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1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B be ب

 ta A te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 ha} h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D de د

 z\al\ z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R er ر

 zai Z zet ز

 sin S es س

 syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G ge غ
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 fa F ef ف

 qaf Q qi ق

 kaf K ka ك

 lam L el ل

 mim M em م

 nun N en ن

 wau W we و

 ha H ha هـ

 hamzah ’ apostrof ء

 ya Y ye ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 
pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir di tulis dengan tanda (’) 

2. Maddah 
Harkat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 
Tanda 

Nama 

_ ى ا   ـَ   fathah dan alif atau ya a> a dan garis di atas 

يـِ    kasrah dan ya i> i dan garis di atas 

وـُ     dammah dan wau u> u dan garis di atas 

3. Ta martabu>tah 
Contoh: 
 al-hikmah :  الحكمة

4. Singkatan-singkatan 
a. swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 
b. saw.  = s}allalla>h ‘alaihi wa sallam 
c. a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 
d. ra.  = radiyallahu anhu 
e. H  = Hijriyah 
f. M  = Masehi 
g. Q.S.. /.: 1 = Qur’an surat al-Fatihah/01 : ayat 1 
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h. PAI  = Pendidikan Agama Islam 
i. UU RI  = Undang-undang Republik Indonesia 
j. SD   = Sekolah Dasar 
k. KI  = Kompetensi Inti 
l. KD  = Kompetensi Dasar 
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ABSTRAK 

Nama :  Nasrullah 
NIM :  80200218040 
Judul :  Teori Behavioristik dalam Pembelajaran Akhlak Kurikulum 2013 

tingkat Sekolah Dasar 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) menggambarkan teori behavioristik 

dalam pembelajaran, 2) menggambarkan pembelajaran akhlak kurikulum 2013 pada 
tingkat Sekolah Dasar, dan 3) mengungkap penerapan teori behavioristik dalam 
pembelajaran akhlak kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 
dengan pendekatan interpretatif teks. Data dikumpulkan dengan mengutip, 
menyadur, dan dianalisis menggunakan teknik analisis data model Miles dan 
Huberman terhadap literatur-literatur representatif dan mempunyai relevansi dengan 
masalah yang dibahas, kemudian melakukan interpretasi data sehingga menjadi 
kesimpulan yang dianggap menjawab rumusan masalah. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa teori behavioristik dalam 
pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar, dapat dilihat pada tiap 
komponen-komponen pembelajaran dan dalam tahapan pembelajaran. 1) Teori 
Behavioristik dalam Komponen-komponen Pembelajaran Akhlak Kurikulum 2013 
tingkat Sekolah Dasar, yaitu: a) pada komponen peserta didik dan tenaga pendidik, 
yaitu baik peserta didik maupun tenaga pendidik dapat diposisikan sebagai subjek 
maupun objek belajar, dengan mempertimbangkan fase perkembangan peserta didik, 
b) pada komponen tujuan dan materi pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran 
diaplikasikan dalam sebuah rumusan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 
(KD). Adapun materi pembelajaran diturunkan dari Kompetensi Dasar (KD) ke 
dalam bagian-bagian materi yang lebih kecil dan sederhana secara sistematis, c) pada 
komponen metode pembelajaran, yaitu beberapa metode pembelajaran teori 
behavioristik yang selaras di dalam pembelajaran akhlak Kurikulum 2013, di 
antaranya: metode pembiasaan, metode reward and punishment, serta metode 
keteladanan, d) pada komponen media pembelajaran, yaitu pengembangan media 
pembelajaran didasarkan dengan kondisi peserta didik serta fasilitas yang memadai 
di sekolah yang bersangkutan, e) pada komponen evaluasi pembelajaran, yaitu 
evaluasi pembelajaran sebagai upaya untuk memberikan umpan balik oleh tenaga 
pendidik terhadap peserta didik, yaitu memberikan penguatan perilaku jika respon 
berupa perilaku peserta didik telah mengarah pada perilaku yang diinginkan. 2) Teori 
Behavioristik dalam Tahapan Pembelajaran Akhlak Kurikulum 2013 tingkat Sekolah 
Dasar, yaitu teori behavioristik dapat dimanfaatkan pada tahap kegiatan awal dan 
kegiatan akhir pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 

menerangkan bahwa pendidikan adalah 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 Selanjutnya fungsi pendidikan 

terdapat pada Pasal 3 yang menerangkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.2 Melalui pendidikan peserta didik menimba pengetahuan sehingga 

meningkatkan pengetahuannya, berlatih sehingga menambah kemampuannya dalam 

pemecahan masalah, serta melalui pendidikan pula kepribadian atau akhlak terbentuk 

pada diri peserta didik. Pada akhirnya para peserta didik ini dapat menjadi warga 

negara yang dapat memajukan bangsa dan negara menjadi lebih baik serta lebih 

terhormat di mata dunia. 

                                                           
1Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional,”  dalam Ishana Hanifah, Himpunan Lengkap Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 
(Jogjakarta: Saufa, 2014), h. 9. 

2Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional,”  dalam Ishana Hanifah,  Himpunan Lengkap Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, 
h. 14. 
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Menurut Moh. Yamin, secara substansial pendidikan tidak sebatas 

pengembangan intelektual manusia. Pendidikan tidak hanya meningkatkan 

kecerdasan semata, melainkan mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia. 

Makna pendidikan yang lebih hakiki lagi adalah pembinaan akhlak manusia guna 

memiliki kecerdasan membangun kebudayaan masyarakat yang lebih baik dan 

mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.3 Pendapat Moh. Yamin tersebut, 

memberikan suatu pemahaman bahwa di antara beberapa aspek yang dibentuk 

melalui pendidikan, akhlak menjadi aspek yang memiliki kedudukan yang sangat 

penting dalam pembangunan masyarakat menjadi lebih baik. Maka tidak keliru, para 

pendiri bangsa menjadikan terbentuknya akhlak mulia sebagai salah satu tujuan dari 

sistem pendidikan di Indonesia.  

Adapun pengertian akhlak menurut banyak pakar muslim adalah sifat dasar 

yang telah terpendam di dalam diri dan tampak ke permukaan melalui kehendak/ 

kelakuan dan terlaksana tanpa keterpaksaan oleh satu dan lain sebab.4 Sedangkan 

akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat diartikan sebagai perilaku yang baik dan 

tampak melalui lisan dan perbuatan serta selalu ada pada diri seseorang. Tanda-tanda 

adanya akhlak mulia pada diri seseorang dapat dilihat dari perilaku sehari-harinya 

berkaitan hubungan dengan diri sendiri, Tuhan maupun masyarakat. Perilaku mereka 

selalu ingin berbuat kebaikan. Sebaliknya tanda-tanda orang yang tidak memiliki 

akhlak yang mulia kecenderungannya selalu berbuat kejelekan dan tidak segan-segan 

melanggar aturan.5 Sehingga pembentukan akhlak mulia melalui pendidikan tentunya 

akan membawa Indonesia pada cita-cita luhurnya yaitu menjadi bangsa yang cerdas 

dan sejahtera serta bermartabat di mata dunia. 
                                                           

3Moh. Yamin, Menggugat Pendidikan Indonesia (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h. 15. 
4M. Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita: Akhlak (Cet. III; Tangerang: Lentera Hati, 

2019), h. 4. 
5Mustofa, “Akhlak Mulia dalam Pandangan Masyarakat”, Jurnal Nadwa 8, no. 2 (Oktober 

2004); h. 279. 
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Pentingnya pendidikan yang mengarah pada pembentukan akhlak juga dapat 

dilihat dari fakta kemerosotan akhlak masyarakat. Kemerosotan akhlak di kalangan 

masyarakat, di antaranya dapat dilihat pada peristiwa tawuran pada Minggu 26 Mei 

2019 melibatkan mahasiswa fakultas teknik dan fakultas bahasa Universitas Negeri 

Makassar. Akibat tawuran ini, ruang kelas menjadi rusak dan tidak dapat digunakan 

karena dibakar oleh para mahasiswa yang terlibat tawuran.6 Selanjutnya kemerosotan 

akhlak lainnya dapat dilihat di Jakarta. Viral diberitakan di media massa, bahwa 

terjadi tawuran antar warga di Manggarai yang dipicu oleh saling ejekan di media 

sosial.7 Fakta-fakta tersebut menunjukkan semakin merosotnya akhlak di tengah-

tengah masyarakat. Dimana antar individu semakin tidak saling menghargai, 

sebaliknya bahkan saling bermusuhan satu sama lain. Padahal mayoritas penduduk 

Indonesia beragama Islam, sudah seharusnya menampakkan akhlak terpuji sebagai 

upaya penyempurnaan iman kepada Allah swt. sebagaimana Nabi Muhammad saw. 

mengatakan dalam sebuah hadis: 

 

ثنََا يحَْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ  ثنََا أحَْمَدُ بْنُ حَنْبلٍَ، حَدَّ دِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حَدَّ مُحَمَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: َّ  أبَِي سَلمََةَ، عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ 

 8(رواه ابي دواد) أكَْمَلُ الْمُؤْمِنيِنَ إِيمَاناً أحَْسَنهُُمْ خُلقُاً

Artinya: 
Telah menceritakan Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan Yahya bin Sa’id, 
dari Muhammad bin Amr, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, berkata 

                                                           
6Redaksi Detik News, Tawuran Mahasiswa Pecah Di Makassar, Ruang Kelas Dibakar”, 

News.Detik.Com, 26 Mei 2019. https://news.detik.com/berita/d-4565250/tawuran-mahasiswa-pecah-
di-makassar-ruang-kelas-dibakar (20 Juni 2020) 

7Nur Habibie, Tawuran Manggarai Pecah Lagi, Diduga Dipicu Saling Ejek Di Media Sosial”, 
Liputan6.Com, 29 Oktober 2019. https://www.liputan6.com/news/read/4098289/tawuran-manggarai-
pecah-lagi-diduga-dipicu-saling-ejek-di-media-sosial (20 Juni 2020) 

8Abū Da>ud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ish}a>k bin Basyi>r bin Syida>d bin Amar al-Azdi al-
Sajasta>ni>, Sunan Abi> Dāud, jil. 2. (t.t.: Dār al-Fikr, t.th), h. 220. 
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Rasulullah shollahu ‘alaihi wasallam: “Orang mukmin yang paling sempurna 
imannya adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. Abu Dawud) 

Nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh leluhur bangsa, termasuk ajaran agama, 

tidak lagi terlihat dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan seakan hilang, padahal 

akhlak merupakan hal paling berharga dan sangat dihargai oleh orang lain.9 Hal ini 

kemudian menunjukkan bahwa pendidikan yang mengarah pada pembentukan 

akhlak atau pendidikan akhlak di masa sekarang maupun masa mendatang, sangat 

dibutuhkan guna membentuk pribadi-pribadi yang luhur untuk mengembalikan harga 

diri dan martabat bangsa di masa mendatang. 

Pendidikan akhlak di Indonesia pada dasarnya sudah diamanatkan di dalam 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diimplementasikan 

dalam suatu mata pelajaran Pendidikan Agama di setiap jenjang pendidikan yang 

bertujuan menjadikan peserta didik yang beragama dan berakhlak mulia.10 Pada 

perkembangannya, pada Kurikulum 2013 (K13) yang merupakan kurikulum terbaru 

yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2013, 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang diperuntukkan bagi peserta didik 

beragama Islam, ditambahkan kata “ dan Budi Pekerti” menjadi Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti. Penambahan kata tersebut, dapat dipahami bahwa 

pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ingin kembali lebih 

menekankan pembentukan akhlak atau budi pekerti yang luhur pada diri peserta 

didik. Artinya, pemerintah sudah mengambil langkah yang cukup tepat dalam upaya 

menangani kemerosotan akhlak yang belakangan terjadi di negeri ini. 

Permasalahan selanjutnya adalah meski pemerintah sudah memasukkan 

pendidikan akhlak ke dalam kurikulum pendidikan, bahkan dimasukkan ke setiap 

jenjang pendidikan, kemerososotan akhlak khususnya di kalangan peserta didik, 

                                                           
9M. Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita: Akhlak, h. xii. 
10Suparta, Pengantar Teori dan Aplikasi Pengembangan Kurikulum PAI (Cet. I; Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016), h. 276. 
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masih saja kerap terjadi.11 Khususnya pada jenjang peserta didik Sekolah Dasar, 

yang merupakan pendidikan dasar, tidak jarang ditemukan fakta miris terkait 

perilaku-perilaku yang tidak pantas. Seperti di salah satu pemberitaan, bahwa 

seorang siswa SD tewas setelah berkelahi dengan temannya.12 Selain itu perilaku 

menggunakan narkoba inhalasi (ngelem), pada sebuah penelitian yang dilakukan di 

kota Makassar pada tahun 2015 menunjukkan sebesar 48% dari total responden 

merupakan anak sekolah jenjang SD.13 Fakta-fakta tersebut menunjukkan masih 

adanya masalah pada proses pendidikan akhlak di sekolah, khususnya di tingkat SD. 

Padahal apabila pendidikan akhlak di tingkat SD tidak berhasil, tentu jauh akan lebih 

sulit pada tingkat SMP dan SMA.14 Sehingga proses pendidikan akhlak di tingkat SD 

memiliki peranan yang begitu penting. 

Pembelajaran merupakan inti dari aktifitas pendidikan, oleh sebab itu 

pemecahan atas masalah pendidikan harus difokuskan pada kualitas pembelajaran. 

Komponen-komponen yang dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas 

pembelajaran, di antaranya: peserta didik, tenaga pendidik, materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.15 Adapun 

dalam proses pembelajaran, komponen-komponen pembelajaran sangat dipengaruhi 

oleh suatu teori belajar yang digunakan seorang pendidik. Teori belajar menjadi 

perspektif atau sudut pandang seorang pendidik dalam menentukan tujuan, bahan 

                                                           
11Karwono dan Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran serta Pemanfaatan Sumber 

Belajar (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 2. 
12Andrian Salam Wiyono, “Siswa SD Tewas usai Berkelahi dengan Teman”, Merdeka.com, 

25 November 2017. https://www.merdeka.com/peristiwa/siswa-sd-tewas-usai-berkelahi-dengan-
teman.html (30 Mei 2021) 

13Azriful, dkk., “Gambaran Pengguna Narkoba Inhalasi (Ngelem) pada Anak Jalanan di Kota 
Makassar 2015”, Jurnal Al-Sihah, no. 1 (Januari – Juni 2016): h. 92. 

14Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik (Cet. VII; Depok: 
Rajawali Pers, 2018), h. 69. 

15Karwono dan Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran serta Pemanfaatan Sumber 
Belajar, h. 7. 
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ajar, metode, media, hingga model evaluasi dalam pembelajaran. Penggunaan suatu 

teori belajar yang tepat, tentu akan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran 

maupun tujuan pendidikan. Teori pembelajaran yang cukup populer dikenal di dunia 

pendidikan, salah satunya adalah teori behavioristik. Behavioristik merupakan suatu 

teori belajar menggunakan model hubungan stimulus-respon, yaitu memberikan 

stimulus tertentu kepada peserta didik sehingga menimbulkan respon berupa perilaku 

sesuai yang diinginkan sebagai hasil belajar yang dapat diamati, diukur, dan dinilai 

secara konkret.16 Menurut teori pembelajaran behavioristik, perilaku seorang peserta 

didik dapat dibentuk melalui apa yang disebut “modifikasi perilaku”.17 Hal ini tentu 

sejalan dengan tujuan pembelajaran akhlak, karena pada hakikatnya pendidikan 

akhlak bertujuan pada terbentuknya perilaku yang baik melalui proses belajar. 

Menurut Pudyo Susanto, teori behavioristik sangat efektif untuk mengubah 

perilaku maladaptif pada anak dan orang dewasa, yang mana perilaku maladaptif ini 

seringkali tidak pantas serta membahayakan.18 Perilaku maladaptif pada anak-anak 

seringkali dijumpai seperti mengganggu hingga berkelahi sesama temannya, 

berperilaku tidak sopan pada gurunya, dan sebagainya. Sehingga demikian, 

penggunaan teori behavioristik bisa dikatakan cukup relevan pada pembelajaran 

akhlak.  

Sedangkan menurut Muh. Nawawi di dalam kajian penelitiannya, bahwa teori 

behavioristik merupakan titik temu metode belajar yang dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran akhlak anak, metode ini menekankan sistem-sistem 

                                                           
16Ridwan Abdullah Sani, Strategi Belajar Mengajar (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), h. 

5. 
17Uyoh Sadulloh, Pengantar Filsafat Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 176-177. 
18Pudyo Susanto, Belajar Tuntas: Filosofi, Konsep, dan Implementasi (Jakarta: Bumi Aksara, 

2018), h. 28. 
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pembelajaran yang efisien, sistematis, menitikberatkan pada pembiasaan.19 Tidak 

dipungkiri bahwa suatu perilaku baik maupun buruk muncul dari sebuah kebiasaan-

kebiasaan. Melalui kebiasaan-kebiasaanlah pada akhirnya membentuk akhlak dalam 

diri seseorang. Beberapa ilmuan islam pun, di antaranya Imam Al-Ghazali 

sebagaimana yang dikutip Yanuar Arifin, mengemukakan metode pembiasaan 

(riyadhah) sebagai salah satu metode yang cukup efektif untuk membentuk akhlak 

mulia yang senantiasa melekat pada diri peserta didik.20 

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Majdi al-Hilali dalam buku 

karangannya “Ath-Thariq ila ar-Rabbaniyyah; Manhaja wa Sulukan” yang telah 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh A. Ikhwani, menyebutkan bahwa 

karakteristik jiwa pada diri seseorang adalah terbiasa melakukan suatu perilaku yang 

menjadi kebiasaannya.21 Seseorang jika sudah terbiasa melakukan suatu perilaku 

tertentu, biasanya akan terasa sulit untuk tidak melakukannya. Hal seperti ini dapat 

dilihat pada fenomena masyarakat di tengah pandemi Coronavirus disease 2019 

(Covid-19) yang terjadi sejak awal bulan Maret 2020, bertepatan bulan ramadhan. 

Sebagaimana diketahui bahwa untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, 

pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan termasuk di tempat-tempat 

ibadah, sehingga shalat lima waktu (termasuk shalat jumat) maupun shalat sunnah 

tarawih, dianjurkan untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Namun bagi sebagian 

masyarakat yang memiliki kebiasaan melaksanakan shalat lima waktu dan shalat 

tarawih di masjid, terlihat masih saja berbondong-bondong melaksanakan shalat di 

masjid seakan-akan tidak peduli terhadap sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah.  
                                                           

19Muh. Nawawi, “Pendekatan Behavioristik Skinner dalam Pembelejaran Akhlak: Kajian 
Metode Pembelajaran Akhlak Anak Usia Prasekolah Berdasarkan Kurikulum Departemen Agama”, 
Skripsi (Yogyakarta: Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2006), h. 4. 

20Yanuar arifin, Pemikiran-pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam (Yogyakarta: 
Divapress, 2018), h. 158. 

21Majdi al-Hilali, Ath-Thariq ila ar-Rabbaniyyah; Manhaja wa Sulukan, terj. A. Ikhwani, 
Pribadi yang Dicintai Allah: Menjadi Hamba Rabbani (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2005), h. 161. 
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Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa penerapan teori 

behavioristik cukup efektif dalam pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 untuk 

membentuk akhlak peserta didik. Khususnya di tingkat SD, mengingat secara 

perkembangan fungsi kognitif anak usia SD (6 sampai 10 tahun) masih bersifat 

mekanistik. Adapun hal tersebut sesuai dengan asumsi yang dikemukakan oleh aliran 

teori behavioristik, bahwa anak manusia lahir tanpa warisan kecerdasan, warisan 

bakat, warisan perasaan dan warisan yang bersifat abstrak lainnya22 dan menganggap 

manusia bersifat pasif (mekanistik). Kondisi demikian berimplikasi pada pengamalan 

ibadah termasuk akhlak masih bersifat peniruan yang sangat bergantung pada 

sosialisasi yang dilakukan oleh orangtua, guru, maupun lingkungan sekitarnya.23 

Maka menjadi menarik peneliti mengkaji lebih dalam terkait penerapan teori 

behavioristik dalam pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar. 

Tentunya hasil penelitian kemudian akan menjadi sebuah alternatif solusi dalam 

proses pembelajaran sebagai upaya membentuk akhlak peserta didik di tingkat 

Sekolah Dasar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan bagian yang diperuntukkan untuk menghindari 

kekeliruan penafsiran terhadap variabel-variabel yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini.24 Fokus penelitian pada penelitian ini, yaitu mengungkap penerapan 

teori behavioristik dalam proses pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 di tingkat 

Sekolah Dasar. 

                                                           
22Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Cet. 3; Jakarta: Rajagrafindo, 2004), h. 104. 
23Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, h. 68. 
24Universitas Islam  Negeri Alauddin, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, 

Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin University Press, 2013),  h. 13. 
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2. Deskripsi Fokus 

Adapun deskripsi fokus dijabarkan pada tabel berikut ini: 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Teori behavioristik dalam 

pembelajaran akhlak 

kurikulum 2013 tingkat 

sekolah dasar. 

a. Gambaran teori behavioristik dalam pembelajaran. 

b. Gambaran pembelajaran akhlak kurikulum 2013 

tingkat sekolah dasar. 

c. Penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran 

akhlak kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu dirumuskan sebuah rumusan 

masalah yang kemudian akan dijawab di dalam proses penelitian. berupa pertanyaan 

penelitian yang berfungsi sebagai batasan masalah penelitian dan menjadi patokan 

dalam memilih data-data yang akan dikumpulkan dan dianalisis sebagai jawaban atas 

pertanyaan penelitian tersebut.25 Peneliti kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan 

sebagai rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran teori behavioristik dalam pembelajaran? 

2. Bagaimana gambaran pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 tingkat Sekolah 

Dasar? 

3. Bagaimana penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran akhlak 

Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar? 

                                                           
25Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 67. 
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D. Penelitian Sebelumnya 

Pemaparan penelitian-penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai momentum 

bagi peneliti untuk mendemonstrasikan literatur-literatur yang berkaitan dengan 

pokok masalah yang akan diteliti. Melalui pemaparan penelitian terdahulu, peneliti 

mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik pada penelitian 

yang dilakukan. Selain itu, peneliti menunjukkan bahwa pokok masalah yang akan 

dijawab pada penelitian belum pernah diteliti sebelumnya, atau berbeda dengan 

penelitian sebelumnya.26 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti akan memaparkan hasil bacaan 

dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok masalah yang 

diteliti, sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Muh. Nawawi B. dalam bentuk Skripsi berjudul: “Pendekatan 

Behavioristik Skinner dalam Pembelajaran Akhlak (Kajian Metode 

Pembelajaran Akhlak Anak Usia Prasekolah Berdasarkan Kurikulum 

Departemen Agama)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengungkapkan 

bagaimana pendekatan behavioristik Skinner dalam pembelajaran akhlak 

anak usia prasekolah berdasarkan Kurikulum Departemen Agama. Penelitian 

merupakan penelitian pustaka (library research), dengan menggunakan 

pendekatan analisis tekstual (texstual analysis) dan analisis kontekstual 

(contexstual analysis). Data diperoleh melalui data primer dan data sekunder 

yang relevan dengan pembahasan penelitian kemudian dianalisis secara 

deskriptif. 

2. Penelitian oleh Rahma Desyani dalam bentuk Skripsi berjudul: “Telaah 

Unsur-unsur Behavioristik pada Pendekatan dan Metode Behavioristik”. 

                                                           
26Universitas Islam  Negeri Alauddin, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, 

Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, h. 13. 
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Penelitian bertujuan untuk mengkaji lebih dalam teori Behavioristik, metode 

dan pendekatannya. Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka (library 

research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang 

digunakan adalah data literer atau data tertulis seperti buku, jurnal, artikel, 

dan lain-lain yang terkait dengan teori behavioristik, juga pendekatan dan 

metodenya. Data yang sudah terkumpul diolah menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. 

3. Penelitian oleh Septi Nurjanah dkk. berbentuk artikel dalam jurnal berjudul: 

“Analisis Metode Pembelajaran Akidah Akhlak dalam Meningkatkan 

Pemahaman dan Karakter Peserta Didik”. Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui macam-macam metode pembelajaran dan mengetahui metode 

pembelajaran akidah akhlak yang tepat dalam meningkatkan pemahaman dan 

karakter siswa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan 

referensi yang digunakan dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah. 

4. Penelitian Novi Irwan Nahar dalam bentuk artikel dalam sebuah jurnal 

dengan judul: “Penerapan Teori Belajar Behavioristik dalam Proses 

Pembelajaran”. Penelitian bertujuan untuk mengkaji lebih dalam penerapan 

teori Behavioristik dalam proses pembelajaran. Penelitian tersebut merupakan 

penelitian pustaka (library research), dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. 

5. Penelitian oleh Muhammad Fadhil, dkk., yang dimuat di dalam sebuah jurnal 

dengan judul: “Penerapan Teori Belajar Behavioristik dalam Pembelajaran 

PAI”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pentingnya penerapan 

teori behavioristik terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di 

lapangan, yaitu di SDN Nogopuro Yogyakarta. 
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E. Kerangka Teoretis 

Kerangka teoretis merupakan langkah di dalam penelitian berupa konsep-

konsep berkenaan dengan judul atau tema penelitian, dibuat berdasarkan proses 

berpikir deduktif dalam rangka menghasilkan konsep baru yang akan memudahkan 

peneliti menjawab rumusan masalah penelitian.27 Sehingga pada bagian ini akan 

dibahas beberapa konsep berkenaan dengan judul atau tema penelitian. 

1. Konsep Belajar dan Pembelajaran 

a. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Aktivitas belajar dalam kehidupan sehari-hari cukup mudah ditemukan, 

seperti seorang anak yang bertanya kepada ibunya tentang mainannya, seorang anak 

yang belajar cara-cara berhitung, seseorang anak gadis yang sedang belajar 

memasak, dan sebagainya. Pada realitas tersebut, aktivitas belajar dapat dipahami 

secara sederhana sebagai suatu aktivitas untuk mendapat pengetahuan ataupun 

keterampilan. Adapun pengertian secara umum dan cukup populer sebagaimana 

dikemukakan oleh John W. Santrock, belajar diartikan sebagai suatu perubahan yang 

relatif permanen pada perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang terjadi 

melalui pengalaman.28 Pada pengertian ini terdapat beberapa hal yang dapat 

dipahami, pertama bahwa suatu individu dianggap telah belajar jika terjadi 

perubahan pada perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir. Sebagai contoh 

seorang anak dikatakan telah belajar berhitung penjumlahan, jika terdapat perubahan 

dari awalnya tidak tahu berhitung penjumlahan, berubah menjadi tahu berhitung 

penjumlahan. Kedua, bahwa perubahan yang terjadi bersifat relatif permanen. Hal ini 

                                                           
27Universitas Islam  Negeri Alauddin, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, 

Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, h. 15. 
28John W. Santrock, Psikologi Pendidikan Edisi 5 Buku 1 (Jakarta: Salemba Humanika, 

2014), h. 245-246. 
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dapat dilihat pada keadaan anak didik setelah menjalani aktivitas belajar pengetahuan 

tertentu, perubahan pengetahuan biasanya tidak berlangsung lama, yang berarti 

menunjukkan sifat perubahan tidak menetap. Ketiga, bahwa perubahan perilaku 

merupakan hasil dari pengalaman. Sebagaimana seorang anak yang memiliki 

kemampuan berhitung merupakan hasil dari pengalaman sebelumnya yaitu 

pengalaman berlatih keterampilan hitung. 

Selain diartikan secara umum di atas, untuk memberikan pemahaman secara 

utuh, perlu membuka pengertian belajar berdasarkan beberapa teori belajar yang 

dikenal di dunia pendidikan, di antaranya adalah teori behavioristik, kognitivisme, 

dan humanisme. Ilmuan dari masing-masing teori berbeda satu sama lainnya dalam 

memberikan pengertian tentang belajar, dikarenakan pandangan yang dijadikan 

landasan juga berbeda. Pudyo Susanto mengutip beberapa pendapat dari beberapa 

ilmuan berbagai teori mengenai pengertian belajar, sebagai berikut: 

1) Ilmuan Ivan Petrovich Pavlov mengartikan belajar sebagai respon terhadap 

stimulus. Respon yang dimaksud berupa perilaku yang nampak keluar dari 

suatu organisme, yang dikarenakan adanya stimulus yang berupa perubahan 

kondisi benda maupun kejadian tertentu. Pengertian ini dikenal sebagai 

pengertian belajar dari aliran behavioristik, yang fokus pada tingkah laku 

sebagai hasil belajar yang dapat diamati, diukur dan dinilai; 

2) Ilmuan Robert Gagne memandang belajar sebagai suatu proses penerimaan, 

pemrosesan, dan penyimpanan informasi di dalam otak serta pengorekan 

kembali untuk menanggapi kondisi lingkungan, yang pada umumnya dalam 

bentuk perilaku yang dapat diamati. Pengertian ini merupakan pengembangan 

dari pengertian sebelumnya yang dikemukakan oleh Ivan P. Pavlov. 

Pengertian yang dikemukakan Robert Gagne menerangkan lebih kompleks, 

bahwa belajar tidak hanya sekedar perubahan perilaku yang nampak, akan 
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tetapi didahului suatu pemrosesan yang terjadi di dalam otak seorang 

individu, yang kemudian dari hasil pemrosesan tersebut menghasilkan 

perubahan perilaku yang nampak; 

3) Ilmuan Jean Piaget memberikan pengertian belajar sebagai sebuah proses 

perubahan serta perkembangan struktur kognitif pada seorang individu 

sebagai adaptasi atas perubahan lingkungannya. Berbeda dengan pengertian 

belajar sebelumnya, pengertian ini berasal dari aliran teori kognitivisme yang 

memandang proses belajar bukan pada aspek perubahan perilaku akan tetapi 

pada aspek perubahan struktur kogntif. Adapun perilaku yang nampak 

merupakan hipotesis dari hasil perubahan dan perkembangan struktur 

kognitif. 

4) Ilmuan John Locke memberikan pengertian belajar sebagai proses 

memperbaiki diri dengan mengubah lingkungan. Pengertian dari ilmuan ini 

berasal dari aliran teori belajar humanistik, yang memandang proses belajar 

tidak bergantung pada lingkungan.29 

Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian belajar dari bebeberapa ilmuan 

berbagai teori di atas, dapat dipahami bahwa tidak terdapat pengertian belajar secara 

universal yang dapat diterima atau mewakili semua aliran teori belajar. Pengertian 

belajar sangat bergantung pada pandangan masing-masing teori yang menjadi 

landasan dalam memberikan pengertian belajar. 

Adapun pembelajaran merupakan kata yang begitu erat kaitannya dengan kata 

belajar, dikarena belajar maupun pembelajaran berasal dari kata yang sama yaitu 

“ajar” yang berarti petunjuk bagi seseorang agar diketahui. Adapun pembelajaran 

merupakan kombinasi antara kegiatan belajar dan mengajar. Belajar identik dengan 

aktivitas siswa sebagai peserta didik, sedangkan mengajar cenderung dilakukan oleh 

                                                           
29Pudyo Susanto, Belajar Tuntas: Filosofi, Konsep, dan Implementasi, h. 20. 
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guru sebagai seorang pendidik. Sehingga pembelajaran secara dapat dipahami 

sebagai kombinasi penyederhanaan kata antara belajar dan mengajar, yaitu proses 

belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar.30 

Penggunaan kata pembelajaran mulai dikenal pada Undang-undang No. 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui undang-undang ini, 

pembelajaran didefinisikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.31 Berdasarkan definisi tersebut, 

pembelajaran dapat dipahami sebagai sebuah situasi interaksi dimana peserta didik 

melakukan aktivitas belajar yang dibantu oleh guru sebagai pendidik dengan 

memanfaatkan sumber belajar sehingga peserta dapat lebih mudah memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, maupun perbaikan sikap. Akan tetapi pada realitasnya, 

kata yang lebih populer digunakan di lapangan pendidikan adalah kata mengajar. 

Sedangkan menurut ilmuan, pembelajaran oleh Reigeluth dan Carr-Chellman 

sebagaimana dikutip oleh Muhammad yaumi, “as anything that is done purposely to 

facilitate learning”. Diartikan oleh Muhammad Yaumi, yaitu pembelajaran dapat 

dipahami sebagai segala sesuatu yang dilakukan dengan maksud untuk memfasilitasi 

belajar. Hal senada juga dikemukakan oleh Driscoll, yang dijuga dikutip oleh 

Muhammad Yaumi, bahwa pembelajaran dapat dilihat sebagai upaya yang disengaja 

untuk mengelola suatu kejadian atau peristiwa belajar, yang bermaksud memfasilitasi 

peserta didik sehingga mencapai tujuan pembelajaran.32 

Adapun menurut Wina Sanjaya sebagaimana dikutip oleh Ahmad Susanto, 

pembelajaran dapat dipahami dari dua perspektif. Sebagaimana dikemukakan oleh 

                                                           
30Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Edisi Kedua (Cet. V; 

Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 20-21. 
31Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional,”  dalam Ishana Hanifah, Himpunan Lengkap Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, 
h. 12. 

32Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran Edisi Pertama (Jakarta: 
Prenadamedia, 2018), h. 6. 
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Wina Sanjaya dalam Ahmad Susanto, pertama pembelajaran sebagai suatu proses 

menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Kedua, pembelajaran 

dipahami sebagai suatu upaya mengatur lingkungan.33 Pada pemahaman pertama, 

pembelajaran juga lebih dikenal dengan proses mentransfer ilmu oleh pendidik 

kepada peserta didik. Sedangkan pada pemahaman kedua, pembelajaran lebih 

ditekankan pada bagaimana mengubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik 

sehingga terbentuk lingkungan baik pula. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan pengertian 

pembelajaran yaitu suatu situasi interaksi antara peserta didik yang belajar dengan 

bantuan guru yang memfasilitasi ataupun mentransfer ilmu sehingga peserta didik 

dapat lebih mudah memperoleh pengetahuan, keterampilan, maupun perbaikan sikap 

yang kemudian menciptakan lingkungan yang baik. 

b. Komponen Pembelajaran 

Komponen pembelajaran merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam sistim 

atau kegiatan pembelajaran. Adapun secara umum komponen pembelajaran antara 

lain: tujuan, materi/ bahan, metode, media, dan evaluasi pembelajaran. 

1) Tujuan Pembelajaran 

Tujuan merupakan suatu hal yang hendak diraih dengan usaha atau kegiatan 

tertentu. Setiap kegiatan haruslah memiliki tujuan karena tujuan menjadi titik arah 

yang akan dicapai dari kegiatan tersebut. Tanpa tujuan kegiatan akan berjalan 

mengalir tanpa arah yang pada akhirnya kegiatan menjadi tidak jelas dan tidak 

bermanfaat. Tujuan pun akan menjadi dasar untuk mengukur berhasil tidaknya suatu 

kegiatan, sehingga kehadiran tujuan dalam suatu kegiatan sangat signifikan. 

                                                           
33Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Edisi Kedua, h. 20-21. 



17 
 

Adapun tujuan di dalam pembelajaran, dikenal dengan istilah tujuan 

instruksional atau tujuan pembelajaran. Pengertian tujuan pembelajaran oleh 

Williams dalam Muhammad Yaumi: 
Instructional goals describe what behavior students will learn or be able to 
do after instruction and indicate the context in which behavior is to occur. 
Instructional goals have three basic requirements: a) should be measured; 
that is, describe the behavior the students is to perform in directly observable 
terms; b) should indicate what the student can reasonably accomlish; c) 
should specify the context in which the behavior is to occur to make the 
behavior function.34 

Dapat dipahami dari pengertian di atas, bahwa tujuan instruksional 

menggambarkan tentang perilaku apa yang akan siswa pelajari maupun hal yang 

mampu dilakukannya setelah pembelajaran dilakukan, serta keadaaan seperti apa 

perilaku itu bisa terjadi. Tujuan instruksional menurut Wiliam tersebut, 

mengisyaratkan tiga hal pada suatu tujuan instruksional, yaitu; a) dapat diukur, yaitu 

tujuan instruksional menggambarkan perilaku siswa yang dapat dilakukan secara 

langsung untuk diamati; b) menunjukkan tentang hal yang dapat diselesaikan oleh 

siswa; dan c) menunjukkan konteks dimana perilaku itu terjadi dan dapat berfungsi. 

Sedangkan menurut Dick and Carey, sebagaimana dikutip Muhammad Yaumi 

adalah: 

Instructional goal is: a) a clear, general statement of learner outcomaes that 

is; b) related to an identified problem and needs assessment; and c) 

achievable through instruction rather than some more efficient means such as 

enhancing motivation of employees.35 

Bahwa tujuan pembelajaran: a) berupa pernyataan umum yang jelas akan 

hasil belajar yang diinginkan terhadap peserta didik; b) berkaitan dengan masalah 

dan kebutuhan penilaian; c) dapat dicapai melalui kegiatan pembelajaran.  

                                                           
34Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013 (Jakarta: Kencana, 2017), h. 85. 
35Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013, h. 86. 
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Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran adalah sebuah pernyataan umum yang jelas mengenai hasil belajar 

yang akan dicapai oleh peserta didik, yang dapat dilakukan pada keadaan tertentu 

serta dapat diamati secara terukur setelah melakukan suatu kegiatan pembelajaran. 

Adapun terkait hasil yang akan dicapai dalam suatu tujuan pembelajaran, oleh 

ilmuan Gordon sebagaimana dikutip oleh Muhammad Yaumi mengemukakan: 

instructional objectives describe the skills, knowledge, abilities or attitudes students 

should possess or demonstrate after they complete the training. 36 Pendapat tersebut 

mengklasifikasikan hasil belajar pada suatu kegiatan pembelajaran mencakup tiga 

aspek yaitu aspek keterampilan, aspek pengetahuan, aspek kemampuan atau sikap 

yang mampu ditunjukkan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu proses 

latihan atau pembelajaran.  

