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ABSTRAK 

Nama    : Achmad Abdullah Al Mufarridun 

Nim    : 20100116028 

Jurusan / Fakultas  : Pendidikan Agama Islam / Tarbiyah dan Keguruan  

Judul : Upaya Guru Dalam Pembentukan Kemandirian Belajar 

Peserta  didik di Pesantren Assalam Kabupaten Takalar 

 

Skripsi ini membahas tentang upaya guru dalam pembentukan 

kemandirian peserta didik di Pondok Pesantren Assalam Kabupaten Takalar. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana kemandirian 

belajar peserta didik di pesantren Assalam Kabupaten Takalar?, (2) Bagaimana 

upaya guru dalam membentuk kemandirian belajar peserta didik di pesantren 

Assalam Kabupaten Takalar?, (3)Apa faktor pendukung dan penghambat 

pembentukan kemandirian peserta didik  di Pesantren Assalam Kabupaten 

Takalar?, (4) Bagaimana solusi guru dalam menghadapi hambatan dalam 

membentuk kemandirian peserta didik? 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan berlokasi di Pondok 

Pesantren Assalam di desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara 

Kabupaten Takalar. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Sumber 

data yang digunakan yaitu data Primer dan data sekunder dan dengan 

menggunakan pendekatan keilmuan yaitu pendekatan psikologi pendidikan.   

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Peserta didik di Pesantren 

Assalam memiliki kemandirian belajar yang cukup baik, hal ini dibuktikan dengan 

adanya 7 dari 10 peserta didik yang diteliti yang sering mengambil inisiatif sendiri 

dalam belajar seperti membaca buku, mengerjakan tugas mandiri, dan lain 

sebagainya. 2) Dalam membentuk kemandirian peserta didik guru di pesantren 

assalam berperan sangat baik dengan menjadi suri teladan bagi peserta didik. Guru 

di pesantren assalam selalu berusaha untuk menjadi contoh yang baik dalam hal 

kemandirian. Para guru selalu menunjukkan kepada peserta didiknya bahwa 

mereka adalah individu yang mandiri, mampu mengambil inisiatif, mengatur 

waktu dengan baik, dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban mereka. 

Hal inilah yang nantinya akan membuat peserta didik terinspirasi dan tertantang 

untuk meniru perilaku positif mereka. 

Implikasi dari penelitian ini adalah mendorong para guru selaku pembina 

serta orang tua untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan serta lebih aktif 

dalam mendidik, membina, mengawasi, serta mengasuh peserta didik.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat 

memberikan konsekuensi bagi manusia untuk terus selalu meningkatkan 

kualitasnya. Salah satu cara meningkatkan kualitas  sumber daya manusia adalah 

melalui pendidikan.  Pengertian pendidikan yang disebutkan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas) Bab I Pasal 1 ayat 1 bahwa: 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar  dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi  
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian,  kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat,bangsa, dan negara.1  

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui tiga jalur yaitu 

pendidikan formal, informal, dan nonformal. Pendidikan formal dilaksanakan pada 

jenjang dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan informal 

dilaksanakan di lingkungan keluarga. Pendidikan nonformal dilaksanakan di luar 

pendidikan formal dan pendidikan informal.  Pendidikan informal adalah 

pendidikan pertama dan utama bagi pembentukan kepribadian peserta didik.  Salah 

satu aspek kepribadian yang penting pada peserta didik adalah kemandirian. 

Pembentukan kemandirian peserta didik dapat dilakukan pada tiga jalur 

pendidikan yang telah disebutkan. sesuai dengan tujuan pendidikan  nasional  di 

Indonesia yang tercantum dalam UU  Sisdiknas  Bab II Pasal  3  yang  salah satunya 

yaitu membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang mandiri.   

 

1Diknas, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Jakarta, 2003), h. 2  
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Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang 

berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung 

jawab sendiri dari pembelajaran2, dalam buku Haris Mudjiman yang berjudul 

Manajemen Pelatihan Berbasis Mandiri mengemukakan bahwa kemandirian 

belajar  yaitu  proses  ketika  individu mengambil inisiatif sendiri, dengan atau 

tanpa bantuan orang lain, untuk mendiagnosis kebutuhan belajar, 

memformulasikan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber belajar, memilih dan 

menentukan pendekatan strategi belajar, dan melakukan evaluasi hasil belajar 

yang dicapai. Sejalan dengan beberapa pendapat tersebut, menyebut kemandirian 

belajar dengan istilah belajar mandiri3.  Belajar mandiri adalah kegiatan belajar 

aktif, yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna 

mengatasi suatu masalah, dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau 

kompetensi yang telah dimiliki. Penetapan kompetensi sebagai tujuan belajar dan 

cara pencapaiannya dilakukan oleh pembelajar sendiri.  Penetapan tersebut 

meliputi penetapan waktu belajar, tempat belajar, irama belajar, tempo belajar, 

cara belajar, sumber belajar, dan evaluasi hasil belajar.  

Belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. 

Santrock dan Yussen mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang relatif 

permanen karena adanya pengalaman.4 Strategi pembelajaran ini diperkenalkan 

oleh Melvin L. Silberman, Terdapat 101 teknik belajar yang melibatkan siswa 

secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa belajar tidak hanya menerima 

pengetahuan yang disampaikan oleh guru saja tetapi juga mengolah pengetahuan 

tersebut. Pada umumnya guru berbicara dengan kecepatan 100 hingga 200 kata per 

 

2Umar Tirtarahardja dan S.L.La Sulo, Pengantar Pendidikan (edisi revisi) (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005), h. 50.  

3Haris Mudjiman, Manajemen Pelatihan Berbasis Mandiri (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

h. 4. 

4Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 54. 
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menit, tetapi jika siswa benar-benar berkonsentrasi, mereka akan dapat 

mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap 50 hingga 100 kata per menit.5 

Artinya, siswa hanya dapat mendengarkan setengah dari apa yang guru bicarakan. 

Namun, ketika siswa dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran, siswa akan lebih 

mudah mempelajari materi. 

Berdasarkan uraian tentang kemandirian belajar dan pembelajaran tersebut, 

peserta didik di pondok pesantren Assalam diharapkan memiliki kemandirian 

belajar dalam pembelajaran sebagai salah satu aspek perkembangan 

kepribadiannya. Karena berdasarkan observasi awal yang dilakukan, ditemukan 

masih ada beberapa peserta didik di pesantren Assalam yang belum memiliki 

kemandirian seperti, inisiatif belajar mandiri, mencuci pakaian sendiri dan menjaga 

kebersihan asrama secara mandiri. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Berdasarkan latar belakang diatas yang akan menjadi fokus dan deskripsi 

fokus penelitian maka diperhatikan tabel dibawah : 

 

 

 

 

 

 

5 Melvin L. Silberman, Active Learning, 101 Cara Belajar Siswa Aktif (edisi revisi) 

(Bandung: Nuansa Cendekia, 2006), h. 24.  
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Tabel 1.1: Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No Fokus penelitian Deskripsi Fokus 

1 

 

 

 

Upaya Guru dalam 

Pembentukan 

Kemandirian Belajar 

Peserta Didik 

 

 

 

•  Upaya guru dalam pembentukan kemandirian 

belajar peserta didik: 

a. Membangun Hubungan yang Akrab 

dengan Peserta Didik 

b. Memberikan Keteladanan 

c. Memberikan Tugas Mandiri  

d. Memberikan Tanggungjawab 

e. Mengajarkan keterampilan manajemen 

waktu 

•  Kemandiran belajar peserta didik yang 

dimaksud peneliti adalah kemandirian peserta 

didik mengambil inisiatif sendiri dalam belajar 

dan mencari sumber-sumber belajar,misalnya: 

a. Membaca Buku 

b. Tadarrus Al qur’an 

c. Mengerjakan Tugas Mandiri 
 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakangan diatas dapat dirumusan masalah-masalah 

yanag terdapat pada pasantre sebagai berikut: 

1. Bagaimana Upaya guru dalam Pembentukan kemandirian belajar peserta 

didik di pondok pesantren Assalam kabupaten Takalar? 

2. Bagaimana kemandirian belajar peserta didik di pondok pesantren Assalam 

Kabupaten Takalar? 
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3. Apa faktor pendukung dan penghambat kemandirian peserta didik di pondok 

pesantren assalam kabupaten Takalar? 

4. Bagaimana solusi guru dalam menghadapi hambatan dalam membentuk 

kemandirian peserta didik? 

D. Kajian Pustaka 

Setelah peneliti mencoba mencari penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, ternyata terdapat beberapa penelitian 

yang relevan di dalam skripsi dan jurnal dari hasil penelitian oleh peneliti yang 

lain, diantaranya: 

1. Skripsi berjudul “Upaya Guru dalam Membentuk Kemandirian Anak Usia 

Dini di Tk Aba Plus Al-Firdaus Pandowoharjo Sleman” yang ditulis oleh 

Ritaningsih tahun 2011 jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari penelitian tersebut ditunjukkan upaya-

upaya guru dalam membentuk kemandirian peserta didik, selanjutnya hasil dari 

berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa kemandirian anak di TK tersebut 

cukup bagus, namun tetap ada hambatan yang dijumpai guru yang terdiri dari 

faktor eksternal dan internal.6  Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan 

penelitian yang dilaksanakan peneliti yaitu jika upaya pembentukan kemandirian 

dalam penelitian peneliti ditinjau berdasarkan target penelitiannya yaitu Peserta 

didik kelas XI MA (Madrasah Aliyah) yang mondok (tinggal di asrama).  

2. Skripsi saudari Muhibatul Ulum  dengan judul:“Pola Kepemimpinan Orang 

Tua Terhadap Kemandirian Siswa MAN II Kebumen”. Membahas tentang peran 

orang tua dalam proses kemandirian siswa secara individu.7 Sedangkan  penelitian 

 

6Ritaningsih, Upaya Guru dalam Membentuk Kemandirian Anak Usia Dini di Tk Aba Plus 

Al-Firdaus Pandowoharjo Sleman. Skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2011). 

7Muhibatul Ulum, Pola Kepemimpinan Orang Tua Terhadap Kemandirian Siswa MAN II 

Kebumen. Skripsi. (Purwokerto: STAIN Purwokerto,2014}). 
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yang diteliti membahas tentang peran guru dalam upaya pembentukan 

kemandirian peserta didik. 

3. Skripsi saudara Muslichatun Munawwaroh yang berjudul : “Pengaruh 

Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran PAI pada Siswa SLTP 

Purnama Sumpiuh”. Membahas  tentang peran guru PAI dalam proses kemandirian 

peserta didik dalam belajar mata pelajaran PAI.8 Sedangkan penelitian yang diteliti 

membahas tentang peran guru secara umum dan tidak mengkhususkan pada guru 

PAI saja. 

4. Skripsi saudara Ibnu Kholid Hidayat yang berjudul : “Upaya guru dalam 

membentuk kemandirian siswa (Studi Kasus di SD Negeri Bulupayung 02)” 

membahas tentang peran guru di SD Negeri Bulupayung 02 dalam membentuk 

kemandirian siswa.9 Sedangkan penelitian yang diteliti membahas tentang upaya 

pembentukan kemandirian peserta didik di pesantren Assalam yang dimana target 

penelitiannya adalah peserta didik kelas XI MA. 

5. Skripsi Lukluum Maknun yang berjudul : “upaya pembentukan 

kemandirian belajar anak yatim putri di panti asuhan aisyiyah tuntang kabupaten 

semarang” membahas tentang upaya kemandirian anak yatim putri di panti asuhan 

yang dimana penelitiannya lebih memfokuskan pada kemandirian belajar anak 

yatim.10 Sedangkan, target penelitian yang diteliti oleh peneliti tidak berfokus 

pada anak yatim.  

 

8Muslichatun Munawwaroh, Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata 

Pelajaran PAI pada Siswa SLTP Purnama Sumpiuh. Skripsi. (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 

2010). 

9Ibnu Kholid Hidayat, Upaya guru dalam membentuk kemandirian siswa (Studi Kasus di 

SD Negeri Bulupayung 02). Skripsi. (Purwokerto:Fak. Dakwah dan komunikasi IAIN Purwokerto), 

http://respository.iainpurwokerto.ac.id (diakses 19 November 2020). 

10Lukluum Maknun, Upaya Pembentukan Kemandirian Belajar Anak Yatim Putri Di 

Panti Asuhan Aisyiyah Tuntang Kabupaten Semarang. Jurnal Skripsi (Salatiga : Fak. Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga), http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/1744 

(dikses 19  November 2020). 

http://respository.iainpurwokerto.ac.id/
http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/1744
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

a. Mendeskipsikan upaya guru dalam membentuk kemandirian peserta didik di 

pondok pesantren Assalam. 

b. Mengetahui apa saja faktor pendukung, penghambat dan solusi kemandirian 

belajar peserta didik kelas XI MA di pondok pesantren Assalam. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Untuk menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan utamanya yang 

berkaitan dengan bidang pendidikan Islam. 

