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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b Be ب

 ta t Te ت

 śa ś es (dengan titik di atas) ث

 jim j Je ج

 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal D De د

 zal ẓ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 qaf q Qi ق
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 Ha h Ha ـه

 hamzah ’ Apostrof ء

 ya y Ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a اَ 

 Kasrah i i اَ 

 Dammah u u اُ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan yā’ ai a dan i ىىَْ 

 fathah dan wau au a dan u ىوَْ 
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contoh: 

 kaifa :كَيْفَ 

 haula : هَوْلَ 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu 

Contoh: 

 māta : مَاتَ 

 ramā : رَمَى

 qīla : قيَْلَ 

 yamūtu :   يمَُوْتُ 

4. Tā’ marbūtah 

Transliterasi untuk tā’ marbūtah ada dua, yaitu: tā’ marbūtah yang hidup 

atau mendapat  harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-atţfāl : رَوْضَةُ الَْْ طْفاَلَ 

 al-madinah al-fādilah : الَمَْدَيْنةَُ الْفاَضَلةَُ 

 al-hikmah :  الَْحكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasdīd) 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َى َا      ... ... fathah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas 

 kasrah dan  yā’ ī i dan garis di atas ىى

 dammah dan wau ū u dan garis di atas ىوُ
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Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  rabbanā : رَبهنا

يْناَ  najjainā : نجَه

 al-haqq : الَْحَق  

مَ   nu“ima : نعُ َ

 aduwwun‘ : عَدوُ  

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

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

Contoh: 

 alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلَي  

 arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَ بيَ  

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-) 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشهمْسُ 

لْزَلةَُ   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزه

 al-falsafah : الَْفلَْسَفةَُ 

 al-bila>du : الَْبلَادَُ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’murūna : تأَْ مُرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَنهوْعُ 

 syai’un : شَيْء  
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 umirtu : أمَُرْتُ 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

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

ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Zilāl al-Qur’ān 

al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr  dan huruf lainnya 

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

hamzah. 

Contoh: 

 billāhباَ لله dīnullāh دَيْنُ اللهَ 

Adapun tā’ marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

اللهَ هُمْ فيَْ رَحْمَةَ   hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
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referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

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

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘alinnasi lallazi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Dālāl 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.   = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āl ‘Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

MA  = Madrasah Aliyah 

DDI  = Darud Da’wah wal Irsyad 

 

 

 

 

 

Abū al-Walīd Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibn) 

Naṣr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hāmid (bukan: Zaid, Naṣr Hāmid 
Abū) 
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ABSTRACT 

 

Name   : Aminul Arif 

Student Id  : 80200221001 

Department  : Islamic Education 

Title                 : The Implementation of Behavioristik Theory for Beliefs and 

Ethics (Akidah Akhlak) Instruction at MA DDI Pattojo, 

Soppeng Regency 

 

This research aimed to analyze the implementation of behavioristic theory 

in planning, implementing, and assessing the Beliefs and Ethics (Akidah Akhlak) 

instruction at Madrasah Aliyah DDI Pattojo District, Soppeng. This research was 

descriptive-qualitative with a phenomenological approach. The data was collected 

through interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out 

using the Miles and Huberman data reduction model through data presentation 

and conclusions. Apart from that, triangulation techniques were used to validate 

the data. 

The results of the research indicated the implementation of behaviouristic 

theory in planning Akidah Akhlak instruction at MA DDI Pattojo District, 

Soppeng went through stages, namely, the teachers set learning objectives 

according to the lesson plan  (RPP), then determined the strategy or approach used 

in the teaching and learning process using lecturing, question and answer, group 

discussion, and exemplary method approaches. 

The implementation of behaviouristic theory in Akidah Akhlak instruction 

began with preliminary activities; core activities include activities of observing, 

questioning, trying, discussing, and communicating; and closing activities. The 

implementation of behaviouristic theory could be seen by identifying principles of 

behaviouristic theory in the Akidah Akhlak learning process, such as classical 

conditioning by Ivan Pavlov, operant conditioning by B.F. Skinner, 

connectionism—the law of effect by Thorndike—and social learning by John B. 

Watson. While in the field of evaluation, the teachers assessed the student on three 

competence areas, namely affective, cognitive, and psychomotor. 

The results of this research provided significant implications for the 

improvement and development of Akidah Akhlak instruction at Madrasah Aliyah 

DDI Pattojo District, Soppeng. The application of behaviouristic theories, such as 

classical conditioning, operant conditioning, connectionism, and social learning, 

can be practiced and improved in daily learning activities. Teachers can utilize 

these principles to provide positive reinforcement, observe students' concrete 

behaviour, and present models of desired behaviour. 

 

Key Words: Behavioristic Theory, Akidah akhlak (Beliefs and Ethics) instruction 
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ABSTRAK 

 

Nama   : Aminul Arif 

NIM   : 80200221001 

Prodi   : Pendidikan Agama Islam 

Judul               :Implementasi Teori Behavioristik dalam Pembelajaran 

Akidah Akhlak   di MA DDI Pattojo Kab. Soppeng 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalis implementasi teori behavioristik 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak di MA DDI Pattojo Kab. Soppeng. Penelitian ini deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologis. pengumpulan data dengan metode wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Dalam analisis data dilakukan dengan model reduksi 

data, Miles dan Huberman melalui penyajian data dan ditarik kesimpulan. Selain 

itu dalam pengujian keabsahan data digunakan teknik trianggulasi. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada perencanaan implementasi 

teori behavioristik pada pembelajaran Akidah Akhlak di Madarasah Aliyah DDI 

Pattojo Kab. Soppeng tahapan yang ditempuh yakni guru menetapkan tujuan 

pembelajaran sesuai di dalam  RPP, kemudian menetapkan strategi atau 

pendekatan yang dipakai dalam  proses belajar mengajar, yakni dengan 

menggunakan pendekatan metode ceramah, tanya jawa,b diskusi kelompok dan 

keteladanan.  

Pada pelaksanaan implementasi teori  behavioristik pada pembelajaran 

Akidah Akhlak diawali dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang 

mencakup kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 

mengkomunikasikan, serta kegiatan penutup pembelajaran.  Implemetasi teori 

behavioristik dapat terlihat dengan menemukan prinsip-prinsip dari teori 

behavioristik diantaranya teori Ivan Pavlov (Clasical Conditioning), teori B.F 

Skinner (Operant Condicioning)  teori Thondike (Connectionism – Law of effect) 

dan konsep behavioristik dari John B. Watson (Social Learning.  Sedangkan pada 

ranah penilaian di mata pelajaran akidah akhlak pendidik memberikan penilaian 

pada 3 ranah yakni afektif, kognitif dan psikomotorik,  

Hasil penelitian ini memberikan implikasi signifikan bagi perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah DDI Pattojo 

Kab. Soppeng. Penerapan teori behavioristik, seperti klasikal conditioning, 

operant conditioning, connectionism, dan social learning, dapat ditingkatkan 

dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Guru dapat memanfaatkan prinsip-

prinsip ini untuk memberikan penguatan positif, mengobservasi perilaku konkret 

peserta didik, dan menyajikan model perilaku yang diinginkan. 

 

Kata Kunci: Teori Behavioristik, Pembelajaran Akidah Akhlak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teori belajar adalah serangkaian konsep dan prinsip yang digunakan untuk 

menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, 

dan perilaku baru melalui pengalaman belajar. Penggunaan teori belajar dengan  

langkah-langkah pengembangan yang benar dan pilihan materi pelajaran serta 

penggunaan unsur desain pesan yang baik dapat memberikan kemudahan  kepada 

siswa dalam memahami sesuatu yang dipelajari. Selain itu, suasana belajar akan 

terasa lebih santai dan menyenangkan. Proses belajar pada hakikatnya adalah 

kegiatan mental yang tidak  tampak. Artinya,   proses   perubahan   yang   terjadi 

dalam diri seseorang yang sedang belajar tidak dapat disaksikan dengan jelas, 

tetapi dapat dilihat dari gejala-gejala perubahan perilaku. 

Teori belajar yang lebih menekankan kepada perubahahan tingkah laku 

kepada peserta didik adalah teori belajar behavioristik. Seseorang telah dianggap 

belajar apabila mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pandangan 

behavioristik mengakui pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus, dan 

keluaran atau output yang berupa respons. Teori belajar behavioristik menekankan 

kajiannya pada pembentukan tingkah laku yang berdasarkan hubungan antara 

stimulus dengan respon yang bias diamati dan tidak menghubungkan dengan 

kesadaran maupun konstruksimental.1 Konsep behavioristik dalam pembelajaran 

beranggapan yang dinamakan belajar  yaitu perubahan tingkah laku dan yang 

penting dalam proses belajar adalah adanya stimulus dan respons karena hal ini 

dapat diamati. 

Dalam kerangka teori belajar behavioristik, pembentukan tingkah laku 

ditekankan sebagai hasil dari hubungan antara stimulus dan respons yang dapat 

diamati. Menurut pandangan ini, belajar dapat terjadi melalui proses asosiasi, di 

mana individu merespons stimulus tertentu dengan perilaku yang dihasilkan. 

Penggunaan reinforcement atau penguatan positif sebagai respons terhadap 

perilaku yang diinginkan menjadi kunci dalam memperkuat koneksi antara 

                                                             
1 Novi Irwan Nahar “Penerapan Teori Behavioristik dalam Proses Pembelajaran 

Nusantara”, Ilmu Pengetahuan Sosial  Vol. 1 (2016): h. 65. 
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stimulus dan respons. Dalam konteks pendidikan, guru dapat menggunakan 

strategi penguatan positif, seperti pemberian pujian atau reward, untuk 

meningkatkan kemungkinan siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan. 

Selain itu, teori behavioristik juga menyoroti peran lingkungan dalam 

membentuk tingkah laku. Lingkungan yang menyediakan stimulus yang jelas dan 

memberikan respons yang konsisten dapat membantu mengarahkan perubahan 

tingkah laku yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam mendesain pengalaman 

belajar, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat pemilihan stimulus, 

penggunaan reinforcement, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung 

terjadinya perubahan tingkah laku yang positif. 

Berkaitan dengan perubahan tingkah laku kepada peserta didik, salah satu 

mata pelajajaran yang diharapkan dapat memahami perubahan-perubahan tersebut 

kea rah yang lebih baik adalah mata pelajaran Akidah Akhlak yang diajarkan di 

sekolah Madrasah. Akidah dan akhlak selalu  disandingkan sebagai satu kajian 

yang tidak bisa lepas satu sama lain. Hal  tersebut dikarenakan sebelum 

melakukan sesuatu akhlak, maka terlebih dahulu  meniatkannya dalam hati 

(akidah). Semakin baik akidah seseorang, maka semakin baik pula akhlak yang  

diaplikasikannya dalam kehidupan seharihari. Sebaliknya semakin buruk tingkat 

keyakinan akidah seseorang, maka akhlaknya pun akan sebanding dengan  akidah 

akhlak dalam kehidupan sehari-hari.2  

Pendidikan akidah akhlak adalah bagian dari pendidikan formal yang 

memfokuskan pada pembentukan akhlak dan nilai-nilai yang baik bagi peserta 

didik. Dalam konteks Madrasah Aliyah, pembelajaran akidah akhlak sangat 

penting karena membantu peserta didik mengembangkan mengenai dasar - dasar 

moral, etika dan keutamaan budi pekerti, tabi’at yang harus dimiliki dan dijadikan 

kebiasaan - kebiasaan   yang   baik   sehingga   menghasilkan   perubahan   

terhadap perkembangan   jasmani   dan   rohani   yang   dimanifestasikan   dalam 

bentuk  kenyataan  hidup  menuju  terbentuknya  kepribadian  yang  utama  yang  

sesuai dengan nilai - nilai ajaran Islam. Jadi,  pendidikan  akhlak  merupakan  

suatu  proses  untuk  menumbuhkan,  mengembangkan  kepribadian  yang  utama  

                                                             
2 Mahjuddin, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), h. 5 
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dengan  mendidiknya,  mengajar  dan  melatih. Sebagaimana diungkapkan dalam 

Kamus Pendidikan disebutkan bahwa  pendidikan akhlak adalah pendidikan yang 

membantu perkembangan keluhuran dan  keutamaan  peserta  didik.3 Sejalan 

dengan firman Allah swt. QS Al-Ahzab/33: 21: 

 َ خَرَ وَذكََرَ اللّٰه َ وَالْيوَْمَ الْاٰ َ اسُْوَة  حَسَنةَ  لَ مَنْ كَانَ يرَْجُوا اللّٰه  لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيَْ رَسُوْلَ اللّٰه

.ۗكَثيَْرًا  

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.4 

 

Pembelajaran akidah akhlak juga membantu peserta didik menemukan 

identitas dan memahami arti hidup mereka. Ini membantu mereka menemukan 

tujuan dan memahami bagaimana mereka bisa berperan sebagai individu yang 

berkontribusi positif bagi masyarakat. Pembelajaran akidah akhlak juga memiliki 

dampak positif pada perilaku peserta didik. Melalui pembelajaran, peserta didik 

dapat memahami dan mempraktikkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, dan memahami hak 

dan kewajiban mereka. Ini membantu mereka menjadi individu yang berkualitas 

dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. 

Teori behavioristik dalam pembelajaran berkaitan dengan bagaimana 

perilaku manusia dipengaruhi oleh rangsangan yang diterima. Dalam hal ini, teori 

ini dapat berguna dalam pembelajaran akidah akhlak bagi peserta didik di 

Madrasah Aliyah karena fokus pada perilaku yang tampak. Teori behavioristik 

memfokuskan perhatian pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, sehingga 

mudah untuk memantau perkembangan peserta didik dalam memahami dan 

menerapkan akidah akhlak. Selain itu hubungan behavioristik dan  pembelajaran 

Akidah Akhlak mampu mengukur hasil pembelajaran. Teori ini memungkinkan 

untuk mengukur hasil pembelajaran peserta didik melalui tindakan yang diamati 

                                                             
3 Vebrianto, St., et.al.. Kamus Pendidikan. (Jakarta: Grasindo. 1993). h. 12 
4 Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Apollo, 2012), h. 432 
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dan diukur, seperti menunjukkan perilaku yang baik dan menghindari perilaku 

yang buruk. 

Skinner dalam Rifa’I dan Anni menyatakan bahwa unsur terpenting dalam 

belajar adalah penguatan (reinforcement). Suatu respons akan semakin kuat 

dengan adanya penguatan. Siknner membagi penguatan menjadi dua, yaitu (1) 

penguatan positif sebagai stimulus yang bisa meningkatkan pengulangan tingkah 

laku, stimulus ini bisa berupa hadiah, atau penghargaan; dan (2) penguatan negatif 

yang dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Stimulus negatif 

bisa berupa hukuman, menunda atau tidak memberikan pengahargaan atau 

menunjukan perilaku tidak senang.5  

Dapat juga dikatakan behavioristik mendukung pembelajaran yang aktif. 

Teori ini menfokuskan pada pengalaman langsung dan interaksi langsung dengan 

lingkungan, sehingga dapat membantu peserta didik untuk memahami dan 

menerapkan akidah akhlak dengan lebih aktif dan efektif. Implementasi atau 

penerapan teori belajar ini sering ditemukan pada lembaga pendidikan. Hal itu 

dikarenakan mudahnya penerapan teori ini untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Bahkan secara sadar atau tidak para pendidik di seluruh dunia menerapkan teori 

belajar ini. Misalnya, pembentukan perilaku dengan menggunakan cara 

pembiasaan disertai dengan menggunakan reinforcement ataupun hukuman yang 

masih sangat sering dilakukan. Tak terkecuali pembelajaran aqidah akhlak. 

Dikarenakan dalam pembelajaran aqidah akhlak sangat membutuhkan latihan 

melalui peniruan, pengulangan dan penguatan (reinforcement).6 

Salah satu lembaga pendidikan islam yang mengimplementasikan teori 

belajar behavioristik dalam pembelajaran Akidah Akhlak adalah Madrasah Aliyah 

DDI Pattojo. Dari pengamatan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, teori 

belajar behavioristik ini digunakan oleh guru aqidah akhlak dikarenakan teori 

belajar behavioristik sangat sejalan dengan tujuan pembelajaran aqidah akhlak 

                                                             
5 Rifa’i, A. & Anni, C. Psikologi Pendidikan. (Semarang: Pusat Pengembangan 

MKU/MKDK-LP3 UNNES 2016). h. 38 

6 Novi Irwan Nahar, “Penerapan Teori Belajar Behavioristik dalam Proses Pembelajaran.” 

Ilmu Pengetahuan Sosial, no 1 (2016): h. 65 
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yaitu membutuhkan pembiasan, pengulangan, dan reinforcement (penguatan) 

yang prinsip-prinsip tersebut diperlukan agar pembelajaran aqidah akhlak tidak 

hanya berkutat pada aspek kognitif saja akan tetapi juga mampu memunculkan 

aspek afektif dan psikomotorik.  

Kaitannya dengan hal tersebut, berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti dalam realitas pembelajaran aqidah akhlak yang dilakukan oleh guru 

tidak hanya menyampaikan materi pelajaran saja, akan tetapi prinsip-prinsip teori 

belajar behavioristik juga dilakukan oleh guru aqidah akhlak seperti halnya 

pemberian stimulus berupa keteladanan ataupun memotivasi siswa sehingga siswa 

dapat merespon dalam bentuk mengamalkan materi pelajaran dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Namun dalam penerapannya terkadang masih mendapatkan kendala-

kendala seperti masih adanya beberapa laporan terkait dengan kenakalan-

kenakalan santri yang masih melanggar aturan sekolah ataupun kebiasaan yang 

baik yang diterapkan di sekolah masih sulit diterapkan di luar sekolah dan guru 

ataupun tenaga pendidik lainnya masih kesulitan dalam memperhitungkan 

bagaimana peserta didik dapat mempertahankan perilaku baru yang diterapkan 

melalui pelatihan dan pembelajaran. 

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melihat proses teori 

behavioristik dalam pembelajaran Akidah Ahklak mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk 

mengambil penelitian dengan judul "Implementasi Teori Behavioristik dalam 

Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kab. 

Soppeng”. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus terhadap pokok penelitian yang 

akan dilakukan. Fokus penelitian merupakan garis besar dalam penelitian yang 

bermanfaat agar observasi dan analisa hasil penelitian akan menjadi terarah. 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dibuat, maka yang menjadi fokus 

penelitian dan deskripsi fokusnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi teori behavioristik dalam perencanaan 

pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kab. 

Soppeng? 

2. Bagaimana implementasi teori behavioristik dalam pelakasanaan 

pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kab. 

Soppeng 

3. Bagaimana implementasi teori behavioristik dalam penilaian pembelajaran 

Akidah  Akhlak di Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng 

 

 

No Fokus Penelitian No  Deskripsi Fokus 

1 Implementasi teori 

behavioristik dalam 

pembelajaran akidah akhlak 

di Madrasah Aliyah DDI 

Pattojo Kab. Soppeng 

1 Menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang positif dan 

interaktif dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak di Madrasah Aliyah DDI 

Pattojo Kab. Soppeng. 

2 Meningkatkan pemahaman nilai-nilai 

Akidah akhlak dalam pembelajaran di 

Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kab. 

Soppeng 

3 Menghasilkan penilaian yang objektif 

dan berfokus pada perubahan 

perilaku, penguatan positif, 

meningkatkan motivasi dan hukuman 

mengarahkan perbaikan perilaku 
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D. Kajian Pustaka 

Proses penelusuran terhadap beberapa sumber dalam banyak literatur dan 

beberapa hasil penelitian terdahulu, ditemukan penelitian yang memiliki relevansi 

dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Adapun penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadhil dan Suyadi yang 

berjudul Penerapan Teori Belajar Behavioristik Dalam Pembelajaran PAI di PAI 

di SDN Nogopuro Yogyakarta “Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami 

pentingnya penerapan teori behavioristik   terhadap   pembelajaran   Pendidikan   

Agama   Islam.   Metode   yang  digunakan oleh penulis yaitu kualitatif deskriptif  

yang berupaya menjelaskan tentang  penerapan  teori  behavioristik  sehingga  

mampu  menghasilakn  perubahan  perilaku  terhadap  peserta  didik.   

melalui  penelitian  ini,penulis mencoba  mengungkap  terkait metode - 

metode yang digunakan oleh guru PAI di SDN Nogopuro Yogyakarta serta  

perubahan    perilaku   peserta    didik    dengan    menggunakan    pendekatan    

teori behavioristik. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan teori 

belajar Behavioristik  pada  pembelajaran  PAI menggunakan  penguatan,  

motivasi,  stimulus, dan  latihan. Sedangkan  perubahan  perilaku  peserta  didik 

kearah  posistif adalah termotivasi dalam belajar, interaktif, penguatan daya ingat, 

dan toleransi.7 Persamaan yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama mengkaji 

teori behavioristik dalam pembelajaran adapun yang menjadi perbedaannya 

adalah pada tingkatan sekolah artikel yang menjadi rujukan meneliti sekolah dasar 

sedangkan peneliti meneliti pada tingkatan madrasah aliyah dari segi kurikulum 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran juga akan berbeda. 

Penelitian yang dilakukan oleh Santi Mulyani dengan judul penelitian 

Penerapan Teori Humanistik Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Di Man 2 Bima 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan teori humanistik dalam 

                                                             
7 Muhammad Fadhil Alghi Fari Majid  dan Suyadi Penerapan “Teori Belajar 

Behavioristik Dalam Pembelajaran PAI”.  Konseling:  Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling  1, 

no.3 (2020): h. 95 
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pembelajaran akidah akhlak di MAN 2 Bima diterapkan pada materi adab 

berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu serta materi 

menghindari dosa besar dan diterapkan pada metode diskusi, tanya jawab, nasihat 

dan keteladanan yang di dalamnya berupa penerapan teori humanistik dari 

Abraham Maslow, Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Ki Hajar Dewantara; (2) 

dampak penerapan teori humanistik dalam pembelajaran akidah akhlak terhadap 

hasil belajar terlihat pada tiga aspek yaitu aspek kognitif yang dilihat dari nilai 

rapor, aspek afektif yang dilihat dari sikap menjalankan ajaran agama seperti 

sholat, menutup aurat, menghormati orang yang lebih tua serta percaya diri dan 

aspek psikomotorik yang dilihat dari kemampuan peserta didik dalam 

mengembangkan dan menggali potensi yang ada dalam dirinya dengan cara 

mengikuti ajang kompetisi atau perlombaan; (3) faktor penghambat dan 

pendukung penerapan teori humanistik dalam pembelajaran akidah akhlak di 

MAN 2 Bima meliputi faktor penghambat berupa masih adanya beberapa peserta 

didik yang tidak memperhatikan, peserta didik yang tertutup dan peserta didik 

yang kurang memahami materi pembelajaran, ada beberapa peserta didik yang 

kehadirannya kurang serta masih ada beberapa peserta didik yang belum 

istiqomah dalam berpakaian syar’i atau tidak konsisten dalam memakai hijab dan 

faktor pendukung berupa dukungan dari ruangan kelas yang luas, bahan dan 

media pembelajaran yang memadai, semangat guru yang tinggi dalam 

memberikan arahan dan motivasi; (4) cara mengatasi faktor penghambat 

penerapan teori humanistik dalam pembelajaran akidah akhlak adalah guru 

melakukan pendekatan, memberikan arahan dan motivasi serta melakukan 

pendampingan.8 Persamaan yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama mengkaji 

penerapan teori pembelajaran dalam mata pelajaran akidah ahklak adapun yang 

menjadi perbedaan pada penelitian ini dengan apa yang akan diteliti peneliti 

adalah pada konsep kajian teori pembelajaran peneliti mengambil model teori 

behavioristik dalam pembelajaran sedangkan pada artikel rujukan ini mengambil 

teori humanistic dalam penerapan pada pembelajaran. 

                                                             
8 Santi Mulyani, “Penerapan Teori Humanistik Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Di 

Man 2 Bima” Tesis, Makassar: PPs UIN Alauddin, 2022 
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Penelitian yang dilakukan oleh A. Mustika Abidin dengan judul Teori 

Belajar Behaviorisme dalam Pembelajaran (Studi pada Anak) Artikel ini 

membahas mengenai penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran 

(studi pada anak) melalui metode tinjauan literatur. Dalam teori belajar 

behaviorisme memiliki konsep dasar bahwa belajar merupakan interaksi antara 

rangsangan (stimulus) dan tanggapan (respon). Teori ini mengutamakan 

pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi 

tidaknya perubahan tingkah laku pada anak. Penerapan teori ini menuntut guru 

agar mengindentifikasi tujuan pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran, 

mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal anak, menentukan indikator 

keberhasilan belajar, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan strategi 

pembelajaran yang akan digunakan, mengamati stimulus yang mungkin bisa 

diberikan kepada anak seperti latihan atau tugas, mengamati dan menganalisis 

respon pembelajar, memberikan penguatan (reinforcement) baik penguatan positif 

maupun negatif, dan terakhir merevisi kegiatan pembelajaran.9 Persamaan dari 

apa yang diteliti peneliti adalah sama-sama mengkaji penerapan teori 

behaviosristik dalam pembelajaran sedangkan yang menjadi pembeda adalah dari 

metodeologi yang dipakai dalam artikel ini memakai metode kajian pustaka atau 

kajian review sedangkan penulis memakai metodelogi penelitian lapangan dengan 

pendekatan kualittatif. 

Penelitian ini dilakukan oleh Herlina Gantini dan Endang Fauziati dengan 

Judul Penelitian Penanaman Karakter Siswa Sekolah Dasar Melalui Pembiasaan 

Harian dalam Perspektif Behavorisme Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui program kegiatan pembiasaan harian dalam menanamkan karakter 

siswa SD Negeri 03 Bejen Karanganyar dipandang dari perspektif teori belajar 

behaviorisme. Menurut teori behaviorisme Albert Bandura, belajar adalah 

mengubah tingkah laku peserta didik melalui beberapa tahapan, yaitu tahap 

perhatian, tahap penyimpanan dalam ingatan, tahap reproduksi, dan tahap 

motivasi. Hal ini diwujudkan dalam sebuah pembiasaan harian. Metode penelitian 

                                                             
9 A. Mustika Abidin, “Teori Belajar Behaviorisme dalam Pembelajaran (Studi pada 

Anak)”  Studi Gender dan Anak 15, no. 1 (2022): h. 34 
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yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pembiasaan harian 

maupun mingguan baik yang terjadwal maupun kondisional yang dilaksanakan di 

SD Negeri 03 Bejen Karanganyar dapat membentuk sikap peserta didik yang 

berkarakter. Karakter yang terbentuk yaitu religius, disiplin, bertanggung jawab, 

toleransi, hormat dan santun, cinta tanah air, semangat kebangsaan, jujur, peduli 

lingkungan maupun sosial. Keberhasilan pembentukan karakter didukung 

sepenuhnya oleh lingkungan, proses pendidikan, dan para pengajar yang selalu 

menjadi contoh bagi peserta didik. Oleh karena itu tugas utama pengajar tidak 

hanya mengajarkan ilmu (transfer of knowledge) tetapi juga mengajarkan nilai-

nilai kehidupan (transfer of value).10  

Persamaan penelitian pada penelitian ini dan yang akan diteliti oleh 

penelitia adalah mengambil perpektif Behaviorisme dalam penanaman prilaku 

yang baik terhadap peserta didik sedangkan yang menjadi perbdaan adalah 

penanaman karakter diambil dari program pembiasaan keseharian di sekolah 

sedangkan penulis  meneliti berkaitan dengan pembelajaran Akidah Ahklah 

dengan melihat penerapan dari teori behavioristik di dalamnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saihu dan  Agus Mailana dengan judul 

Tulisan ini membahas tentang relevansi teori pendidikan behavioristik dalam 

tradisi ngejot di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Tulisan berfokus untuk 

menjelaskan adakah relevansi teori pendidikan behavioristik terhadap 

pembentukan karakter melalui aktivitas Ngejot pada masyarakat Hindu dan 

Muslim di Jembrana. Sumber data diperoleh melalui observasi dan wawancara tak 

terstruktur selama bulan Maret sampai dengan Juli 2019. Tulisan menggunakan 

teori pendidikan behavioristik John Broadus Watson (1878-1958) dan mosaic 

analogy yang dikemukakan oleh Issac Baer Bekson (1891-1975. Tulisan 

memperlihatkan bahwa adanya relevansi positif antara teori pendidikan 

behavioristik yang pada kearifan lokal sehingga dapat membentuk watak 

                                                             
10 Herlina Gantini dan Endang Fauziati “Penanaman Karakter Siswa Sekolah Dasar 

Melalui Pembiasaan Harian dalam Perspektif Behavorisme” Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar 3. 

No. 2( 2021).:h. 145 
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masyarakat Hindu dan Muslim di Jembrana menjadi humanis, pluralis, dan 

toleran.  

Tulisan ini juga memperlihatkan bahwa untuk membentuk karakter dan 

watak masyarakat Hindu dan Muslim di Jembrana serta untuk menumbuh-

kembangkan pemahaman kebinekaan, adalah melalui classical conditioning yang 

mewujud dorongan, rangsangan, reaksi, dan penguatan, sehingga melalui 

aktivitas ngejot tercipta lingkungan yang damai.11 Persamaan dalam penelitian ini 

dengan apa yang akan diteliti penulis adalah dari segi kajian teori yang memakai 

pendekatan teori behavioristic untuk menemukankan relevansi dari pembentukan 

prilaku manusia sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah dalam tulisan ini 

relavansi behavioristik disandingkan dengan aktivitas kebudayaan yang ada di bali 

yaitu ngejot lain halnya dengan penulis yang akan mengkaji behavioristic dengan 

relavansinya terhadap mata pelajaran akidah ahklak yang ada di Madrasah Aliyah.  