Pengklasifikasian tujuan pembelajaran ini juga dikenal dengan istilah 

taksonomi pembelajaran. Taksonomi pembelajaran merupakan klasifikasi tujuan 

pembelajaran yang mencakup tiga domain, yaitu kognitif, afeksi, dan psikomotorik. 

Domain kognitif merupakan domain yang berhubungan dengan ranah kemampuan 

berpikir tentang berbagai realitas baik umum maupun spesifik, pola-pola hubungan 

antar realitas, maupun konsep yang tercipta dari hasil berpikir suatu realitas. Adapun 

domain afeksi berkisar pada ranah emosi, berupa sikap, penilaian, kondisi perasaan. 

Sedangkan domain psikomotorik berkisar pada kemampuan fisik pada peserta didik. 

2) Materi Pembelajaran 

Menurut beberapa ahli, materi pembelajaran didefinisikan ke dalam tiga 

cakupan, antara lain: a) suatu informasi, alat ataupun teks yang dibutuhkan oleh 

pendidik dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran; b) segala 

                                                           
36Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013, h. 150. 
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bentuk bahan yang dapat membantu pendidik pada proses pembelajaran di kelas; dan 

c) seperangkat inti/ isi dalam pembelajaran yang tersusun sistematis, menampilkan 

kompetensi yang akan dikuasai peserta didik pada proses pembelajaran.37 

Berdasarkan beberapa cakupan pengertian tersebut, definisi materi pembelajaran 

dapat dirangkum sebagai segala hal berbentuk informasi, teks, alat, dan sebagainya 

yang tersusun secara sistematis dalam rangka mencapai suatu tujuan pembelajaran 

(kompetensi) yang membantu seorang pendidik dalam merencanakan maupun 

mengimplementasikan pembelajaran di kelas. Materi pembelajaran merupakan isi 

atau inti dalam pembelajaran, sehingga materi pembelajaran memiliki kedudukan 

yang begitu penting. Pencapaian tujuan pembelajaran sangat ditentukan oleh 

penguasaan materi pembelajaran oleh pendidik. Oleh karenanya seorang pendidik 

perlu menguasai suatu materi pembelajaran sebelum maupun saat pembelajaran 

sedang berlangsung. 

3) Metode Pembelajaran 

Pengertian metode merujuk pada suatu upaya untuk mengimplementasikan 

rencana strategi yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah 

disusun tercapai secara optimal.38 Adapun pengertian metode pembelajaran 

dikemukakan oleh Ridwan Abdullah Sani sebagai suatu cara penyampaian materi 

pelajaran sebagai upaya mencapai tujuan pembelajaran.39 Sedangkan Ahmad Susanto 

mengartikan pengertian metode pembelajaran sebagai suatu cara yang digunakan 

guru dalam menyajikan bahan pelajaran.40 Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, 

dapat dipahami bahwa metode pembelajaran adalah upaya seorang pendidik dalam 
                                                           

37Isa Ansori, Perencanaan Sistem Pembelajaran (Sidoarjo: Umsida Press, 2008), h. 43. 
38Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013, h. 231. 
39Ridwan Abdullah Sani, Strategi Belajar Mengajar, h. 100. 
40Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Edisi Kedua, h. 43. 
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mengimplementasikan strategi yang telah direncanakan berupa cara penyampaian 

atau cara penyajian materi pembelajaran sehingga mencapai tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 

Adapun terkait dengan macam metode pembelajaran, sangat banyak oleh para 

pakar pendidikan. Di antaranya beberapa metode pembelajaran dikemukakan oleh 

Gagne dalam Ridwan Abdullah Sani, yaitu tutorial, kuliah, resitasi, diskusi, kegiatan 

laboratorium, dan pekerjaan rumah. Adapun metode pembelajaran lainnya oleh 

Molenda dalam Ridwan Abdullah Sani di antaranya tutorial, ceramah, diskusi, 

kegiatan laboratorium, belajar mandiri, dan latihan. 41 Selain metode-metode tersebut 

terdapat pula metode yang seringkali ditemui di lapangan, di antaranya metode 

demonstrasi, metode panel dan debat, metode bermain peran, maupun metode 

simulasi. Pemilihan metode dalam pembelajaran tertentu, bergantung pada beberapa 

aspek seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik peserta didik 

maupun lingkungan di mana pembelajaran berlangsung. 

4) Media Pembelajaran 

Secara sederhana media pembelajaran dapat dipahami sebagai sesuatu hal 

yang dapat dijadikan sebagai alat perantara yang menyalurkan pesan/ informasi 

dalam sebuah peristiwa belajar, yang disengaja dalam upaya memfasilitasi peserta 

didik sehingga mencapai tujuan pembelajaran. 

Sementara itu, menurut para pakar di bidang pendidikan di antaranya 

dikemukakan oleh Hamalik dalam Muhammad Asdam, media pembelajaran 

diartikan sebagai alat ataupun teknik yang dapat digunakan dalam rangka 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa pada proses 

pendidikan di sekolah. Hal yang cukup berbeda dikemukakan oleh Yusuf dalam 

                                                           
41Ridwan Abdullah Sani, Strategi Belajar Mengajar, h. 166. 
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Muhammad Asdam, media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa.42 

Sedangkan Muhammad Yaumi menjelaskan pengertian media pembelajaran, 

yaitu semua bentuk peralatan fisik yang didesain secara terencana untuk 

menyampaikan informasi dan membangun informasi.43 Adapun Joyce Bruce dalam 

Falahudin, mengartikan media pembelajaran meliputi alat bantu pembelajar 

(pendidik) dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke 

penerima pesan belajar (pebelajar).44 

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan, 

dapat disimpulkan bahwa, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

dijadikan alat perantara pesan/ informasi oleh guru kepada siswa, yang didesain 

secara terencana dan mampu merangsang pikiran, perhatian dan kemauan siswa di 

dalam proses pembelajaran, sehingga terbangun komunikasi dan interaksi yang 

efektif antara guru dan siswa. 

Kehadiran media di dalam proses pembelajaran memiliki fungsi yang cukup 

penting dalam mencapati tujuan pembelajaran yang maksimal. Media pembelajaran 

berfungsi di antaranya, sebagai berikut: a) menangkap suatu objek atau peristiwa-

peristiwa tertentu; b) memanipulasi keadaan dan peristiwa atau objek tertentu; dan c) 

menambah gairah dan motivasi belajar peserta didik.45 Melalui media pembelajaran 

suatu realitas peristiwa yang berhubungan dengan pembelajaran, dapat dihadirkan di 

dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Hal tersebut akan membuat para peserta 

didik tidak jenuh sehingga akan menambah semangat ketika belajar di kelas. 

                                                           
42Muhammad Asdam, Strategi Belajar Mengajar (Makassar: Lipa, 2013), h. 141. 
43Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran, h. 7. 
44Falahudin, “Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran”, h. 109. 
45Ridwan Abdullah Sani, Strategi Belajar Mengajar, h. 325-326. 
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Mengenai karakteristik media pembelajaran, Robert Kozma dalam 

penelitiannya mengemukakan tiga karakteristik media pembelajaran. Sebagaimana 

dikutip oleh Muhammad Yaumi, karakteristik media menurut Robert Kozma dapat 

dilihat dari perspektif teknologi, sistem simbol, dan kemampuan prosesing. Pertama, 

aspek teknologi menunjukkan fungsi sebuah media berupa teknologi yang ada pada 

media tersebut. Aspek teknologi pada sebuah media memberikan pengaruh yang 

cukup kuat terhadap peningkatan kecerdasan (aspek kognitif) manusia.46 Ragam 

media pembelajaran berdasarkan aspek teknologinya seperti televisi, radio, surat 

kabar, buku, internet, dan sebagainya.  

Kedua, aspek simbol. Sistem simbol adalah model tampilan atau rangkaian 

elemen (seperti kata dan komponen gambar) yang saling berhubungan dalam setiap 

sistem kalimat dan digunakan dengan cara yang dapat ditentukan dalam 

hubungannya dengan bidang yang dirujuk (seperti kata dan kalimat dalam teks yang 

merepresentasikan orang, benda, dan aktivitas yang disusun untuk membentuk 

cerita). Ketiga, media dapat dilihat pada aspek kemampuan memproses, dalam upaya 

memfasilitasi peserta didik melaksanakan aktivitas secara efektif dan efisien.47 

Adapun terkait dengan ragam media pembelajaran menurut Coger, dikutip 

oleh Ridwan Sani Abdullah, media pembelajaran dibagi dalam enam kelompok 

media pembelajaran, yaitu: 

a) Kelompok 1: benda nyata, seperti makhluk hidup, , mobil, dan sebagainya; 

b) Kelompok 2: tamasya, tur pendidikan, kunjungan ke kebun binatang, dan 

kunjungan ke planetarium; 

c) Kelompok 3: media audio-visual, seperti televisi dan video; 

d) Kelompok 4: media visual, seperti peta, gambar, diagram, dan tayangan; 

e) Kelompok 5: media audio, seperti radio, CD player, kaset; dan 

                                                           
46Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran, h. 10. 
47Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran, h. 10. 
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f) Kelompok 6: media berbasis komputer, seperti program pada komputer, dan 

informasi internet.48 

Sedangkan Smaldino, dkk. dalam Muhammad yaumi, membagi media 

pembelajaran ke dalam enam bagian, yaitu teks, audio, visual, video, perekayasa, dan 

orang. Sedangkan Muhammad Yaumi membagi media pembelajaran ke dalam tujuh 

bagian, dari media yang sederhana hingga yang kompleks, yaitu realia, model, teks, 

visual, audio, video, dan multimedia.49 

5) Evaluasi Pembelajaran 

Menurut kebahasaan, kata “evaluasi” merupakan serapan dari bahasa Inggris 

“evaluation” dari kata dasar “value” yang berarti “nilai” atau “harga”.50 Maka 

secara kebahasaan evaluasi dapat didefinisikan sebagai penilaian. Sedangkan definisi 

evaluasi menurut ahli, di antaranya dikemukakan oleh Djaali dan Muljono dalam 

Muhammad Yaumi yaitu evaluasi sebagai sebuah proses penilaian dengan kriteria 

tertentu terhadap suatu obyek atau kegiatan.51 Berdasarkan pengertian tersebut, maka 

evaluasi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses penilaian dengan 

standar atau kriteria tertentu terhadap proses pembelajaran. Tahapan evaluasi 

pembelajaran ini bisa dikatakan tahapan yang dilakukan untuk mengakhiri sebuah 

kegiatan pembelajaran.  

Evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan berbagai data terkait 

pelaksanaan pembelajaran, yang dikemudian dijadikan acuan untuk menilai suatu 

pembelajaran berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan. Adapun hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk tindakan yang akan 

                                                           
48Ridwan Abdullah Sani, Strategi Belajar Mengajar, h. 323. 
49Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran, h. 10. 
50M. Karman. Tafsir Ayat-ayat Pendidikan (Cet. I; Bandung Rosdakarya, 2018), h. 317. 
51Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013, h. 295. 
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dilakukan selanjutnya untuk perbaikan maupun pengembangan pembelajaran 

selanjutnya. 

Menurut Muhammad Yaumi, dari berbagai macam bentuk evaluasi 

pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli, bentuk evaluasi pembelajaran 

bermuara pada tiga bentuk evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.52 

Secara umum evaluasi formatif diketahui sebagai proses penilaian yang dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung, sedangkan evaluasi sumatif merupakan 

proses penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung. 

2. Teori Behavioristik dalam Pembelajaran 

Makna behavior adalah tingkah laku, yang dilakukan oleh organisme, sistem, 

atau entitas buatan dalam hubungannya dengan diri sendiri atau lingkungan mereka 

yang meliputi sistem lain atau organisme sekitar.53 Teori belajar behavioristik adalah 

sebuah teori tentang perubahan tingkah laku melalui pengalaman. Aliran ini 

menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar, yang 

dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret.54 Sebaliknya bagi aliran 

behavioristik, pikiran, perasaan, dan motif merupakan materi pelajaran yang tidak 

tepat untuk ilmu perilaku (diabaikan), karena hal-hal tersebut tidak dapat langsung 

diamati.55 

                                                           
52Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013, h. 297. 
53Ningsih Fadhilah, “Model Bimbingan Belajar Behavioristik dan Pandangannya dalam 

Perspektif Islam”, Jurnal Hikmatuna 2, no. 2 (Desember 2016): h. 238. 
54Ridwan Abdullah S, Strategi Belajar Mengajar (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), h. 5. 
55John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, h. 246. 
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a. Prinsip-prinsip Perilaku Menurut Teori Behavioristik 

Hasil penelitian dari para tokoh pengembang teori behavioristik, 

menghasilkan prinsip-prinsip perilaku. Prinsip-prinsip perilaku ini dijadikan dasar 

atau acuan untuk pengembangan pendekatan di dalam proses pembelajaran. 

1) Perilaku sebagai Hubungan Stimulus dan Respon 

Menurut teori behavioristik, perilaku belajar adalah suatu perubahan tingkah 

laku yang dapat diamati secara langsung, yang terjadi melalui hubungan antara 

stimulus-stimulus dan respon-respon. Para penganut teori ini berpendapat bahwa 

sudah cukup bagi siswa untuk mengasosiasikan stimulus-stimulus dan respon-respon 

yang diberi reinforcement apabila ia memberikan respon yang benar. Mereka tidak  

mempersoalkan apa yang terjadi dalam pikiran siswa sebelum dan sesudah respon 

dibuat. Behavioris berkeyakinan bahwa setiap anak manusia lahir tanpa warisan 

kecerdasan, warisan bakat, warisan perasaan dan warisan yang bersifat abstrak 

lainnya56 dan menganggap manusia bersifat mekanistik (pasif), yaitu merespon 

terhadap lingkungan dengan kontrol yang terbatas dan mempunyai peran yang 

sedikit terhadap dirinya sendiri.57 Sehingga hasil belajar siswa bergantung pada 

stimulus-stimulus yang diberikan oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya. 

2) Penghargaan dan Hukuman sebagai Penguatan Perilaku 

Konsep behavioristik memandang bahwa perilaku individu merupakan hasil 

belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi 

belajar dan didukung dengan berbagai penguatan (reinforcement) untuk 

                                                           
56Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Cet. 3; Jakarta: Rajagrafindo, 2004), h. 104. 
57Evi Aeni Rufaedah, “Teori Belajar Behavioristik Menurut Perspektif Islam”, Risalah Jurnal 

Pendidikan dan Studi Islam 4, no. 1 (Desember 2012); h. 17. 
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mempertahankan perilaku atau hasil belajar yang dikehendaki.58 Maka dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar sangat bergantung pada bagaimana kondisi-kondisi 

yang melingkupi seorang individu mampu menguatkan sebuah perilaku. 

Adapun bentuk penguatan terdiri dari dua, yaitu penguatan positif dan 

penguatan negatif. Penguatan positif (reward) yaitu frekuensi respon meningkat 

karena diikuti oleh stimulus bermanfaat, seperti dalam contoh di mana komentar 

guru positif meningkatkan perilaku menulis siswa. Demikian pula, memuji orangtua 

di sebuah rapat antara orangtua dan guru, dapat mendorong mereka untuk kembali 

menghadiri rapat-rapat berikutnya. Sebaliknya, dalam penguatan negatif, frekuensi 

respon meningkat karena diikuti dengan rangsangan berupa hukuman (punishment). 

Sebagai contoh, seorang ayah mengomel pada anaknya untuk mengerjakan pekerjaan 

rumah. Ia terus mengomel. Akhirnya, anak bosan mendengar omelan dan melakukan 

pekerjaan rumahnya. Respon si anak dihapus oleh stimulus hukuman (punishment) 

berupa omelan yang tidak menyenangkan bagi si anak.59 

3) Peningkatan Perilaku Bergantung “Hukum Efek” 

Percobaan Thorndike pada seekor kucing, menemukan “Hukum efek”.60 Pada 

Hukum Efek (The Law of Effect) Thorndike, intensitas hubungan antara stimulus (S) 

dan respon (R) sangat dipengaruhi oleh efek dari hubungan yang terjadi. Apabila 

efek hubungan S-R menyenangkan, maka perilaku akan meningkat. Sebaliknya, jika 

efek hubungan S-R tidak menyenangkan, maka perilaku akan melemah. Namun, 

Thorndike telah merevisi hukum ini setelah tahun 1930. Menurut Thorndike, akibat 

dari reward (efek yang menyenangkan) jauh lebih besar dalam memperkuat perilaku 

                                                           
58Sigit Sanyata, “Teori dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik dalam Konseling”, Jurnal 

Paradigma 14, (2012): h. 3. 
59John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, h. 251. 
60Pudyo Susanto, Belajar Tuntas: Filosofi, Konsep, dan Implementasi, h. 24. 
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dibandingkan punishment (efek yang tidak menyenangkan) dalam menurunkan 

perilaku. Oleh karenanya dapat dikatakan, reward akan meningkatkan perilaku, 

tetapi punishment belum tentu akan mengurangi atau menghilangkan perilaku.61 

4) Asumsi Dasar Pembentukan Perilaku (Shaping) 

Skinner menjelaskan pembentukan perilaku manusia dengan tiga asumsi 

dasar, di mana asumsi pertama dan kedua pada dasarnya menjadi asumsi psikologi 

pada umumnya, bahkan juga merupakan asumsi semua pendekatan ilmiah. Ketiga 

asumsi tersebut adalah: 

1) Tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu (behavior is lawful). Ilmu adalah 

usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu 

berhubungan secara teratur dengan peristiwa lain; 

2) Tingkah laku dapat diramalkan (behavior can be predicted). Ilmu bukan 

hanya menjelaskan tetapi juga meramalkan. Bukan hanya menangani 

peristiwa masa lalu tetapi juga masa yang akan datang. Teori yang berdaya 

guna adalah yang memungkinkan dilakukannya prediksi mengenai tingkah 

laku yang akan datang dan menguji prediksi itu; dan 

3) Tingkah laku dapat di kontrol (behavior can be controlled). Ilmu dapat 

melakukan antisipasi dan menentukan/ membentuk tingkah laku seseorang.62 

5) Kepunahan 

Kepunahan akan terjadi apabila respon yang telah terbentuk tidak 

mendapatkan penguatan lagi dalam waktu tertentu. Pada penelitian Pavlov, bel tidak 

lagi direspon oleh anjing karena dikondisikan bunyi bel tanpa makanan pada anjing. 

                                                           
61Muh. Rodhi Zamzami, “Penerapan Reward and Punishment dalam Teori Belajar 

Behavioristik”, Jurnal Ta’limuna 4, no. 1 (Maret 2015); h. 10. 
62Alwisol, Psikologi Kepribadian (Cet. Ke-12; Malang: UMM Press, 2014), h. 320. 
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Akhirnya anjing berhenti mengeluarkan liurnya pada suara lonceng. Demikian pula, 

jika seorang mahasiswa yang merasa gugup saat mengambil tes mulai melakukan 

jauh lebih baik pada tes, kecemasannya akan memudar.63 Ataupun semisal dalam 

beberapa kasus perhatian guru secara tidak sengaja memperkuat perilaku 

mengganggu siswa, seperti ketika siswa mencubit siswa lain dan guru segera 

berbicara dengan pelaku. Jika hal ini terjadi secara teratur, siswa bisa belajar bahwa 

mencubit siswa lain adalah cara yang baik untuk mendapatkan perhatian guru. Jika 

guru menarik kembali perhatiannya, mencubut mungkin dipadamkan (punah).64 

b. Pendekatan Belajar Teori Behavioristik 

Perkembangan teori belajar dari teori behavioristik di antaranya adalah teori 

Classical Conditioning dari Ivan Pavlov, Connectionism dari Thorndike, dan teori 

Operant Conditioning. 

1) Pengondisian Klasik (Classical Conditioning) 

Teori pengondisian klasik, sebagaimana dikemukakan oleh Woolfolk dalam 

Muhammad Yaumi, didasarkan atas reaksi sistem tak terkontrol di dalam diri 

seseorang dan reaksi emosional yang dikontrol oleh sistem syaraf otonom serta gerak 

refleks setelah menerima stimulus dari luar.65  

Adapun John W. Santrock mengartikan pengkondisian klasik adalah tipe 

pendekatan pembelajaran yang dimana suatu organisme belajar untuk mengaitkan 

atau mengasosiasikan stimulus untuk mengeluarkan respon yang sama. Proses kerja 

pengondisian klasik dapat dilihat pada eksperimen Pavlov, yaitu terhadap air liur 

anjing dalam menanggapi makanan. Lonceng merupakan stimulus yang tidak 
                                                           

63John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, h. 250. 
64John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, h. 253. 
65Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013, h. 29. 
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ditanggapi oleh anjing sebelumnya. Setelah diasosiasikan dengan makanan, 

kemudian lonceng menghasilkan respon yang sama dengan stimulus makanan. 

Selanjutnya Santrock mengemukakan pengondisian klasik dapat bersifat 

positif dan bersifat negatif terhadap peserta didik di kelas. Semisal lagu, awalnya 

bersifat netral kemudian dinyanyikan secara bersama-sama dengan perasaan senang 

di kelas, akan menjadikan pengalaman menyenangkan di kelas yang memberikan 

pengaruh positif. Sedangkan kritikan terhadap siswa di kelas, kemudian kelas 

diasosiasikan sebagai tempat yang menakutkan, akan memberikan pengaruh 

negatif.66 Pengondisian klasik juga meliputi proses generalisasi, diskrimikasi, dan 

kepunahan. 

a) Generalisasi, dalam pengkondisian klasik melibatkan kecenderungan rangsangan 

baru yang mirip dengan rangsangan yang dikondisikan untuk menghasilkan 

respon yang sama. Semisal pengondisian suara bel yang disertai suara peluit, 

keduanya akan direspon sama oleh suatu organisme meski pada saat tertentu 

hanya ada salah satunya. 

b) Diskriminasi, dalam pengondisian klasik merupakan suatu peristiwa yang terjadi 

ketika organisme merespon stimulus tertentu tetapi tidak merespon stimulus 

lainnya. Pada percobaan Pavlov, Anjing diberi makanan saat bunyi bel saja, 

sehingga suaru peluit tidak lagi direspon oleh Anjing. 

c) Kepunahan dalam pengondisian klasik melibatkan melemahnya respon yang 

dikondisikan tanpa adanya rangsangan yang tidak terkondisikan. Pada penelitian 

Pavlov, bel tidak lagi direspon oleh anjing karena dikondisikan bunyi bel tanpa 

makanan.67 

                                                           
66John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, h. 248-249. 
67John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, h. 250. 
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2) Hubungan Stimulus – Respon (Connectionism S – R) 

Teori connectionism, menekankan pada jaringan asosiasi atau hubungan 

antara stimulus dan respon yang kemudian disebut S-R bond theory. Pada hubungan 

antara stimulus dan respon ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga Thorndike 

dalam Muhammad Yaumi merumuskan tiga hukum belajar, sebagai berikut: 

a) Hukum kesiapan (Law of readiness), yaitu bahwa belajar akan terjadi bila ada 

kesiapan pada diri individu;  

b) Hukum akibat (Law of effect), yaitu bahwa hubungan antara stimulus respon 

akan semakin kuat bila suatu respon menghasilkan efek yang menyenangkan. 

Sebaliknya, apabila respon kurang menyenangkan, maka hubungan antara 

stimulus respon akan melemah; dan 

c) Hukum latihan (Law of exercise), yaitu bahwa hubungan antara stimulus respon 

dalam proses belajar akan diperkuat atau diperlemah oleh tingkat intensitas dan 

durasi dari pengulangan hubungan atau latihan yang dilakukan.68 

3) Pengondisian Operan (Operant Conditioning) 

Pengondisian operan, lahir sebagai evaluasi dari pengondisian klasik. Dimana 

pengondisian klasik tidak mampu menjelaskan beberapa perilaku sukarela, seperti 

mengapa siswa belajar keras untuk tes atau lebih suka Fisika daripada Kimia. 

Adapun yang dianggap relevan untuk menjelaskan hal tersebut adalah pengondisian 

operan. 

Pengondisian operan oleh John W. Santrock, diartikan sebagai bentuk 

pembelajaran dimana konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam 

probabilitas bahwa perilaku tersebut akan terjadi. Pertama, berupa penguatan 

(penghargaan/ reward) yaitu konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan 
                                                           

68Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 
2013, h. 29. 
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perubahan perilaku akan terjadi. Untuk memperkuat perilaku berarti memperkokoh 

perilaku. Kedua, berupa hukuman (punishment) yaitu konsekuensi yang menurunkan 

kemungkinan perilaku akan terjadi. Sebagai contoh, jika anda mengerutkan kening 

pada siswa yang berbicara di kelas dan pembicaraan siswa berkurang, cemberut anda 

dikatakan untuk menghukum siswa yang berbicara.69 

Selanjutnya John W. Santrock mengemukakan, bahwa pengondisian operan 

juga meliputi proses generalisasi, diskrimikasi, dan kepunahan.  

a) Generalisasi dalam pengondisian operan berarti memberikan situasi satu sama 

lain. Sebagai contoh, jika seorang guru memuji siswa untuk mengajukan 

pertanyaan yang baik terkait dengan bahasa Inggris, hal ini akan 

menyamaratakan rangsangan siswa untuk melakukan pekerjaan lebih keras 

dalam bidang sejarah, matematika, dan mata pelajaran lainnya. 

b) Diskriminasi dalam pengondisian operan melibatkan pembedaan antara 

rangsangan atau peristiwa lingkungan. Misalnya, seorang mahasiswa tahu bahwa 

nampan di meja guru berlabel “Matematika” adalah di mana ia seharusnya 

menempatkan pekerjaan matematika hari ini. Kemudian nampan di meja guru 

berlabel “Bahasa Inggris” adalah di mana ia seharusnya menempatkan pekerjaan 

Bahasa Inggris. 

c) Kepunahan dalam pengondisian operan terjadi ketika respon yang diperkuat 

sebelumnya tidak lagi diperkuat dan respon menurun.70 

                                                           
69John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, h. 251. 
70John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, h. 252-253. 



32 
 

3. Konsep Pembelajaran Akhlak 

a. Pengertian Pembelajaran Akhlak 

Pada penjelasan sebelumnya telah dipaparkan pengertian mengenai 

pembelajaran, yaitu suatu situasi interaksi antara peserta didik yang belajar dengan 

bantuan guru yang memfasilitasi ataupun mentransfer ilmu sehingga peserta didik 

dapat lebih mudah memperoleh pengetahuan, keterampilan, maupun perbaikan sikap 

yang kemudian menciptakan lingkungan yang baik. 

Adapun akhlak berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan 

sebagai budi pekerti, kelakuan. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab memberikan 

pengertian akhlak sebagai kondisi mental yang membuat seseorang berani, 

bersemangat, bergairah, dan sebagainya. Selanjutnya M. Quraish Shihab juga 

mengutip pendapat para pakar muslim yang secara umum mengartikan akhlak 

sebagai sifat dasar yang telah terpendam di dalam diri dan tampak ke permukaan 

melalui kehendak/ kelakuan dan terlaksana tanpa keterpaksaan oleh satu dan lain 

sebab. Pendapat lainnya oleh Imam Al-Ghazali juga dikutip oleh M. Quraish Shihab 

mengartikan akhlak sebagai kondisi kejiwaan yang mantap, lantas melahirkan aneka 

perilaku yang dilakukan dengan mudah, tanpa terpikirkan terlebih dahulu, baik 

berupa perilaku yang dinilai baik oleh akal dan agama, maupun berupa perilaku 

sebaliknya.71 

Berdasarkan pengertian pembelajaran dan pengertian akhlak di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan pembelajaran akhlak yaitu situasi interaksi antara peserta 

didik yang belajar dengan guru yang mentransfer ilmu budi pekerti atau kelakuan 

sehingga membuat para peserta didik memiliki semangat, gairah positif yang lahir 

dari dalam diri peserta didik tanpa suatu paksaan ataupun sebab lainnya. 

                                                           
71M. Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita: Akhlak, h. 3-5. 
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b. Dasar dan Tujuan Pembelajaran Akhlak 

Menurut M. Abdul Qadir Ahmad, dasar pendidikan akhlak ialah Alquran dan 

Hadis Nabi.72 Alquran menjadi dasar utama dalam pembelajaran akhlak dengan dasar 

bahwa perintah Allah di dalam Alquran tiada lain merupakan seruan perbuatan 

kebaikan serta pelarangan perbuatan buruk, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam 

QS An Nahl/16: 90. 

                               

                

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan 
keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran.73 

Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa ayat di atas mengabarkan 

bahwa Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya agar berlaku adil, yakni 

proporsional dan seimbang, serta anjuran berbuat kebaikan dan larangan berbuat 

keburukan.74 Berlaku adil merupakan salah satu perilaku akhlak dalam ajaran agama 

Islam yang dikabarkan oleh Allah swt. di dalam ayat Alquran. Hal ini menegaskan 

pembelajaran akhlak haruslah didasarkan pada Alquran. 

Selanjutnya adalah Hadis Nabi Muhammad saw., karena beliau merupakan 

manusia yang dimuliakan oleh Allah swt. yang pada dirinya terdapat suri teladan 

yang baik sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al Ahzab/33: 21. 

                                                           
72Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, terj. H. A. 

Mustofa (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 201. 
73Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya, h. 277. 
74Ibnu Katsir, Tafsir A-Qur’an Al-‘Adzim, terj. Arif Rahman Hakim, dkk., Tafsir Ibnu Katsir 

Jilid 6 (Cet. IV, Sukoharjo: Insan kamil, 2017), h. 140. 



34 
 

                          

       

Terjemahnya: 

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”75 

Menurut Ibnu Katsir, ayat mulia ini adalah dasar yang agung untuk 

menjadikan semua ucapan, perbuatan serta perilaku Rasulullah sebagai tauladan.76 

Artinya, ayat di atas menjadi penegas untuk menjadi Hadis Nabi Muhammad saw. 

sebagai salah satu dasar pembelajaran akhlak di samping Alquran. 

Adapun tujuan pembelajaran akhlak dari perspektif pendidikan Islam 

bertujuan untuk membentuk pribadi yang utuh secara jiwa (roh) maupun raga serta 

akalnya. Sehingga dengan pribadi yang utuh tersebut dapat membentuk suatu pola 

masyarakat sosial yang berjalan secara harmonis.77 Sedangkan secara yuridis dapat 

dilihat pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mana tujuan pendidikan di 

antaranya adalah membentuk akhlak mulia, yang tidak lain ditempu melalui 

pembelajaran akhlak. 

c. Materi Pembelajaran Akhlak 

M. Abdul Qadir Ahmad memaparkan secara umum terkait materi 

pembelajaran akhlak ialah berkisar pada persoalan kebaikan dan kesopanan, tingkah 

laku yang terpuji serta berbagai persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari 

dan bagaimana seharusnya seorang siswa bertingkah laku.78 

                                                           
75Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya, h. 420. 
76Ibnu Katsir, Tafsir A-Qur’an Al-‘Adzim, terj. Arif Rahman Hakim, dkk., Tafsir Ibnu Katsir 

Jilid 8 (Cet. IV, Sukoharjo: Insan kamil, 2017), h. 226. 
77Suparta, Pengantar Teori dan Aplikasi Pengembangan Kurikulum PAI, h. 276. 
78Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, terj. H. A. 

Mustofa, h. 201. 
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Adapun secara garis besar materi pembelajaran akhlak dibagi menjadi 3 

bagian, yaitu: 

1) Materi akhlak dalam berhubungan antara manusia dengan Allah swt.; 

2) Materi akhlak dalam berhubungan antar sesama manusia; dan 

3) Materi akhlak dalam berhubungan antara manusia dan lingkungannya.79 

4. Konsep Kurikulum 2013 

a. Sekilas tentang Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai 

bagian dari proses pengembangan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2006, dengan 

melalui proses kajian-kajian dengan para ahli kurikulum, ahli pendidikan, dosen, dan 

kalangan guru senior. Kurikulum 2013 dinamakan secara lengkap dengan sebutan 

Kurikulum 2013 Berbasis Kompetensi dan Karakter, memiliki tujuan untuk 

meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan 

budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, 

sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan.80 

b. Prinsip-prinsip Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 

Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 berbasis pada aktivitas peserta didik. 

Guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik agar dapat 

mengambangkan kreativitas, prakarsa, dan kemandirian sesuai dengan potensi bakat, 

minat, serta perkembangan fisik dan psikis peserta didik. Pembelajaran berbasis 

                                                           
79Muh. Nawawi, “Pendekatan Behavioristik Skinner dalam Pembelejaran Akhlak: Kajian 

Metode Pembelajaran Akhlak Anak Usia Prasekolah Berdasarkan Kurikulum Departemen Agama”, 
Skripsi, h.18-19. 

80Ade Suhendra, Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI: Teori dan 
Aplikasi di Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 145. 
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aktivitas ditandai adanya pembelajaran yang interaktif dengan berbagai sumber 

belajar, inspiratif, kontekstual, kolaboratif, menyenangkan serta mampu menantang 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif. 

Agar pembelajaran berbasis aktivitas dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan maka prinsip-prinsip pembelajaran sangat perlu diperhatikan. Menurut 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Standar Proses, prinsip-prinsip dalam pembelajaran meliputi sebagai berikut: 

a. Peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu; 

b. Peserta didik belajar menggunakan berbagai sumber belajar; 

c. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah; 

d. Pembelajaran berbasis kompetensi; 

e. Pembelajaran yang terpadu; 

f. Pembelajaran yang menekankan pada jawaban yang kebenarannya multidimensi; 

g. Pembelajaran yang berbasis keterampilan aplikasitf; 

h. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik (hard skill) dan mental 

(soft skill); 

i. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta 

didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; 

j. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, 

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran; 

k. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, sekolah, dan masyarakat; 

l. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa pun adalah guru, siapa saja 

adalah peserta didik, dan tempat mana pun adalah kelas; 

m. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pembelajaran; dan 
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n. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.81 

 

5. Konsep Sekolah Dasar 

a. Pengertian Sekolah Dasar 

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 17 ayat 1 dan 2 

dijelaskan bahwa Sekolah Dasar merupakan sekolah yang termasuk dalam kategori 

pendidikan dasar. Adapun pendidikan dasar disebut sebagai pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah.82 Artinya bahwa Sekolah Dasar merupakan 

jenjang pendidikan dasar yang memegang peranan penting dikarenakan Sekola Dasar 

menjadi landasan, baik secara pengetahuan, keterampilan, maupun sikap untuk 

menempuh jenjang pendidikan lanjutan yang pendidikan menengah bahkan hingga 

pada jenjang pendidikan tinggi. Jika tujuan pendidikan pada jenjang pendidikan 

dasar ini berhasil dicapai, tentu akan menjadi mudah pada jenjang pendidikan 

menengah. Begitupun sebaliknya, jika tujuan pendidikan pada jenjang pendidikan 

dasar ini gagal dicapai, tentu akan mengalami kesulitan pada jenjang pendidikan 

selanjutnya. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang terasebut Sekolah Dasar 

dapat disimpulkan sebagai salah satu bentuk pendidikan dasar yang melandasi 

pendidikan menengah. 

Adapun jika dilihat dari aspek tujuan pendidikan Sekolah Dasar, sebagaimana 

dipaparkan oleh Mirasa, dkk. dalam Ahmad Susanto, Sekolah Dasar dimaksudkan 

sebagai jenjang pendidikan yang berupaya mengembangkan kemampuan yang paling 

                                                           
81Tri Wijaya, Panduan Praktis Menyusun Silabus, RPP, dan Penilaian Hasil Belajar 

(Yogyakarta: Noktah, 2019), h. 105-107. 
82Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional,”  dalam Ishana Hanifah, Himpunan Lengkap Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, 
h. 20. 
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mendasar peserta didik.83 Melalui Sekolah Dasar para peserta didik belajar secara 

aktif karena dorongan internal dari dalam diri serta dorongan eksternal berupa 

lingkungan yang memberikan kemudahan untuk berkembang kemampuan dasarnya 

secara optimal.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Sekolah Dasar dapat diartikan sebagai 

salah satu bentuk pendidikan dasar dimaksudkan sebagai jenjang pendidikan yang 

berupaya mengembangkan kemampuan paling mendasar peserta didik sehingga 

dapat melandasi jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. 

b. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Karakteristik siswa sangat perlu diketahui oleh para pendidik, hal ini 

dikarenakan karakter dari setiap peserta didik akan menentukan model pembelajaran 

yang akan digunakan. Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi mengungkapkan 

karakteristik siswa Sekolah Dasar melalui psikologi perkembangan, sebagai berikut: 

1) Perkembangan Fisik-Motorik 

Fase atau usia Sekolah Dasar (7 – 12 tahun) ditandai dengan gerak atau 

aktivitas motorik yang lincah. Gerak yang lincah memberikan isyarat bahwa pada 

fase ini merupakan fase yang tepat untuk melatih kemampuan-kemampuan yang 

berhubungan dengan gerak halus seperti menulis, menggambar, membuat kerajinan, 

maupun gerak kasar seperti baris berbaris, berenang, dan sebagainya.84 

2) Perkembangan Intelektual 

Pada usia anak Sekolah Dasar, anak sudah dapat mereaksi rangsangan 

intelektual, atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan 

                                                           
83Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Edisi Kedua, h. 88. 
84Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, h. 59-60. 