2) Untuk menumbuhkan kembali ketertarikan terhadap kajian-kajian yang 

bernuansa keislaman baik yang dirintis oleh para ulama klasik maupun yang 

dikembangkan oleh sarjana-sarjana modern. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Dapat dijadikan bahan bacaan atau bahan referensi untuk keperluan 

penelitian. 

2) Dapat dijadikan bahan ajar Ilmu Pendidikan Islam di tingkat Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta.
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Upaya  Guru 

1. Pengertian Upaya Guru 

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha 

kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya 

juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

personal mencari jalan keluar.1 

Menurut kamus besar bahasa indonesia, guru ialah orang yang pekerjaan, 

mata pencaharian, dan profesinya adalah mengajar. Menurut Uzer Usman, guru 

ialah setiap orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam dunia pendidikan dan 

pengajaran pada lembaga pendidikan formal.2 

Menurut Ahmad Tafsir, guru (pendidik) ialah siapa saja yang bertanggung 

jawab terhadap perkembangan anak didik. Tugas guru dalam pandangan islam 

ialah mendidik. Mendidik merupakan tugas yang amat luas. Sebagian dilakukan 

dengan cara mengajar, sebagian ada yang dilakukan dengan memberikan dorongan, 

memberi contoh (suri tauladan), menghukum, dan lain-lain.3  

Menurut Abu Ahmadi, guru atau pendidik berperan sebagai pembimbing 

dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Menyediakan keadaan-keadaan 

yang memungkinkan peserta didik merasa nyaman dan yakin bahwa kecakapan 

dan prestasi yang dicapai akan mendapat penghargaan dan perhatian sehingga 

dapat meningkatkan motivasi berprestasi peserta didiknya.4  

 

1htpps://kbbi.web.id. Diakses 31 Oktober 2020 

2 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995) h.11.  

3 Ahmad Tafsir, Ilmu pendidikan dan Perspektif Islam (Cet. II; Bandung: Remaja 

Rosdakarya,1994), h.74. 

4 Abu Ahmadi, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) h. 9.  

https://www.belbuk.com/penulis-cari.php?c=Abu%20Ahmadi
https://www.belbuk.com/penulis-cari.php?c=Abu%20Ahmadi
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Sedangkan Dri Atmaka mengatakan guru merupakan orang dewasa yang 

bertanggung jawab dalam memberikan pertolongan dalam perkembangan anak 

didik, baik jasmani maupun rohaninya. Agar dapat mencapai tingkat 

kedewasaannya yakni mampu berdiri sendiri dalam memenuhi tugasnya sebagai 

mahluk Tuhan, mahluk sosial dan mahluk individu yang mandiri.  

Jadi dapat disimpulan bahwa definisi upaya guru adalah seseorang yang 

berjasa dalam memberikan pengetahuan dan ilmu yang belum pernah kita dapatkan 

dan membantu mengembangkan bakat yang terpendam dalam diri kita. Mereka 

adalah orang yang mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang bermanfaat, baik 

bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, agama serta bangsa. Guru adalah seseorang 

yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya dan bertanggung jawab 

untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi 

anak didiknya agar bermanfaat dimasa yang akan datang.  

2. Jenis -Jenis Upaya Guru 

Berjalannya proses pembelajaran dipengaruhi oleh adanya seorang guru 

yang secara langsung berinteraksi dengan siswa di dalam kelas dan keberhasilan 

dari suatu pembelajaranpun ditentukan oleh guru itu sendiri. “gurulah yang 

memegang peranan yang sangat penting dalam membuat siswa mengerti dan 

paham mengenai pelajaran yang diajarkan”.5 Agar dapat melaksanakan fungsinya 

dengan baik dan dapat menjadi seorang guru yang mampu menciptakan 

pembelajaran yang memiliki kualitas, guru wajib memiliki suatu upaya tertentu. 

“Guru dituntut untuk mengusahakan terjadinya perubahan tingkah laku tertentu 

dalam diri siswa”.6 Memahami hal tersebut maka upaya guru dalam pembelajaran 

sangat berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku dan pengetahuan siswa.  

 

5 Pupuh Fathurrohman dan Aa Suryana, Guru Profesional (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 

h. 13  

6 Aan Hasanah, Pengambangan Profesi Guru (Bandung: PT Pustaka Setia 2012), h. 56.  
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Semua upaya guru dalam menampilkan wajah yang lebih baik dapat 

dilakukan dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Diantaranya 

sebagai berikut:  

a. Meniatkan diri untuk memberikan ilmu dengan penuh cinta dan keikhlasan. 

b. Menyampaikan ilmu dengan menarik dan penuh semangat.  

c. Membiasakan diri bertanya untuk kemajuan diri. 

d. Menjadikan kegiatan membaca sebagai kebiasaan seharihari. 

e. Mengikuti seminar dan training bila ada kesempatan. 

f. Melanjutkan studi yang lebih tinggi jika memungkinkan.7  

Berdasarkan dari beberapa jenis upaya guru di atas, dapat dipahami bahwa 

upaya yang dilakukan guru sangat berpengaruh terhadap kualitas proses 

pembelajaran dan pembelajaran.  

3. Urgensi Upaya Guru 

Guru sebagai tenaga profesional atau pelaksana dan pembimbing dalam 

proses pembelajaran, sangat penting agar guru memiliki berbagai upaya guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran dengan tujuan dapat mewujudkan 

pembelajaran yang berhasil dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas. 

“Undang-undang No. 40 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 4 menegaskan 

bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional”.8 Selain itu, siswa sangat membutuhkan pembelajaran yang 

berkualitas sehingga dapat memahami dengan baik materi yang diberikan guru di 

dalam kelas.   

Dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di setiap satuan 

pendidikan, peran guru menempati posisi sangat penting, oleh karena itu ada 

 

7 Muhammad Anwar, Menjadi Guru Profesional (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.8.  

8 Aan Hasanah, Pengambangan Profesi Guru, h. 39  
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beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap guru dalam upaya pengembangan 

kualitas diri sebagai guru yang kompeten dan profesional, yaitu: (1) Setiap guru 

harus betul-betul memperhatikan dan mengoreksi diri, apakah dia telah memenuhi 

beberapa persyaratan sebagai guru profesional dan bagaimana langkah 

pengembangannya; (2) Setiap guru harus betul-betul berupaya untuk 

meningkatkan perannya sebagai agen of change layanan pembelajaran berkualitas 

di sekolah; (3) Setiap guru harus mampu meningkatkan perannya dalam proses 

school self evaluation (SSE).9  

Mengingat begitu penting adanya upaya guru tersebut, maka perlu 

diketahui bahwa untuk mewujudkan pembelajaran yang berhasil (efektif) dan 

dapat melakukan pembelajaran yang berkualitas, guru harus melaksanakan 

beberapa peran sebagai berikut:  

a. Guru sebagai model, siswa membutuhkan guru sebagai model yang dapat 

dicontoh dan dijadikan teladan. Guru harus memiliki kelebihan, baik 

pengetahuan, keterampilan, maupun kepribadian. 

b. Guru sebagai perencana, guru berkewajiban mengembangkan tujuan-tujuan 

pendidikan menjadi rencana-rencana yang operasional. 

c. Guru sebagai penilai kemajuan siswa, peran ini erat kaitannya dengan tugas 

mengevaluasi kemajuan belajar siswa. 

d. Guru sebagai pemimpin, guru merupakan pemimpin di dalam kelas, banyak 

tugas yang harus dilakukan oleh guru , seperti memelihara ketertiban kelas 

maupun mengatur ruangan. 

e. Guru sebagai petunjuk jalan kepada sumber-sumber, guru berkewajiban 

menunjukkan berbagai sumber yang cocok untuk membantu proses belajar 

 

9 Arifin, Upaya Diri Menjadi Guru Profesional (Bandung: Alafabeta,2017), h. 25  
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siswa.10  

Dapat dipahami bahwa pentingnya upaya guru dalam pembelajaran 

diperlukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berhasil dan siswa dapat 

memahami materi yang disampaikan secara maksimal.  

B. Kemandirian Peserta didik 

1.  Pengertian Kemandirian 

Kemandirian merupakan sikap individu yang diperoleh kumulatif selama 

masa perkembangan, dimana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri 

dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan, sehingga individu tersebut pada 

akhirnya akan mampu berfikir dan bertindak sendiri. Kemandirian adalah satu 

pribadi yang harus dibentuk sejak dini, karena kemandirian adalah sikap dan 

perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-

tugas.11Kemandirian juga dapat diartikan sebagai keterampilan untuk membantu 

diri sendiri, baik kemandirian secara fisik adalah kemampuan untuk mengurus 

dirinya sendiri, sedangkan kemampuan kemandirian secara psikologis adalah 

kemampuan untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah yang dihadapi. 

Parker mengatakan bahwa “kemandirian adalah kemampuan untuk 

mengelola waktu, berjalan dan berfikir secara mandiri, disertai dengan kemampuan 

untuk memecahkan masalah„‟.12 

Sedangkan Koentjaraningrat berpendapat bahwa “kemandirian adalah 

bagian dari kepribadian yang merupakan susunan akal yang dapat menentukan 

 

10 Ihsana El Khuluqo,Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 84-86  

11 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012), h. 18. 

12Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan, Panduan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini 

(Jakarta:Gaung Persada Press, 2012), h. 88. 
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perbedaan tingkah laku atau tindakan dari setiap individu”.13 

Menurut Erikson kemandirian juga adalah usaha untuk melepaskan diri dari 

orang tua dengan maksud untuk melepaskan dirinya dengan proses mencari 

identitas ego yaitu perkembangan kearah individualitas yang mantap untuk berdiri 

sendiri. 14 Dengan kemandirian ini seorang anak akan mampu untuk menentukan 

pilihan yang ia anggap benar, selain itu ia berani memutuskan pilihannya dan 

bertanggung jawab atas resiko dan konsekwensi yang diakibatkan dari pilihannya 

tersebut. Kemandirian merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki anak agar 

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.15 Kemandirian seseorang 

berkembang secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan hidupnya. Hal 

ini juga diperlukan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, 

bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dalam menjadi 

warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Maka dari itu, 

kemandirian harus dilatih sejak usia dini, seandainya kemandirian anak diusahakan 

setelah anak besar, kemandirian itu akan menjadi tidak utuh. 

Kemandirian pada anak sangat diperlukan karena dengan kemandirian, 

anak bisa menjadi lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhannya. Anak-

anak yang memiliki kemandirian secara normal akan cenderung lebih positif di 

masa depannya. Anak yang mandiri cenderung berprestasi karena dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya anak tidak lagi tergantung pada orang lain. 

Dengan begitu anak akan tumbuh menjadi orang yang mampu untuk 

 

13Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan, Panduan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini. 

h. 88. 

14F.J. Monks, Knoers, Siti Rahayu Haditono,  Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam 

Berbagai Bagiannya, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006), h.79. 

15Suryati Sidharto dan Rita Eka Izzaty, Pengembangan Kebiasaan Positif: Social Life Skill 

Untuk Anak Usia Dini. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), h,16. 
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berfikir serius dan berusaha untuk menyelesaikan sesuatu yang menjadi targetnya. 

Demikian juga di lingkungan keluarga keluarga dan sosial, anak yang mandiri akan 

mudah menyesuaikan diri. Ia akan mudah untuk diterima oleh anak-anak dan 

teman-teman di sekitarnya. Anak yang sudah mandiri juga dapat memanfaatkan 

lingkungan untuk belajar, dapat membantu temannya untuk belajar mandiri. 

2. Hal-Hal yang Membentuk Kemandirian Peserta Didik 

Menurut Masrun kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan 

seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan 

untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan 

bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, 

mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya.16 

Kemandirian berarti hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa 

bergantung pada orang lain. Kata kemandirian berasal dari kata dasar diri yang 

mendapat awalan ke dan akhiran an yang kemudian membentuk suatu kata 

keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata dasar diri, 

pembahasan mengenai kemandirian tidak dapat dilepaskan dari pembahasan 

mengenai perkembangan diri itu sendiri.  

Kemandirian merupakan suatu kekuatan internal individu yang diperoleh 

melalui proses individuasi, yaitu proses realisasi kedirian dan proses menuju 

kesempurnaan. Diri adalah inti dari kepribadian dan merupakan titik pusat yang 

menyelaraskan dan mengoordinasikan seluruh aspek kepribadian.  