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan impelementasi 

pembelajaran teori behavioristik dalam pembelajaran Akidah Ahklak di Madrasah 

Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng. Adapun tujuan yang diharapkan penelitian ini 

antara lain: 

a. Untuk mendeskripsikan implementasi teori behavioristik dalam perencanaan 

pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng? 

b. Untuk mendeskripsikan implementasi teori behavioristik dalam pelakasanaan 

pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng 

c. Untuk mendeskripsikan implementasi teori behavioristik dalam penilaian 

pembelajaran Akidah  Akhlak di Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Ilmiah 

                                                             
11 Saihu dan  Agus Mailana “Teori Pendidikan Behavioristik Pembentukan Karakter 

Masyarakat Muslim  Dalam Tradisi Ngejot di Provinsi Bali”: Ta’dibunan  8, no. 2 (2019): h. 163 

http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TADIBUNA/issue/view/321


12 
 

 
 

1) Untuk menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan utamanya yang 

berkaitan dengan pembelajaran Akidah Ahklak dengan implementasi teori 

Behavioristik 

2) Untuk menumbuhkan kembali keterkaitan terhadap kajian-kajian yang 

bernuansa behavioristik terhadap mata pelajaran Akidah Ahklak 

b. Kegunaan Praktis 

1) Dapat dijadikan bahan bacaan atau bahan referensi untuk keperluan 

penelitian. 

2) Dapat dijadikan masukan kepada tenaga pendidik khususnya di Madrasah 

Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng untuk memaksimalkan pembelajaran 

Akidah Ahklak maupun pembelajran lainnya dengan prinsip-prinsip 

behavioristik yang bisa dipakai dalam mengembangkan strategi 

pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. 

3) Bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan informasi, sebagai bahan 

kajian, evaluasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan maupu 

meningkat sumber daya manusia dalam lingkup pendidikan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Behavioristik 

1. Pengertian Teori Behavioristik  

Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage 

dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori 

ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah 

pengembangan teori dan praktik pendidikan serta pembelajaran yang dikenal 

sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku 

yang tampak sebagai hasil belajar.1 Teori ini mengutamakan pengamatan, sebab 

pengamatan merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya 

perubahan tingkah laku tersebut.2 

Dalam konteks filsafat John W Santrock menyatakan filsafat behaviorisme 

adalah pembelajaran yang dapat diartikan sebagai pengaruh permanen melalui 

pemahaman pada dasar perilaku, pengetahuan, serta keterampilan berfikir yang 

didapat melalui pengalaman.3 Proses perkembangan filsafat behaviorisme dalam 

lingkup pendidikan akan terus berkembang dan dapat difahami sebaik mungkin 

dengan mengaplikasikan teori belajar, mencakup pada pemahaman toeri belajar 

conditioning dan teori belajar connectionism.4 Dari penjelasan di atas dapat 

dipahami bahwa teori behavioristik mengarah kepada perubahan tingkah laku 

manusia menggunakan pendekatan objektif mekanistik dan materialistik yang 

dilakukan melalui upaya pengkodisian. Dari konteks filsafat juga menekankan 

pada dasar prilaku, pengetahuan serta keterampilan berpikir yang didapat melalui 

pengalaman yang mengarahkan kepada perubahan tingkah laku manusia atau 

peserta didik dalam lingkup pendidikann. 

Aliran Psikologi memandang behaviorisme merupakan aliran yang 

memahami individu lebih kepada sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan 

aspek-aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat, dan perasaanindividu dalam 

                                                             
1 RK Rusli dan  MA Kholik “Teory Of Learning According To Education” Jurnal Sosial 

Humaniora  4 no. 2,( 2013): h. 63 
2 Desmita.. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. (Bandung. PT Remaja Rosdakarya 

2009)  h. 65 
3 John W Santrock,.. Psikologi Pendidikan: Edisi Kedua. (Jakarta: Kencana. 2008). h 4 
4 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017). h. 78 
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kegiatan belajar. Peristiwa belajar semata-mata dilakukan dengan melatih refleks-

refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Para 

ahli behaviorisme berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara 

stimulus (S) dengan  respons (R). Menurut teori ini,  dalam belajar yang penting 

adalah adanya input berupa stimulus dan output yang berupa respon.5 Seperti 

halnya yang diungkapkan Pavlov untuk membentuk tingkah laku tertentu harus 

dilakukan berulang-ulang dengan pengkondisian  tertentu.  Pengkondisian  itu  

adalah  dengan  melakukan semacam  pancingan  dengan  sesuatu  yang  dapat  

menumbuhkan  tingkah laku  tersebut.6 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami pada perilaku yang dapat diamati 

dan dicatat dan menganggap bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh 

rangsangan lingkungan dan pembelajaran melalui asosiasi. Teori ini berpendapat 

bahwa perilaku manusia dapat diprediksi dan dikontrol melalui manipulasi 

lingkungan dan pembelajaran sehingga memiliki peran penting dalam 

perkembangan psikologi dan memberikan dasar bagi aliran kognitivisme yang 

menekankan peran pemikiran dan perasaan dalam mempengaruhi perilaku 

manusia. 

Menurut Ahmadi, teori belajar behavioristik mempunyai ciri-ciri, yaitu. 

Pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, 

melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. 

Pengalaman- pengalaman batin di kesampingkan serta gerak-gerak pada badan 

yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa.  Kedua, 

segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur 

yang paling sederhana yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang 

dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu 

pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks refleks atau suatu mesin. 

Ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang 

                                                             
5 Andriyani, Fera, “Teori Belajar  Behavioristik dan Pandangan Islam tentang 

Behavioristik” Jurnal Pendidikan  dan Pranata Islam 10 no. 2 (2015): h.. 169 
6 Suyono  dan Hariyanto. Belajar dan Pembelajaran.  (Bandung:  Remaja Rosdakarya. 

2011). h. 62 
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adalah sama. Menurut behaviorisme pendidikan adalahmaha kuasa, manusia 

hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan 

dapat mempengaruhi reflek keinginan hati.7 

Dari beberapa penjelasan terkait teori behavioristik maka penulis 

menyimpulkan teori ini sebagai sebuah Teori psikologi yang berfokus pada 

perilaku observable dan dapat diamati sebagai respons terhadap stimulasi 

lingkungan. Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia dan hewan dapat 

dipelajari melalui asosiasi dan latihan yang dilakukan melalui stimulus dan 

respons. Teori behaviorisme memandang perilaku sebagai suatu respons terhadap 

stimulasi lingkungan dan menekankan pentingnya manipulasi lingkungan dalam 

mempengaruhi perilaku.. 

2. Tokoh-Tokoh Behavioristik 

Teori belajar tingkah laku atau behavioristik didirikan dan dianut  oleh 

beberapa ilmuwan. Diantaranya adalah Ivan Pavlov, Thorndike, Watson, dan 

Skinner. Berikut adalah sekilas riwayat hidup dan teori yang mereka kembangkan. 

a. Ivan Petrovich Pavlov 

 Ivan Petrovich Pavlov lahir di Ryazan, Rusia 26 September1849 dan wafat 

pada 27 Februari 1936.8 Dia adalah seorang dokter yang pernah meraih nobel 

dalam bidang fisiologi pada tahun 1909. Pavlov melakukan  eksperimen  atau  

percobaan  terhadap  seekor  anjing  yang  di  operasi  kelenjar ludahnya  dan  

diberi  alat  penampung  cairan  yang  dihubungkan  dengan  pipa  kecil  sehingga 

memungkinkan si peneliti mengukur air liur yang keluar sebagai respon dan reaksi 

apabila ada makanan yang disodorkan. Sebelum  dilatih  (dikenai  eksperimen)  

secara  otomatis  anjing  itu  mengeluarkan  air  liur pada  saat  dihadapkan dengan 

serbuk daging,  walaupun  tanpa  ada  latihan  atau  dikondisikan sebelumnya. 

Oleh karena itu, dalam percobaan ini daging disebut dengan stimulus yang tidak 

                                                             
7 Ahmadi, Abu.   Psikologi Umum,  (Jakarta. PT Rineka Cipta 2003). h. 43 
8 Sukardjo, Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012), 34. 
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terkondisikan (Unconditioned  Stimulus), dan  air  liur  yang  keluar  secara  

spontan  disebut  respon yang tak terkondisikan (Unconditioned Response) 

 Setelah  itu,  Pavlov  mencoba  eksperimennya  yang  berupa  latihan  

pembiasaan  dengan membunyikan  bel  bersamaan  dengan  pemberian  makanan  

yang  berupa  serbuk  daging.  Pada awalnya  pemberian  stimulus  yang  berupa  

bunyi  bel  tersebut  tidak  menghasilkan  respon apapun.  Sehingga  bel  

dikategorikan  sebagai  stimulus  netral (neutral  stimulus). Akan  tetapi, dengan  

adanya  latihan  pembiasaan  dengan  pemberian  keduanya  bersamaan secara  

berulang ulang  dengan  sendirinya  stimulus  netral  tersebut  akan  berubah  

menjadi  stimulus  yang terkondisikan (conditioned stimulus) dan tentunya akan 

menghasilkan respon yang terkondisikan pula (condititioned  Response). Bahkan  

tanpa  adanya  makanan  pun hanya  dengan  mendengar bunyi bel saja sudah 

membuat anjing tersebut mengeluarkan liur.9 Teori behavior ini disebut teori 

belajar kondioning klasik (clasical conditioning). 

 Pengkondisian Klasik adalah tipe pembelajaran dimana suatu organisme 

belajar untuk mengaitkan atau mengasosiasikan stimulus. Dalam pengkondisian 

klasik, stimulus netral (seperti melihat seseorang) diasosiasikan dengan stimulus 

yang bermakna (seperti makanan) dan menimbulkan kapasitas untuk 

mengeluarkan respon yang sama.  

Gambar 2.1: Pengkondisian Klasik Pavlov 

 Dari percobaan yang dilakukan oleh Pavlov ini memunculkan dua hukum, 

yaitu: 

1) Law  of  respondent  conditioning (hukum  pembiasaan  yang  dituntut).   

                                                             
9 Baharuddin   dan   Esa   Nur   Wahyuni, Teori   Belajar   dan Pembelajaran (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2009) h.  58 

Sebelum Eksperimen 

Pemberian makanan               (UCS)       →        air liur (UCR) 

Bunyi bel                                (CS)          →        tidak ada respons 

Eksperimen/Latihan 

Bunyi bel                             (CS)        +         pemberian makanan (UCS 

Setelah Eksperimen 

Bunyi bel                             (CS)            →    air liur keluar (CR)           
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Dalam  artian,  jika  dua macam  stimulus  dihadirkan  secara  

bersamaan  atau  serentak  (salah  satunya  berfungsi sebagai reinforcer) 

maka reflek ketiga yang terbentuk dari respon atas penguatan refleks 

dan stimulus lainnya akan meningkat. Misalkan, bagi siswa yang bisa 

menyebutkan rukun sholat dengan baik dan benar dia diberi pujian atau 

hadiah. 

2) Law of respondent extinction (hukum pemusnahan yang dituntut) 

yaitu jika refleks yang sudah diperkuat  melalui respondent  

conditioning didatangkan kembali  tanpa  menghadirkan reinforce maka  

kekuatannya  akan  menurun.10 Dalam hal  ini  ketika  siswa  berhasil 

menyebutkan rukun sholat dilain waktu tanpa diberi respon apapun 

maka semangat siswa dalam belajar akan berkurang atau menurun. 

Pengkondisian Klasik dapat berupa pengalaman negatif dan positif dalam 

diri peserta didik di kelas. Diantara hal-hal di sekolah peserta didik yang akan 

menghasilkan kesenangan karena telah dikondisikan secara klasik adalah lagu 

favorit, perasaan bahwa kelas adalah tempat yang aman dan menyenangkan dan 

kehangatan dan perhatian pendidik. Misalnya lagu bisa jadi merupakan hal netral 

bagi peserta didik sebelum peserta didik bergabung dengan peserta didik lain 

untuk menyanyikannya dengan diiringi oleh perasaan yang positif. 

Contoh lain misalnya peserta didik akan merasa takut di kelas jika 

mereka mengasosiasikan kelas dengan teguran dan karenanya teguran atau kritik 

menjadi CS untuk rasa takut. Pengkondisian klasik juga dapat terjadi dalam 

kecemasan menghadapi ujian. Misalnya peserta didik gagal dalam ujian dan 

ditegur, hal ini menghasilkan kegelisahan. Setelah itu, peserta didik 

mengasosiasikan ujian dengan kecemasan, sehinggan menjadi CS untuk 

kecemasan. 

Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dengan menerapkan strategi 

Pavlov ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus 

alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang 

                                                             
10 Muchlis Sholichin, Buku Ajar Psikologi Belajar PAI . (Pamekasan: STAIN Pamekasan 

Pres, 2006), h. 27 
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diinginkan, sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh 

stimulus yang berasal dari luar dirinya.  

Dari Teori belajar yang dikemukakan Pavlov, ada beberapa kelebihan 

diantaranya: 

1) Siswa tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang  berasal 

dari luas dirinya, hal ini membantu dan memudahkan guru  dalam dunia 

pendidikan untuk melakukan pembelajaran terhadap peserta didiknya. 

2) Terdapat stimulus tertentu yang mampu membangun semangat siswa. 

3) Memberi pengaruh positif bagi siswa dalam belajar, karena pendidik 

memberi stimulus atau rangsangan sedangkan siswa akan lebih termotivasi 

dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya.  

4) Membiasakan diri dengan kondisi-kondisi tertentu sehingga pada 

akhirnya, pembiasaan ini menjadi suatu pola hidup yang dapat terjadi 

secara tidak sadar.  

5)  Membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik.  

6)  Kontrol dan rekayasa terhadap proses belajar dan pembelajaran atau lebih 

luas lagi rekayasa terhadap system pendidikan bisa dilakukan secara 

terarah, jelas, dan pasti.  

7) Memperoleh kemampuan yang membutuhkan unsur-unsur seperti 

kecepatan, spontanitas, kelenturan, dsb.  

8) Murid diajarkan untuk mandiri, sehingga guru tidak banyak memberikan 

ceramah.11 

 

Sedangkan yang menjadi kekurangan dalam teori belajar Ivan Pavlov diantanya 

adalah: 

1) Teori tersebut menganggap bahwa belajar itu hanyalah terjadi secara 

otomatis padahal kenyataannya tidak. 

2) Keaktifan dan penentuan pribadi tidak dihiraukan 

3) Peranan latihan atau kebiasaan terlalu ditonjolkan/dipentingkan padahal 

kita dalam bertindak dan berbuat sesuatu tidak semata-mata tergantung 

dari pengaruh luar tetapi diri pribadilah yang memegang peranan dalam 

memilih dan menentukan perbuatan dan reaksi apa yang akan 

dilakukannya. 

 

b. Burrhus Frederic Skinner 

Burrhus Frederic Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di 

Susquehanna, Pensylvania. Dia merupakan anak sulung dari pasangan William 

dan Grace Madge Burrhus Skinner. Ayahnya adalah seorang pengacara dan 

                                                             
11 Lihat Titin Nurhidayati. “Implementasi Teori Belajar Ivan Petrovich Pavlov (Classical 

Conditioning) Dalam Pendidikan”. Jurnal Falasifa,.3 no.1 (2012): h.16 
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politikus yang bercita-cita tinggi, tetapi tidak pernah berhasil dalam bidang 

politik. Meskipun demikian, dia memperoleh kehidupan yang menyenangkan 

sebagai seorang pengacara dan memiliki karier yang lebih berhasil daripada yang 

digambarkan Skinner dalam autobiografinya (Skinner, 1976, 1979, 1983).12 

Skinner adalah seorang  psikolog dari Harvard yang telah berjasa 

mengembangkan  teori  perilaku Watson.Pandangannya tentang kepribadian 

disebut dengan  behaviorisme radikal.Behaviorisme menekankan studi ilmiah 

tentang respon perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungan.Dalam 

behaviorisme Skinner, pikiran, sadar atau tidak sadar, tidak diperlukan untuk 

menjelaskan perilaku dan perkembangan. Menurut Skinner, perkembangan adalah 

perilaku. Oleh karena itu para behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari 

dan sering berubah sesuai dengan pengalaman- penglaman  lingkungan.  Untuk 

mendemontrasikan pengkondisian operan dilaboratorium, Skinner meletakkan 

seekor tikus yang lapar dalam sebuah kotak, yang disebut kotak Skinner.  

Di dalam kotak tersebut, tikus dibiarkan melakukan aktivitas, berjalan dan 

menjelajahi keadaan sekitar. Dalam aktivitas itu, tikus tanpa sengaja menyentuh 

suatu tuas dan menyebabkan keluarnya makanan. Tikus akan melakukan lagi 

aktivitas yang sama untuk memperoleh makanan, yakni dengan  menekan tuas. 

Semakin lama semakin sedikit   aktivitas   yang   dilakukan   untuk menyentuh 

tuas dan memperoleh makanan. Disini tikus mempelajari hubungan antara tuas 

dan makanan. Hubungan ini akan terbentuk apabila makanan tetap merupakan 

hadiah bagi kegiatan yang dilakukan tikus.13 

Kondisioning operan juga melibatkan proses-proses belajar dengan 

menggunakan otot-otot secara sadar yang memunculkan respons yang diikuti oleh 

pengulangan untuk penguatan. Tetapi  hal ini masih dipengaruhi oleh rangsang- 

rangsang yang ada dalam lingkungan, yakni kondisi dan kualitas serta penguatan 

terhadap rangsangnya mempengaruhi jawaban-jawaban yang akan diperlihatkan. 

Oleh sebab itu, penguatan pengulangan rangsang-rangsang diperlihatkan sesuatu 

jawaban tingkah laku yang diharapkan merupakan hal penting pada kondisioning 

                                                             
12 Yustinus Semium,  Behavioristik Teori-Teori Kepribadian (Yogyakarta : PT Kanisius 

2020).h. 25. 
13 Desmita, Psikologi   Perkembangan. (Bandung :PT Remaja Rosdakarya 2005.  )  h. 57 
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operan.Agar suatu jawaban atau tingkah laku yang baru dapat terus diperlihatkan, 

diperlukan penguatan rangsangan sekunder atau melalui penguatan rangsangan 

yang terencana.14 

Skinner berpendapat, bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu perlu 

diurutkan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau komponen tingkah laku 

yang spesifik. Selanjutnya agar terbentuk pada tingkah laku yang diharapkan, 

pada setiap tingkah laku yang spesifik yang  telah direspon, perlu diberi hadiah 

(reinforcement) agar tingkah laku itu terus-menerus diulang, serta untuk 

memotivasi agar berlanjut kepada komponen tingkah laku selanjutnya sampai 

akhirnya pada pembentukan tingkah lakupuncak yang diharapkan.15  

Ada dua jenis penguatan. Pertama penguatan positif, frekuensi respons 

meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung (rewarding), seperti 

dalam contoh dimana komentar positif pendidik meningkatkan perilaku menulis 

peserta didik. Kedua penguatan negatif, frekuensi respons meningkat karena 

diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan (tidak menyenangkan). 

Misalnya seorang ayah memarahi putranya agar mau mengerjakan PR. Sang 

ayah terus memarahi putranya. Akhirnya anak itu lelah mendengarkan omelan 

ayahnya dan mengerjakan PR. Respons anak (mengerjakan PR) menghilangkan 

stimulus yang tidak menyenangkan (omelan).16 

Satu cara untuk mengingat perbedaan antara penguatan positif dan 

negatif adalah dalam penguatan positif ada sesuatu yang ditambahkan atau 

diperoleh. Dalam penguatan negatif, ada sesuatu yang dikurangi atau 

dihilangkan. Sangat mudah untuk mengacaukan penguatan negatif dengan 

hukuman (punishment). Agar istilah ini tidak rancu, ingat bahwa penguatan 

negatif meningkatkan probabilitas terjadinya suatu perilaku, sedangkan hukuman 

menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. 

                                                             
14 Desmita,  Psikologi   Perkembangan.  h. 58 
 15 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Penerbit Kencana 2013).  h. 

242 

16 Nurfarhanah, Perspektif teori behavioristik dalam belajar dan pembelajaran 

Atikel online https://www.researchgate.net/publication/ diakses pada 20 september 

2023. 

https://www.researchgate.net/profile/Nurfarhanah-Nurfarhanah-2?enrichId=rgreq-ff66513f67a0d60bf4c314fa8e84aed7-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyODk4MDk4NjtBUzo2OTM1MTQ4MTE3NDAxNjFAMTU0MjM1ODIyNDY2Mg%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/
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Punishment atau hukuman adalah memberikan sebuah situsi yang tidak 

menyenangkan atau situasi yang yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah  

laku. Proses punsihmen dapat digunakan sebagai berikut: Menurut kazdin, ada 

dua aspek dalam punishmen.  

1) Sesuatu yang tidak menyenangkan (aversive) muncul setelah sebuah repons, 

atau yang disebut dengan arrive stimulus. Misalkan seorang guru yang 

menjewer siswa yang selalu ramai dikelas.  

2) Sesuatu yang positif (menyenangkan) setelah sebuah respons tidak muncul, 

misalnya seorang remaja yang selalu menggaanggu temannya mungki akan 

kesempatan untuk menggunakan mobil pada akhir pekan. Contoh tersebut 

menujukkan bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan mengikuti prilaku 

yang tidak diinginkan.Dari segi bentuknya, punishment terdiri dari time out 

dan respons cost.17 

Banyak penganut aliran behaviorisme awal yakni bahwa hukuman sangat 

efektif untuk mengurangi prilaku yang bermasalah dan secara khusus bisa efektif 

mengurangi prilaku yang bermasalah dan secara khusus berguna ketika siswa 

kelihatanya kurang memiliki motivasi untuk mengubah prilakunya. 

 

Penguatan 
Positif 

Peserta didik 
mengajukan pertanyaan 

yang bagus 

Pendidik memuji Peserta 

Didik 

Peserta Didik 
mengajukan 

lebih banyak pertanyaan 
Penguatan 

Negatif 
Peserta Didik 
menyerahkan 

PR tepat waktu 

Pendidik berhenti 
menegur Peserta Didik 

Peserta Didik makin 
sering menyerahkan PR  

tepat waktu 
Hukuman 

Peserta Didik menyela 
Guru 

Pendidik menegur 
Peserta 

Didik langsung 

Peserta Didik 
berhenti 

menyela Pendidik 

Tabel 2.1 Penguatan dan Hukuman 

Teori belajar dari Skinner apabila dapat diterapkan dengan baik dan benar, 

                                                             
17 Baharudin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, Cet. Ke- 1 

(Yogyakarta : Ar-Ruzz Media 2015), h 110-111 
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pada dasarnya akan menjadikan proses belajar dan mengajar bagi siswa lebih 

berhasil. Oleh sebab itu untuk melaksanakan atau meneraplan teori belajar operant 

conditioning dalam proses pembelajaran, menurut Sughiartono dkk, perlu 

memperhatikan prinsip prinsip berikut:  

1) Dalam proses pembelajaran, laporan atau hasil proses belajar harus segera 

diberitahukan pada siswa, jika salah satu dibetulkan dan jika benar di beri 

penguat.  

2) Dalam proses belajar dan pembelajaran, guru harus mengikuti irama siswa 

yang belajar. Dengan kata lain, pendidik tidak dapat memaksakan 

kehendaknya kepada siswa.  

3) Pelaksanaan proses pembelajaran ada baiknya materi materi pelajaran disusun 

dan dilaksanakan sesuai mengunakan sistem modul.  

4) Apabila tingkah laku yang diinginkan pendidik muncul, siswa dengan segera 

diberi hadiah sebagai bentuk penguatan.  

5) Dalam pembelajaran digunakan shaping, yaitu pembentukaan pembiasaan-

pembiasaan atas dasar pengalaman belajar dari rangkain stimulus dan 

respons.18 

Dalam teori belajar behavioristik yang dikemukanan Skinner terdapat 

kelebihan-kelebihan dalam teori tersebut  diantaranya:  

1) Pendidik diarahkan untuk menghargai anak didik, memberikan penghargaan 

bagi anak didik yang bisa mengikuti dan melakukan apa yang diajarkan oleh 

sang guru. Dengan adanya penguatan, menjadikan motivasi bagi individu 

untuk berperilaku yang benar sesuai dengan keinginan. 

2) Dengan diterapkannya dalam pendidikan akan memberikan semangat 

tersendiri bagi anak didik karena adanya pemberian hadiah, sehingga 

memacu anak didik untuk belajar lebih giat lagi dan juga berperilaku yang 

baik. 

3) Peserta didik lebih aktif dan semangat dalam menjawab pertanyaan guru 

dengan harapan akan mendapatkan penghargaan. 

                                                             
18 Muahamad Irham dan Novan Ardy Wiyani,Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi 

Dalam Proses Pembelajaran,cet. Ke- 2 (Jogjakarta: AR Ruzz media,2017), h. 158 
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4) memacu anak didik untuk terus berprestasi di dalam kelas.19 

Sedangkan yang menjadi kritikan beberapa pihak dari prinsip teori belajar 

behavioristik Skinner melihat bahwa Skinner tidak membahas kejadian-kejadian 

mental, namun kejadian mental adalah di luar syarat untuk mengembangkan 

perilaku. berikut yang menjadi kekurangan-kekurangan dari teori operant 

conditioning antara lain: 

1) Dalam teori Skinner, proses belajar dapat diamati secara langsung. Padahal, 

belajar adalah proses kegiatan mental yang tidak dapat disaksikan dari luar, 

kecuali sebagai gejalanya. Lalu, proses belajar bersifat otomatis-mekanis. 

Alhasil, proses belajar terkesan gerakan mesin dan robot. 

2) adanya kecemburuan antar sesama.  

3) bagi anak didik yang dapat menjawab pertanyaan guru, ia akan mendominasi, 

sedangkan yang tidak bisa, ia akan tetap diam.20  

Jadi dapat dipahami bahwa kekurangan teori Skinner merupakan hal yang 

perlu diperhatikan oleh para guru, bahwa anak didik perlu untuk menggunakan 

pikiran dan emosi mereka dalam belajar, sehingga tidak hanya dipacu untuk terus 

berlatih secara fisik namun melibatkan semua hal yang berkaitan dengan mental 

anak. Sehingga terjadi keseimbangan. Yang perlu diperhatikan oleh guru yaitu 

ketika pemberian hadiah dalam bentuk apapun, guru harus kreatif dalam 

menangani anak-anak lain yang tidak memperoleh hadiah, karena akan ada 

kecemburuan antar sesama sehingga guru harus memiliki solusi yang tepat dengan 

memotivasi anak didik tersebut sehingga anak didik tersebut tidak iri melainkan 

semangat untuk mendapatkan hal yang sama dengan temannya. 

c. John Broadus Watson 

Tokoh    ini    mengembangkan    teori    belajar    berdasarkan    hasil 

penelitian    Ivan    Pavlov.    Berdasar    pada    teori conditioningnya    ia 

menganggap belajar sebagai suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya  

syarat-syarat (condition)yang  kemudian  menimbulkan  reaksi. Artinya, untuk 

menjadikan seseorang itu belajar harus diberikan syarat-syarat  tertentu.  Dan  

                                                             
19 M Chairul Anwar, “Teori-Teori Pendidikan,” (Jogjakarta: IRCiSoD, 2017), h. 57 
20 Margaret E Gredler, “Teori Dan Aplikasi Edisi Keenam,” (Terjemahan Tri Wibowo. 

Learning and Instruction, 2011) h. 164 
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adanya  latihan  yang  kontinu  dianggap  hal  yang penting.Watson  mengadakan  

eksperimen  tentang  perasaan  takut  pada anak  dengan  menggunakan  tikus  

atau  kelinci.  Dari  hasil  penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa perasaan 

takut pada anak dapat dilatih dan  dirubah.  Seorang  anak  yang  mulanya  takut  

pada  kelinci  dibuat tidak takut lagi pada kelinci.21 

Teori  belajar  dari  tokoh  ini  juga  disebut  teori kontiguitas,  yang 

menganggap faktor terbentuknya hubungan S-R cukup dengan keadaan kontigu  

saja. Apabila  suatu  S  kontigu  atau  dibuat  ada  bersama  dengan tingkah  laku  

tertentu  R,  maka  akan  terbentuk  hubungan  dalam  urat saraf.  Dalam  teori  

belajar  ini  diperlukan  hukum  ulangan  atau  hukum latihan    dalam    belajar.    

Namun,    pada    teori    belajar    ini    tidak memperhatikan  efek  atau  pengaruh  

variabel  yang  menyenangkan  dan tidak    menyenangkan,    sehingga    

dikategorikan    teori    belajar    yang sederhana.22 

Menurut Watson dan para ahli lainnya meyakini bahwa tingkah laku 

manusia 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. Manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah 

lakunya dikontrol oleh faktorfaktor 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, 

                                                             
21 Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 86 
22 Prawira, Psikologi Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), h. 261 
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baik bermanfaat atau merusak merupakan tingkah laku yang dipelajari oleh 

manusia.23 

Menurut Watson dalam Putrayasa, belajar sebagai proses interaksi antara 

stimulus dan respons, stimulus dan respons yang dimaksud harus dapat diamati 

dan dapat diukur. Oleh sebab itu seseorang mengakui adanya perubahan-

perubahan mental dalam diri selama proses belajar. Seseorang menganggap faktor 

tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. 

Watson adalah seorang behavioris murni, kajiannya tentang belajar disejajarkan 

dengan ilmuilmu lain seperi fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada 

pengalaman empirik semata, yaitu sejauh dapat diamati dan diukur. Watson 

berasumsi bahwa hanya dengan cara demikianlah akan dapat diramalkan 

perubahan-perubahan yang terjadi setelah seseorang melakukan tindak belajar.24 

Menurut   M.   Thobroni,   teori   belajar   ini   memiliki   beberapa 

kelemahan, antara lain: 

1) Teori ini menganggap bahwa belajar hanya terjadi secara otomatis. 

2) Keaktifan dan penentuan pribadi tidak dihiraukan. 

3) Peranan latihan dan kebiasaan terlalu ditonjolkan. 

