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ABSTRAK 

Nama : Hartati Hatta 
NIM  : 20100117043 
Jurusan  : Pendidikan Agama Islam 
Judul  : Hubungan antara Pemahaman Materi Akidah Akhlak dengan   

  Perilaku Sosial Peserta Didik di MA Negeri Sidenreng Rappang 
 

 Skripsi ini membahas tentang “Hubungan antara Pemahaman Materi 
Akidah Akhlak dengan Perilaku Sosial Peserta Didik di MA Negeri Sidenreng 
Rappang” dengan tujuan untuk: 1) Mengetahui gambaran pemahaman materi 
akidah akhlak peserta didik di MA Negeri Sidenreng Rappang 2) Mengetahui  
perilaku sosial peserta didik di MA Negeri Sidenreng Rappang 3) Menganalisis 
hubungan antara pemahaman materi akidah akhlak dengan perilaku sosial peserta 
didik di MA Negeri Sidenreng Rappang. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode korelasional ex 
post facto. Populasi pada penelitian ini adalah kelas XI yang berjumlah 149 orang 
dengan sampel yang digunakan berjumlah 21 orang. Teknik pengumpulan data 
menggunakan instrumen tes untuk variabel x yaitu pemahaman materi akidah 
akhlak dan instrumen angket untuk variabel y yaitu perilaku sosial peserta didik. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik 
deskriptif dan analisis statistik inferensial. 

Berdasarkan kedua teknik analisis statistik yang digunakan menunjukkan 
analisis statistik deskriptif bahwa hasil tes peserta didik menunjukkan nilai rata-
rata 80,14 dengan kategorisasi pada kategori rendah terdapat 4 orang (19,04%), 
pada kategori sedang sebanyak 8 orang (38,09%), dan untuk kategori tinggi 
terdapat 9 orang (42,85%). Hasil angket menunjukkan nilai rata-rata yang 
diperoleh yaitu 50,57 dengan kategorisasi 6 orang (28,57%) pada kategori rendah, 
terdapat 6 orang (28,57%) di kategori sedang, dan sebanyak 9 orang (42,85%) di 
kategori tinggi. Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa koefisien korelasi 
variabel x dan y (rxy) yaitu 0,717 sehingga dikategorikan memiliki tingkat korelasi 
positif yaitu berada pada rentang 0,61 – 0,80. Untuk pengujian hipotesis 
digunakan analisis uji signifikan atau uji t menghasilkan 0,000 ˂ 0,05 dan thitung 
(4,481) ˃ ttabel (2,093), maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya terdapat 
hubungan signifikan antara pemahaman materi akidah akhlak dengan perilaku 
sosial peserta didik yang memiliki koefisien determinasi sebesar 51,4%. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan bagi guru mata 
pelajaran akidah akhlak untuk lebih meningkatkan metode penyampaian materi 
pembelajaran terutama pembiasaan dan keteladanan peserta didik serta 
mengoptimalkan kualitas mengajar  agar peserta didik dapat mengamalkan ilmu 
yang didapat semaksimal mungkin. 2) Sekolah diharapkan dapat menegakkan 
regulasi peraturan tata tertib untuk membiasakan peserta didik berperilaku disiplin  
serta dapat menyediakan referensi yang banyak untuk peserta didik terutama yang 
berhubungan dengan akidah akhlak sehingga peserta didik tidak hanya monoton 
sama penyampaian yang diberikan oleh pendidik saja. 3) Penelitian ini masih 
terbatas hanya pada variabel pemahaman materi akidah akhlak dan perilaku sosial, 
oleh karena itu disarankan kepada para peneliti yang lain untuk dapat meneliti 
faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pemahaman materi akidah akhlak 
yang tidak dibahas pada penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan ialah proses penyiapan subjek pendidikan menuju manusia 

masa depan yang bertanggung jawab dalam hal ini bertanggung jawab 

mengandung makna bahwa subjek didik dipersiapkan  untuk menjadi manusia 

yang berani berbuat dan berani bertanggungjawab atas perbuatannya.
1
 Peran 

seorang pendidik yaitu mempersiapkan setiap peserta didik  agar dapat menjadi 

manusia yang mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya, karena 

setiap perbuatan yang dilakukan oleh akan mendapat konsekuensi yang harus 

diterima di dalamnya baik itu konsekuensi dari norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat maupun konsekusi dari Sang Pencipta.  

Agama telah diyakini memiliki kekuatan yang dapat menggerakkan, 

memotivasi, dan mengarahkan kognisi, afeksi dan perilaku manusia. Dalam 

hubungan interpersonal, agama dapat menjadi bahan referensi dalam 

mempersepsi orang lain. Agama sebagai identitas sosial dapat berfungsi sebagai 

perekat sosial.
2
  

Dalam Islam ayat al-Qur’an yang menyatakan tentang pentingnya 

pendidikan dalam menambah ilmu pengetahuan termaktub dalam QS al-

Mujadalah/58: 11 

                        

                       

         

 

                                                           
1
Sudarman Danim, Pengantar Kependidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 4. 

2
Yohanes Budiarto, dkk, Memahami Realitas Sosial Keagamaan (Cet. Ke-1; Jakarta: 

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Diklat Kementrian Agama RI, 2015), h. 1-2. 
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

3
 

Berdasarkan ayat tersebut bahwasanya seseorang yang mempunyai ilmu 

pengetahuan akan mendapat kemuliaan atas ilmunya, pengetahuan adalah bekal 

utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam menjalankan kehidupan 

sehari-hari mereka, sebab dalam ayat tersebut Allah swt. Meninggikan derajat 

bagi orang yang memiliki pengetahuan. Namun jangan sampai dengan ilmu yang 

yang dimiliki membuatnya lupa diri yang dapat membuat ia terjerumus kedalam 

hal-hal yang menyimpang dari al-Qur’an. 

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa: 

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

4
 

Dalam pasal tersebut terkait sistem pendidikan dalam pelaksanaannya 

harus dilakukan secara bertahap sehingga peserta didik dapat mengembangkan 

potensi yang mereka miliki. Pada saat ini sering kita lihat perbedaan perilaku 

antara peserta didik yang satu dengan peserta didik lainnya, terkait permasalahan 

ini bisa saja terjadi karena pengaruh dari faktor internal dari dalam diri setiap 

peserta didik dan faktor eksternal dari lingkungan sekitar peserta didik. oleh 

                                                           
3
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2014), h. 543. 

4
Republik Indonesia, “Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan 

Nasional dan Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,” dalam Flavianus 

Darman, Sistem Pendidikan Nasional dan tentang Guru dan Dosen (Jakarta: Visimedia, 2007),    

h. 2. 
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karena itu orang tua dan pendidik mempunyai peranan peting dalam pembentukan 

karakter peserta didik.  

Menjadi seorang pendidik harus mampu  menyampaikan ilmu pengetahuan 

sebagai warisan kebudayaan masa lalu yang dianggap berguna sehingga harus 

dilestarikan. Pendidik mempunyai peran yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran, bagaimana pun hebatnya teknologi, peran pendidik akan tetap 

diperlukan. Teknologi yang   bisa memudahkan manusia mencari, mendapatkan 

informasi, dan pengetahuan, tidak mungkin dapat mengganti peran seorang 

pendidik.
5
 Dalam dunia pendidikan, guru adalah pendidik, pembimbing, pelatih, 

dan pengembangan kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan suasana 

belajar yang kondusif, yaitu suasana belajar yang menyenangkan, menarik, 

memberi rasa aman, memberikan ruang pada peserta didik untuk berpikir aktif, 

kreatif, dan inovatif dalam mengeksplorasikan dan mengelaborasi 

kemampuannya.
6
 

Seorang tenaga pendidik  harus dapat melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya terhadap peserta didik termasuk membantu perkembangan aspek-aspek 

pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri pada setiap peserta didik. 

Demikianlah, dalam proses belajar mengajar pendidik tidak terbatas sebagai 

penyampai ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab akan 

keseluruhan perkembangan kepribadian peserta didik. Ia harus mampu 

menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa sehingga dapat merangsang 

peserta didik untuk belajar secara aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan 

dan menciptakan tujuan. 

                                                           
5
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2011), h.  21. 

6
Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 19. 
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Pengetahuan diperoleh dengan menempuh jalan pendidikan. Pendidikan 

adalah kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh manusia, karena dalam 

pembentukan kepribadian seseorang membutuhkan pendidikan begitupun dalam 

menjalankan keseharian setiap manusia. Dengan adanya mata pelajaran akidah 

akhlak yang secara khusus menjadi pedoman pendidik untuk mengajarkan kepada 

peserta didik mengenai akidah dan akhlak. Mata pelajaran akidah akhlak 

merupakan salah satu sub bab dari mata pelajaran pendidikan agama.  

Akidah adalah dasar-dasar keyakinan atau pokok kepercayaan yang harus 

dimiliki oleh setiap manusia untuk dijadikan fondasi utama dalam segala sikap 

dan perilaku sehari-hari mereka. Akhlak adalah sifat, perilaku atau tabiat 

seseorang yang didorong oleh keinginan mereka untuk berperilaku. Sehingga 

peserta didik sangat perlu untuk dibekali akidah dan akhlak agar dapat 

memperkuat kepercayaan dan keyakinan mereka dan membentuk moral yang baik 

untuk setiap peserta didik. Namun pada realita kehidupan saat ini, masih banyak 

orang yang melakukan tindakan dan perilaku semau-maunya saja tanpa melihat 

akibat dari tindakan yang mereka lakukan padahal mereka semua di bekali 

pendidikan agama Islam yang di dalamnya terdapat cakupan materi akhlak di 

setiap jenjang pendidikan. 

Salah satu mata pelajaran yang ada di MA Negeri Sidenreng Rappang 

yang terkait dengan perilaku sosial yaitu mata pelajaran akidah akhlak. Pada 

pembelajaran akidah akhlak bertujuan memberikan pengetahuan, penghayatan dan 

keyakinan terhadap peserta didik akan hal-hal yang diimani, sehingga tercermin 

perilaku atau tingkah laku sehari-hari. Maka dari itu para peserta didik perlu 

menerima dan memahami materi agar mereka paham bagaimana tatacara 

berperilaku baik sebagai mana mestinya menjadi seseorang yang berbudi pekerti.  
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Dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan di MA Negeri Sidenreng Rappang 

mengenai penggunaan metode pembelajaran pendidik dalam kelas sangat perlu 

untuk diperhatikan dan ditingkatkan karena dengan penggunaan metode yang 

tepat akan berdampak pada pemahaman peserta didik. Perilaku peserta didik 

didalam maupun diluar sekolah yaitu suka melanggar peraturan sekolah, seperti 

tidak mematuhi tata tertib, mengganggu teman yang sedang serius belajar, peserta 

didik kabur ke kantin saat proses pembelajaran sedang berlangsung dan itu 

mencerminkan perilaku yang tidak terpuji. Akan tetapi ada juga peserta didik 

yang menunjukkan perilaku sosial yang baik ketika ia berada dilingkungan 

sekolah, seperti berbagi makanan untuk teman-temannya, memberi tumpangan 

kepada temannya ketika berangkat maupun pulang sekolah dan bersikap sopan 

dan santun kepada semua orang seperti menyapa guru dan teman ketika bertemu. 

 Adapun terkait regulasi peraturan sangat penting ditegakkan di sekolah 

agar dapat meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik serta 

menekan pelanggaran-pelanggaran dapat ditekan seminim mungkin untuk tidak 

dilakukan oleh peserta didik. 

Dari pemaparan di atas untuk mengetahui apakah ada atau tidak hubungan 

antara pemahaman materi akidah akhlak terhadap perilaku sosial peserta didik di 

MA Negeri Sidenreng Rappang, maka penulis tertarik untuk meneliti 

permasalahan tersebut agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan 

motivasi untuk memperbaiki pelaksanaan setiap pembelajaran terutama mata 

pelajaran akidah akhlak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti dan mengkaji permasalahan mengenai: “Hubungan antara 

Pemahaman Materi Akidah Akhlak dengan Perilaku Sosial Peserta Didik di 

MA Negeri Sidenreng Rappang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

ditarik beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman materi akidah akhlak peserta didik di MA Negeri 

Sidenreng Rappang? 

2. Bagaimana perilaku sosial peserta didik di MA Negeri Sidenreng 

Rappang? 