Berangkat dari definisi tersebut di atas, maka dapatlah diambil pengertian 

kemandirian adalah keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri yang tumbuh dan 

berkembang karena disiplin dan komitmen sehingga dapat menentukan diri sendiri 

 

16 Masrun, Psychologi Pendidikan (Jogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psychologi 

UGM, 1986), h. 8. 
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yang dinyatakan dalam tindakan dan perilaku yang dapat dinilai.  

Dari definisi tentang kemandirian tersebut, terdapat enam ranah yang dapat 

membentuk kemandirian17 :   

a. Kebebasan  

Lamman, Frank, dan Avery menyatakan bahwa kemandirian seorang dapat 

dilihat melalui kebebasan dalam membuat keputusan, tidak merasa cemas, takut 

ataupun malu bila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan pilihanatau 

keyakinan orang lain. Kebebasan membantu seseorang mengembangkan potensi 

diri dan mencapai tujuan hidupnya.  

b. Inisiatif   

Inisiatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta. Menurut 

Suryana inisiatif adalah kemampuan mengembangkan ide dan caracara baru 

dalam memecahkan masalah dan menemukan ide dan cara baru dalam 

memecahkan masalah dan menemukan peluang.  

c. Percaya Diri   

Percaya diri adalah suatu sikap yang menunjukkan  keyakinan bahwa 

seseorang dapat mengerjakan sesuatu dengan baik, sehingga dapat 

mengembangkan rasa dihargai. Sikap Memiliki ciri-ciri seperti, bersikap tenang 

dalam melakukan segala hal, mempunyai pontensi dan kemampuan yang 

memadai, memiliki kecerdasan yang cukup dan selalu berfikir positif. 

d. Tanggung Jawab  

Tanggung jawab adalah berani menanggung resiko atas konsekuensidari 

keputusan yang telah diambil, menunjukan loyalitas dan mampu membedakan 

antara kehidupan dirinya dengan orang yang ada di sekitarnya.  

e. Ketegasan Diri  

 

17 Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan-bulan, 1993), h.73. 
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Ketegasan diri menunjukkan suatu kemampuan untuk mengandalkan 

dirinya sendiri. Bentuk kemandiriannya di tunjukkan melalui keberaniannya untuk 

mengambil resiko dan mempertahankan pendapat walaupun berdeda dengan orang 

lain.  

f. Kontrol Diri  

Kontrol diri mengandung suatu pengertian kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial baik dengan mengubah tingkah laku 

atau menunda tingkah laku tanpa bimbingan atau arahan dari orang lain.  

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa membentuk kemandirian 

peserta didik memiliki enam rasanah untuk membentuk kemandirian peserta didik 

seperti percaya diri, tanggung jawab, kontrol diri, ketegasan diri, inisiatif dan 

kebebasan. 

3. Urgensi Membentuk Kemandirian Peserta Didik 

Dengan asumsi bahwa kemandirian sebagai aspek psikologis berkembang 

tidak dalam kevakuman atau diturunkan oleh orang tuanya maka intervensi positif 

melalui ikhtiar pengembangan atau pendidikan sangat diperlukan bagi kelancaran 

perkembangan kemandirian peserta didik.  

Sejumlah intervensi dapat dilakukan sebagai usaha pengembangan 

kemandirian, antara lain sebagai berikut :  

a. Penciptaan partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran di 

kelas. Diwujudkan dalam bentuk :  

1) Saling menghargai antar peserta didik. 

2) Keterlibatan dalam proses pembelajaran di kelas. 

b. Penciptaan keterbukaan. Diwujudkan dalam bentuk :  

1) Toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keterbukaan terhadap minat 

peserta didik.  



17 
 

 

2) Kedekatan dan keakraban hubungan antara guru dengan peserta didik.  

3) Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi peserta didik. 

4) Mengembangkan komitmen terhadap tugas guru sebagai pendidik dan 

bertanggung jawab atas kemandirian peserta didik dalam belajar.  

c. Penciptaan kebebasan untuk mengkekspresi sikap kemandirian peserta didik. 

Diwujudkan dalam bentuk :  

1) Mendorong rasa ingin tahu peserta didik dan kemauan untuk mandiri dalam 

belajar. 

2) Adanya aturan yang merangsang agar peserta didik lebih mandiri dalam 

belajar. 

d. Empati terhadap peserta didik. Diwujudkan dalam bentuk :  

1) Memahami dan menghayati perilaku dan perasaan peserta didik serta tidak 

mudah mencela karya peserta didik betapapun kurang bagus karyanya itu. 

2) Melihat berbagai persoalan peserta didik dengan menggunakan perspektif 

atau sudut pandang peserta didik.  

e. Penciptaan kedekatan hubungan dengan peserta didik. Diwujudkan dalam 

bentuk:  

1) Interaksi secara akrab dengan peserta didik, agar bisa menumbuhkan sikap 

mandiri dalam diri peserta didik.  

2) Menambah frekuensi interaksi dan tidak bersikap terlalu menggurui terhadap 

peserta didik.18 

Untuk melahirkan siswa yang mandiri sekolah dapat pula memainkan 

perannya.Sekolah merupakan salah satu kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggrakan pendidikan pada jalur formal.Untuk mengkondisikan sikap 

mandiri siswa sekolah perlu mereformasi diri. Reformasi pada level sekolah harus 

 

18 Suid, Analisis kemandirian siswa dalam proses pembelajaran di Kelas III SD Negeri 1 

Banda Aceh. Jurnal Pesona Dasar (2017), h. 76. 
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diawali sikap positif dan komitmen dari seluruh warga sekolah untuk 

memanfaatkan otonomi yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama 

perlu dibangun adalah komitmen untuk mandiri, terutama dengan menghilangkan 

setting pemikiran dan budaya keakuan, birokrasi, serta mengubahnya menjadi 

pemikiran dan budaya aktif, kreatif dan inovatif.  

Keberhasilan sekolah dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama adanya 

peningkatan mutu pendidikan yang dapat dicapai melalui kemandirian dan inisiatif 

kepala sekolah dan guru dalam mengelola dan memberdayakan sumber-sumber 

yang tersedia.Kedua adanya peningkatan tanggung jawab sekolah kepada 

pemerintah, orang tua, siswa dan masyarakat pada umumnya yang berkaitan 

dengan mutu sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang melangsungkan siswa untuk 

terjun kelapangan pekerjaan. Ketiga tumbuhnya kemandirian dan berkurangnya 

ketegantungan dikalangan siswa, bersifat adaptif dan proaktif serta memiliki jiwa 

kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif dan berani mengambil resiko). Keempat 

terwujudnya proses pembelajaran yang efektif yang lebih menekankan pada 

pelajaran mengetahui belajar, berkarya, belajar menjadi diri sendiri dan belajar 

hidup bersama secara harmonis.Untuk menjadi siswa yang mandiri, siswa perlu 

dilihat dari kecakapan hidup. Kecakapan adalah kecakapan yang memungkinkan 

orang dapat bicara positif dan adaktif mengatasi situasi dan tuntutan hidup sehari-

hari19.  

Selanjutnya selama proses pembelajaran, guru mesti memiliki beberapa 

kemampuan: mengajak siswa aktif belajar dan bertanya, mengikuti pikiran dan 

gagasan siswa, kaya model pembelajaran, mengarahkan siswa ketika salah, 

memacu siswa untuk banyak berfikir, tidak mencercah serta mampu mengevaluasi 

siswa dengan bijaksana. Setelah itu, guru melakukan tahap evaluasi dengan: 

 

19  Suid, Analisis kemandirian siswa dalam proses pembelajaran di Kelas III SD Negeri 1 
Banda Aceh. Jurnal Pesona Dasar, h. 76. 
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a. Memberikan PR, mengumpulkannya dan mengoreksinya 

b. Memberi tugas lain untuk pendalaman 

c. Tes yang membuat siswa berfikir, bukan hafalan.  

Itulah sebabnya, guru harus memiliki sikap seperti : 

a. siswa tidak dianggap seperti tabulasa rasa, tetapi subjek yang sudah tahu 

sesuatu 

b. model kelas; siswa aktif dan guru menyertai 

c. bila ditanya siswa dan tidak bisa menjawab, tidak perlu marah dan mencerca 

d.  menyediakan ruang Tanya jawab dan diskusi 

e.  guru dan siswa saling belajar 

f. hubungan guru siswa yang diagonal 

g. pengetahuan yang luas dan mendalam 

h. mengerti konteks bahan yang akan diajarkan20 

4. Pembentukan Kemandirian Peserta Didik Menurut Pendidikan Islam 

a. Keteladanan/ Pembiasaan  

Keteladanan dalam pendidikan adalah metode influensif yang paling 

meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di 

dalam moral, spiritual dan sosial. Hal ini karena pendidikan merupakan contoh 

terbaik dalam pandangan anak, yang akan ditiru dalam tindak-tanduknya dan tata 

santunnya.21Dengan teladan ini, timbullah gejala indektivitas positif, tapi yang 

berarti penyamaan diri dengan orang yang ditiru. Identifikasi positif itu penting 

sekali dalam pembentukan kepribadian. Secara sadar atau tidak, tingkah laku 

orang tua dan guru dijadikan contoh juga oleh anak.  

 

20 Suid, Analisis kemandirian siswa dalam proses pembelajaran di Kelas III SD Negeri 1 

Banda Aceh. Jurnal Pesona Dasar, h. 76. 

21Abdullah Nasih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, Jilid II Cet. III, 

Terjemah Drs. Syaifullah Kamalie dan Drs. Hery Noer Ali, (Jakarta: Asy-Syifa, 1988), h. 2.  
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Firman Allah dalam QS al-Ahzab/33: 21. 

 َ َ وَٱلۡيوَۡمَ ٱلۡۡخِٓرَ وَذكََرَ ٱللََّّ ِ أسُۡوَةٌ حَسَنةَٞ ل ِمَن كَانَ يرَۡجُواْ ٱللََّّ    ٢١ كَثيِرٗا لَّقَدۡ كَانَ لكَُمۡ فِي رَسُولِ ٱللََّّ

Terjemahnya:  

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan yang banyak mengingat Allah.22 

Ayat ini menjelaskan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad saw adalah 

seorang yang kuat imannya, berani, sabar dan tabah menghadapi segala macam 

cobaan, percaya dengan sepenuhnya kepada segala ketentuan-ketentuan Allah  swt 

dan beliaupun mempunyai akhlak yang mulia.23 Sifat-sifat positif beliaulah yang 

dijadikan contoh dalam penerapan konsep-konsep Islam oleh umatnya. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk pembelajaran.   

Keteladanan ini merupakan bentuk pembentukan yang sangat membekas 

pada diri anak. Ketika orang tua menginginkan anaknya tumbuh dalam kejujuran, 

amanah, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak diridloi agama, kasih sayang, 

mandiri dan sebagainya, maka orang tua anak harus memberikan teladan.24 

Keteladanan yang diberikan ini akan terus membungkus pada diri anak maka hal 

ini harus dibiasakan sehingga menjadi adat kebiasaan sehari-hari.  

Metode Islam dalam memperbaiki anak-anak menurut A. Nasih Ulwan 

mengacu pada dua pokok yaitu pengajaran dan pembiasaan. Pengajaran adalah 

upaya teoritis dalam perbaikan dan pendidikan. Sedangkan pembiasaan adalah 

dimensi praktis dalam upaya pembentukan (pembinaan) dan pesiapan. Maka 

hendaknya orang tua memusatkan perhatian pada pengajaran anak-anak tentang 

 

22Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 

2005), h. 420.  

23Universitas Islam Indonesia, Al Qur’an dan Tafsirnay Jilid VII (Yogyakarta: Dana Bakti 

Wakaf, 1995), h.743-744.  

24Abdullah Nasih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, h. 178. 
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kebaikan upaya membiasakannya, sejak ia mulai memahami realita kehidupan 

ini.25  Sejak kecil anak memang perlu di tanamkan dalam dirinya kebiasaan-

kebiasaan baik agar kemandirian itu ada dalam diri anak. 

Supaya pembiasaan lekas tercapai dan baik hasilnya harus memenuhi 

syarat tertentu:  

1)  Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat, jadi sebelum anak itu 

mempunyai kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang akan 

dibiasakan.  

2) Pembiasaan itu hendaknya terus menerus (berulang-ulang) dijalankan secara 

teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis, untuk 

dibutuhkan pengawasan.  

3) Pendidikan hendaklah konsekuen, bersikap tegas dan tetap teguh terhadap 

pendiriannya yang telah diambilnya. Jangan memberi kesempatan kepada 

anak untuk melanggar pembiasaan yang telah ditetapkan.  

