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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.  

Jika ia terletak di tengah atau di akhir di tulis dengan tanda (’) 

2. Maddah 

Harkat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

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

ي ـِ  kasrah dan ya i> i dan garis di atas 

 dammah dan wau u> u dan garis di atas وـُ

 

3. Ta martabu>tah 

Contoh: 

 al-hikmah:  الحكمة

4. Singkatan-singkatan 

a. swt.  = subh}a>nahu>wata’a>la> 
b. saw.  = s}allalla>h ‘alaihiwasallam 
c. a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 
d. ra.  = radiyallahuanhu 

e. H  = Hijriyah 

f. M  = Masehi 

g. Q.S.. /.: 1 = Qur’an surat al-Fatihah/01 : ayat 1 

h. UU RI  = Undang-undang Republik Indonesia 

i. MTs.   = Madrasah Stanawiyah 
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ABSTRAK 

 

 
Nama   : Hikmah Sisilia Mafhum 

NIM   : 20800117026 

Judul : Pengaruh Kegiatan Keagamaan Terhadap Pembentukan Karakter      

Peserta Didik Di SD Inpres Timbuseng Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Gowa 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan kegiatan 

keagamaan peserta didik di SD Inpres Timbuseng kecamatan Pattallasang 

kabupaten Gowa, 2) untuk mendeskripsikan pembentukan karakter peserta didik 

di SD inpres Timbuseng kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa, dan 3) untuk 

membuktikan pengaruh kegiatan keagamaan terhadap pembentukan karakter 

peserta didik di SD Inpres Timbuseng kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ex-

post facto. Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh peserta didik di SD Inpres 

Timbuseng sebanyak 132 0rang. Adapun teknik sampling dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sampling proportionate stratified random sampling. 

Sehingga terpilih 99 orang sebagai sampel penelitian. Dan instrument yang 

digunakan pada penelitian ini adalah angket. Data dianalisis menggunakan 

analisis statistik deskriptif untuk rumusan masalah 1 dan 2 sedangkan untuk 

rumusan masalah 3 menggunakan analisis statisik inferensial. 

Hasil analisis menunjukkan, 1)kegiatan keagamaan di SD Inpres 

Timbuseng sebagian besar berada pada kategori sedang dengan persentase 51%, 

2) Pembentukan karakter peserta didik di SD Inpres Timbuseng sebagian besar 

berada pada kategori sedang dengan persentase 54%, , 3) Terdapat pengaruh 

kegiatan keagamaan terhadap pembentukan karakter peserta didik di SD Inpres 

Timbuseng kecamatan Pattallasang, yang dibuktikan dari hasil perhitungan 

(       ) = 28, 820  lebih besar daripada nilai (t) yang diperoleh dari tabel 

distribusi (        = 1, 770, dan juga  p-value = 0, 000 < 0,05 atau signifikasi lebih 

kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan dan juga (        >        ) = (28,820 > 

1,770). Membuktikan bahwa    ditolak dan    diterima. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Berbagai kegiatan keagamaan di 

sekolah tersebut perlu dikembangkan dengan program yang lebih konkrit 

berkaitan dengan metode, materi dan evaluasi. 2) Seorang guru sebagai contoh 

bagi peserta didik perlu menjalin kerjasama yang lebih baik lagi dalam proses 

pembentukan karakter peserta didik. 3) Dukungan orangtua serta motivasi diri 

sendiri dalam bentuk partisipasi kegiatan yang diterapkan di sekolah tersebut  

hendaknya sejalan agar tujuan dari kegiatan keagamaan yang diterapkan di 

sekolah tersebut bisa tercapai. 
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ABSTRACT 

 
Name : Hikmah Sisilia Mafhum  

NIM : 20800117026  

Title      : Influence of Religious Activities on the Formation of Character of 

Learners in SD Inpres Timbuseng District Pattallassang Gowa Regency 

The purpose of this study is 1) To describe the religious activities of 

students in SD Inpres Timbuseng District Pattallasang Gowa district, 2) to 

describe the formation of the character of learners in SD inpres Timbuseng district 

Pattallassang Gowa district, and 3) to prove the influence of religious activities on 

the formation of the character of learners in SD Inpres Timbuseng district 

Pattallassang Gowa district. 

The type of research used in this study is ex-post factoresearch. The 

population in this study is all learners in SD Inpres Timbuseng as many as 132 

0rang. The sampling technique in this study uses  proportionate stratified random 

samplingtechniques. So 99 people were selected as a sample of research. And the 

instrument used in this study is angket. Data is analyzed using descriptive 

statistical analysis for problem formulations 1 and 2 while for problem 3 

formulations use inferential static analysis. 

The results of the analysis showed, 1) religious activities in SD Inpres 

Timbuseng are mostly in the moderate category with a percentage of 51%, 2) The 

formation of the character of learners in SD Inpres Timbuseng is mostly in the 

moderate category with a percentage of 54%,, 3) There is an influence of religious 

activities on the formation of the character of learners in SD Inpres Timbuseng 

district Pattallasang, as evidenced by  the calculation results () = 28,820 greater 

than the value (t) obtained from the distribution table (= 1,770, and also p-value = 

0,000 < 0.05 or signification less than the specified error level and also (> ) = 

(28,820 > 1,770). Prove that it                                is rejected and 

accepted.   

The implications of this study are: 1) Various religious activities in the 

school need to be developed with more concrete programs related to methods, 

materials and evaluations. 2) A teacher as an example for learners needs to 

establish better cooperation in the process of forming the character of learners. 3) 

Parental support and self-motivation in the form of participation activities applied 

in the school should be in line so that the goals of religious activities applied in 

the
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk yang sempurna telah dibekali oleh sang 

pencipta berbagai potensi dalam dirinya yang dapat dikembangkan secara optimal. 

Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui pendidikan. Baik itu pendidikan 

formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan merupakan hal yang tidak 

dapat terpisahkan dengan manusia. Sebab manusia merupakan makhluk yang 

harus di didik dan dapat di didik. Oleh sebab itu pendidikan merupakan hal yang 

sangat penting untuk membentuk manusia agar manjadi makhluk yang sempurna.  