3. Apakah terdapat hubungan antara pemahaman materi akidah akhlak 

terhadap perilaku sosial peserta didik di MA Negeri Sidenreng Rappang? 

C. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban teoritis yang bersifat sementara sebab akan 

diuji berdasarkan data empirik atau data lapangan.
7
 Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis juga berarti sebagai dugaan sementara peneliti terhadap variabel 

yang diteliti dan benar atau tidaknya suatu hipotesis yang dirumuskan tergantung 

hasil pengujian dari data-data empiris. Hipotesis terdiri dari dua jenis yaitu: 

1. Hipotesis Nol (HO) adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya 

hubungan antara variabel. 

2. Hipotesis Alternatif (HA) adalah hipotesis yang menyatakan adanya 

hubungan antara variabel.
8
 

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah hipotesis Alternatif 

(HA) yaitu Terdapat hubungan antara pemahaman materi akidah akhlak dengan 

perilaku sosial peserta didik di MA Negeri Sidenreng Rappang. 

 

                                                           
7
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Pemula 

(Gowa: Pusaka Almaida,  2019), h.138. 

8
M.Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif (Cet. Ke-9; Jakarta: Kencana, 2017), h. 

89-90. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Judul penelitian yang akan dikaji yaitu “Hubungan antara Pemahaman 

Materi Akidah Akhlak dengan Perilaku Sosial Peserta Didik di MA Negeri 

Sidenreng Rappang”, untuk memudahkan dalam memahami judul tersebut dan 

untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda yang dimaksud dalam penelitian 

ini, maka peneliti menjelaskan terkait variabel pada penelitian yang digunakan 

sebagai berikut:  

1. Pemahaman Materi Akidah Akhlak 

Pemahaman materi akidah akhlak merupakan cara seseorang dalam 

memahami suatu makna atau arti dari setiap materi pelajaran akidah akhlak yang 

diajarkan oleh pendidik sehingga peserta didik dapat mengorganisasikan 

pengetahuan yang dipahami sebelumnya dengan pengetahuan yang baru.  

2. Perilaku Sosial 

Perilaku sosial adalah tingkah laku atau perbuatan yang ditunjukkan 

seseorang dalam kesehariannya saat beraktivitas dan berinteraksi dengan banyak 

orang atau kegiatan yang dilakukan dengan orang lain yang memerlukan 

sosialisasi  dalam interaksi kedua belah pihak tanpa memperdulikan motif-motif 

pribadi. 

Adapun indikator masing-masing variabel pada penelitian ini yaitu: 

Tabel 1.1 Indikator Variabel 

Variabel  Indikator 

 

Variabel x: 

Pemahaman 

Materi Akidah 

Akhlak 

Kemampuan menjelaskan dan menafsirkan 

pentingnya perilaku terpuji yaitu: akhlak 

berpakaian,bertamu, dan kerukunan 

Kemampuan menjelaskan dan menafsirkan bentuk 

perilaku tercela yaitu: mabuk-mabukan, zina, 

tabdzir, fitnah, dan mengkonsumsi narkoba 

Kemampuan merangkum contoh-contoh akhlak 

terpuji dan akhlak tercela pada pergaulan remaja 

Variabel y: 

Perilaku Sosial 

Menghargai dan Saling Menghormati 

Tolong-Menolong 
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Sopan Santun 

Disiplin 

Jujur 

E. Kajian Pustaka 

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dan 

sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang 

dilakukan. Adapun penelitian yan mempunyai relevansi dengan judul penulis 

sebagai berikut:    

1. Riskha Ummi Syayekti, judul penelitian “Hubungan Pemahaman 

Akidah Akhlak Terhadap Perilaku Ihsan Pada Siswa Kelas IV MI Darul Mubtadin 

Putat Purwodadi Grobogan Tahun 2005/2006”. Hasil penelitiannya membuktikan 

bahwa ada hubungan dengan hasil perhitungan signifikan 1% = 0,614 < 0,846 

pada tingkat signifikan  5% = 0,514 < 0,846. Artinya ada hubungan positif antara 

pemahaman materi akidah akhlak dengan perilaku ihsan pada siswa kelas IV MI 

Darul Mubtadin Putat Purwodadi Grobogan.  

2. Andini Zahra Adystia, judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Materi 

Aqidah Akhlak  Terhadap Perilaku Siswa kelas XI SMA Wachid Hasyim 5 

Surabaya”. Hasil penelitiannya menyatakan ada pengaruh dibuktikan dengan rxy 

berada pada interpretasi  cukup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya 

pengaruh pemahaman materi akidah akhlak terhadap perilaku siswa kelas XI 

SMA Wachid 5 Surabaya.  

3. Nur’Aida Putri R, judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak dan Ketaatan Beribadah Siswa Terhadap Perilaku Sosial 

Siswa Kelas IX di MTs Sabilul Ulum Mayong Jepara Tahun 2018”. Hasil 

penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh pemahaman mata pelajaran akidah 

akhlak dengan perilaku sosial pada hasil  perhitungan menghasilkan hasil Freg = 

0,458 lebih kecil dari Ftabel yaitu F0,01(1:62) = 7,04 dan F0,05(1:62) = 3,99 berarti 

non  signifikan. Artinya semakin baik pemahaman mata pelajaran akidah akhlak, 
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maka belum tentu baik pula perilaku sosial siswa kelas IX MTs Sabilul Ulum 

Mayong Jepara. Jadi, penelitian yang dilakukan di kelas IX MTs Sabilul Ulum 

Mayong Jepara perilaku sosial peserta didik lebih dominan dipengaruhi oleh 

faktor lain jika dibandingkan dengan pemahaman mata pelajaran akidah akhlak.  

4. Mujianto, judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Materi Akidah 

Akhlak terhadap Perilaku Sosial Peserta Didik di SMK Negeri Semarang Kelas X 

Multimedia 3 Tahun Pelajaran 2018/2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman mteri akidah akhlak terhadap 

perilaku sosial peserta didik. Berdasarkan perhitungan product moment 

mnghasilkan rxy sebesar 0,473. Dengan nilai rxy lebih besar daripada nilai rtabel  

product moment. Dalam hal ini hipotesis Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh signifikan pemahaman materi akidah akhlak terhadap 

perilaku sosial peserta didik di SMK Negeri 11 Semarang Kelas X Multimedia 3 

Tahun Pelajaran 2018/2019.  

Kesimpulan dari beberapa kajian pustaka yang diuraikan terdapat 

persamaan  dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang pemahaman 

materi pada mata pelajaran akidah akhlak. Adapun yang membedakan adalah 

tempat penelitiannya yaitu peneliti memilih peserta didik di MA Negeri Sidenreng 

Rappang, waktu penelitian serta objek penelitian yang sebelumnya lebih fokus 

pada pengaruh pemahaman materi akidah akhlak terhadap perilaku peserta didik 

dan juga perilaku ihsan peserta didik sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti 

sekarang lebih memfokuskan pada hubungan antara pemahaman materi akidah 

akhlak dengan perilaku sosial peserta didik. 
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F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui gambaran pemahaman materi akidah akhlak peserta didik di 

MA Negeri Sidenreng Rappang. 

b. Untuk mengetahui perilaku sosial peserta didik di MA Negeri Sidenreng 

Rappang. 

c. Untuk menganalisis hubungan antara pemahaman materi akidah akhlak dengan  

perilaku sosial peserta didik di MA Negeri Sidenreng Rappang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan konstribusi dalam menambah 

wawasan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khasanah ilmu dalam dunia 

pendidikan. Dapat menjadi salah satu bahan pustaka bagi pembaca dan pihak-

pihak yang berkepentingan untuk mengetahui hubungan antara pemahaman materi 

akidah akhlak dengan perilaku sosial peserta didik. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan, pengalaman  bagi peneliti 

serta dapat menjadi bahan rujukan, sumber informasi dan bahan referensi 

penelitian yang selanjutnya.  

2) Bagi Peserta Didik 

Menambah wawasan, pengetahuan dan kesadaran peserta didik dalam 

berperilaku baik dan menjaga akhlak pergaulan dalam kehidupan sehari-hari 

terutama dalam hidup bermasyarakat. 
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3) Bagi Pendidik 

Dapat memperbaiki pelaksanaan proses pembelajaran terutama pada mata 

pelajaran akidah akhlak agar dalam penyampaian materi lebih menyenangkan dan 

mudah dipahami oleh peserta didik, serta dapat meningkatkan mutu 

profesionalisme sebagai seorang pendidik. 

4) Bagi Sekolah 

Dapat memberikan masukan dalam mengembangkan kurikulum terutama 

untuk mata pelajaran akidah akhlak, dapat berpastisipasi dalam meningkatkan 

mutu pendidikan, dan juga dapat menjadi salah satu penentu kebijakan sekolah 

selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Pemahaman Materi Akidah Akhlak 

1. Pengertian Pemahaman Materi Akidah Akhlak 

Pemahaman berasal dari kata paham yang didefinisikan sebagai proses 

berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju kearah 

pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir.
1
 Menurut Arikunto 

“Pemahaman (Comprehention) siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia 

memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta”.
2
 Menurut Abd. 

Rahman Assegaf bahwa “Pemahaman materi pelajaran yang dipelajari berupa 

kemampuan peserta didik untuk menyatakan kembali dan menciptakan kembali 

materi pembelajaran yang telah dipelajari menurut kata-kata sendiri”.
3
  

 Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang 

mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam 

hal ini ia tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari 

masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, 

mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterprestasikan, 

menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh memperkirakan , menentukan, 

dan mengambil keputusan.
4
 Pemahaman dapat juga diartikan menguasai sesuatu 

dengan pikiran, karena itu belajar berarti harus mengerti secara mental makna dan 

filosofinya maksud dari implikasinya dan aplikasi-aplikasinya sehingga 

menyebabkan siswa dapat memahami suatu situasi. 

                                                           
1
Dzan Nurain, “Pengaruh Pemahaman Mata Pelajaran Aqidah Akhlak (Materi Akhlak 

Terpuji) Terhadap Perilaku Filantropi Siswa Kelas  X di MA Futuhiyyah Kudu Semarang”, Skripsi 

(Semarang: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo, 2011), h. 7.  

2
Arikunto, Menejemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.51.  

3
Abd. Rahman  Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h.78. 

4
M. Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran  (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2017), h. 44.  
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman lebih tinggi 

tingkatannya dibandingkan dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan yang 

dimiliki belum tentu dapat memahami arti suatu konsep, beda halnya dengan 

pemahaman jika seseorang telah memahami suatu konsep berarti ia juga memiliki 

pengetahuan terhadap konsep yang dipahaminya. 

Materi adalah bentuk bahan yang digunakan pendidik dalam kegiatan 

belajar mengajar yang memerlukan perencanaan dan penelaah implementasi 

disusun secara sistematis untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. 

Sedangkan pengertian akidah akhlak dikaji dari dua kata pembentuknya 

yaitu akidah dan akhlak. Menurut bahasa, akidah berasal dari bahasa arab:  ََعَقد- 

عَقيِدَةً  -يعَقدُِ   artinya ikatan atau perjanjian, maksudnya sesuatu yang menjadi tempat 

bagi hati dan hati nurani terikat padanya.
5
 Secara terminologis akidah menurut 

Hasan al-Banna mengatakan bahwa Akidah adalah beberapa perkara yang wajib 

diyakini kebenerannya oleh hati manusia, mendatangkan ketentraman jiwa, 

menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan.
6
 

Akidah merupakan persoalan dasar yang harus dimiliki setiap mukallaf 

yang merupakan pangkal dan ujung dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh 

setiap mukallaf. Tumbuhnya keyakinan di dalam hati seseorang, sehingga yang 

dimaksud akidah adalah kepercayaan yang telah tersimpul dalam hati.
7
  

Akidah dalam Islam mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Ciri-ciri yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Akidah didasarkan pada keyakinan hati, tidak menuntut yang sebab 
rasional, sebab ada masalah tertentu yang tidak rasional dengan akidah.  

b. Akidah Islam sesuai dengan fitrah manusia sehingga pelaksanaan akidah 
menimbulkan ketentraman dan ketenangan. 