4) Pembiasaan yang mula-mulanya mekanistis itu harus makin menjadi 

pembiasaan yang disertai kata hati anak itu sendiri.26  

Hal itu jika secara berangsur-angsur disertai dengan penjelasan-penjelasan 

dan nasehat-nasehat dari si pendidik sehingga makin lama timbullah pengertian 

dalam diri anak didik. Kita masih ingat bahwa anak adalah mahli yang mempunyai 

kata hati dan tujuan pendidikan ialah memimpin anak agar mereka kelak dapat 

berdiri sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Dengan metode keteladanan dan 

pembiasaan ini maka kemandirian pada anak akan terbentuk. Kemandirian anak 

dapat dimiliki apabila anak sudah terbiasa melakukan aktifitasnya sendiri tanpa 

meminta bantuan orang lain.  

 

25Abdullah Nasih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, h. 202-203. 

26M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Edisi II, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1995), h.178.  
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b. Nasehat  

Pemberian nasehat dalam pendidikan untuk pembentukan keimanan, 

mempersiapkan moral, spiritual dan sosial anak, sebab nasehat ini dapat 

membukakan mata anak-anak pada hakekat sesuatu, dan mendorongnya menuju 

situasi luhur, dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia, dan membekalinya 

dengan prinsip-prinsip Islam.27 Pemberian nasehat ini dapat memotivasi peserta 

didik melaksanakan prinsipprinsip Islam secara mandiri.  

Di dalam al-Qur'an dijelaskan beberapa penjelasan atau nasehat ada dalam 

berbagai bentuk misalnya peringatan untuk bertaqwa agar mengikuti jalan orang-

orang yang lurus dan sebagainya. Firman Allah dalam QS al-zariyat/51: 55. 

كۡرَىٰ تنَفعَُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ   رۡ فَإنَِّ ٱلذ ِ    ٥٥وَذكَ ِ

Terjemahnya : 

tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu 
bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.28 

Pada ayat ini menjelaskan bahwa orang muslim agar memberi peringatan 

kepada sesama  muslim agar tidak saling merugi dan tidak terjerumus kepada 

perbuatan dosa.29 Allah swt mengabarkan bahwa peringatan itu berguna bagi 

orang-orang yang beriman sebab keimanan yang mereka miliki dan juga rasa takut, 

kembali kepada Allah swt, serta mengharapkan keridhaanNya mengharuskan 

mereka terpengaruh oleh peringatan dan nasihat yang diberikan mengena pada 

tempatnya. 

c. Anjuran/ Perintah  

Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma-

 

27Abdullah Nasih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, h. 64. 

28 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahnya, h. 524. 

29Quraisy Shihab, Tafsir Al Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 354-355.  
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norma kesusilaan. Jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah 

perbuatan susila.30 Anjuran atau perintah merupakan alat pembentuk disiplin 

secara positif. Disiplin diperlukan dalam pembentukan kepribadian, terutama 

karena akan karakter diri positif, tetapi sebelum itu perlu lebih dahulu ditanamkan 

disiplin dari luar.   

Supaya perintah yang diberikan oleh pendidik terhadap anak didiknya 

dapat ditaati sehingga dapat tercapai apa yang dimaksud, hendaklah perintah-

perintah itu memenuhi syarat-syarat tertentu:  

1) Perintah hendaklah terang dan singkat. Jangan banyak komentar sehingga 

mudah dimengerti oleh anak.  

2) Perintah hendaklah disesuaikan dengan keadaan dan umur anak, sehingga 

jangan sampai memberi perintah yang tidak mungkin di kerjakan oleh anak 

dan hendaknya disesuaikan dengan kesanggupan anak.  

3) Kadang-kadang perlu pula kita mengubah perintah itu menjadi suatu 

perintah yang lebih bersifat permintaan sehingga tidak terlalu keras 

kedengarannya.  

4) Jangan terlalu banyak dan berlebih-lebihan memberi perintah, sebab dapat 

mengakibatkan anak itu tidak patuh tetapi menentang.  

5) Pendidik hendaklah hemat akan perintah. Pendidik hendaklah konsekuen 

terhadap apa yang diperintahkannya.  

6) Suatu perintah yang bersifat mengajar (si pendidik turut melakukannya) 

umumnya lebih ditaati oleh anak-anak dan dikerjakannya dengan gembira.31 

 

30 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, h. 179-180. 

31M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, h. 180-181. 
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Kesimpulannya yakni hendaknya seorang pendidik memperhatikan setiap 

perintah yang diberikan kepada peserta didik agar mudah dipahami dan 

dilaksanakan oleh peserta didik. 

d. Pujian/ hadiah  

"Seorang anak yang diberi hadiah akan merasa bahwa hal itu merupakan 

bukti tentang penerimaan dirinya dalam berbagai norma kehidupan. Anak juga 

akan menjadi tenang dan tentram hatinya yang merupakan kebutuhan pokok 

anak".32 Pemberian pujian maupun hadiah dapat digunakan untuk memperkuat 

respon (respon positif). Pemberian hadiah ini harus didasarkan atas kondisi yang 

tepat sesuai dengan tujuan pokoknya, hendaknya orang tua tidak terlalu sering 

memberikan hadiah karena dapat menyebabkan kehilangan efektivitasnya.  

e. Larangan   

Di samping memberi perintah, sering pula orang tua harus melarang 

perbuatan anak-anak. Larangan itu biasanya orang tua keluarkan jika anak 

melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan atau yang dapat 

membahayakan dirinya.  

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan larangan antara 

lain:  

1) Larangan harus diberikan dengan singkat, supaya dimengerti maksud 

larangan itu.  

2) Jika mungkin larangan dapat diberi penjelasan singkat.  

3) Jangan terlalu sering melarang, akibatnya tidak baik.  

 

32M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 217. 
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4) Bagi anak-anak yang masih kecil, larangan dapat dicegah dengan 

membelokkan perhatian anak kepada sesuatu yang lain, yang menarik 

minatnya.33  

Kesimpulannya yakni hendaknya seorang pendidik memperhatikan setiap 

larangan yang diberikan kepada peserta didik termasuk situasi dan kondisi agar 

mudah dipahami dan ditaati oleh peserta didik. 

5. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Kemandirian Peserta Didik 

Kemandirian bukanlah semata-mata merupakan pembawaan yang melekat 

pada diri individu sejak lahir. Perkembangannya juga dipengaruhi oleh berbagai 

stimulasi yang datang dari lingkungannya, selain potensi yang telah dimiliki sejak 

lahir sebagai keturunan dari orang tuanya.  

Ada sejumlah faktor yang sering disebut sebagai korelat bagi 

perkembangan kemandirian, yaitu sebagai berikut :  

a. Gen atau keturunan orang tua. 

Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi seringkali menurunkan 

anak yang memiliki kemandirian juga. Namun faktor keturunan masih menjadi 

perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa bukan sifat kemandirian orang tua 

itu menurun kepada anaknya, melainkan sifat orang tuanya muncul berdasarkan 

cara orang tua mendidik anaknya. 

b. Pola asuh orang tua. 

Orang tua yang terlalu banyak melarang kepada anak tanpa disertai dengan 

penjelasan yang rasional akan menghambat perkembangan kemandirian anak. 

Sebaliknya, orang tua yang menciptakan suasana aman dalam interaksi 

keluarganya akan dapat mendorong kelancaran perkembangan anak. 

c. Sistem pendidikan di sekolah. 

 

33 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, h. 181-182. 
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Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan demokratisasi 

pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi tanpa argumentasi akan 

menghambat kemandirian anak. Sebaliknya proses pendidikan yang lebih 

menekankan pentingnya penghargaan terhadap potensi anak, pemberian reward, 

dan penciptaan kompetisi positif akan memperlancar perkembangan kemandirian 

anak.  

d. Sistem kehidupan di masyarakat. 

Sistem yang terlalu menekankan pentingnya hierarki struktur sosial, 

merasa kurang aman atau mencekam serta kurang menghargai manifestasi potensi 

anak dalam kegiatan produktif dapat menghambat kelancaran perkembangan 

kemandirian anak. Sebaliknya, lingkungan masyarakat yang aman, menghargai 

ekspresi potensi anak dalam bentuk berbagai kegiatan, dan tidak terlalu hierarkis 

akan merangsang dan mendorong perkembangan kemandirian anak.34 

6. Ciri-ciri Kemandirian Belajar 

Menurut Desmita, ciri-ciri kemandirian belajar diantaranya yaitu, 

“menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, 

bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan sendiri, serta 

mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain.” 35 

Sedangkan menurut M. Chabib Thoha dalam Arnalisa Batavia Santosa ciri-

ciri dari kemandirian belajar siswa adalah:   

a. Mampu berfikir secara kritis dan kreatif.  

b. Tidak mudah terpengaruh orang lain.  

c. Tidak lari atau menghindari masalah dalam belajar.  

 

34 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja: Perkembangan peserta 

didik (Jakarta: Bumi Aksara,2006), h.118 

35 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Cet. IV; Bandung: Rosdakarya, 

2015), h.185 
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d. Mampu memecahkan masalah sendiri tanpa bantuan orang lain.  

e. Belajar dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan.  

f. Bertanggung jawab.36 

7. Bentuk-Bentuk Kemandirian Belajar 

Robert Havighurst dan Steinberg menyatakan, sebagaimana yang telah 

dikutip oleh Desmita dalam bukunya yang berjudul “Psokologi Perkembangan 

Peserta Didik” membedakan karakteristik kemandirian atas beberapa bentuk 

yaitu:  

Robert Havighurst membedakan karakteristik kemandirian menjadi empat 

bentuk sebagai berikut:  

a Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak 

tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain.   

b Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak 

tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain.  

c Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagi masalah 

yang dihadapi.  

d Kemandirian social, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan 

orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain.     

Sementara itu, Steinberg membedakan karakteristik kemandirian atas tiga 

bentuk sebagai berikut:  

a Kemandirian emosional (Emotional autonomy): yakni aspek kemandirian yang 

menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu.  

 

36 Arnalisa Batavia Santosa, “Perbedaan Kemandirian Belajar Matematika Pada Siswa 

Program Akselerasi Dan Reguler SMPN 1 Boyolali,” Jurnal Skripsi, (Salatiga: Program Studi 

Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya 

Wacana, 2014), h.3  
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b Kemandirian tingkah laku (Behavioral autonomy): yakni suatu kemampuan 

untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan 

melakukannya secara bertanggung jawab.  

c Kemandirian nilai (Value autonomy): yakni kemampuan memaknai 

seperangkat prinsip tentang benar dan salah, tentang apa yang penting dan apa 

yang tidak penting.37  

Kesimpulan dari bentuk-bentuk kemandirian belajar menurut Robert 

Havighurst dan Steinberg adalah bahwa kemandirian emosi, ekonomi, intelektual, 

sosial, serta emosional, perilaku, dan nilai merupakan aspek penting dalam 

perkembangan individu. Mengembangkan kemandirian belajar dalam berbagai 

dimensi ini membantu individu tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, 

bertanggung jawab, dan mampu mengambil keputusan dengan percaya diri dalam 

menghadapi berbagai situasi kehidupan.

 

37 Desmita, Psikologi Perkembangan peserta didik, h.186-187.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini mengkaji mengenai Upaya guru dalam pembentukan 

kemandirian peserta didik di Pondok Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, maka 

dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) atau jenis 

penelitian kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati.1 

Pandangan lain metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana penelitian adalah instrument kunci. 

Secara sederhana dapat dikatakan penelitian ini adalah penelitian langsung yang 

bersifat deskriptif yang merupakan mendeskriptifkan fenomena-fenomena yang 

seperti bentuk, aktivitas, krakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan 

perbedaan antara fenomena satu dengan yang lainnya.2 

Pada penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif 

yang mengkaji fakta-fakta yang terdapat pada tenaga pendidik mengenai upaya 

meningkatkan kemandirian peserta didik dan akan dirumuskan apa yang dilihat, 

didengar, dialami dan dirasakan. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dipilih adalah di Pondok Pesantren Assalam kabupaten 

Takalar kecamatan Polongbangkeng Utara desa Timbuseng. Alasan peneliti 

 

1Sulaiman Saat, Sitti Mani., Pengantar Metodologi Penelitian (Penerbit SIBUKU, 2018), 

h.117. 

2Sukmaniati, Metode Penelitian  Pendidikan (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 72. 
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mengambil lokasi tersebut dikarenakan pondok pesantren adalah salah satu wadah 

yang cukup efektif dalam membentuk kemandirian peserta didik. 