39 
 

intelektual  seperti membaca, menulis, dan menghitung atau sering dikenal dengan 

singkatan CALISTUNG.85 

3) Perkembangan Bahasa 

Melalui bahasa, maka manusia dapat mengakses segala pengetahuan dan 

memperoleh informasi dari sumber pengetahuan. Usia Sekolah Dasar merupakan 

masa berkembang pesatnya kemampuan mengenal dan menguasai perbendaharaan 

kata. Pada awal masa ini, anak sudah menguasai sekitar 2.500 kata, dan pada masa 

kahir (kira-kira usia 11 – 12 tahun) anak telah dapat menguasai sekitar 5.000 kata.86 

4) Perkembangan Emosi 

Pada usia sekolah (khususnya di kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, dan kelas 5) 

anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima, 

atau tidak disenangi oleh orang lain. Oleh karena itu, dia mulai belajar untuk 

mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. Kemampuan mengontrol emosi 

diperolehnya melalui peniruan dan latihan (pembiasaan).87 

5) Perkembangan Sosial 

Maksud perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam 

hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk 

menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. 

Adapun perkembangan sosial pada anak usia Sekolah Dasar ditandai dengan adanya 

perluasan hubungan, di samping dengan para anggota keluarga.88 

                                                           
85Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, h. 61. 
86Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, h. 62. 
87Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, h. 63. 
88Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, h. 65-66. 
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6) Perkembangan Kesadaran Beragama 

Kepercayaan seorang anak kepada Tuhan pada usia Sekolah Dasar, bukanlah 

keyakinan hasil pemikiran, akan tetapi merupakan sikap emosi yang berhubungan 

erat dengan kebutuhan jiwa akan kasih sayang dan perlindungan. Sampai kira-kira 

usia 10 tahun, ingatan anak masih bersifat mekanis, sehingga kesadaran 

beragamanya hanya merupakan hasil sosialisasi orangtua, guru, dan lingkungannya. 

Oleh karena itu pengamalan ibadahnya masih bersifat peniruan, belum dilandasi 

kesadarannya.89 

c. Prinsip-prinsip Pembelajaran di Sekolah Dasar 

Agar tercipta suasana belajar yang mendukung serta memudahkan peserta 

didik pada tingkat Sekolah Dasar, seorang guru harus memperhatikan prinsip-prinsip 

pembelajaran. Beberapa prinsip pembelajaran di Sekolah Dasar dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Prinsip motivasi adalah upaya guru untuk menumbuhkan dorongan belajar, 

baik dari dalam diri anak atau dari luar diri anak, sehingga anak belajar 

seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

2) Prinsip latar belakang adalah upaya guru dalam proses belajar mengajar 

memerhatikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki anak 

agar tidak terjadi pengulangan yang membosankan. 

3) Prinsip pemusatan perhatian adalah usaha untuk memusatkan perhatian anak 

dengan jalan mengajukan masalah yang hendak dipecahkan lebih terarah 

untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. 

4) Prinsip keterpaduan merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Oleh 

karena itu, guru dalam menyampaikan materi hendaknya mengaitkan suatu 

                                                           
89Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, h. 67-68. 
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pokok bahasan lain, atau subpokok bahasan dengan subpokok bahasan lain 

agar anak mendapat gambaran keterpaduan dalam proses perolehan hasil 

belajar. 

5) Prinsip pemecahan masalah adalah situasi belajar yang dihadapkan pada 

masalah-masalah. Hal ini dimaksudkan agar anak peka dan juga terdorong 

mereka untuk mencari, memilih, dan menentukan pemecahan masalah sesuai 

dengan kemampuannya. 

6) Prinsip menemukan adalah kegiatan menggali potensi yang dimiliki anak 

untuk mencari, mengembangkan potensi anak tidak akan menyebabkan 

kebosanan. 

7) Prinsip belajar sambil bekerja, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan 

berdasarkan pengalaman untuk mengembangkan dan memperoleh 

pengalaman baru. Pengalaman belajar yang diperoleh melalui bekerja tidak 

mudah dilupakan oleh anak. Dengan demikian, proses belajar mengahar yang 

memberi kesempatan kepada anak untuk bekerja, berbuat sesuatu akan 

memupuk kepercayaan diri, gembira, dan puas karena kemampuan 

tersalurkan dengan melihat hasil kerjanya. 

8) Prinsip belajar sambil bermain, merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan 

suasana menyenangkan bagi siswa dalam belajar, karena dengan bermain 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan daya fantasi anak berkembang. 

Suasana demikian akan mendorong anak aktif dalam belajar. 

9) Prinsip perbedaan individu, yakni upaya guru dalam proses belajar mengajar 

yang memerhatikan perbedaan individu dari tingkat kecerdasan, sifat, dan 

kebiasaan atau latar belakang keluarga. Hendaknya guru tidak 

memperlakukan anak seolah-olah sama semua. 
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10) Prinsip hubungan sosial adalah sosialisasi pada masa anak yang sedang 

tumbuh yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kegiatan belajar 

hendaknya dilakukan secara berkelompok untuk melatih anak menciptakan 

suasana kerjasama dan saling menghargai satu sama lainnya.90 

Demikian beberapa prinsip pembelajaran pada tingkat Sekolah Dasar, yang 

sekiranya perlu diperhatikan oleh para guru sebagai pendidik sehingga tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). 

Jenis penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian berkenaan 

dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan-bahan koleksi perpustakaan 

saja.91 Adapun bahan-bahan perpustakaan yang dimaksud dapat berupa buku, 

ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan sebagainya.92 

2. Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan 

interpretatif. Secara umum, pendekatan interpretatif merupakan upaya memahami 

penjelasan tentang peristiwa sosial yang didasarkan pada pengalaman seseorang. 

Namun di dalam konteks penelitian pustaka, subjeknya adalah bahan-bahan 

pustaka.93 Sehingga di dalam penelitian ini akan melakukan pendekatan interpretatif 
                                                           

90Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Edisi Kedua, h. 102-
104. 

91Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 
2014), h. 2-3. 

92Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqra’ 8, no. 1 (Mei, 2014): h. 68. 
93Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, 

Proses, dan Hasil Penelitian (Cet. I; Batu: Literasi Nusantara, 2020), h. 29-30. 
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terhadap teks-teks dalam bahan-bahan pustaka yang dijadikan sumber data 

penelitian. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kepustakaan yaitu bersumber dari berbagai 

literatur yang terdapat di perpustakaan sebagai pokok kajian.94 Adapun dalam 

penelitian kepustakaan yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) jenis data, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data kepustakaan yang menjadi kajian utama dalam 

penelitian.95 Adapun pada penelitian ini sumber data primer yang digunakan sebagai 

berikut: 

1) Buku karangan B.R. Hergenhahn dan Mattehew H. Olson berjudul “An 

Introduction to Theories of Learning ninth edition”. Peneliti menganggap 

buku tersebut membahas secara komprehensif tentang beberapa teori belajar 

termasuk teori behavioristik. Selain itu, buku tersebut cukup populer dan 

direkomendasikan oleh banyak pakar pendidikan, serta telah diterbitkan 

dalam beberapa edisi dan cetakan. Artinya buku tersebut layak dijadikan 

sebagai sumber data primer dalam penelitian ini, khususnya dalam 

mengungkap konsep teori behavioristik; 

2) Buku guru dan buku siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kurikulum 2013 Tingkat SD/ MI terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia. Sumber data tersebut digunakan sebagai 

                                                           
94Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Cet. V; 

Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 198-199. 
95Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, 

Proses, dan Hasil Penelitian, h. 58. 
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sumber data utama dalam mengungkap/ meneliti tentang gambaran 

pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 tingkat SD; dan 

3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah 

Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. 

4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu dokumen kepustakaan yang dapat menjelaskan, 

mendukung atau mengkonfirmasi data primer.96 Adapun data sekunder dalam 

penelitian ini akan menggunakan berbagai kepustakaan berupa buku, penelitian 

ilmiah, jurnal, artikel, dan sebagainya yang relevan dengan pembahasan penelitian. 

c. Data Tersier 

Data tersier, yaitu dokumen yang dapat menjelaskan tentang data primer dan 

sekunder, seperti kamus ataupun ensiklopedi. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah dalam suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mendapatkan data.97 Adapun metode pengumpulan data sangat 

dipengaruhi oleh  jenis data yang ingin didapatkan oleh calon peneliti.98  

                                                           
96Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, 

Proses, dan Hasil Penelitian, h. 58. 
97Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XXII; Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 224. 
98Ade Irma Khaerani, Metodologi Penelitian Kualitatif Case Study (Jakarta: Trans Info 

Media, 2019), h. 38. 
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Metode pengumpulan data pada penelitian ini, dilakukan dalam beberapa 

langkah berikut: 

a. Mengumpulkan beberapa literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian, baik 

buku, laporan penelitian, jurnal, maupun artikel; 

b. Mengelompokkan literatur yang telah ditemukan ke dalam kelompok sumber 

data, yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier; 

c. Mengutip data yang diperlukan sesuai kepentingan fokus penelitian, secara 

langsung ataupun tidak langsung beserta sumbernya. Pengutipan langsung 

maupun tidak langsung dituangkan ke dalam perangkat komputer berupa file 

dokumen Microsoft Word dan diberi nama sesuai kelompok data yang 

ditentukan peneliti; dan 

d. Mengkonfirmasi data yang terkumpul dari sumber utama dan atau sumber lain 

untuk kebutuhan validasi. 

5. Instrumen Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan ini yaitu jenis penelitian 

kualitatif, maka instrumen penelitian pada penelitian ini yaitu peneliti sendiri. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono, bahwa pada penelitian kualitatif, 

instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sebagai instrumen penelitian, peneliti 

nantinya akan melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.99 

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Sebagai upaya dalam memecahkan masalah penelitian berdasarkan data yang 

telah dikumpulkan sebelumnya, peneliti akan menggunakan teknik analisis data 

                                                           
99Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 222. 
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model Miles dan Huberman, yang terdiri dari beberapa siklus tahapan yang 

ditunjukkan bagan berikut ini:  

Siklus Tahapan Analisis Model Miles dan Huberman dalam Sugiyono100 
 

 

 

 

 

Siklus tahapan analisis model Miles dan Huberman di atas, dalam Sugiyono 

lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Reduksi data (data reduction), data yang diperoleh dari berbagai literatur tentu 

jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu diteliti dan dirinci, kemudian 

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dikelompokkan berdasarkan tema dan polanya. Hasilnya, data yang 

telah direduksi, akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, ataupun mencarinya 

bila diperlukan; 

b. Penyajian data (data display), setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan bentuk sejenisnya; dan 

                                                           
100Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 247 
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c. Verifikasi (conclusion drawing), merupakan langkah ketiga yaitu menarik 

kesimpulan dan verifikasi.101 

Siklus tahapan analisis data sebagaimana dijelaskan di atas, dilakukan peneliti 

untuk menganalisis data dari sumber-sumber data. Dari tahap memilih dan mengedit 

data, hingga mengelompokkan data, serta melakukan interpretasi data sehingga 

menjadi sebuah kesimpulan yang dianggap menjawab rumusan masalah. 

7. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data di dalam penelitian yang akan dilakukan ini, 

peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi berarti segitiga, prinsipnya 

informasi (data) mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang 

berbeda102. Adapun proses triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah triangulasi 

sumber data, lebih jelasnya digambarkan pada bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

G. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian yang akan dilakukan ini, terdapat beberapa bertujuan, yaitu: 

                                                           
101Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 247-253. 
102Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya mendukung Penggunaan Penelitian 

Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 168.  

Sumber 1 

Sumber 3 Sumber 2 
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a. Menggambarkan teori behavioristik dalam pembelajaran. 

b. Menggambarkan pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar. 

c. Mengungkap penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran akhlak 

kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini, harapan nanti dapat berguna secara ilmiah maupun 

berguna praktis, dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Kegunaan ilmiah yaitu berguna untuk kajian dan pengembangan ilmu 

pendidikan pada umumnya dan pada ilmu pendidikan Islam pada khususnya. Di 

antaranya yaitu sebagai acuan pada kajian pengembangan teori pembelajaran akhlak 

tingkat Sekolah Dasar. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis, pertama bagi khalayak umum dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk membentuk akhlak mulia terhadap orang-orang di lingkungan 

sekitarnya. Kedua, bagi tenaga pendidik dapat dijadikan sebagai salah satu referensi 

teori pembelajaran akhlak tingkat Sekolah Dasar. 
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BAB II 

TINJAUAN TENTANG TEORI BEHAVIORISTIK 

A. Konsep Teori 

Sebelum meninjau lebih jauh tentang teori behavioristik, perlu sekiranya 

memahami terlebih dahulu tentang konsep teori itu sendiri. Di antaranya terkait 

dengan pengertian teori, aspek teori, dan fungsi teori. 

1. Pengertian Teori 

Secara sederhana teori dipahami sebagai penjelasan terkait suatu realitas. 

Sedangkan pengertian teori menurut KBBI Kemdikbud yang diakses secara online 

adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data 

dan argumentasi.1 Teori bukan sekadar penjelasan mengenai sesuatu hal, akan tetapi 

penjelasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, melalui data 

maupun argumentasi yang didapatkan dari hasil penelitian. Sehingga teori bisa 

dikatakan bersifat ilmiah. 

Adapun pengertian teori menurut beberapa ilmuan, di antaranya diartikan 

oleh John Creswell adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang 

saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai 

fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan 

fenomena alamiah.2 Hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh 

Stanovich dalam Matthew dan Hergenhahn, menjelaskan “A theory in science is an 

interrelated set of concepts that is used to explain a body of data and to make 

predictions about the results of future experiments”.3 Sebuah teori dalam ilmu 
                                                           

1https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teori  (Diakses tanggal 24 April 2021) 
2https://lenterakecil.com/definisi-dan-pengertian-teori/ (Diakses tanggal 24 April 2021) 
3Matthew H. Olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition (United States of America: Pearson Education, 2013), h. 14. 
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pengetahuan adalah seperangkat konsep yang saling terkait yang digunakan untuk 

menjelaskan sekumpulan data dan untuk membuat prediksi tentang hasil dari suatu 

kegiatan eksperimen di masa depan. 

Sedangkan pandangan lainnya oleh Stephen dan Karen, secara singkat 

mengatakan sebuah teori sebagai sebuah sistem pemikiran, atau sebuah cara 

pandang. Dimaksudkan sebagai sebuah cara pandang dikarenakan bahwa suatu 

realitas tidak dapat dilihat secara murni, melainkan diperlukan seperangkat konsep 

ataupun simbol. Teorilah yang kemudian berperan memberikan cara pandang yang 

memungkinkan untuk mengobservasi ataupun mengalami realitas.4 

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan di atas, jelaslah bahwa teori 

merupakan suatu penjelasan yang terdiri dari serangkaian bagian atau variabel, 

definisi, dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan 

sistematis mengenai suatu fenomena. Teori bersifat ilmiah yaitu harus dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan argumentasi yang didukung oleh data 

dari hasil penelitian. Teori juga dapat diartikan sebagai suatu cara pandang yang 

memungkinkan untuk melakukan observasi ataupun mengalami realitas. Sehingga 

teori dapat berfungsi sebagai alat untuk membuat prediksi kejadian di masa depan. 

2. Aspek Teori 

Aspek-aspek dalam sebuah teori dipaparkan oleh Mathew dan Hergenhahn, 

sebagai berikut: 
Scientific theories have two important aspects. First, a theory has a formal 
aspect, which includes the words dan symbols the theory contains. Second, s 
theory ha an empirical aspect, which consists of the physical events that the 
theory is attempting to explain.5 

                                                           
4Stephen W. Little John and Karen A. Foss, Theories of Human Communication Eight 

Edition (Belmont California: Thompson Wadsworth Belmon, 2005), h. 4. 
5Matthew H. olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition, h. 13. 
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Bahwasanya aspek-aspek yang terdapat pada sebuah teori, terdiri dari dua 

aspek. Pertama, aspek formal berupa penjelasan akan suatu realitas yang dibangun 

melalui kata-kata dan simbol. Kedua, aspek empiris berupa peristiwa-peristiwa fisik 

yang sesuai dengan penjelasan dari teori yang dibangun sebagai alat verifikasi. 

3. Fungsi Teori 

Fungsi teori di antaranya sebagai ikhtisar fakta dan hukum yang dapat 

diterapkan. Teori juga dapat berfungsi untuk mentransformasikan atau dapat 

mengadakan perubahan hubungan antara hukum dan fakta. Sesuatu yang sudah 

dikenal maknanya dapat ditransformasikan menjadi unsur baru dalam teori yang 

baru. Dengan demikian akan terjadi pembaharuan isi dan bentuk dalam ilmu yang 

sedang digeluti.6 

B. Teori Behavioristik 

Makna behavior adalah tingkah laku, yang dilakukan oleh organisme, sistem, 

atau entitas buatan dalam hubungannya dengan diri sendiri atau lingkungan mereka 

yang meliputi sistem lain atau organisme sekitar.7 

Menurut Desmita, behavioristik adalah sebuah aliran dalam pemahaman 

tingkah laku manusia yang dikembangkan oleh John B. Watson, seorang ahli 

psikologi Amerika pada tahun 1930, sebagai reaksi atas teori psikodinamika. 

Perspektif behavioristik berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah 

laku manusia. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini bahwa tingkah 

laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan-aturan yang diramalkan dan dikendalikan. 

Menurut Watson dan para ahli lainnya meyakini bahwa tingkah laku manusia 

                                                           
6Hari Wahyono, “Makna dan Fungsi Teori dalam Proses Berpikir Ilmiah dan dalam Proses 

Penelitian Bahasa”, Jurnal Penelitian Inovasi, no. 1 ( Maret 2005): h. 205. 
7Ningsih Fadhilah, “Model Bimbingan Belajar Behavioristik dan Pandangannya dalam 

Perspektif Islam”, Jurnal Hikmatuna 2, no. 2 (Desember 2016): h. 238.  
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merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan atau situasional. 

Tingkah laku dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak rasional. Hal ini 

didasari dari hasil pengaruh lingkungan yang membentuk dan memanipulasi tingkah 

laku.8 

1. Asumsi Dasar Teori Behavioristik 

Mathew dan Hergenhahn memaparkan dalam karya bukunya bertajuk “An 

Introduction to Theories of Learning” sebagai berikut: 
The founder of behaviorism was John Broadus Watson, who noted that 
consciousness could be studied only through the process of introspection, a 
notoriously unreliable research tool. Because consciousness could not be 
reliably studied at all. To be scientific, psy chology needed a subject matter 
that was stable enough to be reliably measured, and that subject matter was 
behavior.9 

Sebagaimana disebutkan di atas, pendiri aliran behaviorisme ialah John 

Broadus Watson. Teori behaviorisme merupakan teori perilaku yang beranggapan 

bahwa kesadaran merupakan alat riset yang tidak bisa diandalkan. Dikarenakan 

kesadaran tidak dapat dipelajari secara reliabel, maka sekiranya tidak perlu 

dipelajari. Sebaliknya agar ilmiah, ilmu psikologi perlu pokok masalah yang stabil 

dan dapat diukur secara reliabel. Adapun pokok persoalan yang tepat menurut 

keyakinan aliran behaviorisme adalah perilaku (behavior). 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh John W. Santrock, yang mengatakan 

bahwa bagi aliran behaviorisme, kesadaran berupa pikiran, perasaan, ataupun motif 

adalah materi pelajaran yang tidak tepat untuk ilmu perilaku, karena hal-hal tersebut 

tidak dapat langsung diamati.10 Asumsi tersebut kemudian berpengaruh pada 

                                                           
8Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: Rosdakarya, 2009), h. 44. 
9Matthew H. Olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition, h. 44. 
10John W. Santrock, Educational Psychology 5th ed., terj. Harya Bhimasena, Psikologi 

Pendidikan Edisi 5 Buku 1 (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), h. 246. 
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pengembangan teori serta praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal teori 

belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang 

menekankan terbentuknya perilaku yang tampak pada diri pembelajar sebagai hasil 

belajar. Singkatnya teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar merupakan 

perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret.11 

Muhammad Yaumi, menjelaskan perubahan perilaku yang dapat diamati, 

diukur maupun dinilai, yang dimaksud oleh teori behavioristik, misalnya perilaku 

menginjak rem kendaraan ketika tanda stop yang terdapat pada lalu lintas memberi 

isyarat kepada para pengemudi. Demikian pula, ketika seorang guru berkata kepada 

muridnya “Dengarkan!” merupakan isyarat kepada peserta didik untuk diam dan 

perhatikan guru yang bersangkutan.12 

Selanjutnya Mathew dan Hergenhahn juga memaparkan bahwa fokus dari 

teori behavioristik ialah prediksi dan kontrol perilaku sebagaimana kutipan lengkap 

berikut ini: 
Psychology as the behaviorist views it is a purely objective experimental 
branch of natural science. Its theorical goal is the prediction and control of 
behavior. Instropection forms no essential part of its methods, nor is the 
scientific value of its data dependent upon the readiness with which they lend 
themselves to interpretation in term of consciousness. The behaviorist, in his 
effort to get a unitary scheme of animal response, recognizes no dividing line 
between man and brute. The behavior of man, with all its refinement and 
complexity, forms only a part of the behaviorist’s total scheme of 
investigation.13 

Psikologi sebagaimana dilihat behavioris adalah cabang eksperimen objektif 

murni dari ilmu alam. Tujuan teoritisnya adalah prediksi dan kontrol perilaku. 

Introspeksi bukan bagian esensial dari metodenya. Nilai ilmiah dari datanya tidak 

                                                           
11Ridwan Abdullah S., Strategi Belajar Mengajar (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), h. 5. 
12Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013 (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 28. 
13Matthew H. Olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition, h. 45. 
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tergantung pada kesiapannya untuk diinterpretasikan dalam term kesadaran. 

Behavioris, dalam usahanya untuk mendapatkan skema respon hewan, tidak 

mengakui adanya perbedaan antara manusia dan binatang. Perilaku manusia, dengan 

semua kecanggihan dan kompleksitasnya, hanyalah bagian dari skema total 

penelitian behavioris. 

Behavioris berkeyakinan bahwa setiap anak manusia lahir tanpa warisan 

kecerdasan, warisan bakat, warisan perasaan dan warisan yang bersifat abstrak 

lainnya.14 Manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh 

faktor-faktor berasal dari luar. Salah satu faktor tersebut yairu faktor lingkungan 

yang menjadi penentu dari tingkah laku manusia. Berdasarkan pemahaman ini, 

kepribadian individu dapat dikembalikan kepada hubungan antara individu dan 

lingkungannya. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan kepribadian individu 

semata-mata bergantung pada lingkungan. Menurut teori ini, orang terlibat di dalam 

tingkah laku karena telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman 

terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah-hadiah. Orang 

menghentikan tingkah laku, karena belum diberi hadiah atau telah mendapatkan 

hukuman. Semua tingkah laku, baik bermanfaat atau merusak merupakan tingkah 

laku yang dipelajari  oleh manusia.15 

Berdasarkan pada hakikat manusia, teori behavioristik ini memandang bahwa 

pada dasarnya manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan 

kontrol yang terbatas, hidup dalam alam deterministik dan sedikit berperan aktif 

dalam menentukan martabatnya. Manusia memulai kehidupannya dan memberikan 

reaksi terhadap lingkungannya dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku 

                                                           
14Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 104. 
15Izzatur Rusuli, “Refleksi Teori Belajar Behavioristik dalam Perspektif Islam”, Jurnal 

Pencerahan 8, no. 1 (Juli – Desember 2014):  h. 68. (38-54) 
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yang akan membentuk kepribadian. Perilaku seseorang ditentukan oleh intensitas dan 

beragamnya jenis penguatan (reinforcement) yang diterima dalam situasi hidupnya.16 

2. Metode Belajar Menurut Teori Behavioristik 

Menurut John W. Santrock, metode belajar behavioristik di antaranya 

pengondisian klasik dan pengondisian operan.17 Sedangkan sebagaimana dikutip 

dalam Muhammad Yaumi metode belajar yang dikembangkan dari behavioristik di 

antaranya classical conditioning yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov, operant 

conditioning oleh Skinner, dan connectionism dari Thorndike.18 Adapun menurut 

Corey dalam Sigit mengemukakan bahwa dalam behavioristik kontomporer terdapat 

empat konsep teori yang mengembangkan behavioristik, yaitu: classical 

conditioning, operant conditioning, social learning theory.19 

a. Classical Conditioning 

Classical conditioning atau pengondisian klasik merupakan metode yang 

dikembangkan oleh Ivan Petrovich Pavlov, seorang ilmuan yang lahir di Rusia pada 

tahun 1849 dan juga meninggal di sana pada tahun 1936. Melalui Pavlov, dapat 

dilihat betapa penting dan berharganya penemuan tidak sengaja atau penemuan 

aksidental. Secara tidak sengaja Pavlov menemukan bahwa seekor anjing yang hanya 

melihat makanan saja telah menyebabkan anjing tersebut mengeluarkan air liur. 

Selain itu, saat mendengar langkah kaki seseorang yang biasa membawa makanan si 

                                                           
16Sigit Sinyata, “Teori dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik dalam Konseling”, Jurnal 

Paradigma, no. 14 (Juli 2012): h. 3. (1-11) 
17John W. Santrock, Educational Psychology 5th ed., terj. Harya Bhimasena, Psikologi 

Pendidikan Edisi 5 Buku 1, h. 248. 
18Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013 Edisi Kedua, h. 29.  
19Sigit Sinyata, “Teori dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik dalam Konseling”, Jurnal 

Paradigma, h. 5. 
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anjing juga mengeluarkan air liur.20 Atas pengalaman inilah yang kemudian 

melatarbelakangi pengembangan eksperimen teori pengondisian klasik oleh Ivan P. 

Pavlov. Dua eksperimen sederhana yang menjelaskan tentang pengondisian klasik, 

dikemukakan oleh Ivan Pavlov dalam Mathew dan Hergenhahn, sebagai berikut: 
I shall mention two simple experiments that can be successfully performed by 
all. We introduce into the mouth of a dog a moderate solution of some acid; 
the acid produces a usual defensive reaction in the animal: by vigorous 
movements of the mouth it ejects the solution, and at the same time an 
abundant quanty of saliva begins of flow first into the mouth and then 
overflows, diluting the acid and cleaning the mucous membrane of the oral 
cavity. Now let us turn to the second experiment. Just prior to introducing the 
same solution into the dog’s mouth we repeatedly act on the animal by a 
certain external agent, say a definite sound. What happens then? It suffices 
simply to repeat the sound, and the same reaction is fully reproduced – the 
same movement of the mouth and the same secretion of saliva.21 

Melalui apa yang dikemukakan oleh Pavlov di atas, dapat dilihat dua 

eksperimen sederhana untuk memahami teori pengondisian klasik. Bahwasanya 

Pavlov memanfaatkan seekor anjing di dalam eksperimennya. Dimana ia 

memasukkan ke dalam mulut anjing semacam larutan asam moderat; asam tersebut 

akan menghasilkan reaksi defensif; dengan gerakan mulut yang kuat larutan asam itu 

akan mengeluarkan cairan, dan pada saat yang sama air liur dalam jumlah banyak 

akan mulai mengalir, pertama ke mulut dan kemudian melimpah dan mencairkan 

larutan asam dan membersihkan membrane lender di rongga mulut. Selanjutnya pada 

eksperimen kedua. Sebelum memasukkan larutan yang sama ke mulut anjing, 

terlebih dahulu beberapa kali diperkenalkan sesuatu kepada hewan itu, semisal suara. 

Selanjutnya, cukup mengulang suara itu, dan reaksi yang serupa dengan percobaan 

pertama akan muncul gerakan mulut yang sama dan pengeluaran liur yang sama. 

                                                           
20B. R. Hergenhahn dan Metthew H. Olson, Theories of Learning Seventh Edition, terj. 

Triwibowo, Teori Belajar Edisi Ketujuh (Jakarta: Kencana, 2015), h. 61. 
21Matthew H. olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition, h. 152. 
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Menurut John W. Santrock mengartikan pengkondisian klasik adalah tipe 

metode belajar yang dimana suatu organisme belajar untuk mengaitkan atau 

mengasosiasikan stimulus untuk mengeluarkan respon yang sama. Pada eksperimen 

Pavlov perlu dipahami dua jenis stimulus dan dua jenis respon, yaitu stimulus tidak 

terkondisikan (unconditioned stimulus-UCS) dan stimulus terkondisikan 

(conditioned stimulus-CS), serta respon tidak terkondisikan (unconditioned response-

UCR) dan respon terkondisikan (conditioned response-CR).22 Proses kerja 

pengondisian klasik pada eksperimen Pavlov, dapat dilihat pada skema di bawah ini: 

Sebelum pengondisian 

Makanan (UCS)  Anjing mengeluarkan air liur (UCR) 

 

Pengondisian 

Lonceng (Stimulus Netral)  Makanan (UCS)  Anjing mengeluarkan air liur (UCR) 

 

Setelah pengondisian 

Lonceng (CS)  Anjing mengeluarkan air liur (CR) 

 

Pada skema di atas dapat dijelaskan yaitu mula-mula makanan (UCS) 

diberikan kepada seekor anjing, anjing kemudian memberikan respon yaitu 

mengeluarkan air liur (UCR). Kemudian bunyi lonceng diperdengarkan (stimulus 

netral), anjing tidak memberikan respon apapun. Selanjutnya anjing tersebut 

dikondisikan dengan membunyikan sebuah lonceng sebelum memberikannya 

makanan, anjing kemudian merespon dengan mengeluarkan air liur dari mulutnya. 

Setelah dikondisikan, dengan membunyikan lonceng (CS) sebelum diberikan 

makanan, maka secara otomatis anjing memberikan respon dengan mengeluarkan air 
                                                           

22John W. Santrock, Educational Psychology 5th ed., terj. Harya Bhimasena, Psikologi 
Pendidikan Edisi 5 Buku 1, h. 248. 
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liur (CR). Dapat dilihat bahwa bunyi lonceng merupakan stimulus yang tidak 

ditanggapi oleh anjing sebelumnya. Setelah dikondisikan yaitu diasosiasikan dengan 

makanan, kemudian lonceng menghasilkan respon yang sama dengan stimulus 

makanan. 

Berdasarkan pada eksperimen Pavlov di atas, dipahami bahwa sebuah 

perilaku terbentuk oleh adanya suatu pengondisian tertentu. Pengondisian yang 

dimaksud adalah dengan melakukan semacam pancingan dengan sesuatu yang dapat 

menumbuhkan tingkah laku tersebut.23 Menurut Pavlov hal serupa tidak hanya dapat 

dilakukan pada hewan, akan tetapi juga dapat diaplikasikan kepada perilaku manusia. 

Peranan manusia.24 

Selanjutnya Santrock mengemukakan pengondisian klasik dapat bersifat 

positif dan bersifat negatif terhadap peserta didik di kelas. Semisal lagu, awalnya 

bersifat netral kemudian dinyanyikan secara bersama-sama dengan perasaan senang 

di kelas, akan menjadikan pengalaman menyenangkan di kelas yang memberikan 

pengaruh positif. Sedangkan kritikan terhadap siswa di kelas, kemudian kelas 

diasosiasikan sebagai tempat yang menakutkan, akan memberikan pengaruh 

negatif.25 Pengondisian klasik juga meliputi proses generalisasi, diskriminasi, dan 

kepunahan. 

1) Generalisasi, dalam pengkondisian klasik melibatkan kecenderungan 

rangsangan baru yang mirip dengan rangsangan yang dikondisikan untuk 

menghasilkan respon yang sama. Semisal pengondisian suara bel yang 

disertai suara peluit, keduanya akan direspon sama oleh suatu organisme 

meski pada saat tertentu hanya ada salah satunya. 
                                                           

23Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2008), h. 240. 
24Toeti Sukamto dan Udin Saripudin, Teori Belajar dan Model-model Pembelajaran (Jakarta: 

Dikti, 1977), h. 18. 
25John W. Santrock, Educational Psychology 5th ed., terj. Harya Bhimasena, Psikologi 

Pendidikan Edisi 5 Buku 1, h. 248-249. 



59 
 

2) Diskriminasi, dalam pengondisian klasik merupakan suatu peristiwa yang 

terjadi ketika organisme merespon stimulus tertentu tetapi tidak merespon 

stimulus lainnya. Pada percobaan Pavlov, Anjing diberi makanan saat bunyi 

bel saja, sehingga suaru peluit tidak lagi direspon oleh Anjing. 

3) Kepunahan dalam pengondisian klasik melibatkan melemahnya respon yang 

dikondisikan tanpa adanya rangsangan yang tidak terkondisikan. Pada 

penelitian Pavlov, bel tidak lagi direspon oleh anjing karena dikondisikan 

bunyi bel tanpa makanan.26 

b. Operant Conditioning 

Operant conditioning (pengondisian operan) atau disebut juga pengondisian 

instrumental merupakan metode yang dikembangkan oleh salah satu ilmuan aliran 

behavioristik, yaitu Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990) lahir di Susquehanna, 

Pennsylvania. Skinner menganut filsafat ilmiah John Broadus Watson yang disebut 

sebagai behaviorisme radikal (radical behaviorsm). Paham ini menolak bahasa 

ilmiah ataupun interpretasi ilmiah yang mengacu pada kejadian mental hewan 

maupun manusia, sebaliknya paham tersebut mengakui bahwa bahasa ilmiah hanya 

pantas digunakan pada hal-hal yang dapat diamati dan terukur.27 

Menurut John W. Santrock pengondisian operan, lahir sebagai evaluasi dari 

pengondisian klasik. Dimana pengondisian klasik tidak mampu menjelaskan 

beberapa perilaku sukarela, seperti mengapa siswa belajar keras untuk tes atau lebih 

suka Fisika daripada Kimia. Adapun yang dianggap relevan untuk menjelaskan hal 

tersebut adalah pengondisian operan. Pengondisian operan diartikan sebagai bentuk 

                                                           
26John W. Santrock, Educational Psychology 5th ed., terj. Harya Bhimasena, Psikologi 

Pendidikan Edisi 5 Buku 1, h. 250. 
27Matthew H. Olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition, h. 72 – 73. 
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pembelajaran dimana konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam 

probabilitas bahwa perilaku tersebut akan terjadi.28 

Terdapat dua prinsip umum dalam pengondisian operan. Pertama, setiap 

respon yang diikuti dengan stimulus yang menguatkan cenderung akan diulangi. 

Kedua, stimulus yang menguatkan adalah segala sesuatu yang memperbesar rata-rata 

terjadinya respon operan.29 Skinner mendasarkan studi tingkah laku belajar pada 

prinsip-prinsip pengondisian operan. Salah satu studinya dilakukan dengan 

percobaan yang menggunakan tikus dalam sebuah kota dinamakan Kotak Skinner. 

Tikus dimasukkan ke dalam sangkar yang dilengkapi dengan alat yang dapat 

mengeluarkan pelet. Tikus bergerak mengitari sangkar dan melakukan apa saja, 

seperti yang biasa dilakukan tikus. Suatu ketika tanpa tanpa sengaja tikus menyentuh 

pedal dan gerakan pedal ini menyebabkan sebutir pelet keluar dari tempatnya. 

Akhirnya kemudian, tikus berusaha menggerakkan pedal berkali-kali dan menimbun 

pelet disudut sangkar.30 Berdasarkan percobaan itu, Skinner menemukan gagasan 

bahwa dampak menyenangkan dari suatu tingkah laku akan menjadikan penguat 

(reinforcer) untuk mengulang tingkah laku tersebut. Tingkah laku yang mendahului 

timbulnya penguat disebut tingkah laku operan. Di samping itu, generalisasi hasil 

percobaan dilakukan pada hewan, Skinner yakin bahwa tingkah laku operan juga 

banyak berperan dalam tingkah laku manusia. Sehingga, ia menduga bahwa 

membaca buku atau menyetir mobil, bukan tingkah laku yang muncul karena adanya 

                                                           
28John W. Santrock, Educational Psychology 5th ed., terj. Harya Bhimasena, Psikologi 

Pendidikan Edisi 5 Buku 1, h. 251. 
29Matthew H. Olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 
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rangsangan khusus, tetapi diperkuat oleh adanya hal-hal menyenangkan setelah 

membaca atau menyetir.31 

Prinsip teori Skinner adalah penguatan/ penghargaan (reward) dan 

konsekuensi/ hukuman (punishment).32 Pertama, berupa penguatan yaitu sesuatu 

yang meningkatkan kemungkinan perubahan perilaku akan terjadi. Semisal ucapan 

pujian terhadap siswa yang berhasil menjawab sebuah pertanyaan, maka pujian 

tersebut sebagai penguatan/ penghargaan yang akan meningkatkan kemungkinan 

perilaku yang sama. Kedua, berupa hukuman (punishment) yaitu sesuatu yang 

menurunkan kemungkinan perilaku akan terjadi. Sebagai contoh, jika anda 

mengerutkan kening pada siswa yang berbicara di kelas dan pembicaraan siswa 

berkurang, cemberut anda dikatakan untuk menghukum siswa yang berbicara.33 

Selanjutnya John W. Santrock mengemukakan, bahwa pengondisian operan 

juga meliputi proses generalisasi, diskrimikasi, dan kepunahan.  

1) Generalisasi dalam pengondisian operan berarti memberikan situasi satu sama 

lain. Sebagai contoh, jika seorang guru memuji siswa untuk mengajukan 

pertanyaan yang baik terkait dengan bahasa Inggris, hal ini akan 

menyamaratakan rangsangan siswa untuk melakukan pekerjaan lebih keras 

dalam bidang sejarah, matematika, dan mata pelajaran lainnya. 