                                                           
5
Rosihon Anwar, Akidah Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.13. 

6
Hasan al-Banna, Majmu’atu ar-Rasail (Beirut: Muassasah ar-Risalah, tt), h. 465. 

7
Zaky Mubarok Latif, dkk., Akidah Islam (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), 

h.30. 
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c. Akidah Islam diasumsikan sebagai perjanjian yang kokoh, maka dalam 
pelaksanaan akidah harus penuh keyakinan tanpa disertai kebimbangan 
dan keraguan. 

d. Akidah dalam Islam tidak hanya diyakini, lebih lanjut perlu pengucapan 
kalimat “Thayyibah” dan diamalkan dengan amal saleh.  

e. Keyakinan dalam akidah Islam merupakan masalah yang supraempiris, 
maka dalil yang dipergunakan dalam pencarian kebenaran tidak hanya 
didasarkan atas indra dan kemampuan manusia, melainkan membutuhkan 
wahyu yang dibawa oleh para rasul Allah swt.

8
 

Barangsiapa menganut akidah Islam lalu pengetahuannya tentang akidah 

itu meningkat, pengamalannya terhadap kensekuensi akidah pun meningkat, dan 

aktivitasnya untuk mengajak manusia kedalamnya juga meningkat. Maka Allah 

akan mengangkat derajatnya, menaikkan pamornya, dan menyebarluaskan 

kemuliaannya di tengah khalayak, baik dalam skala individu maupun kelompok. 

Akidah yang benar merupakan hal terbaik yang didapat oleh hati dan 

dipahami oleh akal. Akidah yang benar akan membuahkan pengetahuan yang 

bermanfaat dan akhlak yang luhur. Orang yang memilikinya akan mencapai 

puncak keutamaannya, sempurna kemuliaannya, dan tinggi derajatnya di antara 

manusia. Keutamaan sejati yang tidak tertandingi oleh keutamaan manapun dan 

kemuliaan tertinggi yang tidak bisa dicapai oleh kemuliaan manapun  

sesungguhnya wujudnya adalah upaya mencapai kesempurnaan, komitmen untuk 

menghiasi diri dengan keutamaan dan membersihkan diri dari kenistaan.
9
 

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan akidah adalah dasar keyakinan 

yang harus dimiliki oleh setiap orang, dengan keyakinan yang dimiliki dapat 

membawa seseorang mencapai keutamaan sejati dari keutamaan tersebut dapat 

membersihkan diri dari kenistaan. 

Kata Akhlak berasal dari bahasa arab “khuluq”, jamaknya “khuluqun”, 

berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Secara terminologi 

menurut Imam al-Ghazali mengatakan bahwa, Akhlak adalah hasrat atau sifat 

                                                           
8
Muhaimin, dkk., Kawasan dan Wawasan Studi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media, 

2005), h. 259-260. 
9
Rosihon Anwar, Akidah Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 22-23. 
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yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan yang 

mudah dan gampang tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran.
10

  

Kata akhlak lebih luas artinya daripada moral atau etika yang sering 

dipakai  dalam bahas indonesia sebab akhlak meliputi segi-segi kejiwaan dari 

tingkah laku lahiriah dan batiniah seseorang. Sedangkan menurut istilah akhlak 

adalah daya kekuatan jiwa seseorang yang akan mendorong perbuatan dengan 

mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi.
11

  

Pribadi Rasulullah saw. Adalah contoh yang paling tepat dijadikan teladan 

dalam membentuk pribadi yang akhlakul karimah. Allah berfirman dalam QS al-

Ahzab/33: 21 

                            

    

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

12
 

Pada ayat tersebut Prof. M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirannya 

bahwa, ayat ini diarahkan atau ditujukan kepada setiap orang-orang yang beriman, 

memuji sikap mereka yang meneladani Rasulullah saw. Ayat tersebut menyatakan 

bahwa sesungguhnya telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah, yakni Nabi 

Muhammad saw., sebagai suri teladan yang baik bagi kamu, yakni bagi orang-

orang yang senantiasa mengharap rahmat dan kasih sayang Allah dan menyebut 

                                                           
10

Imam Abi Hamid Muhammad  ibn Muhammad al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin Juz III 

(Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, t.th), h.58. 

11
Rosihon Anwar, Akidah Akhlak, h.205 . 

12
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2014), h. 420. 
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nama-Nya dengan banyak, dengan berzikir dan selalu mengingat Allah sw. baik 

dalam keadaan susah maupun senang.
13

 

Seringkali suatu perbuatan dilakukan secara kebetulan tanpa adanya 

kemauan atau kehendak, dan bisa juga perbuatan tersebut dilakukan sekali atau 

beberapa kali saja, atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa disertai ikhtiar karena 

adanya tekanan atau paksaan. Maka perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat 

dikategorikan akhlak.
14

 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak adalah sifat 

yang melekat dalam diri setiap orang dan melahirkan perbuatan-perbuatan spontan 

tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Dalam hal ini bukan karena tidak dipikirkan 

tetapi sudah dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan dan 

perbuatan tersebut akan mudah muncul tanpa dipikirkan maupun dipertimbangkan 

terlebih dahulu. 

Jadi, pemahaman materi akidah akhlak adalah kemampuan peserta didik 

dalam memahami kebiasaan perilaku yang diamalkannya dalam pergaulan  sehari-

hari semata-mata untuk taat kepada Allah swt serta tunduk kepada-Nya. Oleh 

sebab itu peserta didik yang telah menguasai dan memahami materi akidah akhlak  

dalam bertingkah laku akan muncul sikap hasil perpaduan pikiran, perasaan, hati 

nurani, dan kebiasaan yang menyatu membentuk suatu tindakan akhlak yang 

dihayati dalam realita kehidupan. Adapun tujuan pemahaman materi akidah 

akhlak adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik 

yang di wujudkan dalam akhlaknya yang terpuji melalui pemupukan pengetahuan, 

pengalaman dan penghayatan peserta didik tentang akidah akhlak Islam, sehingga 

menjadi seorang muslim yang mempunyai kualitas keimanan dan ketaqwaan 
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kepada Allah swt. Serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

2. Aspek-aspek Pemahaman 

Pemahaman yaitu kemampuan seseorang dalam memahami hal-hal yang 

telah dipelajari. Kemampuan memahami ini dibagi tujuh bagian, yaitu: 

a. Menafsirkan  

Menafsirkan terjadi ketika peserta didik dapat mengubah informasi dari 

satu bentuk kebentuk lain. Menafsirkan berarti pengubahan kata-kata menjadi 

kata-kata lain, angka menjadi kata-kata, kata-kata dijadikan angka atau gambar 

dan semacamnya. 

b. Menjelaskan  

Menjelaskan terjadi apabila peserta didik dapat membuat dan 

menggunakan model sebab-akibat dalam sebuah sistem. Menjelaskan diturunkan 

dari teori atau didasarkan pada pengalaman maupun hasil-hasil penelitian.  

c. Menyimpulkan 

Menyimpulkan terjadi jika peserta didik dapat menggambarkan suatu 

konsep atau prinsip yang menerangkan contoh tersebut dengan mencermati ciri-

ciri setiap contohnya dan menarik hubungan di antara ciri-ciri tersebut. Aspek ini 

dapat terpenuhi apabila setiap peserta didik bisa membuat kesimpulan dari apa 

yang telah dijelaskan oleh pendidik. 

d. Merangkum  

Merangkum terjadi apabila peserta didik mengemukakan suatu kalimat 

yang mempresentasikan informasi yang diterima atau mengabstraksikan sebuah 

tema. Merangkum melibatkan proses membuat ringkasan informasi yang 

diperoleh sehingga Informasi yang dirangkum lebih mudah dipahami.
15
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e. Membandingkan  

Membandingkan terjadi jika peserta didik mampu mendeteksi perbedaan 

dan persamaan antara dua objek atau objek lebih, ide, masalah, peristiwa, ataupun 

situasi. Membandingkan melibatkan proses menentukan keterkaitan antara dua 

atau lebih objek, ide, atau peristiwa. 

f. Mengklasifikasikan 

Mengklasifikasikan terjadi apabila peserta didik dapat mengelompokkan 

suatu konsep dengan prinsip pada kelompok berbeda ataupun sama. 

Mengklasifikasikan melibatkan proses mendeteksi ciri-ciri atau pola-pola yang 

sesuai dengan konsep atau prinsip tersebut. 

g. Mencontohkan 

Mencontohkan terjadi jika peserta didik memberi contoh tentang konsep 

atau prinsip umum. Mencontohkan melibatkan proses identifikasi ciri-ciri pokok 

dari konsep atau prinsip umum.
16

  

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tanda peserta didik mengetahui 

suatu hal ditandai dengan pemahaman yang dapat disampaikan kepada orang lain 

baik itu dari segi kemampuan untuk menyampaikan isi yang berkaitan dengan 

subjek maupun objek. Sehingga seorang pendidik diharapkan mampu membuat 

peserta didiknya menguasai aspek-aspek pemahamanan agar tidak terjadi 

kesalahan penafsiran materi yang diajarkan. 

3. Metode Pembelajaran Materi Akidah Akhlak 

Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata 

dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran berfungsi 

sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi 
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latihan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Secara konkret 

metode mengajar dapat disebutkan sebagai seperangkat cara, strategi, dan teknik 

mengajar yang digunakan oleh pendidik dalam mencapai tujuan.Adapun metode 

yang dapat digunakan pada pembelajaran materi akidah akhlak, yaitu: 

1) Metode Ceramah  

Metode ceramah merupakan metode mau’idhoh hasanah dengan billisan 

agar dapat menerima nasehat-nasehat pendidikan yang baik. Seperti yang 

dilakukan Nabi Muhammad saw kepada umatnya, yaitu untuk beriman kepada 

Allah swt.
17

 

2) Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab ialah suatu cara penyajian materi pelajaran dalam 

bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik, dengan maksud 

penggunaan metode tanya jawab diharapkan dapat memotivasi peserta didik untuk 

aktif bertanya pada saat proses pembelajaran berlangsung.
18

 

3) Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah kegiatan menukar informasi, mempertahankan 

pendapat pendapat, berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan, dalam 

memecahkan sebuah masalah tertentu. Diskusi mengandung nilai demokratis 

dengan memberikan kepada semua peserta didik untuk mengeluarkan dan 

mengembangkan idenya.
19

 

4) Metode Sosio Drama 

Metode sosio drama adalah suatu metode pembelajaran dimana pendidik 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan 
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memainkan peran tertentu. Metode ini berperan menekankan kenyataan, dimana 

peserta didik ikut serta dalam bermain peran dalam mendemonstrasikan masalah 

sosial dengan menerapkan situasi dan masalah yang akan dimainkan dan 

dipecahkan yang terlebih dahulu menceritakan latar belakang cerita yang 

diperankan tersebut sesuai dengan materi yang dipelajari.
20

 

5) Metode Simulasi  

Metode simulasi adalah pada kemampuan peserta didik untuk berimitasi 

sesuai dengan objek yang diperankan. Pada titik finalnya peserta didik diharapkan 

mampu untuk mendapatkan kecakapan bersikap dan bertindak sesuai dengan 

situasi sebenarnya.
21

 

6) Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Metode Pemecahan Masalah adalah metode pembelajran dengan 

memberikan stimulus kepada peserta didik untuk memperhatikan, menelaah dan 

berpikir tentang suatu masalah untuk selanjutnya menganalisis masalah tersebut 

sebagai upaya pemecahan masalah. Tujuan penerapan metode ini untuk melatih 

kebiasaan berpikir kritis peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Kemampuan berpikir harus diasah secara berkelanjutan, salah satunya dengan 

menggunakan metode problem solving dalam proses pembelajaran.
22

 

7) Metode Pembiasaan 

Metode pembiasaan adalah salah satu metode pendidikan yang dilakukan 

secara bertahap dan berkesinambungan dengan memberikan pembiasaan dapat 
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merubah seluruh sifat-sifat baik menjadi kebiasaan sehingga mereka terbiasa 

untuk melakukan hal-hal yang terpuji.
23

 

8) Metode Resitasi 

Metode resitasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan memberikan 

tugas-tugas khusus diluar jam pelajaran. Metode ini dilakukan agar ilmu 

pengetahuan yang diterima peserta didik lebih kuat dan aktif dalam mencari atau 

mempelajari masalah dengan lebih banyak membaca dan menyelesaikan masalah 

secara mandiri.
24

 

9) Metode Keteladanan 

Metode keteladanan adalah suatu metode yang digunakan dengan cara 

memberi contoh keteladanan yang sesuai dengan ajaran Islam, supaya mereka 

dapat berkembang baik fisik maupun mental dan memiliki akhlak yang baik dan 

benar.
25

 

10) Metode Kisah 

Metode kisah mengandung arti suatu cara dalam menyampaikan materi 

pelajaran dengan menuturkan secara kronologis tentang bagaimana terjadinya 

sesuatu hal yang baik yang sebenarnya terjadi ataupun hanya rekaan saja.
26

 

Metode ini dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar 

peserta didik lebih cepat memahami apa yang dijelaskan oleh pendidik. 