B. Pendekatan Penelitian     

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi yaitu pendekatan  

tentang proses hubungan antara faktor-faktor pada pendidikan manusia, 

perkembangan manusia, perbedaaan individu dan perilaku manusia yang 

berdasarkan pada empris maupun teoritis. Dilihat dari pendekatan tersebut 

bertujuan menguji dan melaporkan  segala sesuatu secara apa adanya dalam upaya 

memahami dan menjelaskan.3 Maka penelitian ini akan memberikan gambaran 

bagaimana upaya guru dalam membentuk kemandirian peserta didik di pesantren 

tersebut. 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini juga mengunakan  

pendekatan studi atau keilmuan. Maka penelitian ini mempunyai relevansi 

akademik dengan fakultas atau program studi yang ditekuni peneliti.4 

C. Sumber Data  

Dalam buku Lexy J. Moleong, menjelaskan bahwa  menurut Loflanda  

sumber data  utama dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya  

dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini  jenis datanya 

dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber dan tertulis, foto, dan statistik.5  

Dalam penelitian kualitatif tidak mengunakan istilah populasi akan tetapi 

mengunkan istilah Spredey yang dinamakan “social situasion atau  situasi sosial 

 

3Nyayu Khodij, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2014), h. 27. 

4Universitas Islam  Negeri Alauddin, Pedoman Penulisaan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, 

Tesis, Desertasi, dan Laporan Penelitian, h. 16.  

5Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitin Kualitatif (Cet.XIII; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2000), h. 112. 
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yang terdiri sendiri  atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), 

aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.6 

Pada penelitian ini yang akan memberikan datanya yaitu guru dan peserta 

didik yang akan memberikan data yang valid terhadap objek penelitian ini. Adapun 

penelitian ini menggunakan dua data yaitu:  

1. Sumber data primer 

  Menurut Sugiyon, sumber primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.7 Sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah 3 Guru dan peserta didik kelas XI yang mondok (tinggal di asrama) 

Pesantren Assalam berjumlah 10 orang. 

2. Sumber Data Sekunder  

Menurut Sugiyono, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa buku-buku atau literatur literatur 

lainnya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang diteliti, data ini 

digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi, wawancara 

serta dokumentasi.8 Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, 

jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya. 

D. Metode pengumpulan data 

Pada penelitian ini mengunakan teknik penelitian yang mana teknik 

penelitian merupakan langkah paling utama  untuk mengumpulakan data. 

 

6Sugiyono, Metode Penelitian  Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) 

(Cet.XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 297. 

7Sugiyono, Metode Penelitian  Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

h. 225. 

8Sugiyono, Metode Penelitian  Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

h. 225. 
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1. Observasi  

Observasi merupakan kegiatan  dengan menggunakan panca indra bisa 

penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh  informasi yang 

diperlukan untuk  menjawab permasalahan penelitian ataupun yang menjadi 

rumusan masalah.9 

Obsevasi terkadang diartikan sebagai pengamatan dan percatatan secara 

sistematis terhadap yang tampak pada objek penelitian. Observasi langsung 

dilakukan terhadap objek tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga 

observasi berada bersama objek yang diselidikinya. Sedangkan observasi tidak 

langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu 

peristiwa yang diselidiki.10 

Pada penelitian ini peneliti mengunakan teknik observasi dimana peneliti 

mengamati objek yang ingin diteliti secara langsung untuk mendapat data untuk 

mengetahui upaya guru dalam pembentukan kemandirian peserta didik di Pondok 

Pesantren Assalam. 

2.  Wawancara 

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawacara adalah suatu 

kegiatan atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi 

atau orang yang diwawancarai.11  

Dalam buku Albi Anggito dan Johan Setiawan. yang diungkapkan oleh  

Rubin menurut teknik wawacara terbagi atas tiga bagian yaitu: 

 

9Sitti Mania, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet. 1; Makassar : Alauddin 

University Press, 2013), h. 187. 

10Hadari Nawawi, Metodelogi Penelitian Bidang Sosial (Cet. VIII; Yogjakarta:  Gadjah 

Mada University Press, 1998), h. 100. 

11A. Muri Yusuf, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan 

(Cet. Ke-4; Jakarta: PT. Fajar Interpramata Mandiri, 2014), h. 372. 
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a. Wawacara  tidak terstruktur, wawacara jenis penelitian ini memberikan sedikit 

sekali kendala atas pembicaraan, jalannya pembicaraan lebih diarahkan oleh 

respon dari responden daripada agenda yang dimiliki oleh peneliti.12 Teknik ini 

memberikan ruang kepada responden untuk berbicara agar bisa mendapatkan 

banyak data lewat wawacara ini. 

b. Wawacara semi struktur, dalam jenis wawacara ini pewawancara yang lebih 

mengarahkan pembicara. Pewawancara tidak mengajukan persoalan 

berdasarkan daftar pertanyaan yang disiapkan.13 Dalam kegiatan ini hampir 

mirip jenis sebelumnya hanya saja disini peneliti yang lebih mengarahkan objek 

untuk mendapatkan data bukan menanyakan pertanyaan yang sudah disiapkan 

hanya saja mempertanyakan apa yang diperlukan sesuai dengan kondisi objek. 

c. Wawacara terstruktur, jenis yang paling kaku karena berangkat serangkaian 

pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya  dan mempertanyakan menurut 

urutan yang di tentukan. Tentu saja waktu yang dibutuhkan jauh sedikit 

ringkas.14 

Berdasarkan teknik wawacara ini maka peneliti menggunakan jenis 

penelitian wawacara tidak struktur dan semi struktur, karena dengan jenis itu 

peneliti lebih bisa mengembangkan pertanyaan dan lebih bisa mendapatkan 

banyak data-data yang diinginkan.  

E. Instrumen Penelitian 

Kualitas hasil penelitian dipengaruhi dua faktor utama yaitu kualitas 

instrumen dan kualitas pengumpulan data. Intstrumen merupakan bagian yang 

penting dalam suatu penelitian, kualitas instrumen penelitian berkenan dengan 

 

12Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Cek. Pertama; 

Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 87. 

13Albi Anggito dan Johan Setiawan,  Metodelogi Penelitian Kualitatif,  h. 88. 

14Albi Anggito dan Johan Setiawan,  Metodelogi Penelitian Kualitatif,  h. 88. 



34 
 

 

validitas dan reliabilitas instrumen.15 Manusia sebagai instrumen penelitian harus 

memenuhi ciri-ciri seperti responsive, dapat menyesuaikan diri, memproses data 

secepatnya, memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon yang tidak lazim.16  

Penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan instrumen penelitian sebagai 

pedoman instrumen observasi dan instrumen wawancara, serta kamera dan 

handphone sehingga peneliti dapat menyesuaikan diri dan mengumpulkan data 

dengan mudah, peneliti dapat mengelolah data, menganalisis dan memberikan 

kesimpulan terhadap data yang diperoleh.  

F. Teknik  Pengolaan dan Analisis Data 

Data artinya sesuatu yang diketahui.17 Dalam penelitian kualitatif, data 

diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan  teknik  pengumpulan data  

yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai 

datanya penuh. Analisis  data kualitatif  bersifat indukatif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh lalu dikembangkan menjadi hipotesis.18 

Peneliti akan mengikuti teori yang diterapkan oleh Miles dan Huberman, 

mengatakan bahwa dalam proses pengolaan data melalui tiga tahap yaitu reduksi 

data (data reduction), penyajian data (dataisplay) dan penarikan  kesimpulan dan 

verifikasi (conclusion  drawing/verivication). Mari kita lihat data yang 

dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis berikut adalah langkah-langkahnya:  

1. Reduksi data (data reduction) 

 

15Asep Saepul Hamdi dan E. Baharuddin, Metode  Penelitian Kualitatif Aplikasi Dalam 

Pendidikan (Cet. 1; Yogjakarta: CV Budi Utama, 2014), h. 50.  

16Tohirin, Metode Penelitian  Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan  Konseling 

(Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 62. 

17Juliansyah  Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Cet. 

VII; Jakarta:  PT. Fajar  Interpramata Mandiri, 2017), h. 137. 

18Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, h. 199-200.  
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Reduksi data artinya peneliti mencari data-data yang paling dibutuhkan 

dalam penelitian seperti mencari tema, pola dan tata cara memperoleh data yang 

diinginkan. Peneliti meruduksi data artinya merangkum data yang didapat yang 

mana layak untuk diambil datanya yang berkaitan dengan pola pembinaan anak 

berbasis anti kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian setelah direduksi data 

selanjutnya data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif ke dalam 

laporan penelitian. Maka dengan ini, data yang sudah direduksi memudahkan 

peneliti untuk menganalisis datanya agar memberikan gambaran yang jelas dan 

mengumpulkan data yang selanjutnya jika dibutuhkan lagi. 

2. Penyajian  data (dataisplay) 

Penyajian data maksudnya adalah menyajikan data yang sudah disaring, 

kemudian diorganisasikan secara menyeluruh dalam bentuk tabulasi kategori. 

Penelitian kualitatif biasanya penyajian data itu diurai secara singkat, buatkan 

bagan, hubungan antara kategori sejenisnya. Dalam buku Sugiyono, Miles dan 

Huberman mengatakan bahwa yang paling sering digunakan dalam penelitian atau 

penyajian data bentuk teks yang bersifat naratif. 

Pada penyajian data ini, akan memperoleh data maka data itu didapatkan 

langsung daru informan yang telah ditentukan oleh peneliti dan akan dibahas, 

dianalisis kebenaran dari data yang peroleh dan disajikan  dalam bentuk deskriptif 

naratif  yang berubah uraian yang detail.  

3. Penarikan  Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion  drawing/verivication) 

Pada bagian ini peneliti menarik sebuah kesimpulan yang dimana 

kesimpulan tersebut masih bersifat sementara sebelum ditemukannya bukti-bukti 

yang mendukung atau valid. Kesimpulan akan menjawab yang menjadi rumusan 

masalah dan kesimpulan juga merupakan pengetahuan yang belum pernah ada 

sebelumnya. Verifikasi data yaitu peneliti membuktikan kebenaran data yang 
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dapat diukur melalui informan yang memahami  masalah yang diajukan  secara 

mendalam  dan tujuan menghindari adanya unsur  subjektifitas yang dapat 

menguragi bobot skripsi.19 Maka dalam penelitian ini peneliti akan menarik 

kesimpulan dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang dimana 

dilakukan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara di pondok pesantren 

Assalam kabupaten Takalar. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data untuk mengetahui apakah data yang di peroleh 

peneliti betul-bentul data yang sesungguhnya. Untuk mengetahui dan menghindari 

pemalsuan data maka peneliti mengunakan beberapa teknik pengecekan keabsahan 

data yaitu: 

3. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data.  Dalam buku Lexy, Derzin menbedakan empat macam 

trigulasi sebagai teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyelidik, dan teori. Trigulasi merupakan cara terbaik untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam 

konteks studi sewaktu pengumpulan data tentang bagaimana kejadian dan 

hubungan berbagai pandangan.20Teknik ini digunakan untuk mengecek dan 

membandingkan data yang di peroleh agar ketika terjadi perbedaan data yang 

berkaitan waktu dan tempat pengambilan data maka dapat mengetahui alasan-

 

19Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan  

R&D). h. 341. 

20Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi (Cet. XXXII; Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 330-331. 
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alasan terjadinya perbedaan. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi sumber data. 

4. Member Chek 

Member chek adalah proses pengecekan data yang diperoleh penelitian dari 

informan. Tujuanya adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang diberikan oleh  

pemberi data. Member chek dilakukan setelah satu periode pengumpulan data  

selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan.21 

Maka setelah melakukan penelitian di pondok pesantren Assalam 

kabupaten Takalar peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan, 

kemudian peneliti mengadakan diskusi bersama pemberi data mengecek kembali 

tentang kebenaran data tersebut, apakah data yang di peroleh peneliti betul atau 

sesuai apa yang diberikan oleh pemberi data. Maka setelah dicek dan data yang 

diperoleh sudah betul maka data tersebut dikatakan valid sehingga semakin 

kredibel.

 

21Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; Bandung:  

Alfabeta, 2011), h. 172-173. 
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BAB IV 

UPAYA GURU DALAM PEMBENTUKAN KEMANDIRIAN BELAJAR 

PESERTA DIDIK DI PONDOK PESANTREN ASSALAM KABUPATEN 

TAKALAR 

A. Profil Singkat Pesantren Assalam 

 

 

Sebelum peneliti mengemukakan hasil penelitainnya, terlebih dahulu 

peneliti memberian gambaran lokasi penelitan yakni di Pesantren Assalam. 