Pendidikan agama adalah suatu hal yang sangat penting untuk 

dilaksanakan dan diajarkan kepada peserta didik, tujuannya adalah agar peserta 

didik memiliki perilaku yang baik, barakhlak mulia dan hidup sosial sesuai 

dengan tuntunan ajaran agama kita. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional yang dijelaskan dalam Undang-Undang no 20 tahun 2003 pasal 3 tentang 

SISDIKNAS. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang SISDIKNAS 

disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga yang demokratis serta bertanggung jawab
1
.  

 

                                                             
1
Departemen Pendidikan RI, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan 

nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3. 
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Tujuan pendidikan dalam UU no. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas 

dijelaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajara 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, masyarakat, bangsa dan 
negara.

2
 

Dalam pasal di atas disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Hal ini mempunyai 

makna bahwa tujuan utama dari pendidikan nasional tidak hanya pada aspek 

kognitifnya saja tetapi kemudian membentuk akhlak peserta didik adalah hal yang 

sangat penting dalam mencerdaskan bangsa. Rumusan tujuan pendidikan tersebut 

merupakan landasan pengembangan pendidikan karakter. Terutama bagi peserta 

didik, diharapkan agar dari tujuan pendidikan tersebut, peserta didik mampu 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tujuan pendidikan itu 

bisa tercermin dalam sikap keseharian peserta didik. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

merupakan bimbingan yang diberikan kepada anak atau dengan kata lain 

pendidikan berarti upaya yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang ada 

dalam diri anak untuk dikembangkan keluar. 

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar yang bertujuan untuk 

memanusiakan manusia. Oleh karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab 

setiap anggota masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka pembentukan 

generasi baru untuk kelangsungan umat manusia yang lebih baik
3
. Demikian pula 

                                                             
2
 Depdiknas, Undang-Undang RI NO.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, (Jakarta: Depdiknas, 2006), h. 10. 

3
Muljono Damopoli, Pengembangan karakter dan budaya akademik, (Makassar, 

Alauddin University Press, 2014), h.15. 
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peranan pendidikan Islam dikalangan umat Islam merupakan salah satu bentuk 

manifestasi cita-cita hidup untuk melestarikan, menanamkan dan 

mentransformasikan nilai-nilai Islam tersebut kepada generasi penerusnya agar 

nilai-nilai yang telah ditanamkan tetap berfungsi dan berkembang sesuai 

perkembangan zaman. 

Namun pada era globalisasi ini, arus informasi semakin terbuka dan 

hampir tidak mempunyai sekat. Perkembangan zaman dan arus kehidupan global 

tidak dapat dibendung lagi. Hal tersebut tentu selain memiliki dampak positif, 

juga memiliki dampak negatif. Salah satu problem yang dihadapi masyarakat 

terutama pendidik adalah, peserta didik tidak lagi menghormati gurunya. 

Kenakalan remaja semakin hari semakin meningkat. Di berbagai surat kabar 

ataupun media lainnya sering kita melihat kasus-kasus tentang kenakalan remaja 

misalnya seperti penggunaan sabu, penghisapan lem, pemerkosaan, hamil diluar 

nikah, dan masih banyak lagi kasus-kasus kenakalan remaja lainnya. Hal tersebut 

menjadikan tujuan dari pendidikan seperti kehilangan eksistensinya. 

Fenomena seperti diatas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang hilang dari 

bangsa ini. Sehingga pendidikan karakter sangat diperlukan untuk memperbaiki 

perilaku atau sikap generasi sekarang dan generasi yang akan datang.  

Dalam Alquran sangat banyak ayat yang menjelaskan perintah untuk 

berperilaku baik, seperti misalnya Allah berfirman dalam QS Al-Maidah/5:8. 

                         

                          

       

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 
kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat 
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kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan

4
” 

Ayat diatas dilihat dari terjemahnya dijelaskan bahwa, hai orang-orang 

yang beriman hendaklah kamu menegakkan kebenaran, artinya kita diperintahkan 

oleh Allah swt. untuk berperilaku baik dengan menegakkan sebuah kebenaran.  

Selain ayat tersebut, terdapat dalil lain tentang berperilaku baik seperti 

dalam H.R Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw. Bersabda “Siapa yang beriman 

kepada Allah, maka ucapkanlah yang baik-baik”. Hadist tersebut mengajarkan 

kita agar selalu menjaga lisan kita dari kata-kata yang tidak baik. 

 

Sebenarnya pendidikan karakter sudah ada sejak dulu tetapi pendidikan 

tersebut belum maksimal. Hal ini senada dengan pendapat Muhammad Ilyas yang 

mengatakan bahwa pendidikan karakter bukan hal yang baru dalam sistem 

pendidikan nasional Indonesia. Saat ini, sudah ada dua mata pelajaran yang 

diberikan untuk membina akhlak dan budi pekerti peserta didik, yaitu pendidikan 

agama dan Pkn. Namun demikian pembinaan watak melalui kedua mata pelajaran 

tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan karena beberapa hal. Pertama, 

kedua mata pelajaran tersebut cenderung baru membekali pengetahuan mengenai 

nilai-nilai melalui materi/substansi mata pelajaran. Kedua, kegiatan pembelajaran 

pada kedua mata pelajaran tersebut pada umumnya belum secara memadai 

mendorong terinternalisasinya nilai-nilai oleh masing-masing siswa sehingga 

siswa berperilaku dengan karakter yang tangguh. Ketiga, menggantungkan 

pembentukan watak siswa melalui kedua mata pelajaran saja tidak cukup. 

Pengembangan karakter peserta didik perlu melibatkan lebih banyak lagi mata 

pelajaran, bahkan semua mata pelajaran. Selain itu, kegiatan pembinaan 

                                                             
4
Depertemen Agama RI, Terjemah al-jumanatul ‘Ali  al-Maidah: 8, (Bandung: CV 

Penerbit J-ART, 2005), h. 109. 
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kesiswaan dan pengelolaan sekolah dari hari ke hari perlu juga dirancang dan 

dilaksanakan untuk mendukung pendidikan karakter
5
. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa sebenarnya 

pendidikan karakter sudah ada sejak dulu yang ditanamkan melalui pembelajaran 

pendidikan agama dan PKn, tetapi dengan hanya mengandalkan dua mata 

pelajaran tersebut pendidikan karakter tidak akan memberikan hasil yang 

memuaskan. Oleh karena itu seharusnya pendidikan karakter  melibatkan banyak 

mata pelajaran atau jika diperlukan di semua mata pelajaran dan pendidikan 

karakter sebaiknya dikembangkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan pembinaan 

yang mungkin saja dilakukan diluar jam sekolah. Pendidikan karakter adalah 

segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta 

didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. hal ini mencakup 

keteladanan perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, 

bagaimana guru bertoleransi dan berbagai hal terkait lainnya
6
. 