11) Metode Nasihat (Mau’idzah) 

Metode mau’idzah adalah metode pembelajaran dengan memberikan 

nasihat yang lembut yang diterima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau 
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ancamarmya, nasihat atau mau'idzhah sangat memiliki pengaruh terhadap jiwa 

manusia, terlebih apabila nasihat itu keluar dari seseorang yang dicintainya.
27

 

12) Metode Perumpamaan (Amtsal) 

Metode perumpamaan dan penyerupaan (tasybih) merupakan salah satu 

metode yang penting dalam proses pendidikan, terlebih dalam mengarahkan 

peserta didik dalam hal aqa'id (keimanan) dan penciptaan. Dengan memberikan 

peumpamaan yang sesuai dengan materi pembelajran, karena baginya akan ada 

dampak yang positif dalam perasaan juga dalam menggerakkan kebaikan dalam 

jiwa manusia.
28

 

13) Metode Praktek 

Metode praktek dianggap sebagai metode pendidikan yang paling penting 

karena belajar dan pengalaman keduanya menghendaki metode secara langsung 

(praktik). Metode ini membuat siswa ikut serta secara aktif dalam proses 

pembelajaran dan pendidikan. Oleh karena itu, metode ini menghendaki usaha 

individu peserta didik terhadap pengetahuan dan keterampilan, serta 

mempraktikkannya secara mandiri.
29

 

Dari uraian metode pembelajaran materi Akidah Akhlak dapat  kesimpulan 

bahwa metode sangat berfungsi dalam penyampaian materi-materi pembelajaran 

yang dilakukan oleh pendidik. Dan juga dalam memilih metode harus menjadi 

pertimbangan yaitu ada materi yang berkenaan dengan dimensi afektif dan 

psikomotorik sehingga memerlukan pendekatan metode yang berbeda-beda. 

Sehingga dalam pemilihan metode harus disesuaikan dengan materi yang 

diajarkan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. 
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B. Perilaku Sosial 

1. Pengertian Perilaku Sosial 

Menurut Sarwono yang dikutip dalam Ahmad, perilaku diartikan sebagai 

perbuatan-perbuatan manusia, baik yang terbuka (kasat mata) maupun yang 

tertutup (tidak kasat mata).
30

 Sedangkan istilah sosial memiliki arti yang berbeda-

beda sesuai pemakaiannya. Istilah sosial pada ilmu sosial merujuk pada objeknya, 

yaitu masyarakat. Selain itu, sosial berkenaan dengan perilaku interpersonal 

individu, atau yang berkaitan dengan proses-proses sosial.
31

 

Pada hakikatnya, dalam diri manusia terdapat sifat-sifat dan unsur-unsur 

ilahiah yang muncul dalam bentuk potensi yang perlu dikembangkan dan 

diaktualisasikan dalam bentuk perilaku-perilaku nyata. Perilaku sosial adalah 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang lain atau kegiatan yang 

berkaitan dengan pihak lain yang memerlukan sosialisasi dalam hal bertingkah 

laku yang dapat diterima oleh orang lain, belajar memainkan peran sosial yang 

dapat diterima oleh orang lain, serta upaya mengembangkan sikap sosial yang 

layak diterima oleh orang lain. Perilaku sosial ini dilakukan dengan tujuan yang 

baik seperti: menolong, membantu, berbagi, dan menyumbang atau menderma.
32

  

Perilaku seseorang didorong oleh motivasi. Pada titik ini motivasi menjadi 

daya penggerak perilaku (the energizer) sekaligus menjadi penentu perilaku. 

Motivasi juga dapat dikatakan sebagai suatu konstruk teoritis terjadinya 

perilaku.
33

 Menurut Arthur S. Rober mengatakan bahwa, “perilaku atau tingkah 
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laku adalah istilah yang sangat umum mencakup tindakan, aktivitas, respon, 

reaksi gerakan, proses, operasi-operasi. Singkatnya, respon apapun dari organisme 

yang dapat diukur”.
34

  

Adapun pengertian perilaku sosial yang dimuat beberapa jurnal sebagai 

berikut: 

a. Perilaku sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan 
nyata untuk bertingkah laku dengan cara tertentu terhadap orang lain dan  
mementingkan tujuan-tujuan sosial daripada tujuan pribadi dalam 
kehidupan masyarakat.

35
 

b. Perilaku sosial adalah cara yang ditunjukkan seseorang dalam 
menanggapi respon suatu tindakan. Misalnya dalam melakukan kerja 
sama, ada orang yang melakukannya dengan tekun, sabar dan selalu 
mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadinya.

36
  

c. Perilaku sosial adalah adanya suatu hubungan yang dilakukan oleh 
manusia dengan lingkunga sekitar. Perilaku sosial adalah aktifitas fisik 
dan psikis seseorang terhadap orang lain yang sesuai dengan tuntutan 
sosial dengan sikap yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu 
kejadian.

37
 

Seringkali orang-orang menganggap bahwa sikap dan perilaku itu sama 

dalam segi arti akan tetapi, sekarang ini terdapat berbagai literatur yang 

membahas perbedaan antara sikap dan perilaku, sebelum adanya penelitian-

penelitian yang membedakan keduanya memang para peneliti klasik 

mengutarakan arti dari sikap dan perilaku itu sama. 

Pada umumnya, sikap cenderung memprediksikan perilaku jika kuat dan 

konsisten, berdasarkan pengalaman langsung seseorang dan secara spesifik 

berhubungan dengan perilaku yang diprediksikan. Menurut teori psikososial 

maupun teori perkembangan kognitif menyatakan bahwa perilaku yang ada pada 
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diri seseorang berlandaskan pada pertimbangan-pertimbangan moral kognitif. 

Selanjutnya, masalah aturan, norma, nilai, etika, akhlak dan estetika adalah hal-hal 

yang sering didengar dan selalu dihubungkan dengan konsep moral ketika 

seseorang akan menetapkan suatu keputusan perilakunya.
38

 

Dalam diri setiap insan terdapat dua faktor utama yang sangat menentukan 

kehidupannya, yaitu fisik dan ruh. Pemahaman tentang kedua faktor ini 

memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana seseorang bersikap 

dalam realitas kehidupannya. Kedua faktor ini memiliki ruang dan dimensi yang 

berbeda, jika yang pertama adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dilihat dalam 

bentuk perilaku, namun pada faktor kedua hanya dapat dirasakan dan menentukan 

terhadap baik dan buruknya suatu perilaku.
39

 Sehingga setiap perilaku yang 

dilakukan oleh manusia tidak akan terlepas dari kedua faktor tersebut, karena 

masing-masing memilik peran fisik dan ruh saling bekerja hingga menampakkan 

perilaku seseorang. 

Salah satu dalil yang berkaitan dengan contoh berperilaku sosial antar 

sesama manusia termaktub dalam QS Luqman/31:18 

                         

   

 

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) 
dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan 
diri.

40
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 Ayat di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika berinteraksi 

terhadap sesama. Kita diharuskan menerapkan akhlak yang baik dan sopan santun. 

Sebagai manusia harus bersikap rendah hati terhadap sesama dan tidak boleh 

memiliki sikap sombong dan saling menghina. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang bersikap sombong terhadap apa yang dimilikinya dan 

selalu membanggakan perbuatan baiknya. Tetapi sebagai manusia harus selalu 

bersikap rendah hati terhadap sesama. Dan juga manusia tidak boleh melangkah 

angkuh ketika berjalan di muka bumi, karena sejatinya bumi merupakan tempat 

seluruh umat manusia baik yang kaya maupun miskin, penguasa dan rakyat biasa, 

manusia kuat dan manusia lemah. Oleh sebab itu dalam melangkah di muka bumi 

ini tidak boleh merasa angkuh harus saling menghargai sesama umat manusia. 

Sikap sombong dan angkuh ketika berjalan merupakan sifat yang tidak disukai 

oleh Allah swt.
41

 

Dapat disimpulkan bahwa perilaku sosial adalah setiap aktivitas yang 

dilakukan oleh seseorang yang dapat diamati oleh orang lain. Dapat juga 

dikatakan perilaku sosial merupakan setiap tindakan yang berkaitan dengan 

perbuatan yang dilakukan secara langsung berhubungan dan dihubungkan dengan 

nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Sehingga setiap perilaku yang 

ditunjukkan seseorang akan menjadi objek pengamatan dalam masyarakat yang 

tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

2. Macam-macam Perilaku Sosial 

Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup 

dengan manusia lain. Ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya 

sendiri sehingga ia membutuhkan peran orang lain di dalamnya. Manusia akan 

membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam hal mencukupi 
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kebutuhannya. Perilaku sosial yang baik  adalah perilaku yang menurut norma dan 

nilai yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara’. Macam-

macam perilaku sosial terbagi menjadi 2 lingkungan antara lain: 

a. Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan manusia yang pertama dan utama yang 

berperan dalam mendidik. Dalam keluargalah manusia menemukan kodratnya 

sebagai makhluk sosial yang berpendidikan, karena dalam lingkungan itulah 

untuk ia pertama kali berinteraksi dengan orang lain.
42

  Maka keluarga diharapkan 

dapat melakukan perannya dalam membina masa depan anak-anaknya secara 

berkualitas dan berdaya guna. Adapun perilaku sosial yang dapat dilakukan dalam 

lingkungan keluarga yaitu: 

1) Menghormati kedua orang tua dan anggota keluarga lain, yaitu dengan 

menghargai serta mendengarkan nasehat dan melaksanakan apa yang 

diperintahkan dan tidak mengecewakannya. 

2) Kasih sayang terhadap orang tua dan anggota keluarga lain, yaitu saling 

menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Karena, dengan rasa kasih 

sayang akan menimbulkan rasa saling memiliki antara keluarga satu dan 

keluarga lainnya sehingga akan semakin mempererat hubungan 

kekeluargaan.
43

 

b. Lingkungan Masyarakat 

Manusia adalah makhluk sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pendidikan manusia memerlukan lingkungan sosial masyarakat dimanapun ia 
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berada.
44

 Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah pergaulan hidup 

manusia yang berinteraksi terus-menerus menurut sistem nilai atau norma tertentu 

yang terikat pada identitas bersama.
45

 Pengaruh lingkungan mempunyai pengaruh 

yang sangat besar sehingga bukan hanya mengubah atau meluruskan, tetapi juga 

mengalahkan tabiat asal pelakunya. Adapun bentuk-bentuk perilaku pada 

lingkungan masyarakat antara lain: 

1) Kasih sayang terhadap sesama 

Pada dasarnya kasih sayang adalah fitrah yang dianugerahkan Allah swt. 

kepada makluk-Nya. Kasih sayang termasuk sifat keutamaan dan ketinggian 

akhlak yang menjadikan hati dapat mencurahkan belas kasih. Bergaul dan 

berhubungan dengan orang lain di lingkungan keluarga maupun masyarakat 

dilakukan dengan kasih sayang, saling menghormati dan menghargai. Kasih 

sayang merupakan ungkapan perhatian yang hangat, bersahabat, simpati dan 

kesediaan untuk menolong, dapat berbentuk tindakan fisik maupun bersifat verbal. 

2) Menumbuhkan rasa aman terhadap sesama 

Menjadikan orang lain yang berada didekat kita merasa tentram. Tidak 

terdapat ancaman dan kecurigaan terhadap orang lain. Selalu membuat keadaan 

yang damai dan sejahtera. Agar orang-orang yang ada disekitar kita merasa aman 

dan terlindungi maka jangan mencari-cari kesalahan yang ada pada diri orang lain 

yang menyebabkan mereka merasa tersudutkan sehingga mereka merasa kita 

selalu mengusik kenyamanan mereka. Sebagai seorang muslim hendaknya selalu 

bersifat jujur dan selalu menjaga integritas agar dapat dipercaya. 
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3) Toleransi 

Bersikap menerima dan menghargai sesuatu yang bertentangan atau yang 

berbeda seperti perbedaan dalam memeluk agama. Mentoleransi orang lain adalah 

salah satu sifat menerima dan menghargai keadaan pribadi individu.
46

 

4) Menghargai dan Menghormati Orang lain 

Saling menghormati berarti menempatkan hak dan kewajiban secara 

seimbang. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud insan ukhuwah insani.
47

 Yang 

dimaksud adalah menghargai dan menghormati orang lain secara wajar, baik 

dalam forum formal maupun non formal. Bertingkah laku yang baik sehingga 

tidak mengganggu orang lain, saling menerima sifat-sifat tertentu dari orang lain, 

sehingga dapat menjalin interaksi yang baik. 