2) Diskriminasi dalam pengondisian operan melibatkan pembedaan antara 

rangsangan atau peristiwa lingkungan. Misalnya, seorang mahasiswa tahu 

bahwa nampan di meja guru berlabel “Matematika” adalah di mana ia 

seharusnya menempatkan pekerjaan matematika hari ini. Kemudian nampan 

                                                           
31Pudyo Susanto, Belajar Tuntas: Filosofi, Konsep, dan Implementasi (Jakarta: Bumi Aksara, 

2018), h. 24. 
32Karwono dan Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran serta Pemanfaatan Sumber 

Belajar (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 58. 
33John W. Santrock, Educational Psychology 5th ed., terj. Harya Bhimasena, Psikologi 
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di meja guru berlabel “Bahasa Inggris” adalah di mana ia seharusnya 

menempatkan pekerjaan Bahasa Inggris. 

3) Kepunahan dalam pengondisian operan terjadi ketika respon yang diperkuat 

sebelumnya tidak lagi diperkuat dan respon menurun.34 

c. Trial and Error Learning 

Trial and error learning atau disebut juga selecting and connecting 

merupakan metode belajar coba-coba kemudian gagal dan kembali mencoba lagi, 

dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike. Tokoh yang dikenal sebagai “Father of 

modern educational psychology” ini adalah seorang Guru besar di Columbia 

University. Lahir di Massachusetts pada 31 Agustus 1871 dan wafat pada 9 Agustus 

1949.35 Usaha memahami perilaku, Thorndike melakukan eksperimen dengan 

memanfaatkan kucing. Mathew dan Hergenhahn mengutip tulisan dalam Animal 

Intelegence karya Edward L. Thorndike, sebagai berikut: 
The behavior of all but 11 and 13 was practically the same. When put into the 
box the cat would shoe evident signs of discomfort and of an impulse to 
escape from confinement. It tries to squeeze through any opening; it claws 
and bites at the bars or wire; it thrusts its paws out through any opening and 
claws at everything it reaches; it continues its efforts when it strikes anything 
loose and shaky; it may claw at things within the box. It does not pay very 
much attention to the food outside, but seems simply to strive instinctively to 
escape from confinement. The vigor with which it struggles is extraordinary. 
For eight or ten minutes it will claw and bite and squeeze incessantly. With 
13 an old cat, and 11, uncommonly slugggish cat, the behavior was different. 
They did not struggle vigorously continually. On some occasions they did not 
even struggle at all. It was therefore necessary to let them out of the box a few 
times, feeding them each time. After they thus association climbing out of the 
box with getting food, they will try to get out whenever put in. They are not, 
even then, struggle so vigorously or get so excited as the rest. In either case, 
whether the impuls to struggle be due to instinctinve reaction to confinement 
or to an association it is likely to succed in letting the cat out of the box. The 
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cat that is clawing all over the box in her impulsive struggle will probably 
claw the string or loop or button so as to open the door. And gradually all the 
other non-syccesful impulses will be stamped out the particular impulse 
leading to the sucessful act will be stamped in by the resulting pleasure, until 
after many trials, the cat will, when put in the box, immediately claw the 
button or loop in a definite way.36 

Terjemahan kutipan di atas sebagai berikut: 
Semua perilaku kucing, kecuali kucing nomor ke-11 dan 13, selalu sama. 
Ketika dimasukkan ke dalam kotak, seekor kucing akan menunjukkan tanda-
tanda gelisah dan muncul dorongan untuk keluar dari kerangkeng. Ia berusaha 
menerobos lewat pintu; ia mencakar dan menggigit kerangkeng atau kawat; 
menjulurkan cakarnya keluar dari sela-sela kerangkeng dan mencoba 
mencakar segala sesuatu yang diraihnya; ia terus berusaha seperti itu saat dia 
menemukan sesuatu  yang agak longgar dan goyah; ia akan mencakar benda-
benda di dalam kotak. Ia tidak memerhatikan makanan yang ada di luar kota, 
tetapi tampaknya dia secara naluriah ingin membebaskan diri dari kerangkeng 
itu. Daya juangnya luar biasa. Selama delapan atau sepuluh menit ia 
mencakar dan menggigit tanpa henti. Kucing nomor 13, seekor kucing tua, 
dan kucing nomor 11, kucing yang malas sekali, perilakunya berbeda. Mereka 
tidak berjuang keras atau terus-menerus. Kadang-kadang mereka bahkan 
tidak berjuang sama sekali. Karenanya mereka perlu dikeluarkan dari kota 
beberapa kali, untuk diberi makan. Jadi mereka kemudian mengasosiakan 
tindakan memanjat kota dengan makan. Sejak itu mereka akan berusaha 
keluar setiap kali dimasukkan ke dalam kotak. Tetapi mereka tetap tidak 
berjuang keras seperti kucing-kucing lainnya. Dalam masing-masing kasus, 
entah dorongan untuk berjuang itu adalah akibat dari reaksi naluriah untuk 
keluar atau akibat dari asosiasi, tampaknya dorongan itulah yang membuat 
kucing bisa keluar dari kotak. Kucing yang mencakar-cakar seluruh sisi kotak 
kemungkinan besar akhirnya akan mencakar pula galah atau tombol yang 
membuka pintu. Dan pelan-pelan, semua dorongan tindakan yang 
membuahkan hasil akan dikenali dan, setelah banyak percobaan, si kucing, 
jika dimasukkan ke dalam kotak, akan segera mencakar tombol atau galah 
itu.37 

Berdasarkan percobaan di atas, kemudian lahirlah metode trial and error, 

dimana si kucing pada percobaan yang dilakukan Thorndike di atas ketika 

dimasukkan ke dalam sebuah kotak pada awalnya gelisah dan muncul dorongan 

untuk keluar. Si kucing kemudian berusaha terus mencoba menerobos pada sisi-sisi 
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37B. R. Hergenhahn dan Metthew H. Olson, Theories of Learning Seventh Edition, terj. 

Triwibowo, Teori Belajar Edisi Ketujuh, h. 61. 
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kotak yang pada awalnya selalu gagal. Hingga pada suatu ketika tanpa sengaja 

menyentuh sebuah galah atau tombol yang didesain sebagai kunci membuka untuk 

membuka kotak, kemudian si kucing berhasil keluar. Lambat laun kemudian ketika si 

kucing dimasukkan kembali, si kucing sudah mengenal tombol untuk membuka pintu 

kotak. 

Selain teori trial and error, Thorndike juga mengemukakan beberapa teori 

hukum belajar, di antaranya, hukum kesiapan (law of readiness), hukum latihan (law 

of exercise), dan hukum efek (law of effect). Hukum kesiapan meliputi: 1) ketika 

seseorang siap untuk melakukan suatu tindakan, maka melakukannya akan 

memuaskan; 2) ketika seseorang siap untuk melakukan suatu tindakan, maka tidak 

melakukannya akan menjengkelkan; dan 3) ketika seseorang belum siap melakukan 

suatu tindakan tetapi dipaksa melakukannya maka akan menjengkelkan.38 

Berdasarkan pada hukum kesiapan tersebut disimpulkan bahwa belajar akan terjadi 

bila terdapat kesiapan pada diri individu. 

Adapun hukum latihan meliputi:  1) koneksi antara stimulus dan respon akan 

menguat saat keduanya dipakai; dan 2) koneksi antara situasi dan respon akan 

melemah apabila praktik hubungan dihentikan.39 Hukum latihan berarti hubungan 

antara stimulus respon dalam proses belajar akan diperkuat atau diperlemah oleh 

tingkat intensitas dan durasi dari pengulangan hubungan atau latihan yang dilakukan. 

Sedangkan hukum efek meliputi: 1) jika suatu stimulus menimbulkan suatu 

respon yang menyenangkan, maka hubungan antara stimulus dengan respon akan 

menguat; dan 2) jika stimulus menimbulkan respon menjengkelkan, maka hubungan 

                                                           
38Matthew H. olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition, h. 57. 
39Matthew H. olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition, h. 57. 
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antara stimulus dengan respon akan melemah.40 Artinya hubungan antara stimulus 

respon dalam proses belajar akan diperkuat atau diperlemah oleh tingkat intensitas 

dan durasi dari pengulangan hubungan atau latihan yang dilakukan. 

d. Cognitive Social Theory 

Cognitive sosial theory atau juga disebut social learning theory merupakan 

teori yang dikembangkan oleh ilmuan bernama Albert Bandura. Lahir pada 4 

Desember 1925 di Mundare, kota kecil di Alberta, Canada.41 Teori kognitif sosial 

merupakan teori yang berkembang dari teori perilaku, tetapi semakin mengarah 

kepada kognitif sehingga disebut neo-behaviorism.42 

Penekanan dalam teori kognitif sosial yaitu bagaimana perilaku, lingkungan, 

dan faktor-faktor kognitif berinteraksi hingga mempengaruhi perilaku individu. Pada 

pembelajaran, faktor kognitif berupa harapan peserta didik untuk berhasil, sedangkan 

faktor sosial mencakup pengamatan peserta didik terhadap perilaku sekitarnya seperti 

orangtua maupun guru di sekolah, yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku 

mereka. Bandura dalam Mathew dan Hergenhahn mengemukakan pendapat tentang 

manusia bahwasanya: 
People are not just onlooking hosts of internal mechanisms orchestrated by 
environmental events. They are agents of experience rather than simply 
undergoers of experiences. The sensory, motor, and cerebral system are tools 
people use to accomlish the tasks and goals that give meaning and 
satisfaction to their lives.43 

                                                           
40Matthew H. Olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition, h. 58. 
41Matthew H. Olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition, h. 312. 
42John W. Santrock, Educational Psychology 5th ed., terj. Harya Bhimasena, Psikologi 

Pendidikan Edisi 5 Buku 1, h. 265. 
43Matthew H. Olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition, h. 335. 
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Menurut Bandura dalam keterangannya di atas, manusia bukanlah hanya 

sekadar kumpulan mekanisme internal yang diatur oleh kejadian luar di 

lingkungannya. Mereka adalah pelaku pengalaman, tidak sekadar mengalami secara 

pasif. Sistem indra, motor, dan otak adalah alat yang dipakai oleh manusia untuk 

menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan yang memberi makna dan kepuasan bagi 

kehidupannya. Menurut Izzatur Rusuli, pandangan Albert Bandura tersebut 

merupakan pandangan behavioris modern yang menjelaskan bahwa perilaku manusia 

merupakan hasil dari pengondisian sosio-kultural, bukan semata-mata bentukan 

hubungan reflek antara stimulus dengan respon. Konsep ini kemudian 

menghilangkan pandangan manusia secara mekanistik dan deterministik, sehingga 

memberikan peluang kebebasan dan menambah keterampilan untuk memunculkan 

berbagai respon.44 

Adapun teori kognitif sosial terjadi pada proses pembelajaran observasional 

(observational learning), yaitu pembelajaran yang meliputi peroleh keterampilan, 

strategi, maupun keyakinan dengan cara mengamati orang lain sebagai model.45 Pada 

proses pembelajaran observasional terdapat beberapa tahapan proses, meliputi: 

1) Perhatian, yaitu tahap dimana peserta didik melakukan pengamatan apa yang 

dilakukan oleh seorang model; 

2) Memori, yaitu tahap peserta didik melakukan pengkodean informasi dan 

menyimpannya dalam memori sehingga mereka mengingat dan memahami; 

3) Produksi, yaitu tahap peserta didik menirukan perilaku model; dan 

4) Motivasi, yaitu tahap yang dibutuhkan khususnya peserta didik yang 

mengalami kesulitan karena adanya keterbatasan sehingga kurang 

                                                           
44Izzatur Rusuli, “Refleksi Teori Belajar Behavioristik dalam Perspektif Islam”, h. 45-46. 
45John W. Santrock, Educational Psychology 5th ed., terj. Harya Bhimasena, Psikologi 

Pendidikan Edisi 5 Buku 1, h. 267. 
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bersemangat menirukan perilaku model. Pada tahap ini, peserta didik 

diberikan motivasi sehingga dapat memperaktikkan perilaku model.46 

Metode belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa 

adalah dengan mengadakan conditioning (pembiasaan merespon) dan imitation 

(peniruan). Dalam conditioning ini diperlukan adanya reward (ganjaran) dan 

punishment (hukuman). Sedangkan dalam imitasi, seorang guru dan orangtua 

memainkan peranan penting sebagai model yang akan dicontoh perilaku sosialnya.47 

3. Prinsip-prinsip Perilaku Teori Behavioristik 

Prinsip-prinsip teori behavioristik merupakan penyimpulan secara induktif 

dan bersifat umum terhadap beberapa temuan dan gagasan para ilmuan teori 

behavioristik. Mukinan dalam Karwono dan Heni Mularsih memaparkan prinsip-

prinsip umum dari teori behavioristik sebagai berikut:  

a. Teori Behavioristik berpemahaman bahwa belajar merupakan perubahan tingkah 

laku. Seseorang dikatakan telah belajar jika terdapat perbedaan perilaku antara 

sebelum belajar dengan setelah belajar. Perubahan dari hasil belajar dapat 

bersifat positif atau negatif tergantung pada hal yang dipelajari; 

b. Hasil belajar dapat diamati yang terjadi akibat hubungan antara stimulus dengan 

respon, sedangkan proses mental yang terjadi akibat hubungan antara stimulus 

dan respon diacuhkan karena tidak dapat diamati; dan 

c. Dibutuhkan reinforcement untuk memunculkan serta menguatkan perilaku yang 

diharapkan.48 

                                                           
46Matthew H. olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition, h. 319 – 321. 
47Izzatur Rusuli, “Refleksi Teori Belajar Behavioristik dalam Perspektif Islam”, h. 45. 
48Karwono dan Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran serta Pemanfaatan Sumber 

Belajar, h. 66. 
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Menurut Crain dalam Pudyo Susanto, prinsip umum yang terdapat pada teori 

behavioristik antara lain:  

a. Perilaku belajar terbentuk sebagai repon terhadap stimulus;  

b. Belajar akan berulang dan meningkat jika diberikan penguatan; 

c. Perilaku belajar terjadi jika ada kesiapan mental, kemudian latihan berulang 

(drill) sangat penting dalam proses pembelajaran; dan 

d. Belajar yang mula-mula bersifat coba-coba, menjadi disengaja karena 

terangsang oleh adanya hal-hal yang menyenangkan maka dari itu reward 

diperlukan untuk meningkatkan motivasi belajar.49 

Adapun Izzatur Rusuli mengemukakan kesimpulan dari teori behavioristik 

dari berbagai pakar behavioristik, pertama semua pakar behavioristik sepakat bahwa 

perilaku belajar merupakan hubungan antara stimulus dengan respon. Adapun 

pemecahannya, Thorndike menggunakan trial and error, sedangkan Pavlov dan 

Skinner membentuk pengondisian perilaku dengan memanfaatkan reinforcement 

untuk memperkuat perilaku belajar. Sedangkan Bandura dengan cognitive social 

theory lebih menekankan belajar sebagai proses pengambilan keputusan, baik dengan 

cara pemodelan atau peniruan (imitation) maupun pembiasaan melalui proses 

observasi terhadap lingkungan sekitarnya.50 

Berdasarkan pemaparan tentang teori behavioristik di atas, serta prinsip-

prinsip umum dari teori behavioristik yang telah diungkapkan oleh beberapa ilmuan 

di atas, peneliti kemudian merumuskan kesimpulan prinsip-prinsip behavioristik di 

atas sebagai berikut: 

a. Belajar sebagai perubahan perilaku, yaitu terdapat perbedaan perilaku antara 

sebelum belajar dengan setelah belajar; 

                                                           
49Pudyo Susanto, Belajar Tuntas: Filosofi, Konsep, dan Implementasi, h. 25. 
50Izzatur Rusuli, “Refleksi Teori Belajar Behavioristik dalam Perspektif Islam”, h. 45. 
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b. Hasil belajar diakibat oleh hubungan mekanistik antara stimulus dengan respon, 

serta peserta didik dianggap sebagai individu yang bersifat pasif. Adapun proses 

mental yang terjadi antara stimulus dengan respon dianggap tidak ada 

(diacuhkan) karena tidak dapat diamati; dan 

c. Metode belajar menurut ilmuan yang mengembangkan teori behavioristik, di 

antaranya Pavlov dan Skinner membentuk metode pengondisian perilaku dengan 

memanfaatkan reinforcement untuk memperkuat perilaku belajar, sedangkan 

Thorndike menggunakan metode trial and error dengan hukum-hukum belajar 

yaitu hukum kesiapan (law of readiness), hukum latihan (law of exercise), dan 

hukum efek (law of effect). Pada perkembangannya ilmuan beraliran 

behavioristik modern, Albert Bandura dengan cognitive social theory lebih 

menekankan belajar sebagai proses pengambilan keputusan, baik dengan cara 

pemodelan atau peniruan (imitation) maupun pembiasaan melalui proses 

observasi terhadap lingkungan sekitarnya. 
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BAB III 

PEMBELAJARAN AKHLAK DAN KURIKULUM 2013 TINGKAT 

SEKOLAH DASAR 

A. Belajar dan Pembelajaran 

Sebelum meninjau secara umum tentang pembelajaran akhlak, perlu 

sekiranya memahami terlebih dahulu konsep belajar dan pembelajaran beserta hal-

hal yang meliputinya. 

1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran merupakan dua istilah yang berbeda. Namun dilihat 

dari kata dasarnya yaitu “ajar”, dipastikan kedua istilah tersebut memiliki irisan 

kesamaan. Adapun untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, maka perlu dibahas 

secara terpisah kemudian menarik kesimpulan masing-masing dari kedua istilah 

tersebut. 

Istilah belajar begitu dekat dengan aktivitas keseharian seorang individu. 

Aktivitas belajar dalam kehidupan sehari-hari cukup mudah ditemukan. Seperti 

seorang anak yang bertanya kepada ibunya tentang mainannya, seorang anak yang 

belajar cara-cara menghitung benda-benda yang ada di sekitarnya, seorang anak 

gadis yang sedang belajar memasak, dan sebagainya. Pada realitas tersebut, aktivitas 

belajar dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu aktivitas untuk mendapat 

pengetahuan ataupun keterampilan.  

Adapun pengertian yang cukup populer sebagaimana dikemukakan oleh 

Kimble dalam Matthew H. Olson dan B. R. Hergenhahn, “Learning as a relatively 

permanent change in behavioral potentiality that occurs as a result of reinforced 
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practice”.1 Belajar diartikan sebagai suatu perubahan yang relatif permanen pada 

perilaku sebagai akibat dari praktik yang diperkuat. Pada pengertian ini terdapat 

beberapa hal yang dapat dipahami, pertama bahwa suatu individu dianggap telah 

belajar jika terjadi perubahan pada perilaku. Sebagai contoh seorang anak dikatakan 

telah belajar berhitung penjumlahan, jika terdapat perubahan dari awalnya tidak tahu 

berhitung penjumlahan, berubah menjadi tahu berhitung penjumlahan. Kedua, 

perubahan yang terjadi bersifat relatif permanen. Hal ini dapat dilihat pada keadaan 

anak didik setelah menjalani aktivitas belajar pengetahuan tertentu, perubahan 

pengetahuan biasanya tidak berlangsung lama, yang berarti menunjukkan sifat 

perubahan tidak menetap. Ketiga, perubahan perilaku merupakan hasil dari 

pengalaman (praktik). Sebagaimana seorang anak yang memiliki kemampuan 

berhitung merupakan hasil dari pengalaman sebelumnya yaitu pengalaman 

mempraktikkan cara berhitung. Keempat, bahwa praktik yang dilakukan merupakan 

praktik yang diperkuat. Artinya seorang individu hanya akan belajar ketika terdapat 

praktik yang diperkuat. Sebagai contoh ketika seorang anak mempraktikkan cara 

berhitung, terdapat suatu pujian dari orang sekitarnya sehingga memperkuat perilaku 

belajar berhitung. 

Adapun pembelajaran merupakan kata yang begitu erat kaitannya dengan kata 

belajar, dikarena belajar maupun pembelajaran berasal dari kata yang sama yaitu 

“ajar” yang berarti petunjuk bagi seseorang agar diketahui. Adapun pembelajaran 

merupakan kombinasi antara kegiatan belajar dan mengajar. Belajar identik dengan 

aktivitas siswa sebagai peserta didik, sedangkan mengajar cenderung dilakukan oleh 

guru sebagai seorang pendidik. Sehingga pembelajaran secara dapat dipahami 

                                                           
1Matthew H. Olson dan B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition (United State: Pearson Education, 2013), h. 1. 
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sebagai kombinasi penyederhanaan kata antara belajar dan mengajar, yaitu proses 

belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar.2 

Penggunaan kata pembelajaran mulai dikenal pada Undang-undang No. 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui undang-undang ini, 

pembelajaran didefinisikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.3 Berdasarkan definisi tersebut, 

pembelajaran dapat dipahami sebagai sebuah situasi interaksi dimana peserta didik 

melakukan aktivitas belajar yang dibantu oleh guru sebagai pendidik dengan 

memanfaatkan sumber belajar sehingga peserta dapat lebih mudah memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, maupun perbaikan sikap. Akan tetapi pada realitasnya, 

kata yang lebih populer digunakan di lapangan pendidikan adalah kata mengajar. 

Sedangkan menurut ilmuan, pembelajaran oleh Reigeluth dan Carr-Chellman 

sebagaimana dikutip oleh Muhammad yaumi, “as anything that is done purposely to 

facilitate learning”. Diartikan oleh Muhammad Yaumi, yaitu pembelajaran dapat 

dipahami sebagai segala sesuatu yang dilakukan dengan maksud untuk memfasilitasi 

belajar. Hal senada juga dikemukakan oleh Driscoll, yang dijuga dikutip oleh 

Muhammad Yaumi, bahwa pembelajaran dapat dilihat sebagai upaya yang disengaja 

untuk mengelola suatu kejadian atau peristiwa belajar, yang bermaksud memfasilitasi 

peserta didik sehingga mencapai tujuan pembelajaran.4 

Adapun menurut Wina Sanjaya sebagaimana dikutip oleh Ahmad Susanto, 

pembelajaran dapat dipahami dari dua perspektif. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Wina Sanjaya dalam Ahmad Susanto, pertama pembelajaran sebagai suatu proses 

                                                           
2Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Edisi Kedua (Cet. V; 

Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 20-21. 
3Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional,”  dalam Ishana Hanifah, Himpunan Lengkap Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, 
h. 12. 

4Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran Edisi Pertama (Jakarta: 
Prenadamedia, 2018), h. 6. 
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menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Kedua, pembelajaran 

dipahami sebagai suatu upaya mengatur lingkungan.5 Pada pemahaman pertama, 

pembelajaran juga lebih dikenal dengan proses mentransfer ilmu oleh pendidik 

kepada peserta didik. Sedangkan pada pemahaman kedua, pembelajaran lebih 

ditekankan pada bagaimana mengubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik 

sehingga terbentuk lingkungan baik pula. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan pengertian 

pembelajaran yaitu suatu situasi interaksi antara peserta didik yang belajar dengan 

bantuan guru yang memfasilitasi ataupun mentransfer ilmu sehingga peserta didik 

dapat lebih mudah memperoleh pengetahuan, keterampilan, maupun perbaikan sikap 

yang kemudian menciptakan lingkungan yang baik. 

2. Komponen-komponen Pembelajaran 

Komponen-komponen pembelajaran merupakan unsur-unsur yang terdapat 

dalam sistem atau kegiatan pembelajaran. Secara umum komponen pembelajaran 

antara lain: tujuan, materi/ bahan, metode, media, dan evaluasi pembelajaran. 

Menurut Nana Sudjana, komponen-komponen pembelajaran berbicara empat 

persoalan. Persoalan pertama berhubungan dengan tujuan dari proses pembelajaran. 

Persoalan kedua berbicara tentang materi atau bahan pelajaran. Persoalan ketiga 

berhubungan dengan metode dan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

Persoalan keempat yaitu berkenaan dengan penilaian pada proses akhir 

pembelajaran.6 

Sedangkan komponen-komponen pembelajaran dalam Jufri Dolong, 

ditambahkan dengan komponen peserta didik dan komponen tenaga pendidik, 

sehingga komponen-komponen pembelajaran menjadi enam komponen, yaitu peserta 
                                                           

5Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Edisi Kedua, h. 20-21. 
6Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: SBAlgensindo, 2019), h. 

30. 
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didik, tenaga pendidik, tujuan pembelajaran, materi/ isi, metode, media, dan evaluasi 

pembelajaran.7 

a. Peserta Didik 

Menurut Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu.8 Peserta didik adalah subjek yang bersifat unik yang 

mencapai kedewasaan secara bertahap. Peserta didik adalah manusia dengan segala 

fitrahnya. Mereka mempunyai perasaaan dan fikiran serta keinginan atau aspirasi. 

Mereka mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu sandang, pangan, 

papan, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, dan 

kebutuhan untuk mengaktualisasi dirinya sesuai dengan potensinya. Adapun kondisi 

peserta didik dibedakan atas: 

1) Kondisi fisiologis, yaitu kondisi yang bersifat jasmani, seperti kesehatan, 

kondisi organ tubuh, dan sebagainya; 

2) Kondisi psikologis, seperti tingkat intelegensi/ kecerdasan, sikap, minat, 

motivasi, bakat, gaya kognitif, kesiapan belajar, dan sebagainya; 

3) Kondisi lainnya, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.9 

Sedangkan menurut Smaldino, Lowther, dan Russell dalam Muhammad 

Yaumi, mengemukakan tiga faktor terkait hal yang bersangkutan peserta didik yang 

menentukan keberhasilan pembelajaran, yaitu: 1) karakteristik umum (general 

                                                           
7Jufri Dolong, “Teknik Analisis dalam Komponen Pembelajaran”, Jurnal Inspiratif 

Pendidikan 7, no. 2 (Juli – Desember 2016): h. 194. 
8UU No 23 tentang Pendidikan Nasional 
9T. G. Ratumanan dan Imas Rosmiati, Perencanaan Pembelajaran (Depok: Rajawali Pers, 

2020), h. 9. 
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characteristics); 2) kemampuan awal khusus (specific entry competencies); dan 3) 

gaya belajar (learning style).10  

Menurut Muhammad Yaumi, keberagaman kondisi peserta didik memberikan 

dampak yang besar terhadap proses pembelajaran. Pemahaman akan kondisi 

keberagaman peserta didik tersebut, akan membantu memahami kebutuhan masing-

masing peserta didik.11 Selain itu, kondisi keberagaman peserta didik, tentu akan 

mempengaruhi bahan ajar, metode, maupun komponen pembelajaran lainnya secara 

keseluruhan. Hal tersebut mengingat bahwa antara komponen satu dengan komponen 

pembelajaran lainnya saling terkait satu sama lain sebagai suatu sistem yang utuh. 

Sehingga penting dilakukan analisis akan kondisi peserta didik. 

b. Tenaga Pendidik 

Menurut Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu.12 

Tenaga pendidik atau guru memiliki peranan penting di dalam sistem 

pendidikan, terkhusus lagi dalam proses pembelajaran di kelas. Meski dengan 

perkembangan teknologi yang serba canggih, sepertin hadirnya televisi, radio, 

komputer, peranan guru masih belum dapat tergantikan secara penuh. Terdapat 

unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, dan 

sebagainya yang tidak dapat tergantikan oleh teknologi canggih sekalipun.13 

                                                           
10Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013 (Jakarta: Kencana, 2013), h. 85. 
11Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013, h. 123. 
12Republik Indonesia, Undang-undang No 23 tentang Pendidikan Nasional. 
13Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: SBAlgensindo, 2019), h. 

12. 
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Peters dalam Nana Sudjana mengemukakan terdapat tiga tugas dan 

tanggungjawab guru, sebagai pengajar, pembimbing, dan administrator kelas.14 

Pertama guru sebagai pengajar, artinya guru ditekankan kemampuan merencanakan 

dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Sehingga sebagai pengajar, seorang guru 

dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan serta keterampilan mengajar. 

Kedua guru sebagai pembimbing, memberi tekanan kepada tugas memberikan 

bantuan terhadap siswa akan masalah yang dihadapinya. Tugas ini juga sebagai 

fungsi mendidik yaitu menyangkut pengembangan kepribadian dan nilai-nilai siswa. 

Ketiga guru sebagai administrator kelas, yaitu guru mengelolah ketatalaksanaan 

bidang pengajaran dan bidang lainnya di kelas, seperti absen, jadwal pengajaran, dan 

sebagainya. 

Adapun kompetensi yang harus dimiliki seorang tenaga pendidik, yang 

banyak berhubungan dengan usaha kelancaran proses pembelajaran, menurut Nana 

Sudjana terdapat empat, yaitu: 

1) Merencanakan pembelajaran; 

2) Melaksanakan dan mengelola berjalannya proses pembelajaran; 

3) Menilai kemajuan proses pembelajaran; dan 

4) Menguasai bahan pembelajaran.15 

c. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan merupakan suatu hal yang hendak diraih dengan usaha atau kegiatan 

tertentu. Setiap kegiatan haruslah memiliki tujuan karena tujuan menjadi titik arah 

yang akan dicapai dari kegiatan tersebut. Tanpa tujuan kegiatan akan berjalan 

mengalir tanpa arah yang pada akhirnya kegiatan menjadi tidak jelas dan tidak 

                                                           
14Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, h. 15. 
15Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, h. 20. 
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bermanfaat. Tujuan pun akan menjadi dasar untuk mengukur berhasil tidaknya suatu 

kegiatan, sehingga kehadiran tujuan dalam suatu kegiatan sangat signifikan. 

Adapun tujuan di dalam pembelajaran, dikenal dengan istilah tujuan 

instruksional atau tujuan pembelajaran. Pengertian tujuan pembelajaran oleh 

Williams dalam Muhammad Yaumi: 
Instructional goals describe what behavior students will learn or be able to do 
after instruction and indicate the context in which behavior is to occur. 
Instructional goals have three basic requirements: a) should be measured; 
that is, describe the behavior the students is to perform in directly observable 
terms; b) should indicate what the student can reasonably accomlish; c) 
should specify the context in which the behavior is to occur to make the 
behavior function.16 

Dapat dipahami dari pengertian di atas, bahwa tujuan instruksional 

menggambarkan tentang perilaku apa yang akan siswa pelajari maupun hal yang 

mampu dilakukannya setelah pembelajaran dilakukan, serta keadaaan seperti apa 

perilaku itu bisa terjadi. Tujuan instruksional menurut Wiliam tersebut, 

mengisyaratkan tiga hal pada suatu tujuan instruksional, yaitu; a) dapat diukur, yaitu 

tujuan instruksional menggambarkan perilaku siswa yang dapat dilakukan secara 

langsung untuk diamati; b) menunjukkan tentang hal yang dapat diselesaikan oleh 

siswa; dan c) menunjukkan konteks dimana perilaku itu terjadi dan dapat berfungsi. 

Sedangkan menurut Dick and Carey, sebagaimana dikutip Muhammad Yaumi 

adalah: 
Instructional goal is: a) a clear, general statement of learner outcomaes that 
is; b) related to an identified problem and needs assessment; and c) 
achievable through instruction rather than some more efficient means such as 
enhancing motivation of employees.17 

                                                           
16Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013 (Jakarta: Kencana, 2013), h. 85. 
17Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013, h. 86. 
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Bahwa tujuan pembelajaran: a) berupa pernyataan umum yang jelas akan 

hasil belajar yang diinginkan terhadap peserta didik; b) berkaitan dengan masalah 

dan kebutuhan penilaian; c) dapat dicapai melalui kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran adalah sebuah pernyataan umum yang jelas mengenai hasil belajar 

yang akan dicapai oleh peserta didik, yang dapat dilakukan pada keadaan tertentu 

serta dapat diamati secara terukur setelah melakukan suatu kegiatan pembelajaran. 

Adapun terkait hasil yang akan dicapai dalam suatu tujuan pembelajaran, oleh 

ilmuan Gordon sebagaimana dikutip oleh Muhammad Yaumi mengemukakan: 

instructional objectives describe the skills, knowledge, abilities or attitudes students 

should possess or demonstrate after they complete the training. 18 Pendapat tersebut 

mengklasifikasikan hasil belajar pada suatu kegiatan pembelajaran mencakup tiga 

aspek yaitu aspek keterampilan, aspek pengetahuan, aspek kemampuan atau sikap 

yang mampu ditunjukkan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu proses 

latihan atau pembelajaran.  

Pengklasifikasian tujuan pembelajaran ini juga dikenal dengan istilah 

taksonomi pembelajaran. Taksonomi pembelajaran merupakan klasifikasi tujuan 

pembelajaran yang mencakup tiga domain, yaitu kognitif, afeksi, dan psikomotorik. 

Domain kognitif merupakan domain yang berhubungan dengan ranah kemampuan 

berpikir tentang berbagai realitas baik umum maupun spesifik, pola-pola hubungan 

antar realitas, maupun konsep yang tercipta dari hasil berpikir suatu realitas. Adapun 

domain afeksi berkisar pada ranah emosi, berupa sikap, penilaian, kondisi perasaan. 

Sedangkan domain psikomotorik berkisar pada kemampuan fisik pada peserta 

didik.19 
                                                           

18Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran Disesuaikan dengan Kurikulum 
2013, h. 150. 

19Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran Disesuaikan dengan Kurikulum 
2013, h. 150. 



79 
 

d. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran (learning materials) biasa juga disebut bahan ajar 

merupakan segala bentuk bahan yang dapat digunakan untuk membantu tenaga 

pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Bahan ajar juga dapat didefinisikan 

sebagai seperangkat bahan atau materi yang disusun secara sistematis untuk 

mendukung terlaksananya pembelajaran secara efektif.20 

Bebarapa ahli mendefinisikan materi pembelajaran ke dalam tiga cakupan, 

yaitu: 

1) Suatu informasi, alat ataupun teks yang dibutuhkan oleh pendidik dalam 

merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran;  

2) Segala bentuk bahan yang dapat membantu pendidik pada proses 

pembelajaran di kelas; dan  

3) Seperangkat inti/ isi dalam pembelajaran yang tersusun sistematis, 

menampilkan kompetensi yang akan dikuasai peserta didik pada proses 

pembelajaran.21  

Berdasarkan beberapa cakupan pengertian tersebut, definisi materi 

pembelajaran dapat dirangkum sebagai segala hal berbentuk informasi, teks, alat, dan 

sebagainya yang tersusun secara sistematis dalam rangka mencapai suatu tujuan 

pembelajaran (kompetensi) yang membantu seorang pendidik dalam merencanakan 

maupun mengimplementasikan pembelajaran di kelas. Materi pembelajaran 

merupakan isi atau inti dalam pembelajaran, sehingga materi pembelajaran memiliki 

kedudukan yang begitu penting. Pencapaian tujuan pembelajaran sangat ditentukan 

oleh penguasaan materi pembelajaran oleh pendidik. Oleh karenanya seorang 

                                                           
20T. G. Ratumanan dan Imas Rosmiati, Perencanaan Pembelajaran, h. 290. 
21Isa Ansori, Perencanaan Sistem Pembelajaran (Sidoarjo: Umsida Press, 2008), h. 43. 
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pendidik perlu menguasai suatu materi pembelajaran sebelum maupun saat 

pembelajaran sedang berlangsung. 

Jenis-jenis materi pembelajaran atau bahan ajar, dibedakan atas beberapa 

kategori, di antaranya dari segi cetakan, bukan cetakan, dan kombinasi keduanya. 

Bahan ajar cetakan dapat berbentuk buku ajar, modul, diktat, dan sebagainya. Jenis 

bahan ajar dari segi bukan cetakan misalnya audio ataupun video.22 

Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun bahan 

ajar, sebagai berikut: 

1) Menganalisis Kurikulum 

2) Menganalisis Sumber Belajar 

3) Menetapkan Jenis Bahan Ajar 

4) Pengorganisasian Materi Pembelajaran 

5) Menetapkan Struktur Bahan Ajar 

6) Mengumpulkan dan Mempelajari Referensi 

7) Mulai menulis.23 

e. Metode Pembelajaran 

Pengertian metode merujuk pada suatu upaya untuk mengimplementasikan 

rencana strategi yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah 

disusun tercapai secara optimal.24 Adapun pengertian metode pembelajaran 

dikemukakan oleh Ridwan Abdullah Sani sebagai suatu cara penyampaian materi 

pelajaran sebagai upaya mencapai tujuan pembelajaran.25 Sedangkan Ahmad Susanto 

                                                           
22T. G. Ratumanan dan Imas Rosmiati, Perencanaan Pembelajaran, h. 291. 
23T. G. Ratumanan dan Imas Rosmiati, Perencanaan Pembelajaran, h. 295-297. 
24Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013, h. 231. 
25Ridwan Abdullah Sani, Strategi Belajar Mengajar (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), h. 

100. 
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mengartikan pengertian metode pembelajaran sebagai suatu cara yang digunakan 

guru dalam menyajikan bahan pelajaran.26 Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, 

dapat dipahami bahwa metode pembelajaran adalah upaya seorang pendidik dalam 

mengimplementasikan strategi yang telah direncanakan berupa cara penyampaian 

atau cara penyajian materi pembelajaran sehingga mencapai tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 

Adapun terkait dengan macam metode pembelajaran, sangat banyak oleh para 

pakar pendidikan. Di antaranya beberapa metode pembelajaran dikemukakan oleh 

Gagne dalam Ridwan Abdullah Sani, yaitu tutorial, kuliah, resitasi, diskusi, kegiatan 

laboratorium, dan pekerjaan rumah. Adapun metode pembelajaran lainnya oleh 

Molenda dalam Ridwan Abdullah Sani di antaranya tutorial, ceramah, diskusi, 

kegiatan laboratorium, belajar mandiri, dan latihan. 27 Selain metode-metode tersebut 

terdapat pula metode yang seringkali ditemui di lapangan, di antaranya metode 

demonstrasi, metode panel dan debat, metode bermain peran, maupun metode 

simulasi.  