Penjelasan diatas dikatakan bahwa pendidikan karakter merupakan segala 

sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik 

dengan mencakup keteladanan yang dilakukan oleh seorang guru, artinya 

pendidikan karakter ini guru sangat berperan penting dalam membentuk karakter 

peserta didik dengan memperlihatkan contoh yang baik terhadap peserta didik. 

Dengan memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik dan contoh baik yang 

guru lakukan maka secara tidak langsung karakter peserta didik akan terbentuk 

dengan sendirinya sebab peserta didik akan memperhatikan apa saja yang 

dilakukan oleh seorang guru. 

                                                             
5
Muhammad Ilyas Ismail, Pendidikan Karakter suatu pendekatan nilai, h. 3-4. 

6
Daryanto & Suryatri Darmiatun, Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah, (Cet-1, 

Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2013), h.43. 
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Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter 

tidak hanya tentang mata pelajaran yang ada disebuah sekolah tetapi merupakan 

satu sistem penanaman nilai karakter kepada seluruh yang ada disekolah dengan 

meliputi kesadaran serta kemauan untuk melaksanakan seluruh nilai-nilai baik 

kepada pencipta, lingkungan, diri sendiri maupun bangsa sehingga menjadi insan 

kamil melalui pembiasaan-pembiasaan atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

ada disekolah sebagai wadah untuk membentuk karakter peserta didik. 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti melihat pembiasan-pembiasan 

tersebut senada dengan yang dilakukan oleh SD Inpres Timbuseng yang berada di 

desa Timbuseng kecamatan Pattallassang. Peneliti melihat guru-guru di SD 

tersebut setiap pagi menyambut peserta didiknya di depan gerbang, kemudian 

peserta didik berjabat tangan lalu masuk kelas, tidak hanya itu setiap jumat juga 

peserta didik yang ada di SD Inpres Timbuseng mengenakan pakaian muslim dan 

muslimah bagi perempuan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut peneliti beranggapan 

bahwa hal ini adalah salah satu bentuk cara dari pihak sekolah khususnya guru 

untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri peserta didik untuk membentuk 

karakter peserta didiknya. Sebab telah dijelaskan sebelumnya bahwa mata 

pelajaran tidak cukup karena belum memberikan hasil yang memuaskan sehingga 

peneliti berasumsi bahwa dengan kegiatan-kegiatan keagamaan akan mendukung 

terbentuknya karakter peserta didik sehingga hal yang menjadi ketertarikan 

peneliti mengambil judul tersebut adalah ingin mengetahui apakah kebiasaan-

kebiasaan yang dilakukan oleh pihak sekolah merupakan bentuk caranya dalam 

membentuk karakter peserta didik tersebut.  Oleh karena itu bersadarkan latar 

belakang yang telah dipaparkan maka peneliti mengambil judul penelitian ini. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran kegiatan keagamaan yang dilakukan di SD Inpres 

Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana pembentukan karakter peserta didik di SD Inpres Desa 

Timbuseng Kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa? 

3. Apakah ada pengaruh kegiatan keagamaan terhadap pembentukan 

karakter peserta didik di SD Inpres Desa Timbuseng Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan kebenaran yang masih berada dibawah artinya, 

belum tentu benar, dan baru dapat di angkat sebagai kebenaran jika telah disertai 

dengan bukti
7
. Pada kajian teori dijelaskan bahwa kegiatan keagamaan tidak 

terlepas dari tujuan pendidikan Islam dan pendidikan Agama Islam itu sendiri, 

sehingga dengan menerapkan kegiatan keagamaan artinya tujuan dari pendidikan 

Islam itu terimplementasi, kemudian dalam pembentukan karakter harus 

membutuhkan bimbingan, sekurang-kurangnya dari keluarga dan tentu dimulai 

dari diri sendiri. Sehingga dari penjelasan di atas, hipotesis penelitian ini adalah 

semakin banyak kegiatan keagamaan yang diterapkan, maka pembentukan 

karakter semakin berpengaruh terhadap anak. Sehingga pada penelitian ini 

terdapat pengaruh kegiatan keagamaan terhadap pembentukan karakter peserta 

didik di SD Inpres Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. 

 

                                                             
7
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka, 2016), h. 45. 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Agar lebih memperjelas dan menghindari kesalahpahaman yang 

terkandung dalam judul penelitian pengaruh kegiatan keagamaan terhadap 

pembentukan karakter peserta didik di SD Inpres Timbuseng Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa, maka peneliti memberikan penjelasan tentang 

pengertian setiap variabel yang terdapat dalam judul penelitian ini: 

1. Kegiatan keagamaan 

Kegiatan keagamaan yang peneliti maksudkan disini adalah aktifitas yang 

dilakukan oleh peserta didik SD Inpres Timbuseng berkaitan dengan ajaran agama 

Islam melalui pembiasaan-pembiasaan yang diberikan oleh pihak sekolah. 

Adapun aktifitas yang dimaksudkan adalah:  

a. Pelatihan ibadah (Pembiasaan) 

1). Shalat 

2). Puasa 

3). Zakat 

b. Pesantren kilat 

       1). Berbuka Puasa (Bulan Ramadhan) 

 2). Pengkajian Agama Islam 

2. Pembentukan Karakter 

Pembentukan karakter yang dimaksudkan disini adalah upaya yang 

dilakukan dalam membentuk karakter. Karena pembentukan karakter terdapat tiga 

aspek yaitu aspek keluarga, sekolah dan masyarakat maka peneliti hanya 

mengambil pada aspek sekolah. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah terkait 

dengan karakter peserta didik. Adapun indikator pembentukan karakter dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 
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a. Mewujudkan kepercayaan 

b. Mewujudkan rasa hormat 

c. Mewujudkan rasa kasih sayang 

d. Membiasakan peserta didik salam, sapa dan senyum 

e. Membiasakan peserta didik berbicara dengan bahasa yang baik dan santun. 