5) Tolong menolong 

Santrock mendefinisikan perilaku menolong adalah mengutamakan 

memberi pertolongan kepada individu lain mengabaikan hak-hak pribadi atau 

kepentingan sebagai individu.
48

 Sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup 

sendiri tanpa bantuan orang lain. Sikap tolong menolong sangat dibutuhkan untuk 

bisa menjalani  kehidupan sehari-hari dengan saling membantu sesama, baik 

dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat dan teman sebaya.  

6) Simpati  

Simpati diartikan sebagai kemungkinan untuk terpengaruhi oleh keadaan 

emosional orang lain, dan hal ini dimungkinkan dengan adanya kemampuan 

seseorang untuk membayangkan dirinya pada posisi orang lain dengan cara 
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menolong, melindungi, atau mempertahankan orang lain dari hal-hal yang 

mengganggu. 

7) Tenggang rasa terhadap sesama 

Tenggang rasa dapat diartikan seseorang yang memiliki sikap selalu 

menjaga perasaan orang lain dalam aktivitasnya sehari-hari. Dalam arti tidak 

menyakiti ataupun menyinggung perasaan orang lain dengan kata-kata yang tidak 

baik.
49

  

8) Sopan santun 

Kesopanan merujuk pada kesediaan kemampuan raga atau tendensi 

pemikiran untuk memelihara sikap, cara dan hal-hal yang dianggap layak dan baik 

di mata masyarakat. Melalui cara berpakaian, bersikap, berpenampilan, dan lain-

lain. Orang-orang yang sopan mencoba bertindak seperti yang bisa diterima dan 

dihargai masyarakat.
50

 Di antara perilaku yang berkaitan dengan sopan santun 

adalah: 

a) Etika Berbicara 

Tata krama berbicara adalah memperhatikan apa yang dibicarakan oleh 

orang lain dan bersikap ramah. Tata krama dalam berbicara adalah bersikap ramah 

kepada orang yang diajak berbicara pada saat dan sesudahnya termasuk etika yang 

baik agar mereka tidak jenuh di tengah-tengah pembicaraan.
51

 

b) Etika Bergurau 

Tata krama bergurau adalah tidak berlebih lebihan dalam bergurau dan 

bermain, karena hal itu dapat melupakan umat Islam dari kewajiban yaitu 
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beribadah kepada Allah. Banyak bergurau juga dapat mematikan hati, mewariskan 

sikap bermusuhan, dan membuat anak kecil bersikap berani kepada orang dewasa. 

c) Peka dan peduli 

Kepedulian tentunya harus bersumber dari hati yang tulus tanpa sebuah 

noda kepentingan. Di saat seseorang bersedia membantu, menolong dan peduli 

pada orang lain namun berdiri dibalik sebuah kepentingan, maka sesungguhnya 

dia sedang terjebak dalam kepedulian tanpa hati nurani, sebuah kepedulian tanpa 

keikhlasan.
52

 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa 

bantuan orang lain. Selain itu  juga diberikan akal pikiran yang berkembang serta 

dapat dikembangkan, dalam hubungannya sebagai makhluk sosial atau makhluk 

bermasyarakat. Manusia dikatakan makhluk sosial karena adanya dorongan dan 

kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, penting 

berperilaku baik dan terpuji dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar 

sebab setiap perilaku yang dilakukan ada konsekuensi yang akan diterima 

kedepannya. 

3. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Perilaku Sosial 

Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan paling sempurna di 

karenakan mempunyai akal sebagai pembeda kemampuan jika dibandingkan 

dengan makhluk hidup lainnya. Dengan kemampuan yang dimiliki manusia 

memiliki perubahan dan perkembangan baik dari segi psikologis maupun 

fisiologis.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial seseorang ada 

dua jenis, yaitu; faktor internal dan faktor eksternal. 
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a. Faktor Internal  

Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri setiap manusia sejak 

mereka lahir ke dunia dan merupakan bakat bawaan. Faktor yang termasuk dalam 

faktor internal, antara lain: 

1) Faktor Motivasi 

Motivasi merupakan kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas 

pada makhluk hidup dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya 

menuju tujuan tertentu.
53

 Menurut swanburg motivasi sebagai konsep yang 

menggambarkan baik kondisi ekstrinsik dan respon instrinsik yang menampakkan 

perilaku manusia.
54

 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi 

merupakan konsep yang menggambarkan kekuataan penggerak setiap aktivitas 

makhluk hidup baik kondisi ekstrinsik yang memerlukan rangsangan atau 

pengaruh dari orang lain dan juga respon intrinsik yang tidak memerlukan 

rangsangan dari luar karena dalam diri setiap manusia terdapat dorongan untuk 

melakukan sesuatu. 

2) Faktor Agama 

Agama memegang peranan penting dalam memengaruhi perilaku sosial 

seseorang. Seseorang yang memiliki pemahaman agama yang luas, pasti juga 

memiliki perilaku sosial yang baik. Karena pada hakikatnya, setiap agama 

mengajarkan kebaikan, khususnya agama Islam, sangat mendorong umatnya 

untuk memiliki perilaku sosial. 
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3) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis berkaitan dengan cara seseorang dalam mengenali 

perasaan-perasaan mereka sendiri dan mengimplementasikan dalam bentuk 

tindakan. Manusia adalah makhluk sosial, maka ia memperoleh beberapa 

karakteristik yang dapat mempengaruhi perilaku sosial yang kemudian 

diklasifikasikan dalam tiga komponen, yaitu: afektif (emosi), kognitif (rasa 

kepercayaan), dan konatif (kebiasaan).
55

 

b. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang ada di luar individu yang 

dapat mempengaruhi perilaku sosial manusia tergantung lingkungan sekitarnya. 

Adapun faktor-faktor eksternal yang memperngaruhi perilaku sosial, yaitu: 

1) Faktor Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan pertama manusia dalam menemukan 

kodratnya sebagai seorang makhluk sosial. Dalam setiap keluarga terdapat 

beberapa orang yang tinggal di bawah atap yang sama dan mereka saling 

bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, lingkungan keluargalah yang pertama 

membentuk watak dan kepribadian setiap individu. 

Harmonis tidaknya, intensif tidaknya interaksi antaranggota keluarga akan 

mempengaruhi perkembangan sosial remaja yang ada dalam keluarga. Interaksi 

antaraggota keluarga yang tidak harmonis merupakan suatu korelat yang potensial 

menjadi penghambat perkembangan individu. Wajar saja jika kehidupan keluarga 

memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan hubungan sosial remaja karena 

sebagian besar kehidupannya ada di dalam keluarga.
56
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2) Faktor Sekolah 

Sekolah adalah ajang pendidikan kedua bagi para peserta didik setelah 

keluarga. Masa remaja merupakan masa pembinaan, bimbingan serta edukasi  

terutama pada masa-masa awal permulaan.
57

 Sekolah sebagai tempat belajar, 

berbagi, saling mengenal dan bergaul dengan berbagai macam sifat teman. 

Apabila seorang anak yang sejak lahirnya dipisahkan dari pergaulan manusia 

sampai ia kira-kira berusia 10 tahun, saat dihadapkan dengan pergaulan manusia, 

dapat dipastikan bahwa dia akan merasa canggung berbicara dengan orang lain.
58

 

3) Faktor Masyarakat 

Masyarakat adalah tempat seseorang dalam membangun hubungan 

perilaku yang baik terhadap orang lain. Karena manusia manusia merupakan 

makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dengan 

membangun hubungan baik dengan masyarakat yang lain dapat membantu ketika  

membutuhkan bantuan. 

Keadaan masyarakat dan kondisi lingkungan dalam berbagai corak dan 

bentuknya akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap anak-anak remaja. Perubahan masyarakat yang berlangsung secara tepat 

dan ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang menegangkan, seperti persaingan di 

bidang ekonomi, keanekaragaman massa-media, fasilitas yang bervariasi pada 

garis besarnya memiliki korelasi relevan dengan adanya kejahatan pada 

umumnya, termasuk kenakalan remaja.
59

  

Secara sosiologis maupun antropologis perilaku seseorang tidak semuanya 

murni dari perilakunya sendiri, tetapi melalui silaturahmi sosial, silaturahmi 

                                                           
57

Sudarsono, Etika Islam tentang Kenakalan Remaja  (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 25. 

58
Saefullah,  Psikologi Perkembangan dan Pendidikan, h. 195. 

59
Sudarsono, Etika Islam tentang Kenakalan Remaja, h. 27. 



35 

 

 
 

primordial, dan silaturahmi intelektual. Menurut Ibnu Khaldun dalam Saebani, 

ada sikap ta’assub di antara umat Islam yang ia sebut dengan ashabiyah karena 

adanya upaya pelestarian perilaku dari berbagai generasi atau karena generasi 

dahulu mewariskannya secara struktural ataupun kultural pada generasi 

berikutnya. Pewarisan perilaku ini lebih sempurna karena dilengkapi oleh sistem 

nilai dan sistem sosial yang sesuai. Kesesuaian ini terjadi karena saling 

membutuhkan atau  sama kepentingannya dalam orientasi nilai ataupun 

motivasionalnya. Sehingga disebut sebagai jasad yang satu saling membutuhkan 

dengan yang lainnya.
60

 

Perilaku sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial yang dialami oleh 

individu. Oleh sebab itu ada baiknya memilih dengan cermat lingkungan hidup 

dan juga cermat dalam menciptakan lingkungan sosial yang baik untuk 

perkembangan setiap pribadi individu. Selain itu perkembangan masyarakat juga 

mempengaruhi arah perkembangan hidup peserta didik yang menyangkut sikap 

dan perilaku sosial. Oleh karena itu, kualitas perkembangan perilaku dan 

kesaadaran bersosialisasi peserta didik sangat bergantung pada kualitas perilaku 

sosial masyarakat disekitarnya. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan 

makhluk bermasyarakat sehingga penting untuk membangun hubungan sosial 

dengan menunjukkan perilaku yang baik dengan orang lain.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan jenis penelitian korelasional yaitu penelitian yang dilakukan untuk melihat 

hubungan dari beberapa variabel yang dipilih oleh penulis. Penelitian korelasional 

menjelaskan kait-berkait atau hubungan antara dua variabel atau lebih, tetapi tidak 

bisa memberikan bukti untuk menjelaskan variabel mana yang merupakan 

penyebab dan yang mana menjadi akibat.
1
 Penelitian korelasi mencakup 

pengumpulan data guna menentukan apakah terdapat hubungan antar variabel 

dalam subjek atau objek yang menjadi perhatian untuk diteliti.
2
 Dengan demikian, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pemahaman materi 

akidah akhlak sebagai variabel x dan perilaku sosial peserta didik sebagai  

variabel y. 

Adapun tempat lokasi penelitian yaitu MA Negeri Sidenreng Rappang 

yang terletak di jalan Poros Pinrang No.1A, Kecamatan Baranti, Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan  pendekatan yang digunakan untuk 

menjelaskan perspektif dalam objek penelitian. Berdasarkan latar belakang 

penulis dari fakultas tarbiyah dan keguruan, maka peneliti menggunakan 

pendekatan psikologis dan pendekatan pendidikan. Pendekatan psikologis adalah 

pendekatan yang banyak melibatkan aspek kejiwaan dan perilaku manusia. 
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Sedangkan pendekatan pendidikan adalah pendekatan yang menerangkan gejala-

gejala dalam mendidik dengan arah tujuan membentuk peserta didik menjadi 

peserta didik yang beradab.   