4) Pada  manusia,  teori  ini  hanya  dapat  diterima  dalam  hal-hal  belajar 

mengenai kecekatan (skill)tertentu25. 

 

d. Edward Lee Thorndike 

Edward Lee Thorndike (31 Agustus 1874 - 9 Agustus 1949) adalah 

seorang  Amerikapsikolog yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di 

Teachers College,  Columbia University. Karyanya pada perilaku hewan dan 

belajar proses  menyebabkan teori connectionism dan membantu meletakkan dasar 

ilmiah untuk modern psikologi pendidikan. Dia juga bekerja pada pemecahan 

masalah industri, seperti ujian karyawan dan pengujian. Dia adalah seorang 

anggota dewan Corporation psikologis, dan menjabat sebagai presiden American 

Psychological Association pada tahun 1912.   

                                                             
23 Novi Irwan Nahar, Penerapan Teori Belajar Behavioristik Dalam Proses Pembelajaran( 

Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ) 1 (2016): h. 68 
24 Putrayasa, Ida Bagus.. Landasan Pembelajaran. (Bali.Undiksha Press. 2013). h. 46 
25 M.  Thobroni, Belajar  dan  Pembelajaran:  Teori  dan  Praktek (Yogyakarta:  Ar-Ruzz 

Media, 2015). h.63 
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Thorndike berprofesi sebagai seorang pendidik dan psikolog yang 

berkebangsaan Amerika. Lulus S1 dari Universitas Wesleyen tahun 1895, S2 dar 

Harvard tahun 1896 dan meraih gelar doktor di Columbia tahun 1898. Setelah ia 

menyelesaikan pelajarannya di Harvard, ia bekerja di Teacher’s College of 

Columbia di bawah pimpinan James Mckeen Cattell. Di sinlah minatnya yang 

besar timbul terhadap proses belajar, pendidikan, dan intelegensi.26 

Teori Belajar Koneksionisme (S-R Bond Theory) Teori ini menekankan 

bahwa belajar terdiri atas pembentukan ikatan atau hubungan-hubungan antara 

stimulus dan respon yang terbentuk melalui pengulangan. Pembentukan ikatan-

ikatan ini dipengaruhi oleh frekuensi, resensi, intensitas dan kejelasan 

pengalaman, perasaan dan kapasitas individu, kesamaan situasi dan menghasilkan 

kepuasan atau reinforcement.27 

Thorndike bereksprimen dengan menggunakan berbagai binatang 

diantaranya: anak ayam, anjing, kucing, dan kera. Hewan yang dijadikan kelinci 

percobaan semisal kucing dimasukkan kedalam sebuah kurung dan diluarnya 

disiapkan sebuah makanan. Dalam penelitiannya digunakan satu kotak teka teki 

berpalang sandungan atau mekanisme lain yang bisa membuat binatang percobaan 

lepas. Kalau pengurungan itu dilakukan berkali-kali, maka perilaku yang tidak ada 

hubungannya dengan lepas dari kurungan berkurang. Dengan demikian, waktu 

yang diperlukan untuk lepas menjadi lebih pendek.28 

Berdasarkan hasil penelitiannya, Thorndike menyimpulkan bahwa respon 

lepas dari kurungan itu lambat laun diasosiasikan dengan situasi stimulus dalam 

belajar coba-coba yang dikenal dengan istilah trial and error (mencoba-coba dan 

mengalami kegagalan). Respon benar  lambat laun akan tertanam atau diperkuat 

melalui percobaan yang berulang-ulang. Sedangkan respons yang tidak benar 

diperlemah atat tercabut. Gejala ini disebut substitusi respons. Teori ini juga 

                                                             
26Ali Maliki, “Mengenal Sosok Edward Lee Thorndike Aliran Fungsionalisme Dalam 

Teori Belajar” Studi Islam 14, no.1, ( 2019): h. 79 
27 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2012), h. 50. 
28 Sukardjo, M. & Ukim Komarudin.. Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya. cet. 

IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2012). h. 46 
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dikenal dengan nama kondisioning instumental, karena pemilihan suatu respons 

itu merupakan alat atau instumen untuk memperoleh ganjaran.29 

Penelitian Thorndike ini menghasilkan tiga hukum belajar, diantaranya: 

1) Law of readines (Hukum Kesiapan). Jika reaksi terhadap stimulus di dukung 

oleh kesiapan untuk bertindak atau bereaksi, maka reaksi menjadi memuaskan. 

Misalnya, jika anak didik (siswa) merasa senang dan tertarik pada materi 

sedekah sebagaimana yang sudah dijelaskan atau disampaikan oleh gurunya. 

Maka, ia akan terdorong untuk senantiasa berbagi dan bersedekah serta 

membantu sesama yang membutuhkan uluran tangannya. 

Masalah pertama hukum law of readiness adalah jika kecenderungan 

bertindak dan orang melakukannya, maka ia akan merasa puas. Akibatnya, ia 

tak akan melakukan tindakan lain. 

Masalah kedua, jika ada kecenderungan bertindak, tetapi ia tidak 

melakukannya, maka timbullah rasa ketidakpuasan. Akibatnya, ia akan 

melakukan tindakan lain untuk mengurangi atau meniadakan 

ketidakpuasannya. 

Masalah ketiganya adalah bila tidak ada kecenderungan bertindak 

padahal ia melakukannya, maka timbullah ketidakpuasan. Akibatnya, ia akan 

melakukan tindakan lain untuk mengurangi atau meniadakan 

ketidakpuasannya. 

2) Law of exercise (Hukum Latihan). Semakin banyak atau sering dipraktekkan 

atau digunakannya stimulus-respon maka hubungannya akan semakin kuat. 

Dan alangkah lebih baiknya jika praktek tersebut disertai reward. Seperti 

halnya siswa yang suka bersedekah kemudian mendapat pujian baik dari guru, 

teman, orang tua akan mendorongnya untuk semakin rajin bersedekah, apalagi 

sampai diberi hadiah atas budi luhurnya. Contoh lainnya adalah makin sering 

diulangi, materi pelajaran akan semakin dikuasai 

3) Law of effect (Hukum Efek). Apabila hubungan stimulus dan respon yang 

terjadi diikuti dengan state of affairs yang memuaskan, maka hubungan antara 

                                                             
29 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),  h. 24. 
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keduanya akan semakin kuat. Jika sebaliknya, maka kekuatan hubungan 

menjadi berkurang.30 

Hukum ini menunjuk pada makin kuat atau makin lemahnya koneksi 

sebagai hasil perbuatan. Suatu perbuatan yang disertai akibat menyenangkan 

cenderung dipertahankan dan lain kali akan diulangi. Sebaliknya, suatu 

perbuatan yang diikuti akibat tidak menyenangkan cenderung dihentikan dan 

tidak akan diulangi. 

Koneksi antara kesan panca indera dengan kecenderungan bertindak 

dapat menguat atau melemah, tergantung pada “buah” hasil perbuatan 

yang pernah dilakukan. Misalnya, bila anak mengerjakan PR, ia 

mendapatkan muka manis gurunya. Namun, jika sebaliknya, ia akan 

dihukum. Kecenderungan mengerjakan PR akan membentuk sikapnya. 

Thorndike berkeyakinan bahwa prinsip proses belajar binatang pada 

dasarnya sama dengan yang berlaku pada manusia, walaupun hubungan 

antara situasi dan perbuatan pada binatang tanpa dipeantarai pengartian. 

Binatang melakukan respons-respons langsung dari apa yang diamati dan 

terjadi secara mekanis. 

Hukum yang dikembangkan oleh Thorndike tersebut dilengkapi dengan 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a) Siswa harus mampu membuat berbagai jawaban terhadap stimulus (multiple 

responses) 

b) Belajar dibimbing atau diarahkan ke suatu tingkatan melalui sikap siswa itu 

sendiri 

c) Suatu pelajaran yang telah dipelajari dengan baik dapat digunakan juga 

terhadap stimulusyang lain, yang oleh Thorndike disebut dengan perubahan 

asosiatif 

d) Jawaban-jawaban terhadap situasi baru dapat dibuat apabila siswa melihat 

adanya analogi dengan situasi terdahulu 

e) Siswa dapat mereaksi secara selektif terhadap faktor-faktor yang esensial di 

                                                             
30 Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 92 
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dalam situasi (prepotent element) itu.31 

Selanjutnya Thorndike menambahkan hukum tambahan sebagai berikut: 

1) Hukum Reaksi Bervariasi (multiple response). 

Hukum ini mengatakan bahwa pada individu diawali oleh proses trial dan 

error yang menunjukkan adanya bermacam-macam respon sebelum 

memperoleh respon yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 

2) Hukum Sikap (Set/Attitude). 

Hukum ini menjelaskan bahwa perilaku belajar seseorang tidak hanya 

ditentukan oleh hubungan stimulus dengan respon saja, tetapi juga 

ditentukan keadaan yang ada dalam diri individu baik kognitif, emosi, sosial, 

maupun psikomotornya. 

3) Hukum Aktifitas Berat Sebelah (Prepotency of Element). 

Hukum ini mengatakan bahwa individu dalam proses belajar memberikan 

respon pada stimulus tertentu saja sesuai dengan persepsinya terhadap 

keseluruhan situasi (respon selektif). 

4) Hukum Respon by Analogy. 

Hukum ini mengatakan bahwa individu dalam melakukan respon pada situasi 

yang belum pernah dialami karena individu sesungguhnya dapat 

menghubungkan situasi yang belum pernah dialami dengan situasi lama yang 

pernah dialami sehingga terjadi transfer atau perpindahan unsur-unsur yang 

telah dikenal ke situasi baru. Makin banyak unsur yang sama maka transfer 

akan makin mudah. 

5) Hukum perpindahan Asosiasi (Associative Shifting) 

Hukum ini mengatakan bahwa proses peralihan dari situasi yang dikenal ke 

situasi yang belum dikenal dilakukan secara bertahap dengan cara 

menambahkan sedikit demi sedikit unsur baru dan membuang sedikit demi 

sedikit unsur lama.32 

Teori koneksionisme menyebutkan pula konsep transfer of training, yaitu 

                                                             
31 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 40 
32 Nurfarhanah Perspektif teori behavioristik dalam belajar dan pembelajaran Atikel online 

https://www.researchgate.net/publication/ diakses pada 20 september 2023. h. 6-7 

https://www.researchgate.net/profile/Nurfarhanah-Nurfarhanah-2?enrichId=rgreq-ff66513f67a0d60bf4c314fa8e84aed7-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyODk4MDk4NjtBUzo2OTM1MTQ4MTE3NDAxNjFAMTU0MjM1ODIyNDY2Mg%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/
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kecakapan yang telah diperoleh dalam belajar dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah yang lain. Perkembangan teorinya berdasarkan pada 

percobaan terhadap kucing dengan problem box-nya. 

Dalam penerapan teori belajar throndike ada beberapa kelebihan-

kelebihan yaitu :  

1) Teori ini sering juga disebut dengan teori trial dan error dalam teori ini 

orang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya 

sehingga orang akan terbiasa berpikir dan terbiasa mengembangkan 

pikirannya.  

2) Dengan sering melakukan pengulangan dalam memecahkan suatu 

permasalahan, anak didik akan memiliki sebuah pengalaman yang berharga. 

Selain itu dengan adanya sistem pemberian hadiah, akan membuat anak 

didik menjadi lebih memiliki kemauan dalam memecahkan permasalahan 

yang dihadapinya.  

Selain itu terdapat juga kekurangan-kekurangan dalam teori ini diantanya 

adalah:  

1) Terlalu memandang manusia sebagai mekanismus dan otomatisme belaka 

disamakan dengan hewan. Meskipun banyak tingkah laku manusia yang 

otomatis, tetapi tidak selalu bahwa tingkah laku manusia itu dapat 

dipengaruhi secara trial and error. Trial and error tidak berlaku mutlak bagi 

manusia.  

2) Memandang belajar hanya merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan 

respon. Sehingga yang dipentingkan dalam belajar ialah memperkuat 

asosiasi tersebut dengan latihan-latihan, atau ulangan-ulangan yang terus-

menerus.  

3) Karena belajar berlangsung secara mekanistis, maka pengertian tidak 

dipandangnya sebagai suatu yang pokok dalam belajar. Mereka 

mengabaikan pengertian sebagai unsur yang pokok dalam belajar.33 

                                                             
33 Firliani dkk Teori Throndike Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Matematika. 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, FKIP UNMA 2019 “Literasi Pendidikan Karakter 

Berwawasan Kearifan Lokal pada Era Revolusi Industri 4.0: 8 Agustus 2019: Fakultas Keguruan 

Dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Majalengka. h. 837 
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 Beberapa dari ilmuan muslim juga telah mengemukakan gagasan-

gagasannya terkait konsep-konsep pembelajaran yang berhubungan dengan teori 

behavioristik meskipun tidak secara eksplisit merujuk pada teori behavioristik 

modern yang dikembangkan dalam konteks ilmu psikologi Barat, mereka 

menyampaikan konsep yang serupa terkait pembentukan kebiasaan, pengulangan, 

dan penguatan dalam pembentukan perilaku yang baik. Kontribusi mereka 

memberikan wawasan tentang bagaimana pemikiran Islam mengakomodasi 

aspek-aspek behavioristik dalam konteks pendidikan dan pembentukan karakter. 

Beberapa diantaranya yakni: 

a. Al-Ghazali 

 Abu Hamid al-Ghazali, adalah seorang filsuf dan teolog Muslim terkenal 

yang memperkenalkan konsep pembentukan kebiasaan (istithna') dalam karyanya 

"Ihya' 'Ulum al-Din" Ia menjelaskan bahwa kebiasaan baik dapat dibentuk melalui 

pengulangan tindakan dan latihan yang konsisten, sejalan dengan prinsip-prinsip 

dasar behavioristik. 

 Metode pendidikan yang dipakai oleh Al Ghazali adalah mujahadah dan 

riyadhah, yakni pendidikan praktik kedisiplinan, pembiasaan dan penyajian dalil 

naqli dan aqli, serta bimbingan dan nasihat. Al Ghazali juga sepakat dengan 

adanya pujian dan hukuman untuk mendukung terciptanya akhlak mulia.34 

Adanya pujian dan hukuman (rewards and punishment) dalam belajar yang 

disebutkan Al Ghazali ini memiliki kesamaan dengan law of effect yang 

didasarkan penelitian Edward Lee Thorndike.  

 Menurut Imam Al-Ghazali membiasakan adalah suatu perbuatan itu 

dikerjakan dengan diulang-ulang.35 Jika seorang anak dibiasakan untuk 

mengamalkan segala sesuatu yang baik, diberikan pendidikan kearah yang baik 

maka, pastilah ia akan tumbuh di atas kebaikan dan akibat positifnya ia akan 

selamat sentosa di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika sejak kecil saja sudah di 

biasakan mengerjakan keburukan dan di biarkan begitu saja tanpa dihiraukan 

pendidikan dan pengajarannya maka akibatnya anak itu akan celaka dan rusak 

                                                             
34 Hanapi.. Konsep Pendidikan Menurut Imam Al-Ghazali. El-Hikam: Jurnal Pendidikan 

dan Kajian Keislaman. . X. No. 1.( 2017): h. 91 
35 Al-Ghazali, Ihya‟ Ulumuddin, (Beirut: Dar Al-Kitab Al- Ilmiyah, 1985), h. 38 
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binasa akhlaknya, sedangkan dosanya yang utama tentulah dibebankan oleh orang 

tua atau pendidik yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengasuhnya.36 

 Cara pembiasaan menurut Iman Al-Ghazali dilakukan secara bertahap. Hal 

ini termasuk dengan mengubah suatu kebiasaan-kebiasaan negatif menjadi suatu 

kebiasaan atau perilaku yang positif. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu dengan proses bimbingan dan latihan. Pembiasaan yang baik sangat 

penting untuk pembentukan watak peserta didik dan akan berpengaruh sampai 

anak itu tua. Menanamkan suatu pembiasaan kepada anak terkadang sukar dan 

memakan waktu yang cukup lama. Namun sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan 

akan sukar pula diubah. Oleh karena itu, lebih baik menjaga anak agar 

mempunyai kebiasaan yang baik dari pada terlanjur mempunyai kebiasaan yang 

amat buruk.37 

 Imam Ghazali sangat menganjurkan mendidik anak dengan pembiasaan 

dan latihan agar terhindar dari perbuatan yang tercela, contohnya seperti:  

1) Jangan dibolehkan bersumpah sama sekali, baik dalam keadaan benar dan 

terlebih lagi jika bersalah. Supaya anak tak membiasakannya sejak kecil, 

sehingga saat dewasa ia tak seenaknya mengucapkan dan dengan mudah 

melanggar sumpah.  

2) Anak-anak diberikan nasihat supaya jangan suka menerima sesuatu 

pemberian dari temannya, apalagi ia memintanya, berikan anak penjelasan 

bahwa keluruhan budi itu adalah apabila dia memberi dan bukan menerima. 

Anakanak dibiasakan agar suka memberi, jika hal ini terus dilatih secara terus 

menerus sampai ia dewasa, maka ia akan tumbuh menjadi orang yang 

dermawan suka membantu dan menolong sesama. 

3) Anak harus diawasi jangan sampai membangga-banggakan dirinya baik itu 

yang berhubungan dengan makan atau pakaian yang di dapat dari orang 

tuanya, dan juga yang menentang keluarganya. Hak-hal seperti ini lama 

                                                             
36 Andika Dirsa, “Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Al-Ghazali dan Relevansinya 

Terhadap Pendidikan Dasar” Seminar Nasional Pendidikan Dan Kewarganegaraan IV, (2018): h. 

208 
37 Mhd. Habibu Rahman, “Metode Mendidik Akhlak Anak Dalam Perspektif Imam Al-

Ghazali”, Jurnal Equalita, 1 no. 2, (2019): h. 45 
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kelamaan dapat merusak jiwa anak. Kemudian dikhawatirkan anak akan 

tumbuh suatu sifat iri hati sebab sudah terbiasa hidup mewah.  

4) Melarang anak dari segala sesuatu yang dilakukannya secara 

sembunyisembunyi, sebab perbuatan seperti itu akan membiasakan anak 

untuk berbuat jahat. Maksudnya disini adalah bahwa anak tersebut telah 

mengetahui bahwa perbuatan itu buruk, namun ia melakukannya dengan 

sembunyi-sembunyi karea takut dimarah ataupun ditegur, serta ketakutan 

akan dihukum oleh orang tuanya maupun guru.  

5) Anak harus menjauhi segala perbuatan yang tercela, misalnya mencuri dan 

memakan sesuatu yang telah diharamkan. Perbuatan yang baik ataupun 

buruk, benar atau salah, terpuji maupun tercela, diperintahkan atau dilarang, 

menurut Imam Ghazali dipertimbangkan dan ditetapkan melalui pandangan 

masyarakat dan syariat Islam. 

 Pembiasaan yang pada mulanya hanya dalam bentuk perbuatan saja yang 

terus dilakukan berulang-ulang harus menjadi suatu pembiasaan yang disertai oleh 

jiwa anak itu sendiri yang kemudian tertanam dan melekat dalam diri anak. 

 Faktor-faktor pendidikan menurut Al Ghazali: 38 

a) Tujuan menuntut ilmu adalah untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat, sehingga yang menjadi landasan utama adalah al Quran dan sunnah. 

b) Seorang pendidik harus mempunyai niat untuk mendekatkan diri kepada 

Allah, bisa menjadi teladan bagi anak didiknya, kompeten dengan ilmu yang 

diajarkannya, objektif, dan menyayangi semua anak didiknya dengan baik. 

c) Anak didik harus berniat mendekatkan diri pada Allah dan menjauhi maksiat, 

menghormati gurunya, dan rajin belajar.  

d) Kurikulum disesuaikan dengan perkembangan anak. Materi pelajaran 

diberikan secara bertahap dari yang mudah menuju materi yang lebih sulit, 

materi tahuid hendaknya dijadikan landasan utama. Bentuk-bentuk kurikulum 

pendidikan dapat dicontohkan dengan perintah atau larangan, dorongan, 

                                                             
38 Ary Antony putra.. Konsep Pendidikan Agama Islam Perspektif Imam AlGhazali. Al-

Thariqah.  1. No. 1. (2016): h.19 
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hambatan,nasihat, anjuran, hadiah, hukuman, pemberian kesempatan atau 

menutupnya.  

e) Lingkungan pendidikan baik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat 

hendaklah lingkungan yang mendukung ke arah yang lebih baik. 

b. Ibnu Sina 

 Ibn Sina atau Avicenna adalah seorang filsuf dan cendekiawan Muslim 

terkemuka, menulis tentang pembelajaran dan pengembangan karakter dalam 

karyanya "Kitab al-Najat" (The Book of Salvation). Dalam karyanya, ia 

menjelaskan pentingnya latihan, pengulangan, dan penguatan dalam membentuk 

perilaku dan karakter yang baik. 

 Pandangan Ibn Sina dalam pendidikan akhlak menyatakan bahwa tugas 

ibu bapak atau guru adalah memberi penekanan kepada pendidikan agama kepada 

anak-anak, karena hal itu bertujuan untuk membentuk adab dan akhlak yang baik. 

Selain itu, Ibu Bapak atau pendidik itu juga perlulah memberi contoh yang baik 

kepada anak-anak, karena mereka adalah golongan pertama yang perlu diberi 

pendidikan. Hal ini karena anak-anak akan melihat tingkahlaku orang dewasa 

yang berada di sekelilingnya. Jika tingkahlaku Ibu Bapak baik, maka secara tidak 

langsung anak akan turut mengikuti akhlak atau moral yang ada pada kedua Ibu 

Bapaknya.  Ibn Sina juga mengatakan bahwa kehidupan itu adalah akhlak, tiada 

keh idupan tanpa akhlak (perilaku individu). Penekanan akhlak ini juga sudah ada 

semenjak zaman Yunani demi memberi kebaikan kepada pembentukan sesuatu 

bangsa 

 Ibn Sina berpandangan bahwa, hukuman kepada anak-anak patut diberikan 

apabila mereka melakukan kesalahan. Hal ini bertujuan untuk membentuk akhlak 

pribadi diri, mendidik disiplin, serta memberi kesadaran dalam diri mereka. Setiap 

hukuman yang diberikan juga dapat mendidik anak-anak supaya mereka  

nantinya dapat meneliti terlebih dahulu apa akibat dari kesalahan yang mereka 

lakukan, sehingga secara tidak langsung mereka akan lebih berhati-hati dari 

melakukan kesalahan. Menurutnya, sebaiknya hukuman yang dilakukan oleh 
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seorang pendidik itu bukanlah dalam bentuk pukulan yang dapat membahayakan 

diri mereka.39 

c. Al Farabi 

Al-Farabi, juga dikenal sebagai "Second Master" (setelah Aristoteles) di 

dunia Muslim, adalah seorang filsuf Muslim terkenal yang menyumbangkan 

pemikiran dalam bidang etika dan moral. Ia hidup pada abad ke-9 hingga abad ke-

10 Masehi dan merupakan salah satu filusuf besar dunia dengan pemikiran yang 

sangat orisinal. Salah satu karya pentingnya adalah "Al-Madina al-Fadila" (The 

Virtuous City), di mana ia mengemukakan pandangannya tentang bagaimana 

membentuk kebiasaan dan perilaku yang baik dalam masyarakat. 

Secara ringkas al-Farabi dalam karyanya al-Madīnah al-Fadhīlah 

menyatakan bahwa kecenderungan manusia hidup bersosial dengan orang lain 

yang kemudian melalui proses yang panjang terbentuklah sebuah negara. Dari 

Negara tersebut mereka hendak mencapai kebahagiaan secara bersama sama. Al-

Farabi juga menerapkan hukuman dalam membentuk kebiasaan dan perilaku yang 

baik dalam masyarakat. Ia menyatakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dan 

kesempurnaan dalam masyarakat, diperlukan pendidikan moral yang tepat dan 

penggunaan insentif yang benar, seperti pujian dan hadiah bagi perilaku yang 

baik, serta hukuman atau sanksi untuk perilaku yang buruk.40 

.Pendekatan Al-Farabi terhadap insentif dan hukuman ini menunjukkan 

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip behavioristik. Behavioristik adalah teori 

psikologi yang menekankan pentingnya lingkungan eksternal dalam membentuk 

perilaku individu. Dengan menggunakan insentif dan hukuman yang tepat, 

masyarakat dapat mendorong anggotanya untuk mengadopsi perilaku yang sesuai 

dengan nilai-nilai yang diinginkan. 

Namun, penting untuk dicatat bahwa Al-Farabi tidak melihat insentif dan 

hukuman sebagai satu-satunya cara untuk membentuk perilaku yang baik. Dia 

juga menekankan pentingnya pendidikan moral, pemahaman terhadap nilai-nilai 

                                                             
39  Abd. Rahman Assegaf, Aliran  Pemikiran Pendidikan Islam Hadlarah Keilmuan Tokoh 

Klasik Sampai Modern,  http://repository.uinsa.ac.id . pdf (19 juli 2023), h. 77 
40 Abdul Majid. "Filsafat Al-Farabi Dalam Praktek Pendidikan Islam." Jurnal Manarul Al 

Qur'an19, no. 1 (2019): h.77 

http://repository.uinsa.ac.id/
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etika, dan penanaman karakter yang kuat melalui latihan dan contoh dari para 

pemimpin yang bijaksana. Dengan demikian, pendekatannya adalah kombinasi 

yang cermat dari konsep-konsep etika dan psikologi. 

Beberapa kesamaan dari konsep behavioristik modern barat yang 

dikemukan oleh ilmuan muslim menggambarkan aspek-aspek yang berdasar dari 

pembiasan, penguatan, hukuman, reward dan segala sesuatu yang menunjang 

perubahan perilaku manusia adalah  gagasan utama menuju etika dan moral yang 

baik. Namun bisa kita lihat yang menjadi pembeda yakni istilah behavioristik 

muncul dari sebuah eksprimen impiris yang dilakukan oleh tokoh-tokoh 

behavioristik yang diujikan di lapangan  sedang ilmuan muslim tidak secara 

spesifik menggunakan istilah tersebut dalam konteks belajar dan lebih mengarah 

ke pandangan yang konseptual.  

Meskipun demikian Perbedaan  ini menunjukkan bahwa meskipun konsep 

behavioristik modern Barat dan konsep behavioristik ilmuwan Muslim memiliki 

kesamaan dalam fokus pada pembentukan perilaku dan pengaruh lingkungan, 

tetapi pendekatan dan tujuan akhirnya dapat berbeda berdasarkan kerangka 

referensi filosofis dan nilai-nilai budaya yang mendasarinya. 

3. Aplikasi Teori Behavioristik dalam Pembelajaran 

Steven Jay Lynn dan John P. Garske (1985) mengemukakan bahwa dalam 

pendekatan behavioristik memiliki karakteristik sebagai berikut (1) memilliki 

konsentrasi pada proses perilaku, (2) menekankan dimensi waktu here and now, 

(3) manusia berada dalam perilaku maladaptif, (4) proses belajar merupakan cara 

efektif untuk mengubah perilaku maladaptif, (5) melakukan penetapan tujuan 

pengubahan perilaku, (6) menekankan nilai secara empiris dan didukung dengan 

berbagai teknik dan metode.41.  

Sejalan akan hal itu menurut Sugihartono, Terdapat beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam penerapan teori belajar behavioristik dalam proses 

pembelajaran sebagai berikut42:  

1. mementingkan dan memerhatikan pengaruh lingkungan  

                                                             
41 Dalam Rosjidan, Pengantar Teori-teori Konseling. (Jakarta : Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan.1985) h. 23 
42 Sugihartono, dkk. Psikologi Pendidikan.  (Yogyakarta: UNY Press2007) h. 45 
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2. mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui mekanisme 

stimulus-respon (S-R) 

3. mementingkan dan memperhatikan kemampuan yang sudah dimiliki dan 

terbentuk pada saat-saat sebelumnya 

4.  mementingkan pembentukan kebiasaan perilaku melalui latihan dan 

pengulangan 

5. hasil belajar yang tercapai terwujud dalam bentuk perilaku-perilaku yang 

diinginkan. 

  Teori belajar behavioristik menekankan terbentuknya perilaku terlihat 

sebagai hasil belajar.Teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus 

respons, menekankan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Munculnya 

perilaku siswa yang kuat apabila diberikan penguatan dan  akan menghilang jika 

dikenai hukuman.43 Teori belajar behavioristik berpengaruh terhadap masalah 

belajar, karena belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan untuk pembentukan 

hubungan antara stimulus dan respons. Dengan memberikan rangsangan, siswa 

akan bereaksi dan menanggapi rangsangan tersebut.  

Hubungan stimulus-respons menimbulkan kebiasaan-kebiasaan otomatis 

belajar.  Dengan  demikian  kelakuan   anak  terdiri atas respons-respons tertentu 

terhadap stimulus-stimulus tertentu.  Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan 

pembelajaran tergantung dari beberapa komponen seperti: tujuan pembelajaran, 

materi pelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, 

dan penguatan.44  

Teori belajar behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berfikir. 

Pandangan teori belajar behavioristik merupakan  proses pembentukan, yaitu 

membawa siswa untuk mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa tidak 

bebas berkreasi dan berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang pada teori belajar 

behavioristik memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar 

merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan 

pengetahuan kepada siswa. Oleh sebab itu siswa diharapkan memiliki pemahaman 

                                                             
43 Nasution. Asas-Asas Kurikulum, (Jakarta: Bumi Aksara. 2006)  h. 66 
44 Sugandi, Ahmad..Teori Pembelajaran. (Semarang: UPT MKK UNNES, 2007) h. 35 
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yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang diterangkan 

oleh guru itulah yang harus dipahami oleh  siswa. 