Pemilihan metode dalam pembelajaran tertentu, bergantung pada beberapa 

aspek seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik peserta didik 

maupun lingkungan di mana pembelajaran berlangsung. 

f. Media Pembelajaran 

Secara sederhana media pembelajaran dapat dipahami sebagai sesuatu hal 

yang dapat dijadikan sebagai alat perantara yang menyalurkan pesan/ informasi 

dalam sebuah peristiwa belajar, yang disengaja dalam upaya memfasilitasi peserta 

didik sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, menurut para pakar di 

bidang pendidikan di antaranya dikemukakan oleh Hamalik dalam Muhammad 
                                                           

26Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Edisi Kedua, h. 43. 
27Ridwan Abdullah Sani, Strategi Belajar Mengajar, h. 166. 
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Asdam, media pembelajaran diartikan sebagai alat ataupun teknik yang dapat 

digunakan dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan 

siswa pada proses pendidikan di sekolah. Hal yang cukup berbeda dikemukakan oleh 

Yusuf dalam Muhammad Asdam, media pembelajaran diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa.28 

Sedangkan Muhammad Yaumi menjelaskan pengertian media pembelajaran, 

yaitu semua bentuk peralatan fisik yang didesain secara terencana untuk 

menyampaikan informasi dan membangun informasi.29 Adapun Joyce Bruce dalam 

Falahudin, mengartikan media pembelajaran meliputi alat bantu pembelajar 

(pendidik) dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke 

penerima pesan belajar (pebelajar).30 

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan, 

dapat disimpulkan bahwa, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

dijadikan alat perantara pesan/ informasi oleh guru kepada siswa, yang didesain 

secara terencana dan mampu merangsang pikiran, perhatian dan kemauan siswa di 

dalam proses pembelajaran, sehingga terbangun komunikasi dan interaksi yang 

efektif antara guru dan siswa. 

Kehadiran media di dalam proses pembelajaran memiliki fungsi yang cukup 

penting dalam mencapati tujuan pembelajaran yang maksimal. Media pembelajaran 

berfungsi di antaranya, sebagai berikut: 1) menangkap suatu objek atau peristiwa-

peristiwa tertentu; 2) memanipulasi keadaan dan peristiwa atau objek tertentu; dan 3) 

menambah gairah dan motivasi belajar peserta didik.31 Melalui media pembelajaran 

suatu realitas peristiwa yang berhubungan dengan pembelajaran, dapat dihadirkan di 

                                                           
28Muhammad Asdam, Strategi Belajar Mengajar (Makassar: Lipa, 2013), h. 141. 
29Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran, h. 7. 
30Falahudin, “Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran”, h. 109. 
31Ridwan Abdullah Sani, Strategi Belajar Mengajar, h. 325-326. 
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dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Hal tersebut akan membuat para peserta 

didik tidak jenuh sehingga akan menambah semangat ketika belajar di kelas. 

Mengenai karakteristik media pembelajaran, Robert Kozma dalam 

penelitiannya mengemukakan tiga karakteristik media pembelajaran. Sebagaimana 

dikutip oleh Muhammad Yaumi, karakteristik media menurut Robert Kozma dapat 

dilihat dari perspektif teknologi, sistem simbol, dan kemampuan prosesing. Pertama, 

aspek teknologi menunjukkan fungsi sebuah media berupa teknologi yang ada pada 

media tersebut. Aspek teknologi pada sebuah media memberikan pengaruh yang 

cukup kuat terhadap peningkatan kecerdasan (aspek kognitif) manusia.32 Ragam 

media pembelajaran berdasarkan aspek teknologinya seperti televisi, radio, surat 

kabar, buku, internet, dan sebagainya.  

Kedua, aspek simbol. Sistem simbol adalah model tampilan atau rangkaian 

elemen (seperti kata dan komponen gambar) yang saling berhubungan dalam setiap 

sistem kalimat dan digunakan dengan cara yang dapat ditentukan dalam 

hubungannya dengan bidang yang dirujuk (seperti kata dan kalimat dalam teks yang 

merepresentasikan orang, benda, dan aktivitas yang disusun untuk membentuk 

cerita). Ketiga, media dapat dilihat pada aspek kemampuan memproses, dalam upaya 

memfasilitasi peserta didik melaksanakan aktivitas secara efektif dan efisien.33 

Adapun terkait dengan ragam media pembelajaran menurut Coger, dikutip 

oleh Ridwan Sani Abdullah, media pembelajaran dibagi dalam enam kelompok 

media pembelajaran, yaitu: 

1) Kelompok 1: benda nyata, seperti makhluk hidup, , mobil, dan sebagainya; 

2) Kelompok 2: tamasya, tur pendidikan, kunjungan ke kebun binatang, dan 

kunjungan ke planetarium; 

3) Kelompok 3: media audio-visual, seperti televisi dan video; 

                                                           
32Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran, h. 10. 
33Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran, h. 10. 
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4) Kelompok 4: media visual, seperti peta, gambar, diagram, dan tayangan; 

5) Kelompok 5: media audio, seperti radio, CD player, kaset; dan 

6) Kelompok 6: media berbasis komputer, seperti program pada komputer, dan 

informasi internet.34 

Sedangkan Smaldino, dkk. dalam Muhammad yaumi, membagi media 

pembelajaran ke dalam enam bagian, yaitu teks, audio, visual, video, perekayasa, dan 

orang. Sedangkan Muhammad Yaumi membagi media pembelajaran ke dalam tujuh 

bagian, dari media yang sederhana hingga yang kompleks, yaitu realia, model, teks, 

visual, audio, video, dan multimedia.35 

g. Evaluasi Pembelajaran 

Menurut kebahasaan, kata “evaluasi” merupakan serapan dari bahasa Inggris 

“evaluation” dari kata dasar “value” yang berarti “nilai” atau “harga”.36 Maka 

secara kebahasaan evaluasi dapat didefinisikan sebagai penilaian. Sedangkan definisi 

evaluasi menurut ahli, di antaranya dikemukakan oleh Djaali dan Muljono dalam 

Muhammad Yaumi yaitu evaluasi sebagai sebuah proses penilaian dengan kriteria 

tertentu terhadap suatu obyek atau kegiatan.37 Berdasarkan pengertian tersebut, maka 

evaluasi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses penilaian dengan 

standar atau kriteria tertentu terhadap proses pembelajaran. Tahapan evaluasi 

pembelajaran ini bisa dikatakan tahapan yang dilakukan untuk mengakhiri sebuah 

kegiatan pembelajaran.  

Evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan berbagai data terkait 

pelaksanaan pembelajaran, yang dikemudian dijadikan acuan untuk menilai suatu 

pembelajaran berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 
                                                           

34Ridwan Abdullah Sani, Strategi Belajar Mengajar, h. 323. 
35Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran, h. 10. 
36M. Karman. Tafsir Ayat-ayat Pendidikan (Cet. I; Bandung Rosdakarya, 2018), h. 317. 
37Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013, h. 295. 
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ditetapkan. Adapun hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk tindakan yang akan 

dilakukan selanjutnya untuk perbaikan maupun pengembangan pembelajaran 

selanjutnya. 

Menurut Muhammad Yaumi, dari berbagai macam bentuk evaluasi 

pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli, bentuk evaluasi pembelajaran 

bermuara pada tiga bentuk evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.38 

Secara umum evaluasi formatif diketahui sebagai proses penilaian yang dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung, sedangkan evaluasi sumatif merupakan 

proses penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran berlangsung. 

B. Pembelajaran Akhlak 

1. Pengertian Pembelajaran Akhlak 

Pembelajaran merupakan suatu situasi interaksi antara peserta didik yang 

belajar dengan bantuan guru yang memfasilitasi ataupun mentransfer ilmu sehingga 

peserta didik dapat lebih mudah memperoleh pengetahuan, keterampilan, maupun 

perbaikan sikap yang kemudian menciptakan lingkungan yang baik. Adapun akhlak 

berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai budi pekerti, 

kelakuan. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab memberikan pengertian akhlak 

sebagai kondisi mental yang membuat seseorang berani, bersemangat, bergairah, dan 

sebagainya. Selanjutnya M. Quraish Shihab juga mengutip pendapat para pakar 

muslim yang secara umum mengartikan akhlak sebagai sifat dasar yang telah 

terpendam di dalam diri dan tampak ke permukaan melalui kehendak/ kelakuan dan 

terlaksana tanpa keterpaksaan oleh satu dan lain sebab. Pendapat lainnya oleh Imam 

Al-Ghazali juga dikutip oleh M. Quraish Shihab mengartikan akhlak sebagai kondisi 

kejiwaan yang mantap, lantas melahirkan aneka perilaku yang dilakukan dengan 

                                                           
38Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013, h. 297. 
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mudah, tanpa terpikirkan terlebih dahulu, baik berupa perilaku yang dinilai baik oleh 

akal dan agama, maupun berupa perilaku sebaliknya.39 

Berdasarkan pengertian pembelajaran dan pengertian akhlak di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan pembelajaran akhlak yaitu situasi interaksi antara peserta 

didik yang belajar dengan guru yang mentransfer ilmu budi pekerti atau kelakuan 

sehingga membuat para peserta didik memiliki semangat, gairah positif yang lahir 

dari dalam diri peserta didik tanpa suatu paksaan ataupun sebab lainnya. 

2. Dasar dan Tujuan Pembelajaran Akhlak 

Menurut M. Abdul Qadir Ahmad, dasar pendidikan akhlak ialah Alquran dan 

Hadis Nabi.40 Alquran menjadi dasar utama dalam pembelajaran akhlak dengan dasar 

bahwa perintah Allah di dalam Alquran tiada lain merupakan seruan perbuatan 

kebaikan serta pelarangan perbuatan buruk, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam 

QS An Nahl/16: 90. 

                               

                

 

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan 
keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran.41 

                                                           
39M. Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita: Akhlak, h. 3-5. 
40Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, terj. H. A. 

Mustofa (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 201. 
41Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya, h. 277. 
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Selanjutnya adalah Hadis Nabi Muhammad saw., karena beliau merupakan 

manusia yang dimuliakan oleh Allah swt. yang pada dirinya terdapat suri teladan 

yang baik sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al Ahzab/33: 21. 

                          

       

Terjemahnya: 

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”42 

Adapun tujuan pembelajaran akhlak dari perspektif pendidikan Islam 

bertujuan untuk membentuk pribadi yang utuh secara jiwa (roh) maupun raga serta 

akalnya. Sehingga dengan pribadi yang utuh tersebut dapat membentuk suatu pola 

masyarakat sosial yang berjalan secara harmonis.43 Sedangkan secara yuridis dapat 

dilihat pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mana tujuan pendidikan di 

antaranya adalah membentuk akhlak mulia, yang tidak lain ditempu melalui 

pembelajaran akhlak. 

3. Materi Pembelajaran Akhlak 

M. Abdul Qadir Ahmad memaparkan secara umum terkait materi 

pembelajaran akhlak ialah berkisar pada persoalan kebaikan dan kesopanan, tingkah 

laku yang terpuji serta berbagai persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari 

dan bagaimana seharusnya seorang siswa bertingkah laku.44 

Adapun secara garis besar materi pembelajaran akhlak dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu: 

a) Materi akhlak dalam berhubungan antara manusia dengan Allah swt.; 

                                                           
42Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya, h. 420. 
43Suparta, Pengantar Teori dan Aplikasi Pengembangan Kurikulum PAI, h. 276. 
44Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, terj. H. A. 

Mustofa, h. 201. 
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b) Materi akhlak dalam berhubungan antar sesama manusia; dan 

c) Materi akhlak dalam berhubungan antara manusia dan lingkungannya.45 

C. Kurikulum 2013 

1. Pengertian dan Fungsi Kurikulum 

Nana Sudjana memaparkan bahwa kurikulum berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu dari kata curir, artinya pelari. Adapun kata curere artinya tempat berpacu. 

Curriculum diartikan sebagai jarak yang ditempuh oleh seorang pelari. Pada saat itu, 

kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik 

untuk mencapai ijazah. Pada perkembangannya, kurikulum beralih makna menjadi 

semua kegiatan atau semua pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa di 

bawah tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan.46 

Adapun secara rinci pengertian kurikulum dipaparkan oleh Hamalik, sebagai 

berikut:  

a. Suatu program kegiatan yang terencana, artinya bahwa kurikulum memadukan 

ruang lingkup, rangkaian, interpretasi, keseimbangan mata pelajaran, teknik 

mengajar, dan lain sebagainya sebagai sesuatu yang direncanakan untuk dialami 

oleh siswa; 

b. Sebagai hasil belajar yang diharapkan, artinya bahwa kurikulum difokuskan 

secara langsung pada hasil belajar yang diharapkan;  

c. Sebagai reproduksi cultural, artinya bahwa kurikulum difungsikan untuk 

meneruskan nilai-nilai cultural kepada generasi penerus;  

d. Sebagai kumpulan tugas dan konsep diskrit yang harus dikuasai oleh siswa; dan 

                                                           
45Muh. Nawawi, “Pendekatan Behavioristik Skinner dalam Pembelejaran Akhlak: Kajian 

Metode Pembelajaran Akhlak Anak Usia Prasekolah Berdasarkan Kurikulum Departemen Agama”, 
Skripsi, h.18-19. 

46Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, h. 2. 
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e. Sebagai agenda rekonstruksi sosial.47 

Kurikulum mempunyai peran penting yang harus dipahami dengan baik oleh 

segenap praktisi pendidikan, masyarakat dan yang terpenting lagi adalah Pemerintah 

sebagai penentu dan pengambil kebijakan. Hamalik menyebutkan setidaknya ada tiga 

peran penting kurikulum yakni, pertama, peranan konservatif; kedua, peranan kritis 

atau evaluatif; ketiga, peranan kreatif. Peranan konservatif lebih terkait dengan 

pandangan konservatif yang menilai bahwa kurikulum berfungsi untuk 

mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial pada generasi muda. Peranan kritis 

dan evaluatif kurikulum terkait dengan peran kurikulum sebagai kontrol sosial yang 

memberikan penekanan pada kerangka berpikir kritis terhadap nilai-nilai sosial yang 

tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat kini. Adapun peranan kreatif kurikulum 

berfungsi menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, baik berupa pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan, dan  

keterampilan yang baru yang bermanfaat bagi masyarakat.48 

2. Sekilas tentang Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai 

bagian dari proses pengembangan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2006, dengan 

melalui proses kajian-kajian dengan para ahli kurikulum, ahli pendidikan, dosen, dan 

kalangan guru senior. Kurikulum 2013 dinamakan secara lengkap dengan sebutan 

Kurikulum 2013 Berbasis Kompetensi dan Karakter, memiliki tujuan untuk 

meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan 

                                                           
47Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 5. 
48Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, h. 13. 
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budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, 

sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan.49 

Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 merupakan proses belajar yang 

memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi 

yang mereka miliki. Hal ini sesuai dengan tema Kurikulum 2013 yaitu menghasilkan 

insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap 

(afektif), keterampilan (psikomotorik), dan pengetahuan (kognitif) yang 

terintegrasi.50 Artinya kegiatan pembelajaran dalam Kurikulum 2013 merupakan 

proses pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik agar dapat 

mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi kemampuan yang dapat dilihat 

dari aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Pembelajaran berupa kreatifitas, 

kemandirian, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, dan kecakapan 

hidup dimaksudkan untuk membentuk watak atau sifat agar menjadi pribadi yang 

baik. Penggunaan sistem pembelajaran di atas, maka peserta didik tidak hanya 

menyerap materi belajar tetapi dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 

Sehingga terdapat kepekaan dari peserta didik tersebut untuk mengetahui kondisi dan 

keadaan sekitar.  

3. Prinsip-prinsip Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 

Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 berbasis pada aktivitas peserta didik. 

Guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik agar dapat 

mengambangkan kreativitas, prakarsa, dan kemandirian sesuai dengan potensi bakat, 

minat, serta perkembangan fisik dan psikis peserta didik. Pembelajaran berbasis 

aktivitas ditandai adanya pembelajaran yang interaktif dengan berbagai sumber 

                                                           
49Ade Suhendra, Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI: Teori dan 

Aplikasi di Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 145. 
50E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2019), h. 9. 
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belajar, inspiratif, kontekstual, kolaboratif, menyenangkan serta mampu menantang 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif. 

Agar pembelajaran berbasis aktivitas dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan maka prinsip-prinsip pembelajaran sangat perlu diperhatikan. Menurut 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Standar Proses, prinsip-prinsip dalam pembelajaran meliputi sebagai berikut: 

a. Peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu; 

b. Peserta didik belajar menggunakan berbagai sumber belajar; 

c. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah; 

d. Pembelajaran berbasis kompetensi; 

e. Pembelajaran yang terpadu; 

f. Pembelajaran yang menekankan pada jawaban yang kebenarannya multidimensi; 

g. Pembelajaran yang berbasis keterampilan aplikatif; 

h. Peningkatan dan keseimbangan antara hard skill dan soft skill; 

i. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta 

didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; 

j. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, 

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran; 

k. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, sekolah, dan masyarakat; 

l. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa pun adalah guru, siapa saja 

adalah peserta didik, dan tempat mana pun adalah kelas; 

m. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pembelajaran; dan 

n. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.51 
                                                           

51Tri Wijaya, Panduan Praktis Menyusun Silabus, RPP, dan Penilaian Hasil Belajar 
(Yogyakarta: Noktah, 2019), h. 105-107. 
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D. Konsep Sekolah Dasar 

1. Pengertian Sekolah Dasar 

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 17 ayat 1 dan 2 

dijelaskan bahwa Sekolah Dasar merupakan sekolah yang termasuk dalam kategori 

pendidikan dasar. Adapun pendidikan dasar disebut sebagai pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah.52 Artinya bahwa Sekolah Dasar merupakan 

jenjang pendidikan dasar yang memegang peranan penting dikarenakan Sekola Dasar 

menjadi landasan, baik secara pengetahuan, keterampilan, maupun sikap untuk 

menempuh jenjang pendidikan lanjutan yang pendidikan menengah bahkan hingga 

pada jenjang pendidikan tinggi. Jika tujuan pendidikan pada jenjang pendidikan 

dasar ini berhasil dicapai, tentu akan menjadi mudah pada jenjang pendidikan 

menengah. Begitupun sebaliknya, jika tujuan pendidikan pada jenjang pendidikan 

dasar ini gagal dicapai, tentu akan mengalami kesulitan pada jenjang pendidikan 

selanjutnya. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang terasebut Sekolah Dasar 

dapat disimpulkan sebagai salah satu bentuk pendidikan dasar yang melandasi 

pendidikan menengah. 

Adapun jika dilihat dari aspek tujuan pendidikan Sekolah Dasar, sebagaimana 

dipaparkan oleh Mirasa, dkk. dalam Ahmad Susanto, Sekolah Dasar dimaksudkan 

sebagai jenjang pendidikan yang berupaya mengembangkan kemampuan yang paling 

mendasar peserta didik.53 Melalui Sekolah Dasar para peserta didik belajar secara 

aktif karena dorongan internal dari dalam diri serta dorongan eksternal berupa 

lingkungan yang memberikan kemudahan untuk berkembang kemampuan dasarnya 

secara optimal.  

                                                           
52Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional,”  dalam Ishana Hanifah, Himpunan Lengkap Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, 
h. 20. 

53Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Edisi Kedua, h. 88. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka Sekolah Dasar dapat diartikan sebagai 

salah satu bentuk pendidikan dasar dimaksudkan sebagai jenjang pendidikan yang 

berupaya mengembangkan kemampuan paling mendasar peserta didik sehingga 

dapat melandasi jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. 

2. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Karakteristik siswa sangat perlu diketahui oleh para pendidik, hal ini 

dikarenakan karakter dari setiap peserta didik akan menentukan model pembelajaran 

yang akan digunakan. Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi mengungkapkan 

karakteristik siswa Sekolah Dasar melalui psikologi perkembangan, sebagai berikut: 

a. Perkembangan Fisik-Motorik 

Fase atau usia Sekolah Dasar (7 – 12 tahun) ditandai dengan gerak atau 

aktivitas motorik yang lincah. Gerak yang lincah memberikan isyarat bahwa pada 

fase ini merupakan fase yang tepat untuk melatih kemampuan-kemampuan yang 

berhubungan dengan gerak halus seperti menulis, menggambar, membuat kerajinan, 

maupun gerak kasar seperti baris berbaris, berenang, dan sebagainya.54 

b. Perkembangan Intelektual 

Pada usia anak Sekolah Dasar, anak sudah dapat mereaksi rangsangan 

intelektual, atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan 

intelektual  seperti membaca, menulis, dan menghitung atau sering dikenal dengan 

singkatan CALISTUNG.55 

                                                           
54Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, h. 59-60. 
55Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, h. 61. 
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c. Perkembangan Bahasa 

Melalui bahasa, maka manusia dapat mengakses segala pengetahuan dan 

memperoleh informasi dari sumber pengetahuan. Usia Sekolah Dasar merupakan 

masa berkembang pesatnya kemampuan mengenal dan menguasai perbendaharaan 

kata. Pada awal masa ini, anak sudah menguasai sekitar 2.500 kata, dan pada masa 

kahir (kira-kira usia 11 – 12 tahun) anak telah dapat menguasai sekitar 5.000 kata.56 

d. Perkembangan Emosi 

Pada usia sekolah (khususnya di kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, dan kelas 5) 

anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima, 

atau tidak disenangi oleh orang lain. Oleh karena itu, dia mulai belajar untuk 

mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. Kemampuan mengontrol emosi 

diperolehnya melalui peniruan dan latihan (pembiasaan).57 

e. Perkembangan Sosial 

Maksud perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam 

hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk 

menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. 

Adapun perkembangan sosial pada anak usia Sekolah Dasar ditandai dengan adanya 

perluasan hubungan, di samping dengan para anggota keluarga.58 

f. Perkembangan Kesadaran Beragama 

Kepercayaan seorang anak kepada Tuhan pada usia Sekolah Dasar, bukanlah 

keyakinan hasil pemikiran, akan tetapi merupakan sikap emosi yang berhubungan 

                                                           
56Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, h. 62. 
57Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, h. 63. 
58Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, h. 65-66. 
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erat dengan kebutuhan jiwa akan kasih sayang dan perlindungan. Sampai kira-kira 

usia 10 tahun, ingatan anak masih bersifat mekanis, sehingga kesadaran 

beragamanya hanya merupakan hasil sosialisasi orangtua, guru, dan lingkungannya. 

Oleh karena itu pengamalan ibadahnya masih bersifat peniruan, belum dilandasi 

kesadarannya.59 

3. Prinsip-prinsip Pembelajaran di Sekolah Dasar 

Agar tercipta suasana belajar yang mendukung serta memudahkan peserta 

didik pada tingkat Sekolah Dasar, seorang guru harus memperhatikan prinsip-prinsip 

pembelajaran. Beberapa prinsip pembelajaran di Sekolah Dasar dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Prinsip motivasi adalah upaya guru untuk menumbuhkan dorongan belajar, baik 

dari dalam diri anak atau dari luar diri anak, sehingga anak belajar seoptimal 

mungkin sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

b. Prinsip latar belakang adalah upaya guru dalam proses belajar mengajar 

memerhatikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki anak 

agar tidak terjadi pengulangan yang membosankan. 

c. Prinsip pemusatan perhatian adalah usaha untuk memusatkan perhatian anak 

dengan jalan mengajukan masalah yang hendak dipecahkan lebih terarah untuk 

mencapai tujuan yang hendak dicapai. 

d. Prinsip keterpaduan merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Oleh 

karena itu, guru dalam menyampaikan materi hendaknya mengaitkan suatu 

pokok bahasan lain, atau subpokok bahasan dengan subpokok bahasan lain agar 

anak mendapat gambaran keterpaduan dalam proses perolehan hasil belajar. 

e. Prinsip pemecahan masalah adalah situasi belajar yang dihadapkan pada 

masalah-masalah. Hal ini dimaksudkan agar anak peka dan juga terdorong 

                                                           
59Syamsu Yusuf dan Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik, h. 67-68. 
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mereka untuk mencari, memilih, dan menentukan pemecahan masalah sesuai 

dengan kemampuannya. 

f. Prinsip menemukan adalah kegiatan menggali potensi yang dimiliki anak untuk 

mencari, mengembangkan potensi anak tidak akan menyebabkan kebosanan. 

g. Prinsip belajar sambil bekerja, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan 

pengalaman untuk mengembangkan dan memperoleh pengalaman baru. 

Pengalaman belajar yang diperoleh melalui bekerja tidak mudah dilupakan oleh 

anak. Dengan demikian, proses belajar mengahar yang memberi kesempatan 

kepada anak untuk bekerja, berbuat sesuatu akan memupuk kepercayaan diri, 

gembira, dan puas karena kemampuan tersalurkan dengan melihat hasil 

kerjanya. 

h. Prinsip belajar sambil bermain, merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan 

suasana menyenangkan bagi siswa dalam belajar, karena dengan bermain 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan daya fantasi anak berkembang. Suasana 

demikian akan mendorong anak aktif dalam belajar. 

i. Prinsip perbedaan individu, yakni upaya guru dalam proses belajar mengajar 

yang memerhatikan perbedaan individu dari tingkat kecerdasan, sifat, dan 

kebiasaan atau latar belakang keluarga. Hendaknya guru tidak memperlakukan 

anak seolah-olah sama semua. 

j. Prinsip hubungan sosial adalah sosialisasi pada masa anak yang sedang tumbuh 

yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kegiatan belajar hendaknya 

dilakukan secara berkelompok untuk melatih anak menciptakan suasana 

kerjasama dan saling menghargai satu sama lainnya.60 

                                                           
60Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Edisi Kedua, h. 102-

104. 
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Demikian beberapa prinsip pembelajaran pada tingkat Sekolah Dasar, yang 

sekiranya perlu diperhatikan oleh para guru sebagai pendidik sehingga tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. 
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BAB IV 

TEORI BEHAVIORISTIK DALAM PEMBELAJARAN AKHLAK 

KURIKULUM 2013 TINGKAT SEKOLAH DASAR 

A. Gambaran Teori Behavioristik dalam Pembelajaran 

Asumsi dasar tentang teori behavioristik telah dibahas pada Bab II 

sebelumnya, dipaparkan bahwa teori behavioristik merupakan teori perilaku yang 

beranggapan bahwa kesadaran merupakan alat riset yang tidak bisa diandalkan. 

Dikarenakan kesadaran tidak dapat dipelajari secara reliabel, maka sekiranya tidak 

perlu dipelajari. Sebaliknya agar ilmiah, ilmu psikologi perlu pokok masalah yang 

stabil dan dapat diukur secara reliabel. Adapun pokok persoalan yang tepat menurut 

keyakinan aliran behaviorisme adalah perilaku (behavior). 

Psikologi sebagaimana dilihat behavioris adalah cabang eksperimen objektif 

murni dari ilmu alam. Tujuan teoritisnya adalah prediksi dan kontrol perilaku. 

Introspeksi bukan bagian esensial dari metodenya. Nilai ilmiah dari datanya tidak 

tergantung pada kesiapannya untuk diinterpretasikan dalam term kesadaran. 

Behavioris, dalam usahanya untuk mendapatkan skema respon hewan, tidak 

mengakui adanya perbedaan antara manusia dan binatang. Perilaku manusia, dengan 

semua kecanggihan dan kompleksitasnya, hanyalah bagian dari skema total 

penelitian behavioris. 

Behavioris berkeyakinan bahwa setiap anak manusia lahir tanpa warisan 

kecerdasan, warisan bakat, warisan perasaan dan warisan yang bersifat abstrak 

lainnya.1 Manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh 

faktor-faktor berasal dari luar. Salah satu faktor tersebut yairu faktor lingkungan 

yang menjadi penentu dari tingkah laku manusia. Berdasarkan pemahaman ini, 

                                                           
1Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 104. 
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kepribadian individu dapat dikembalikan kepada hubungan antara individu dan 

lingkungannya. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan kepribadian individu 

semata-mata bergantung pada lingkungan. Menurut teori ini, orang terlibat di dalam 

tingkah laku karena telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman 

terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah-hadiah. Orang 

menghentikan tingkah laku, karena belum diberi hadiah atau telah mendapatkan 

hukuman. Semua tingkah laku, baik bermanfaat atau merusak merupakan tingkah 

laku yang dipelajari  oleh manusia.2 

Fungsi teori juga telah dipaparkan sebelumnya pada Bab II, di antaranya 

sebagai ikhtisar fakta dan hukum yang dapat diterapkan. Teori juga dapat berfungsi 

untuk mentransformasikan atau dapat mengadakan perubahan hubungan antara 

hukum dan fakta. Sesuatu yang sudah dikenal maknanya dapat ditransformasikan 

menjadi unsur baru dalam teori yang baru. Sehingga dengan demikian akan terjadi 

pembaharuan isi dan bentuk dalam ilmu yang sedang digeluti.3  

Selanjutnya pada bagian ini, teori behavioristik akan dianalisis dalam proses 

pembelajaran untuk mendapatkan gambaran penerapan teori behvioristik tersebut. 

Teori behavioristik dalam pembelajaran dapat dilihat pada beberapa komponen 

pembelajaran yaitu, peserta didik, tenaga pendidik, tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, serta evaluasi 

pembelajaran. 

1. Peserta Didik 

Teori behavioristik dipengaruhi oleh teori Darwinisme yang meyakini bahwa 

manusia dan non-manusia adalah sama dalam hampir semua aspeknya, secara 
                                                           

2Izzatur Rusuli, “Refleksi Teori Belajar Behavioristik dalam Perspektif Islam”, Jurnal 
Pencerahan 8, no. 1 (Juli – Desember 2014):  h. 68. (38-54) 

3Hari Wahyono, “Makna dan Fungsi Teori dalam Proses Berpikir Ilmiah dan dalam Proses 
Penelitian Bahasa”, Jurnal Penelitian Inovasi, no. 1 ( Maret 2005): h. 205. 



100 
 

anatomis, emosional, maupun kognitif.4 Thorndike dalam Matthew dan Hergenhahn 

mengemukakan bahwa “which animal learning discloses, at the fundamentals of 

human learning also”.5 Bahwa dasar pembelajaran pada hewan, juga menjadi dasar 

pembelajaran pada manusia. 

Selanjutnya di bawah ini merupakan kutipan pemaparan oleh Thorndike 

dalam Matthew dan Hergenhahn tentang sifat reaktif manusia, yang disimpulkan dari 

hasil penelitian terhadap seekor kucing, sebagai berikut: 
The cat does not look over the situation, much less think it over, and then 
decide what to do. It burts out at once into the activities which instinct and 
experience have settled on as suitable reactions to the situation “confinement 
when hungry with food outside”. It does not ever in the course of its success 
realize that such an act brings food and therefore decide to doit and 
thenceforth do it immediately from decision instead of from impulse.6 

Artinya: 
Kucing tidak melihat-lihat situasi, apalagi memikirkan situasi, lalu 
memutuskan apa yang mesti dilakukan. Kucing langsung melakukan aktivitas 
berdasarkan pengalaman dan reaksi naluriah terhadap situasi “terpenjara saat 
lapar dengan makanan berada di luar kerangkeng.” Bahkan setelah sukses 
sekalipun, kucing itu tidak menyadari bahwa tindakannya akan membuatnya 
mendapatkan makanan dan karenanya memutuskan untuk melakukannya lagi 
dengan segera, namun ia bertindak berdasarkan dorongannya.7 

Berdasarkan pemaparan salah satu tokoh behavioristik tersebut di atas, 

dipahami bahwa teori behavioristik memandang manusia sebagai individu yang 

pasif. Manusia dianggap sebagai individu yang reaktif terhadap kondisi lingkungan 

sekitarnya dalam berperilaku, tanpa melalui proses berpikir. Sehingga kontrol 

terhadap perilakunya sangat bergantung pada kontrol lingkungannya. Bahkan dalam 

                                                           
4B. R. Hergenhahn dan Metthew H. Olson, Theories of Learning Seventh Edition, terj. 

Triwibowo, Teori Belajar Edisi Ketujuh (Jakarta: Kencana, 2015), h. 60. 
5Matthew H. olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition (United States of America: Pearson Education, 2013), h. 56. 
6Matthew H. olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition, h. 55. 
7B. R. Hergenhahn dan Metthew H. Olson, Theories of Learning Seventh Edition, terj. 

Triwibowo, Teori Belajar Edisi Ketujuh, h. 62. 
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Muhibbin Syah, dikatakan bahwa aliran behavioris berkeyakinan bahwa setiap anak 

manusia lahir tanpa warisan kecerdasan, warisan bakat, warisan perasaan dan 

warisan yang bersifat abstrak lainnya.8 

Berdasarkan asumsi tersebut, maka dalam penerapan teori behavioristik 

terhadap komponen peserta didik adalah peserta didik dipandang sebagai pembelajar 

yang pasif dan reaktif terhadap situasi yang melingkupinya. Peserta didik berperilaku 

atau merespon berdasarkan stimulus yang diberikan. Atau bisa dikatakan bahwa 

perilaku peserta didik sangat bergantung pada faktor yang berasal dari luar dirinya 

dimana mereka belajar. 

Namun perlu juga diketahui bahwa pada perkembangannya, berkembang teori 

behavioristik yang dikenal dengan istilah behavioristik modern. Izzatur Rusuli 

mengemukakan salah satu tokoh behavioristik modern yaitu Albert Bandura 

menjelaskan bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari pengondisian sosio-

kultural, bukan semata-mata bentukan hubungan reflek antara stimulus dengan 

respon. Konsep ini kemudian menghilangkan pandangan manusia secara mekanistik 

dan deterministik, sehingga memberikan peluang kebebasan dan menambah 

keterampilan untuk memunculkan berbagai respon.9 Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa teori behavioristik modern memandang bahwa lingkungan 

memiliki pengaruh yang kuat, akan tetapi faktor kognitif juga memberikan kontribusi 

terhadap perilaku peserta didik. 

Muhammad Yaumi merumuskan penerapan teori behavioristik pada 

komponen peserta didik dalam pembelajaran, dimana peserta didik berperan sebagai 

berikut: 

                                                           
8Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 104. 
9Izzatur Rusuli, “Refleksi Teori Belajar Behavioristik dalam Perspektif Islam”, Jurnal 

Pencerahan 8, no. 1 (Juli – Desember 2014):  h. 45-46. 
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a. Melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi dan petunjuk-petunjuk yang 

diberikan. Artinya dalam pembelajaran peserta didik diarahkan cenderung hanya 

merespon berdasarkan stimulus berupa instruksi maupun petunjuk-petunjuk dari 

pendidik (guru). 

b. Jika tugas yang diberikan guru dikerjakan dengan baik sesuai dengan standar 

yang diinginkan, peserta didik akan menerima ganjaran yang baik (reward), 

tetapi jika tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik, maka akan menerima 

hukuman (punishment) sebagai konsekuensi terhadap pekerjaan yang 

dilakukan.10 

2. Tenaga Pendidik 

Peran guru sebagai tenaga pendidik menurut pendekatan behavioristik ialah 

membentuk perilaku peserta didik melalui penguatan positif dan negatif.11 Penguatan 

dalam hal ini digunakan untuk meningkatkan kemungkinan timbulnya perilaku yang 

spesifik dengan pemberian stimulus secara langsung dan menimbulkan respon.  

Skinner dalam Matthew dan Hergenhahn mengemukakan: 
Success and progress are the very stuff on which programmed instruction 
feeds. They should also be the stuff that makes teaching worthwhile as a 
profession. Just as students must not only learn but know that they are 
learning, so teachers must not only teach but know that they are theaching. 
Burnout is usually regarded as the result of abusive treatment by students, but 
it can be as much the result of looking back upon a day in the classroom and 
wondering what one has accomplished. Along with a sense of satisfaction 
goes a place in the community. One proposed remedy for American education 
is to give teachers greater respect, but that is putting it the wrong way 
around. Let them reach twice as much in the same time and with the same 
effort, and they will be held in greater respect.12 

                                                           
10Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran (Jakarta: Prenadamedia, 2018), h. 

50. 
11Irdan, “Kontribusi Teori Behavioristik dalam Pembelajaran”, Taalum: Jurnal Pendidikan 

Islam 7, no. 1 (Juni 2019): h. 181-182. 
12Matthew H. olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition, h. 108. 
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Artinya: 
Sukses dan kemajuan adalah hal yang akan dihasilkan oleh instruksi yang 
terprogram. Hal inilah yang akan membuat pengajaran menjadi profesi yang 
layak dan mulia. Bukan hanya harus belajar tetapi juga harus tahu bahwa 
mereka sedang belajar. Demikian pula guru bukan hanya harus mengajar 
tetapi juga harus tahu bahwa mereka sedang mengajar. Kejemuan dan 
kelesuan biasanya adalah akibat dari penanganan terhadap murid secara 
keliru, tetapi itu juga akibat dari penggunaan cara-cara lama. Sayangnya 
komunitas juga tak menyadarinya. Salah satu usulan perbaikan pendidikan 
adalah dengan memberi penghormatan kepada guru, tetapi cara ini terbalik. 
Yang benar adalah para guru mesti mengajar dua kali lebih baik, dan 
penghormatan akan datang dengan sendirinya.13 

Berdasarkan pemaparan Skinner di atas, dikatakan bahwa seorang tenaga 

pendidik harus menyadari bahwa mereka para tenaga pendidik sedang mengajar. 

Artinya seorang tenaga pendidik atau guru, harus memiliki kemampuan mengajar 

yang baik serta dua kali harus lebih baik (maksimal). Kemampuan mengajar adalah 

kemampuan dari seorang guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Agar 

memiliki kemampuan mengajar yang baik, maka seorang guru harus memiliki 

seperangkat pengetahuan serta keterampilan mengajar yang baik. Jika demikian, 

maka seorang guru akan mendapatkan penghargaan yang datang dengan sendirinya. 