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah sekelompok elemen atau kasus, baik itu individual, objek, 

atau peristiwa yang berhubungan dengan kriteria spesifik dan merupakan sesuatu 

yang menjadi target generalisasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya.
3
  Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu.
4
  

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi adalah 

keseluruhan objek/subjek yang akan diteliti. Adapun yang dimaksud populasi 

dalam penelitian ini mencakup keseluruhan peserta didik kelas XI di MA Negeri 

Sidenreng Rappang berjumlah 148 orang. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.
5
 

Tujuan penetapan sampel pada penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dari 

objek populasi dengan cara mengamati sebagian dari populasi.  
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Penentuan sampel pada suatu penelitian sangat penting karena terkadang 

peneliti kesulitan dalam meneliti semua populasi. oleh karena itu penelitian 

dilakukan terhadap sampel yang dipilih berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sebagian dari populasi yakni peserta didik kelas IX MIA 3 di MA Negeri 

Sidenreng Rappang. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

teknik non-probability sampling berupa purposive sampling dengan pengambilan 

sampel berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti sendiri 

berdasarkan dari berbagai ciri dan sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya. 

Untuk menghitung ukuran sampel yang digunakan peneliti menggunakan rumus 

Taro Yamane atau Slovin sebagai berikut: 

n = 
 

       
  

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Presisi/ Tingkat penyimpangan yang digunakan (0,2) 

Adapun jumlah sampel yang dipakai berdasarkan rumus di atas yaitu: 

n = 
 

       
  

n = 
   

             
 

n = 
   

      
  = 21 

Untuk mengetahui sampel yang dipakai pada penelitian ini dengan 

jumlah populasi 148 peserta didik. Maka sampelnya sebanyak 21 peserta didik. 
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D. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

a. Validitas Instrumen 

Validitas atau keshahihan berasal dari kata validity yang berarti sejauh 

mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Dengan kata lain, validitas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh 

mana tes telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu tes atau instrumen 

pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut 

menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan 

maksud dilakukannya peengukuran tersebut.
6
 Jadi validitas dapat dikatakan 

sebagai ketepatan data yang diukur oleh peneliti terhadap objek penelitiannya. 

Sebuah angket dapat dikatakan valid apabila tiap butir-butir pertanyaan atau 

pernyataan dibuat untuk mengukur setiap aspek berpikir yang disebutkan pada 

tujuan instruksional. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan validitas instrumen yang diuji 

dengan rumus Product Moment Correlation, uji ini digunakan untuk melihat 

korelasi atau hubungan masing-masing skor disetiap item pertanyaan maupun 

pernyataan. 

rxy =  
 ∑    ∑   ∑  

√  ∑    ∑       ∑    ∑     
 

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi variabel x dan y 

N : jumlah subyek keseluruhan item 

∑x : jumlah skor dalam distribusi x 

∑y : jumlah skor dalam distribusi y
7
 

                                                           
6
Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 147-148. 

7
Syahrum dan Salin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Bandung: Cipustaka Media, 

2014), h. 154. 
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Dengan kriteria keputusannya jika rhitung  > rtabel  maka item dikatakan valid 

dan jika rhitung < rtabel  maka item disebut tidak valid.  

b. Reliabilitas Instrumen  

Reliabilitas berasal dari kata reliability berarti sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya 

apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek 

yang sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. 

Konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas alat ukur berkaitan erat dengan masalah 

kesalahan pengukuran. Salah satu syarat agar hasil ukur suatu tes dapat dipercaya 

ialah tes tersebut harus mempunyai reliabilitas yang memadai.
8
  

Reliabilitas penelitian ini peneliti menggunakan rumus Alpha, karena 

rumus alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 

1 atau 0, misalnya angket atau soal yang berbentuk uraian.
9
 Uji reliabilitas dapat 

dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai 

Alpha > 0,60 maka reliebel. Dengan rumus sebagai berikut: 

r  [
 

     
] [   

∑  
 

  
 ] 

keterangan: 

r = koefisien reliability instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑  
  = total varians butir 

  
  = total varians

10
 

 

                                                           
8
Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 170. 

9
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 209. 

10
Wiratna Sujarweni dan Poly Endrayanto, Statistika untuk Penelitian (Yogyakarta: Graha 

Ilmu,2012), h.186-187. 



41 

 

 
 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ialah metode atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.
11

 Dalam hal ini peneliti 

mengumpulkan data menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Tes (Test) 

Tes adalah salah satu teknik pengumpulan data yang berisi serangkaian 

pertanyaan maupun latihan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, 

inteligensi, bakat, maupun kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu 

responden. Tes ini dipergunakan dalam rangka mengukur pencapaian yang telah 

dicapai oleh tiap-tiap responden. Selain itu, tes ini juga mempunyai standar 

obyektif yang dapat dipakai secara meluas, sehinggga betul-betul dapat digunakan 

untuk mengukur dan membaandingkan keadaan psikis dan tingkah laku 

responden.
12

 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tes adalah teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur pencapaian pengetahuan 

setiap responden dari satu bahan pelajaran yang terbatas pada tingkat tertentu. 

2. Kuesioner/angket 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.
13

  Pada pengertian lainnya kuesioner/angket merupakan suatu 

teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung 

bertanya jawab dengan responden.
14

 

                                                           
11

Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 74.  

12
Sudaryono, dkk., Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan (Yogyakarta:Graha 

Ilmu,2013), h. 40. 

13
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 142. 

14
Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 77. 
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Kesimpulan yang ditarik dari pengertian tersebut bahwa kuesioner/angket 

adalah cara pengumpulan data dengan menyebarkan kertas yang berisi pertanyaan 

atau pernyataan yang akan dijawab oleh responden.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan pada saat 

mengumpulkan data di lapangan. Instrumen pengumpulan data harus disesuaikan  

dengan teknik pengumpulan data.
15

 Dalam hal ini instrumen yang digunakan 

yaitu: 

1. Butir-butir Tes  

Tes digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman responden dalam 

ranah kognitif, khususnya dalam pembelajaran akidah akhlak. Instrumen tes yang 

dilakukan dengan membagikan selebaran yang berisi pertanyaan yang akan 

dijawab oleh responden. Instrumen butir-butir tes pada penelitian ini bertujuan 

untuk meengumpulkaan data tentang peningkatan pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang telah diajarakan. 

2. Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selebaran yang berisi 

pertanyaan ataupun pernyataan yang akan dijawab oleh responden. Teknik 

pengumpulan data ini dilakukan secara tidak langsung karena peneliti tidak 

langsung bertanya jawab dengan responden. Angket yang akan digunakan oleh 

penulis yaitu menyiapkan jawaban pilihan ganda (multiplechoice) dimana daftar 

cek tersebut berkaitan dengan pemahaman materi akidah akhlak dan perilaku 

sosial peserta didik 

 

 

                                                           
15

 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 

Pemula, h.100. 



43 

 

 
 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menghitung hipotesis yang diajukan.
16

 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan statistik. Terdapat dua 

macam statistik yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Dengan menggunakan analisis deskriptif, peneliti dapat 

menggambarkan posisi pemahaman materi dan perilaku sosial peserta didik kelas 

XI MA Negeri Sidenreng Rappang.  

Untuk mendapatkan statistik deskriptif maka diperlukan statistik deskriptif 

sebagai berikut: 

a. Membuat Tabel Frekuensi 

1) Menghitung rentang kelas, yaitu data terbesar dikurang data terkecil. 

R = Xmax - Xmin 

Keterangan: 

R = Rentang nilai 

Xmax = Data terbesar 

Xmin = Data terkecil
17

 

                                                           
16

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 147. 

17
Madi Mousa, Statistika dan Pengolahan Data (Cet. I; Banten: Penertbit Talenta, 2010), 

h. 24. 
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2) Menghitung jumlah kelas interval 

K = 1 + 3,3 Log n 

Keterangan: 

K= Interval kelas 

n = Jumlah data 

Log = Logaritma
18

 

3) Menghitung panjang kelas 

P = 
 

 
 

Keterangan: 

P = Panjang kelas interval 

R = Rentang nilai 

K = Interval kelas
19

 

4) Membuat distribusi tabel frekuensi 

b. Rata-rata (Mean) 

 ̅ = 
∑       

 
   

∑   
 
 

 

Keterangan: 

 ̅ = Mean hitung 

xi = Nilai statistika 

fi = frekuensi untuk nilai x1 yang bersesuaian kelompok ke-i 

k = Banyaknya kelompok
20

 

c. Menghitung Standar Deviasi 

SD = √
∑       ̅  

   
 

                                                           
18

Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, h. 27. 

19
Sugioyono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h. 27. 

20
Muhammad Arif Tiro, Dasar-Dasar Statistika (Cet.I; Makassar: Andira Publisher, 

2015), h.127. 
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Keterangan: 

SD = Standar deviasi 

xi = Nilai x ke-i  

 ̅ = Rata-rata 

 n = Ukuran sampel
21

 

d. Menghitung Persentase (%) 

P = 
 

 
 . 100% 

Keterangan: 

p = Persentase 

f = Frekuensi 

n = Banyaknya sampel
22

 

e. Kategorisasi 

Sebelum menentukan kategori jawaban dari responden dari tiap-tiap 

variabel maka terlebih dahulu harus ditentukan intervalnya, jumlah kategori 

ditentukan berdasarkan jumlah setiap pilihan yang telah ditetapkan pada 

instrumen. Rumus yang digunakan dalam menentukan interval yaitu: 

          
                                                  

               
 

2. Statistik Inferensial 

Statisik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini 

akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik 

                                                           
21

Muhajir Nasir, Statistik Pendidikan (Cet. Ke-1; Yogyakarta: Media Akademi, 2016), 

h.70. 

22
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 

h.43. 
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pengambilan sampel dari populasi itu diberlakukan secara random.
23

 Analisis 

yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu analisis korelasi yang sebelumnya 

dilakukan uji normalitas data. Yang dijelaskan dibawah ini. 

a. Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas merupakan uji prasyarat yang bertujuan untuk melihat 

apakah suatu data memiliki sebaran normal (berdistribusi normal).
24

 Untuk 

pengujiannnya menggunakan rumus chi-kuadrat sebagai berikut: 

X 
2
 = 

        

  
 

Keterangan: 

X 
2
= Chi kuadran hitung 

fh = Frekuensi yang diharapkan 

fi = Frekuensi/jumlah data hasil observasi
25

 

b. Analisis Korelasi 

 Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih, juga dapat menentukan arah hubungan dari kedua 

variabel.
26

 Untuk mencari koefisien korelasi antara kedua variabel peneliti 

menggunakan rumus Korelasi Product Moment sebagai berikut: 

rxy = 
 ∑      ∑     ∑   

√  ∑  
      

     ∑  
      

  

 

Keterangan: 

rxy = Indeks korelasi product moment 

                                                           
23

Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, h. 147. 

24
M. Thoha B. Sampurna Jaya , Alben Ambarita, Statistik Terapan dalam Pendidikan 

(Cet. Ke.I; Yogyakarta:Media Akademi, 2016), h. 57. 

25
Wiratna Sujarweni dan Poly Endrayanto, Statistika untuk Penelitian,  h. 49-50. 

26
Muhajir Nasir, Statistik Pendidikan, h. 103. 
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∑x = Data/skor variabel x 

∑y = Data/skor variabel y 

∑x
2 
= Kuadrat dari data skor jumlah variabel x 

∑y
2
 = Kuadrat dari data skor jumlah variabel y 

n = Banyaknya data
27

  

c. Uji Signifikasi 

Uji signifikasi antara variabel x dan variabel y setelah nilai r (koefisien 

korelasi) didapat maka, dilanjutkan uji t untuk menguji keberartian hubungan 

pada kedua variabel tersebut. 

Rumus uji t 

t = 
 √   

√     
 

Keterangan: 

t = t hitung 

n = Banyak data 

r = Koefisien korelasi 

d. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (KD) adalah angka yang menyatakan atau 

digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh satu 

atau lebih variabel x (bebas) terhadap variabel y (terikat). Rumus koefisien 

determinasi:    KD = (r)
2
 x 100% 

28
 

 

 

 

 

                                                           
27

Muhajir Nasir, Statistik Pendidikan, h. 106. 