 

E. Kajian Pustaka  

Penelitian yang dilakukan bukan merupakan penelitian yang baru tetapi 

pernah diteliti oleh orang-orang sebelumnya. Dari hasil penelitian sebelumnya 

peneliti menggunakan penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan. 

Adapun penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan diterapkan 

yaitu: 

1. Penelitian yang berjudul Pengaruh Kegiatan Keagaaman Kuliah Jumat 

Pagi Terhadap Karakter Religious Peserta Didik Di SMA Negerti 1 

Porong yang ditulis oleh Firma Nur Hidayah (2019). Dari hasil penelitian 

tersebut diperoleh data ada hubungan antara kegiatan keagaamaan dan 

karakter religious peserta didik sehingga terdapat pengaruh antara kegiatan 

keagamaan kuliah jumat terhadap pembentukan karakter religious peserta 

didik di SMA Negeri 1 Porong. Dari penelitian tersebut tentu memiliki 

perbedaan dan persaaman. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu 

bertempat di SMA Negeri untuk penelitian yang dilakukan bertempat di 

SD Inpres desa Timbuseng Kec.Pattallassang kabupaten Gowa. Adapun 

persamaannya sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan 

membahas tentang pembentukan karakter
8
 . 

                                                             
8
Firma Nur Hidayah, Pengaruh kegiatan keagamaan  kuliah jumat pagi terhadap karakter 

religious peserta didik di SMA Negeri 1 Porong (Surabaya; 2019). h. 13. 
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2. Penelitian yang berjudul Prinsip Dasar Pendidikan Anak Menurut 

Perspektif Alquran yang ditulis oleh Rosdiana (2017) pada penelitian 

tersebut dijelaskan tentang prinsip dasar pendidikan anak dalam perspektif 

islam. Tentu dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan dan kesamaan. 

Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada 

prinsip dasar pendidikan anak menurut perspektif islam. Sedangkan pada 

penelitian ini berfokus pada kegiatan keagamaan yang ada di sekolah 

tersebut. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas pendidikan 

dalam hal ini, pendidikan anak agar memiliki akhlak/perilaku yang baik
9
  

3. Penelitian yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter Siswa Melalui 

Kegiatan Keagamaan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonosegoro Kab. 

Boyolali Tahun Pelajaran 2017/2018 yang ditulis oleh Khoirul Fathun 

(2018). Dari hasil penelitian tersebut diperoleh data bahwa pendidikan 

karakter peserta didik di MTs Negeri Wonogoro sudah berjalan dengan 

baik dengan melalui model tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran 

didalamkelas dll. Adapun implementasi kegiatan keagamaannya juga 

sudah berjalan dengan baik dengan menerapkan beberapa pembiasaan 

seperti menyimak dan menghafal juz amma. Membaca asmaul husna, 

shalat dhuhah berjamaah dll. Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan 

dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, pada penelitian terdahulu 

membahas semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tersebut 

sedangkan pada penelitian ini hanya memfokuskan pada kegiatan jumat 

ibadahnya. Pada penelitian terdahulu juga mengkhususkan pada 

implementasi pendidikan karakter sedangkan pada penelitian ini hanya 

                                                             
9
Rosdiana, Prinsip Dasar Pendidikan Anak Menurut Perspektif Al-Quran, (Jurnal 

IDAARAH, Vol. I, No.1, Juni 2017). h. 108. 
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membahas terkait dengan kegiatan keagamaan pengaruhnya terhadap 

pembentukan karakter
10

. 

4. Penelitian yang Berjudul Penanaman Nilai-Nilai Religius Melalui 

Kegiatan Keagamaan Pada Siswa Di SMP PGRI 1 SEMPORKEBUMEN 

yang ditulis oleh Irma Sulistiyani (2017). Dari hasil penelitian ini, terdapat 

beberapa nilai-nilai religious yang di tanamkan di SMP PGRI 1 Sempor 

Kebumen yaitu nilai aqidah, syariah, dan nilai akhlak dengan 

menggunakan dua cara yaitu pembelajaran di dalam kelas dan di luar 

kelas. Dengan berbagai metode yaitu metode keteladanan, pembiasaan, 

nasehat, perhatian, dll. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan di lakukan yaitu sama-sama mengkaji terkait dengan 

kegiatan keagamaan, hanya saja pada penelitian yang akan dilakukan 

hanya fokus pada jumat ibadahnya sementara pada penelitian terdahulu 

mengkaji semua kegiatan keagamaan yang diterapkan di sekolah tersebut, 

selain itu fokus lain dari penelitian terdahulu yaitu mengkaji terkait nilai-

nilai religious sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan lebih fokus 

pada pembentukan karakternya terkait dengan sikap jujur dan tanggung 

jawabnya
11

. 

5. Penelitian yang berjudul Upaya Guru Dalam Pembentukan Karakter 

Islami Melalui Kegiatan Keagamaan Bagi Siswa Di SMP Al-Islam 1 

Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 ditulis oleh Siska Kusumawati. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa upaya pembentukan karakter 

yang dilakukan melalui kegiatan keagamaan yaitu 5S, berdoa sebelum dan 

                                                             
10

Khoirul Fathun, Implementasi Pendidikan Karakter Siswa Melalui Kegiatan 

Keagamaan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonosegoro Kab. Boyolali Tahun Pelajaran 

2017/2018, (Boyolali; 2018). h.10.  

11
Irma Sulistiyani, Penanaman nilai-nilai religious melalui kegiatan keagamaan pada 

siswa di SMP PGRI 1 SEMPOR KEBUMEN, (Purwokerto; 2017). h.12. 
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sesudah belajar, membaca alquran 10 menit sebelum pelajaran shalat 

dhuhah, dll. Berdasarkan data dari hasil penelitian terdahulu diperoleh data 

bahwa upaya yang dilakukan guru dalam pembentukan karakter yaitu 

melalui metode keteladanan yang dicontohkan oleh setiap guru. Adapun 

persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah sama-sama mengkaji terkait dengan kegiatan keagamaan dalam 

membentuk karakter peserta didik, hanya saja pada penelitian terdahulu 

lebih luas cakupannya sedangkan penelitian yang akan diteliti hanya 

memfokuskan pada kegiatan jumat ibadah dan pada penelitian terdahulu 

mengkaji terkait upaya guru sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan hanya mengkaji terkait pengaruh variabel x terhadap variabel 

y
12

. 