Dalam pandangan Mukinan terkait behavioristik dalam pembelajaran 

yaitu: (1) teori belajar behavioristik beranggapan  yang dinamakan belajar adalah 

perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar jika yang bersangkutan 

dapat menunjukkan perubahan tingkah laku, (2) teori ini beranggapan yang 

terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respons, karena hal ini yang 

dapat diamati, sedangkan apa yang terjadi dianggap tidak penting karena tidak 

dapat diamati, dan (3) penguatan, yakni apa saja yang dapat menguatkan 

timbulnya respons, merupakan faktor penting dalam belajar45.  

Behavioris berasumsi bahwa tujuan pembelajaran yang penting dapat 

ditentukan dan diukur sepenuhnya, dan beberapa behavioris berpendapat bahwa 

mengajar bertujuan untuk menciptakan instruksi yang baik. Peserta didik 

diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang 

diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus 

dipahami oleh murid. Demikian halnya dalam pembelajaran, pembelajar dianggap 

sebagai objek pasif yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari 

pendidik.46 

Pembelajaran berbasis behavioristik memiliki beberapa karakteristik 

penting yang membedakannya dari pendekatan pembelajaran lainnya. Salah satu 

karakteristik utama dari pendekatan ini adalah fokus pada perilaku yang teramati. 

Pembelajaran behavioristik menek ankan pentingnya memperhatikan perubahan 

perilaku yang terlihat sebagai hasil dari pembelajaran. Selain itu, pendekatan ini 

menekankan pembelajaran melalui penguatan dan umpan balik yang konstan 

terhadap perilaku siswa. Dalam pembelajaran behavioristik, kontrol lingkungan 

pembelajaran juga sangat penting. Lingkungan pembelajaran yang terstruktur dan 

terorganisir dengan baik harus memberikan kondisi yang tepat untuk memicu 

respon yang diinginkan dan memperkuat perilaku yang diinginkan. Pembelajaran 

                                                             
45 Mukinan, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: P3G IKIP, 1997), h.72 
46 Kim, J. (1992). Three Approaches For The  Integration Of Teaching, Testing, 

andLearning.Diakses di https://eric.ed.gov/?q=behaviorist+learning&ft=on&pg=4&id=ED354250.  

18 Juni 2023. 
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melalui praktek juga merupakan karakteristik behavioristik yang sangat penting. 

Siswa harus dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka untuk 

menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang telah dipelajari secara 

konsisten dan terus menerus. 

Dalam kesimpulannya, Aplikasi pembelajaran berbasis behavioristik  

dalam pembelajaran mengararah kepada perilaku yang teramati, pembelajaran 

melalui penguatan, umpan balik yang konstan, kontrol lingkungan pembelajaran, 

dan pembelajaran melalui praktek. Meskipun pendekatan ini efektif dalam 

mengajarkan keterampilan dan perilaku spesifik, tidak mempertimbangkan fa ktor 

kognitif atau emosional. 

B. Pembelajaran Akidah Akhlak 

1. Sistem  Pembelajaran Akidah Akhlak 

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerjasama secara 

keseluruhan berdasarkan tujuan bersama. Istilah sistem sering disamaartikan 

dengan kata sistim. Kata Sistem dalam pengertian awam memiliki makna: cara, 

kiat, metode, strategi, taktik, dan siasat. Kata sistem ini berasal dari bahasa yunani 

yang artinya berdiri bersama (stand together). Sistem adalah sekumpulan benda 

yang memilki hubungan diantara mereka. Sistem adalah suatu kelompok unsur 

yang saling berinteraksi, saling te rkait atau ketergantungan satu sama lain yang 

membentuk satu keseluruhan yang kompleks. Dari pengertian tersebut maka 

muncullah kata keseluruhan (wholeness), kesatuan (unity), dan keterkaitan 

(correlated). Menurut Aristoteles, “The whole is more than the sum of its parts” 

yang artinya adalah bahwa keseluruhan itu tidak sekedar penjumlahan dari 

bagian-bagiannya.47 

Istilah sistem dapat digunakan untuk mengacu kepada jaringan yang luas, 

mulai dari satuan terkecil sampai seluruh alam semesta. Sebuah atom, sebuah sel, 

sebuah tanaman, seseorang, seekor burung, sebuah panitia, suatu kota, suatu 

bangsa, dunia, dan alam semesta adalah contoh sistem. Atau mobil, mesin tik, 

mesin pemanas, computer, bangunan, jalan raya adalah sistem. Di samping sistem 
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yang “hidup” atau yang bersifat fisik, ada juga sistem konsep seperti sitem 

jumlah,sistem strategi permainan, dan sistem teori. Dan ada juga sistem terapan 

seperti pengawasan lalu lintas, sistem pelayanan makanan, sistem pengumpulan 

pendapat, sistem kode dan bahkan sistem bertaruh. Semua contoh ini memenuhi 

definisi sistem, dalam arti bahwa semuanya itu terdiri dari bagian-bagian yang 

berkaitan dan saling mempunyai interkoneksi. Semua sistem mempunyai 

keunikan sifat yang memungkinkan sistem-sistem itu dapat dibedakan dari yang 

lain, walaupun dengan yang sangat serupa, dan dapat dibedakan dari 

lingkugannya.48 

Pengertian sistem menurut para ahli:49 

a. Dalam The Holt Intermediate Dictionary of American English (1966) 

dinyatakan bahwa sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja 

sama secara keseluruhan berdasarkan suatu tujuan bersama. 

b. Churchman (1968) sistem merupakan seperangkat bagian yang terkoordinasi 

untuk menyelesaikan seperangkat tujuan. 

c. Hicks (1972) meyatakan bahwa sistem adalah unsur-unsur yang saling 

berkaitan, saling bergantung, dan saling berinteraksi atau suatu kesatuan 

usaha yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang 

lainnya, dalam usaha untuk mencapai satu tujuan dalam satu lingkngan yang 

kompleks. 

d. Tiga pakar teori manajemen, yaitu Johnson, Kast, dan Rosenzweig (1973) 

menyatakan bahwa sistem adalah suatu tatanan yang kompleks dan 

menyeluruh. 

e. Suatu definisi sistem yang agak luas telah dirumuskan oleh Kast dah 

Rosenzweig (1974), yaitu sistem dipahami sebagai suatu tatanan yang 

menyeluruh dan terpadu terdiri atas dua bagian atau lebih yang saling 

tergantung dan ditandai oleh batas-batas yang tegas dari lingkungan 

suprasistemnya. 
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f. Haveloch dan Huberman (1978) mendefinisikan sistem sebagai suatu 

kumpulan unsur yang berkaitan satu dengan lainnya secara signifikan. 

g. Sistem menurut Romiszowski (1982) adalah kumpulan komponen yang 

saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. 

h. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) dinyatakan bahwa sistem 

adalah (1) seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 

membentuk suatu totalitas; (2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, 

asas, dan sebagainya; dan (3) metode 

Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan  bahwa 

sistem adalah suatu kesatuan dari beberapa unsur yang saling berkaitan, bekerja 

sama, dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang 

kompleks. Definisi-definisi tersebut dapat diaplikasikan pada sistem 

pembelajaran, di mana sistem pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu tatanan 

yang terdiri dari beberapa unsur seperti siswa, guru, kurikulum, metode 

pengajaran, dan sebagainya, yang saling berkaitan dan terkoordinasi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Sedangkan Belajar  telah  menjadi  topik  sentral  dalam  penelitian  

psikologi  hampir  sejak  awal  psikologi  sebagai  ilmu  independen. Selama  

sebagian  besar  abad sebelumnya,  itu  bahkan  merupakan  topik  yang  paling  

banyak  dipelajari  dalam  psikologi. Juga,  hari  ini,  pertanyaan  tentang  

pembelajaran  dibahas  di  hampir  semua  bidang   psikologi.  Oleh  karena  itu  

mengejutkan  untuk  melihat  bahwa  para peneliti  jarang  secara  eksplisit  

tentang  apa  yang  mereka  maksudkan  dengan  istilah  pembelajaran.50 

Seperti  yang  dicatat  oleh  Lachman,  sebagian  besar  definisi  

pembelajaran  mengacu  pada  belajar  sebagai  perubahan  perilaku  yang  

disebabkan  oleh  pengalaman.  Ini  pada  dasarnya  adalah  definisi  fungsional  

yang  sangat  mendasar  dari  pembelajaran  di  mana  pembelajaran  dipandang  

sebagai  fungsi  yang  memetakan  pengalaman  ke  dalam  perilaku.51 Sedangkan 

                                                             
50 Jan De Houwer dkk What is learning? On the nature and merits of a functional 

definition of learning Jurnal : Psychon Bull Rev no. 20 (2013): h. 631 
51 Lachman, S. J. Learning is a process: Toward an improved definition of learning. 
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menurut Oemar Hamalik, Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi (siswa dan guru), material (buku, papan tulis, 

kapur dan alat belajar), fasilitas (ruang, kelas audio visual), dan proses yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.52 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  

Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar53 sedangkan dalam 

pandangan Albitar Septian Pembelajaran merupakan proses internalisasi ilmu 

pengetahuan ke dalam skemata pelajar. Pada proses ini terdapat aktivitas siswa 

sebagai pelajar dan terdapat aktivitas guru sebagai pembelajar. Pembelajaran 

dilakukan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi oleh pendidik 

kemudian diaplikasikan melalui pertemuan klasikal dengan didukung media, alat, 

dan bahan yang sesuai.  

Tugas guru sebagai pembelajar adalah sebagai pengendali atau pengarah 

keterampilan dan pengetahuan yang akan dikuasai siswa. Sementara itu, siswa 

sebagai pelajar berperan aktif dalam melaksanakan instruksi guru untuk 

menuntaskan tujuan pembelajaran yang tercermin dari indikator pencapaian 

kompetensi. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai proses internalisasi ilmu 

pengetahuan yang terjadi di dalam kelas yang melibatkan guru dan siswa dibatu 

dengan media, alat, metode, dan bahan yang telah dirancang berdasarkan standar  

pendidikan Indonesia dan pola pengembangan kurikulum 2013.54 

Gagne sebagaimana dikutip Suparman menjelaskan pembelajaran adalah  

peran yang dilakukani pengajar dalam memfasilitasi terjadinya proses dan hasil 

belajar pada diri peserta didik.55 Sementara itu Joyce dan Weil memaparkan 

pembelajaran adalah proses bersama antara pengajar dan peserta didik 

                                                             
52 Oemar Hamalik, , Kurikulum dan Pembelajaran. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002). h. 
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53 lihat Kementerian Pendidikan Nasional, UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) 
54 Albitar Septian Syarifudin Impelementasi Pembelajaran Daring Untuk Meningkatkan 

Mutu Pendidikan Sebagai Dampak Diterapkannya Social Distancing Jurnal Pendidikan Bahasa 
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55 M. Atwi Suparman, Desain Instruksional Modern: Panduan Para Pengajar dan 

Inovator  Pendidikan  (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 50 
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menciptakan lingkungan termasuk serangkaian tata nilai dan keyakinan yang 

dianggap penting untuk menyatukan pandangan tentang realitas kehidupan.56 Ki 

Hajar Dewantara menyatakan pembelajaran (onderwijs) adalah salah satu bagian 

dari pendidikan dan pembelajaran tidak lain adalah pendidikan dengan cara 

memberikan ilmu atau pengetahuan serta kecakapan.57 

Dalam pandangan Wenger mengatakan, "Pembelajaran bukanlah aktivitas, 

sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika ia tidak melakukan aktivitas yang 

lain Pembelajaran juga bukanlah sesuatu yang berhenti dilaku kan oleh seseorang. 

Lebih dari itu, pembelajaran bisa terjadi di mana saja dan pada level yang 

berbeda-beda, secara individual, kolektif, ataupun sosial.58 Senada dengan hal itu 

(Glass dan Holyoak, 1986) berpendapat Salah satu bentuk pembelajaran adalah 

pemrosesan in- formasi. Hal ini bisa dianalogikan dengan pikiran atau otak kita 

yang berperan layaknya komputer di mana ada input dan penyimpanan informasi 

di dalamnya. 59 

Dalam konteks pandangan Wenger mengenai pembelajaran sebagai suatu 

aktivitas yang melibatkan individu secara terus-menerus dan dapat terjadi di 

berbagai tingkat, baik secara pribadi, kelompok, maupun sosial, dapat dipahami 

bahwa proses pembelajaran tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Wenger 

menekankan bahwa pembelajaran bukanlah sesuatu yang dilakukan secara 

terpisah dari aktivitas lainnya, melainkan merupakan bagian integral dari 

pengalaman hidup seseorang.  

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Glass dan Holyoak yang 

mengidentifikasi pemrosesan informasi sebagai salah satu bentuk pembelajaran, 

mirip dengan fungsi komputer yang menerima input, memprosesnya, dan 

menyimpan informasi. Analogi ini memperkaya pemahaman kita tentang 

bagaimana pikiran atau otak kita berperan dalam mengelola informasi sepanjang 

                                                             
56 Bruce Joyce dan Marsha Weil, Models of Teaching (New Jersey: Prentice Hall, 1980), 
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57Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2003), h. 7. 
58  Wenger, E. Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. (Cambridge, 

MA: Cambridge University Press. 1998). h. 227 
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perjalanan pembelajaran, yang dapat terjadi secara dinamis dan interaktif. 

Otak kita bekerja  bagaimana memperoleh kembali materi informasi 

tersebut, baik yang berupa gambar maupun tulisan. Dengan demikian, dalam 

pembelajaran, seseorang perlu terlibat dalam refleksi dan penggunaan memori 

untuk me lacak apa saja yang harus ia serap, apa saja yang harus ia simpan dalam 

memorinya, dan bagaimana ia menilai informasi yang telah ia peroleh. 

Gagne, menganggap pembelajaran dapat diartikan sebagai proses 

modifikasi dalam kapasitas manusia yang bisa dipertahankan dan ditingkatkan 

levelnya.60 Selama proses ini, seseorang bisa memilih untuk melakukan perubahan 

atau tidak sama sekali terhadap apa yang ia lakukan. Ketika pembelajaran 

diartikan sebagai perubahan dalam perilaku, tindakan, cara, dan performa, maka 

konsekuensinya jelas: kita bisa mengobservasi, bahkan men- verifikasi 

pembelajaran itu sendiri sebagai objek. Sedangkan Hilgard dan Bower 

berpendapat bahwa kontro versi mengenai pembelajaran pada hakikatnya adalah 

perdebatan mengenai fakta-fakta, interpretasi atas fakta- fakta, dan bukan definisi 

istilah pembelajaran itu sendiri.61 

Meski demikian, hampir semua orang sepakat bahwa pembelajaran 

berkaitan erat dengan pemahaman. Artinya, pembelajaran tidak hanya melibatkan 

interpretasi berbasis fakta, tetapi juga merepresentasikan pemahaman terapan. 

Singkat- nya, pembelajaran merupakan konsep yang terbuka dan lepas. Kita 

seseorang berusaha memahami operasi-operasi kompleks proses pembelajaran, 

praktik pembelajaran itu sendiri sebenarnya telah didefinisikan dengan cara yang 

berbeda-beda. 

Dari beberapa pengetian di atas yang berkaitan dengan pembelajaran maka 

penulis menyimpulkan pembelajaran sebagai proses memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, nilai, dan sikap melalui interaksi antara guru atau fasilitator 

pembelajaran dengan siswa atau peserta didik. Pembelajaran dapat dilakukan di 

dalam dan di luar kelas, melalui berbagai media dan metode yang sesuai dengan 
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kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Tujuan utama pembelajaran adalah 

membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan 

problem-solving, serta membantu mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan di 

masa depan. Pembelajaran yang efektif harus mempertimbangkan perbedaan 

individual siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mendorong 

partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. 

Sistem pembelajaran adalah kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan. Unsur manusiawi dalam sistem pembelajaran 

adalah siswa, guru/pengajar, pustakawan, laboran,tenaga administrasi serta 

orang-orang yang mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran.  

Akidah dan akhlak merupakan salah satu kunci jatuh bangunnya 

peradaban suatu bangsa. Akidah adalah kepercayaan yang bersih dari 

kebimbangan dan keraguan dimana hati membenarkannya sehingga timbullah 

ketenangan jiwa.62 Sedangkan pengertian lain dari aqidah adalah kepercayaan 

kepada Allah yang Maha Esa. Dimana kepercayaan tersebut mencakup enam 

kepercayaan atau disebut rukun iman yaitu kepercayaan kepada: Allah, malaikat, 

rasul utusan Allah, kitab yang diturunkan-Nya, hari kiamat, serta Qada' dan Qadar 

Allah.63 

Akidah secara umum adalah kepercayaan, keimanan, keyakinan secara 

mendalam dan benar lalu merealisasikannya dalam perbuatannya. Sedangkan 

aqidah dalam agama Islam berarti percaya sepenuhnya kepada ke-Esa-an Allah, 

dimana Allahlah pemegang kekuasaan tertinggi dan pengatur atas segala apa yang 

ada di jagad raya. Akidah diibaratkan sebagai pondasi bangunan. Sehingga aqidah 

harus dirancang dan dibangun terlebih dahulu dibanding bagin-bagian lain. 

Akidah pun harus dibangun dengan kuat dan kokoh agar tidak mudah goyah yang 

akan menyebabkan bangunan menjadi runtuh. 
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Bangunan yang dimaksud disini adalah Islam yang benar, menyeluruh, 

dan sempurna. Akidah merupakan misi yang ditugaskan Allah untuk semua 

Rasul-Nya, dari pertama sampai dengan yang terakhir. Aqidah tidak dapat 

berubah karena pergantian nama, tempat, atau karena perbedaan pendapat suatu 

golongan. 

Berbicara mengenai akidah tentunya tidak lengkap tanpa disertai akhlak. 

Akhlak adalah wujud realisasi dan aktualisasi diri dari aqidah seseorang. Sebelum 

membahas lebih jauh perlu diketahui pengertian dan makna dari akhlak. Akhlak 

berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata khuluqun yang artinya 

tabiat, budi perkerti, al-'aadat yang artinya kebiasaan, al-muruu'ah yang artinya 

peradaban yang baik, dan ad-din yang berarti agama.64 Akhlak merupakan sifat 

yang tertanam dalam jiwa seseorang yang berakibat timbulnya berbagai perbuatan 

secara spontang tanpa disertai pertimbangan. 65  

Dari berbagai pengertian tentang akhlak, maka dapat ditarik sebuah 

benang merah bahwa akhlak adalah sifat dasar manusia yang dibawa sejak lahir 

dan tertanam dalam dirinya Dikarenakan akhlak berasal dari dalam diri seseorang 

secara spontan maka aktualisasinya adalah timbulnya akhlak mulia dan akhlak 

buruk. Akhlak mulia atau dalam Islam disebut al-akhlaaq al- karimah terlihat pada 

berbagai perbuatan yang benar, terpuji, serta mendatangkan manfaat bagi dirinya 

dan lingkungannya. Sedangkan akhlak tercela atau dalam Islam disebut al-akhlanq 

al-madz-muumah yang terlahir karena dorongan nafsu tercermin dari berbagai 

perbuatan buruk, rusak, dan merugikan dirinya sendiri maupun lingkungannya. 

Dalam hal ini penulis juga menyimpulkan  tujuan dipelajarinya mata 

pelajaran aqidah dan akhlak dalam agama Islam adalah pentingnya memperkuat 

keyakinan dan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Aqidah sebagai landasan 

keyakinan terhadap ajaran Islam dan akhlak sebagai tata cara berperilaku yang 

baik dan benar, saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. 

Dalam pelajaran akidah dan akhlak, dipelajari tentang keyakinan kepada 
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Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang maha esa, etika dan tata cara 

berperilaku yang baik, serta sifat-sifat baik dan buruk yang perlu dihindari atau 

ditingkatkan dalam diri. Dengan memahami dan mengamalkan pelajaran aqidah 

dan akhlak, diharapkan kita dapat menjadi muslim yang taat dan berakhlak mulia, 

serta mampu menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan, ketenangan, dan 

kedamaian. Pelajaran ini juga membantu kita untuk menjadi manusia yang 

berguna dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. 

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa 

“sistem pembelajaran akidah akhlak" adalah suatu pendekatan atau rangkaian 

metode yang terstruktur dan terorganisir yang digunakan dalam proses pengajaran 

dan pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak dalam konteks pendidikan agama. 

Sistem ini melibatkan berbagai komponen yang saling terkait dan memiliki tujuan 

khusus untuk membentuk karakter dan moral siswa, serta mengembangkan 

pemahaman dan kesadaran mereka tentang nilai-nilai agama dan etika. 

2. Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Akidah Akhlak 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 sebagai bentuk 

pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2006 atau Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 adalah langkah lanjutan 

pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 

2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan secara terpadu.66 

Kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai 

keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan teknologi. Pengembangan 

Kurikulum 2013 didasari oleh pemikiran tentang tantangan masa depan, persepsi 

masyarakat pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, serta fenomena 

negatif yang mengemuka67 
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Kurikulum 2013 juga merupakan sebuah kurikulum yang dikembangkan 

untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft skills dan hard skills 

yang berupa sikap, keterampilan dan pengetahuan. Dalam konteks ini, Kurikulum 

2013 berusaha untuk lebih menanamkan nilai-nilai yang didapat dari sikap dan 

berbanding lurus dengan keterampilan yang diperoleh peserta didik melalui 

pengetahuan di sekolah. Dengan kata lain, sotf kills dan hard kills dapat tertanam 

secara seimbang, berdampingan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari.12  

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:  

a. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan 

sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual 

dan psikomotorik;  

b. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman 

belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di 

sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber 

belajar; 

c. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya 

dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;  

d. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan;  

e. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih 

lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran;  

f. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) 

kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar  

g. Kompetensi dasar dikembangkan pada prinsip akumulatif, saling 

memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran 

dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).68 

Pembelajaran akidah akhlak pada kurikulum 2013 tidak jauh berbeda 

dengan kurikulum sebelumnya. Hanya saja yang membuat beda ialah titik tekan 
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pembelajaran dan juga cakupan materi yang diberikan peserta didik. Sebagaimana 

diketahui bahwa kurikulum 2013 berupaya memadukan antar kemampuan 

sikap, keterampilan dan pengetahuan. Meskipun demikian, harapannya 

ketiga kemampuan tersebut dapat berjalan seimbang dan beriring sehingga 

pencapaian pembelajaran dapat berhasil dengan maksimal. 

Dalam mewujudkan ketercapaian mempelajaran tersebut, ada prinsip-

prinsip yang dapat dijadikan bahan acuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, diantaranya sebagai berikut: 

a. Dari peserta didik diberi tahu, menjadi peseta didik menjadi tahu. 

b. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis 

aneka sumber belajar 

c. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis 

kompetensi. 

d. Dari pembelajaran persial menuju pembelajaran terpadu. 

e. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan 

pendekatan ilmiah. 

f. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran 

dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. 

g. Dari pembelajaran verbalisme menuju ketrampilan aplikatif 

h. Pembelajaran mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 

sebagai pembelajar sepanjang hayat 

i. Pembelajar yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 

j. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan 

efesiasi dan efektifitas pembelajaran.69 

Prinsip-prinsip pembelajaran tersebut diaplikasikan dalam kegiatan 

pembelajaran secara satu kesatuan dan terinterigrasi. Serta berlaku terhadap 

semua mata pelajaran khususnya pelajaran akidah akhlak. Dengan memperhatikan 

berbagai prinsip tersebut, pembelajaran akan lebih menghargai peserta didik 

sebagai manusia yang perlu untuk dimanusiakan. Selain itu proses pembelajaran 

                                                             
69 Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah. 
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dapat memancing siswa untuk menumbuhkan semangat peserta didik untuk lebih 

kreatif, mandiri, jujur, dan bertanggungjawab. 

Prinsip-prinsip tersebut berorietasi pada tujuan pembejaran akidah akhlak 

yakni menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta 

pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim 

yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah swt dan  

mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak 

tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun 

sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.70 

Dengan demikian pembelajaran akidah akhlak adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyikapi peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati dan mengimani Allah SWT dan merealisasikannya dalam perilaku 

akhlak mulia dalam kehidupan sehari- hari berdasarkan Qur‟an dan Hadits 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. 

Dibarengi tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dan hubungannya 

dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud 

kesatuan dan kesatuan bangsa. 

3. Karakteristik Pembelajaran Akidah Akhlak 

Karakteristik mata pelajaran aqidah akhlak dimaksudkan adalah ciri-ciri 

khas dari mata pelajaran tersebut jika dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya 

dalam lingkup pendidikan agama Islam. Untuk  menggali karakteristik mata 

pelajaran bisa bertolak dari pengertian dan ruang lingkup mata pelajaran tersebut, 

serta tujuan atau orientasinya.Dari beberapa uraian tersebut diatas dapat dipahami 

bahwa secara umum karakteristik mata pelajaran aqidah akhlak lebih menekankan 

pada pengetahuan, pemahaman dan penghayatan siswa terhadap 

keyakinan/kepercayaan (iman), serta perwujudan keyakinan (iman) dalam bentuk 

                                                             
70 Depag,Pedoman Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PAI,(Bndung:Remaja 

Rosdakarya,2014). h 57 
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sikap hidup siswa, baik perkataan maupun amal perbuatan, dalam berbagai aspek 

dalam kehidupan sehari-hari.71 

Dapat dipahami bahwa ciri-ciri khas (karakteristik) pembelajaran Akidah 

Akhlak di madrasah tsanawiyah menekankan pada aspek-aspek berikut : 

a. Pembentukan keyakinan atau keimanan yang benar dan kokoh pada diri siswa 

terhadap Allah, Malaikat-malaikatNya, kitabkitabNya, Hari akhir, dan Qadla 

dan qadar, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk sikap dan  perbuatan 

dalam kehidupan nyata sehari-hari. Proses pembentukan tersebut dilakukan 

melalui tiga tahapan sekaligus, yaitu : 

1) Pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap akidah yang benar (rukun 

iman), serta mana akhlak yang baik dan yang buruk terhadap diri sendiri, 

orang lain, dan alam lingkungan dan pemahaman siswa terhadap akidah 

yang benar (rukun iman), serta mana akhlak yang baik dan yang buruk 

terhadap diri sendiri, orang lain, dan alam lingkungan yang bersifat 

pelestarian alam, hewan dan tumbuh-tubuhan sebagai kebutuhan hidup 

manusia. 

2) Penghayatan siswa terhadap aqidah yang benar (rukun iman), serta 

kemauan yang kuat dari siswa untuk mewujudkannya dalam sikap dan 

tingkah lakunya sehari-hari. 

3) Kemauan yang kuat (motivasi iman) dari siswa untuk membiasakan diri 

dalam mengamalkan akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang 

buruk, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, 

dengan sesame manusia, maupun dengan lingkungan, sehingga menjadi 

manusia yang berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Pembentukan akidah akhlak pada siswa tersebut berfungsi sebagai upaya 

peningkatan pengetahuan siswa tentang aqidah akhlak, pengembangan atau 

peningkatan keimanan dan ketaqwaan siswa, perbaikan terhadap kesalahan 

                                                             
71 Muhaimin,Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), h. 309 
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keyakinan dan perilaku, dan pencegahan terhadap akhlak tercela.72 

b. Materi Akidah dan Akhlak merupakan salah satu rumpun materi 

pembelajaran agama di madrasah (Al-Qur’an Hadits, Akidah akhlak, 

Syari’ah/Fiqih Ibadah Muamalah dan Sejarah Kebudayaan Islam) yang 

secara integratif menjadi sumber nilai dan landasan moral spiritual yang 

kokoh dalam pengembangan keilmuan dan kajian keislaman, termasuk kajian 

Akidah dan Akhlak yang terkait dengan ilmu dan teknologi serta seni dan 

budaya. 

c. Materi Akidah dan Akhlak tidak hanya mengantarkan peserta didik  untuk 

menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang Akidah dan  Akhlak dalam 

ajaran Islam, melainkan yang terpenting adalah bagaimana peserta didik 

dapat mengamalkan Akidah dan Akhlak  itu dalam kehidupan sehari-hari. 

Materi Akidah dan Akhlak menekankan keutuhan dan keterpaduan antara 

pengetahuan, sikap, dan perilaku atau lebih  menekankan pembentukan ranah 

efektif dan psikomotorik yang dilandasi oleh ranah kognitif. 

d. Tujuan materi Akidah dan Akhlak adalah untuk membentuk peserta didik 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta memiliki akhlaq mulia.  

Tujuan inilah yang sebenarnya merupakan misi utama diutusnya Nabi 

Muhammad SAW, untuk memperbaiki akhlak manusia.  Dengan demikian, 

pembelajaran Akidah dan Akhlak merupakan jiwa pembelajaran agama 

Islam. Mengembangkan dan membangun akhlak yang mulia merupakan  

tujuan sebenarnya dalam setiap pelaksanaan pembelajaran.  Sejalan dengan 

tujuan itu maka semua materi atau bidang studi yang diajarkan kepada 

peserta didik haruslah memuat pembelajaran akhlak dan oleh karena itu 

setiap guru mengemban tugas menjadikan dirinya dan peserta didiknya 

berakhlak mulia.73 

4. Karakteristik Akidah Akhlak dan Hubungan dari Teori Behavioristik 

Teori behavioristik dapat dihubungkan dengan ciri-ciri akidah akhlak 

                                                             
72 Muhaimin,Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), h. 311 

 
73 Rosihon,Anwar,Akidah Akhlak(Desain Pustaka Setia: Bandung, 2019)h. 277 
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dengan mempertimbangkan cara pendekatan behavioristik dalam membentuk dan 

mengembangkan perilaku. Berikut ini adalah beberapa hubungan antara teori 

behavioristik dan ciri-ciri akidah akhlak: 

a. Perilaku yang baik, Teori behavioristik menekankan pentingnya penguatan 

positif dalam membentuk perilaku yang diinginkan. Dalam konteks akidah 

akhlak, perilaku yang baik mencakup ketaatan terhadap ajaran agama, 

menjalankan kewajiban moral, dan berperilaku etis. Dengan menerapkan 

prinsip-prinsip behavioristik, seperti memberikan penguatan positif saat 

perilaku yang baik terjadi, guru dapat membantu siswa mengembangkan 

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah akhlak. 

b. Penguatan dan hukuman, Teori behavioristik menekankan penggunaan 

pengutan positif, negatif dan hukuman untuk memperkuat atau menghentikan 

perilaku tertentu. Dalam konteks akidah akhlak, penguatan dapat berupa 

pujian, pengakuan, atau insentif positif lainnya yang diberikan kepada siswa 

yang menunjukkan perilaku yang baik. Di sisi lain, hukuman atau konsekuensi 

negatif dapat digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai akidah akhlak. 

c. Pembentukan kebiasaan: Teori behavioristik menekankan pentingnya repetisi 

atau pengulangan untuk membentuk kebiasaan. Dalam pembelajaran akidah 

akhlak, kebiasaan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral 

sangat penting. Dengan menggunakan pendekatan behavioristik, guru dapat 

merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan pengulangan, latihan, dan 

penguatan positif berulang untuk membantu siswa membentuk kebiasaan baik 

dalam berperilaku. 

d. Pembelajaran sosial, Teori behavioristik juga terkait dengan pembelajaran 

sosial, di mana perilaku siswa dipengaruhi oleh pengamatan dan peniruan 

terhadap model-model yang ada di sekitar mereka. Dalam konteks akidah 

akhlak, perilaku siswa dapat dipengaruhi oleh contoh teladan agamawi dan 

tokoh-tokoh moral yang dijadikan model. Guru dapat menggunakan 

pendekatan behavioristik untuk memfasilitasi pembelajaran sosial dengan 
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memperlihatkan dan memperkuat perilaku yang baik melalui model-model 

yang dipilih dengan hati-hati. 