Pesantren Assalam merupakan sebuah pesantren yang terletak di Kabupaten 

Takalar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pesantren ini didirikan dengan tujuan untuk 

menyediakan pendidikan agama Islam yang berkualitas bagi peserta didik dari 

berbagai latar belakang. Selain kegiatan pendidikan, pesantren ini juga aktif dalam 

kegiatan sosial dan berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat sekitar. Dengan 

demikian, Pesantren Assalam Timbuseng menjadi salah satu lembaga pendidikan 

Islam yang berperan penting dalam membentuk karakter dan keimanan generasi 

muda di Kabupaten Takalar dan sekitarnya. 

1. Visi Pesantren Assalam: 

"Unggul dalam Prestasi, Padu dalam Ilmu, dan Amal serta Berakhlaqul 

Qarimah". 

2. Misi Pesantren  Assalam: 

Gambar 1.1 Papan Nama Pesantren Assalam Kabupaten Takalar. 
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a. Menumbuhkan penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran Islam dan budaya 

bangsa 

b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif yang didasari IPTEK 

dan IMTAQ 

c. Menciptakan susasan pembelajaran yang menyenangkan, komunikatif dan 

demokratis 

d. Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, nyaman, rapih, bersih, 

danmenyenangknan 

e. Menanamkan nilai nilai kesidiplinan dan kepedulian sosial terhadap lingkungan 

sekitar 

f. Menampakkan nilai-nilai kedisiplinan bertanggung jawab dan kreatifitas warga 

madrasah; 

g.  Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berprestasi, berakhlaqul qarimah dan 

bertaqwa kepada Allah swt. 

3. Tujuan Pesantren Assalam: 

a. Melakukan kegiatan keagamaan secara rutin, untuk menumbuhkan keimanan 

dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Mengembangkan semangat keunggulan dalam proses pendidikan dan 

pengajaran berkualitas; 

c. Menanamkan kepribadian yang mantap dan dinamis serta berbudi pekerti yang 

luhur;  

d. Mendorong santri mengendali dirinya sehingga dapat berkembang secara 

harmonis dan optimal; 

e. Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif, aman,nyaman dan 

menyenangkan; 
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f. Menetapkan system manajemen madrasah yang transparan dan demokratis 

dengan mengutamakan kebersamaam; 

g. Terwujudnya budaya gemar membaca, kerja sama, saling menghargai, disiplin 

dan jujur, kerja keras dan kreatif; 

h. Melakukan kerjasama yang harmonis antar komponen madrasah dan lembaga 

kemasyarakatan menuju madrasah yang unggul dan inovatif; 

i. Membekali santri dengan pendidikan dan pelatihan life skill agar dapat hidup 

mandiri dengan mengikuti pendidikan lanjut. 

4. Strategi 

Strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan MA Pesanten Assalam: 

a. Perwujudan sumber daya yang bermutu dan unggul. 

b. Pengelolaan organisasi, administrasi, dan manajemen madrasah yang modern, 

profesional, dan Islami. 

c. Pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas. 

d. Pelaksanaan dakwah Islamiah. 

e. Penggalangan sumber dana yang memadai, 

f. Peningkatan kesejahteraan keluarga besar madrasah. 

g. Pengembangan kawasan dan bangunan fisik. 

h. Pengkaderan berkesinambungan. 

i. Penguatan dan perluasan jaringan komunikasi dan informasi. 

j. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan pengabdian kepada masyarakat. 

B. Upaya Guru dalam Pembentukan Kemandirian Peserta Didik di Pesantren 

Assalam 

1. Membangun Hubungan yang Akrab dengan Peserta Didik 

Guru di pesantren Assalam membangun hubungan yang baik dengan peseta 

didiknya, di mana mereka merasa nyaman untuk meminta bantuan, berbagi 
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kehawatiran ataupun mengungkapkan ketidakmampuan mereka. Dengan memiliki 

hubungan yang akrab peserta didik akan merasa lebih termotivasi untuk 

mengembangkan kemandirian mereka karnea mereka merasa mendapatkan 

dukungan yang dibutuhkan selama proses tersebut. 

Sejalan dengan hasil wawancara kepada Aswar yang merupakan guru di 

Pesantren Assalam mengatakan: 

Kalau saya pribadi, kuusahakan dekat dengan anak-anak. Kuushakan akrab 
karena kalau akbrabki mudahki juga diarahkan. Kalo akrabki juga dengan 
anak-anak kayak gampangki cerita ke kita, tidak canggungi jadi lebih bisa 
dimengerti masalahnya.1 

Sebagaimana hasil wawancara kepada Aswar yang merupakan guru 

sekaligus pembina asrama di Pesantren Assalam. Dia mengatakan bahwa 

membangun hubungan yang akrab dan terpercaya dengan peserta didik merupakan 

salah satu kunci agar peserta didik merasa nyaman untuk meminta bantuan, 

berbagi kekhawatiran ataupun mengungkapkan ketidakmampuan mereka dan agar 

mereka merasa memiliki dukungan yang mereka butuhkan selama proses 

pembentukan kemandirian mereka. 

Kemudian dari Resta yang merupakan salah satu peserta didik di pesantren 

Assalam mengatakan bahwa hubungan akrabnya dengan Aswar selaku guru 

sekaligus pembina asrama sangat membantu dalam mengembangkan kemandirian 

belajarnya. Dia tidak segan untuk meminta bantuan dan mengungkapkan kesulitan 

yang dia alami selama membangun kemandirian belajarnya kepada guru.2 

Kemudian dari Lisa yang merupakan salah satu peserta didik di pesantren 

Assalam mengatakan bahwa motivasi serta masukan yang dia dapatkan dari guru 

 

1 Aswar (25 Tahun), Guru Akidah Akhlak Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, 

Wawancara, (9 Maret 2023) 

2 Resta (16 Tahun), Peserta didik Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, Wawancara, (8 

Maret 2023) 
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sangat membantunya dalam membentuk kemandirian belajarnya.3 

2. Memberikan Keteladanan 

Guru di Pesantren Assalam selalu berusaha untuk menjadi contoh yang baik 

dalam hal kemandirian. Para guru selalu menunjukkan kepada peserta didiknya 

bahwa mereka adalah individu yang mandiri, mampu mengambil inisiatif, 

mengatur waktu dengan baik, dan bertanggung jawab terhadap tugas dan 

kewajiban mereka. Hal inilah yang nantinya akan membuat peserta didik 

terinspirasi dan tertantang untuk meniru perilaku positif mereka. 

Sebagaimana hasil wawancara kepada Kamirullah yang merupakan guru 

sekaligus pembina asrama di Pesantren Assalam mengatakan bahwa dia selalu 

berusaha menjadi contoh yang baik kepada peseta didiknya, terutama dalam hal 

kemandirian. Dia selalu berusaha tepat waktu dan bertanggung jawab terhadap 

tugas dan Amanah yang diberikan kepadanya.4 

Kemudian dari Aswar yang merupakan guru sekaligus pembina asrama 

mengatakan bahwa dia selalu berusaha mengatur waktunya dengan baik dan 

mengajak peserta didik untuk berinisiatif ketika terlibat dalam pemecahan 

masalah.5 

Kemudian dari Zulkarnain yang merupakan peserta didik di pesantren 

Assalam mengatakan bahwa dia sangat terinspirasi dengan keteladanan yang 

diberikan oleh guru dipesantren. Menurutnya, kebiasaan baik yang dicontohkan 

oleh guru di pesantren Assalam sangat memotivasinya untuk menjadi pribadi yang 

 

3 Lisa (16 Tahun), Peserta didik Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, Wawancara, (8 

Maret 2023) 

4 Kamirullah (32 Tahun), Guru Matematika Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, 

Wawancara, (8 Maret 2023) 

5 Aswar (25 Tahun), Guru Akidah Akhlak Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, 

Wawancara, (9 Maret 2023) 
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lebih baik dan lebih mandiri lagi.6 

3. Memberikan Tugas Mandiri  

Memberikan tugas mandiri kepada peserta didik adalah salah satu upaya 

yang efektif dalam membangun kemandirian mereka. Melalui pemberian tugas 

menadiri, peserta didik akan belajar mengambil inisiatif, mengelola waktu, 

mengembangkan kreativitas, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka 

sendiri. Ini akan membantu peserta didik menjadi lebih mandiri dalam belajar dan 

kehidupan sehari-hari. 

Sebagaimana hasil wawancara kepada Kamirullah selaku guru dan pembina 

asrama pesantren Assalam mengatakan bahwa salah satu upaya yang dia lakukan  

untuk membentuk kemandirian peserta didik adalah dengan cara memberikan 

tugas yang dapat diselesaikan secara mandiri. Guru juga mengatakan bahwa dia 

memberikan instruksi yang jelas dan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mencari solusi agar bisa menyelesaikan tugas itu sendiri.7 

4. Memberikan Tanggung Jawab 

Memberikan tanggung jawab kepada peserta didik di pesantren adalah 

salah satu cara yang efektif dalam membentuk kemandirian mereka. Dengan 

memberikan tanggung jawab kepada peserta didik di pesantren, guru membantu 

mereka mengembangkan kemandirian, kepercayaan diri, dan rasa tanggung jawab. 

Hal inlah yang akan membantu mereka dalam proses pembelajaran dan juga 

mempersiapkan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. 

Sebagaimana hasil wawancara kepada Dian Kamilah selaku guru di 

pesantren Assalam mengatakan bahwa menurutnya memberikan tanggung jawab 

 

6 Zulkarnain (16 Tahun), Peserta didik Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, 

Wawancara, (8 Maret 2023) 

7 Kamirullah (32 Tahun), Guru Matematika Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, 

Wawancara, (8 Maret 2023) 
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kepada peserta didik sangat penting dalam membangun kemandirian mereka. 

Dengan memberikan tanggung jawab, kita memberikan mereka kesempatan untuk 

belajar mengambil inisiatif, mengelola waktu, mengambil keputusan, dan 

bertanggung jawab terhadap tugas dan peran yang mereka emban. Ini adalah 

langkah penting dalam membantu mereka menjadi individu yang mandiri.8 

Senada dengan hal tersebut, Kamirullah selaku guru di pesantren Assalam 

juga menambahkan bahwa pemberian tanggung jawab kepada peserta didik cukup 

bervariasi tergantung pada usia, tingkat kematangan, dan kebutuhan individu 

peserta didik. Beberapa tanggung jawab yang diberikan meliputi menjadi pengurus 

kamar tidur, menjadi Imam shalat, membawakan khutbah, mengatur jadwal 

kegiatan, memimpin doa pagi, atau menjadi pengurus kegiatan ekstrakurikuler. 

guru juga mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab dalam 

mengerjakan tugas individu9 

5. Mengajarkan keterampilan manajemen waktu 

Mengajarkan keterampilan manajemen waktu adalah salah satu upaya guru 

di pesantren Assalam dalam membentuk kemandirian belajar peserta didik. Guru 

perlu memberikan pemahaman yang baik kepada peserta didik mengenai konsep 

dan pentingnya manajemen waktu. Guru harus memberikan pemahaman kepada 

mereka bahwa manajemen waktu adalah keterampilan yang dapat membantu 

mereka mengatur waktu dengan efektif, memprioritaskan tugas, dan menghindari 

penundaan. 

Sebagaimana hasil wawancara kepada Aswar selaku guru sekaligus 

pembina asrama pesantren Assalam mengatakan bahwa dia mengajarkan 

 

8 Dian Kamilah (25 Tahun), Guru Bahasa Inggris Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, 

Wawancara, (9 Maret 2023) 

9 Kamirullah (32 Tahun), Guru Matematika Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, 

Wawancara, (9 Maret 2023) 
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keterampilan manajemen waktu kepada peserta didik dengan cara memberikan 

latihan atau simulasi untuk mengajarkan peserta didik cara mengelola waktu 

mereka. Misalnya, memberikan tugas dengan tenggat waktu tertentu, kemudian 

mengevaluasi bagaimana peserta didiknya menyelesaikan tugas tersebut. Ini 

membantu mereka belajar mengatur waktu dengan lebih baik dan meningkatkan 

kemandirian.10 

C. Kemandirian Peserta Didik di Pondok Pesantren Assalam 

1. Kemandirian  Belajar Peserta Didik di Kelas. 

Kemandirian belajar adalah kemampuan peserta didik untuk mengatur dan 

mengambil tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Pesantren 

sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mengembangkan 

kemandirian peserta didik, karena di dalam pesantren, peserta didik terlibat dalam 

kegiatan pembelajaran mandiri yang menekankan pengembangan spiritual dan 

akademik. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen 

terkait program dan kegiatan di pesantren. Subyek penelitian ini adalah guru, 

pembina asrama dan peserta didik kelas XI di pondok Pesantren Assalam 

Kabupaten Takalar. 