 

 

 

 

 

 

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan  penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk kegiatan keagamaan yang di ada di SD 

Inpres desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang kabupeten Gowa. 

2. Untuk mendeskripsikan karakter peserta didik yang ada di SD Inpres desa 

Timbuseng kec. Pattallassang Kabupaten Gowa. 

                                                             
12

Siska Kusumawati Upaya Guru Dalam Pembentukan Karakter Islami Melalui Kegiatan 

Keagamaan Bagi Siswa Di SMP Al-Islam 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018, (Surakarta; 

2018). h.2. 
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3. Untuk menguji seberapa besar pengaruh kegiatan keagamaan terhadap 

pembentukan karakter peserta didik di SD Inpres Timbuseng Kecamatan. 

Pattallasang Kabupaten Gowa. 

b. Kegunaan penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi pengembangan pendidikan pada umumnya, terutama 

kepada pendidik dan lembaga pendidikan. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan praktik dalam 

proses pembelajaran, khususnya dalam membentuk karakter peserta didik. 

sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk 

kedepannya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Kegiatan Keagamaan 

1. Pengertian Kegiatan Keagamaan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer kata kegiatan 

mempunyai arti aktifitas, pekerjaan
13

. Sedangkan pengertian keagamaan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang berhubungan dengan agama
14

. 

Pengertian kegiatan dilihat dari aspek sosiologi yaitu dorongan atau 

perilaku dan tujuan umum yang terorganisasikan atau hal-hal lain yang dilakukan 

oleh Manusia
15

.  keagamaan secara etimologi, berasal dari kata “agama” yang 

mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” sehingga menjadi keagamaan. Agama 

sendiri berarti sekumpulan keyakinan, hukum dan norma yang akan mengantarkan 

manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat
16

.  

Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang akar katanya gam, 

serumpun dengan kata gaan dalam bahasa Belanda atau go dalam bahasa Inggris. 

Gam, gaan, dan go itu masing-masing menunjuk pada pengertian pergi/berjalan. 

Apabila kata gam itu diberi awalan dan akhiran „a‟, maka ia menjadi agama yang 

berarti „jalan menuju‟. Pengertian lain tentang kata agama, dinyatakan terdiri dari 

dua kata yaitu: a berarti tidak dan gama berarti kacau. Kata agama berarti tidak 

kacau atau tertib, teratur
17

. 

                                                             
13

Peter Salim dan Yeni, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 

English Press, 1999), h. 475.  

14
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 12. 

15
Sarjono Soekamto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h.9. 

16
Wahyuddin, Achmad, dkk, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi {Jakarta: 

Grasindo, tt), h.12. 

17
Muhammad Amin Sahib, Pendidikan Agama Islam, (Cet 1, Gowa, Pusaka Almaida, 

2017), h.97. 
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Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

keagamaan merupakan segala aktifitas kegiatan agama islam. 

Kegiatan keagamaan terdiri dari dua kata yaitu kegiatan dan keagamaan. 

Kegiatan artinya aktifitas atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 

sedangkan keagamaan artinya yang bersifat agama. Jadi dari dua kata tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan keagamaan merupakan aktifitas yang 

dilakukan seseorang yang berkaitan dengan agama. 

Oemar Hamalik berpendapat bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan pendidikan yang dilakukan diluar jam pelajaran, diluar ketentuan 

kurikulum yang berlaku, tetapi bersifat pedagogis dan menunjang pendidikan 

dalam rangka ketercapaian tujuan dari sekolah
18

.  

Berdasarkan dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

kegiatan keagamaan merupakan program ekstrakurikuker keagamaan merupakan 

program kegiatan yang diselenggarakan diluar jam pelajaran dalam rangka 

memberikan arahan untuk peserta didik agar dapat mengamalkan ajaran agama 

yang didapatkan dari dalam kelas.  

M Utsman Najati mengemukakan bahwa untuk memperoleh derajat 

keagamaan serta bukti bahwa kita beriman adalah dengan melakukan ibadah 

seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Yang berfungsi untuk membersihkan jiwa 

manusia dan mengajarkan hal-hal yang terpuji dan bermanfaat yang dapat 

membantu menanggung beban hidup serta membentuk kepribadian yang harmonis 

dan jiwa yang sehat
19

. 

Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan disekolah dapat berbentuk 

pembiasaan akhlak mulia, pesantren kilat, BTQ, Kaligrafi, pentas seni, PHBI dan 

                                                             
18

Oemar Hamalik, Administrasi dan supervise pengembangan kurikulum (bandung: 

Mandar Maju, 1992) h.128. 

19
 Utsman Najati, Belajar EQ dan SQ Dari Sirrah Nabi, (Jakarta: Hikmah, 2000), h. 10. 
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sebagainya. Dalam kegiatan ekstrakurikuler terdapat nilai-nilai karakter yang 

dapat dikembangkan yaitu, nilai religious, jujur, disiplin, kreatif, mandiri, 

tanggung jawab dan sebagainya
20

. 

Kegiatan keagamaan ini telah lama diterapkan oleh sekolah, tujuan 

utamanya adalah agar dari kegiatan-kegiatan yang diterapkan wawasan 

pengetahuan keagamaan peserta didik akan bertambah  dan agar dalam kegiatan 

keagaamaan ini  karakter peserta didik dapat terbentuk sehingga hal tersebut dapat 

tercermin dari perilakunya sehari-hari. 

Faktor yang menyebabkan rendahnya karakter bangsa adalah sistem 

pendidikan yang kurang menekankan pembentukan karakter tetapi lebih 

menekankan pengembangan intelektual kemudian kondisi lingkungan yang 

kurang mendukung pengembangan karakter yang baik
21

. Oleh karena itu dengan 

menerapkan kegiatan-kegiatan keagamaan diharapkan dapat meminimalisir faktor 

penyebab dari rendahnya karakter bangsa khususnya Indonesia.  