Dengan menerapkan teori behavioristik dalam pembelajaran akidah 

akhlak, diharapkan dapat membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai akidah dan 

akhlak dalam perilaku mereka sehari-hari. Melalui penguatan positif, 

penghargaan, dan pembentukan kebiasaan yang diterapkan secara konsisten, ciri-

ciri akidah akhlak yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan siswa.  

 

C. Kerangka Konseptual 

Sebuah kerangka konseptual adalah alat yang digunakan peneliti untuk 

membimbing penelitian mereka. Alat tersebut adalah seperangkat ide yang 

digunakan untuk struktur penelitian, sejenis peta yang mungkin termasuk 

pertanyaan penilitian, tinjauan literature, metode dan analisis data. Kerangka 

konseptual dalam penelitian ini menjelaskan gambaran logis dan pola dari 

kerangka penelitian agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selain itu menunjukkan logika 

penelitian dalam menjabarkan terhadap sasaran dan tujuan dari penelitian 

Beradasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini bahwa teori 

behavioristik dalam pembelajaran berkaitan dengan bagaimana perilaku manusia 

dipengaruhi oleh rangsangan yang diterima. Dalam hal ini, teori ini dapat berguna 

dalam pembelajaran akidah akhlak bagi peserta didik di Madrasah Aliyah karena 

fokus pada perilaku yang tampak. Teori behavioristik memfokuskan perhatian 

pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, sehingga mudah untuk memantau 

perkembangan peserta didik dalam memahami dan menerapkan akidah akhlak.  

Selain itu hubungan behavioristik dan  pembelajaran Akidah Akhlak 

mampu mengukur hasil pembelajaran. Teori ini memungkinkan untuk mengukur 

hasil pembelajaran peserta didik melalui tindakan yang diamati dan diukur, seperti 

menunjukkan perilaku yang baik dan menghindari perilaku yang buruk. Bangunan 

teori ini berupaya menjelaskan bagaimana implementasi teori behavioristik dalam 

pembelajaran akidah aklak sehingga peran guru sangatlah penting dalam 

membantu siswa memahami keterampilan dan perilaku yang diajarkan dengan 
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lebih baik.  

Dengan memperhatikan peran-peran tersebut, guru dapat menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang efektif dan memberikan pengalaman belajar yang 

optimal bagi siswa. Secara jelas dapat dilihat pada bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.2 Kerangka Konseptual
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan tergolong penelitian 

lapangan (field research). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat 

siklus dan naturalistik. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena dan 

fakta yang ada. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, 

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu 

dengan yang lainnya.1 

2. Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian ini adalah Madrasah Aliyah DDI. Madrasah Aliyah DDI 

Pattojo berlokasi di tengah perkampungan Maccini tepatnya desa Rompegading 

kecamatan Liliriaja Kab. Soppeng, Sulawesi – Selatan . Terkait dengan lokasi 

penelitian, Kabupaten Soppeng dipilih sebagai lokasi penelitian, karena daerah ini 

telah menjadi pusat pengembangan lembaga pendidikan Islam yang ditandai 

hadirnya Yayasan Pondok Pesantren Darul Da’wah  Wal-Irsyad Pattojo, dengan 

membina tiga tingkatan pendidikan yakni Madrasah Diniyah Awaliyah, 

Maadrasah Tsanawiyah dan Maadrasah Aliyah. Penetapan lokasi penelitian, 

peneliti memperhatikan tiga unsur penting, yakni: tempat, pelaku dan kegiatan.2 

  Lokasi penelitian ini berada satu  kabupaten dengan asal tempat tinggal 

penulis. Jarak lokasi penelitian ini kurang lebih 10 kilometer, serta akses umum 

dan pribadi sangat lancar. Hal ini didukung oleh pendapat Moleong yang 

berpendapat bahwa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan 

lokasi penelitian adalah faktor waktu dan kelancaran transportasi ke lokasi 

                                                             
1 Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan  (Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 2006),  h. 

72 
2 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 43 
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penelitian.3 Selain itu, alasan mendasar lainnya bagi penulis dalam menetapkan 

lokasi penelitian adalah hubungan emosional penulis dengan beberapa Pembina 

dan pengajar dari sekolah tersebut mengingat penulis adalah alumni dari sekolah 

Madrasah Aliyah DDI Pattojo, sehingga dengan begitu, diharapkan data yang 

hendak diperlukan penulis dapat berjalan dengan lancar dan hasil penelitian nanti 

dapat memberikan manfaat bagi sekolah. 

B. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan fenomenologis. 

Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna, pemahaman,  pengertian  

tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat 

langsung atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, dan 

menyeluruh. Pada penelitian ini peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi 

atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan 

makna disimpulkan  selama  proses  berlangsung  dari  awal  sampai  akhir  

kegiatan, bersifat naratif, dan holistik.  Pendekatan fenomenologi menekankan 

pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik gejala, simbol, maupun 

deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan 

holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan 

secara naratif. Gejala atau fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

proses implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran Akidah Akhlak. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat asal data 

penelitan diperoleh. Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan  data 

kepada pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat 

penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai  pemilik 

informasi, sebagai sumber informasi (key informan). Data diartikan  sebagai fakta 

                                                             
3 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 86. 
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atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati,  dirasa dan dipikirkan 

peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti4 

 Sumber data primer yang dimaksud adalah keseluruhan sumber data utama 

yang menjadi objek penelitian dengan cara peneliti memperoleh data di lapangan, 

yang bersumber dari peserta didik dan tenaga pendidik Madrasah Aliyah DDI 

Pattojo Kab.  Soppeng.  Pendidik  atau  guru  bidang  studi  yang  dijadikan  

sumber  data primer di penelitian ini adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak. 

2. Sumber Data  Sekunder 

 Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data semisal yang mendukung data primer yang dapat 

diperoleh di luar objek penelitian, yang meliputi: dokumen- dokumen peserta 

didik Madrasah Aliyah DDI Pattojo serta referensi atau buku-buku yang relevan 

dengan masalah yang menjadi fokus penelitian yang berkaitan dengan 

pembelajaran Behavioristik. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

observasi dan  metode dokumentasi. Adapun metode tersebut:   

1. Observasi 

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.  Dalam 

menggunakan metode tersebut agar lebih efektif maka peneliti menggunakan 

pedoman observasi dan list dokumentasi sebagai instrument dalam penelitian. 

Instrumen tersebut berisi  item-item tentang catatan peneliti mengenai 

implementasi teori behavioristik terhadap pembelajaran akidah akhlak di 

Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng. 

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan 

oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mengamati secara 

langsung implementasi teori  behavioristik dalam pembelajaran Akidah Akhlak.  

Pada metode observasi ini, penulis menggunakan observasi partisipatif. 

                                                             
4 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan 

Paparan Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2005), 62 
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Obsevasi partisipatif merupakan metode yang bertujuan untuk memperoleh data 

yang lengkap. Metode ini dilakukan dengan membuat kedekatan secara mendalam 

dengan suatu komunitas atau  lingkungan alamiah dari objek. Penulis 

menempatkan diri sebagai bagian dari objek yang sedang diteliti tersebut. 

Terdapat beberapa macam kategori partisipan yaitu peran lengkap yaitu pengamat 

berperan menjadi anggota penuh dari objek yang diamati, peran sebagai pengamat 

yaitu peneliti berperan sebagai pengamat saja, pengamat sebagai pemeran serta 

yaitu peneliti ikut serta melakukan yang juga dilakukan oleh narasumber, dan 

pengamat penuh yaitu pengamatan yang dilakukan terpisah sehingga subjek tidak 

merasa sedang diamati. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu  

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Pewawancara dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 

sedangkan yang akan diwawancarai adalah  tenaga pendidik, peserta didik dan 

beberapa pengurus Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng. 

Menurut Michael Quinn Patton sebagaimana dikutip oleh  Rulam Ahmadi 

cara  yang utama dilakukan oleh ahli peneliti kualitatif  untuk memahami persepsi, 

perasaan dan pengetahuan orang-orang  adalah wawancara mendalam, mendetail 

atau intensif adalah upaya menemukan pengalaman-pengalaman informan dari 

topik tertentu  atau melaksanakan wawancara untuk mencari data diperlukan  

pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa informasi.5 Hal yang 

paling penting dari wawancara mendalam adalah peneliti  berbaur dan mengambil 

bagian aktif dalam situasi sosial penelitian, sehingga peneliti dapat memanfaatkan 

pendekatan ini untuk mengumpulkan data selengkap-lengkapnya.6 

Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan terhadap beberapa 

subjek penelitian untuk dapat mengetahui bagaimana bentuk pembelajaran yang 

                                                             
5 Rulam Ahmadi, Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif, (Malang: Universitas   

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,2005). h. 71 
6 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif,(Surabaya: 

Unesa Press, 2008), h. 26 
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dilakukan oleh pendidik di Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng. 

Wawancara yang ini digunakan untuk dapat mengetahui lebih mendalam tentang 

implementasi  teori behavioristik dalam pembelajaran akidah ahklak. Data yang 

ingin diproleh berupa: 

a. implementasi teori behavioristik dalam perencanaan pembelajaran Akidah 

Akhlak di Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng? 

b. implementasi teori behavioristik dalam pelakasanaan pembelajaran Akidah 

Akhlak di Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng 

c. implementasi teori behavioristik dalam penilaian pembelajaran Akidah  

Akhlak di Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng 

Pada metode wawancara ini, penulis menggunakan jenis wawancara yakni 

wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

memperhatikan unsur 5 W + 1 H tanpa berkembang menjadi pokok-pokok 

pertanyaan yang lain. Proses ini bisa memakan waktu relatif singkat lantaran 

dibahas sesuai dengan topik penelitian yang dibuat. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak  langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen artinya 

barang-barang yang tertulis. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data 

dengan mencatat data-data yang sudah ada dengan alasan yang dapat 

dipertanggung jawabkan, yaitu, dokumen merupakan sumber yang stabil, berguna 

sebagai bukti untuk pengujian, sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya 

yang alamiah, tidak reaktif, sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian 

isi, dan hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas 

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.7 

Dengan demikian dokumen sebagai sumber data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis yang berisi tentang 

pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak dengan konsep behavioristik di 

Madrasah Aliyah Kab, Soppeng Dokumen yang dimaksud dapat berupa: 

a. Data Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

                                                             
7 Riyanto dan Yatim, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: SIC, 2010) h. 82 
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b. Data Siswa 

c. Data Laporan Hasil Belajar Peserta Didik.  

Pada metode dokumentasi ini, penulis menggunakan handphone yang 

mendukung fitur kamera dan perekam suara. Fitur kamera digunakan untuk 

memperoleh data berupa gambar yang menyangkut data-data yang disebutkan di 

atas. Fitur perekam suara digunakan untuk memperoleh data hasil wawancara dari 

masing-masing narasumber. 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri untuk 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.8Peran peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data dengan menggunakan: 

1. Pedoman Observasi 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur  

fenomena (variabel) alam maupun sosial yang diamati. Suatu instrumen harus 

teruji validitas dan reliabilitasnya agar dapat memperoleh data yang valid dan 

reliabel. Pada prinsipnya meneliti merupakan kegiatan pengukuran terhadap 

fenomena sosial maupun alam, karena prinsipnya adalah kegiatan pengukuran, 

maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur ini biasanya diistilahkan dengan 

instrumen penelitian.9 Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang 

dipergunakan dalam menguku fenomena atau gejala alam maupun sosial yang 

diamati oleh peneliti. Salah satu instrumen penelitian yang sering digunakan 

adalah pedoman observasi. Instrumen data dalam observasi ini berisi catatan 

tentang Implementasi Teori Behavioristik dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di 

Madrasah Aliyah DDI Pattojo. 

2. Pedoman Wawancara  

 Instrumen data dalam wawancara ini disusun dalam bentuk 

pedomanwawancara yang berisi sejumlah pertanyaan yang hendak dijawab oleh 

                                                             
8 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan 

Kualitatif),(Jakarta: GP Press, 2008), h. 222 
9Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, h. 147-148 
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informan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan verbal kepada informan yang merupakan sebagian dari subjek 

penelitian yaitu pimpinan, tenaga pendidik, kependidikan, dan peserta didik 

Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng. 

3. List dokumentasi  

List dokumentasi berisi tentang dokumen tertulis para narasumber yakni 

pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik di Madrasah 

Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman  menegaskan, 

bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik 

pengumpulan data yang berbedabeda, seperti interviu, observasi, kutipan, dan 

dari dokumen, catatancatatan melalui tape; terlihat lebih banyak berupa katakata 

dari pada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis 

sebelum dapat digunakan. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis 

dengan mengikuti model alir. Peneliti melakukan tiga kegiatan analisis  data 

secara serempak, yaitu: (1) reduksi data (data reduction); (2) data display (display 

data); dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Lebih jauh Miles dan Hubberman 

mengemukakan tentang ketiga kegiatan tersebut di atas sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data ‚mentah‛ yang terlihat 

dalam catatan tertulis lapangan (written-up field notes).  Pada tahap ini penulis 

melakukan proses penyeleksian data yang diperoleh dari lapangan agar data yang 

diperoleh dapat terfokus pada objek yang akan diteliti.Oleh karena itu reduksi data 

berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan, ini berarti pula reduksi data 

telah dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada waktu 

penyusunan proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, 

perumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan 
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data. Juga dilakukan pada waktu pengumpulan data, seperti membuat kesimpulan, 

pengkodean, membuat tema, membuat cluster, membuat pemisahan dan menulis 

memo.   

Reduksi data dilanjutkan sesudah kerja lapangan, sampai laporan akhir 

penelitian lengkap dan selesai disusun. Reduksi data adalah kegiatan yang tidak 

terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data yang akan diberi kode, 

kemudian  ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa 

pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu 

bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan 

mengorganisasikan data dalam satu cara jika kesimpulan akhir dapat digambarkan 

dan diverifikasikan.    

Pada tahap reduksi data ini, penulis akan menghilangkan atau mereduksi 

data mentah menjadi data yang siap diolah untuk menjadi data hasil penelitian. 

Hal ini karena data mentah yang diperoleh masih sangat kompleks, sehingga perlu 

penyederhanaan. 

2. Data Display 

Kegiatan utama kedua dalam tata alir kegiatan analisis data adalah data  

display. Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun 

yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data 

display dalam kehidupan seharihari atau dalam interaksi sosial masyarakat 

terasing, maupun lingkungan belajar di sekolah atau data display surat kabar 

sangat berbeda antara satu dengan yang lain, namun dengan melihat tayangan atau 

data display dari suatu fenomena akan membantu seseorang memahami apa yang 

terjadi atau mengerjakan sesuatu.  

Kondisi yang demikian akan membantu pula dalam melakukan analisis 

lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan. Bentuk display data 

dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau 

peristiwa itu terjadi di masa lampau. Pada tahap ini penulis menyajikan data 

mentah yang telah direduksi pada tahap pertama tadi. Data ya ng ada pada tahap 

ini data yang dianalisis dan diuraikan sesuai pada rumusan masalah yang telah 

dibuat. 
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3. Kesimpulan/Verifikasi 

Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan/  

verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi 

makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya. Memo dan memo telah ditulis, 

namun kesimpulan akhir masih jauh. Peneliti harus jujur dan menghindari bias 

subjektivitas dirinya. Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi 

yang digunakan dalam pengesahan dan pengolahan data, serta pengalaman 

peneliti dalam penelitian kualitatif, akan memberi warna kesimpulan penelitian.   

Reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi harus 

dimulai sejak awal; inisiatif berada di tangan peneliti; tahap demi tahap 

kesimpulan telah dimulai sejak awal. Ini berarti apabila proses sudah benar dan 

data yang dianalisis telah memenuhi standar kelayakan dan konformitas, maka 

kesimpulan awal yang diambil akan dapat dipercayai. Kesimpulan menuntut 

verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga 

mengecek dengan data lain, namun perlu diingat bahwa seandainya menambah 

data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data display data dan penarikan 

kesimpulan berikutnya. 

Pada tahap akhir ini akan membuat kesimpulan dari data yang telah 

dianalisis pada tahap sebelumnya. Kesimpulan yang dibuat memuat garis-garis 

besar dari pembahasan dalam rumusan masalah. 

G. Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini dengan melakukan 

teknik pemeriksaan data kualitatif Moleong atau seperti yang dikemukakan oleh 

Burhan Bungin dengan istilah “meta-metode” yaitu menggunakan beberapa 

metode sekaligus dalam suatu penelitian yang dilakukan secara linear, untuk 

menguji apakah data yang diperoleh dalam penelitian itu adalah sah dan benar.10  

Berikut ini beberapa teknik pemeriksaan data yang dilakukan untuk menjamin 

keabsahan data hasil penelitian yaitu: 

1. Referensi 

                                                             

10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, h. 254.  
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  Referensi dilakukan dengan membuat catatan lapangan, membuat 

transkrip pengamatan dimana peneliti berperan serta dalam mengumpulkan 

dokumen untuk memperkuat hasil pengamatan. 

2. Triangulasi  

  Triangulasi selain berfungsi sebagai teknik pengumpulan data juga 

berfungsi menguji kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dan berbagai 

sumber data. Menurut Sugiyono triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data  yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada.11 Triangulasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yakni:12 

a. Triangulasi teknik, yaitu pengumpulan data dengan berbagai macam cara 

dengan sumber yang sama. Triangulasi teknik digunakan untuk 

membandingkan hasil wawancara dengan data hasil observasi dengan data 

hasil observasi dan dokumentasi terkait dengan peneliti. Tringulasi teknik 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati secara langsung 

implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran akidah akhlak 

dengan data hasil wawancara dan dokumentasi. 

b. Triangulasi sumber, yaitu pelaksanaan triangulasi dengan satu sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sumber digunakan 

untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek 

ulang data yang diperoleh dari beberapa sumber terhadap sumber yang 

lainnya. Untuk mengetahui Penerapan metode teori belajar behaviostik 

dalam pembelajaran akidah akhlak dibagi menjadi tiga fokus yaitu metode, 

aspek guru serta kelebihan dan kekurangan, maka peneliti membandingkan 

hasil wawancara dengan guru, murid dan wakil kepala sekolah lainnya 

dengan informasi yang lain 

c. Triangulasi waktu, yakni suatu data dikumpulkan pada waktu yang 

berbeda-beda untuk mengetahui tidak adanya perubahan data dalam waktu 

yang berbeda.  

                                                             
11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif , 

(Bandung; Alfabeta, 2016), h. 309 
12 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi 

Peneliti  Pemula (Gowa: Pusaka Al-Maida, 2020), h. 98-100 
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Teknik triangulasi digunakan oleh penulis sebagai metode check dan rechek. 

Teknik ini bertujuan untuk menjamin kebenaran data yang diperoleh dari berbagai 

macam  metode yang digunakan Seperti Observasi, Wawancara, dan 

Dokomentasi.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI TEORI BEHAVIORISTIK 

DALAM PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI MADRASAH 

ALIYAH DDI PATTOJO KABUPATEN SOPPENG 

 

A. Gambaran Lokasi Umum Penelitian 

1. Gambaran Lokasi Penelitian  

Kabupaten Soppeng merupakan  salah satu  kabupaten  yang  berada di 

wilayah provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watan Soppeng dan kabupaten 

tersebut memiliki luas wilayah 1.359,44 km.1 

Secara geografis Kabupaten Soppeng terletak diantara 4 derajat sebelah 

Utara Kota Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan batas-batas 

sebagai berikut: Sebelah Utara Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten 

Wajo, Sebelah Timur Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone, Sebelah Selatan 

Kabupaten Bone dan Kabupaten Barru, Sebelah Barat Kabupaten Barru. 

Sedangkan Pondok Pesantren Al-Irsyad DDI Pattojo berada di Kecamatan 

Liliriaja Desa Rompegading jalan maccini. Lokasi Pesantren berada di depan 

Rumah warga, asrama pondok dan kanan kebun, kiri rumah warga dan dibelakang 

sawah.  

Pondok pesantren DDI Pattojo merupakan lembaga pendidikan yang 

menyeimbangkan antara kurikulum pendidikan Agama Islam dan pengetahuan 

umum dalam kurikulumnya. Para santri/siswanya harus tinggal dan mandiri di 

dalam asrama yang telah disediakan, terikat dengan peraturan, diawasi serta 

dibimbing oleh para ustadz/uztadzah. Pesantren DDI Pattojo merupakan tempat 

kader da’i dalam menyebarkan ilmu Agama Islam yang jauh dari bid’ah, tahayul 

dan khurofat di masyarakat. Peran pesantren semakin terasa, dalam suasana bulan 

ramadhan. Dalam penyebaran ilmu agama, pondok Pesantren DDI Pattojo 

melaksanakan pengajian kitab kuning kuning rutin, mengadakan dakwah untuk 

para santri setiap bulan suci Ramadhan, serta sholat subuh berjamaah dan 

                                                             

1A. Wanua Tengke dan Aswar Nasyaruddin, Orang Soppeng, Orang Beradab: Sejarah, 

Silsilah Raja-raja dan Objek Wisata (Cet. II; Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), h. 17. 
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diberikan kajian oleh para ustadz alumni dari pondok pesantren. Di  Pondok 

Pesantren DDI Pattojo didukung oleh pendidik professional, sarana dan prasarana 

yang memadai dalam menyelenggarakan pendidikan, misalnya masjid, dan ruang 

kelas. Selain itu juga didukung dengan adanya pondokan yang difungsikan 

sebagai tempat tinggal para santri. Dengan demikian, santri tidak kembali ke 

rumah untuk beristirahat setelah belajar, melainkan mereka kembali ke pondok 

(asrama) yang sudah disediakan. Untuk mengetahui keadaan sarana dan prasarana 

yang dimiliki Pondok Pesantren DDI Pattojo dapat dilihat seperti yang diuraikan 

di bawah ini: 

1) Pondok Pesantren DDI Pattojo memiliki 6 gedung yang representatif untuk 

keperluan kegiatan belajar mengajar. Gedung tersebut berada di dalam 

lingkungan Pondok Pesantren, 

2) Pondok Pesantren DDI Pattojo memiliki 5 buah asrama untuk santri; 2 buah 

asrama untuk santri putra (1 asrama khusus santri program Tahfidz, dan 2 

asrama untuk santri Aliyah dan tsanawiyah) dan 1 asrama untuk putri. 

3) Pondok Pesantren DDI Pattojo memiliki 2 (dua) buah kantin. Satu kantin 

biasa digunakan untuk keperluan konsumsi santriwan yang tinggal di sekitar 

asrama putra, sedang kantin lainnya di bagian dekat asrama putri 

menyediakan keperluan makan dan minum santriwati. 

4) Terdapat sebuah masjid yang biasa digunakan santriwan/santriwati untuk 

kegiatan ibadah setiap hari. 

5) Pondok Pesantren DDI Pattojo memiliki ruangan perpustakaan dengan 

koleksi buku/kitab yang mencapai ratusan judul buku dan kitab, untuk buku 

yang bersifat fisik/manual. 

6) Pondok Pesantren DDI Pattojo memiliki ruangan yang dapat digunakan 

sebagai aula. Ruangan tersebut terdapat di Madrasah Tsanawiyah dan dapat 

memuat sampai seratus orang. 

7)  Fasilitas laboratorium bahasa di Pondok Pesantren DDI Pattojo sangat besar 

manfaatnya dalam meningkatkan penguasaan kemahiran berbahasa Arab bagi 

santri. 
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8) Ruangan kelas yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Pattojo sebanyak 24 

ruangan yang representative pada 6 gedung. 

9) Tiap kelas yang ada di Pondok disediakan kursi belajar santri sesuai dengan 

jumlah ideal setiap kelas yaitu 30 orang. 

10) Kursi dan meja guru yang representatif juga disediakan pada setiap kelas 

sehingga kegiatan belajar dan mengajar dapat berlangsung dengan baik dan 

lancer. 

11) Pada setiap kelas disiapkan whiteboard yang berfungsi sebagai alat bantu 

utama dalam kegiatan belajar-mengajar kepada santri. 

12) Terdapat juga LCD yang dapat dipergunakan oleh para guru untuk 

mempermudah dalam menyampaikan materi pelajarannya kepada santri 

secara efektif dan efisien. 

13) Pengadaan fasilitas kipas angin sebanyak dua buah setiap ruang kelas tentu 

sangat membantu proses pembelajaran sehingga dapat berlangsung dengan 

baik dan nyaman,   

14) Fasilitas computer juga dipandang sangat penting guna membantu proses 

administrasi tata usaha pesantren. 

15) Pondok Pesantren DDI Pattojo juga memiliki kendaraan operasional berupa 

mobil sehingga hal ini sangat mempermudah dalam melakukan sosialisasi ke 

daerah-daerah. 

16) Fasilitas toilet/WC yang memadai juga disediakan oleh pesantren dalam 

rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi segenap guru dan 

santri. 

Pondok Pesantren DDI Pattojo didirikan sejak tahun 1932 dan bergabung 

dengan Darud Da’wah Wal-Irsyad pada tahun 1947. Madrasah Tsanawiah DDI 

Pattojo terletak di tengah perkampungan Maccini, Desa Rompegading. Santrinya 

baik dari sekitar pesantren, bahkan dari luar Kabupaten Soppeng. Terdapat 4 

lokasi pondokan diantanya:  

1. Lokasi I sebelah Timur lapangan sepak bola: luas 1.440 M2 (lokasi Mts 

2. Lokasi II sebalah Utara lapangan sepak bola: luas 672 M2, (Full Bangunan) 

3. Lokasi III sebelah Selatan lapangan sepak bola luas 476 M2 (lokasi MTS),  
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4. Lokasi IV sebelah Selatan Mesjid Jami luas 13.300 M2 (lokasi madrasah 

aliyah). 

2. Profil Sekolah 

Profil sekolah merupakan dokumen penting yang mencerminkan identitas, 

kualitas, dan kinerja sebuah institusi pendidikan. Dalam konteks ini, isu-isu terkait 

dengan fungsi profil sekolah mencakup keakuratan informasi, relevansi data, dan 

transparansi, yang secara signifikan mempengaruhi persepsi dan keputusan para 

pemangku kepentingan terkait lembaga pendidikan tersebut. 