Pada proses perencanaan pembelajaran ataupun pelaksanaannya, seorang 

pendidik harus memahami bahwa peserta didik akan memberikan respon perilaku 

sesuai dengan stimulus berupa instruksi pembelajaran yang diberikan. Oleh 

karenanya seorang pendidik harus mampu menciptakan stimulus-stimulus yang 

diharapkan mampu memberikan respon peserta didik sesuai yang tujuan 

pembelajaran. Pada hal ini Muhammad Yaumi merumuskan penerapan teori 

behavioristik pada komponen tenaga pendidik, yaitu guru berperan sebagai berikut: 

a. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik; 

                                                           
13B. R. Hergenhahn dan Metthew H. Olson, Theories of Learning Seventh Edition, terj. 

Triwibowo, Teori Belajar Edisi Ketujuh, h. 129. 
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b. Mengarahkan perilaku peserta didik dengan menggunakan petunjuk-petunjuk 

atau prosedur kerja; dan 

c. Memberi penguatan perilaku jika telah mengarah pada tindakan yang sesuai 

dengan yang diharapkan.14 

Adapun menurut Ridwan Abdullah Sani merumuskan, sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap untuk digunakan, 

misalnya modul, instruksi kerja, dan sebagainya; 

b. Guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi memberikan instruksi singkat 

diikuti pemberian contoh-contoh yang dilakukan sendiri atau simulasi; 

c. Membagi tujuan pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai 

dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu; 

d. Guru segera memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik; 

e. Guru menggunakan pengulangan dan latihan untuk membuat perilaku yang 

diinginkan dapat menjadi kebiasaan; 

f. Guru memberikan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai, dan 

memberikan penguatan negatif terhadap perilaku yang tidak sesuai; 

g. Guru mengorientasikan pembelajaran pada hasil yang dapat diukur dan diamati; 

dan 

h. Guru melakukan evaluasi atau penilaian berdasarkan perilaku yang tampak.15 

Perlu diketahui juga bahwa, salah satu teori behavioristik yang berkembang 

adalah Cognitive sosial theory atau juga disebut social learning theory. Penekanan 

dalam teori kognitif sosial yaitu bagaimana perilaku, lingkungan, dan faktor-faktor 

kognitif berinteraksi hingga mempengaruhi perilaku individu. Pada penerapannya 

dalam pembelajaran disebut dengan istilah pembelajaran observasional. Menurut 

                                                           
14Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran, h. 50. 
15Ridwan Abdullah S., Strategi Belajar Mengajar (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), h. 

10. 
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Santrock, pembelajaran observasional merupakan pembelajaran yang dilakukan oleh 

seorang individu dengan cara mengamati orang lain.16 Pendekatan teori belajar sosial 

terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa adalah dengan mengadakan 

conditioning (pembiasaan merespon) dan imitation (peniruan). Conditioning 

diperlukan adanya reward (ganjaran) dan punishment (hukuman), sedangkan dalam 

imitasi, seorang guru dan orangtua memainkan peranan penting sebagai model yang 

akan dicontoh perilaku sosialnya.17 

Berdasarkan asumsi tersebut maka penerapan teori behavioristik, khususnya 

teori belajar sosial pada komponen tenaga pendidik yaitu tenaga pendidik memiliki 

peranan menjadi model/ contoh yang baik di dalam sebuah pembelajaran di kelas, 

baik sebagai contoh dalam hal pemecahan masalah yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran, maupun contoh dalam mentransfer nilai-nilai budaya yang baik bagi 

peserta didik. 

3. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran dipahami sebagai sebuah pernyataan umum yang jelas 

mengenai hasil belajar yang akan dicapai oleh peserta didik, yang dapat dilakukan 

pada keadaan tertentu serta dapat diamati secara terukur setelah melakukan suatu 

kegiatan pembelajaran. Penerapan teori behavioristik dalam komponen tujuan 

pembelajaran dikemukakan oleh Matthew dan Hergenhahn, sebagai berikut: 
These educational objectives must be within the learner’s response 
capabilities, and they must be divided into manageable units so that the 
teacher can apply “a satisfying state of affairs” when the learner makes an 
appropriate response. Learning proceeds from the simple to the complex.18 

                                                           
16John W. Santrock, Educational Psychology 5th ed., terj. Harya Bhimasena, Psikologi 

Pendidikan Edisi 5 Buku 1 (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), h. 267. 
17Izzatur Rusuli, “Refleksi Teori Belajar Behavioristik dalam Perspektif Islam”, h. 45. 
18Matthew H. olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition, h. 67. 
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Artinya: 
Tujuan pendidikan ini harus berada dalam jangkauan kapabilitas pembelajar, 
dan tujuan itu harus dibagi-bagi menjadi unit-unit yang bisa dikelola sehingga 
guru dapat mengaplikasikan “keadaan yang memuaskan” saat pembelajar 
memberi respon yang tepat. Proses belajar berlangsung dari yang sederhana 
ke yang kompleks.19 

Dapat dipahami bahwa penerapan teori behavioristik dalam komponen tujuan 

pembelajaran dua di antaranya, yaitu pertama tujuan pembelajaran haruslah 

dirumuskan menyesuaikan dengan kapabilitas, baik karakter maupun kemampuan 

peserta didik. Kedua, tujuan pembelajaran harus dibagi-bagi menjadi unit-unit tujuan 

dari tujuan yang sederhana hingga tujuan yang lebih kompleks. Selain kedua hal 

tersebut dikemukakan oleh Matthew dan Hergenhahn, sebagai berikut:  
Skinner would insist that the course objectives be completely specified before 
teaching begins. Further, he would insist that the objectives be defined 
behaviorally. If a unit is designed to teach creativity, he would ask, “What 
are students doing when they are understanding of history?” If educational 
objectives cannot be specified behaviorally, instructors have no way of 
knowing whether they have accomplished what they had set out to do. 
Likewise, if objectives are specifiedin terms not easily transformed into 
behavioral terms, it is nest to impossible to determine to what extent the 
course objectives have been met.20 

Artinya: 
Skinner menegaskan bahwa tujuan belajar seharusnya dispesifikasikan dahulu 
sebelum pelajaran dimulai. Dia menegaskan bahwa tujuan belajar itu mesti 
didefinisikan secara behavioral. Jika satu unit didesain untuk mengajarkan 
kreativitas, dia akan menanyakan, “Apa yang dilakukan murid saat mereka 
menjadi kreatif?” Jika suatu unit didesain untuk mengajarkan pemahaman 
sejarah, dia akan bertanya, “Apa yang akan dilakukan murid jika mereka 
memahami sejarah?” Jika tujuan pendidikan tidak bisa dispesifikasikan secara 
behavioral, instruktur tak akan tahu apa yang harus diajarkan. Jika tujuan 
dispesifikasikan dalam term yang sulit diterjemahkan ke dalam term 
behavioral, maka sulit sekali untuk menentukan sejauh mana tujuan pelajaran 
sudah terpenuhi.21 

                                                           
19B. R. Hergenhahn dan Metthew H. Olson, Theories of Learning Seventh Edition, terj. 

Triwibowo, Teori Belajar Edisi Ketujuh, h. 77. 
20Matthew H. olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition, h. 107. 
21B. R. Hergenhahn dan Metthew H. Olson, Theories of Learning Seventh Edition, terj. 

Triwibowo, Teori Belajar Edisi Ketujuh, h. 128. 
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Tujuan pembelajaran menurut pemaparan di atas, haruslah dinyatakan secara 

behavioral atau dalam rumusan perilaku yang akan dapat dilakukan oleh peserta 

didik setelah melalui proses pembelajaran. Dikatakan bahwa tujuan pembelajaran 

yang tidak dinyatakan secara behavioral, berakibat tenaga pendidik akan kesulitan 

bahkan tidak tahu apa yang harus mereka ajarkan. Berakibat pula pada sulitnya 

mengukur capaian keberhasilan yang telah diperoleh peserta didik setelah proses 

pembelajaran dilakukan. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, secara jelas sudah dapat dipahami 

penerapan teori behavioristik dalam komponen tujuan pembelajaran, dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan kapabilitas, baik karakter maupun 

kemampuan peserta didik. 

b. Tujuan pembelajaran dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil yang sederhana 

kepada tujuan pembelajaran yang lebih kompleks. Tujuan pembelajaran disusun 

berdasarkan tujuan-tujuan kecil yang tersusun sistematis. 

c. Tujuan pembelajaran didefinisikan secara behavioral. Artinya tujuan 

pembelajaran harus jelas serta dinyatakan dalam bentuk perilaku yang dapat 

dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. 

4. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran (materials learning) didefinisikan sebagai segala hal 

berbentuk informasi, teks, alat, dan sebagainya yang tersusun secara sistematis dalam 

rangka mencapai suatu tujuan pembelajaran (kompetensi). Materi pembelajaran bisa 

dikatakan sangat bergantung pada tujuan pembelajaran yang direncanakan. 

Muhammad Yaumi mengemukakan bahwa materi pembelajaran berkedudukan 

sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga penyusunan 
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materi pembelajaran haruslah didasarkan pada tujuan pembelajaran.22 Materi 

pembelajaran yang tidak disusun berdasarkan tujuan pembelajaran, baik tujuan 

pembelajaran umum maupun tujuan pembelajaran khusus, tentu tidak ada 

manfaatnya terhadap pembelajaran. 

Adapun penerapan teori behavioristik dalam komponen materi pembelajaran 

dapat dipahami dari apa yang dikemukakan oleh Matthew dan Hergenhahn, sebagai 

berikut: 
These educational objectives must be within the learner’s response 
capabilities, and they must be divided into manageable units so that the 
teacher can apply “a satisfying state of affairs” when the learner makes an 
appropriate response. Learning proceeds from the simple to the complex.23 

Artinya: 
Tujuan pendidikan ini harus berada dalam jangkauan kapabilitas pembelajar, 
dan tujuan itu harus dibagi-bagi menjadi unit-unit yang bisa dikelola sehingga 
guru dapat mengaplikasikan “keadaan yang memuaskan” saat pembelajar 
memberi respon yang tepat. Proses belajar berlangsung dari yang sederhana 
ke yang kompleks.24 

Berdasarkan pemaparan di atas, dikemukakan bahwa “tujuan pembelajaran 

harus berada dalam jangkauan kapabilitas pembelajar”, artinya dalam merumuskan 

tujuan pembelajaran maka terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kapabilitas 

peserta didik. Adapun hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam 

merumuskan tujuan serta materi pembelajaran. Selanjutnya dipaparkan bahwa 

“proses belajar berlangsung dari yang sederhana ke yang kompleks” yang dapat 

dipahami bahwa materi pembelajaran haruslah dimulai dari materi pembelajaran 

yang sederhana kepada materi pembelajaran yang kompleks (rumit). Dengan 

                                                           
22Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013 (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 273. 
23Matthew H. olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition, h. 67. 
24B. R. Hergenhahn dan Metthew H. Olson, Theories of Learning Seventh Edition, terj. 

Triwibowo, Teori Belajar Edisi Ketujuh, h. 77. 
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demikian dapat dipahami penerapan teori behavioristik dalam komponen materi 

pembelajaran, dirumuskan sebagai berikut: 

a. Materi pembelajaran disusun berdasarkan kapabilitas peserta didik, baik dari 

segi pengetahuan ataupun kemampuan dari peserta didik terhadap materi 

tersebut. 

b. Materi pembelajaran disusun menjadi materi-materi yang sederhana kepada 

materi pembelajaran yang lebih kompleks secara sistematis. 

5. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan alat 

perantara pesan/ informasi oleh guru kepada siswa, yang didesain secara terencana 

dan mampu merangsang pikiran, perhatian dan kemauan siswa di dalam proses 

pembelajaran, sehingga terbangun komunikasi dan interaksi yang efektif antara guru 

dan siswa. Adapun pendekatan behavioristik dapat dijadikan sebagai pedoman 

pengembangan media pembelajaran yang didasarkan dengan kondisi peserta didik 

serta fasilitas yang memadai di sekolah yang bersangkutan. Menurut Hardianto 

dalam Irdan, pengaruh teori behavioristik dalam komponen media pembelajaran 

sangatlah kuat, khususnya dalam rangka pengembangan media pembelajaran.25 

Adapun penerapan teori behavioristik dalam komponen media pembelajaran 

didasarkan pada stimulus, respon, dan pengondisian dirumuskan oleh Muhammad 

Yaumi, sebagai berikut: 

a. Mengorganisasikan berbagai bahan pembelajaran dalam bentuk seperti teks, 

audio, video, dan latihan-latihan dalam program pembelajaran. 

b. Menyajikan bahan dengan menggunakan kartu flash untuk membantu peserta 

didik mendapatkan umpan balik (feedback) secepatanya. Kartu flash terdiri dari 

                                                           
25Irdan, “Kontribusi Teori Behavioristik dalam Pembelajaran”, h. 183. 
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dua sisi, sisi pertama berisi bahan atau sejumlah pertanyaan dan sisi kedua berisi 

jawaban. Ketika menggunakan kartu ini, satu sisi disajikan kepada peserta didik, 

setelah memberi respon peserta didik dapat membalikkan sisi dari kartu flash 

untuk melihat jawabannya. 

c. Menyelesaikan tugas atau latihan dengan menggunakan program pembelajaran 

berbantukan komputer. Soal-soal dihimpun dalam suatu perangkat lunak 

(software) yang didesain untuk diselesaikan hanya dengan mengetik tombol A, 

B, C, atau D dengan menggunakan mouse. Setelah soal semuanya dijawab, skor 

secara otomatis akan keluar dan jika terjadi banyak kesalahan, peserta didik 

langsung dapat memeriksa kembali dengan jawaban yang benar dengan 

mengetik tombol yang dibutuhkan. 

d. Peserta didik dapat belajar mandiri dengan menggunakan kekuatan komputer 

(computer’s power). Di dalam komputer disediakan bahan-bahan sederhana, 

latihan dan elemen-elemen yang dipraktikkan serta dapat ditambahkan pada 

program lain berupa tutorial, simulasi, atau program untuk penyelesaian masalah 

sehingga peserta didik dapat diajarkan secara mandiri.26 

6. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah upaya seorang pendidik dalam 

mengimplementasikan strategi yang telah direncanakan berupa cara penyampaian 

atau cara penyajian materi pembelajaran sehingga mencapai tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. Menurut Karwono dan Heni Mularsih, dalam pemilihan metode 

untuk digunakan guru dalam pembelajaran yang berpijak pada teori belajar 

behavioristik, perlu dipahami bahwa teori behavioristik menempatkan guru sebagai 

pusat kegiatan (teaching oriented) yang memegang kendali, sedangkan peserta didik 

                                                           
26Muhammad Yaumi, Media Pembelajaran dan Teknologi Pembelajaran (Jakarta: 

Prenadamedia, 2018), h. 51. 
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dianggap sebagai subjek belajar yang bersifat pasif.27 Namun, meski guru sebagai 

pemegang kendali di dalam pembelajaran, tidak serta merta pembelajaran dilakukan 

sekehendak guru. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Skinner dalam Matthew dan 

Hergenhahn, sebagai berikut: 
The lecture and demonstration methods represent an approach to a limiting 
extreme in which the teacher lets the pupil find out nothing which he could 
possibly be told or shown. They frankly present the student with conclusions, 
trusting that he when use them to learn more. They ask of him only that he 
attend to, and do his best understand, questions which he did not himself 
frame and answers which he do not himself work out. They try to give him an 
educational fortune as one bequeathing property by will.28 

Artinya: 
Menguliahi dan metode demonstrasi adalah pendekatan yang sangat terbatas 
karena guru tidak merangsang murid untuk mencari tahu lebih mendalam dari 
hal-hal yang diberitahukan atau ditunjukkan. Guru hanya memberi murid 
beberapa kesimpulan, yang berarti si guru percaya begitu saja bahwa para 
murid akan menggunakan kesimpulan itu untuk belajar lebih banyak lagi. 
Mereka hanya mewajibkan murid untuk memerhatikan, dan berusaha 
memahami sebaik-baiknya, persoalan-persoalan yang tidak berkaitan dengan 
diri murid. Mereka mengharuskan murid menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Mereka memberi murid pendidikan 
seperti memberi uang sekehendak hati mereka sendiri.29 

Ungkapan Skinner di atas, mengindikasikan metode kuliah (ceramah) 

maupun metode demonstrasi merupakan metode yang kurang tepat. Selanjutnya juga 

menurut Skinner dalam Matthew dan Hergenhahn: 
 
The commonest error of the gifted scholar, inexperienced in teaching, is to 
experience pupils to know what they have been told. But telling is not 
teaching. The expression the facts that are in one’s mind is anatural impulse 
when one whises others to know these facts, just as to cuddle and pat a sick 
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child is a natural impulse. But telling a facts to a child may not cure his 
ignorance of it any more than patting him will cure scarlet fever.30 

Artinya: 
Kesalahan paling umum dari sarjana, yang tidak berpengalaman dalam 
mengajar, adalah menganggap murid tahu hal-hal yang telah dikatakan 
kepada murid itu. Tetapi, memberitahu adalah bukan bentuk pengajaran. 
Menyampaikan fakta yang ada di dalam pikiran seseorang merupakan 
dorongan alamiah ketika seseorang ingin orang lain mengetahui fakta itu, 
sebagaimana mengelus-elus anak yang sakit panas adalah sebentuk dorongan 
alamiah. Tetapi, memberitahu fakta kepada anak mungkin tak akan 
menyembuhkan ketidaktahuannya, sebagaimana mengelus-elus anak yang 
sakit demam tidak akan menyembuhkan sakitnya.31 

Adapun beberapa metode pembelajaran yang ditawarkan oleh teori 

behavioristik yaitu pengondisian klasik, pengondisian operan, latihan dan gagal, dan 

imitasi. 

a. Pengondisian Klasik (Classical Conditioning) 

Dua eksperimen sederhana yang menjelaskan tentang pengondisian klasik, 

dikemukakan oleh Ivan Pavlov dalam Mathew dan Hergenhahn, sebagai berikut: 
I shall mention two simple experiments that can be successfully performed by 
all. We introduce into the mouth of a dog a moderate solution of some acid; 
the acid produces a usual defensive reaction in the animal: by vigorous 
movements of the mouth it ejects the solution, and at the same time an 
abundant quanty of saliva begins of flow first into the mouth and then 
overflows, diluting the acid and cleaning the mucous membrane of the oral 
cavity. Now let us turn to the second experiment. Just prior to introducing the 
same solution into the dog’s mouth we repeatedly act on the animal by a 
certain external agent, say a definite sound. What happens then? It suffices 
simply to repeat the sound, and the same reaction is fully reproduced – the 
same movement of the mouth and the same secretion of saliva.32 

Melalui apa yang dikemukakan oleh Pavlov di atas, dapat dilihat dua 

eksperimen sederhana untuk memahami teori pengondisian klasik. Bahwasanya 
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Pavlov memanfaatkan seekor anjing di dalam eksperimennya. Dimana ia 

memasukkan ke dalam mulut anjing semacam larutan asam moderat; asam tersebut 

akan menghasilkan reaksi defensif; dengan gerakan mulut yang kuat larutan asam itu 

akan mengeluarkan cairan, dan pada saat yang sama air liur dalam jumlah banyak 

akan mulai mengalir, pertama ke mulut dan kemudian melimpah dan mencairkan 

larutan asam dan membersihkan membrane lender di rongga mulut. Selanjutnya pada 

eksperimen kedua. Sebelum memasukkan larutan yang sama ke mulut anjing, 

terlebih dahulu beberapa kali diperkenalkan sesuatu kepada hewan itu, semisal suara. 

Selanjutnya, cukup mengulang suara itu, dan reaksi yang serupa dengan percobaan 

pertama akan muncul gerakan mulut yang sama dan pengeluaran liur yang sama. 

Menurut John W. Santrock mengartikan pengkondisian klasik adalah tipe 

metode belajar yang dimana suatu organisme belajar untuk mengaitkan atau 

mengasosiasikan stimulus untuk mengeluarkan respon yang sama. Pada eksperimen 

Pavlov perlu dipahami dua jenis stimulus dan dua jenis respon, yaitu stimulus tidak 

terkondisikan (unconditioned stimulus-UCS) dan stimulus terkondisikan 

(conditioned stimulus-CS), serta respon tidak terkondisikan (unconditioned response-

UCR) dan respon terkondisikan (conditioned response-CR).33 

b. Pengondisian Operan (Operant Conditioning) 

Menurut John W. Santrock pengondisian operan, lahir sebagai evaluasi dari 

pengondisian klasik. Dimana pengondisian klasik tidak mampu menjelaskan 

beberapa perilaku sukarela, seperti mengapa siswa belajar keras untuk tes atau lebih 

suka Fisika daripada Kimia. Adapun yang dianggap relevan untuk menjelaskan hal 

tersebut adalah pengondisian operan. Pengondisian operan diartikan sebagai bentuk 
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pembelajaran dimana konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam 

probabilitas bahwa perilaku tersebut akan terjadi.34 

Adapun pengondisian operan juga dikemukakan oleh John W. Santrock, 

merupakan metode belajar yang menekankan prinsip penguatan/ penghargaan 

(reward) dan konsekuensi/ hukuman (punishment).35 Pertama, berupa penguatan 

yaitu sesuatu yang meningkatkan kemungkinan perubahan perilaku akan terjadi. 

Semisal ucapan pujian terhadap siswa yang berhasil menjawab sebuah pertanyaan, 

maka pujian tersebut sebagai penguatan/ penghargaan yang akan meningkatkan 

kemungkinan perilaku yang sama. Kedua, berupa hukuman (punishment) yaitu 

sesuatu yang menurunkan kemungkinan perilaku akan terjadi. Sebagai contoh, jika 

anda mengerutkan kening pada siswa yang berbicara di kelas dan pembicaraan siswa 

berkurang, cemberut anda dikatakan untuk menghukum siswa yang berbicara.36 

c. Coba dan Gagal (Trial and Error) 

Usaha memahami perilaku, Thorndike melakukan eksperimen dengan 

memanfaatkan kucing. Mathew dan Hergenhahn mengutip tulisan dalam Animal 

Intelegence karya Edward L. Thorndike, sebagai berikut: 
The behavior of all but 11 and 13 was practically the same. When put into the 
box the cat would shoe evident signs of discomfort and of an impulse to 
escape from confinement. It tries to squeeze through any opening; it claws 
and bites at the bars or wire; it thrusts its paws out through any opening and 
claws at everything it reaches; it continues its efforts when it strikes anything 
loose and shaky; it may claw at things within the box. It does not pay very 
much attention to the food outside, but seems simply to strive instinctively to 
escape from confinement. The vigor with which it struggles is extraordinary. 
For eight or ten minutes it will claw and bite and squeeze incessantly. With 
13 an old cat, and 11, uncommonly slugggish cat, the behavior was different. 
They did not struggle vigorously continually. On some occasions they did not 
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even struggle at all. It was therefore necessary to let them out of the box a few 
times, feeding them each time. After they thus association climbing out of the 
box with getting food, they will try to get out whenever put in. They are not, 
even then, struggle so vigorously or get so excited as the rest. In either case, 
whether the impuls to struggle be due to instinctinve reaction to confinement 
or to an association it is likely to succed in letting the cat out of the box. The 
cat that is clawing all over the box in her impulsive struggle will probably 
claw the string or loop or button so as to open the door. And gradually all the 
other non-syccesful impulses will be stamped out the particular impulse 
leading to the sucessful act will be stamped in by the resulting pleasure, until 
after many trials, the cat will, when put in the box, immediately claw the 
button or loop in a definite way.37 

Terjemahan kutipan di atas sebagai berikut: 
Semua perilaku kucing, kecuali kucing nomor ke-11 dan 13, selalu sama. 
Ketika dimasukkan ke dalam kotak, seekor kucing akan menunjukkan tanda-
tanda gelisah dan muncul dorongan untuk keluar dari kerangkeng. Ia berusaha 
menerobos lewat pintu; ia mencakar dan menggigit kerangkeng atau kawat; 
menjulurkan cakarnya keluar dari sela-sela kerangkeng dan mencoba 
mencakar segala sesuatu yang diraihnya; ia terus berusaha seperti itu saat dia 
menemukan sesuatu  yang agak longgar dan goyah; ia akan mencakar benda-
benda di dalam kotak. Ia tidak memerhatikan makanan yang ada di luar kota, 
tetapi tampaknya dia secara naluriah ingin membebaskan diri dari kerangkeng 
itu. Daya juangnya luar biasa. Selama delapan atau sepuluh menit ia 
mencakar dan menggigit tanpa henti. Kucing nomor 13, seekor kucing tua, 
dan kucing nomor 11, kucing yang malas sekali, perilakunya berbeda. Mereka 
tidak berjuang keras atau terus-menerus. Kadang-kadang mereka bahkan 
tidak berjuang sama sekali. Karenanya mereka perlu dikeluarkan dari kota 
beberapa kali, untuk diberi makan. Jadi mereka kemudian mengasosiakan 
tindakan memanjat kota dengan makan. Sejak itu mereka akan berusaha 
keluar setiap kali dimasukkan ke dalam kotak. Tetapi mereka tetap tidak 
berjuang keras seperti kucing-kucing lainnya. Dalam masing-masing kasus, 
entah dorongan untuk berjuang itu adalah akibat dari reaksi naluriah untuk 
keluar atau akibat dari asosiasi, tampaknya dorongan itulah yang membuat 
kucing bisa keluar dari kotak. Kucing yang mencakar-cakar seluruh sisi kotak 
kemungkinan besar akhirnya akan mencakar pula galah atau tombol yang 
membuka pintu. Dan pelan-pelan, semua dorongan tindakan yang 
membuahkan hasil akan dikenali dan, setelah banyak percobaan, si kucing, 
jika dimasukkan ke dalam kotak, akan segera mencakar tombol atau galah 
itu.38 

                                                           
37Matthew H. olson and B. R. Hergenhahn, An Introduction to Theories of Learning Ninth 

Edition, h. 54. 
38B. R. Hergenhahn dan Metthew H. Olson, Theories of Learning Seventh Edition, terj. 

Triwibowo, Teori Belajar Edisi Ketujuh, h. 61. 



116 
 

Berdasarkan percobaan di atas, kemudian lahirlah metode trial and error, 

dimana si kucing pada percobaan yang dilakukan Thorndike di atas ketika 

dimasukkan ke dalam sebuah kotak pada awalnya gelisah dan muncul dorongan 

untuk keluar. Si kucing kemudian berusaha terus mencoba menerobos pada sisi-sisi 

kotak yang pada awalnya selalu gagal. Hingga pada suatu ketika tanpa sengaja 

menyentuh sebuah galah atau tombol yang didesain sebagai kunci membuka untuk 

membuka kotak, kemudian si kucing berhasil keluar. Lambat laun kemudian ketika si 

kucing dimasukkan kembali, si kucing sudah mengenal tombol untuk membuka pintu 

kotak. 

d. Belajar Sosial (Social Learning) 

Penekanan dalam metode belajar sosial yaitu bagaimana perilaku, 

lingkungan, dan faktor-faktor kognitif berinteraksi hingga mempengaruhi perilaku 

individu. Pada pembelajaran, faktor kognitif berupa harapan peserta didik untuk 

berhasil, sedangkan faktor sosial mencakup pengamatan peserta didik terhadap 

perilaku sekitarnya seperti orangtua maupun guru di sekolah, yang pada akhirnya 

mempengaruhi perilaku mereka. Bandura dalam Mathew dan Hergenhahn 

mengemukakan pendapat tentang manusia bahwasanya: 
People are not just onlooking hosts of internal mechanisms orchestrated by 
environmental events. They are agents of experience rather than simply 
undergoers of experiences. The sensory, motor, and cerebral system are tools 
people use to accomlish the tasks and goals that give meaning and 
satisfaction to their lives.39 

Menurut Bandura dalam keterangannya di atas, manusia bukanlah hanya 

sekadar kumpulan mekanisme internal yang diatur oleh kejadian luar di 

lingkungannya. Mereka adalah pelaku pengalaman, tidak sekadar mengalami secara 

pasif. Sistem indra, motor, dan otak adalah alat yang dipakai oleh manusia untuk 

menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan yang memberi makna dan kepuasan bagi 
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kehidupannya. Menurut Izzatur Rusuli, pandangan Albert Bandura tersebut 

merupakan pandangan behavioris modern yang menjelaskan bahwa perilaku manusia 

merupakan hasil dari pengondisian sosio-kultural, bukan semata-mata bentukan 

hubungan reflek antara stimulus dengan respon. Konsep ini kemudian 

menghilangkan pandangan manusia secara mekanistik dan deterministik, sehingga 

memberikan peluang kebebasan dan menambah keterampilan untuk memunculkan 

berbagai respon.40 

Adapun metode belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral 

siswa adalah dengan mengadakan conditioning (pembiasaan merespon) dan imitation 

(peniruan). Dalam conditioning ini diperlukan adanya reward (ganjaran) dan 

punishment (hukuman). Sedangkan dalam imitasi, seorang guru dan orangtua 

memainkan peranan penting sebagai model yang akan dicontoh perilaku sosialnya.41 

7. Evaluasi/ Penilaian Pembelajaran 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan, membutuhkan sebuah upaya secara terstruktur dan sistematis untuk 

mengetahuinya. Mengetahui tingkat keberhasilan suatu proses pembelajaran, sangat 

penting sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran berikut. Upaya yang dilakukan 

tersebut disebut dengan evaluasi pembelajaran. Menurut Djaali dan Muljono dalam 

Muhammad Yaumi, evaluasi didefinisikan sebagai proses menilai sesuatu 

berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti 

dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi.42 Adapun evaluasi 

pembelajaran didefinisikan sebagai suatu proses penilaian dengan standar atau 
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kriteria tertentu terhadap proses pembelajaran. Tahapan evaluasi pembelajaran ini 

juga bisa dikatakan tahapan yang dilakukan untuk mengakhiri sebuah kegiatan 

pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan hal terpenting dalam proses 

pembelajaran. 

Evaluasi pembelajaran dalam teori behavioristik sangat ditekankan 

sebagaimana dikutip dari salah satu pendapat tokoh behavioristik yaitu Thorndike 

dalam Matthew dan Hergenhahn, yaitu “the learners are given rapid feedback 

concerning the accuracy of their learning”.43 Artinya evaluasi pembelajaran 

diarahkan kepada seorang pendidik untuk memberikan umpan balik setiap respon 

yang diberikan oleh peserta didik. Khususnya dalam hal mengarahkan perilaku 

peserta didik, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Yaumi terkait peran 

pendidik dalam teori behaivioristik yaitu memberikan penguatan perilaku jika respon 

berupa perilaku peserta didik telah mengarah pada perilaku yang diinginkan.44 

Selanjutnya teori behavioristik ini menekankan evaluasi pada kemampuan 

pembelajar secara individual.45 

B. Gambaran Pembelajaran Akhlak Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar 

Pembelajaran akhlak sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III sebelumnya, 

yaitu situasi interaksi antara peserta didik yang belajar dengan guru yang mentransfer 

ilmu budi pekerti atau kelakuan sehingga membuat para peserta didik memiliki 

semangat, gairah positif yang lahir dari dalam diri peserta didik tanpa suatu paksaan 

ataupun sebab lainnya. Adapun tujuan pembelajaran akhlak dari perspektif 

pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk pribadi yang utuh secara jiwa (roh) 
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maupun raga serta akalnya. Sehingga dengan pribadi yang utuh tersebut dapat 

membentuk suatu pola masyarakat sosial yang berjalan secara harmonis.46 

Pembelajaran akhlak pada Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar 

diimplementasikan ke dalam suatu mata pelajaran khusus dengan nama Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

merupakan mata pelajaran yang diorientasikan pada pembentukan akhlak yang mulia 

dan penuh kasih sayang kepada segenap unsur alam semesta. Hal tersebut selaras 

dengan Kurikulum 2013 yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi yang 

utuh antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selain itu, siswa tidak hanya 

diharapkan bertambah pengetahuan dan wawasannya, tetapi juga meningkat 

kecakapan dan keterampilannya serta makin mulia karakter dan kepribadiannya atau 

yang berbudi pekerti luhur.47 

1. Peserta Didik dan Tenaga Pendidik 

Pembelajaran dalam kurikulum 2013 tidak seperti pembelajaran terdahulu 

dimana guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Tetapi, pada Kurikulum 2013 

sudah berpusat pada peserta didik. Artinya, peserta didik diminta untuk mengamati 

lingkungan sekitar dan kemudian menyimpulkan sendiri dari hasil pengamatan. 

Adapun guru memfasilitasi peserta didik agar dapat mengembangkan kreativitas, 

prakarsa, dan kemandirian sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta perkembangan 

fisik dan psikis peserta didik.48 

Menurut Ade Suhendra, desain kurikulum yang berorientasi pada peserta 

didik merupakan salah satu model desain kurikulum dengan menempatkan peserta 
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didik sebagai pusat (center) dari kurikulum tersebut.49 Adapun tenaga pendidik 

berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik agar dapat 

mengembangkan kreativitas, prakarsa, dan kemandirian sesuai dengan potensi bakat, 

minat, serta perkembangan fisik dan psikis peserta didik. 50 

Alice Crow dalam Wina Sanjaya memaparkan ciri-ciri pembelajaran yang 

berorientasi pada peserta didik, sebagai berikut: 

a. Pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan peserta didik; 

b. Pembelajaran menyangkut keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dianggap 

berguna untuk masa sekarang dan yang akan datang; 

c. Peserta didik ditempatkan sebagai subjek belajar yang berupaya untuk belajar 

secara mandiri, bukan hanya sekadar menerima informasi dari guru; dan 

d. Apa yang dipelajari oleh peserta didik harus sesuai dengan minat, bakat, dan 

tingkat perkembangan mereka.51 

Adapun jika ditinjau dari prinsip pembelajaran akhlak dalam pendidikan 

Islam, dimana peserta didik dapat dipandang pada dua posisi yaitu sebagai subjek 

dan objek pembelajaran. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Karman, 

bahwa firman Allah dalam QS Al-Baqarah/ 2 : 30-31 menegaskan peserta didik itu 

objek, sekaligus subjek dalam pembelajaran. Kita dapat melihat bagaimana Allah 

swt. memberikan pembelajaran kepada Malaikat yang tidak memiliki kapasitas dan 

kapabilitas sebagai pemberdaya di bumi, tidak memiliki pengetahuan yang 

berkembang sehingga pengetahuannya bersifat statis. Berbeda dengan Nabi Adam as. 

yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemberdaya bumi memiliki 
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pengetahuan dan pengalaman yang dinamis, berkembang, kreatif, dan inovatif. Allah 

telah memberikan daya indra, akal, dan kalbu kepada Nabi Adam as. sehingga beliau 

aktif memperoleh pengetahuan dan mengungguli malaikat.52 

Lebih lanjut Karman menjelaskan, pendidik tidak hanya memperlakukan 

peserta didik sebagai wadah yang setiap saat menerima apa saja yang 

disampaikannnya, akan tetapi pada konteks tertentu ketika daya indra, akal, dan 

kalbu telah matang, maka pendidik hendaknya mendesain pembelajaran sedemikian 

rupa agar peserta didik lebih aktif mencari dan menemukan sendiri pengetahuan yang 

diusahakannya.53 

Adapun kedudukan pendidik, dikemukakan oleh Ahmad Tafsir dalam 

Marlina, bahwa pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab 

terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh 

potensi peserta didik, baik potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun 

psikomotorik (karsa).54 Pandangan Ahmad Tafsir tersebut mengisyaratkan pendidik 

sebagai subjek belajar, dimana pendidik sebagai orang yang berupaya 

mengembangkan potensi peserta didik, baik rasa, cipta, maupun karsa. Namun selain 

sebagai subjek, pendidik juga dapat menjadi objek dalam proses pembelajaran. Di 

mana pendidik memiliki fungsi sebagai fasilitator yang membantu para peserta didik 

dalam pembelajaran. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Suryosubrata dalam 

Marlina, Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi 

pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar 

mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat 

kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan 

                                                           
52M. Karman, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan (Cet. I; Bandung Rosdakarya, 2018), h. 159. 
53M. Karman, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan, h. 158. 
54Marlina, “Pendidik dalam Konteks Pendidikan Islam”, Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibar 

3, no. 1, h. 28. 
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khalifah Allah swt. dan mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk social dan 

sebagai makhluk individu yang mandiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik sebuah benang merah, 

prinsip pembelajaran akhlak kurikulum 2013 tingkat SD, bahwa baik peserta didik 

maupun tenaga pendidik dapat diposisikan sebagai subjek maupun objek belajar. Hal 

tersebut tentunya mempertimbangkan fase perkembangan peserta didik yang 

mempengaruhi kemampuan dari peserta didik, dimana jika daya indra, akal, dan 

kalbu telah mencapai perkembangan yang matang maka peserta didik dapat 

diposisikan sebagai subjek belajar dan pendidik sebagai objek belajar. Sebaliknya 

jika perkembangan peserta didik masih dianggap belum matang, maka peserta didik 

harus diposisikan sebagai objek belajar dan pendidik sebagai subjek belajar. 