2. Tujuan Kegiatan Keagamaan 

Setiap hal yang dilakukan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai dan 

diharapkan memiliki fungsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

kegiatan keagamaan pada dasarnya usaha yang dilakukan terhadap peserta didik 

agar dapat memahami, dan mengamalkan ajaran agama. Sehingga diharapkan 

tujuan dari kegiatan keagamaan tidak terlepas dari tujuan dari pendidikan Islam 

dan Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Islam adalah universal dan hendaknya 

diarahkan untuk menyadarkan manusia bahwa diri mereka adalah hamba Tuhan 

                                                             
20

 Tarwilah, et. al, Pengembangan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan di sekolah (studi pada SMA di kota Banjarmasin) Jurnal Taswir, Vol 3, no 5 (2015)h. 

25 

21
Sirajuddin Saleh, Peran lembaga pendidikan dalam membentuk karakter bangsa, 

https://ojs.unm (diakses pada 15 Januari 2020, pukul 11; 29). 
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yang berfungsi menghambakan diri kepadaNya
22

.  Muhammad Fadhil Al Jamali 

sebagaimana yang dikutip Abuddin Nata, merumuskan tujuan pendidikan Islam 

dengan empat macam yaitu: 

1) Mengenalkan manusia akan perannya diantara makhluk dan tanggung 

jawabnya didalam hidup. 

2) Mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawab dalam tata 

hidup bermasyarakat. 

3) Mengenalkan manusia akan alam dan mengajak mereka untuk mengetahui 

hikmah diciptakannya serta memberi kemungkinan kepada mereka untuk 

mengambil manfaat darinya. 

4) Mengenalkan manusia akan penciptaan Allah dan menyuruhnya 

beribadah
23

. 

Sedangkan untuk tujuan pendidikan Islam menurut Ibn Khaldun  

sebagaimana dikutip oleh Ramayulis mempunyai dua tujuan yaitu: 

1) Tujuan keagamaan, maksudnya ialah bahwa beramal untuk akhirat 

sehingga ia menemui tuhannya dan telah menjalankan hak-hak yang telah 

Allah wajibkan kepadanya. 

2) Tujuan ilmiah yang bersifat keduniaan, yaitu yang diungkapkan oleh 

pendidikan modern dengan tujuan kemanfaatan atau persiapan untuk 

hidup
24

. 

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, 

kegiatan keagamaan memang tidak terlepas dari tujuan baik itu pendidikan islam 

maupun dari ilmu pendidikan islam itu sendiri, sehingga kegiatan keagamaan 

                                                             
22

Adi Sasono, Solusi Islam dan Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah), 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 87. 

23
Abuddin Nata, Ilmu Pendidikn Islam, ( Jakarta: Kencana, 2010), h. 62. 

24
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Media, 1994), h. 25. 
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memiliki tujuan yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih agar 

tujuan dari kegiatan keagamaan bisa tercapai secara maksimal. Dari penjelasan 

diatas juga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kegiatan keagamaan yang 

diberlakukan khususnya pada sekolah-sekolah adalah untuk meningkatkan 

keimanan, pemahaman, dan pengalaman peserta didik terhadap ajaran agama 

islam sehingga menjadi manusia muslim yang bertakwa kepada Allah swt. serta 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berbangsa dan bernegara. ag jelas 

bahwa dengan melakukan kegiatan keagamaan mampu menjadi wadah bagi 

peserta didik untuk lebih mendapatkan pemahaman sehingga dalam membentuk 

karakter peserta didik menjadi lebih mudah. 

3. Bentuk-bentuk kegiatan keagamaan 

Nilai-nilai keagamaan dapat di ajarkan kepada peserta didik melalui 

kegiatan-kegiatan yang sifatnya religious. Kegiatan tersebut akan memberikan 

pembiasaan kepada peserta didik di sekolah. Yang kemudian dari pembiasaan 

tersebut menjadikan peserta didik berperilaku baik atau memiliki karakter yang 

baik. 

Bentuk-bentuk kegiatan keagamaan sangat bervariasi, hal tersebut sesuai 

dengan pemahaman dari peserta didik. Berikut beberapa aspek kegiatan 

keagamaan yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter peserta didik yaitu: 

a) Pelatihan ibadah (pembiasaan) 

Ibadah yang dimaksudkan disini adalah aktivitas-aktivitas yang mencakup 

rukun islam, seperti mengucap dua kalimat syahadat, menunaikan shalat, puasa, 

zakat dan naik haji bagi yang mampu  

b) Pesantren kilat 
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Pesantren kilat merupakan kegiatan yang diselenggarakan pada bulan 

ramadhan yang berisi kegiatan keagamaan seperti buka bersama, pengakajian 

agama contohnya tilawah, tahsin dll, diskusi tentang pembelajaran agama dll
25

. 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua aspek kegiatan 

keagamaan yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter peserta didik yaitu:  

1. Pelatihan ibadah (pembiasaan) 

2. Pesantren kilat 

Adapun indikator dari dua aspek tersebut yaitu: 

1. Pelatihan ibadah (pembiasaan) 

a. Shalat 

b. Puasa 

c. Zakat 

2. Pesantren kilat 

a. Buka puasa bersama 

b. Pengkajian agama islam (tilawah, tahsin, dll) 

Tabel 2.1 

Variabel, aspek, dan indikator kegiatan keagamaan 

Variabel Aspek Indikator 

Kegiatan 

Keagamaan 

 

 

Pelatihan Ibadah 

1. Shalat 

2. Puasa 

3. Zakat 

Pesantren kilat 
1. Berbuka bersama 

2. Pengkajian agama 

                                                             
25

 Depertemen Agama RI, Panduan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama islam 

(Jakarta:Direktorat jenderal kelembagaan agama islam, 2005), h. 9. 
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B. Pembentukan Karakter 

1. Pengertian pembentukan karakter 

Aisyah mengemukakan bahwa pembentukan karakter merupakan suatu 

usaha yang melibatkan semua pihak, baik orangtua, sekolah, lingkungan sekolah, 

maupun masyarakat luas. Perpaduan, keharmonisan, dan kesinambungan para 

pihak berkontribusi secara langsung dalam pembentukan karakter seseorang. 