Tabel 4.1 Identitas Madrasah MA DDI Pattojo 

 

 

Identitas Madrasah 

1 Nama Lembaga Madrasah Aliyah Pontren Al-

Irsyad DDI Pattojo 

2 NPSN 69733835 

3 Status Akreditasi A/2018 

4 Alamat Jl. AG.H.Muh.Arsyad Lannu No. 
Desa Rompegading Kec.Liliriaja, 
Kab.Soppeng 

5 No. Statistik Madrasah 131273120172 

6 No Akte BH.I/BII/SK-10/72 

7 Tahun didirikan 1972 

8 Desa Rompegading 

9 Kecamatan Liliriaja 

10 Kabupaten Soppeng 

11 Kode Pos 90861 

12 E- mail Ma.ddipattojo@gmail.com 

mailto:Ma.ddipattojo@gmail.com
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Berikut nama-nama tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Aliyah 

DDI Pattojo 

Tabel 4.2: Nama-Nama Tenaga Pendidik dan Kependidikan MA DDI Pattojo 

No Nama Jabatan Status 

1 Abdul Haris, S.Ag, MM Kepala Madrasah PNS 

2 Abdul Fitra, S.Pd Guru Kimia GBPNS 

3 Akhiruddin, S.Ag Wakamad Sarana dan 

Prasaran dan Guru 

Ekonomi 

PNS 

4 Andi Fitriadi, A.Md. Kepala Tata Usaha GBPNS 

5 Ariswandi, S.Pd Guru Fiqhi GBPNS 

6 Atirah, S.Pd Wali Kelas dan Guru 

Biologi 

GBPNS 

7 Ayu Musfira, S.Pd Wali Kelas dan Guru 

Bahasa Indonesia, 

Bendahara BOS 

GBPNS 

8 Dewi Arisanti, S.Ag Wali Kelas/ Guru Akhlak 

dan Fiqhi 

GBPNS 

9 Fenni Alvonita, S.Pd Guru Bahasa Indonesia GBPNS 

10 H. Erwing Nade, Lc, MA Wakamad Humas dan 

Guru Bahasa Arab 

GBPNS 

11 Hamriah, S.IP Wakamad Kurikulum/ 

Guru PKn/ Pembina OSIS 

dan Pramuka 

GBPNS 

12 Hasnatang, S.Pd.I Wali Kelas dan Guru 

Akidah Akhlak 

PPPK 

11 Helsiana Sari, S.Pd Guru Ilmu Kalam dan 

Hadist 

GBPNS 

12 Jusman, A.Ma Staff Perpustakaan GBPNS 

13 KM. Sutriawal, S.Ag Guru Ilmu Tafsir GBPNS 

14 Lilis Permatasari, S.Pd Wali Kelas/ Guru Sejarah 

dan Sejarah Indonesia 

GBPNS 

15 Mu’minayah, S.Pd.I Guru Seni Budaya GBPNS 

16 Nilda Mujahidah, S.Pd Wali Kelas/ Guru Georafi 

dan Prakarya 

GBPNS 

17 Nur Syam Sahri Anas, S.Pd. 

M.Pd 

Wakamad Kesiswaan/ 

Guru SKI dan Pembina 

Pramuka PA 

GBPNS 
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18 Nurfiani, S.Pd Wali Kelas dan Guru 

Matematika 

GBPNS 

19 Nurrahma Staff Tata Usaha GBPNS 

20 Nursiang, S.Pd.I Wali Kelas dan Guru 

Bahasa Inggris 

GBPNS 

21 Rahmawati, S.Pd Guru Matematika dan 

Fisika 

PNS 

22 Rizka, S.Pd Wali Kelas/ Guru Bahasa 

Arab 

GBPNS 

23 Salawati, S.Pd., MM Guru BK dan Guru 

Sosiologi 

PNS 

24 Sirajuddin, S.Pd Guru Al Qur’an Hadist GBPNS 

25 Syahril, S.Pd Guru Penjas GBPNS 

26 Tamrin Guru Al Qur’an Tadjwid GBPNS 

 

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Madrasah Aliyah DDI Pattojo 

Kabupaten Soppeng adalah 

Visi MA DDI Pattojo 

"Terwujudnya Santri Yang Berprestasi, Terampil Dalam Ilmu Pengetahuan Dan 

Tekhnologi, Berakhlakul Karimah Berlandaskan Iman Dan Taqwa" 

  Misi MA DDI Pattojo 

1. Melaksanakan pendidikan berbasis keIslaman. 

2. Membentuk karakter santri yang jujur, kreatif, bertanggung jawab, berilmu 

amaliah dan beramal ilmiah yang dilandasi dengan nilai-nilai Al-Qur'an. 

3. Mendidik generasi muda yang terampil, produktif, handal dan mandiri dengan 

perpaduan kurikulum yang berlaku dan pembelajaran kepesantrenan. 

4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan santri dalam menggali potensi, 

meraih prestasi dan berakhlak Qur'ani di Era Digital. 

Secara umum kurikulum yang digunakan sejumlah pesantren di Indonesia 

relatif hampir sama. Perbedaan yang menonjol dapat dilihat pada disparitas 

pesantren salafiyah dan khalafiyah sebagaimana yang diderivasikan Kementerian 
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Agama. Begitu pula dengan Pondok Pesantren DDI Pattojo dalam 

menyelenggarakan pendidikannya menggunakan dan Kurikulum 2013. Pondok 

Pesantren DDI Pattojo berorientasi pada pengembangan ilmu agama juga 

mengembangkan ilmu umum sebagai persiapan untuk menghadapi persaingan di 

tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi untuk mewujudkan santri yang 

memiliki budi pekerti luhur, berakhlak mulia serta senantiasa berpegang teguh 

pada ajaran agama Islam memiliki wawasan luas sehingga mampu berkompetisi. 

Kurikulum pendidikan Islam dirancang berdasarkan konsep tauhid dalam 

hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Berbeda tingkatan 

berbeda pula kurikulum yang digunakan. Tsanawiyah; ilmu dan keterampilan 

terapan. Madrasah Aliyah; ilmu dan aliran pemikiran ilmu agama Islam.  

Kurikulum yang digunakan dalam pengajian halaqah (pesantren) telah ditetapkan 

oleh pondok pesantren: 

1. Kurikulum yang diatur sendiri yang diintegrasikan dengan kurikulum 

Departemen Agama (Kementerian Agama) 

2. Kurikulum yang mengacu pada kurikulum Kementerian Agama RI. 

3. Kurikulum pemerintahan/pendidikan (K13). 

 

Jumlah peserta didik di madrasah Aliyah tahun pembelajaran 2023//2024 

seluruhnya berjumlah 206 orang. Perkembangannya pun merata antara kelas. 

Peserta didik di kelas X berjumlah 73 orang, peserta didik di kelas XI berjumlah 

67 orang. Sedangkan di kelas XII berjumlah 66 orang. Separuh dari peserta 40 % 

berasal dari luar Daerah Kab. Soppeng. Antara lain, Bone bagian Barat 40 % dan 

20 % dari penduduk setempat semua santri berasal dari jauh tinggal di asrama. 

Biasanya setelah proses pembelajaran pada hari kamis mereka pulang ke kampung 

masing-masing dan kembali pada hari Jumat sore karena pada malam sabtu secara 

rutin mereka mengikuti pengajian kitab kuning dan kegiatan pengembangan diri 

lainnya. 
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B. Implementasi Teori Behavioristik Dalam Perencanaan Pembelajaran 

Akidah Akhlak Di Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng 

Dalam suatu kegiatan perencanaan merupakan hal yang terpenting dalam 

mencapai suatu tujuan, karena tanpa adanya suatu perencanaan pelaksanaan suatu 

kegiatan akan  mengalami kesulitan  dalam  mencapai tujuan yang diinginkan. 

Seperti, penyimpangan arah dalam  mencapai tujuan suatu kegiatan atau 

kurangnya anggaran dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang menyebabkan 

terkendalanya kegiatan tersebut. 

Pada bab sebelumnya, telah dibahas tentang konsep dasar Teori 

Behavioristik dan relevansinya dalam konteks pendidikan. Teori ini menekankan 

pentingnya pengamatan terhadap perilaku nyata sebagai hasil belajar, di mana 

lingkungan memiliki peran sentral dalam membentuk respons dan tindakan 

individu. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip teori behavioristik secara 

konkret, penelitian ini akan mengeksplorasi implementasinya dalam perencanaan 

pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah DDI Pattojo 

Kab. Soppeng. 

Sebelum memasuki langkah-langkah implementasi, bagian ini akan 

menguraikan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh beberapa narasumber di 

Madrasah Aliyah DDI Pattojo. Wawancara ini memiliki tujuan untuk menggali 

pemahaman  tentang teori behavioristik dan bagaimana perencanaan dari 

implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran akidah akhlak. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu  Hasnatang S.Pd.I selaku guru 

mata pelajaran Akidah Akhlak terkait teori behavioristik  

"Dalam teori behavioristik, saya paham bahwa kita dapat membentuk 

kebiasaan dan perilaku baru melalui penguatan. Dalam mengajar Akidah 

Akhlak, kami bisa merancang aktivitas yang mendorong siswa untuk 

berperilaku sesuai dengan nilai-nilai keteladanan. Dari pembiasaan-

pembiasaan positif yang diterapkan akan menghasilkan karakter yang baik 
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pula bagi peserta didik."2 

Senada halnya yang disampaikan oleh Bapak Nursyam Sahri Anas S.Pd, 

M.Pd  selaku wakil kepala madrasah bagian kesiswaan MA DDI Pattojo Kab. 

Soppeng menjelaskan bahwa 

Perubahan tingkah laku atau pembentukan karakter siswa tentunya dimulai 

dari pembiasaan-pembiasaan yang baik yang dilakukan dari intrusksi atau 

aturan-aturan sekolah yang ada. hal ini pun sejalan dengan konsep teori 

behavioristik yang menekankan perubahan tingkah laku melalui adanya 

upaya penstimulusan yang dilakukan peserta didik dalam membentuk 

karakter peserta didik3 

Dari observasi wawancara tersebut,  peneliti mengamati bahwa 

narasumber, yaitu Ibu Hasnatang S.Pd.I selaku guru mata pelajaran dan Bapak 

Nur Syam Sahri Anas S.Pd, M.Pd selaku  wakil kepala madrasah bagian 

kesiswaan MA DDI Pattojo Kab. Soppeng  memiliki pemahaman yang konsisten 

mengenai konsep pembelajaran berbasis behavioristik  dalam konteks pengajaran 

mata pelajaran Akidah Akhlak. 

Mereka sepakat bahwa teori behavioristik dapat digunakan untuk 

membentuk kebiasaan dan perilaku baru pada siswa melalui penguatan positif. 

Guru mata pelajaran Akidah Akhlak merancang aktivitas yang mendorong siswa 

untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai keteladan , dan memberikan umpan 

balik positif untuk menguatkan perilaku positif tersebut. Dalam pandangan 

Wakamad, pembentukan karakter siswa dimulai dari pembiasaan-pembiasaan baik 

yang didukung oleh instruksi atau aturan-aturan sekolah, yang sesuai dengan 

konsep teori behavioristik yang menekankan perubahan perilaku melalui 

penstimulusan yang dilakukan oleh peserta didik dalam membentuk karakter.  

Kesimpulannya, narasumber memahami bahwa pembelajaran berbasis 

behavioristik dalam pengajaran mata pelajaran Akidah Akhlak adalah pendekatan 

yang menekankan pada perubahan perilaku siswa melalui penggunaan 

                                                             
2 Ibu  Hasnatang S.Pd (43 Tahun) Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo, Wawancara,  

Soppeng, 12 September 2023. 
3 Nur  Syam Sahri Anas S.Pd, M.Pd (28 Tahun ) Wakamad Kesiswaan MA DDI Pattojo, 

Wawancara, Soppeng 15 September 2023. 
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rangsangan, respons, dan penguatan positif. Mereka menyadari bahwa perilaku 

siswa dapat dipengaruhi dan diperkuat melalui pengalaman belajar yang terukur 

dan respons yang tepat dari lingkungan sekitarnya, termasuk dari guru dan sesama 

siswa. Implementasi konsep ini diharapkan dapat membentuk perilaku positif dan 

karakter yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika Islam dalam lingkungan 

Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kabupaten Soppeng. 

Pada tahap perencanaan sesuai pada prinsip tahapan pembelajaran berbasis 

behavioristik menurut Mukiman 4diantaranya: 

1. Guru menyusun RPP dan mengidentifikasi tujuan pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi penelitian dapat diperoleh data tentang 

Persiapan pembelajaran akidah akhlak yang dilakukan di MA DDI Pattojo yaitu 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), menentukan tujuan yang 

akan dicapai, menentukan metode serta media yang tepat. Dengan persiapan 

tersebut diharapkan agar pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak dapat berjalan 

dengan baik. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti perumusan tujuan 

pembelajaran dalam pembelajaran akidah akhlak terintegrasi dengan prinsip-

prinsip behavioristik hal ini diungkapkan  Ibu Hasnatang S.Pd.I yang  mengatakan 

bahwa:  

Dalam merencanakan pembelajaran Akidah Akhlak, saya berupaya untuk 

menerapkan prinsip-prinsip teori behavioristik untuk mencapai hasil pembelajaran 

yang optimal. Saya memulai dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang 

spesifik, terukur, dan dapat diamati secara konkret. Misalnya, jika tujuan 

pembelajarannya adalah materi menghindari sikap tercela, saya akan merumuskan 

tujuan seperti siswa dapat mengidentifikasi situasi di kehidupan sehari-hari yang  

dimaksud dari perbuatan tercela tersebut sehingga peserta didik dapat 

menunjukkan respons positif.5 

2. Mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal belajar 

Siswa sebagai subjek yang akan diharapkan mampu memiliki sejumlah 

kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan 

                                                             
4 Mukminan..Teori Belajar dan Pembelajaran. Yogyakarta: P3G IKIP. 1997. h. 27 
5 Ibu  Hasnatang S.Pd (43 Tahun) Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo, Wawancara,  

Soppeng, 12 September 2023. 
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kompetensi dasar, perlu kiranya dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya. 

Hal ini dilakukan mengingat siswa yang belajar di sekolah tidak datang tanpa 

berbekal apapun sama sekali (mereka sangat mungkin telah memiliki sejumlah 

pengetahuan dan keterampilan yang di dapat di luar proses pembelajaran). Selain 

itu, setiap siswa juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri dalam hal mengakses 

dan atau merespons sejumlah materi dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil 

wawancara oleh Ibu Hasnatang S.Pd. Mengatakan bahwa: 

Mengenali peserta didik tentunya sangat penting dan akan membantu 

pendidik dalam merencanakan dan mengaplikasikan kebutuhan siswa 

dalam proses belajar mengajar, seperti gaya belajar yang cocok diterapkan 

di kelas, memberikan contoh yang kontekstual sesual latar belakang sosial 

kebudayaan siswa, sehingga informasi yang didapat membantu pendidik 

merencanakan pembelajaran berbasis behavioristik yang sesuai dengan 

kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa.6 

3. Mengembangkan Strategi Pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara  dengan  Ibu Hasnatang S.Pd.I 

mengungkapkan: 

Dalam penggunaan strategi pembelajaran saya sering memakai pendekatan 

secara langsung atau dengan metode ceramah, tanya jawab,  diskusi dan 

menggunakan pendekatan keteladanan. Biasanya setelah menjelaskan 

materi saya akan memberikan umpan balik ke peserta didik untuk bertanya 

dan  jika ada peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan saya 

berikan apresiasii berupa pujian, kemudian saya mencoba menambahkan 

jawabanya.7 

Peneliti mengamati bahwa yang  lakukan dengan Ibu Hasnatang S.Pd.I  

dalam penggunaan strategi pembelajaran,  Ibu Hasnatang cenderung memakai 

pendekatan langsung melalui metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan 

keteladanan. Pendekatan ini dapat sangat relevan dengan penerapan teori 

                                                             
6 Ibu  Hasnatang S.Pd (43 Tahun) Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo, Wawancara,  

Soppeng, 12 September 2023. 
7 Ibu  Hasnatang S.Pd (43 Tahun) Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo, Wawancara,  

Soppeng, 12 September 2023. 
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behavioristik dalam pembelajaran. 

Dalam teori behavioristik, penguatan positif memiliki peran penting dalam 

membentuk dan memperkuat perilaku yang diinginkan. Ibu Hasnatang tampaknya 

menggunakan pujian dan apresiasi sebagai bentuk penguatan positif ketika siswa 

menunjukkan perilaku etis atau berhasil menjawab pertanyaan dengan baik. Hal 

ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori behavioristik yang menekankan 

penggunaan penguatan positif untuk meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku 

tersebut akan terjadi kembali di masa depan. 

Pendekatan Ibu Hasnatang juga mencerminkan aspek pemberian umpan 

balik yang merupakan bagian penting dari teori behavioristik. Memberikan umpan 

balik kepada siswa setelah menjawab pertanyaan atau berpartisipasi dalam diskusi 

dapat membantu memperjelas harapan dan standar perilaku yang diinginkan, 

sehingga siswa memiliki panduan yang jelas tentang apa yang diharapkan dari 

mereka. Dalam hal penambahan jawaban, langkah ini juga dapat diartikan sebagai 

pemberian penguatan positif tambahan.  

Dengan memberikan jawaban yang lebih mendetail atau memberikan 

informasi lebih lanjut setelah siswa menjawab pertanyaan dengan benar, Anda 

memberikan penguatan tambahan untuk perilaku yang diinginkan tersebut. Ini 

dapat membantu memperkuat koneksi antara perilaku yang diharapkan dan 

penguatan positif yang diberikan, sehingga siswa cenderung lebih termotivasi 

untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Secara keseluruhan, pendekatan Ibu Hasnatang mencerminkan penerapan 

prinsip-prinsip teori behavioristik dalam strategi pembelajaran. Penguatan positif, 

umpan balik, dan penambahan jawaban sebagai bentuk penguatan tambahan 

adalah aspek-aspek yang sesuai dengan teori tersebut. Namun, seiring dengan 

perkembangan pendidikan dan pendekatan pembelajaran yang beragam, penting 

juga untuk mempertimbangkan penggunaan variasi strategi yang dapat memenuhi 

kebutuhan beragam siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam 

tahap perencanaan, guru menyusun RPP dengan menentukan tujuan pembelajaran 

yang spesifik, terukur, dan dapat diamati secara konkret. Mereka juga 
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mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal belajar siswa untuk 

memahami kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Strategi pembelajaran yang 

diterapkan mencakup pendekatan langsung melalui metode ceramah, tanya jawab, 

diskusi, dan keteladanan. Penguatan positif, umpan balik, dan pemberian 

informasi tambahan menjadi bagian penting dari strategi pembelajaran yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip teori behavioristik. 

Implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran Akidah Akhlak di 

Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kabupaten Soppeng telah menghasilkan 

pendekatan pembelajaran yang konsisten dengan prinsip-prinsip behavioristik. 

Penerapan ini diharapkan dapat membentuk perilaku positif dan karakter yang 

sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika Islam dalam lingkungan madrasah 

tersebut. 

 

C. Bagaimana Implementasi Teori Behavioristik dalam Pelakasanaan 

Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah DDI Pattojo 

Kabupaten Soppeng 

Implementasi teori behavioristik dalam pelaksanaan pembelajaran Akidah 

Akhlak dapat memberikan panduan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Teori behavioristik, yang dikembangkan oleh 

tokoh seperti Ivan Pavlov, B.F. Skinner, dan John B. Watson, menekankan pada 

peran lingkungan eksternal dalam membentuk perilaku dan respons seseorang. 

Dalam konteks pembelajaran Akidah Akhlak, pendekatan ini dapat diterapkan 

mulai dari pengaturan lingkungan belajar hingga penilaian. 

Secara umum, implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak melibatkan penyampaian materi pelajaran melalui stimulus dan 

respons. Guru memiliki peran sentral dalam memberikan stimulus yang tepat 

untuk merangsang respons yang diinginkan. Misalnya, dalam mengajarkan nilai-

nilai akhlak, guru dapat menggunakan contoh-contoh nyata atau cerita inspiratif 

untuk merangsang respons positif dari siswa, seperti empati, kerjasama, dan 

toleransi. Implementasi teori behavioristik dalam  pelaksanaann pembelajaran 

Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kabupaten Soppeng terdiri dari 
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tiga kegiatan pembelajaran yaitu, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan 

penutup. 

 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Membuka pelajaran dengan berdoa dan mengecek kehadiran peserta didik. 

Pada tahap awal dalam memulai pembelajaran biasanya guru memulai 

dengan memberi salam, berdoa dan mengecek kehadiran hal ini berkaitan dengan 

konsep behavioristik yag dikemukakan oleh ivan petrovic Pavlov yakni classical 

condisioning yang mengatur perilaku seseorang dengan melakukan pengkondisian 

secara berulang-ulang dan terus menerus. Berdasarkan wawancara dari Ibu 

Hasnatang S.Pd.I mengungkapkan bahwa: 

Sebelum materi akan diajarkan kepada peserta didik, pada mulanya kelas 

akan dimulai dengan salam, membaca doa dan  mengecek kehadiran. 

Setelah itu siswa akan biasanya dianjurkan untuk membaca Al-Qur’an 

selama 15 menit sebelum memulai pelajaran. Kegiatan ini dilakukan 

secara rutin setiap awal pelajaran sebagai upaya menanamkan nilai-nilai 

spiritual dalam diri peserta didik.8 

Seperti halnya apa yang di sampaikan oleh bapak Nursyam Sahri Anas S.Pd, 

M.Pd menyatakan bahwa: 

Pemberian stimulus atau rangsangan sebelum memasuki kelas juga 

diberikan kepada peserta didik dengan melakukan shalat dhuha secara 

berjamaah hal ini dilakukan dalam hal untuk memulai segala sesuatunya 

dengan ibadah yang dilakukan secara rutin untuk menciptakan pembiasaan 

diri kepada peserta didik. Dan setelah shalat dhuha biasanya dilaksanakan 

apel pagi yang tempatnya masih di masjid, hal ini dilakukan untuk 

memberikan semangat motivasi belajar dan merefleksi kembali 

pembiassaan  nilai-nilai keagamaan untuk tetap dipertahankan dalam 

kehidupan sehari-hari9. 

                                                             
8 Ibu  Hasnatang S.Pd (43 Tahun) Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo, Wawancara,  

Soppeng, 12 September 2023. 
9 Nur Syam Sahri Anas S.Pd, M.Pd (28 Tahun) Wakamad Kesiswaan MA DDI Pattojo 

Wawancara, Soppeng, 15 September 2023. 
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Berdasarkan data yang telah disampaikan, dapat terlihat dalam awal 

pembelajaran di lingkungan pendidikan akidah akhlak. Tahap awal pembelajaran 

ini dimulai dengan memberi salam, membaca doa, dan mengecek kehadiran 

peserta didik. Ini adalah bentuk pengkondisian yang dilakukan secara rutin 

sebelum materi diajarkan. 

b. Memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi atau tema kegiatan. 

Pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 

dengan materi atau tema sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk 

mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya.  

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Hasnatang S.Pd.I mengungkapkan bahwa: 

Saya melakukan apersepsi dengan menghubungkan mataeri pertemuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, dengan pertanyaan-

pertanyaan yang yang terkait dengan materi.10 

Pendekatan ini menunjukkan kebijakan guru untuk membangun hubungan 

antara materi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari. Melalui pertanyaan-pertanyaan terkait, peserta didik diarahkan untuk 

mengingat kembali pengetahuan sebelumnya dan menghubungkannya dengan 

materi selanjutnya. Dengan demikian, apersepsi ini menjadi langkah awal yang 

efektif untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi materi 

pembelajaran baru dan menjaga kelangsungan pembelajaran berbasis 

behavioristik 

Selain itu, kegiatan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum 

pelajaran juga merupakan bagian dari pembiasaan nilai-nilai spiritual dalam diri 

peserta didik. Hal ini mencerminkan upaya untuk menghubungkan stimulus 

positif (membaca Al-Qur'an) dengan awal pembelajaran, sehingga menciptakan 

hubungan yang positif antara aktivitas keagamaan dan pembelajaran. 

Pemberian stimulus tambahan, seperti shalat dhuha berjamaah dan apel 

pagi di masjid, juga mencerminkan konsep pembiasaan. Melalui kegiatan ini, 

peserta didik diajak untuk memulai hari mereka dengan ibadah dan semangat 

                                                             
10 Ibu  Hasnatang S.Pd (43 Tahun) Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo, Wawancara,  

Soppeng, 12 September 2023. 
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motivasi belajar, serta untuk merefleksi nilai-nilai keagamaan yang harus 

dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. 

Secara keseluruhan, pendekatan ini mencerminkan penerapan teori 

behavioristik dalam konteks pendidikan akidah akhlak dengan cara 

mengkondisikan perilaku peserta didik melalui rutinitas positif dan nilai-nilai 

keagamaan. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

kondusif dan membangun hubungan yang positif antara pembelajaran dan nilai-

nilai spiritual. 

2. Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan ini ada beberapa tahap yang dilakukan pendidik dalam 

melangsungkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. 

a. Mengamati 

Siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru mengenai materi yang 

diajarkan. Pada awal kegiatan inti biasanya pendidik menyampaikan materi 

dengan metode ceramah. Metode ceramah merupakan pendekatan umum dalam 

pembelajaran yang berkaitan erat dengan penyampaian informasi, pemahaman 

konsep, dan pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam konteks ini, ceramah 

menjadi alat penting untuk menyampaikan pengetahuan, mengenalkan materi 

baru, serta memberikan dasar konseptual kepada siswa. Melalui ceramah, guru 

dapat mengajukan contoh-contoh relevan yang mendukung pemahaman siswa, 

dan juga dapat memotivasi mereka melalui penyajian yang menarik dan inspiratif. 

Dalam memulai ceramah, guru dapat menggunakan pembukaan yang 

menarik dan relevan dengan konteks Akidah Akhlak. Misalnya, memulai dengan 

pertanyaan retorika atau anekdot yang menarik perhatian siswa, dan 

menghubungkannya dengan nilai-nilai akhlak yang akan dibahas, tentunya dalam 

metode ceramah juga tidak terlepas dengan terciptanya pembelajaran yang 

interaktif dan partisipatif,  Meskipun ceramah cenderung instruktif, melibatkan 

interaksi siswa tetap penting. Guru dapat mengajukan pertanyaan selama ceramah, 

memberi ruang bagi siswa untuk berbicara, berpendapat, atau berbagi pandangan 

terkait materi yang disampaikan. Menurut Ibu Hasnatang S.Pd.I menjelaskan 

bahwa : 



83 
 

 
 

Penyampaian materi yang dilakukan dengan metode ceramah tentunya 

mampu menghubungkan pembelajaran dengan konteks realitas lingkungan 

peserta didik, dan terkadang konteks tersebut tidak ada di buku ajar. 

Setelah penyampaian materi biasanya saya memberikan kesempatan untuk 

mengajukan pertanyaan sehingga ada proses interaksi umpan balik dalam 

proses pembelajaran.dan saya selalu memberikan apresiasi terhadap setiap 

respon baik peserta didik dalam proses belajarnya.11 

Dalam wawancara dengan Ibu Hasnatang, terungkap bahwa metode 

ceramah digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dengan tujuan 

mengaitkan pembelajaran dengan konteks realitas lingkungan peserta didik yang 

mungkin tidak terdapat dalam buku ajar. Selain itu, proses pembelajaran 

melibatkan interaksi aktif melalui pertanyaan dan umpan balik, memberikan 

kesempatan bagi peserta didik untuk berpartisipasi aktif.  

Selama proses ini, Ibu Hasnatang selalu memberikan apresiasi terhadap respon 

positif peserta didik, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan 

positif. Kesimpulannya, pendekatan pembelajaran ini bertujuan untuk 

mengintegrasikan pengetahuan dalam konteks kehidupan sehari-hari peserta didik 

dan memfasilitasi interaksi yang konstruktif dalam proses belajar mengajar. 

b. Menanya 

Guru bersama siswa mengadakan tanya jawab tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan materi akidah akhlak. Berdasarkan wawancara oleh Adrian 

seorang peserta didik di Madrasah Aliyah DDI Pattojo menyatakan bahwa: 

Biasanya sehabis menjelaskan materi pelajaran akidah akhlak oleh guru 

kami akan diberikan kesempatan untuk bertanya, dengan bertanya kami 

menjadi lebih mengerti materi yang disampaikan, dan juga berharap 

mendapatkan penilaian dari bertanya tersebut.12 

Dari pernyataan di atas mengungkapkan bahwa Dalam konteks 

implementasi teori behavioristik terhadap mata pelajaran akidah akhlak, 

                                                             
11 Ibu  Hasnatang S.Pd (43 Tahun) Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo, Wawancara,  

Soppeng, 12 September 2023. 
12 Adrian  (17 Tahun) Peserta Didik  MA DDI Pattojo Wawancara , Soppeng, 13 

September 2023 
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pendekatan ceramah dan interaksi pertanyaan-umpan balik dapat memberikan 

kontribusi positif. Dengan menjalin konsep-konsep akidah akhlak dengan contoh-

contoh nyata dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berdiskusi 

sehingga  dapat membangun pengalaman belajar yang lebih berarti. Selanjutnya, 

perlu diperhatikan pula bahwa dalam penerapan teori behavioristik, penguatan 

positif atas partisipasi dan pencapaian peserta didik dapat memberikan dorongan 

lebih lanjut dalam pembelajaran materi Akidah Akhlak. 

c. Eksplorasi 

Pendidik membentuk peserta didik dalam beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling 

bertukar informasi mengenai materi yang dipelajari. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Ibu Hasnatang S.Pd.I mengungkapkan bahwa: 

Peseta didik menyukai adanya diskusi kelompok dalam proses belajar, 

karena seru dan terasa tema yang ada juga kontektual dengan kehidupan 

sehari-hari. Biasanya juga dalam metode diskusi peserta didik 

distimuluskan untuk mengemukakan sebuah pertanyaan dan diberi 

kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya dalam sebuah sub tema 

yang dipelajari, hal ini akan memancing peserta didik dalam membuat 

proses belajar lebih terarah dan bergairah.13 

Sejalan akan hal itu Arman Fadly peserta didik MA DDI Pattojo mengutarakan 

bahwa: 

Dalam penerapan metode diskusi kami diberikan waktu untuk bertanya 

pada setiap kelompok yang sudah dibagi untuk persoalan dalam mata 

pelajaran akidah akhlak. Dan kami akan termotivasi untuk terlibat dalam 

diskusi jika teman-teman di kelas saling melempar pertanyaan dan 

tanggapan di setiap kelompok.14. 

Melalui hasil wawancara dengan diatas kita dapat melihat bahwa metode 

diskusi dalam pembelajaran akidah akhlak adalah suatu pendekatan yang sangat 

                                                             
13 Ibu  Hasnatang S.Pd (43 Tahun) Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo, Wawancara,  

Soppeng, 12 September 2023. 
14 Arman Faadly ( 17 Tahun) Peserta didik MA DDI Pattojo, Wawancara , Soppeng, 

September 2023 
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bermanfaat. Diskusi ini merangsang pemikiran kritis siswa dengan 

memungkinkan mereka untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, 

dan berdebat dengan argumen yang sesuai dengan nilai-nilai akidah akhlak. Ini 

menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan berpartisipasi, yang menjadikan 

siswa lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu, diskusi juga memfasilitasi 

pertukaran gagasan antara siswa, membantu mereka memahami sudut pandang 

yang berbeda, dan melatih keterampilan komunikasi. Hasilnya adalah pengalaman 

belajar yang mendalam, yang tidak hanya mengakar konsep akidah akhlak, tetapi 

juga membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai moral dan agama dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. 

d. Mengasosiasi (menalar) 

Pendidik bersama  peserta didik  melakukan pembahasan bersama setelah 

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Penerapan teori belajar 

behavioristik dalam pengajaran akidah  akhlak pada tahap menalar dilaksanakan 

dengan memberikan permasalahan yang harus dianalisis oleh peserta didik, yang 

selanjutnya dipresentasikan. Pada saat yang sama, peserta didik diminta untuk 

membandingkan hasil analisis mereka hingga mencapai titik temu kesimpulan 

dengan bimbingan dari pendidik. Kegiatan menalar ini bertujuan agar peserta 

didik dapat menemukan keterkaitan antara satu informasi dengan informasi 

lainnya serta mengidentifikasi pola dari hubungan tersebut. 

