rutin 

Melakukan shalat tahajud secara rutin 

Puasa senin 

dan kamis 

Pelaksanaan 

puasa 

Melakukan puasa senin 

Pelaksanaan 

puasa 

Melakukan puasa kamis 

Waktu sahur 

dan berbuka 

Sahur dan berbuka pada waktunya 

Tadarus Al-

Qur’an 

Suara saat 

membaca 

Membaca Al-Quran dengan suara yang terdengar 

Kesesuaian 

bacaan huruf 

Membaca Al-Quran sesuai makharijul huruf 

Memiliki Al-

Quran 

Membawa Al-Qur’an sendiri 

Menghafal 

Al-Qur’an 

Pelaksanaan 

tiap hari 

Menghafal Al-Qur’an setiap hari 

Mengulang 

hafalan 

Mengulangi hafalan Al-Qur’an setiap hari 
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Menyetor 

hafalan 

Menyetor hafalan setiap hari 
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ANGKET KEGIATAN KEPESANTRENAN 

Nama   : ................... 

Kelas/ Semester  : ................... 

Hari/tanggal   : ................... 

 

Petunjuk 

1. Pada kuesioner ini terdapat 15 pernyataan. Pertimbangkan baik-baik setiap 

pernyataan dan berilah jawaban yang benar-benar cocok dengan pilihanmu. 

2. Pertimbangkan setiap pernyataan secara terpisah dan tentukan kebenarannya. 

Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh jawaban terhadap pernyataan lain. 

3. Catat respon anda pada lembar jawaban yang tersedia, dan ikuti petunjuk-

petunjuk lain yang mungkin diberikan berkaitan dengan lembar jawaban. 

Terima kasih. 

 

Keterangan pilihan jawaban: 

Selalu 

Sering 

Kadang-Kadang 

Jarang 

Tidak Pernah 

 

1. Apakah anda melakukan shalat fardu di masjid? 

a. Selalu  c. Kadang-Kadang  e. Tidak Pernah 

b. Sering  d. Jarang 

2. Apakah anda menjadi imam shalat? 

a. Selalu  c. Kadang-Kadang  e. Tidak Pernah 

b. Sering  d. Jarang 

3. Apakah anda melakukan shalat dhuha di masjid? 

a. Selalu  c. Kadang-Kadang  e. Tidak Pernah 

b. Sering  d. Jarang 
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4. Apakah anda melakukan shalat dhuha secara rutin? 

a. Selalu  c. Kadang-Kadang  e. Tidak Pernah 

b. Sering  d. Jarang 

5. Apakah anda mkelakukan shalat tahajud pada sepertiga malam? 

a. Selalu  c. Kadang-Kadang  e. Tidak Pernah 

b. Sering  d. Jarang 

6. Apakah anda melakukan shalat tahajud secara rutin? 

a. Selalu  c. Kadang-Kadang  e. Tidak Pernah 

b. Sering  d. Jarang 

7. Apakah anda melakukan puasa senin? 

a. Selalu  c. Kadang-Kadang  e. Tidak Pernah 

b. Sering  d. Jarang 

8. Apakah anda melakukan puasa kamis? 

a. Selalu  c. Kadang-Kadang  e. Tidak Pernah 

b. Sering  d. Jarang 

9. Apakah anda sahur dan berbuka pada waktunya? 

a. Selalu  c. Kadang-Kadang  e. Tidak Pernah 

b. Sering  d. Jarang 

10. Apakah anda membaca Al-Quran dengan suara yang terdengar? 

a. Selalu  c. Kadang-Kadang  e. Tidak Pernah 

b. Sering  d. Jarang 

 

11. Apakah anda membaca Al-Quran sesuai makharijul huruf? 

a. Selalu  c. Kadang-Kadang  e. Tidak Pernah 

b. Sering  d. Jarang 

12. Apakah anda membawa Al-Qur’an sendiri? 

a. Selalu  c. Kadang-Kadang  e. Tidak Pernah 

b. Sering  d. Jarang 

13. Apakah anda menghafal Al-Qur’an setiap hari? 

a. Selalu  c. Kadang-Kadang  e. Tidak Pernah 

b. Sering  d. Jarang 



111 

 

 

 

14. Apakah anda mengulangi hafalan Al-Qur’an setiap hari? 

a. Selalu  c. Kadang-Kadang  e. Tidak Pernah 

b. Sering  d. Jarang 

15. Apakah anda menyetor hafalan setiap hari? 

a. Selalu  c. Kadang-Kadang  e. Tidak Pernah 

b. Sering  d. Jarang 
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Lampiran 2. Angket Aktivitas Belajar 

 