Data tentang aktivitas belajar peserta didik diperoleh melalui pengamatan 

langsung oleh peneliti pada waktu pembelajaran di kelas. Karena metode yang 

digunakan guru saat kegiatan belajar mengajar ceramah, maka pembelajaran lebih 

terpusat pada guru dari pada peserta didik, sehingga kemandirian belajar peserta 

 

10 Aswar (25 Tahun), Guru Akidah Ahlak Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, 

Wawancara, (8 Maret 2023) 
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didik dapat dikatakan cukup kurang. Aktivitas mengajukan pertanyaan dari 

peserta didik juga cukup kurang, karena saat guru memberi kesempatan peserta 

didik bertanya, cukup jarang ada peserta didik yang bertanya. Dan kalau guru 

menanyakan kepada peserta didik apakah sudah jelas, peserta didik menjawab 

jelas, walaupun setelah dievaluasi beberapa peserta didik tidak dapat menjawab 

dengan benar.  

Kemandirian belajar peserta didik mendengar penjelasan guru secara umum 

dikatakan sudah cukup baik, peserta didik antusias mendengarkan penjelasan guru, 

saat guru memberi penjelasan memang ada sebagian peserta didik yang bebicara 

dengan temannya atau melakukan aktivitas yang lain, tetapi jumlahnya tidaklah 

banyak.  

Kemandirian peserta didik dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan 

oleh guru. Saat guru mengajukan pertanyaan, peserta didik yang menanggapi 

pertanyaan tersebut masih sedikit, terkadang malah tidak ada sehingga guru 

menunjuk peserta didiknya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Hal ini 

menunjukan bahwa kemandirian belajar peserta didik dalam menjawab pertanyaan 

guru masih kurang.  

Kemandirian peserta didik dalam mengerjakan soal secara individu, 

mendiskusikan masalah, bertukar pendapat dengan teman secara umum dapat 

dikatakan cukup, walaupun ada beberapa kelompok yang anggotanya bekerja 

sendiri-sendiri, tidak ada pembagian tugas, dan tidak saling bertukar pendapat. 

Aktivitas tersebut kemungkinan dapat berkembang lebih baik bila peserta didik 

selalu melaksanakan aktivitas dengan bimbingan guru. Pada saat pembelajaran 

berlangsung peserta didik mempresentasikan hasil kerja di depan kelas, ada 

beberapa peserta didik yang pandai, maju untuk mempresentasikan di depan kelas. 

Tetapi hanya beberapa peserta didik yang mempresentasikan hasil kerjanya.   
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Dalam kegiatan belajar mengajar komunikasi yang dominan adalah antara 

guru dan peserta didik, komunikasi peserta didik dengan peserta didik masih 

kurang. Jawaban dari peserta didik tidak direspon oleh peserta didik yang lain, 

bahkan ada peserta didik yang tidak memperhatikan dan mendengarkan saat ada 

peserta didik lain yang sedang menjawab pertanyaan.  

Pada bagian penutup kegiatan belajar mengajar, peserta didik dibantu oleh 

guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan, peserta didik 

masih kesulitan membuat kesimpulan walaupun dibantu pertanyaan pemandu dari 

guru, mengingat waktunya terbatas akhirnya guru menuliskan kesimpulan sendiri. 

2. Kemandirian Belajar Peserta Didik di Asrama 

 Peserta didik juga melakukan kegiatan belajar mandiri di asrama pesantren 

dengan melakukan kegiatan yang meliputi berbagai aktivitas yang mendorong 

mereka untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran 

mereka sendiri di luar lingkungan kelas. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan 

belajar mandiri siswa di asrama pesantren: 

a. Membaca Buku 

Bebebrapa peserta didik di pesantren Assalam memiliki kebiasaan 

membaca buku-buku agama seperti kitab suci Al qur’an, kitab hadits, kitab fiqh, 

atau ilmu-ilmu agama lainnya untuk memperdalam pemahaman mereka tentang 

ajaran Islam.  

Sejalan dengan hasil wawancara saya kepada Reza yang merupakan salah 

satu peserta didik di Pesantren Assalam mengatakan: 

Kalo saya biasanya mengisi waktu kosong dengan membaca Al qur’an di 
masjid sambil bersama teman-teman yang lain. Kan biasanya ada teman 
yang dijadwalkan adzan kak, jadi sekalianmi menunggu waktu sholat11 

 

11 Reza (16 Tahun), Peserta didik Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, Wawancara, (8 

Maret 2023) 
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Sebagaimana hasil wawancara kepada Zulkarnain yang merupakan salah 

satu peserta didik di pesantren Assalam mengatakan bahwa dirinya memiliki 

kebiasaaan membaca Al qur’an di masjid pesantren sembari menunggu masuknya 

waktu sholat. 

Kemudian dari Angga yang mengatakan bahwa dia terkadang 

menyempatka diri untuk membaca buku-buku yang membahas tentang fiqh saat 

memiliki waktu kosong di asrama.12 

Kemudian dari zulkifli yang mengatakan bahwa dia lebih sering mengisi 

waktu kosongnya di asrama untuk mengulang-ulang hafalan Al qur’annnya.13 

b. Tadarus Al Qur’an 

Peserta didik di pesantren assalam memiliki kebiasaan tadarus Al qur’an 

dimana peserta didik berkumpul di masjid pesantren dan membaca Al qur’an 

bersama. Kegiatan ini juga biasanya disertai dengan kegiatan memperbaiki bacaan 

Al qur’an peserta didik. 

Sejalan dengan hasil wawancara kepada Kamirullah selaku guru sekaligus 

Pembina asrama mengatakan: 

Kalo anak-anak di sini biasanya rutinki mengaji setelah sholat maghrib dan 
subuh. Ada juga yang belum bisa mengaji, belajarki mengaji sama ustadnya. 
Kadang juga belajarki sama temannya yang sudah lancar mengaji14 

Sebagaimana hasil wawancara kepada Kamirullah selaku guru sekaligus 

pembina asrama di pondok pesantren Assalam mengatakan bahwa peserta didik di 

pondok pesantren Assalam biasanya melakukan kegiatan Tadarus setelah sholat 

maghrib di masjid pesantren. Selain membaca Al qur’an peserta didik juga saling 

 

12 Angga (15 Tahun), Peserta didik Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, Wawancara, 

(8 Maret 2023) 

13 Zulkifli (16 Tahun), Peserta didik Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, Wawancara, 

(8 Maret 2023) 
14 Kamirulah (32 Tahun), Guru Matematika Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, 

Wawancara, (9 Maret 2023) 
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mengoreksi dan memperbaiki bacaan peserta didik lain yang masih keliru. 

Kemudian dari Alimulfausa yang mengatakan bahwa dia selalu mengikuti 

kegiatan tadarus ini. Dia juga mengatakan bahwa bacaaan Al qur’annya menjadi 

jauh lebih baik semenjak mengikuti kegiatan ini karena bacaannya sering dikoreksi 

oleh peserta didik lain.15 

c. Mengerjakan Tugas Mandiri 

Peserta didik di pesantren Assalam sering kali mengerjakan tugas mandiri 

mereka di asrama. Tidak jarang ditemui beberapa peserta didik berkumpul untuk 

mengerjakan tugas mereka masing-masing sambil sesekali berdiskusi tentang 

tugas yang diberikan oleh guru. 

Sebagaimana hasil wawancara kepada Angga yang merupakan salah satu 

peserta didik di Pesantren Assalam mengatakan bahwa dia sering kali berkumpul 

bersama peserta didik lain untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dia juga 

mengatakan hal ini meningkatkan motivasinya untuk mengerjakan tugas karena 

bisa berdiskusi dan bertukar pikiran dengan peserta didik yang lain.16 

Dari berbagai hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

kemandirian belajar peserta didik di pesantren Assalam sudah cukup baik. Peserta 

didik sudah memiliki kebiasaan untuk belajar mandiri seperti membaca buku dan 

berdiskusi dengan peserta didik yang lain.\ 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Kemandirian Peserta Didik di Pesantren 

Assalam  Kabupaten Takalar 

1. Faktor Pendukung 

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa faktor yang mendukung 

 

15 Alimulfausa (17 Tahun), Peserta didik Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, 

Wawancara, (8 Maret 2023) 

16 Angga (15 Tahun), Peserta didik Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, Wawancara, 

(8 Maret 2023) 
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kemandirian peserta didik di pesantren Assalam adalah sebagai berikut: 

a. Lingkungan yang Mendukung 

Lingkungan tentu saja akan menjadi faktor penting dalam membangun 

kemandirian peserta didik. Lingkungan yang memberikan kebebasan dan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil inisiatif dan bertanggung 

jawab akan mendukung pembangunan kemandirian mereka. 

b. Pendidikan yang Berbasis Keagamaan 

Pesantren memberikan Pendidikan yang berbasis pada keagamaan dan 

berwawasan luas dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan nilai-nilai 

kemandirian yang berlandaskan agama dan akan memberikan landasan yang kokoh 

bagi peserta didik untuk menjadi mandiri dalam belajar. 

c. Guru sebagai Teladan 

Peran guru sebagai teladan dalam kemandirian peserta didik memiliki 

dampak besar. Ketika guru menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan 

kemandirian, itu akan memotivasi peserta didik untuk meniru perilaku tersebut. 

Guru yang memberikan bimbingan, dukungan, dan inspirasi dalam membangun 

kemandirian juga merupakan faktor pendukung yang penting. 

d. Motivasi Internal 

Motivasi internal peserta didik berperan penting dalam membangun 

kemandirian mereka. Peserta didik yang memiliki motivasi internal yang kuat 

untuk menjadi mandiri akan lebih mudah untuk mengembangkan kemandirian 

mereka. Dalam mengembangkan kemandirian peserta didik, penting untuk 

menghargai dan membangkitkan motivasi internal mereka. Dengan mengaitkan 

kemandirian dengan nilai-nilai yang penting bagi mereka dan memberikan 

dukungan yang sesuai, peserta didik akan merasa termotivasi untuk menjadi lebih 

mandiri dalam kehidupan dan pembelajaran mereka. 
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2. Faktor Penghambat 

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa faktor yang menjadi penghambat 

kemandirian peserta didik di pesantren Assalam adalah sebagai berikut: 

a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kemandirian belajar 

Kurangnya kesadaran peserta didik akan pentingnya kemandirian dalam 

belajar tentu menjadi hambatan besar dalam proses mengembangkan kemandirian 

belajar mereka. Jika peserta didik tidak menyadari pentingnya kemandirian dalam 

kehidupan mereka, mereka akan menjadi kurang termotivasi untuk 

mengembangkan kemandirian belajar mereka. 

b. Ketergantungan pada dukungan eksternal 

Ketergantungan pada dukungan eksternal akan menjadi faktor yang akan 

menghambat peserta didik dalam mengembangkan kemandirian belajar mereka. 

Peserta didik yang terlalu bergantung pada dukungan eksternal seperti guru, orang 

tua, atau teman sebaya, mungkin memiliki kesulitan dalam mengembangkan 

kemandirian. Ketika mereka terbiasa bergantung pada orang lain, mereka mungkin 

merasa kesulitan mengambil inisiatif sendiri dan mengatasi tantangan. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Dian Kamilah selaku guru di 

pesantren Assalam mengatakan bahwa Sebagian besar perserta didiknya masih 

sangat bergantung pada guru untuk mendapatkan informasi, bimbingan, dan solusi 

setiap kali menghadapi kesulitan, mereka cenderung kehilangan inisiatif belajar 

mandiri.17 

c. Ketidak percayaan diri 

Ketidak percayaan diri adalah faktor penghambat yang signifikan bagi 

peserta didik dalam membangun kemandirian. Peserta didik yang kurang yakin 

 

17 Dian Kamilah (25 Tahun), Guru Bahasa Inggris Pesantren Assalam Kabupaten 

Takalar, Wawancara, (9 Maret 2023) 
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dengan kemampuan dan potensi mereka sendiri mungkin enggan untuk mengambil 

risiko, mengambil tanggung jawab, atau menghadapi tantangan yang diperlukan 

dalam mengembangkan kemandirian. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Reinaldi yang merupakan salah satu 

peserta didik di pesantren Assalam mengatakan bahwa dirinya seringkali tidak 

memiliki kepercayaan diri dalam mengemukakan pendapatnya di kelas karena 

takut pendapatnya tersebut ditertawakan oleh teman-temannya. Hal ini dapat 

menghambat proses pembelajaran karena peserta didik merasa takut untuk 

berpartisipasi aktif dalam proses belajar dan berinteraksi dengan guru atau teman 

sebaya.18 

Kemudian dari Rahmat yang merupakan peserta didik di pesantren 

Assalam mengatakan kurangnya kepercayaan diri menjadi penyebab dirinya sulit 

mengembangkan kemandirian belajarnya. Perasaan takut gagal membuatnya 

merasa tidak mampu atau takut untuk mencoba belajar mandiri dan mengandalkan 

bantuan eksternal, seperti guru atau teman sebaya, untuk menyelesaikan tugas-

tugasnya. 

d. Kurangnya sarana dan prasarana 

Kurangnya sarana dan prasarana dapat menjadi penghambat bagi peserta 

didik dalam membangun kemandirian belajar mereka di pesantren. Hal ini 

disebabkan karena sarana dan prasarana yang memadai berperan penting dalam 

menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kemandirian peserta 

didik. 