Dalam pengamatan, terlihat bahwa pendidik memberikan permasalahan 

yang kemudian dianalisis oleh peserta didik. Peserta didik aktif membandingkan 

hasil analisis mereka untuk mencapai kesimpulan. Melalui kegiatan ini, peserta 

didik semakin terlatih dalam menggali pengetahuan mereka sendiri sehingga dapat 

memahami materi yang sedang dipelajari secara mandiri. Selain pengamatan, 

peneliti juga melakukan wawancara dengan pendidik yang menyatakan bahwa: 

"saya memberikan kasus atau permasalahan kemudian peserta didik 

diminta mencari penyebabnya, mengajak peserta didik membuat prediksi 

atau analisis suatu masalah."15 

                                                             
15 Ibu  Hasnatang S.Pd (43 Tahun) Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo, Wawancara,  

Soppeng, 12 September 2023. 
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Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik membantu peserta didik untuk 

menemukan inti materi yang sedang dipelajari. Aktivitas menalar ini melibatkan 

latihan kemampuan menerapkan prosedur serta kemampuan berpikir induktif dan 

deduktif dalam menyimpulkan informasi 

e. Mengkomunikasikan 

Pendidik dan peserta didik memberikan kesimpulan tentang hal-hal yang 

telah dipelajari, kemudian peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk 

menanyakan kembali hal yang belum dipahami. Berdasarkan hasil wawancara 

diperoleh data sebagai berikut 

Setiap akhir pembelajaran saya meminta beberapa siswa untuk membuat  

kesimpulan dan refleksi setelah pembelajaran, saya juga menambahkan 

jawaban-jawaban yang telah diskusikan untuk lebih mengarahkan agar 

tercapainya tujuan pembelajaran.16 

Pada tahap mengkomunikasikan, baik pendidik maupun peserta didik 

berpartisipasi dalam memberikan kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. 

Pendidik secara khusus mengajak peserta didik untuk merumuskan kesimpulan 

mereka sendiri, dan kemudian memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

menanyakan hal-hal yang belum mereka pahami. Hasil wawancara dengan 

pendidik menunjukkan bahwa setiap akhir pembelajaran, pendidik meminta 

beberapa siswa untuk membuat kesimpulan dan refleksi. Selain itu, pendidik juga 

menambahkan jawaban-jawaban yang telah dihasilkan selama diskusi untuk 

memberikan arahan yang lebih jelas dan memastikan tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

Dengan pendekatan ini, tercipta lingkungan pembelajaran yang berfokus 

pada komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Peserta didik diberi 

peran aktif dalam menyusun kesimpulan mereka sendiri, sementara pendidik 

memberikan bimbingan tambahan untuk memperkuat pemahaman mereka. 

Pendekatan ini mendukung pembentukan pemahaman yang lebih mendalam dan 

                                                             
16 Ibu  Hasnatang S.Pd (43 Tahun) Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo, Wawancara,  

Soppeng, 12 September 2023. 
 



87 
 

 
 

memastikan bahwa peserta didik memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi 

pemahaman mereka melalui pertanyaan. 

Selain itu, dalam konteks behavioristik, reinforcement atau penguatan 

positif dapat diaplikasikan dalam metode diskusi. Ketika siswa mengemukakan 

pandangan atau argumentasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip akidah akhlak, 

peserta didik dapat memberikan pengakuan positif, penguatan verbal, atau bentuk 

penguatan lainnya. Ini akan merangsang siswa untuk lebih aktif terlibat dalam 

diskusi dan memperkuat koneksi antara perilaku yang diharapkan dan respons 

yang positif. Berdasarkan hasil wawancara Ibu Hasnatang S.Pd.I mengutarakan 

bahwa: 

Penguatan positif biasanya dalam bentuk pujian atau apresiasi yang saya 

berikan baik dengan penguatan verbal maupun non verbal, dengan 

bertepuk tangan sebagai apresiasi dan biasannya peserta didik sudah tahu 

bahwa partisipasi aktif dalam diskusi akan diberikan penilain khusus di 

mata pelajaran akidah akhlak.17 

Reinforcement (penguatan) adalah konsekuensi yang meningkatkan 

probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Misalnya seorang pendidik berkata 

pada peserta didiknyanya, “bagus sekali tanggapan yang diberikan dari pertanyaan 

kelompok 1”. Hal ini akan mendiorong peserta didik untuk terbiasa memberikan 

tanggapan dari sebuah pertanyaan yang diterapkan dari metode diskusi. 

Sebaliknya punishment (hukuman) adalah konsekuensi yang menurunkan 

probabilitas terjadinya suatu perilaku.merupakan penguat atau memberi imbalan 

pada perilaku menulis peserta didik. Jika seorang pendidik merengut pada peserta 

didik yang bicara di kelas dan kemudian perilaku bicara itu menurun, maka muka 

pendidik yang merengut tersebut merupakan teguran bagi tindakan peserta didik. 

Sebagaimana yang diutarakan peserta didik Adrian mengutarakan 

Kami akan mendapat teguran jika di dalam kelas ada teman kami yang 

membuat kebisingan yang tidak berkaitan dengan sesuatu yang sedang 

                                                             
17 Ibu  Hasnatang S.Pd (43 Tahun) Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo, Wawancara,  

Soppeng, 12 September 2023. 
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dipelajari, hal ini dilakukan agar proses belajar dengan baik, dan biasanya 

setelah itu kelas akan kondusif kembali dan sebaliknya jika kami aktif atau 

turut berpartisipasi dalam proses belajar kami akan mendapatkan apresiasi 

berbentuk pujian18 

Dalam konteks implementasi pendekatan behavioristik dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak, metode diskusi telah terbukti menjadi strategi 

pengajaran yang sangat efektif. Pendekatan behavioristik menekankan perubahan 

perilaku melalui stimulus dan respons yang terukur, dan metode diskusi dapat 

diarahkan untuk mencapai tujuan ini dengan mengembangkan diskusi yang 

mengarah pada pencapaian perilaku yang diinginkan. 

Dalam praktiknya, diskusi dimulai dengan penyajian konsep Akidah 

Akhlak yang jelas dan terstruktur, termasuk prinsip-prinsip dasar yang ingin 

dicapai. Diskusi kemudian difokuskan pada situasi-situasi sehari-hari yang 

memerlukan penerapan konsep Akidah Akhlak. Siswa diajak untuk berdiskusi 

mengenai tindakan yang pantas dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah 

dipelajari. Selama diskusi, peran pendidik sebagai fasilitator sangat penting. 

Pertanyaan terbuka diajukan untuk mendorong siswa berpikir kritis dan 

merumuskan respons berdasarkan prinsip-prinsip Akidah Akhlak. Ini 

mengaktifkan partisipasi aktif dan refleksi dalam proses pembelajaran. 

Hasil wawancara dengan Ibu Hasnatang dan Arianto menunjukkan bahwa 

metode diskusi memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih baik. Siswa merasa 

termotivasi untuk terlibat dalam diskusi karena mereka diberi kesempatan untuk 

bertanya, berbagi pandangan, dan berdebat dengan argumen yang sesuai dengan 

nilai-nilai Akidah Akhlak. Penguatan positif dalam bentuk pujian dan pengakuan 

memberikan dorongan tambahan. 

Selain itu, penerapan pendekatan behavioristik ini juga mencakup 

penerapan reinforcement atau penguatan positif. Ketika siswa mengemukakan 

pandangan atau argumentasi sesuai dengan prinsip-prinsip Akidah Akhlak, 

mereka mendapatkan pengakuan positif. Hal ini merangsang siswa untuk lebih 

                                                             
18 Adrian, (17 Tahun) Peserta didik MA DDI Pattojo, Wawancara , Soppeng  13 

September 2023 
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aktif terlibat dalam diskusi dan memperkuat koneksi antara perilaku yang 

diharapkan dan respons yang positif. 

3. Tahap Penutup 

a. Merefleksikan kegiatan pembelajaran bersama dengan peserta didik.  

Merefleksikan kegiatan pembelajaran bersama dengan peserta didik adalah 

langkah kunci untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai dan 

seberapa efektif metode yang diterapkan. Guru dapat menyediakan ruang bagi 

siswa untuk berbagi pengalaman mereka, menyampaikan pemahaman mereka 

terhadap materi, dan mengidentifikasi aspek-aspek yang mungkin memerlukan 

klarifikasi atau penguatan. Proses refleksi ini juga dapat membantu siswa 

memahami konsep secara lebih mendalam. Berdasarkan wawancara Ibu 

Hasnatang S.Pd.I mengatakan Bahwa: 

Dalam praktek sehari-hari, saya sering melibatkan siswa dalam diskusi 

terbuka setelah materi selesai diajarkan. Saya bertanya kepada mereka 

tentang apa yang telah dipelajari, apakah ada hal yang membingungkan, 

dan bagaimana mereka meresapi konsep-konsep akidah dan akhlak. Saya 

juga memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan pendapat mereka 

tentang metode pembelajaran yang paling efektif dan area yang mungkin 

memerlukan peningkatan.19 

Melibatkan siswa dalam diskusi setelah materi pembelajaran memberikan 

kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pemahaman mereka, 

mengungkapkan kebingungan, dan memberikan umpan balik terhadap metode 

pembelajaran yang diterapkan. Pendekatan ini menciptakan lingkungan kelas yang 

inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan memiliki kontribusi dalam 

proses pembelajaran. 

Langkah-langkah refleksi yang diterapkan oleh Ibu Hasnatang merupakan 

strategi efektif untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran, meningkatkan 

pemahaman konsep siswa, dan mengidentifikasi area yang memerlukan 

                                                             
19 Ibu  Hasnatang S.Pd (43 Tahun) Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo, Wawancara,  

Soppeng, 12 September 2023. 
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perbaikan. Pendekatan ini juga mencerminkan komitmen guru terhadap 

pengembangan berkelanjutan dan peningkatan mutu pembelajaran di kelas. 

b. Memberikan  penghargaan (misalnya pujian atau bentuk penghargaan lain 

yang relevan kepada kelompok yang kinerjanya baik. 

Dalam sesi penutup dalam proses belajar mengajar, pemberian 

penghargaan kepada kelompok yang menunjukkan kinerja baik memegang 

peranan penting sejalan dengan prinsip behavioristik. Prinsip ini menekankan 

pada penguatan positif sebagai stimulus untuk memperkuat dan meningkatkan 

perilaku yang diinginkan.  

Ketika guru memberikan penghargaan, seperti pujian atau bentuk 

penghargaan lainnya, kepada kelompok yang telah berhasil, hal tersebut berfungsi 

sebagai stimulus positif yang dapat merangsang respons positif dari siswa. 

Pemberian penghargaan bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan kelompok 

tersebut akan terus menunjukkan kinerja positif di masa depan, menciptakan 

asosiasi positif antara usaha yang diterapkan dan pengalaman menyenangkan.  

Dalam konteks kelompok, penghargaan juga dapat mendorong perilaku 

kolaboratif, memperkuat konsep kerja tim, dan menjadi model pembelajaran yang 

efektif bagi siswa. Dengan demikian, pemberian penghargaan dalam  sesi penutup 

tidak hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai strategi behavioristik 

yang dapat membentuk dan memperkuat perilaku positif siswa dalam lingkungan 

pembelajaran.  

c. Menugaskan peserta didik untuk terus mencari informasi yang berkaitan 

dengan materi/pelajaran yang sedang atau yang akan pelajari. 

Memberikan tugas kepada peserta didik untuk terus mencari informasi 

yang berkaitan dengan materi atau pelajaran yang sedang atau akan dipelajari 

merupakan strategi yang terkait dengan prinsip behavioristik dalam konteks sesi 

penutup dalam proses belajar mengajar. Prinsip behavioristik menekankan pada 

penguatan positif dan pengaruh lingkungan dalam membentuk perilaku. Dalam 

hal ini, memberikan tugas mencari informasi bertujuan untuk merangsang 

perilaku pencarian ilmu mandiri dan memperkuat hubungan positif antara usaha 

belajar dan pengalaman positif. Tugas ini juga menciptakan kondisi di mana siswa 
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secara aktif terlibat dalam proses belajar, sejalan dengan prinsip behavioristik 

yang menekankan pada respons aktif terhadap stimulus. 

Dalam sesi penutup, memberikan tugas ini dapat diikuti dengan penjelasan 

yang jelas mengenai tujuan dari pencarian informasi tersebut, sehingga siswa 

dapat mengaitkannya dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Pemberian tugas 

untuk mencari informasi dapat merangsang pemikiran kritis, kreativitas, dan 

kemandirian siswa dalam mengeksplorasi materi lebih lanjut. Dengan demikian, 

strategi ini tidak hanya mendukung prinsip behavioristik melalui pemberian 

stimulus dan penguatan positif, tetapi juga mempromosikan keterlibatan aktif 

siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu 

hasnatang mengatakan bahwa: 

“Pada kegiatan penutup pembelajaran, saya tekankan kembali bagian-

bagian materi yang penting, menyimpulkan, mengevaluasi dengan 

memberikan tugas”20 

Memberikan tugas untuk mencari informasi lebih lanjut dapat dianggap 

sebagai stimulus positif yang mendorong respons aktif dari siswa dalam 

mengembangkan pemahaman mereka. Tugas ini juga berfungsi sebagai penguatan 

positif, mengaitkan usaha belajar siswa dengan pengalaman positif, sesuai dengan 

prinsip behavioristik. Penjelasan yang diberikan oleh Ibu Hasnatang kepada siswa 

tentang tujuan dari pencarian informasi tersebut menunjukkan upaya untuk 

memperjelas harapan dan standar perilaku yang diinginkan, sesuai dengan prinsip-

prinsip behavioristik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi 

memberikan tugas ini tidak hanya mendukung prinsip behavioristik dalam proses 

pembelajaran, tetapi juga merangsang pemikiran kritis, kreativitas, dan 

kemandirian siswa dalam eksplorasi materi lebih lanjut. 

Dalam kegiatan penutup pembelajaran yang dijelaskan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa Ibu Hasnatang menerapkan pendekatan yang berorientasi 

pada refleksi, penguatan positif, dan partisipasi aktif siswa. Melalui refleksi 

bersama, Ibu Hasnatang menciptakan ruang untuk siswa menyampaikan 

                                                             
20 Ibu  Hasnatang S.Pd (43 Tahun) Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo, Wawancara,  

Soppeng, 12 September 2023. 



92 
 

 
 

pengalaman, memahami konsep lebih mendalam, dan memberikan masukan 

terhadap metode pembelajaran. 

Pemberian penghargaan kepada kelompok yang menunjukkan kinerja baik 

merupakan implementasi prinsip behavioristik dengan menggunakan penguatan 

positif. Hal ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara usaha belajar dan 

pengalaman positif, menciptakan motivasi siswa untuk tetap menunjukkan kinerja 

positif di masa depan. Memberikan tugas kepada peserta didik untuk terus 

mencari informasi sebagai kegiatan penutup mencerminkan penerapan prinsip 

behavioristik yang menekankan pada respons aktif siswa terhadap stimulus. Tugas 

tersebut tidak hanya menjadi stimulus positif, tetapi juga merangsang pemikiran 

kritis, kreativitas, dan kemandirian siswa dalam menggali materi lebih lanjut. 

Kesimpulannya, melalui kegiatan penutup yang dilakukan oleh Ibu 

Hasnatang, terlihat adanya upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran 

yang interaktif, inklusif, dan mendukung perkembangan positif siswa. Pendekatan 

ini sejalan dengan prinsip-prinsip behavioristik yang menitikberatkan pada peran 

lingkungan dan penguatan positif dalam membentuk perilaku pembelajaran. 

Selain itu peneliti juga melihat penerapan  teori behavioristik dalam 

metode keteladanan yang dilakukan oleh pendidik, hal ini biasa berlaku dalam  

proses belajar mengajar dalam kelas maupun diluar  kelas. Metode keteladanan 

dalam pembelajaran akidah akhlak adalah metode yang paling efektif dan efisien 

dalam membentuk kepribadian anak. Posisi pendidik sebagai teladan yang baik 

pada anak-anaknya akan ditirunya dalam berbagai ucapan dan prilaku. 

Keteladanan menjadi faktor menentukan baik buruknya sifat anak. Jika pendidik 

jujur, dapat dipercaya berakhlak mulia, berani, menjauhkan diri dari perbuatan 

yang bertentangan dengan ajaran agama, maka si anak akan tumbuh kejujuran, 

terbentuk dengan akhlak yang mulia dan lain-lain.21 

Metode keteladanan adalah pendekatan pendidikan dalam Islam di mana 

pendidik memberikan contoh-contoh teladan yang baik kepada peserta didik 

dengan tujuan agar mereka meniru dan menerapkan contoh-contoh tersebut. 

                                                             
21 Nik Hariyati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (Bandung 

:Alfabeta,2011),h.70. 
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Keteladanan yang baik memiliki potensi untuk membangkitkan dorongan orang 

lain untuk mengikuti jejaknya. Dengan memperlihatkan perilaku, ucapan, dan 

tindakan yang positif dalam berbagai aspek kehidupan, metode ini menjadi salah 

satu amaliah yang sangat efektif, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam 

interaksi sosial sehari-hari. 

Pendekatan ini berdasarkan prinsip teori behavioristik yang menekankan 

penggunaan stimulus-respons untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Dalam 

metode keteladanan, perilaku yang diinginkan adalah perilaku akhlak yang baik. 

Ketika siswa melihat dan meniru perilaku positif yang ditampilkan oleh pendidik 

atau model teladan lainnya, mereka merespons dengan perilaku yang sesuai. 

Selain itu, penguatan positif juga dimasukkan dalam pendekatan ini. Siswa 

yang meniru perilaku akhlak yang baik biasanya mendapatkan pujian, pengakuan, 

atau insentif positif lainnya sebagai respons terhadap perilaku mereka. Hal ini 

sejalan dengan prinsip penguatan positif dalam teori behavioristik. Metode 

keteladanan tidak hanya menciptakan pemahaman konsep akidah akhlak secara 

teoritis, tetapi juga mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai akhlak tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan ini membantu 

membentuk perilaku akhlak yang diinginkan melalui pengaruh positif dan 

interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Berdasarkan wawancara 

dengan ibu Hasnatang S.Pd.I mengutarakan bahwa: 

Seorang pendidik sudah seharusnya memberikan stimulus berupa 

keteladan yang baik yang berhubungan dengan kedisiplinan misalnya 

datang kelas tepat waktu dan memakai busana yang sopan saat mengajar, 

sebagai guru tentunya kita sebagai contoh terhadap peserta didik yang 

artinya pendidik selalu berupaya lebih dulu mengamalkan perilaku yang 

baik untuk bisa menjadi dicontoh kepada peserta didik. Saya juga biasanya 

kalau pagi sering menyapu di halaman sekolah dan peserta didik yang 

mengamati atau melihat saya membersihkan halaman secara otomatis 

mengambil pekerjaan itu tanpa saya intruksikan dan hal inipun menjadi 

sebuah kesadaran bagi peserta didiki dan itu salah satu bagian yang 



94 
 

 
 

ditunjukkan pendidik untuk dicontoh kepada peserta didik.22 

Senada dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Nursyam Sahri Anas S.Pd, 

M.Pd mengutarakan bahwa: 

saya akan mendukung penuh upaya untuk menerapkan metode 

keteladanan ini dalam pembelajaran akidah akhlak, dan sebagai yang 

bertanggung jawab dalam ranah kesiswaan secara umum saya biasanya 

tidak melepas kopiah saya hal ini saya terapkan untuk menguatkan nilai-

nilai identitas peserta didik sebagai santri. Keteladan dalam bentuk 

kedisiplinanpun saya terapkan dengan datang tepat waktu di dalam kelas.23 

Albert Bandura menyebutkan bahwasanya peserta didik belajar melalui 

meniru. Pengertian meniru sendiri bukan diartikan sebagai perilaku menyontek, 

akan tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, khususnya peserta 

didik. Apabila tulisan peserta didik baik, berbicara dengan sopan, santun dan 

bahasa yang baik, tingkah laku yang terpuji, menjelaskan dengan jelas dan 

sistematik, maka peserta didik akan menirunya. Sebaliknya, apabila contoh yang 

diperagakan oleh guru merupakan perilaku yang kurang baik, maka peserta didik 

juga akan menirunya24  

Di dalam kitab Ayyuha al-Walad al-Ghazali banyak memberikan nasihat-

nasihat pendidikan yang lebih ditekankan pada masalah praktek dalam 

pembelajaran atau sering disebut juga dengan metode keteladanan. Diantaranya 

beliau katakana adalah bahwa, “ Duhai Anakku! Apa yang kalian katakana dan 

kerjakan harus sesuai denga sara’, sebab ilmu dan amal kalau tidak sesuai syariat 

adalah dasar (dhalalah). Bahkan lebih lanjut beliau mensyarakatkan orang yang 

menjadi Da’I harus lebih dahulu mengamalkannya, karena akan menjadi tauladan 

                                                             
22 Ibu  Hasnatang S.Pd (43 Tahun) Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo, Wawancara,  

Soppeng, 12 September 2023. 
23 Nur Syam Sahri Anas S. Pd, M.Pd, (28 Tahun) Wakamad Kesiswaan MA DDI Pattojo. 

Wawancara , 13 September 2023 
24 Agus Riyanto, Teori Belajar Bandura dan Implementasinya dalam Pembelajaran, 

Publikasi 19 Maret 2019, https://www.amongguru.com/teori-belajar-bandura-dan-

implementasinya-dalampembelajaran/, (akses 29 Maret 2019 pukul 21.08 WIB). 
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bagi masyarakat secara luas.25 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hasnatang dan Bapak Nursyam Sahri 

Anas, pentingnya keteladanan dalam pendidikan akidah akhlak sangat ditekankan. 

Sebagai pendidik, mereka berpendapat bahwa memberikan contoh yang baik 

melalui perilaku pribadi merupakan stimulus penting bagi peserta didik, terutama 

dalam hal kedisiplinan. Mereka mengamalkan prinsip ini dengan datang tepat 

waktu dan berpakaian sopan saat mengajar, serta melakukan tindakan positif 

seperti membersihkan halaman sekolah. 

Keteladanan ini bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tindakan nyata 

yang menciptakan kesadaran bagi peserta didik. Ketika peserta didik melihat 

pendidik mereka berperilaku baik dan disiplin, mereka cenderung mengikuti jejak 

yang sama tanpa perlu instruksi khusus. Selain itu, Bapak Nursyam Sahri Anas 

juga menekankan pentingnya mempertahankan identitas peserta didik sebagai 

santri melalui tindakan seperti tidak melepas kopiah. 

Kesimpulannya, pendidik dalam pembelajaran akidah akhlak 

menunjukkan pentingnya keteladanan dalam membentuk perilaku dan nilai-nilai 

positif peserta didik melalui tindakan nyata yang diambil dalam kehidupan sehari-

hari mereka, seperti kedisiplinan dan pemeliharaan identitas keagamaan. Hal ini 

berkontribusi besar dalam membentuk karakter peserta didik. 

D. Implementasi Teori Behavioristik Dalam Penilaian Pembelajaran Akidah  

Akhlak Di Madrasah Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng 

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran akidah akhlak, 

implementasi teori behavioristik memiliki relevansi yang signifikan dalam 

penilaian aspek Afektif, Kognitif, dan Psikomotorik peserta didik. Teori 

behavioristik, yang fokus pada pengamatan perilaku yang dapat diamati, 

memberikan dasar yang  kuat untuk mengukur perkembangan peserta didik dalam 

tiga domain tersebut. Berdasarkan wawancara dari Bapak Nursyam Sahri Anas 

S.Pd, M.Pd mengutarakan bahwa: 

                                                             
25 Sitti Syarofah, , Metode Pendidikan Islam Menurut Perpektif Imam Al-Ghazali, Tesis 

(Malang: Program Magister Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 

2017) h. 76 
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Berkaitan penilaian, masing-masing guru punya penilaian, ada yang 

menilai segi prestasi ada menilai dari sikap peserta didik, dan sebagai 

pendidik tentunya bisa melihat secara luas bahwa peserta didik punya 

kemampuan masing-masing dibidangnya, dan hal tersebut dituangkan 

dalam penilaian tiga aspek yakni afektif, kognitif dan psikomotorik sesuai 

dengan kurikulum 13 yang dijalankan.26 

Penilaian dalam dunia pendidikan adalah suatu proses yang sangat 

penting, di mana setiap guru memiliki tanggung jawabnya masing-masing. 

Mereka harus mampu menilai berbagai aspek dari peserta didik, tidak hanya 

sebatas prestasi akademik, tetapi juga sikap, dan kemampuan peserta didik dalam 

berbagai bidang Dalam konteks kurikulum 13 yang diterapkan, penilaian ini 

mencakup tiga aspek utama, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Masing-

masing ranah penilaian ini memiliki peran yang krusial dalam membantu pendidik 

memahami secara holistik perkembangan peserta didik, serta mendukung mereka 

dalam mencapai potensi terbaiknya.  

1. Penilaian Afektif dalam Pembelajaran Akidah Akhlak 

Penilaian afektif atau sikap mengacu pada nilai-nilai, etika, dan moralitas 

yang tercermin dalam perilaku individu. Dalam penilaian akidah akhlak, teori 

behavioristik dapat diterapkan melalui observasi perilaku peserta didik dalam 

berbagai konteks untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai moral diterapkan dalam 

tindakan nyata. Penilaian sikap merupakan hasil dari belajar peserta didik yang 

tampak dari berbagai tingkah laku seperti tingka laku dalam menerima, 

mendengar, menanggapi, menghormati, dan mengorganisasi. 

Penilaian sikap ini sangat penting, maka dari itu penilaian pada ranah 

afektif atau sikap harus di lakukan pada setiap pembelajaran di sekolah. Penilaian 

sikap ini termasuk pada penilaian watak yang terdiri dari penilaian sikap, konsep 

diri, ketertarikan, moral dan nilai. Dan di mana penilaian sikap ini harus 

dikembangkan untuk memahami perubahan sikap dari peserta didik pada 

                                                             
26 Nur Syam Sahri Anas S. Pd, M.Pd, (28 Tahun) Wakamad Kesiswaan MA DDI Pattojo. 

Wawancara , 13 September 2023 
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pembelajaran tersebut27 dari hasil wawancara bersama Ibu Hasnatang S.Pd.I 

mengungkapkan bahwa: 

Penialaian sikap biasanya sering saya lakukan dengan pengamatan 

langsung terhadap peserta didik, misalnya dari keatifannya di dalam kelas, 

peserta didik mendengarkan materi dengan baik dan bagaimana peserta 

didik saling menghormati antar sesama dan guru, itu saya masukkan pada 

penilaian sikap.28 

Pada ranah afektif Kratwohl membagi menjadi lima tingkatan dan 

beberapa sub bagiannya. Pembagian ini bersifat hiraerkis, pengenalan sebagai 

tingkat paling rendah dan pengamalan sebagai tingkat yang paling tinggi. 

Seseorang memiliki komtensi atau mencapai kategori pengamalan jika sudah 

mencapai tahapan pengenalan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai dan 

organisasi. 

a. Tingkat Receiving. 

Pada tataran ini peserta didik menjadi peka terhadap stimuli dan fenomena 

yang ada. Peserta didik memiliki kesediaan untuk memperhatikan rangsangan 

atau stimuli.29 Peserta didik menunjukkan ketertarikan dan keinginan kuat 

untuk mendalami materi Akidah Akhlak yang diajarkan oleh guru. Mereka 

menyadari betapa pentingnya memahami konsep-konsep keagamaan ini. 

Mereka juga menunjukkan kepekaan terhadap isu-isu sosial yang berkaitan 

dengan agama. Mereka menerima dengan terbuka perbedaan budaya dan 

agama di antara teman-teman sekolahnya, menunjukkan sikap inklusif dan 

toleransi.  

b. Tingkat Responding. 

Pada tingkat responding merupakan tahapan dimana peserta didik bersedia 

memberikan respon dengan berpartisipasi dalam suatu bentuk kegiatan. 

                                                             
27 Magdalena  dan Safitri. Analisis kemampuan peserta didik pada ranah kognitif, afektif, 

psikomotorik siswa kelas II B SDN Kunciran 5 Tanggerang. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, 3 

(1). h. 48 
28 Ibu Hasnatang S.Pd.I, ( 48 Tahun)  Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo Wawancara, 

Soppeng, 12 September 2023. 
29 David R Krathwohl, Benjamin S. Bloom, & Betram S. Masia, Taxonomy of 

Educational Objectives, The Classification of Educational Goals Handbook II: Affective Domain 

(USA: David Me Kay Company, INC, 1964), 98. 
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Peserta didik tidak hanya menghadiri suatu kegiatan, tetapi juga bereaksi 

terhadap suatu kegiatan dengan berbagai cara. Hasil belajar dalam domain 

partisipasi ini menekankan persetujuan tanpa protes dalam merespon.30  

Peserta didik menunjukkan komitmen untuk membaca Al-Qur'an dengan 

suara jelas, melafalkan ayat-ayat yang ditunjuk dengan penuh kekhusyukan. 