2. Tujuan dan Materi Pembelajaran 

Menurut Karman, tujuan pendidikan Islam paralel dengan tujuan hidup 

manusia, sebagai hamba Allah swt. dan sebagai khalifah-Nya. Sebagai hambai 

hamba Allah swt., berarti tujuan pendidikan itu orientasinya individu, sedangkan 

sebagai khalifah, tujuan pendidikan berorientasi pada sosial kemasyarakatan. Tujuan 

tersebut dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan Islam pada hakikatnya bertujuan 

menciptakan manusia yang memiliki kesalehan individu melalui ibadah vertikal 

(habl min Allah) dan kesalehan sosial melalui ibadah horizontal (habl min al-nas wa 

al-‘alam).55  

Secara khusus dalam kurikulum 2013, tujuan maupun materi pembelajaran 

disusun dalam sebuah rumusan Kompetensi Inti (KI). Kompetensi Inti merupakan 

kemampuan yang harus dimiliki peserta didik melalui kompetensi dasar yang 

diorganisasi dalam pembelajaran integratif dan pendekatan pembelajaran siswa aktif. 

                                                           
55M. Karman, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan, h. 113. 
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Kompetensi Inti memuat kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dikembangkan ke dalam Kompetensi Dasar (KD). Adapun 

perubahan perilaku dalam pengamalan ajaran agama dan budi pekerti menjadi 

perhatian utama. Hal ini dapat dilihat pada rumusan KI dan KD  dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tingkat SD sebagaimana 

tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

(Permendikbud RI) Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah. 

a. KI dan KD Kelas 1 

Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi 

Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan dirumuskan sebagai 

berikut, yaitu siswa mampu: 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menerima dan 

menjalankan 

ajaran agama 

yang dianutnya. 

2.1 Terbiasa membaca basmalah setiap memulai belajar 

Alquran. 

2.2 Terbiasa membaca Alquran dengan tartil. 

2.3 Menerima adanya Allah swt. yang Maha Pengasih dan 

Maha Penyayang. 

2.4 Menerima menerima keesaan Allah swt. berdasarkan 

pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaan-Nya 

yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. 

2.5 Menerima dan mengakui makna dua kalimat syahadat. 

2.6  Menerima dan mengakui makna dua kalimat syahadat. 

2.7 Terbiasa berdoa sebelum dan sesusah belajar. 

2.8 Meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru sebagai serminan dari iman. 
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2.9 Meyakini bahwa berkata yang baik, sopan dan santun 

sebagai cerminan dari iman. 

2.10 Meyakini bahwa bersyukur, pemaaf, jujur dan percaya 

diri sebagai cerminan dari iman. 

2.11 Terbiasa bersuci sebelum beribadah. 

2.12 Menjalankan salat dengan tertib. 

2.13 Meyakini kebenaran kisah Nabi Adam as. 

2.14 Meyakini kebenaran kisah Nabi Idris as. 

2.15 Meyakini kebenaran kisah Nabi Nuh as. 

2.16 Meyakini kebenaran kisah Nabi hub as. 

2.17 Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad saw. 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggung jawab, 

santun, peduli, 

dan percaya diri 

dalam 

berinteraksi 

dengan 

keluarga, teman, 

dan guru. 

a. Menunjukkan perilaku percaya diri sebagai 

implementasi dari pemahaman huruf-huruf hijayyah 

dan harakatnya. 

b. Menunjukkan sikap kasih sayang dan peduli kepada 

sesama sebagai implementasi dari pemahaman QS Al 

Fatihah dan QS Al Ikhlas. 

c. Menunjukkan perilaku percaya diri sebagai 

implementasi dari pemahaman adanya Allah swt. 

d. Menunjukkan perilaku percaya diri sebagai 

implementasi dari pemahaman keesaan Allah swt. 

e. Menunjukkan sikap kasih sayang, peduli, kerjasama 

dan percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman 

Asmaul Husna: Ar Rahman, Ar Rahim, Al Malik. 

f. Menunjukkan sikap teguh pendirian sebagai 

implementasi dari pemahaman makna dua kalimat 
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syahadat. 

g. Menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari 

pemahaman makna doa sebelum dan sesudah belajar. 

h. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru. 

i. Menunjukkan sikap yang baik, sopan, dan santun ketika 

berbicara. 

j. Menunjukkan perilaku bersyukur, pemaaf, jujur dan 

percaya diri. 

k. Menunjukkan perilaku bersih badan, pakaian, barang-

barang, dan tempat sebagai implementasi dari 

pemahaman makna bersuci. 

l. Menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari 

pemahaman salat dan kegiatan agama yang dianutnya 

di sekitar rumahnya melalui pengamatan. 

m. Menunjukkan sikap pemaaf sebagai implementasi dari 

pemahaman kisah keteladanan Nabi Adam as. 

n. Menunjukkan sikap semangat dan rajin belajar sebagai 

implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi 

Idris as. 

o. Menunjukkan sikap kerja keras, dan kerjasama sebagai 

implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi 

Nuh as. 

p. Menunjukkan sikap sopan dan santun sebagai 

implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi 

Hud as. 
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q. Menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sebagai 

implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi 

Muhammad saw. 

3. Memahami 

pengetahuan 

faktual dengan 

cara mengamati 

(mendengar, 

melihat, 

membaca) dan 

menanya 

berdasarkan 

rasa ingin tahu 

tentang dirinya, 

makhluk ciptaan 

Tuhan dan 

kegiatannya, 

dan benda-

benda yang 

dijumpainya di 

rumah dan di 

sekolah. 

3.1 Mengetahui huruf-huruf hijayyah dan harakatnya 

secara lengkap. 

3.2 Memahami pesan-pesan pokok QS Al Fatihah, dan Al 

Ikhlas. 

3.3 Memahami adanya Allah swt. yang Maha Pengasih dan 

Maha Penyayang. 

3.4 Memahami keesaan Allah swt. berdasarkan 

pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaan-Nya 

yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. 

3.5 Memahami makna Asmaul Husna: Ar Rahman, Ar 

Rahim, dan Al Malik. 

3.6 Memahami makna dua kalimat syahadat. 

3.7 Memahami makna doa sebelum dan sesudah belajar. 

3.8 Memahami perilaku hormat dan patuh kepada orangtua 

dan guru. 

3.9 Memahami berkata yang baik, sopan dan santun. 

3.10 Memahami makna bersyukur, pemaaf, jujur dan 

percaya diri. 

3.11 Memahami tata cara bersuci. 

3.12 Memahami salat dan kegiatan agama yang dianutnya di 

sekitar rumahnya melalui pengamatan. 

3.13 Memahami kisah keteladanan Nabi Adam as. 

3.14 Memahami kisah keteladanan Nabi Idris as. 
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3.15 Memahami kisah keteladanan Nabi Nuh as. 

3.16 Memahami kisah keteladanan Nabi Hud as. 

3.17 Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad saw. 

4. Menyajikan 

pengetahuan 

faktual dalam 

bahasa yang 

jelas dan logis, 

dalam karya 

yang estetis, 

dalam gerakan 

yang 

mencerminkan 

anak sehat, dan 

dalam tindakan 

yang 

mencerminkan 

perilaku anak 

beriman dan 

berakhlak 

mulia. 

4.1 Melafalkan huruf-huruf hijayyah dan harakatnya secara 

lengkap. 

4.1.1 Melafalkan QS Al Fatihah dan QS Al Ikhlas dengan 

benar dan jelas. 

4.1.2 Menghafal QS Al Fatihah dan QS Al Ikhlas dengan 

benar dan jelas. 

4.3 Menunjukkan bukti-bukti adanya Allah swt. yang Maha 

Pengasih dan Maha Penyayang. 

4.4 Menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah swt. 

berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk 

ciptaan-Nya yang dijumpai di sekitar rumah dan 

sekolah. 

4.5 Melafalkan Asmaul Husna: Ar Rahman, Ar Rahim, dan 

Al Malik. 

4.6 Melafalkan dua kalimat syahadat dengan benar dan 

jelas. 

4.7 Melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar dengan 

benar dan jelas. 

4.8 Mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru. 

4.9 Mencontohkan cara berkata yang baik, sopan, dan 

santun. 

4.10 Mencontohkan perilaku bersyukur, pemaaf, jujur, dan 
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percaya diri. 

4.11 Mempraktikkan tata cara bersuci. 

4.12 Mempraktikkan salat dan kegiatan agama di sekitar 

rumahnya melalui pengamatan. 

4.13 Mencontohkan kegiatan agama di sekitar rumahnya. 

4.14 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Adam as. 

4.15 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Idris as. 

4.16 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Nuh as. 

4.17 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Hud as. 

4.18 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad saw. 

 

b. KI dan KD Kelas 2 

Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi 

Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan dirumuskan sebagai 

berikut, yaitu siswa mampu: 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menerima dan 

menjalankan 

ajaran agama 

yang dianutnya. 

1.1 Terbiasa membaca basmalah setiap memulai belajar 

Alquran. 

1.2 Terbiasa membaca Alquran dengan tartil. 

1.3 Meyakini Hadis yang terkait dengan anjuran menunut 

ilmu. 

1.4 Meyakini Hadis yang terkait dengan perilaku hidup 

bersih dan sehat. 

1.5 Menerima adanya Allah swt. yang Maha Suci, maha 

Pemberi Keselamatan, dan maha Pencipta. 

1.6 Terbiasa berdoa sebelum dan sesudah makan. 
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1.7 Meyakini bahwa perilaku kasih sayang kepada sesama 

sebagai cerminan dari iman. 

1.8 Meyakini bahwa sikap kerjsama dan saling tolong 

menolong sebagai cerminan dari iman. 

1.9 Terbiasa berdoa sebelum dan sesudah wudu. 

1.10 Menjalankan salat dengan tertib. 

1.11 Meyakini kebenaran kisah Nabi Saleh as. 

1.12 Meyakini kebenaran kisah Nabi Luth as. 

1.13 Meyakini kebenaran kisah Nabi Ishaq as. 

1.14 Meyakini kebenaran kisah Nabi Yaqub as. 

1.15 Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad saw. 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggung jawab, 

santun, peduli, 

dan percaya diri 

dalam 

berinteraksi 

dengan 

keluarga, teman, 

dan guru. 

2.1 Menunjukkan perilaku percaya diri sebagai 

implementasi dari pemahaman huruf hijayyah 

bersambung. 

2.2 Menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah swt. 

dan saling menasehati sebagai implementasi dari 

pemahaman makna QS An Nas dan QS Al Asr. 

2.3 Menunjukkan sikap berani bertanya sebagai 

implementasi dari pemahaman hadis yang terkait 

dengan anjuran menuntut ilmu. 

2.4 Menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai 

implementasi dari pemahaman hadis yang terkait 

dengan perilaku hidup bersih dan sehat. 

2.5 Menunjukkan perilaku rendah hati, damai, dan 

bersyukur sebagai implementasi dari pemahaman 

makna Asmaul Husna: Al Quddus, As Salam, dan Al 
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Khaliq. 

2.6 Menunjukkan perilaku sehat sebagai implementasi dari 

pemahaman makna doa sebelum dan sesudah makan. 

2.7 Menunjukkan perilaku kasih sayang kepada sesama. 

2.8 Menunjukkan sikap kerjasama dan tolong menolong. 

2.9 Menunjukkan perilaku hidup sehat dan peduli 

lingkungan sebagai implementasi dari pemahaman doa 

sebelum dan sesudah wudu. 

2.10 Menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari 

pemahaman tata cara salat dan bacaannya. 

2.11 Menunjukkan sikap berani bertanya sebagai 

implementasi kisah keteladanan Nabi Saleh as. 

2.12 Menunjukkan sikap berani bertanya sebagai 

implementasi kisah keteladanan Nabi Lut as. 

2.13 Menunjukkan sikap berani bertanya sebagai 

implementasi kisah keteladanan Nabi Ishaq as. 

2.14 Menunjukkan sikap berani bertanya sebagai 

implementasi kisah keteladanan NabiYaqub as. 

2.15 Menunjukkan sikap berani bertanya sebagai 

implementasi kisah keteladanan Nabi Muhammad saw. 

3. Memahami 

pengetahuan 

faktual dengan 

cara mengamati 

(mendengar, 

melihat, 

3.1 Mengetahui huruf hijaiyyah bersambung sesuai 

makhrijul huruf. 

3.2 Memahami pesan-pesan pokok QS An Nas dan QS Al 

‘Asr. 

3.3 Memahami Hadis yang terkait dengan anjuran 

menuntut ilmu. 
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membaca) dan 

menanya 

berdasarkan 

rasa ingin tahu 

tentang dirinya, 

makhluk ciptaan 

Tuhan dan 

kegiatannya, 

dan benda-

benda yang 

dijumpainya di 

rumah dan di 

sekolah. 

3.4 Memahami Hadis yang terkait dengan perilaku hidup 

bersih dan sehat. 

3.5 Memahami makna Al Asmaul Al Husna: Al Quddus, 

As Salam, dan Al Khalid. 

3.6 Memahami perilaku kasih sayang kepada sesama. 

3.7 Memahami perilaku kasih sayang kepada sesama. 

3.8 Memahami sikap kerjasama dan seling tolong 

menolong. 

3.9 Memahami doa sebelum dan sesudah wudu. 

3.10 Memahami tata cara salat dan bacaannya. 

3.11 Memahami kisah keteladanan Nabi Saleh as. 

3.12 Memahami kisah keteladanan Nabi Luth as. 

3.13 Memahami kisah keteladanan Nabi Ishaq as. 

3.14 Memahami kisah keteladanan Nabi Yaqub as. 

3.15 Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad saw. 

4. Menyajikan 

pengetahuan 

faktual dalam 

bahasa yang 

jelas dan logis, 

dalam karya 

yang estetis, 

dalam gerakan 

yang 

mencerminkan 

anak sehat, dan 

4.1 Melafalkan huruf-huruf hijaiyyah bersambung sesuai 

dengan makhrijul huruf. 

4.2.1 Melafalkan QS. An Nas dan QS. Al ‘Asr dengan benar 

dan jelas. 

4.2.2 Menghafal QS. An Nas dan QS. Al ‘Asr dengan benar 

dan jelas. 

4.3 Menunjukkan contoh perilaku rajin belajar sebagai 

implementasi dari pemahaman makna hadis yang 

terkait dengan anjuran menuntut ilmu. 

4.4 Menunjukkan contoh perilaku hidup bersih dan sehat 

sebagai implementasi dari pemahaman hadis tentang 
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dalam tindakan 

yang 

mencerminkan 

perilaku anak 

beriman dan 

berakhlak 

mulia. 

kebersihan dan kehatan. 

4.5 Melafalkan Al Asmaul Husna: Al Quddus, As Salam, 

dan Al Khalid. 

4.6 Melafalkan doa sebelum dan sesudah makan. 

4.7 Mencontohkan perilaku kasih sayang kepada sesama. 

4.8 Mencontohkan sikap kerjasama dan saling tolong 

menolong. 

4.9 Mempraktikkan wudu dan doanya dengan tertib dan 

benar. 

4.10 Mempraktikkan salat dengan tata cara dan bacaan yang 

benar. 

4.11 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Saleh as. 

4.12 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Luth as. 

4.13 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ishaq as. 

4.14 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Yaqub as. 

4.15 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad saw. 

 

c. KI dan KD Kelas 3 

Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi 

Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan dirumuskan sebagai 

berikut, yaitu siswa mampu: 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menerima dan 

menjalankan 

ajaran agama 

yang dianutnya. 

1.1 Terbiasa membaca Alquran dengan tartil. 

1.2 Meyakini hadis yang terkait dengan perilaku mandiri, 

percaya diri, dan tanggung jawab. 

1.3 Meyakini keesaan Allah swt. Yang Maha Pencipta 
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berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk 

ciptaan Nya yang dijumpai di sekitar rumah dan 

sekolah. 

1.4 Meyakini adanya Allah swt. Yang Maha Pemberi, 

Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. 

1.5 Meyakini bahwa perilaku tawaduk, ikhlas, dan mohon 

pertolongan sebagai cerminan dari iman. 

1.6 Meyakini bahwa sikap peduli terhadap sesama sebagai 

cerminan dari iman. 

1.7 Menerima dan mensyukuri nikmat Allah swt. yang 

diberikan kepada makhluk-Nya 

1.8 Menjalankan salat secara tertib. 

1.9 Menerima makna zikir dan doa setelah salat sebagai 

wujud berserah diri kepada Allah swt. 

1.10 Menjalankan ibadah salat dengan tertib 

1.11 Meyakini kebenaran kisah Nabi Yusuf as. 

1.12 Meyakini kebenaran kisah Nabi Suaib as. 

1.13 Meyakini kebenaran kisah Nabi Ibrahim as. dan Nabi 

Ismail as. 

1.14 Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad saw. 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggung jawab, 

santun, peduli, 

dan percaya diri 

2.1 Menunjukkan sikap peduli terhadap sesama sebagai 

implementasi dari pemahaman QS An Nasr dan Al 

Kautsar. 

2.2 Menunjukkan perilaku mandiri, percaya diri, dan 

tanggung jawab. 

2.3 Menunjukkan sikap kerja sama sebagai implementasi 
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dalam 

berinteraksi 

dengan 

keluarga, teman, 

guru, dan 

tetangganya. 

dari pemahaman keesaan Allah swt. 

2.4 Menunjukkan sikap peduli, berbuat baik dan berhati-

hati sebagai implementasi dari pemahaman Asmaul 

Husna: Al Wahhab, Al Alim, dan As Sami. 

2.5 Menunjukkan perilaku tawaduk, ikhlas, dan mohon 

pertolongan. 

2.6 Menunjukkan sikap peduli terhadap sesama 

sebagai implementasi dari pemahaman QS Al Kausar. 

2.7 Menunjukkan sikap bersyukur. 

2.8 Menunjukkan sikap hidup tertib sebagai implementasi 

dari pemahaman makna ibadah salat. 

2.9 Menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi 

dari pemahaman makna zikir dan doa setelah salat. 

2.10 Menunjukkan perilaku kerjasama sebagai implementasi 

dari pemahaman hikmah ibadah salat. 

2.11 Menunjukkan sikap pemaaf sebagai implementasi dari 

pemahaman kisah keteladanan Nabi Yusuf as. 

2.12 Menunjukkan sikap jujur sebagai implementasi dari 

pemahaman kisah keteladanan Nabi Suaib as. 

2.13 Menunjukkan sikap rasa ingin tahu, sabar, rela 

berkorban, hormat dan patuh kepada orangtua sebagai 

implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi 

Ibrahim as. dan Nabi Ismail as. 

2.14 Menunjukkan sikap percaya diri dan mandiri sebagai 

implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi 

Muhammad saw. 
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3. Memahami 

pengetahuan 

faktual dengan 

cara mengamati 

(mendengar, 

melihat, 

membaca) dan 

menanya 

berdasarkan 

rasa ingin tahu 

tentang dirinya, 

makhluk ciptaan 

Tuhan dan 

kegiatannya, 

dan benda-

benda yang 

dijumpainya di 

rumah dan di 

sekolah. 

3.1 Mengetahui keesaan Allah Yang Maha Pencipta 

Memahami makna QS An Nasr dan QS Al Kausar. 

3.2 Memahami hadis yang terkait dengan perilaku mandiri, 

percaya diri, dan tanggung jawab. 

3.3 Memahami keesaan Allah swt. Yang Maha Pencipta 

berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk 

ciptaan-Nya yang dijumpai di sekitar rumah dan 

sekolah. 

3.4 Memahami makna Asmaul Husna: Al Wahab, 

Al Alim, dan As Sami. 

3.5 Memahami perilaku tawaduk, ikhlas, dan mohon 

pertolongan. 

3.6 Memahami sikap peduli terhadap sesama sebagai 

implementasi dari pemahaman QS Al Kausar. 

3.7 Memahami sikap bersyukur. 

3.8 Memahami makna salat sebagai wujud dari pemahaman 

QS Al Kausar. 

3.9 Memahami makna zikir dan doa setelah salat. 

3.10 Memahami hikmah ibadah salat melalui pengamatan 

dan pengalaman di rumah dan sekolah. 

3.11 Memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf as. 

3.12 Memahami kisah keteladanan Nabi Suaib as. 

3.13 Memahami kisah keteladanan Nabi Ibrahim as. dan 

Nabi Ismail as. 

3.14 Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad saw. 

4. Menyajikan 4.1.1 Membaca kalimat-kalimat dalam QS An nasr dan Al 
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pengetahuan 

faktual dalam 

bahasa yang 

jelas, sistematis, 

dan logis, dalam 

karya yang 

estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan 

anak sehat, dan 

dalam tindakan 

yang 

mencerminkan 

perilaku anak 

beriman dan 

berakhlak 

mulia. 

Kausar dengan benar. 

4.1.2 Menulis kalimat-kalimat dalam QS An Nasr dan Al 

Kausar dengan benar. 

4.1.3 Menghafal QS An Nasr dan Al Kausar dengan lancar. 

4.2 Mencontohkan perilaku mandiri, percaya diri, dan 

tanggung jawab sebagai implementasi makna hadis 

yang terkandung. 

4.3 Melakukan pengamatan terhadap diri dan makhluk 

ciptaan Allah swt. yang dijumpai di sekitar rumah dan 

sekolah sebagai implementasi iman terhadap keesaan 

Allah swt. Yang Maha Pencipta. 

4.4 Membaca Asmaul Husna: Al Wahab, Al Alim, dan As 

Sami dengan jelas dan benar. 

4.5 Mencontohkan perilaku tawaduk, ikhlas, dan mohon 

pertolongan. 

4.6 Mencontohkan perilaku peduli terhadap sesama sebagai 

implementasi dari pemahaman QS Al Kausar. 

4.7 Mencontohkan sikap bersyukur. 

4.8 Menunjukkan contoh makna salat sebagai wujud dari 

pemahaman QS Al Kausar. 

4.9 Mempraktikkan tata cara zikir dan doa setelah salat 

secara benar. 

4.10 Menceritakan pengalaman hikmah pelaksanaan ibadah 

salat di rumah dan sekolah. 

4.11 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Yusuf as. 

4.12 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Suaib as. 
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4.13 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim as. dan 

Nabi Ismail as. 

4.14 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad saw. 

 

d. KI dan KD Kelas 4 

Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi 

Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan dirumuskan sebagai 

berikut, yaitu siswa mampu: 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menerima dan 

menjalankan 

ajaran agama 

yang dianutnya 

1.1 Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari 

hadas kecil dan hadas besar. 

1.2 Menunaikan salat secara tertib sebagai wujud dari 

penghambaan diri kepada Allah swt. 

1.3 Menerapkan kebajikan sebagai implementasi dari 

pemahaman ibadah salat. 

1.4 Menghindari perilaku tercela sebagai implementasi dari 

pemahaman ibadah salat. 

1.5 Meyakini keberadaan Malaikat-malaikat Allah swt. 

1.6 Meyakini adanya Rasul-rasul Allah swt. 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggung jawab, 

santun, peduli, 

dan percaya diri 

dalam 

2.1 Memiliki sikap jujur sebagai implementasi dari 

pemahaman QS At Taubah/ 9:119. 

2.2 Memiliki perilaku hormat dan patuh kepada orangtua, 

dan guru dan sesama anggota keluarga sebagai 

implementasi dari pemahaman QS Lukman/ 31:14. 

2.3 Memiliki sikap santun dan menghargai teman, baik di 

rumah, sekolah, dan di masyarakat sekitar sebagai 
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berinteraksi 

dengan 

keluarga, teman, 

guru, dan 

tetangganya. 

implementasi dari pemahaman QS Al Hadid/ 57:9. 

2.4 Memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan 

kepada pra malaikat Allah swt. yang tercermin dari 

perilaku kehidupan sehari-hari. 

2.5 Memiliki sikap gemar membaca sebagai implementasi 

dari pemahaman QS Al ‘Alaq/ 96:1-5. 

2.6 Memiliki sikap amanah sebagai implementasi dari 

pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad saw. 

2.7 Memiliki sikap pantang menyerah sebagai 

implementasi dari kisah keteladanan Nabi Musa as. 

2.8 Memiliki sikap rendah hari sebagai implementasi dari 

pemahaman QS Al Isra/ 17:37. 

2.9 Memiliki perilaku hemat sebagai implementasi dari 

pemahaman QS Al Isra/ 17:27. 

3. Memahami 

pengetahuan 

faktual dengan 

cara mengamati 

dan menanya 

berdasarkan 

rasa ingin tahu 

tentang dirinya, 

makhluk ciptaan 

Tuhan dan 

kegiatannya, 

dan benda-

3.1 Mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap 

makhluk ciptaan-Nya di sekitar rumah dan sekolah. 

3.2 Mengerti makna iman kepada malaikat-malaikat Allah 

berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam 

sekitar. 

3.3 Mengerti makna Asmaul Husna: Al Basir, Al Adl, Al 

Azim. 

3.4 Memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas 

besar sesuau ketentuan syariat Islam. 

3.5 Memahami makna ibadah salat. 

3.6 Mengetahu QS Al Falaq , Al Maun dan Al Fil dengan 

baik dan benar. 
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benda yang 

dijumpainya di 

rumah, di 

sekolah dan 

tempat bermain. 

3.7 Memahami sikap santun dan menghargai teman, baik di 

rumah, sekolah, dan di masyarakat sekitar. 

3.8 Memahami sikap rendah hati sebagai implementasi dari 

pemahaman QS Al Isra/ 17:37. 

3.9 Memahami perilaku hemat sebagai implementasi dari 

pemahaman QS Al Isra/ 17:27. 

3.10 Mengetahui kisah keteladanan Nabi Ayyub as. 

3.11 Mengetahui kisah keteladanan Nabi Zulkifli as. 

3.12 Mengetahui kisah keteladanan Nabi Harun as. 

3.13 Mengetahui kisah keteladanan Nabi Musa as. 

3.14 Mengetahui kisah keteladanan Nabi Wali Songo. 

3.15 Mengetahui sikap santun dan menghargai sesama dari 

Nabi Muhammad saw. 

4. Menyajikan 

pengetahuan 

faktual dalam 

bahasa yang 

jelas, sistematis, 

dan logis, dalam 

karya yang 

estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan 

anak sehat, dan 

dalam tindakan 

yang 

4.1 Melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan 

Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya 

mengenal Allah swt. itu ada. 

4.2 Melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai 

implementasi makna iman kepada malaikat-malaikat 

Allah swt. 

4.3 Membaca Asmaul Husna: Al Basir, Al Adl, Al Azim, 

dan maknanya. 

4.4 Mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan 

hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. 

4.5.1 Memberikan contoh-contoh makna ibadah salat. 

4.5.2 Menceritakan pengalaman melaksanakan salat di rumah 

dan masjid lingkungan sekitar rumah. 
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mencerminkan 

perilaku anak 

beriman dan 

berakhlak 

mulia. 

4.6.1 Membaca QS Al Falaq, Al Maun, dan Al Fil dengan 

tartil. 

4.6.2 Menulis kalimat-kalimat dalam QS Al Falaq, Al Ma’un, 

dan Al Fil dengan benar. 

4.6.3 Menunjukkan hafalan QS Al Falaq, Al Ma’un, dan Al 

Fil dengan lancar.  

4.6 Mencontohkan sikap santun dan menghargai teman, 

baik di rumah, sekolah, dan di masyarakat sekitar. 

4.7 Mencontohkan sikap rendah hati sebagai implementasi 

dari pemahaman Al Isra/ 17:37. 

4.8 Mencontohkan perilaku hemat sebagai implementasi 

dari pemahaman Al Isra/ 17: 27. 

4.9 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayyub as. 

4.10 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Zulkifli as. 

4.11 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun as. 

4.12 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa as. 

4.13 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Wali Songo. 

4.14 Mencontohkan sikap santun dan menghargai sesama 

dari Nabi Muhammad saw. 

 

e. KI dan KD Kelas 5 

Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi 

Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan dirumuskan sebagai 

berikut, yaitu siswa mampu: 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menerima dan 1.1 Terbiasa membaca Alquran dengan tartil. 
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menjalankan 

ajaran agama 

yang dianutnya. 

1.2 Meyakini adanya Allah swt. yang Maha mematikan, 

Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri dan Maha Esa. 

1.3 Meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul 

Azmi. 

1.4 Meyakini adanya Kitab-kitab Suci melalui rasul-rasul-

Nya sebagai implementasi rukun iman. 

1.5 Meyakini bahwa perilaku jujur sebagai cerminan dari 

iman. 

1.6 Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orangtua 

dan guru sebagai cerminan dari iman. 

1.7 Meyakini bahwa sikap saling menghargai sesama 

manusia sebagai cerminan dari iman. 

1.8 Meyakini bahwa sikap sederhana sebagai cerminan dari 

iman. 

1.9 Meyakini bahwa ikhlas beramal sebagai cerminan dari 

iman. 

1.10 Menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai 

implementasi pemahaman rukun Islam. 

1.11 Menjalankan salat tarawih dan tadarus Alquran di bulan 

Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah swt. 

dan rasul-Nya. 

1.12 Meyakini kebenaran kisah Nabi Daud as. 

1.13 Meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman as. 

1.14 Meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas as. 

1.15 Meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyasa as. 

1.16 Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad saw. 
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1.17 Meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana 

terdapat dalam Alquran. 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggung jawab, 

santun, peduli, 

dan percaya diri 

dalam 

berinteraksi 

dengan 

keluarga, teman, 

guru, dan 

tetangganya 

serta cinta tanah 

air. 

2.1 Menunjukkan sikap saling mengingatkan dan 

berpegang teguh sebagai implementasi pemahaman QS 

At Tin dan QS Al Fil. 

2.2 Menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh 

pendirian sebagai implementasi pemahaman makna 

Asmaul Husna: Al Mumit, Al Hayyu, Al Qayyum, dan 

Al Ahad. 

2.3 Menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai 

implementasi pemahaman mengenai nama Rasul Allah 

swt. dan Rasul Ulul Azmi. 

2.4 Menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi 

pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci 

melalui rasul-rasul-Nya. 

2.5 Menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-

hari. 

2.6 Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru. 

2.7 Menunjukkan sikap saling menghargai sesama 

manusia. 

2.8 Menunjukkan siakp sederhana dalam kehidupan sehari-

hari. 

2.9 Menunjukkan siksap ikhlas beramal dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2.10 Menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai 
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implementasi pemahaman hikmah puasa ramadan. 

2.11 Menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi 

pemahaman pelaksanaan salat tarawih dan tadarus 

Alquran. 

2.12 Menunjukkan sikap berani sebagai implementasi 

pemahaman kisah keteladanan Nabi Daud as. 

2.13 Menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi 

pemahaman kisah keteladanan Nabi Sulaiman as. 

2.14 Menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi 

pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas as. 

2.15 Menunjukkan sikap kerjasama sebagai implementasi 

pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyasa as. 

2.16 Menunjukkan sikap jujur dan peduli sebagai 

implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi 

Muhammad saw. 

2.17 Menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi 

pemahaman kisa keteladanan Luqman sebagaimana 

terdapat dalam Alquran. 

3. Memahami 

pengetahuan 

faktual dengan 

cara mengamati,  

menanya, dan 

mencoba 

berdasarkan 

rasa ingin tahu 

3.1 Memahami makna QS At Tin dan QS Al Fil dengan 

benar. 

3.2 Memahami makna Asmaul Husna: Al Mumit, Al 

Hayyu, Al Qayyum, dan Al Ahad. 

3.3 Memahami nama-nama Rasul Allah swt. dan Rasul 

Ulul Azmi. 

3.4 Memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci 

melalu rasul-rasul-Nya sebagai implementasi rukun 
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tentang dirinya, 

makhluk ciptaan 

Tuhan dan 

kegiatannya, 

dan benda-

benda yang 

dijumpainya di 

rumah, di 

sekolah dan 

tempat bermain. 

iman. 

3.5 Memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.6 Memahmai makna hormat dan patuh kepada orangtua 

dan guru. 

3.7 Memahami makna saling menghargai sesama manusia. 

3.8 Memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-

hari. 

3.9 Memahami makna ikhlas beramal dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.10 Memahami hikmah puasa ramadan yang dapat 

membentuk akhlak mulia. 

3.11 Memahami pelaksanaan salat tarawih dan tadarus 

Alquran. 

3.12 Memahami kisah keteladanan Nabi Daud as. 

3.13 Memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman as. 

3.14 Memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas as. 

3.15 Memahami kisah keteladanan Nabi Ilyasa as. 

3.16 Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad saw. 

3.17 Memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana 

dalam Alquran. 

4. Menyajikan 

pengetahuan 

faktual dalam 

bahasa yang 

jelas, sistematis, 

4.5 Melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan 

Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya 

mengenal Allah itu ada. 

4.6 Melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai 

implementasi makna iman kepada malaikat-malaikat 
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logis, dan kritis, 

dalam karya 

yang estetis, 

dalam gerakan 

yang 

mencerminkan 

anak sehat, dan 

dalam tindakan 

yang 

mencerminkan 

perilaku anak 

beriman dan 

berakhlak 

mulia. 

Allah swt. 

4.7 Membaca Asmaul Husna: Al Basir, Al Adl, Al Azim, 

dan maknanya. 

4.8 Mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan 

hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. 

4.1.1 Membaca QS At Tin dan QS Al Fil dengan baik dan 

benar. 

4.1.2 Menulis kalimat-kalimat dalam QS At Tin dan QS Al 

Fil dengan baik dan benar. 

4.1.3 Menunjukkan hafalan QS At Tin dan QS Al Fil dengan 

baik dan benar. 

4.2 Membaca Asmaul Husna: Al Mumit, Al Hayyu, Al 

Qayyum, Al Ahad dengan jelas dan benar. 

4.3 Menunjukkan hafalan nama-nama Rasul Allah swt. dan 

rasul-rasul Ulul Azmi. 

4.4 Menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci 

melalui rasul-rasul-Nya sebagai implementasi rukun 

iman. 

4.5 Menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-

hari. 

4.6 Mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada 

orangtua dan guru. 

4.7 Mencontohkan sikap saling menghargai sesama 

manusia. 

4.8 Mencontohkan sikap sederhana dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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4.9 Mencontohkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4.10 Menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat 

membentuk akhlak mulia. 

4.11 Mempraktikkan tata cara salat tarawih dan tadarus 

Alquran. 

4.12 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Daus as. 

4.13 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman as. 

4.14 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas as. 

4.15 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyasa as. 

4.16 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad saw. 

4.17 Menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana 

terdapat dalam Alquran. 

 

f. KI dan KD Kelas 6 

Kompetensi Sikap Spiritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi 

Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan secara keseluruhan dirumuskan sebagai 

berikut, yaitu siswa mampu: 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menerima dan 

menjalankan 

ajaran agama 

yang dianutnya. 

1.1 Terbiasa membaca Alquran dengan tartil. 

1.2 Meyakini adanya Allah swt. tempat meminta, Maha 

Berkuasa, Maha Mendahulukan, dan Maha Kekal. 

1.3 Meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi 

pemahaman Rukun Iman. 

1.4 Meyakini adanya Qada dan Qadar. 

1.5 Meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada 
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orangtua, guru, dan sesama anggota keluarga sebagai 

cerminan dari iman. 

1.6 Meykini bahwa sikap toleran dan simpatik terhadap 

sesama sebagai cerminan dari iman. 

1.7 Menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi 

pemahaman rukun Islam. 

1.8 Meyakini kebenaran kisah Nabi Yunus as. 

1.9 Meyakini kebenaran kisah Nabi Zakariya as. 

1.10 Meyakini kebenaran kisah Nabi Yahya as. 

1.11 Meyakini kebenaran kisah Nabi Isa as. 

1.12 Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad saw. 

1.13 Meyakini kebenaran kisah sahabat-sahabat Nabi 

Muhammad saw. 

1.14 Meyakini kebenaran kisah Ashabul Kahfi sebagaimana 

terdapat dalam Alquran. 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggung jawab, 

santun, peduli, 

dan percaya diri 

dalam 

berinteraksi 

dengan 

keluarga, teman, 

guru, dan 

2.1 Menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, 

berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi 

pemahaman QS Al Kafirun, QS Al Maidah/ 5:2-3 dan 

QS Al Hujurat/ 49:12-13. 

2.2 Menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi 

pemahaman makna Asmaul Husna: As Samad, Al 

Muqtadir, Al Muqaddim, dan Al Baqi. 

2.3 Menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan 

iman kepada hari akhir. 

2.4 Menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah swt. 

yang mencerminkan iman kepada Qada dan Qadar. 
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tetangganya 

serta cinta tanah 

air. 

2.5 Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada 

orangtua, guru, dan sesama anggota keluarga. 

2.6 Menunjukkan sikap toleran dan simpatik terhadap 

sesama. 

2.7 Menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi 

pemahaman hikmah zakat, infaq, dan sedekah sebagai 

implementasi rukun Islam. 

2.8 Menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai 

implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi 

Yunus as. 

2.9 Menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai 

implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi 

Zakariya as. 

2.10 Menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai 

implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi 

Yahya as. 

2.11 Menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai 

implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Isa 

as. 

2.12 Menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai 

implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi 

Muhammad saw. 

2.13 Menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai 

implementasi pemahaman kisah keteladanan sahabat-

sahabat Nabi Muhammad saw. 

2.14 Menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai 
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implementasi pemahaman kisah keteladanan Ashabul 

Kahfi sebagaimana terdapat dalam Alquran. 

3. Memahami 

pengetahuan 

faktual dengan 

cara mengamati,  

menanya, dan 

mencoba 

berdasarkan 

rasa ingin tahu 

tentang dirinya, 

makhluk ciptaan 

Tuhan dan 

kegiatannya, 

dan benda-

benda yang 

dijumpainya di 

rumah, di 

sekolah dan 

tempat bermain. 

3.1 Memahami makna QS Al Kafirun, QS Al maidah/ 5:2-

3 dan QS Al Hujurat/ 49:12-13 dengan benar. 

3.2 Memahami makna Asmaul Husna: As Samad, Al 

Muqtadir, Al Muqaddim, dan Al Baqi. 

3.3 Memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang 

dapat membentuk perilaku akhlak mulia. 