Dengan kata lain, tanpa keterlibatan para pihak, maka pendidikan karakter akan 

berjalan tertatih-tatih, lamban, dan lemah bahkan terancam gagal
26

.  

Pembentukan adalah usaha yang telah terwujud sebagai hasil tindakan. 

Karakter merupakan ciri atau karakteristik dari diri seseorang yang bersumber dari 

bentukan bawaan dari kecil atau yang diterima dari lingkungannya
27

 . 

Menurut Lickona dalam Zubaedi, karakter berkaitan dengan konsep moral, 

sikap moral,  dan perilaku moral. Berdasarkan dari ketiga komponen ini maka 

dapat disimpulkan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang 

kebaikan, keingan untuk berbuat baik dan melakukan perbuatan yang baik
28

 

Dari penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa pembentukan karakter 

jika hanya dilakukan oleh satu pihak maka pembentukan karakter akan menjadi 

lambat. Oleh karena itu keterlibatan semua pihak,  pembentukan karakter akan 

lebih mudah karena dari keterlibatan semua pihak, kontribusi yang diberikan akan 

memberikan pengaruh lebih cepat sebab pendidikan yang diberikan dilakukan 

secara berkesinambungan dalam artian, ketika dirumah orang tua menanamkan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk anaknya begitupun jika anak di sekolah, 

maka pihak guru akan melakukan hal yang sama. Sebab guru merupakan contoh 

                                                             
26

Aisyah, Pendidikan Karakter:Konsep dan Implementasinya, h. 28. 

27
 Sjarkawi, pembentukan kepribadian anak (Jakarta: bumi aksara, 2006) h. 1. 

28
 Zubaedi, desain pendidikan karakter: konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga 

pendidikan (Jakarta: prenada media group, 2012), h. 29 
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di sekolah, sehingga apapun yang dilakukan oleh guru maka peserta didik akan 

melakukan hal yang sama karena sifat dari seorang anak adalah selalu mencontoh 

apa yang ia lihat. Sehingga jika hal tersebut diterapkan dan semua pihak bekerja 

sama maka pembentukan karakter akan berhasil. Dengan melakukan pembiasaan 

dan memberikan contoh atau keteladan kepada anak, maka pendidikan dalam 

membentuk karakter anak bisa tercapai. Dalam tujuan pendidikan islam tidak 

terlepas dari tujuan dari kegiatan keagamaan itu sendiri, karena tujuan pendidikan 

Islam tidak lepas dari ajaran-ajaran islam yang bertujuan agar peserta didik 

menjadi manusia yang berakhlak baik. Hal tersebut dilakukan dengan 

memberikan pembiasaan-pembiasaan atau memberikan teladan yang baik kepada 

peserta didik hal tersebut berdasarkan dari konsep pendidikan karakter itu sendiri. 

2. Proses Pembentukan Karakter 

Karakter seseorang berkembang berdasarkan potensi yang dibawa sejak 

lahir dan hasil hubungan atau interaksi dengan lingkungannya. Karakter yang kuat 

biasanya dibentuk oleh penanaman nilai yang menekankan tentang baik dan 

buruk. Nilai ini dibangun melalui penghayatan dan pengalaman, menumbuhkan 

rasa ingin tahu dan bukan menyibukkan diri dengan pengetahuan
29

.  

Berdasarkan dari penjelasan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa 

memang dalam proses pembentukan karakter seseorang khususnya anak harus 

dilakukan dngan memberikan penanaman nilai tentang hal yang baik dan buruk 

sehingga dari penanaman tersebut peserta didik mampu menghayati dan 

mengetahui sesuatu yang baik ataupun yang kurang baik berdasarkan dari 

pengalamannya. Dalam pembentukan karakter ini juga diharapkan, peserta didik 

memiliki sikap dan perilaku yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. 
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Fauzil Adhim, Cara-cara islami mengembangkan karakter positif pada anak anda, 

(Bandung: Mizan, 2006), h. 272. 
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 Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah berfirman  dalam QS. Al- Ahzab/33:21 

                         

       
Terjemahan: 

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

30
 

Pembentukan karakter terdapat beberapa kaidah, sebagai berikut: 

a. Kaidah kebertahapan, artinya proses perubahan, perbaikan, dan 

pengembangan harus dilakukan secara bertahap 

b.  Kaidah kesinambungan artinya perlu adanya latihan yang dilakukan secara 

terus menerus 

c. Kaidah momentum, artinya mempergunakan berbagai momentum peristiwa 

untuk fungsi pendidikan dan latihan 

d. Kaidah motivasi intrinsik, artinya karakter anak terbentuk secara kuat dan 

sempurna jika didorong oleh keinginan sendiri, bukan karena paksaan 

oranglain. 

e. Kaidah pembimbing, artinya perlu ada bantuan oranglain untuk mencapai 

hasil yang lebih baik daripada dilakukan oleh seorang diri. Pembentukan 

karakter ini tidak dapat dilakukan tanpa guru atau pembimbing
31

. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa dalam 

pembentukan karakter terdapat beberapa kaidah yang perlu diperhatikan yaitu 

pertama kaidah kebertahapan, dimana dalam proses pembentukan karakter peserta 

didik tidak mampu langsung menjadikan dirinya yang mungkin saja awalnya 

masih belum memiliki karakter yang baik langsung menjadi baik, tetapi harus 
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 Kementrian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, h. 420. 