Mereka menunjukkan minat yang kuat terhadap bahan bacaan agama dan aktif 

berpartisipasi dalam diskusi kelas. Mereka juga menunjukkan ketertarikan 

yang tinggi terhadap mata pelajaran Akidah Akhlak. Berdasarkan wawancara 

dengan ibu Hasnatang S.Pd.I mengungkapkan bahwa:  

Di awal pembelajaran yang biasanya siswa membaca ayat-ayat Al-qur’an 

merupakan juga salah satu bentuk penilaian, melihat bagaimana siswa serius 

dalam membaca al-qur’an dan apakah siswa selalu membawa al-qu’an ke 

sekolah adalah bagian dari penilaian sikap.31 

Senanda dengan hal itu peserta didik MA DDI pattojo Arman Fadly 

mengungkapkan bahwa: 

kami biasanya setiap memulai kegiatan pembelajaran selalu membaca 

surah An-nur ayat 35 makanya saya selalu membawa Al-qur’an di dalam 

tas saya.32 

 

c. Tingkat Valuing. 

Tahapan penilaian atau penghargaan meliputi kemampuan untuk penilaian 

itu.33 Kemampuan itu dinyatakan dalam suatu tindakan atau perkataan, 

seperti menghargai peranan ajaran norma-norma agama islam dalam 

kehidupan sehari-hari, menunjukkan perhatian kepada orang yang tidak 

mampu atau miskin, menunjukkan komitmen terhadap perbaikan diri dan 

                                                             
30 David R Krathwohl, Benjamin S. Bloom., & Betram S. Masia, Taxonomy of 

Educational Objectives. The Classification of Educational Goals: Handbook 11: Affective Domain 

(USA: David McKay Company, INC, 1964), 118. 
31 Ibu Hasnatang S.Pd.I, ( 48 Tahun)  Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo Wawancara, 

Soppeng, 12 September 2023. 
32 Arman Fadly, (17 Tahun) Peserta didik MA DDI Pattojo, Wawancara,  Soppeng, 13, 

September 2023 
33 David R. Krathwohl, Benjamin S. Bloom, & Betram S Masia, Taxonomy of 

Educational Objectives The Classification of Educational Goals: Handbook II Affective Domain 

David Mc Kay Company, INC, 1964), 139. 
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masyarakat. Hasil belajar dari ranah penilaian ini adalah tingkah laku  

keagamaan tentang pergaulan remaja Islam. Misalnya," saya percaya akan 

pentingnya bergaul secara Islami agar selamat di dunia dan di akhirat". 

Ucapan ini dinyatakan dalam tindakan seperti bergaul dengan teman lawan 

jenisnya dengan penuh rasa hormat dan sesuai dengan norma agama Islam. 

Beberapa kegiatan yang dapat dilihat pada tingkat penilaian sikap adalah 

peserta didik akan mengekspresikan pendapatnya tentang batasan-batasan 

tentang pergaulan remaja yang Islami. 

d. Tingkat Organization. 

Organisasi adalah kesediaan mengorganisasikan nilai-nilai yang dipilihnya 

untuk menjadi pedoman yang mantap dalam perilakunya. Pada tahapan ini 

peserta didik berkemampuan untuk membawa bersama-sama perbedaan nilai, 

menyelesaikan konflik di antara nilai-nilai, dan mulai membentuk suatu sistem 

nilai yang konsisten.34 

Jadi, penekanannya pada membandingkan, menghubungkan, mengidentifi

kas,menggeneralisasikan, menjelaskan, mengintegrasikan, dan menyintesis 

nilai. Hasil belajar yang bisa dituntut dari tahapan ini adalah peserta didik 

diharapkan untuk mengorganisasikan apa yang mereka pilih dan apa yang 

mereka sukai ke dalam suatu sistem  nilai dan menentukan hubungan mereka, 

dan kemudian menentukan satu nilai yang paling dominan. Misalnya, "peserta 

didik dapat membandingkan alternatif pola pergaulan remaja berdasarkan 

budaya-budaya yang ada dan memutuskan satu yang paling cocok dengan 

keyakinannya atau nilai yang dianutnya". 

e. Tingkat Characterization by a Value or Value Complex.  

Karakterisasi atau internalisasi nilai adalah menjadikan nilai-nilai yang 

diorganisasikan untuk tidak hanya menjadi pedoman perilaku tetapi juga 

menjadi bagian dari pribadi dalam perilaku sehari-hari. Tahapan karakterisasi 

meliputi kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan sehingga 

                                                             
34 David R Krathwohl., Benjamin S. Bloom, & Betram S. Masia, Taxonomy of 

Educational Objectives. The Classification of Educational Goals: Handbook II: Affective Domain 

(USA: David Mc Kay Company, INC, 1964), 154 
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menjadi milik pribadi dan menjadi pegangan dalam mengatur hidupnya dalam 

kurun waktu yang lama. 

Karakterisasi merupakan tahapan yang tertinggi dalam ranah afektif. Pada 

tahapan ini tingkah laku peserta didik mencapai tahapan konsistensi. Pada 

tahapan ini peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku 

sampai pada waktu yang lama sehingga menjadi gaya hidupnya. Misalnya, 

menunjukkan konsistensi dalam melaksanakan shalat lima waktu, 

menunjukkan pola hidup yang bersih dan sehat, memberikan infak dan 

sedekah secara rutin, disiplin diri, partisipasi aktif dalam kegiatan remaja 

masjid, dan lain sebagainya. 

Sejalan akan hal itu peserta didik MA DDI  Pattojo Adrian mengungkapkan 

bahwa: 

Di pembelajaran Akidah Akhlak kami selalu diajarkan tentang berperilaku 

terpuji, dan salah inisiatif kami sebagai siswa sekaligus pengurus osis 

biasanya kami mengadakan program infaq yang dilakukan setiap hari 

sabtu selepas shalat dhuha, hal ini dilakukan untuk membantu teman-

teman yang memerlukan bantuan dari segi materi dan juga berguna untuk 

keperluan-keperluan kegiatan lainnya35. 

Di ungkapkan pula ibu Hasnatang S.Pd.I bahwa: 

Penilaian afektif tidak hanya melakukan pengamatan di dalam kelas tapi 

juga di luar kelas, dan hal ini bisa kita amati bagaimana peserta didik 

terlibat dalam program-program yang diadakan oleh sekolah maupun dari 

pengurus osis, karena setiap kegiatan yang di laksanakan dalam lingkup 

sekolah ini, merupakan kegiatan positif yang berperan membentuk 

karakter siswa.36 

Berdasarkan dari pemamaparan di atas terkait implemetasi teori 

behavioristik dalam penilaian pembelajaran akidah akhlak yang berdasarkan pada 

ranah afektif atau penilaian sikap pendidik melakukan penilaiaannya dengan 

                                                             
35 Adrian, (17 Tahun) Peserta didik MA DDI Pattojo,  Wawancara , Soppeng 13 

September 2023 
36 Ibu Hasnatang S.Pd.I, ( 48 Tahun)  Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo Wawancara, 

Soppeng, 12 September 2023. 
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melibatkan pengukuran sikap dan nilai-nilai melalui observasi perilaku konkret, 

pemberian penguatan positif, pemantauan perubahan sikap, dan penyajian model 

perilaku yang diinginkan. Ini membantu memahami dan mengukur aspek afektif 

peserta didik yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika. 

2. Penilaian Kognitif dalam Pembelajaran Akidah Akhlak 

Penilaian pengetahuan adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan pengetahuan. Ini 

mencakup penilaian terhadap aspek-aspek seperti fakta, konsep, prosedur, serta 

kemampuan metakognitif, serta kemampuan berpikir mulai dari tingkat dasar 

hingga tingkat tinggi. Penilaian ini terkait dengan pencapaian Kompetensi Dasar 

pada Kurikulum 2013, khususnya pada Kompetensi Inti 3 (KI-3). Guru mata 

pelajaran bertanggung jawab untuk melaksanakan penilaian ini. 

Dalam melakukan penilaian pengetahuan, guru dapat memilih berbagai 

teknik evaluasi yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang ingin dinilai. 

Dengan demikian, guru memiliki kebebasan untuk memilih metode evaluasi yang 

paling relevan dan efektif untuk mengukur pencapaian siswa terhadap materi 

pelajaran yang diajarkan 

Penilain guru mata pelajaran Akidah Akhlak MA DDI Pattojo 

menggunakan berbagai teknik evaluasi dalam ranah kognitif. Teknik-teknik 

tersebut meliputi tes tertulis, tes lisan, dan penugasan, yang sering kali menjadi 

pilihan utama. Tes tertulis adalah metode evaluasi yang mengharuskan peserta 

didik menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas tertulis untuk mengukur dan 

mendapatkan informasi mengenai kemampuan mereka. Instrumen tes tertulis 

dapat berupa berbagai jenis soal, seperti pilihan ganda, isian, jawaban singkat, 

benar-salah, menjodohkan, dan uraian. 

Sementara itu, tes lisan melibatkan pemberian pertanyaan atau soal kepada 

siswa yang memerlukan jawaban lisan. Metode ini mendorong siswa untuk berani 

menyampaikan pendapat mereka secara lisan. Selanjutnya, penugasan adalah 

pemberian tugas kepada siswa dengan tujuan mengukur dan/atau meningkatkan 

pengetahuan mereka. Jenis penugasan bisa berupa pekerjaan rumah atau proyek, 
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yang dapat dikerjakan baik secara individu maupun dalam kelompok, sesuai 

dengan karakteristik tugas yang diberikan. 

Berikut hasil wawancara tentang penilaian ranah kognitif yang diterapkan 

adalah sebagai berikut: 

Pada ranah penilaian aspek kognitif dipembelajaran akidah akhlak saya 

biasanya melakukan tes tertulis, hal ini saya lakukan kepada peserta didik 

saat melakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, diluar itu 

tes ulangan harian pun sering saya lakukan untuk setiap bab yang selesai 

dipelajari. Yang menjadi juga penilaian adalah berupa tugas yang 

berbentuk makalah, hal tersebut saya jadikan penilaian dalam ranah 

kognitif.37 

Hal inipun sejalan dengan apa yang disampaikan peserta didik MA DDI 

Pattojo Arman Fadly yang mengatakan bahwa,  

kami sering diberikan soal-soal ulangan harian yang berupa pilihan ganda 

dan essay, dan kamipun sering diberikan tugas untuk menjawab soal-soal 

yang ada dibuku paket mata pelajaran akidah-akhlak.38 

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa guru 

menggunakan metode tes tertulis, seperti ujian tengah semester, ujian akhir 

semester, dan ulangan harian, untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap 

materi dalam ranah kognitif. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip behavioristik 

yang menekankan respons yang konkret dan dapat diukur sebagai indikator 

kemajuan belajar.  

Selain itu, variasi jenis soal yang diberikan, termasuk soal pilihan ganda 

dan essay, memberikan fleksibilitas dalam mengukur pemahaman siswa yang 

beragam. Tugas berupa makalah juga menjadi komponen penting dalam penilaian, 

memotivasi siswa untuk berpikir lebih mendalam dan mengaplikasikan 

pemahaman mereka dalam bentuk tulisan. Respons positif dari siswa terhadap 

soal-soal ulangan harian dan tugas yang sesuai dengan buku pelajaran 

                                                             
37 Ibu Hasnatang S.Pd.I, ( 48 Tahun)  Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo Wawancara, 

Soppeng, 12 September 2023. 
38 Arman Fadly , (17 Tahun) Peserta Didik MA DDI Pattojo, Wawancara , Soppeng,  13 

Septembert 2023 
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mencerminkan penggunaan prinsip behavioristik dalam memberikan respons 

berulang kepada siswa untuk memperkuat pembelajaran. Dalam keseluruhan, 

metode penilaian ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengukur hasil 

belajar siswa secara objektif sesuai dengan prinsip-prinsip behavioristik dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak 

3. Penilaian Psikomotorik dalam Pembelajaran Akidah Akhlak 

 Penilaian keterampilan adalah penilaian untuk mengukur pencapaian 

kompetensi siswa terhadap kompetensi dasar pada KI-4. Penilaian keterampilan 

menuntut siswa mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Penilaian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai siswa 

dapat digunakan untuk mengenal dan meyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sesunguhnya (real life).39 

 Biasanya dalam pengukuran ranah psikomotorik ini disatukan atau dimulai 

dengan pengukuran ranah kognitif terlebih dahulu. Misalnya penampilan peserta 

didik ketika berpakaian diukur mulai dari pengetahuan mereka terhadap materi 

membiasakan akhlak terpuji berpakaian, selanjutnya ketika peserta didik 

mempraktekkannya etika berpakaian yang baik sesuai dengan pengetahuan yang 

didapat itulah bentuk dari ranah psikomotorik.40 Dari hasil wawancara peneliti 

dengan guru akidah akhlak ibu Hasnatang S.Pd.I mengungkakan bahwa: 

Dalam ranah penilaian psikomotorik saya memperhatikan peserta didik 

yang aktif bertanya dalam diskusi dan peserta didik yang aktif menjawab 

pertanyaan, hal ini menjadi penilaian dengan memperhatikan keterampilan 

peserta didik dalam mengutarakan pendapat maupun pertanyaan. selain itu 

keterampilan peserta didik dalam menyusun makalah menjadi penilain 

juga pada ranah psikomotorik.41 

 Senada dengan apa yang di sampaikan oleh peserta didik  MA DDI Pattojo 

Adrian mengungkapkan bahwa: 

                                                             
39 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Panduan Penilaian Untuk Sekolah Menengah Atas. Jakarta: Pembinaan SMA, h. 23 
40 Suharsini Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2006), hal. 168. 
41 Ibu Hasnatang S.Pd.I, ( 48 Tahun)  Guru Akidah Akhlak MA DDI Pattojo Wawancara, 

Soppeng, 12 September 2023. 
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Dalam proses belajar dengan menggunakan metode diskusi kami menjadi 

terlatih dalam berbicara dan mengutarakan pendapat.42 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hasnatang S.Pd dan siswa MA 

DDI Pattojo, dapat disimpulkan bahwa penilaian dalam ranah psikomotorik pada 

pembelajaran akidah akhlak melibatkan dua aspek penting. Pertama, penilaian 

dilakukan terhadap peserta didik yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan 

dalam diskusi. Hal ini mencerminkan kemampuan peserta didik dalam 

berkomunikasi, mengutarakan pendapat, dan berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. 

Kedua, penilaian juga mencakup keterampilan peserta didik dalam 

menyusun makalah. Ini menunjukkan bahwa selain aspek komunikasi, 

kemampuan menulis dan mengorganisir pemikiran juga menjadi fokus penilaian 

dalam ranah psikomotorik. Metode diskusi disebutkan sebagai salah satu 

pendekatan pembelajaran yang membantu siswa dalam berbicara dan 

mengutarakan pendapat. 

Dalam konteks implementasi teori behavioristik, dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan ini dapat mendukung peningkatan keterampilan komunikasi dan 

keterampilan menulis peserta didik. Aktivitas peserta didik yang aktif dalam 

diskusi dan kemampuan mereka dalam menyusun makalah dapat dipahami 

sebagai respons terhadap pengaruh lingkungan dan pengarahan guru, sesuai 

dengan prinsip-prinsip behaviorisme yang menekankan peran lingkungan dalam 

pembentukan perilaku. 

 

 

                                                             
42 Adrian, (17  Tahun) Peserta didik MA DDI Pattojo, Wawancara, Soppeng, 13 

September 2021  
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Pada perencanaan implementasi teori behavioristik pada pembelajaran 

Akidah Akhlak di Madarasah Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng tahapan 

yang ditempuh yakni guru menyusun RPP dan mengendentifikasi tujuan 

pembelajaran, kemudian mengedentifikasi karakteristik dan kemampuan 

belajar siswa,  mengembangkan strategi belajar yang dipakai dalam  proses 

belajara mengajar, yakni dengan menggunakan pendekatan metode 

ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok dan keteladanan 

2. Pada pelaksanaan implementasi teori  behavioristik pada pembelajaran 

Akidah Akhlak di Madarasah Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng meliputri 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang mencakup kegiatan: mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan, terakhir kegiatan 

penutup. Implementasi teori behavioristik pada pembelajaran akidah 

akhlak sudah terlaksana dengan baik yaitu penerapan teori Ivan Pavlov 

(Clasical Conditioning) dapat dilihat dari kegiatan sebelum proses belajar 

mengajar yakni membaca Al-Qur-an dan menunaikan shalat dhuha dalam 

menanamkan nilai religius kepada peserta didik. Sedankan penerapan teori 

B.F Skinner (Operant Condicioning) dapat lihat ketika pendidik 

memberikan penguatan positif baik berupa verbal dan non verbal misalnya 

mengujakan kata bagus setiap respon baik yang diberikan peserta didik 

atau tersenyum untuk menujukkan ekpresi positif setiap respon yang baik. 

Penguatan negative juga seringkali diberikan berupa teguran kepada  

peserta yang sering bermain-main di dalam kelas. Selain itu teori Thondike 

(Connectionism – Law of effect) diterapkan ketika adanya metode diskusi 

yang dianggap menarik dan menyenangkan untuk dibahas. konsep 

behavioristik dari John B. Watson (Social Learning)  juga diterapkan dan 

dapat dilihat dengan pendidik memberikan keteladan bagi peserta didik 
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dengan tidak datang terlambat, memakai pakaian yang rapi dan 

memperlihatkan identitas sebagai santri juga dalam ranah kebersihan 

sekolah pendidik menjadi teladan bagi peserta didik. 

3. Pada implentasi teori behavioristik dalam penilaian di mata pelajaran 

akidah akhlak di Madarasah Aliyah DDI Pattojo Kab. Soppeng. Pendidik 

memberikan penilaian pada 3 ranah yakni afektif, kognitif dan 

psikomotorik, pada ranah afektif atau penilaian pendidik melakukan 

penilaiaannya dengan melibatkan pengukuran sikap dan nilai-nilai melalui 

observasi perilaku konkret, pemberian penguatan positif, pemantauan 

perubahan sikap, dan penyajian model perilaku yang diinginkan. Ini 

membantu memahami dan mengukur aspek afektif peserta didik yang 

berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika. Pada ranah kognitif pendidik 

memberikan penilain dengan tes tertulis, seperti ujian tengah semester, 

ujian akhir semester, dan ulangan harian, untuk mengukur pemahaman 

peserta didik terhadap materi dalam ranah kognitif. Sedangkan di ranah 

psimotorik pendidik melakukan penilaian dengan,  mengamati peserta 

didik yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dalam diskusi. Hal ini 

mencerminkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi, 

mengutarakan pendapat, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

penilaian keterampilan juga mencakup peserta didik dalam menyusun 

makalah. Ini menunjukkan bahwa selain aspek komunikasi, kemampuan 

menulis dan mengorganisir pemikiran juga menjadi fokus penilaian dalam 

ranah psikomotorik 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah melaksanakan penelitian, Implikasi yang dapat penyusun ajukan 

adalah sebagai berikut:  

1. Jika pendidik menggunakan prinsip-prinsip pada teori behavioristi dalam 

pembelajaran akidah akhlak sesuai dengan langkah-langkah dalam 

penerapan teori tersebut maka peserta didik akan memperlihatkan respon 

yang baik dalam proses belajar. 
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2. Kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya bagi pendidik dan peserta didik 

maka diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan 

dalam pembelajaran akidah akhlak 

3. Kepada peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti dalam wilayah 

kajian yang sama, diharapkan dapat mengembangkan bahan ajar, 

metode,atau pun strategi yang yang berkenaan implementasi  teori 

behavioristik bukan hanya pada mata pelajaran  akidah akhlak  saja, juga 

pada mata pelajaran lainnya. 
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Lampiran I: Pedoman Wawancara 

 

Hasil Wawancara Guru Akidah Akhlak 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Bagaimana Ibu memahami 

terkait dengan teori 

behavioristik 

 

teori behavioristik, saya paham bahwa 

kita dapat membentuk kebiasaan dan 

perilaku baru melalui penguatan. Dalam 

mengajar Akidah Akhlak, kami bisa 

merancang aktivitas yang mendorong 

siswa untuk berperilaku sesuai dengan 

nilai-nilai keteladanan 

2 Bagaimana ibu menetapkan  

tujuan pembelajaran 

 

Dalam merencanakan pembelajaran 

Akidah Akhlak, saya berupaya untuk 

menerapkan prinsip-prinsip teori 

behavioristik untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang optimal. Saya 

memulai dengan merumuskan tujuan 

pembelajaran yang spesifik, terukur, 

dan dapat diamati secara konkret. 

Misalnya, jika tujuan pembelajarannya 

adalah materi menghindari sikap 

tercela, saya akan merumuskan tujuan 

seperti "Siswa dapat mengidentifikasi 

situasi di kehidupan sehari-hari yang  

dimaksud dari perbuatan tercela 

tersebut sehingga peserta didik dapat 

menunjukkan respons positif 

3. Bagaimana ibu mengidentifikasi 

karakteristik dan kemampuan 

awal belajar siswa? 

 

Mengenali peserta didik tentunya 

sangat penting dan akan membantu 

pendidik dalam merencanakan dan 

mengaplikasikan kebutuhan siswa 
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dalam proses belajar mengajar, seperti 

gaya belajar yang cocok diterapkan di 

kelas, memberikan contoh yang 

kontekstual sesual latar belakang sosial 

kebudayaan siswa, sehingga informasi 

yang didapat membantu pendidik 

merencanakan pembelajaran berbasis 

behavioristik yang sesuai dengan 

kebutuhan dan tingkat pemahaman 

siswa 

3 Pendekatan atau metode apa 

yang ibu jalankan dalam proses 

belajar mengajar 

 

Dalam penggunaan strategi 

pembelajaran saya sering memakai 

pendekatan secara langsung atau 

dengan metode ceramah ,  diskusi dan 

menggunakan pendekatan keteladanan. 

Biasanya setelah menjelaskan materi 

saya akan memberikan umpan balik ke 

peserta didik untuk bertanya dan  jika 

ada peserta didik yang mampu 

menjawab pertanyaan saya berikan 

apresiasii berupa pujian, kemudian saya 

mencoba menambahkan jawabanya 

4 Bagaiamna ibu saat memulai 

pembelajaran 

 

Sebelum materi akan diajarkan kepada 

peserta didik, pada mulanya kelas akan 

dimulai dengan salam, membaca doa 

dan  mengecek kehadiran. Setelah itu 

siswa akan biasanya dianjurkan untuk 

membaca Al-Qur’an selama 15 menit 

sebelum memulai pelajaran. Kegiatan 

ini dilakukan secra rutin setiap awal 
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pelajaran sebagai upaya menanamkan 

nilai-nilai spiritual dalam diri peserta 

didik 

5 Seperti apa biasanya pemberian 

pujian atau penguatan positif 

yang diberikan oleh siswa. 

 

Penguatan positif biasanya dalam 

bentuk pujian atau apresiasi yang saya 

berikan baik dengan penguatan verbal 

maupun non verbal, dengan bertepuk 

tangan sebagai apresiasi dan biasannya 

peserta didik sudah tahu bahwa 

partisipasi aktif dalam diskusi akan 

diberikan penilain khusus di mata 

pelajaran akidah akhlak 

6 Bagaimana ibu memancing atau 

memberikan stimulus ke peserta 

didik agar aktif di dalam kelas 

 

Biasanya dalam metode diskusi peserta 

didik distimuluskan untuk 

mengemukakan sebuah pertanyaan dan 

diberi kesempatan untuk mengutarakan 

pendapatnya dalam sebuah sub tema 

yang dipelajari, hal ini aka memancing 

peserta didik dalam membuat proses 

belajar lebih terarah dan bergairah 

7 Bagaiamanakah  ibu 

memeberikan keteladanan 

kepada peserta didik 

 

datang kelas tepat waktu dan memakai 

busana yang sopan saat mengajar. Saya 

juga biasanya kalau pagi sering 

menyapu di halaman sekolah dan 

peserta didik yang mengamati atau 

melihat saya membersihkan halaman 

secara otomatis mengambil pekerjaan 

itu tanpa saya intruksikan dan hal 

inipun menjadi sebuah kesadaran bagi 

peserta didiki dan itu salah satu bagian 
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yang ditunjukkan pendidik untuk 

dicontoh kepada peserta didik 

8 Bagaiaman ibu memberikan 

penilaian di ranah afektif pada 

peserta didik 

 

Penialaian sikap biasanya sering saya 

lakukan dengan pengamatan langsung 

terhadap peserta didik, misalnya dari 

keatifannya di dalam kelas, peserta 

didik mendengarkan materi dengan baik 

dan bagaimana peserta didik saling 

menghormati antar sesama dan guru, itu 

saya masukkan pada penilaian sikap 

9 Bagaimana ibu memberikan 

penilaian di ranah kognitif pada 

peserta didik 

 

Pada ranah penilaian aspek kognitif 

dipembelajaran akidah akhlak saya 

biasanya melakukan tes tertulis, hal ini 

saya lakukan kepada peserta didik saat 

melakukan ujian tengah semester dan 

ujian akhir semester, diluar itu tes 

ulangan harian pun sering saya lakukan 

untuk setiap bab yang selesai dipelajari. 

Yang menjadi juga penilaian adalah 

berupa tugas yang berbentuk makalah, 

hal tersebut saya jadikan penilaian 

dalam ranah kognitif. 

10 Bagaimana ibu memberikan 

penilaian psikomorik pada 

peserta didik. 

 

Dalam ranah penilaian psikomotorik 

saya memperhatikan peserta didik yang 

aktif bertanya dalam diskusi dan peserta 

didik yang aktif menjawab pertanyaan, 

hal ini menjadi penilaian dengan 

memperhatikan keterampilan peserta 

didik dalam mengutarakan pendapat 

maupun pertanyaan. selain itu 
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keterampilan peserta didik dalam 

menyusun makalah menjadi penilain 

juga pada ranah psikomotorik. 

 

 

 

Hasil Wawancara Wakil Kepalah Madrasah 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Bagaimana bapak/Ibu 

memahami terkait dengan 

teori behavioristik 

 

Perubahan tingkah laku atau pembentukan 

karakter siswa tentunya dimulai dari 

pembiasaan-pembiasaan yang baik yang 

dilakukan dari intrusksi atau aturan-aturan 

sekolah yang ada. hal ini pun sejalan 

dengan konsep teori behavioristik yang 

menekankan perubahan tingkah laku 

melalui adanya upaya penstimulusan yang 

dilakukan peserta didik dalam membentuk 

karakter peserta didik 

2 Seperti apa bentuk 

penerapan prinsip 

behavioristik yang 

diterapkan di sekolah  

rangsangan sebelum memasuki kelas juga 

diberikan kepada peserta didik dengan 

melakukan shalat dhuha secara berjamaah 

hal ini dilakukan dalam hal untuk memulai 

segala sesuatunya dengan ibadah yang 

dilakukan secara rutin untuk menciptakan 

pembiasaan diri kepada peserta didik. 

3 Bagaimana bapak dalam 

memberikan keteladan bagi 

peserta didik sebagai bagian 

stimulus respon 

Sebagai yang bertanggung jawab dalam 

ranah kesiswaan secara umum saya 

biasanya tidak melepas kopiah saya hal ini 

saya terapkan untuk menguatkan nilai-nilai 

identitas peserta didik sebagai santri. 

Keteladan dalam bentuk kedisiplinanpun 

saya terapkan dengan datang tepat waktu di 
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dalam kelas 

 

4 Bagaiamana guru 

memberikan penilaian 

kepada tiga aspek sikap, 

keterampilan dan 

pengetahuan. 

 

Berkaitan penilaian, masing-masing guru 

punya penilaian, ada yang menilai segi 

prestasi ada menilai dari sikap peserta 

didik, dan sebagai pendidik tentunya bisa 

melihat secara luas bahwa peserta didik 

punya kemampuan masing-masng 

dibidangnya, dan hal tersebut dituangkan 

dalam penilaian tiga aspek yakni afektif, 

kognitif dan psikomotorik sesuai dengan 

kurikulum 13 yang dijalankan. 

 

 

 

Hasil Wawancara Peserta Didik 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Bagaimana biasanya 

pendidik memulai 

pembelajarannya di mata 

pelajaran akidah akhlak? 

kami biasanya setiap memulai kegiatan 

pembelajaran selalu membaca surah An-

nur ayat 35 makanya saya selalu 

membawa Al-qur’an di dalam tas saya. 

 

2 Apa yang membuatmu 

tertarik pada mata pelajaran 

akidah akhlak? 

Biasanya pembelajaran akidah akhlak 

kami berdiskusi kelompok, kami diberikan 

waktu untuk bertanya pada setiap 

kelompok yang sudah dibagi untuk 

persoalan dalam mata pelajaran akidah 

akhlak. Dan kami akan termotivasi untuk 

terlibat dalam diskusi jika teman-teman di 

kelas saling melempar pertanyaan dan 

tanggapan di setiap kelompok 

2 Apakah saat pembelajaran Kami akan mendapat teguran jika di 
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akidah akhlak anda sering 

mendapat terguran atau 

hukuman? 

dalam kelas ada teman kami yang 

membuat kebisingan yang tidak berkaitan 

dengan sesuatu yang sedang dipelajari, hal 

ini dilakukan agar proses belajar dengan 

baik, dan biasanya setelah itu kelas akan 

kondusif kembali. 

 

3 Apakah saat pembelajaran 

anda sering mendapatkan 

pujian atau apresiasi di mata 

pelajaran akidah akhlak? 

Iya. Biasanya sejika kami aktif atau turut 

berpartisipasi dalam proses belajar kami 

akan mendapatkan apresiasi berbentuk 

pujian 

4 Bagaimana bentuk tertulis 

yang diterapkan guru mata 

pelajaran akidah akhlak? 

kami sering diberikan soal-soal ulangan 

harian yang berupa pilihan ganda dan 

essay, dan kamipun sering diberikan tugas 

untuk menjawab soal-soal yang ada 

dibuku paket mata pelajaran akidah-

akhlak. 
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Lampiran III: Dokumentasi Penelitian 

 

 
Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak MA DDI Pattojo 

 

 
Wawancara dengan Peserta Didik MA DDI Pattojo 
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Peserta Didik Membaca Al-Qur’An sebelum Memulai Pembelajaran 

 

 

 
Lokasi Penelitian MA DDI Pattojo Kab. Soppeng 
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Wawancara dengan Peserta Didik MA DDI Pattojo 

 

 

 
Wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah MA DDI Pattojo 
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