3.4 Memahami hikmah beriman kepada Qada dan Qadar 

yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. 

3.5 Memahami perilaku hormat dan patuh kepada orangtua, 

guru, dan sesama anggota keluarga. 

3.6 Memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama 

sebagai wujud dari pemahaman QS Al kafirun. 

3.7 Memahami hikmah zakat, infaq, dan sedekah sebagai 

implementasi rukun Islam. 

3.8 Memahami kisah keteladanan Nabi Yunus as. 

3.9 Memahami kisah keteladanan Nabi Zakariya as. 

3.10 Memahami kisah keteladanan NabiYahya as. 

3.11 Memahami kisah keteladanan Nabi Isa as. 

3.12 Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad saw. 

3.13 Memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi 

Muhammad saw. 

3.14 Memahami kisah keteladanan Ashabul Kahfi 

sebagaimana dalam Alquran. 

4. Menyajikan 4.1.1 Membaca QS Al Kafirun, QS Al maidah/ 5:2-3 dan QS 
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pengetahuan 

faktual dalam 

bahasa yang 

jelas, sistematis, 

logis, dan kritis, 

dalam karya 

yang estetis, 

dalam gerakan 

yang 

mencerminkan 

anak sehat, dan 

dalam tindakan 

yang 

mencerminkan 

perilaku anak 

beriman dan 

berakhlak 

mulia. 

Al Hujurat/ 49:12-13 dengan jelas dan benar. 

4.1.2 Menulis QS Al Kafirun, QS Al maidah/ 5:2-3 dan QS 

Al Hujurat/ 49:12-13 dengan benar. 

4.1.3 Menunjukkan QS Al Kafirun, QS Al maidah/ 5:2-3 dan 

QS Al Hujurat/ 49:12-13 dengan benar. 

4.2 Membaca Asmaul Husna: As Samad, Al Muqtadir, Al 

Muqaddim, dan Al Baqi dengan jelas dan benar. 

4.3 Menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari 

akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. 

4.4 Menunjukkan hikmah berimana kepada Qada dan 

Qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. 

4.5 Mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada 

orangtua, guru, dan sesama anggota keluarga. 

4.6 Menunjukkan sikap toleran dan simpatik terhadap 

sesama sebagai wujud dari pemahaman QS Al Kafirun. 

4.7 Menunjukkan hikmah zakat, infaq, dan sedekah sebagai 

implementasi rukun Islam. 

4.8 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus as. 

4.9 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Zakaria as. 

4.10 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Yahya as. 

4.11 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Isa as. 

4.12 Menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad saw. 

4.13 Menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi 

Muhammad saw. 

4.14 Menceritakan kisah keteladanan Ashabul Kahfi 

sebagaimana terdapat dalam Alquran. 
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3. Media Pembelajaran 

Salah satu prinsip pembelajaran yang ditekankan dalam Kurikulum 2013 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Standar Proses yaitu peserta didik diarahkan untuk 

menggunakan berbagai sumber belajar.56 E. Mulyasa mengungkapkan pemanfaatan 

sumber belajar memiliki arti yang sangat penting, selain melengkapi, memelihara, 

dan memperkaya khasanah belajar, sangat menguntungkan baik dari guru maupun 

para peserta didik. Pemanfaatan sumber belajar secara maksimal, dimungkinkan 

orang yang belajar menggali berbagai jenis ilmu pengetahuan yang sesuai dengan 

bidangnya, sehingga pengetahuannya senantiasa aktual, serta mampu mengikuti 

akselerasi teknologi dan seni yang senantiasa berkembang.57  

Adapun sumber belajar sangat erat kaitannya dengan media pembelajaran, 

bahkan pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad 

Yaumi, bahwa media pembelajaran dan sumber belajar memiliki sisi kesamaan. 

Kesamaan antara media pembelajaran dan sumber belajar yaitu ketika fungsi media 

pembelajaran berfungsi ganda sebagai sumber belajar yang membantu peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Semisal, video yang berisi materi atau bahan 

pembelajaran untuk membantu proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di 

luar kelas.58 Sehingga dengan demikian, pemanfaatan media pembelajaran dalam 

Kurikulum 2013 ditekankan pemanfaatan media pembelajaran secara maksimal. 

Media pembelajaran tidak hanya difungsikan sebagai media semata, akan tetapi 

dimaksimalkan sebagai media pembelajaran sekaligus sebagai sumber belajar. 

                                                           
56Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 
57E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: Remana 

Rosdakarya, 2019), h. 71 
58Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran, h. 8. 
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Pemanfaatan media pembelajaran sekaligus sebagai sumber belajar dalam Kurikulum 

2013 tentu diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Termasuk dalam proses 

pembelajaran akhlak di tingkat SD. 

4. Metode Pembelajaran 

Sebagaimana media pembelajaran, metode pembelajaran merupakan salah 

satu hal terpenting yang ditekankan dalam Kurikulum 2013 sebagaimana tertuang 

dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses. Beberapa 

prinsip pembelajaran sehubungan dengan metode pembelajaran dalam Permendikbud 

tersebut sebagai berikut: 

a. Peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. 

b. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah; 

c. Pembelajaran yang menekankan pada jawaban yang kebenarannya multidimensi; 

dan 

d. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, 

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran.59 

Peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu, artinya keterlibatan peserta didik 

dalam proses pembelajaran sangat ditekankan. Menurut E. Mulyasa pada 

hakekatanya belajar merupakan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan. 

Oleh karena itu untuk mencapai hasil belajar yang optimal perlu keterlibatan atau 

partisipasi yang tinggi dari peserta didik dalam pembelajaran. Keterlibatan peserta 

                                                           
59Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses. 
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didik merupakan hal yang sangat penting dan menentukan keberhasilan 

pembelajaran.60 

5. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

Kegiatan guru setelah melakukan proses belajar mengajar adalah melakukan 

penilaian terhadap proses maupun hasil belajar. Penilaian proses dan hasil belajar 

secara esensial bertujuan untuk  mengukur keberhasilan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dan sekaligus mengukur keberhasilan peserta didik dalam 

penguasaan kompetensi yang telah ditentukan. Guru juga dapat melakukan refleksi 

dan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran yang telah dilakukan, setelah melakukan 

penilaian proses dan hasil belajar. Misalnya untuk mengetahui ketepatan dan 

kefektifan terhadap metode, media, serta hal lainnya dalam pembelajaran yang telah 

dilakukan.61  

Menurut E. Mulyasa, kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan 

dari segi hasil. Segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila 

seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar sekitar 80 persen peserta didik 

terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, di 

damping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, 

dan rasa percaya diri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan 

berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik 

seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar sekitar 80 persen.62 

Adapun berdasarkan Permendikbud RI, Penilaian proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan penilaian otentik (authentic assesment) yang menilai 

kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian 

                                                           
60E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, h. 123. 
61Kunandar, h. 10. 
62E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, h. 143. 
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ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan 

belajar peserta didik yang mampu menghasilkan  dampak instruksional (instructional 

effect) pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring (nurturant effect) pada aspek 

sikap. 

Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program 

perbaikan (remedial) pembelajaran, pengayaan (enrichment), atau pelayanan 

konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. 

Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan  

menggunakan alat: lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, 

dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di 

akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, 

dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan 

evaluasi hasil pembelajaran.63 

6. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada pelaksanaan pembelajaran, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, perlu diperhatikan 

terkait dengan prinsip-prinsip dalam pembelajaran Kurikulum 2013 meliputi hal-hal 

berikut ini: 

a. Peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu; 

b. Peserta didik belajar menggunakan berbagai sumber belajar; 

c. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah; 

d. Pembelajaran berbasis kompetensi; 

e. Pembelajaran yang terpadu; 

                                                           
63Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses. 
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f. Pembelajaran yang menekankan pada jawaban yang kebenarannya multidimensi; 

g. Pembelajaran yang berbasis keterampilan aplikatif; 

h. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik (hard skill) dan mental 

(soft skill); 

i. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta 

didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; 

j. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, 

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran; 

k. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, sekolah, dan masyarakat; 

l. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa pun adalah guru, siapa saja 

adalah peserta didik, dan tempat mana pun adalah kelas; 

m. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pembelajaran; dan 

n. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.64 

Adapun tahapan proses pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 

tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, mencakup kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup. 

a. Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan 

perhatian siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Pada hal 

tersebut, Mulyasa membagi ke dalam dua lingkup kegiatan, yaitu pembinaan 

keakraban dan pretes (tes awal). Pembinaan keakraban merupakan tahapan awal pada 
                                                           

64Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 22 Tahun 2016 
tentang Standar Proses. 
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pembelajaran yang bertujuan untuk mengkondisikan peserta didik agar mereka siap 

melakukan kegiatan belajar. Melalui tahapan ini akan tercipta lingkungan yang 

kondusif serta hubungan yang harmonis antara guru sebagai fasilitator dan peserta 

didik, serta antar peserta didik. Adapun tes awal bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana kemampuan awal dari para peserta didik sehingga menjadi dasar oleh tenaga 

pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah, pada kegiatan pendahuluan, guru diwajibkan melaksanakan hal-hal 

berikut ini: 

1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran; 

2) Memberi motivasi belajar siswa secara kontesktual sesuai manfaat dan  

aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh 

dan perbandingan lokal, nasional dan internasional; 

3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;  

4) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; 

dan 

5) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti merupakan tahapan proses pembelajaran yang begitu penting. 

Kegiatan inti diistilahkan juga sebagai tahapan proses pembentukan kompotensi, 

yang mencakup penyampaian informasi, membahas materi standar untuk membentuk 

kompetensi dan karakter peserta didik, serta melakukan tukar pengalaman dan 
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pendapat dalam membahas materi standar dan memecahkan masalah yang dihadapi 

bersama.65 

Menurut E. Mulyasa pembentukan kompetensi dan karakter mencakup 

berbagai langkah yang perlu ditempuh oleh peserta didik dan guru untuk 

mewujudkan kompetensi dan karakter yang telah ditetapkan. Hal ini ditempuh 

melalui berbagai cara, bergantung pada situasi, kondisi dan kebutuhan serta 

kemampuan peserta didik. Prosedur yang ditempuh dalam pembentukan kompetensi 

dan karakter adalah sebagai berikut: 

1) Berdasarkan kompetensi dasar dan materi standar yang telah dituangkan 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), guru menjelaskan 

kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik, dan cara belajar 

individual. 

2) Guru menjelaskan materi standar secara logis dan sistematis, pokok bahasan 

dikemukakan dengan jelas atau ditulis di papan tulis. Memberi kesempatan 

peserta didik untuk bertanya sampai materi standar tersebut benar-benar dapat 

dikuasai. 

3) Membagikan materi standar atau sumber belajar berupa hand out dan 

fotokopi beberapa bahan yang akan dipelajari. 

4) Membagikan lembaran kegiatan untuk setiap peserta didik. Lembaran 

kegiatan berisi tugas tentang materi standar yang telah dijelaskan oleh guru 

dan dipelajari oleh peserta didik. 

5) Guru memantau atau memeriksa kegiatan peserta didik dalam mengerjakan 

lembaran kegiatan, sekaligus memberikan bantuan, arahan bagi peserta didik 

yang memerlukan. 

                                                           
65E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, h. 127. 
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6) Setelah selesai, diperiksa bersama-sama dengan cara menukar pekerjaan 

dengan teman lain, lalu guru menjelaskan setiap jawabannya. 

7) Kekeliruan dan kesalahan jawaban diperbaiki oleh peserta didik, jika ada 

yang kurang jelas guru memberi kesempatan bertanya, tugas atau kegiatan 

mana yang perlu penjelasan lebih lanjut.66 

Adapun berdasarkan Permendikbud RI No. 22 Tahun 2016 tentang 

pembelajaran inti, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran, 

metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik. Sedangkan pemilihan pendekatan tematik dan/ 

atau tematik terpadu dan/ atau saintifik dan/ atau inkuiri dan penyingkapan 

(discovery) dan/ atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan 

masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan 

jenjang pendidikan.67 

Pada hal pembentukan kompetensi ranah sikap, sebagaimana dengan 

karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai 

dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. 

Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang 

mendorong peserta didik untuk melakuan aktivitas tersebut. 

Adapun ranah pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteritik 

aktivititas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan 

dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan 

saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar 

berbasis penyingkapan/penelitian (discovery /inquiry learning). Untuk mendorong 

                                                           
66E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, h. 128-129. 
67Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses. 
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peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun 

kelompok, disarankan yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 

(project based learning). 

Sedangkan pembentukan ranah keterampilan diperoleh melalui kegiatan 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi 

(topik dan sub topik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus 

mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. 

Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang 

menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/ inquiry 

learning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 

(project based learning). 

c. Kegiatan Penutup 

Menurut E. Mulyasa, kegiatan akhir pembelajaran atau kegiatan penutup 

dapat dilakukan dengan kegiatan pemberian tugas. Tugas yang diberikan merupakan 

tindak lanjut dari pembelajaran inti atau pembentukan kompetensi, yang berkenaan 

dengan materi standar yang telah dipelajari maupun materi yang akan dipelajari 

berikutnya. Adapun tugas dapat berbentuk pengayaan ataupun remedial bagi peserta 

didik yang belum mencapai nilai minimal kelulusan.68 

Sedangkan dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 disebutkan, dalam 

kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 

1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh 

untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun 

tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 

2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

                                                           
68E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013,  h. 129. 
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3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas 

individual maupun kelompok; dan 

4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran sangat bergantung pada kualitas 

perencanaan pembelajaran yang telah disusun, dengan perencanaan pembelajaran 

yang baik maka akan menghasilkan pelaksaan pembelajaran yang baik begitu juga 

sebaliknya. 

C. Penerapan Teori Behavioristik dalam Pembelajaran Akhlak Kurikulum 2013 

tingkat Sekolah Dasar 

Setelah menelaah gambaran teori behavioristik dalam pembelajaran secara 

umum serta gambaran pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar, 

selanjutnya pada bagian ini  akan dibahas penerapan teori behavioristik dalam 

pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar. Penerapan teori 

behavioristik dalam pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar, 

dapat dilihat pada tiap komponen-komponen pembelajaran dan dalam tahapan 

pembelajaran. 

1. Penerapan Teori Behavioristik dalam Komponen-komponen Pembelajaran 

Akhlak Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar 

a. Penerapan Teori Behavioristik dalam Komponen Peserta Didik dan Tenaga 

Pendidik 

Penerapan teori behavioristik terhadap komponen pembelajaran peserta didik 

sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa peserta didik dipandang sebagai 

pembelajar yang pasif dan reaktif berdasarkan situasi yang melingkupinya.69 Juga 

                                                           
69Novi Irwan Nahar, “Penerapan Teori Belajar Behavioristik dalam Proses Pembelajaran”, 

Jurnal Nusantara 1, no 1, (Desember 2016): h. 71. 
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dikatakan bahwa peserta didik berperilaku atau merespon berdasarkan stimulus yang 

diberikan. Asumsi tersebut menempatkan posisi peserta didik sebagai objek belajar, 

dan tenaga pendidik (guru) sebagai subjek belajar. Peserta didik sebagai objek 

belajar artinya peserta didik dibawa pada posisi tidak bebas memilih, baik dalam 

berkreasi maupun berimajinasi.70 Sebaliknya, materi belajar apa yang akan diperoleh 

peserta didik di dalam pembelajaran sangat bergantung pada apa yang diberikan/ 

ditransfer oleh guru. Hal ini juga dikarenakan guru subjek belajar, yang artinya 

sumber belajar satu-satunya adalah guru tersebut. 

Asumsi teori behavioristik terhadap komponen peserta didik dan tenaga 

pendidik, sekilas tampak bertolak belakang dengan prinsip pembelajaran akhlak 

Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar, yang mana dikatakan bahwa peserta didik 

ditempatkan sebagai subjek belajar. Sebagai subjek belajar, seorang pesera didik 

berupaya untuk belajar secara mandiri dari berbagai sumber belajar, bukan hanya 

sekadar menerima informasi dari guru. 71 E. Mulyasa memaparkan dalam 

pembelajaran Kurikulum 2013 bahwa pembelajaran harus sebanyak mungkin 

melibatkan peserta didik agar mereka mampu bereksplorasi untuk membentuk 

kompetensi dengan menggali berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. 

Adapun posisi seorang guru sebagai tenaga pendidik yaitu menjadi fasilitator yang 

mempunyai tugas tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik, 

melainkan harus kreatif memberikan layanan dan kemudahan belajar kepada peserta 

didik agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh 

semangat, tidak cemas, serta berani mengemukakan pendapat secara terbuka. 72 

                                                           
70Novi Irwan Nahar, “Penerapan Teori Belajar Behavioristik dalam Proses Pembelajaran”, 

Jurnal Nusantara 1, no 1, h. 71. 
71Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: Pranada Media, 2013), h. 71. 
72E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, h. 42. 
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Namun jika ditelaah lebih mendalam, tidak sepenuhnya teori behavioristik 

bertolak belakang dengan desain pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 tingkat 

Sekolah Dasar. Khususnya teori behavioristik modern yang dikembangkan oleh 

Albert Bandura, sebagaimana diungkapkan sebelumnya oleh Izzatur Rusuli bahwa 

Albert Bandura sebagai tokoh behavioristik yang berpandangan lebih modern 

dibandingkan dengan tokoh-tokoh behavioristik sebelumnya yang menjelaskan 

bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari pengondisian sosio-kultural, bukan 

semata-mata bentukan hubungan reflek antara stimulus dengan respon. Konsep ini 

kemudian menghilangkan pandangan manusia secara mekanistik dan deterministik, 

sehingga memberikan peluang kebebasan dan menambah keterampilan untuk 

memunculkan berbagai respon.73 Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa teori behavioristik modern memandang bahwa lingkungan memiliki pengaruh 

yang kuat, akan tetapi faktor kognitif juga memberikan kontribusi terhadap perilaku 

peserta didik. 

Jika dibenturkan lagi dengan desain pembelajaran akhlak yang juga telah 

diungkap sebelumnya oleh Karman, bahwa pendidik seharusnya tidak hanya 

memperlakukan peserta didik sebagai wadah yang setiap saat menerima apa saja 

yang disampaikannnya, akan tetapi pada konteks tertentu ketika daya indra, akal, dan 

kalbu telah matang, maka pendidik hendaknya mendesain pembelajaran sedemikian 

rupa agar peserta didik lebih aktif mencari dan menemukan sendiri pengetahuan yang 

diusahakannya.74 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik sebuah benang merah 

terkait penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 

tingkat Sekolah Dasar, khususnya pada komponen peserta didik dan tenaga pendidik 

                                                           
73Izzatur Rusuli, “Refleksi Teori Belajar Behavioristik dalam Perspektif Islam”, h. 45-46. 
74M. Karman, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan, h. 158. 
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yaitu baik peserta didik maupun tenaga pendidik dapat diposisikan sebagai subjek 

maupun objek belajar. Hal tersebut tentunya mempertimbangkan fase perkembangan 

peserta didik yang mempengaruhi kemampuan dari peserta didik, dimana jika daya 

indra, akal, dan kalbu telah mencapai perkembangan yang matang maka peserta didik 

dapat diposisikan sebagai subjek belajar dan pendidik sebagai objek belajar. 

Sebaliknya jika perkembangan peserta didik masih dianggap belum matang, maka 

peserta didik harus diposisikan sebagai objek belajar dan pendidik sebagai subjek 

belajar. Hal tersebut menuntut tenaga pendidik untuk lebih jeli dalam membaca atau 

menganalisis karakteristik peserta didik, sehingga tepat dalam mendudukan peserta 

didik sebagai subjek atau objek dalam proses pembelajaran. 

b. Penerapan Teori Behavioristik dalam Komponen Tujuan dan Materi 

Pembelajaran 

Penerapan teori behavioristik pada komponen tujuan pembelajaran 

sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya yaitu pertama, tujuan pembelajaran 

disusun berdasarkan kapabilitas, baik karakter maupun kemampuan peserta didik. 

Kedua, tujuan pembelajaran dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil yang sederhana 

kepada tujuan pembelajaran yang lebih kompleks. Tujuan pembelajaran disusun 

berdasarkan tujuan-tujuan kecil yang tersusun sistematis. Ketiga, tujuan 

pembelajaran didefinisikan secara behavioral. Artinya tujuan pembelajaran harus 

jelas serta dinyatakan dalam bentuk perilaku yang dapat dilakukan oleh peserta didik 

setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Adapun di dalam rumusan karakteristik pembejaran akhlak Kurikulum 2013 

tingkat Sekolah Dasar, sebagaimana dikemukakan oleh E. Mulyasa bahwa 

kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik perlu dinyatakan sedemikian rupa 

agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil belajar peserta didik yang mengacu pada 

pengalaman langsung. Peserta didik perlu mengetahui tujuan belajar, dan tingkat-
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tingkat penguasaan yang akan digunakan sebagai kriteria pencapaian secara eksplisit, 

dikembangkan berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.75 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

keselarasan antara prinsip pembelajaran dalam teori behavioristik dengan desain 

pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar. Tujuan pembelajaran 

sebagaimana prinsip teori behavioristik diaplikasikan dalam desain pembelajaran 

akhlak Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar dalam sebuah rumusan Kompetensi 

Inti (KI). Kompetensi Inti merupakan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik 

melalui kompetensi dasar yang diorganisasi dalam pembelajaran integratif dan 

pendekatan pembelajaran siswa aktif. Kompetensi Inti memuat kompetensi sikap 

spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam 

Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi Dasar merupakan penjabaran Kompetensi Inti 

ke dalam bagian-bagian materi yang lebih kecil dan sederhana secara sistematis 

dalam rangka mencapai kompetensi yang kompleks (KI). Hal ini dapat dilihat pada 

rumusan KI dan KD  dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti tingkat SD sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 24 Tahun 2016 Tentang 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 

c. Penerapan Teori Behavioristik dalam Komponen Metode Pembelajaran 

Secara umum metode pembelajaran dalam pembelajaran Kurikulum 2013, 

sebagaimana dikemukakan oleh E. Mulyasa, lebih menekankan penggunaan metode 

pembelajaran yang melibatkan keterlibatan atau partisipasi yang tinggi dari peserta 

didik.76 Adapun tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

                                                           
75E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, h. 67. 
76E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, h. 123. 
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Standar Proses, penggunaan metode pembelajaran lebih menekankan pada metode-

metode pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah, memfasilitasi peserta didik 

untuk mencari tahu yang menuntut jawaban kebenaran dalam pembelajaran bersifat 

multidimensi. Prinsip pemilihan metode tersebut, jelas sangat bertolak belakang 

dengan metode-metode pembelajaran behavioristik. Dimana metode pembelajaran 

behavioristik yang memandang peserta didik sebagai individu yang berperilaku 

secara mekanistik, berimplikasi pada metode-metode pembelajaran yang tidak 

banyak membutuhkan partisipasi peserta didik khususnya dalam aspek kognitif. 

Namun meski demikian, desain Kurikulum 2013 tidak lepas dari teori belajar 

behavioristik. Pertama, pada prinsip penyusunan RPP Kurikulum 2013 yang termuat 

dalam Standar Proses bahwa RPP harus memuat rancangan program pemberian 

umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi karena dalam proses 

pembelajaran dibutuhkan pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Sebagaimana 

diketahui, penguatan baik dengan reward maupun punishment merupakan salah satu 

metode yang ditawarkan oleh teori behavioristik. Kedua, dapat dilihat dalam standar 

proses pelaksanaan pembelajaran juga dijelaskan bahwa dalam mengelola kelas guru 

memberikan penguatan dan umpan balik (feedback) terhadap respon dan hasil belajar 

peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Ketiga, prinsip pembelajaran 

Kurikulum 2013 dalam standar proses mengisyaratkan untuk menerapkan nilai-nilai 

keteladanan serta pembelajaran yang berlangsung di sekolah, rumah, dan di 

masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

beberapa metode pembelajaran teori behavioristik yang selaras di dalam 

pembelajaran akhlak Kurikulum 2013, di antaranya: metode pembiasaan, metode 

reward and punishment, serta metode keteladanan. 
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d. Penerapan Teori Behavioristik dalam Komponen Media Pembelajaran 

Adapun terkait dengan media pembelajaran, pendekatan behavioristik dapat 

dijadikan sebagai pedoman pengembangan media pembelajaran yang didasarkan 

dengan kondisi peserta didik serta fasilitas yang memadai di sekolah yang 

bersangkutan. Menurut Hardianto dalam Irdan, pengaruh teori behavioristik dalam 

komponen media pembelajaran sangatlah kuat, khususnya dalam rangka 

pengembangan media pembelajaran.77 Selaras dengan pengembangan media 

pembelajaran dalam desain Kurikulum 2013 sebagaimana dipaparkan dalam Standar 

Proses bahwa proses pembelajaran diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Artinya 

terdapat keselarasan antara pemanfaatan media pembelajaran sebagaimana yang 

ditawarkan oleh teori behavioristik dengan pemanfaatan media pembelajaran dalam 

Kurikulum 2013 sebagai sarana meningkatkan proses pembelajaran. 

e. Penerapan Teori Behavioristik dalam Komponen Evaluasi Pembelajaran 

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa teori behavioristik 

menekankan evaluasi pembelajaran sebagai upaya untuk memberikan umpan balik 

terhadap oleh tenaga pendidik terhadap peserta didik. Khususnya dalam hal 

mengarahkan perilaku peserta didik, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad 

Yaumi terkait peran pendidik dalam teori behaivioristik yaitu memberikan penguatan 

perilaku jika respon berupa perilaku peserta didik telah mengarah pada perilaku yang 

diinginkan.78 Selanjutnya teori behavioristik ini menekankan evaluasi pada 

kemampuan pembelajar secara individual.79 

                                                           
77Irdan, “Kontribusi Teori Behavioristik dalam Pembelajaran”, h. 183. 
78Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran, h. 50. 
79Omon Abdurakhman, “Teori Belajar dan Pembelajaran”, Jurnal Didaktika Tauhidi 2 no.1 

(2015); h. 6. 
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Adapun evaluasi pembelajaran dalam desain Kurikulum 2013 sebagaimana 

tertulis dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, 

khususnya pada kegiatan penutup, bahwa tenaga pendidik diharuskan memberikan 

umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran siswa. Setelah itu, memberikan 

tindak lanjut berupa pemberian tugas baik secara individual maupun kelompok.80  

2. Penerapan Teori Behavioristik dalam Tahapan Pembelajaran Akhlak 

Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar 

Berdasarkan pembahasan penerapan teori behavioristik dalam komponen-

komponen pembelajaran sebelumnya di atas, dapat ditarik sebuah benang merah 

bahwa terdapat beberapa keselarasan antara teori behavioristik dengan desain 

pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar. Akan tetapi juga 

ditemukan ketidakselarasan di beberapa aspek antara keduanya. Jika ditelaah lebih 

mendalam, memang tidak sepenuhnya pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 

mengadopsi teori behavioristik. Teori behavioristik dalam pembelajaran kurikulum 

2013 secara umum banyak digunakan dalam kegiatan di awal (pendahuluan) dan di 

akhir (penutup), sedangkan untuk kegiatan inti pembelajaran lebih banyak 

menggunakan teori kontrukstivisme. Pada prinsip penyusunan RPP kurikulum 2013 

yang termuat dalam Standar Proses bahwa RPP harus memuat rancangan program 

pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi karena dalam 

proses pembelajaran dibutuhkan pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Selain itu 

dalam standar proses pelaksanaan pembelajaran juga dijelaskan bahwa dalam 

mengelola kelas guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan 

hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dan guru 

mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan 

                                                           
80Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses. 
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pendapat.81 Sehingga, dengan demikian penerapan teori behavioristik dalam tahapan 

pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar, yaitu teori 

behavioristik dapat dimanfaatkan pada kegiatan awal dan kegiatan akhir 

pembelajaran. 

Adapun kegiatan pendahuluan sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses, 

pada kegiatan pendahuluan guru diwajibkan melaksanakan hal-hal berikut ini: 

1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran; 

2) Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan  

aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh 

dan perbandingan lokal, nasional dan internasional; 

3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;  

4) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau Kompetensi Dasar; dan 

5) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

silabus.82 

Beberapa contoh beberapa pemanfaatan teori behavioristik dalam kegiatan 

pendahuluan, sebagai berikut: 

1) Membiasakan peserta didik memberi salam ketika hendak masuk kelas; 

2) Membiasakan peserta didik menjawab salam ketika temannya memberi 

salam; 

3) Membiasakan membersihkan kelas sebelum memulai pembelajaran; 

                                                           
81https://guraru.org/guru-berbagi/analisis-teori-behaviorisme-dalam-pelaksanaan-kurikulum-

2013/2/ (10 Nopember 2021) 
82Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses. 
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4) Membiasakan berdoa serta membaca surah-surah pendek sebelum memulai 

pembelajaran; dan 

5) Memberikan motivasi agar peserta didik terstimulus berperilaku baik melalui 

kisah-kisah teladan.83 

Sedangkan dalam kegiatan penutup berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 

2016 disebutkan, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 

1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh 

untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun 

tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 

2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas 

individual maupun kelompok; dan 

4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya.84 

Selain itu, sebagai upaya pembentukan karakter (akhlak mulia) dalam 

Kurikulum 2013, idealnya terlihat pada Kompetensi Inti yaitu Kompetensi Inti 

Kelompok 1 dan Kompetensi Inti Kelompok 2 yang merupakan penilaian sikap 

(keagamaan dan sosial). Pada setiap pembelajaran guru diharapkan selalu 

memasukkan KI 1 dan KI 2 dalam setiap KD (Kompetensi Dasar) atau selalu 

dimasukkan ketika peserta didik belajar tentang pengetahuan (Kompetensi Inti 

Kelompok 3) dan penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti Kelompok 4).85 Artinya 

                                                           
83https://www.blogpendidikan.net/2021/07/langkah-langkah-dan-tahap-belajar.html?m=0 

(Diakses 15 Januari 2022) 
84Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses. 
85https://guraru.org/guru-berbagi/analisis-teori-behaviorisme-dalam-pelaksanaan-kurikulum-

2013/3/ (10 Nopember 2021) 
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bahwa pembelajaran akhlak menuntut guru bidang studi Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti untuk bekerjasama dengan berbagai komponen tenaga pendidikan 

di sekolah untuk membentuk akhlak peserta didik. 

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru bidang studi Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti bekerjasama dengan segenap komponen tenaga 

kependidikan yang ada di sekolah, dimodifikasi dari Fathul Khoiriyah86 dan berbagai 

literatur lainnya: 

1) Mengondisikan peserta didik dalam sebuah lingkungan yang memungkinkan 

pembentukan akhlak. Sekolah menyiapkan lingkungan belajar yang sesuai 

dengan rancangan dan tujuan pembelajaran akhlak yang ingin dicapai dengan 

menggunakan kearifan lokal sebagai basis pembelajarannya. Peserta didik 

diarahkan untuk dapat berperilaku santun dalam bertegur sapa di lingkungan 

sekolah, semisal mewajibkan para peserta didik untuk melakukan jabat 

tangan dan menyapa kepada guru dan sesama teman setiap masuk lingkungan 

sekolah maupun saat pulang sekolah. 

2) Membuat program-program yang memungkinkan siswa untuk belajar 

mengimplementasikan pembelajaran konsep menjadi praktik. Sekolah dapat 

merancang suatu kegiatan yang isinya mengacu pada pengimplementasian 

pembelajaran konsep menjadi praktik, sejenis project yang akan dilaksanakan 

selama priode tertentu, dimana evaluasi bisa dilaksanakan setiap waktu dan 

pada akhir masa kegiatan. 

3) Memberikan pemodelan atau keteladanan di lingkungan sekolah. Terkhusus 

untuk para tenaga pendidik, sangat penting menjadi role model akhlak mulia 

bagi peserta didik. 

                                                           
86Fathul Khoiriyah, “Pembelajaran Pembelajaran Akhlak (Karakter) Perspektif Teori 

Behaviorisme”, Jurnal Subulana 2, no. 1 (September 2018): h. 10-13. 
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4) Membuat komitmen akhlak. Sekolah harus mendorong para siswa untuk 

memiliki komitmen akhlak mulia. Komitmen ini dapat diimplementasikan 

melalui sebuah kontrak peserta didik untuk taat dan patuh pada aturan-aturan 

sekolah yang mengacu pada pembentukan akhlak mulia. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada BAB IV sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai pemecahan atas rumusan masalah yang diajukan, yaitu: 

1. Teori Behavioristik dalam pembelajaran dapat dilihat pada beberapa 

komponen pembelajaran yaitu, peserta didik dan tenaga pendidik, tujuan dan 

materi pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, serta 

penilaian proses pembelajaran, dijabarkan sebagai berikut: 

a. Penerapan teori behavioristik dalam komponen peserta didik, yaitu peserta didik 

dipandang sebagai pembelajar yang pasif dan reaktif terhadap situasi yang 

melingkupinya. 

b. Penerapan teori behavioristik dalam komponen tenaga pendidik, yaitu tenaga 

pendidik sebagai subjek yang aktif, dituntut menciptakan stimulus-stimulus yang 

diharapkan mampu memberikan respon peserta didik, serta memperkuat perilaku 

sesuai yang tujuan pembelajaran. 

c. Penerapan teori behavioristik dalam komponen tujuan pembelajaran, yaitu 

tujuan pembelajaran dinyatakan dalam rumusan perilaku yang akan dapat 

dilakukan oleh peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. 

d. Penerapan teori behavioristik dalam komponen materi pembelajaran, yaitu 

materi pembelajaran disusun berdasarkan kapabilitas peserta didik, yang disusun 

menjadi materi-materi yang sederhana kepada materi pembelajaran yang lebih 

kompleks secara sistematis. 

e. Penerapan teori behavioristik dalam komponen metode pembelajaran, yaitu 

metode pembelajaran yang ditawarkan oleh teori behavioristik di antaranya: 

pengondisian klasik, pengondisian operan, latihan dan gagal, dan imitasi. 
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f. Penerapan teori behavioristik dalam komponen evaluasi pembelajaran, yaitu 

evaluasi pembelajaran diarahkan kepada seorang pendidik untuk memberikan 

umpan balik setiap respon yang diberikan oleh peserta didik. 

2. Gambaran pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar 

diimplementasikan ke dalam suatu mata pelajaran khusus dengan nama 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dengan karakteristik 

pembelajaran dapat dilihat dalam komponen-komponen pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Peserta didik dan tenaga pendidik didudukkan sebagai subjek maupun objek 

belajar, dengan mempertimbangkan fase perkembangan peserta didik terkait 

daya indra, akal, dan kalbu.  

b. Tujuan dan materi pembelajaran disusun dalam sebuah rumusan Kompetensi Inti 

(KI) yang memuat kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dikembangkan ke dalam Kompetensi Dasar (KD). 

c. Media pembelajaran ditekankan pemanfaatan media pembelajaran secara 

maksimal, yaitu sebagai media pembelajaran sekaligus sebagai sumber belajar. 

d. Metode pembelajaran menerapkan prinsip-prinsip, di antaranya: peserta didik 

difasilitasi untuk mencari tahu, proses pembelajaran menggunakan pendekatan 

ilmiah, pembelajaran yang menekankan pada jawaban yang kebenarannya 

multidimensi, dan pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi 

keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta 

didik dalam proses pembelajaran. 

e. Pelaksanaan pembelajaran mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. 

3. Penerapan teori Behavioristik dalam pembelajaran akhlak Kurikulum 2013 

tingkat Sekolah Dasar, sebagai berikut: 
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a. Penerapan teori behavioristik dalam komponen-komponen pembelajaran akhlak 

Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar, dijabarkan sebagai berikut: 

1) Penerapan teori behavioristik dalam komponen peserta didik dan tenaga 

pendidik, yaitu baik peserta didik maupun tenaga pendidik dapat diposisikan 

sebagai subjek maupun objek belajar, tentunya mempertimbangkan fase 

perkembangan peserta didik. 

2) Penerapan teori behavioristik dalam komponen tujuan dan materi 

pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran diaplikasikan dalam sebuah 

rumusan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Adapun materi 

pembelajaran diturunkan dari Kompetensi Dasar (KD) ke dalam bagian-

bagian materi yang lebih kecil dan sederhana secara sistematis. 

3) Penerapan teori behavioristik dalam komponen metode pembelajaran, yaitu 

beberapa metode pembelajaran teori behavioristik yang selaras di dalam 

pembelajaran akhlak Kurikulum 2013, di antaranya: metode pembiasaan, 

metode reward and punishment, serta metode keteladanan. 

4) Penerapan teori behavioristik dalam komponen media pembelajaran, yaitu 

pengembangan media pembelajaran didasarkan dengan kondisi peserta didik 

serta fasilitas yang memadai di sekolah yang bersangkutan. 

5) Penerapan teori behavioristik dalam komponen evaluasi pembelajaran, yaitu 

evaluasi pembelajaran sebagai upaya untuk memberikan umpan balik oleh 

tenaga pendidik terhadap peserta didik, yaitu memberikan penguatan 

perilaku jika respon berupa perilaku peserta didik telah mengarah pada 

perilaku yang diinginkan. 

b. Penerapan teori behavioristik dalam tahapan pembelajaran akhlak Kurikulum 

2013 tingkat Sekolah Dasar, yaitu teori behavioristik dapat dimanfaatkan pada 

tahap kegiatan awal dan kegiatan akhir pembelajaran. 
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B. Saran Penelitian 

Penyusunan laporan penelitian ini, kemungkinan besar masih banyak 

kekurangan-kekurangan. Sehingga dalam hal ini demi perbaikan ke depannya, kritik 

maupun saran dari para pembaca sekalian sangat diharapkan. Terima kasih. 
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