KISI-KISI ANGKET AKTIVITAS BELAJAR 

Jenis 

Aktivitas 

Aspek yang 

dinilai 

Indikator 

Visual 

activities 

Membaca Membaca buku 

Memperhatikan Memperhatikan penjelasan guru di papan tulis 

Oral 

activities 

Bertanya Bertanya tentang materi yang dipelajari 

Memberi saran Memberikan saran terhadap berbagai 

permasalahan saat belajar 

Mengemukakan 

pendapat 

Mengemukakan pendapat saat diskusi 

Listening 

activities 

Menyimak Menyimak penjelasan guru 

Mendengar Mendengarkan pendapat teman yang lain saat 

diskusi 

Mendengarkan 

percakapan 

Mendengarkan orang lain saat dalam 

percakapan 

Writing 

activities 

Mencatat Mencatat pertanyaan atau tanggapan teman saat 

diskusi 

Menyalin Menyalin materi untuk saya pelajari kembali 

Membuat 

laporan 

Membuat laporan 

Motor 

activities 

Melakukan 

percobaan 

Melakukan percobaan dalam proses belajar 

Bermain Bermain sama teman-teman 

Membersihkan Membersihkan kelas 

Mental 

activities 

Menanggapi Menanggapi pendapat teman yang lain saat 

diskusi 

Pemecahan 

masalah 

Terlibat pemecahan masalah dalam 

pembelajaran 
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Mengingat Mengingat materi yang telah dipelajari 

Emotional 

activities 

Minat Berminat dengan pelajaran agama 

Semangat Bersemangat mengikuti pembelajaran 

Merasa bosan Tidak merasa bosan dengan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru 
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ANGKET AKTIVITAS BELAJAR 

Nama   : ................... 

Kelas/ Semester  : ................... 

Hari/tanggal   : ................... 

 

Petunjuk 

1. Pada kuesioner ini terdapat 20 pernyataan. Pertimbangkan baik-baik setiap 

pernyataan dan berilah jawaban yang benar-benar cocok dengan pilihanmu. 

2. Pertimbangkan setiap pernyataan secara terpisah dan tentukan kebenarannya. 

Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh jawaban terhadap pernyataan lain. 

3. Catat respon anda pada lembar jawaban yang tersedia, dan ikuti petunjuk-

petunjuk lain yang mungkin diberikan berkaitan dengan lembar jawaban. 

Terima kasih. 

 

Keterangan pilihan jawaban: 

SS  = Sangat Setuju  

S  = Setuju 

R = Ragu-Ragu 

TS  = Tidak Setuju 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

 

NO ITEM PERNYATAAN 
Pilihan Jawaban 

SS S KS TS STS 

1 Saya senang membaca buku      

2 Saya suka memperhatikan penjelasan guru di papan tulis      

3 Saya senang bertanya tentang materi yang dipelajari      

4 Saya suka memberikan saran terhadap berbagai 

permasalahan saat belajar 
     

5 Saya selalu mengemukakan pendapat saat diskusi      



115 

 

 

 

6 Saya selalu menyimak penjelasan guru      

7 Saya selalu mendengarkan pendapat teman yang lain 

saat diskusi 

     

8 Saya mendengarkan orang lain saat dalam percakapan      

9 Saya sering mencatat pertanyaan atau tanggapan teman 

saat diskusi 

     

10 Saya sering menyalin materi untuk saya pelajari kembali      

11 Saya senang membuat laporan      

12 Saya senang saat melakukan percobaan dalam proses 

belajar 

     

13 Saya senang bermain sama teman-teman      

14 Saya suka membersihkan kelas      

15 Saya sering menanggapi pendapat teman yang lain saat 

diskusi 

     

16 Saya senang pelajaran yang melibatkan pemecahan 

masalah 

     

17 Saya mengingat materi yang telah dipelajari      

18 Saya berminat dengan pelajaran agama      

19 Saya selalu bersemangat mengikuti pembelajaran      

20 Saya tidak merasa bosan dengan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru 
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Lampiran 3. Hasil Ujicoba Angket Kegiatan Kepesantrenan 

No Nomor Soal/Pernyataan Angket 
Y 

Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 5 1 4 5 4 4 3 4 3 1 3 4 5 4 52 

2 4 5 1 4 5 4 4 3 4 3 1 3 4 5 4 54 

3 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 59 

4 5 5 1 5 5 3 4 5 5 4 1 4 4 3 3 57 

5 5 5 1 5 4 2 4 5 5 5 1 3 4 3 3 55 

6 4 4 1 4 4 4 3 3 4 3 1 3 4 4 3 49 

7 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 73 

8 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 1 3 4 4 4 52 

9 4 4 1 3 3 4 3 4 4 4 1 3 4 4 4 50 

10 4 4 1 3 3 4 2 3 5 2 1 3 3 4 5 47 
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Lampiran 4. Hasil Ujicoba Angket Aktivitas Belajar 