28
Muhajir Nasir, Statistik Pendidikan, h. 104. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Tentang MA Negeri Sidenreng Rappang 

a. Data Umum 

Nama  : Madrasah Aliyah Negeri Sidentreng Rappang 

Alamat  : Jl. Poros Pinrang No.IA 

Kabupaten : Sidenreng Rappang 

NPSN  : 40319616 

NSS  : 1311731440019 

Akreditas   : Akreditasi A 

E-mail : manbaranti.gmail.com 

Status  : Negeri 

b. Sejarah Berdirinya MA Negeri Sidenreng Rappang 

Madrasah Aliyah Negeri Sidenreng Rappang pada awalnya adalah 

Madrasah Aliyah Filiyah Pinrang pada SK 12 tahun 2012 dan pada tanggal 1 Juni 

2019 dengan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 93 tahun 

2009 diresmikan dengan status Madrasah Aliyah Negeri. 

Awalnya Madrasah Filiyah Pinrang dalam usaha meningkatkan status 

menjadi Madrasah Aliyah Negeri Baranti maka diususlkan penegerian ke bupati 

KDH Tk. II Sidenreng Rappang dengan usulan nomor 21.16.01/PP.03.2/2005 

tanggal 16 Mei 2005. Tanggal 30 Mei 2005 keluarlah rekomendasi bupati 

Sidenreng Rappang  dengan nomor 451.42/1814/Kesra. Dalam kurung waktu 4 

tahun melakukan proses belajar mengajar dan mendapat hak penuh dalam 

pengelolaan administrasi pendidikan. Berdasarkan keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 Madrasah Aliyah 
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Filiyah Pinrang menjadi Madrasah Aliyah Negeri Baranti Kabupaten Sidenreng 

Rappang dan berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri Sidenreng Rappang pada 

tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama 

Indonesia Nomor 870 tahun 2016.  

Madrasah Aliyah Negeri Sidenreng Rappang merupakan sekolah umum 

dengan ciri khas Agama Islam. Karena selain belajar pengetahuan umum di 

madrasah juga peserta didik dapat mendalami ilmu-ilmu seperti Sejarah 

Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan ilmu agama lainnya. Dalam hal peningkatan 

kualitas peserta didik, selain melakukan proses belajar mengajar pada pagi sampai 

siang, peserta didik juga dapat mengikuti kegiatan ekstrakulikuler yang dilakukan 

pada sore hari. Sehingga selain ilmu pengetahuan umum dan agama yang baik 

peserta didik juga dapat menambah wawasan dan keterampilan dengan memasuki 

satu atau dua kegiatan ekstrakulikuler. 

2. Statistik Deskriptif Pemahaman Materi Akidah Akhlak Peserta Didik 

Berikut nilai pemahaman materi akidah akhlak yang didapatkan dari hasil 

tes pilihan ganda yang dibagikan ke peserta didik yang sebelumya telah di validasi 

oleh pembimbing validator. Jumlah soal tes yang dibagikan yaitu 10 soal dengan 

skor jawaban 100 apabila terjawab dengan benar semua. Adapun tabel perolehan 

skor pemahaman materi akidah akhlak peserta didik dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Tes Pemahaman Materi Akidah Akhlak 

Peserta Didik 

No  Nama Responden  Skor 

1 Nur Erika Fitry  90 

2 Hijrah Hadiatullah 80 

3 Mutmainna 90 

4 Putri Amelia 100 
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5 Alya Azzahra 80 

6 Nurfatimah Ali 90 

7 Mariani 90 

8 Muh Hadryan Putra 80 

9 Nurfasilah 70 

10 Asdah  50 

11 Parawansa Ahmad 70 

12 Novitasari 60 

13 Nur Azisah 100 

14 Mustia Mulyasa 90 

15 Muh. Ibrahim 80 

16 Sherlina Amelia 90 

17 Nurul Sakinah 70 

18 Abd Rahman 80 

19 Andi Aksha Gazali 60 

20 Kurnia  90 

21 Wandi  50 

a. Membuat Tabel Frekuensi 

1) Menentukan rentang kelas 

   R = Xmax – Xmin 

       = 100 – 50 

       = 50 

2) Banyak kelas interval 

 K = 1 + 3,3 log n 

        = 1 + 3,3 log 21 

        = 1 + 3,3 . 1,32 
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        = 1+ 4,356 

        = 5,356 (Dibulatkan keatas menjadi 6) 

3) Menentukan interval kelas 

 P = 
 

 
 

       = 
  

     
 

       = 9,33 (Dibulatkan menjadi 9) 

4) Membuat tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Pemahaman Materi Akidah Akhlak 

Peserta Didik 

Interval Frekuensi (fi) 

50 – 58 2 

59 – 67 2 

68 – 76 3 

77 – 85 5 

86 – 94 7 

95 – 103 2 

JUMLAH 21 

b. Rata-rata (Mean) 

Tabel 4.3 Menghitung Rata-rata Pemahaman Materi Akidah Akhlak 

Peserta Didik 

Interval Frekuensi (fi) Nilai Tengah (xi) fi . xi 

50 – 58 2 54 108 

59 – 67 2 63 126 

68 – 76 3 72 216 

77 – 85 5 81 405 
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86 – 94 7 90 630 

95 – 103 2 99 198 

JUMLAH 21 459 1683 

 ̅ = 
∑       

 
   

∑   
 
 

  

= 
    

  
 

= 80,14 

c. Menentukan standar deviasi 

Tabel 4.4 Standar Deviasi Pemahaman Materi Akidah Akhlak Peserta 

Didik 

Interval Frekuensi 

(fi) 

Nilai Tengah 

(xi) 

fi . xi xi -  ̅ (xi -  ̅)
2 

fi (xi -  ̅)
2
 

50 – 58 2 54 108 -26,14 683,2996 1336,5992 

59 – 67 2 63 126 -17,14 293,7796 587,5596 

68 – 76 3 72 216 -8,14 66,2596 198,7788 

77 – 85 5 81 405 0,86 0,7396 3,698 

86 – 94 7 90 630 9,86 97,2196 680,5372 

95 – 103 2 99 198 18,86 355,6996 711,3992 

JUMLAH 21 459 1683 -21,84 1496,9976 3518,572 

SD = √
∑       ̅  

   
 

= √
        

    
   

= √
        

  
   = √              = 13,26 
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d. Menghitung persentase (%) 

P = 
 

 
 . 100% 

1) P =  
 

  
 . 100% = 9,52% 

2) P =  
 

  
 . 100% = 9,52% 

3) P =  
 

  
 . 100%  = 14,28% 

4) P =  
 

  
 . 100%  = 23,80% 

5) P =  
 

  
 . 100%  = 33,33% 

6) P =  
 

  
 . 100%  = 9,52% 

Tabel 4.5 Persentase Pemahaman Materi Akidah Akhlak Peserta Didik 

Interval Frekuensi (fi) Persentase % 

50 – 58 2 9,52  

59 – 67 2 9,52  

68 – 76 3 14,28  

77 – 85 5 23,80  

86 – 94 7 33,33  

95 – 103 2 9,52 

JUMLAH 21 100 

e. Kategorisasi 

Kategorisasi pemahaman materi akidah akhlak terlebih dahulu 

menentukan interval pencapaian skor tes. 

                  
                              

               
 

                   = 
      

 
   = 

   

 
  = 16,6 (Dibulatkan 17) 
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Tabel 4.6 Kategorisasi Pemahaman Materi Akidah Akhlak Peserta Didik 

Interval Kategori  Frekuensi (fi) Persentase % 

50 – 66 Rendah  4 19,04 

67 – 83 Sedang 8 38,09 

84 – 100 Tinggi 9 42,85 

JUMLAH 21 100 

Berikut gambar histogram yang disajikan untuk memperjelas gambaran 

Pemahaman Materi Akidah Akhlak Peserta Didik di MA Negeri Sidenreng 

Rappang. 

 

Gambar 4.1Histogram Pemahaman Materi Akidah Akhlak Peserta Didik 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif instrumen tes terkait 

Pemahaman Materi Akidah Akhlak Peserta Didik di MA Negeri Sidenreng 

Rappang dengan nilai rata-rata adalah 80,14. Pada kategori tinggi terdapat 9 

peserta didik dengan persentase 42,85%, pada persentase 38,09% terdiri dari 8 

peserta didik berada pada kategori sedang, pada kategori rendah dengan 

persentase 19,04% terdapat 4 peserta didik. 
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3. Statistik Deskriptif Perilaku Sosial Peserta Didik  

Untuk mengetahui perilaku sosial peserta didik di MA Negeri Sidenreng 

Rappang maka yang dilakukan peneliti yaitu membagikan angket kepada 

responden dengan jumlah pertanyaan dan pernyataan yaitu 15 soal dan jumlah 

skor keseluruhan soal 60 apabila peserta didik menjawab dengan benar. Tujuan 

pembagian angket adalah untuk mengukur perilaku sosial peserta didik. Berikut 

hasil sebaran angket yang telah dilakukan di MA Negeri Sidenreng Rappang 

untuk mengetahui gambaran perilaku sosial peserta didik. 

Tabel  4.7 Hasil Angket Peserta Didik di MA Negeri Sidenreng Rappang 

No Responden Nilai 

1 Nur Erika Fitry  54 

2 Hijrah Hadiatullah 52 

3 Mutmainna 54 

4 Putri Amelia 52 

5 Alya Azzahra 50 

6 Nurfatimah Ali 56 

7 Mariani 57 

8 Muh Hadryan Putra 53 

9 Nurfasilah 54 

10 Asdah  47 

11 Parawansa Ahmad 44 

12 Novitasari 43 

13 Nur Azisah 55 

14 Mustia Mulyasa 53 

15 Muh. Ibrahim 48 
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16 Sherlina Amelia 47 

17 Nurul Sakinah 49 

18 Abd Rahman 48 

19 Andi Aksha Gazali 44 

20 Kurnia  56 

21 Wandi  46 

Berdasarkan tabel di atas, maka statistik deskriptif dilakukan dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

a. Membuat Tabel Frekuensi 

1) Menentukan rentang kelas 

 R = Xmax – Xmin 

        = 57 – 43 

        = 14 

2) Banyak kelas interval 

 K = 1 + 3,3 log n 

         = 1 + 3,3 log 21 

         = 1 + 3,3 . 1,32 

         = 1+ 4,356 

         = 5,356 (Dibulatkan 5) 

3) Menentukan interval kelas 

 P = 
 

 
 

       = 
  

     
  

  = 2,61 (Dibulatkan 3) 

4) Membuat tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi perilaku Sosial Peserta Didik 

Interval Frekuensi (fi) 
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43 – 45 3 

46 – 48 5 

49 – 51 2 

52 -54 7 

55 – 57 4 

JUMLAH 21 

b. Rata-rata (Mean) 

Tabel 4.9 Menghitung Rata-rata Perilaku Sosial Peserta Didik 

Interval Frekuensi (fi) Nilai Tengah (xi) fi . xi 

43 – 45 3 44 132 

46 – 48 5 47 235 

49 – 51 2 50 100 

52 -54 7 53 371 

55 – 57 4 56 224 

JUMLAH 21 250 1062 

 ̅ = 
∑       

 
   

∑   
 
 

   = 
    

  
   = 50,57 

c. Menentukan standar deviasi 

Tabel 4.10 Standar Deviasi Perilaku Sosial Peserta Didik 

Interval Frekuensi 

(fi) 

Nilai Tengah 

(xi) 

fi . xi xi -  ̅ (xi -  ̅)
2 

fi (xi -  ̅)
2
 

43 – 45 3 44 132 -6,57 43,1649 129,4947 

46 – 48 5 47 235 -3,57 12,7449 63,7245 

49 – 51 2 50 100 -0,57 0,3249 0,6498 

52 -54 7 53 371 2,43 5,9049 41,3343 

55 – 57 4 56 224 5,43 29,4849 117,9396 
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JUMLAH 21 250 1062 -2,85 91,6245 353,1429 

SD = √
∑       ̅  

   
   = √

        

    
 = √

        

  
 = √              = 4,20 

d. Menghitung persentase (%) 

P = 
 

 
 . 100% 

1) P =  
 

  
 . 100% = 14,28% 

2) P =  
 

  
 . 100% = 23,80% 

3) P =  
 

  
 . 100%  = 9,52% 

4) P =  
 

  
 . 100%  = 33,33% 

5) P =  
 

  
 . 100% = 19,04% 

Tabel 4.11 Persentase Perilaku Sosial Peserta Didik 

Interval Frekuensi (fi) Persentase % 

43 – 45 3 14,28  

46 – 48 5 23,80  

49 – 51 2 9,52  

52 -54 7 33,33  

55 – 57 4 19,04  

JUMLAH 21 100  

e. Kategorisasi 

Kategorisasi perilaku sosial peserta didik terlebih dahulu digunakan rumus 

berikut ini untuk menentukan interval pencapaian skor tes. 