Contoh konkret yang saya temui dari kurangnya sarana dan prasarana di 

pesantren Assalam yang menghambat kemandirian belajar peserta didik di 

 

18 Reinaldi (16 Tahun), Peserta didik Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, 

Wawancara, (8 Maret 2023) 
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pesantren adalah ketika pesantren tidak memiliki perpustakaan dengan koleksi 

buku yang memadai. Peserta didik yang ingin melakukan penelitian mandiri atau 

menggali lebih dalam materi pembelajaran mungkin akan kesulitan mencari 

referensi yang relevan. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Sarah yang merupakan salah satu 

peserta didik di Pesantren Assalam mengatakan bahwa kurangnya koleksi buku di 

perpustakaan pesantren asssalam membuatnya cukup sulit mendapatkan sumber 

belajar sehingga sulit baginya untuk menggali lebih dalam materi pembelajaran 

yang diberikan.19 

Contoh lain yang saya temui yaitu adanya larangan menggunakan HP 

(telepon genggam) di pesantren Assalam. Larangan menggunakan HP (telepon 

genggam) dapat menjadi hambatan bagi peserta didik dalam memperoleh sumber 

belajar, terutama jika aturan tersebut tidak disertai dengan alternatif atau 

dukungan yang memadai. Keterbatasan ini dapat menyulitkan mereka untuk 

mengembangkan kemandirian dalam mencari sumber belajar di luar pembelajaran 

kelas. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Fahrul yang merupakan salah satu 

peserta didik di Pesantren Assalam mengatakan bahwa adanya peraturan pesantren 

yang melarang penggunaan HP (telepon genggam) cukup menjadi penghambat 

bagi dirinya dalam membentuk kemandirian belajarnya. Karena tidak adanya HP 

(telepon genggam) membuatnya dan peserta didik lain sulit mendapatkan sumber 

belajar.20 

Penting bagi lembaga pendidikan, termasuk pesantren, untuk berupaya 

 

19 Sarah (16 Tahun), Peserta didik Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, Wawancara, 

(8 Maret 2023) 

20 Fahrul (16 Tahun), Peserta didik Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, Wawancara, 

(8 Maret 2023) 
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meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai guna menciptakan lingkungan 

belajar yang optimal. Dengan demikian, peserta didik akan lebih termotivasi untuk 

belajar mandiri, mengembangkan kreativitas, dan meningkatkan kemandirian 

dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan pribadi mereka. 

E. Solusi  guru di pesantren Assalam dalam mengatasi hal-hal yang menghambat 

kemandirian peserta didik 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kamirullah selaku guru di Pesantren 

Assalam mengatakan: 

Hal yang pertama kami lakukan dalam mengatasi hambatan dalam 
membentuk kemandirian yaitu dengan mengidentifikasi dulu masalahnya 
peserta didik ini, karena setiap peserta didik memiliki masalahnya masing-
masing. Masalah yang sering kali kami temui itu terkait dengan ketidak 
percayaan diri peserta didik dalam mengambil langkah mandiri, kurangnya 
keterampilan manajemen waktu, serta keterbatasan dalam merencanakan 
dan mengorganisir tugas-tugas belajar. Selain itu, ada juga peserta didik 
yang merasa sulit memotivasi diri sendiri atau kesulitan dalam menghadapi 
hambatan belajar. 

Untuk mengatasi masalah tersebut kami menggunakan beberapa strategi. 
Pertama, kami memberikan bimbingan pribadi kepada siswa yang 
memerlukan, membantu mereka merencanakan langkah-langkah belajar dan 
mengatasi kesulitan. Kami juga mengadakan sesi pelatihan mengenai 
keterampilan belajar, seperti pengaturan waktu dan pencatatan, untuk 
membantu siswa mengembangkan cara belajar yang efektif. Selain itu, kami 
mendorong siswa untuk membentuk kelompok belajar, di mana mereka bisa 
belajar bersama dan saling mendukung.21 

Berdasarkan hasil wawancara, berikut adalah solusi-solusi yang dapat 

diambil oleh guru di Pesantren Assalam dalam mengatasi hambatan kemandirian 

belajar peserta didik: 

1. Identifikasi Tantangan Individu 

Guru dapat melakukan observasi dan komunikasi terbuka untuk 

mengidentifikasi hambatan yang dihadapi peserta didik dalam mengembangkan 

kemandirian belajar. 

 
21 Kamirulah (32 Tahun), Guru Matematika Pesantren Assalam Kabupaten Takalar, 

Wawancara, (9 Maret 2023) 
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2. Bimbingan Pribadi 

Memberikan bimbingan pribadi kepada peserta didik yang memerlukan, 

untuk membantu mereka merencanakan strategi belajar, mengatasi kesulitan, dan 

mengevaluasi perkembangan belajar. 

3. Menciptakan Lingkungan yang Mendukung 

Menciptakan lingkungan belajar yang positif di mana peserta didik merasa 

nyaman berbagi pengalaman serta memberikan dan menerima dukungan dari 

teman sebaya dan guru. 

4. Keterampilan Belajar Efektif 

Mengadakan sesi pelatihan mengenai keterampilan belajar seperti 

pengaturan waktu, pencatatan, dan strategi pengelolaan tugas, untuk membantu 

peserta didik mengatasi kesulitan dalam mengatur belajar mereka sendiri. 

5. Kelompok Belajar 

Mendorong peserta didik untuk membentuk kelompok belajar, di mana 

mereka dapat saling mendukung dan berkolaborasi dalam memahami konten serta 

mengatasi kesulitan belajar. 

6. Memberikan Umpan Balik Konstruktif 

Memberikan umpan balik yang konstruktif tentang perkembangan belajar 

peserta didik, untuk membangun rasa percaya diri dan motivasi mereka dalam 

menghadapi tantangan. 

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, guru dapat memberikan dukungan 

yang efektif bagi peserta didik dalam mengatasi hambatan dan mengembangkan 

kemandirian belajar dengan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, upaya yang 

dilakukan oleh para guru di Pesantren Assalam dalam membangun kemandirian 

peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja upaya guru 

dalam membentuk kemandirian peserta didik, seperti apa kemandirian peserta 

didik dan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi 

pembentukan kemandirian peserta didik, serta solusi yang dapat 

diimplementasikan untuk meningkatkan kemandirian belajar mereka. 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru di Pesantren Assalam telah 

mengambil berbagai langkah efektif dalam membangun kemandirian peserta 

didik. Langkah yang diambil guru di Pesantren Assalam yaitu, (1) 

Membangun hubungan yang akrab dengan peserta didik (2) Memberikan 

keteladanan (3) Memberikan tugas mandiri (4) Memberikan tanggung jawab 

(5) Mengajarkan keterampilan manajemen waktu. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian peserta didik di Pesantren 

Assalam sudah cukup baik. Beberapa contoh kegiatan belajar mandiri siswa 

di asrama pesantren yaitu, (1) Belajar mandiri (2) Tadarrus Al qur’an (3) 

mengerjakan tugas mandiri. 

3. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam kemandirian peserta 

didik di Pesantren Assalam yaitu, Faktor pendukungnya antara lain, (1) 

Lingkungan yang mendukung (2) Pendidikan yang berbeasis keagamaan (3) 

Guru sebagai teladan (4) Motivasi internal. Adapun faktor penghambatnya 

yaitu, (1) Kurangnya kesadaran akan pentingnya kemandirian belajar (2) 

Ketergantungan pada dukungan eksternal (3) ketidak perccayan diri (4) 
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kurangnya sarana dan prasarana. 

4. Ada beberapa solusi guru dalam menghadapi hambatan pembentukan 

kemandirian peserta didik di Peantren Assalam yaitu, (1) Identifikasi 

tantangan individu (2) Bimbingan pribadi (3) Menciptakan lingkungan yang 

mendukung (4) Mengajarkan keterampilan belajar yang efektif (5) 

Kelompok belajar (6) Memberikan umpan balik yang konstruktif. 

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan langkah-

langkah solutif. Pesantren Assalam perlu berupaya meningkatkan sarana dan 

prasarana yang memadai untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 

Guru-guru juga perlu memberikan dukungan dan dorongan secara terus-menerus 

kepada peserta didik, serta mengembangkan program pembinaan khusus yang 

fokus pada pengembangan kemandirian. 

Kesimpulannya, upaya guru di Pesantren Assalam dalam membangun 

kemandirian peserta didik telah menunjukkan hasil yang positif, tetapi masih 

terdapat ruang untuk perbaikan. Brdasarkan hasil penelitan kami, 7 dari 10 peserta 

didik di Pesantren Assalam telah menunjukkan sikap kemandirian belajar. kami 

meyakini bahwa dengan menghadapi hambatan dan mengimplementasikan solusi 

yang tepat, diharapkan peserta didik akan semakin mampu mengembangkan 

kemandirian belajar mereka dan siap menghadapi tantangan di masa depan. 

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti dalam upaya meningkatkan 

kualitas pendidikan di pesantren dan memajukan perkembangan peserta didik 

sebagai generasi yang mandiri dan berkualitas. 

C. Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini memiliki beberapa aspek penting yang dapat 

mempengaruhi perbaikan dan pengembangan pendidikan di Pesantren Assalam 

serta lembaga pendidikan serupa. Berikut adalah beberapa implikasi yang relevan: 
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1. Pengembangan Program Pembinaan Kemandirian 

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya mengembangkan program 

pembinaan khusus yang fokus pada pengembangan kemandirian peserta didik. 

Pesantren Assalam dan lembaga pendidikan lainnya dapat merancang program-

program yang berorientasi pada pelatihan keterampilan manajemen waktu, 

keterampilan pemecahan masalah, dan kemandirian belajar lainnya. Program-

program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan 

peserta didik untuk memberikan dampak yang maksimal. 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Implikasi lainnya adalah pentingnya meningkatkan sarana dan prasarana di 

Pesantren Assalam. Dukungan yang memadai dalam bentuk perpustakaan yang 

lengkap, fasilitas belajar yang nyaman, dan akses internet yang baik akan 

memperkuat lingkungan belajar yang kondusif bagi kemandirian peserta didik. 

Peningkatan sarana dan prasarana juga akan memungkinkan peserta didik untuk 

mengakses sumber belajar yang lebih luas dan memperluas wawasan mereka. 

3. Peran Guru sebagai Teladan 

Penelitian ini menekankan peran penting guru sebagai teladan dalam 

membangun kemandirian peserta didik. Oleh karena itu, guru-guru di Pesantren 

Assalam harus terus berupaya menjadi contoh yang baik dalam kemandirian dan 

tanggung jawab. Mereka juga perlu terus memberikan dukungan dan bimbingan 

kepada peserta didik untuk membantu mereka mengatasi hambatan dan 

mengembangkan kemandirian mereka. 

4. Pengenalan dan Penguatan Keterampilan Kemandirian dalam Kurikulum 

Implikasi penting lainnya adalah memasukkan pengenalan dan penguatan 

keterampilan kemandirian ke dalam kurikulum pendidikan di Pesantren Assalam. 

Pengenalan keterampilan kemandirian dapat dimulai sejak dini, dan peningkatan 
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keterampilan ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. Dengan demikian, kemandirian akan menjadi bagian 

integral dari pembelajaran dan pengembangan peserta didik. 

5. Peningkatan Kesadaran Peserta Didik dan Orang Tua 

Implikasi lainnya adalah pentingnya meningkatkan kesadaran peserta didik 

dan orang tua tentang pentingnya kemandirian dalam pendidikan. Melalui seminar, 

lokakarya, atau pertemuan, peserta didik dan orang tua dapat diberikan 

pemahaman lebih tentang manfaat kemandirian dan bagaimana mereka dapat 

mendukung proses pembangunan kemandirian peserta didik. 

Melalui implementasi implikasi dari penelitian ini, Pesantren Assalam dan 

lembaga pendidikan serupa akan dapat mengoptimalkan upaya untuk membangun 

kemandirian peserta didik. Kemandirian yang terbentuk akan membekali mereka 

dengan keterampilan dan sikap positif yang diperlukan dalam menghadapi 

tantangan dan meraih kesuksesan dalam pendidikan dan kehidupan di masa depan.
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