No 

Nomor Soal/Pernyataan Angket 
Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 84 

2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 84 

3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 92 

4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 92 

5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 91 

6 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 78 

7 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 93 

8 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 86 

9 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 70 

10 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 84 
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Lampiran 5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Kegiatan 

Kepesantrenan 

Hasil Uji Validitas Angket Kegiatan Kepesantrenan 

No Item  rhitung Kriteria (rtabel = 0,632) 

1 0,720 Valid 

2 0,773 Valid 

3 0,304 Tidak Valid 

4 0,803 Valid 

5 0,743 Valid 

6 0,709 Valid 

7 0,679 Valid 

8 0,667 Valid 

9 0,796 Valid 

10 0,488 Tidak Valid 

11 0,771 Valid 

12 0,686 Valid 

13 0,639 Valid 

14 0,716 Valid 

15 0,729 Valid 

 

Hasil Uji Reliabilitas Angket Kegiatan Kepesantrenan 

Cronbach’s Alpha N of Items 

.840 15 
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Lampiran 6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Aktivitas Belajar 

Hasil Uji Validitas Angket Aktivitas Belajar 

No Item  rhitung Kriteria (rtabel = 0,632) 

1 0,765 Valid 

2 0,727 Valid 

3 0,654 Valid 

4 0,186 Tidak Valid 

5 0,672 Valid 

6 0,746 Valid 

7 0,799 Valid 

8 0,665 Valid 

9 0,639 Valid 

10 0,437 Tidak Valid 

11 0,691 Valid 

12 0,707 Valid 

13 0,746 Valid 

14 0,799 Valid 

15 0,671 Valid 

16 0,273 Tidak Valid 

17 0,100 Tidak Valid 

18 0,786 Valid 

19 0,092 Tidak Valid 

20 0,768 Valid 

 

Hasil Uji Reliabilitas Angket Aktivitas Belajar 

Cronbach’s Alpha N of Items 

.920 20 
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Lampiran 7. Data Hasil Angket Kegiatan Kepesantrenan 

No 
Nomor Soal/Pernyataan Angket 

Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 56 

2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 60 

3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 57 

4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 56 

5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 58 

6 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 60 

7 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 53 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

9 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

11 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 59 

12 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 62 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

14 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 55 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 

16 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 62 

17 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 60 

18 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 55 

19 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 60 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

23 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 57 

24 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 57 

25 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 55 

26 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 57 

27 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 60 
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28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

29 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 58 

30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

31 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 58 

32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 55 

33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

34 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 54 

35 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 57 

36 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 57 

37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

38 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 

39 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 58 

40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 55 

41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

42 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 55 

43 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 61 

44 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 58 

45 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 61 

46 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 55 

47 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 57 

48 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 56 

49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 55 

 Rata-Rata 56,1 
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Lampiran 8. Data Hasil Angket Aktivitas Belajar 

No 

Nomor Soal/Pernyataan Angket 
Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 62 

2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 72 

3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 66 

4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 64 

5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 66 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 

7 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 60 

8 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 59 

9 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 69 

10 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 64 

11 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 68 

12 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 72 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

14 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 64 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 71 

16 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 64 

17 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 70 

18 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 63 

19 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 72 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

23 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 65 

24 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 65 

25 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 63 

26 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 64 

27 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 71 
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28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

29 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 68 

30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 69 

31 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 65 

32 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 60 

33 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 72 

34 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 62 

35 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

36 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 67 

37 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 60 

38 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 62 

39 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 68 

40 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 62 

41 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 68 

42 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 66 

43 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 68 

44 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 66 

45 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 69 

46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 64 

47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 65 

49 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 62 

50 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 62 

 Rata-Rata 65,16 
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Lampiran 9. Data Hasil Belajar 

No Urut Nilai 

1 85 

2 81 

3 81 

4 81 

5 81 

6 85 

7 81 

8 79 

9 81 

10 81 

11 87 

12 89 

13 87 

14 90 

15 78 

16 79 

17 79 

18 79 

19 77 

20 90 

21 90 

22 77 

23 84 

24 90 

25 90 

26 81 

27 87 

28 84 
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29 81 

30 76 

31 90 

32 84 

33 76 

34 84 

35 89 

36 87 

37 90 

38 89 

39 87 

40 90 

41 78 

42 90 

43 77 

44 78 

45 82 

46 79 

47 78 

48 87 

49 77 

50 88 
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