                  
                              

               
 

                   = 
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= 
  

 
  = 4,6 (Dibulatkan 5) 

Tabel 4.12 Kategorisasi Perilaku Sosial Peserta Didik 

Interval Kategori  Frekuensi (fi) Persentase % 

43 – 47 Rendah  6 28,57 

48 – 52 Sedang  6 28,57 

53 – 57 Tinggi 9 42,85 

JUMLAH 21 100 

Berikut gambar histogram yang disajikan untuk memperjelas keadaan 

Perilaku Sosial Peserta Didik di MA Negeri Sidenreng Rappang. 

 

Gambar 4.2  Histogram Perilaku Sosial Peserta Didik 

Berdasarkan gambar histogram di atas kategori nilai angket perilaku sosial 

peserta didik dengan persentase 28,57% dengan kategori rendah, pada persentase 

28,57% dengan kategori sedang, dan terdapat peserta didik pada persentase 

42,85% berada pada kategori tinggi.  

Hasil perhitungan analisis deskriptif perilaku sosial peserta didik di MA 

Negeri Sidenreng Rappang diperoleh nilai rata-rata yaitu 50,57. Pada kategori 

rendah terdapat 6 peserta didik dengan persentase 28,57%. Peserta didik yang 

0%
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20%

30%

40%

50%

Rendah Sedang Tinggi

28,57% 28,57% 

42,85% 
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berada pada kategori sedang yaitu 6 peserta didik dengan persentase 28,57%. 

Persentase 42,85% berada pada kategori tinggi dengan jumlah 9 peserta didik.  

4.  Hubungan Antara Pemahaman Materi Akidah Akhlak dengan 

Perilaku Sosial Peserta Didik di MA Negeri Sidenreng Rappang 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

ketiga yaitu apakah terdapat hubungan antara variabel yang di teliti. 

a. Uji Normalitas Data 

Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau 

tidak maka perlu melakukan uji normalitas data. Uji normalitas yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu uji Kalmogorov Smirnov Test menggunakan program 

SPSS. Interprestasi hasil output SPSS dengan taraf signifikansi uji α = 0,05. 

Apabila nilai signifikansi ˃ 0,05 maka sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Dan apabila nilai signifikasi ˂ 0,05 maka sampel berasal dari 

populasi yang tidak berdistribusi normal. Hasil perhitungan uji normalitas data 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas Pemahaman Materi Akidah Akhlak 

dengan Perilaku Sosial Peserta Didik 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 21 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 3.02772515 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .135 

Positive .135 

Negative -.122 

Kolmogorov-Smirnov Z .618 

Asymp. Sig. (2-tailed) .839 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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 Berdasarkan hasil uji normalitas data diketahui dengan Kalmogorov-

Smirnov diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,839 > 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdisstribusi 

normal. 

b. Analisis Korelasi 

Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur hubungan antara dua 

variabel yang diteliti dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel x dan 

variabel y. Analisis korelasi dihitung menggunakan software program SPSS. 

Adapun hasil perhitungan analisis korelasi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 Hasil Analisis Korelasi Pemahaman Materi Akidah Akhlak 

dengan Perilaku Sosial Peserta Didik  

Correlations 

 Pemahaman 

materi akidah 

akhlak 

Perilaku 

Sosial 

Pemahaman materi 

akidah akhlak 

Pearson 

Correlation 
1 .717

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 21 21 

Perilaku Sosial 

Pearson 

Correlation 
.717

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis korelasi menginterprestasikan 

koefisien korelasi variabel x dan y (rxy) yaitu 0,717 sehingga dikategorikan 

memiliki tingkat korelasi kuat yaitu berada pada rentang 0,61 – 0,80. Pada nilai 

tersebut menunjukkan bahwa pemahaman materi akidah akhlak terdapat 

hubungan positif dengan perilaku sosial peserta didik di MA Negeri Sidenreng 

Rappang karena koefisen korelasinya bernilai positif.   
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c. Uji Signifikan 

Uji signifikan digunakan untuk menunjukkan sejauh mana pengaruh 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. 

Pengujian dilakukan menggunakan olah data program SPSS dengan significance  

α = 0,05. Hipotesis dikatakan terdapat hubungan jika nilai signifikan t ˂ 0,05 atau 

thitung ˃ ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, sebaliknya hipotesis dikatakan 

tidak ada hubungan jika nilai signifikan ˃ 0,05, atau thitung ˂ ttabel maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan perhitungan nilai ttabel yaitu: 

T tabel =  t(α / 2; n – k – 1) 

             = t (0,05 / 2; 21-1-1) 

            = t (0.025; 19) 

            = t (2,093) 

 Adapun hasil olah data uji signifikan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.15 Hasil Uji Signifikan Pemahaman Materi Akidah Akhlak 

dengan Perilaku Sosial Peserta Didik 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

   1 

(Constant) 33.946 3.771  9.001 .000 

Pemahaman 

materi akidah 

akhlak 

.210 .047 .717 4.481 .000 

a. Dependent Variable: Perilaku Sosial 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai signifikan = 0,000 dan nilai  

thitung 4,481. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai sigifikan 0,000 ˂ 0,05 dan 

thitung (4,481) ˃ ttabel (2,093), maka Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti 
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terdapat hubungan antara pemahaman materi akidah akhlak dengan perilaku sosial 

peserta didik di MA Negeri Sidenreng Rappang.  

 

d. Uji Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui berapa persen konstribusi yang diberikan oleh setiap 

variabel maka digunakan rumus berikut 

KD = (r)
2
 x 100% 

       = (0,717)
2 

x 100% 

       = 0, 514 x 100% 

       = 51,4% 

Diperoleh koefisien determinasi sebesar 51,4%, hal ini berarti varian yang 

terjadi pada pemahaman materi akidah akhlak 51,4% berhubungan dengan 

variabel perilaku sosial. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa  hubungan antara 

pemahaman materi akidah akhlak dengan perilaku sosial  adalah 51,4% dan 

48,6% ditentukan oleh faktor lainnya. 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya hubungan pemahaman 

materi akidah akhlak dengan perilaku sosial peserta didik kelas IX. Setelah 

melakukan serangkaian penelitian diperoleh hasil berikut ini:   

Hasil sebaran tes pemahaman materi akidah akhlak yang telah dilakukan di 

kelas IX MIA 3 dengan sampel 21 responden diperoleh nilai rata-rata yang 

didapat yaitu 80,14. Adapun hasil analisis deskriptif terdapat peserta didik pada 

kategori tinggi sebanyak 9 orang (42,85%), kategori sedang terdapat 8 orang 

(38,09%), dan pada kategori rendah sebanyak 4 orang (19,04%). Sehingga 

kategori yang memperoleh persentase tertinggi yaitu 42,85% dengan jumlah 

responden 9 orang dari hasil kategorisasi tersebut menjelaskan semakin tinggi 

nilai tes yang diperoleh responden semakin baik pula pemahaman materi akidah 

akhlak peserta didik. Pemahaman materi peserta didik dikelas IX MIA 3 lebih 

banyak dari mereka memiliki pemahaman yang baik yaitu mampu menyatakan 

dan menciptakan kembali materi yang dipelajari menggunakan kata-kata sendiri 

dibandingkan dengan peserta didik yang hanya menguasai materi yang telah 

dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik yang telah menguasai dan memahami 
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materi akidah akhlak dalam bertingkah laku akan muncul sikap hasil perpaduan 

pikiran, perasaan dan kebiasaan yang menyatu membentuk suatu tindakan spontan 

tanpa dipikirkan terlebih dahulu. 

Berdasarkan hasil penelitian sebaran angket perilaku sosial peserta didik 

kelas IX MIA 3 dengan sampel 21 responden, maka dapat digambarkan bahwa 

hasil output yakni terdiri 6 orang dengan persentase 28,57% pada kategori rendah, 

terdapat 6 orang persentase sebesar 28,57% di kategori sedang, dan sebanyak 9 

orang dengan persentase 42,85% di kategori tinggi. Hasil kategorisasi tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi skor yang diperoleh oleh responden maka 

semakin tinggi pula perilaku sosial peserta didik. Perilaku sosial berkaitan dengan 

perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara langsung berhubungan dan 

dihubungkan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. dalam 

penelitian ini perilaku sosial peserta didik di kelas IX MIA 3 lebih dominan 

mereka berperilaku sosial dengan baik dapat dilihat dari hasil pemahaman peserta 

didik yang memperoleh hasil tes pemahaman yang tinggi juga memperoleh hasil 

angket perilaku sosial yang tinggi pula. Sehingga pemahaman materi peseta didik 

memiliki keterkaitan dengan perilaku sosial. 

Hubungan antara pemahaman materi akidah akhlak dengan perilaku sosial 

peserta didik. Berdasarkan analisis korelasi diperoleh hasil yaitu terdapat 

hubungan positif antara variabel x dan variabel y. Untuk pengujian hipotesis 

digunakan analisis uji signifikan atau uji t menghasilkan 0,000 ˂ 0,05 dan thitung 

(4,481) ˃ ttabel (2,093), maka Ha diterima dan Ho ditolak, maka dapat disimpulkan 

terdapat hubungan positif antara pemahaman materi akidah akhlak dengan 

perilaku sosial peserta didik kelas XI di MA Negeri Sidenreng Rappang dengan 

konstribusi hubungan variabel x dengan variabel y sebesar 51,4%. Hubungan 

pemahaman materi akidah akhlak dan perilaku sosial adalah untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dengan akhlaknya 

yang terpuji. Sehingga pemahaman materi akidah akhlak memiliki arti penting 

dalam meningkatkan dan membina perilaku sosial peserta didik dan semakin baik 

kualitas pemahaman materi pembelajaran akidah akhlak maka semakin besar 

hubungan antara perilaku sosial peserta didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagaik berikut: 

1. Pemahaman materi akidah akhlak di MA Negeri Sidenreng Rappang 

berada pada tingkatan yang tinggi. Dalam hal ini dapat dilihat dari hasil 

analisis, bahwa kategori tinggi sebanyak 42,85%, kategori sedang sebesar 

38,09%, dan kategori rendah sebanyak 19,04%. 

2. Perilaku sosial peserta didik di MA Negeri Sidenreng Rappang terdapat 

pada tingkat kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis, yakni 

tingkat kategori rendah dan sedang masing-masing persentasenya 28,57%, 

dan kategori tinggi 42,85%. 

3. Terdapat hubungan antara pemahamana materi akidah akhlak dengan 

perilaku sosial peserta didik di MA Negeri Sidenreng Rappang. Dari hasil 

analisis data disimpulkan bahwa pemahaman materi akidah akhlak 

memiliki peran yang sangat penting terhadap perilaku sosial sehingga 

peserta didik dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. 

Terdapat koefisien korelasi positif antara pemahaman materi akidah akhlak 

dengan perilaku sosial sesuai hasil perhitungan uji signifikan bahwa uji 

signifikan ˂ 0,05 dan thitung ˃ ttabel, sehingga terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara kedua variabel dengan konstribusi hubungan sebesar 

51,4%. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis memberikan 

saran-saran berikut ini: 

1. Diharapkan bagi guru mata pelajaran akidah akhlak untuk lebih 

meningkatkan metode penyampaian materi pembelajaran terutama 

pembiasaan dan keteladanan peserta didik serta mengoptimalkan 

kualitas mengajar  agar peserta didik dapat mengamalkan ilmu yang 

didapat semaksimal mungkin. 

2. Sekolah diharapkan dapat menegakkan regulasi peraturan tata tertib 

untuk membiasakan peserta didik berperilaku disiplin serta dapat 

menyediakan referensi yang banyak untuk peserta didik terutama yang 

berhubungan dengan akidah akhlak sehingga peserta didik tidak hanya 

monoton sama penyampaian yang diberikan oleh pendidik saja. 

3. Penelitian ini masih terbatas hanya pada variabel pemahaman materi 

akidah akhlak dan perilaku sosial, oleh karena itu disarankan kepada 

para peneliti yang lain untuk dapat meneliti faktor-faktor lain yang 

berhubungan dengan pemahaman materi akidah akhlak yang tidak 

dibahas pada penelitian ini. 
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