31
Muhammad Anis Matta, membentuk karakter cara islami, (Jakarta: Al- I‟tishom cahaya 

umat, 2003), h.67. 
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dilakukan secara bertahap. Kemudian yang kedua yaitu kaidah kesinambungan, 

artinya dalam proses membentuk karakter peserta didik harus dilakukan secara 

terus menerus seperti misalnya telah disebutkan sebelumnya bahwa pembentukan 

karakter dilakukan dengan memberikan penanaman sikap yang baik secara terus 

menerus. Selanjutnya yang ketiga adalah kaidah momentum, misalnya dalam 

proses pembentukan karakter dapat dilakukan di waktu-waktu yang bagus. Seperti 

dalam penelitian ini, peneliti mengambil kegiatan jumat ibadah, artinya jumat 

ibadah ini merupakan moment yang baik untuk memberikan pemahaman kepada 

peserta didiktentang nilai-nilai berdasarkan ajaran agama Islam. Adapun kaidah 

yang ke empat adalah motivasi intrinsic, dimana suatu hal yang penting bahwa 

dalam proses pembentukan karakter, harus ada dorongan dari diri sendiri untuk 

menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya karakter anak terbentuk secara kuat dan 

sempurna atas keinginannya sendiri atau karena motivasi dari dirinya sendiri. 

Kemudian yang terakhir adalah kaidah pembimbing, artinya bahwa dalam proses 

pembentukan karakter tentu tidak terlepas dari seseorang yang membimbing dan 

menuntun kita. 

3. Ruang Lingkup Nilai-nilai Karakter 

Pembentukan karakter bertujuan menjadikan karakter peserta didik yang 

sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.  Upaya dalam penerapan pendidikan 

karakter harus bisa mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran 

ataupun diluar mata pelajaran yang harus dikembangkan disetiap sekolah.  

Sekolah merupakan lembaga yang sangat berperan penting sebagai 

penyelenggara pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknololgi dan 

seni. Pendidikan karakter disekolah merupakan hal yang sangat penting untuk 

menunjang sebuah keberhasilan dalam membentuk perilaku peserta didik. oleh 
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karena itu pendidikan pada tatanan sekolah merupakan tanggung jawab pihak 

sekolah. 

Perkembangan anak harus dilakukan secara seimbang, baik dari aspek 

akademik, sosial maupun emosinya. Dari kurikulum yang diterapkan sekarang, 

pendidikan tidak hanya menekankan pada kecerdasan dari segi kognitifnya saja 

tetapi, dilihat dari segi sikap dan psikomotoriknya. Artinya pendidikan di sekolah 

umum formal tidak hanya mengembangkan aspek akademik tetapi juga harus 

memberikan penekanan pada aspek, akademik dan mengembangkan aspek sosial, 

emosi, kreativitas dan motorik. 

Berikut ini beberapa atribut karakter yang dapat diterapkan kepada anak di 

sekolah. 

a. Kedisiplinan 

Menurut Sani yang dikutip oleh  Ridwan Abdulah Sani dan Muhammad 

Kadri Salah satu aktivitas yang dapat ditetapkan dalam membentuk kedisiplinan 

pada siswa adalah dengan menetapkan jadwal kegiatan, aturan dan sanksi yang 

ketat disekolah
32

. 

b. Membantu orang lain 

Atribut karakter lain yang perlu dikembangkan dan sangat terkait dengan 

karakter kebangsaan adalah kemauan dan kemampuan membantu orang lain
33

 . 

c. Kecerdasan 

Seorang mukmin diharuskan menggunakan kecerdasannya dalam 

bertindak. Oleh sebab itu, orang tua maupun guru harus mengajarkan anak atau 

                                                             
32

Ridwan Abdullah Sani & Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter: mengembangkan 

karakter anak yang islami,), h.27. 

33
Ridwan Abdullah Sani & Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter: mengembangkan 

karakter anak yang islami, h. 29. 
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siswa untuk menggunakan kecerdasan dan akal pikirannya dalam bertindak. 

Kecerdasan sangat terkait dengan kegigihan dalam belajar
34

. 

d. Kejujuran 

Karakter paling penting yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah 

kejujuran yang merupakan bagian dari Spiritual Quetien (SQ), Kejujuran sangat 

berkaitan dengan sifat amanah dalam diri peserta didik, hal ini harus dilandasi 

oleh kecintaan dan ketakwaan kepada Allah swt. sifat amanah dilandasi oleh 

kejujuran sehingga merupakan atribut karakter yang seharusnya dibentuk secara 

berkesinambungan dengan kejujuran
35

. 

e. Tanggung jawab 

Kegiatan belajar yang dilakukan, mulai dari penerapan disiplin, membantu 

orang lain, dan menerapkan kejujuran tidak terlepas dari sifat tanggung jawab
36

. 

Dari beberapa uraian yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat beberapa atribut yang dapat diajarkan di sekolah mulai dari mengajarkan 

kepada peserta didik tentang kedisiplinan sampai pada mengajarkan tentang rasa 

tanggung jawab. Dengan menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang berkaitan 

dengan 5 sifat tersebut maka tujuan dari pendidikan setidaknya bisa tercermin. 

Dalam proses perkembangan dan pembentukannya, karakter seseorang 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor lingkungan (nurture) dan faktor bawaan 

(nature). Secara psikologis perilaku berkarakter merupakan perwujudan ) dari 
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Ridwan Abdullah Sani & Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter: mengembangkan 

karakter anak yang islami, h. 31. 
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Ridwan Abdullah Sani & Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter: mengembangkan 

karakter anak yang islami, h. 32. 
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Ridwan Abdullah Sani & Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter: mengembangkan 
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potensi Inteligence Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), Spititual Quotient 

(SQ), dan Adverse Quotient (AQ)
37

.  

Pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kegiatan pengembangan diri, 

artinya berbagai hal terkait dengan karakter diimplementasikan dalam kegaiatan 

ekstrakurikuler. 

4. Peran Orang tua, sekolah dan masyarakat  dalam Pembentukan 

Karakter Anak 

a. Peran orang tua 

Ketika anak dilahirkan yang terbesit dalam hati mungkin saja adalah 

keingininan setiap orangtua agar anaknya dapat menjadi anak yang sholeh. Untuk 

mewujudkan itu semua, maka proses pendidikan yang dijalani seorang anak juga 

harus benar. Namun dalam hal ini bukan hanya seorang ibu, tapi seorang ayah 

memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. Tumbuh dan 

berkembangnya seorang anak dalam rumah membentuk kepribadiannya dari sejak 

ia baru dilahirkan hingga dapat menjadi anak yang mandiri. Oleh karena itu 

orangtua terutama  ibu adalah madrasah pertama seorang anak, sehingga peran 

orangtua sangat dominan di dalam rumah. 

Menurut perspektif agama Ma‟ruf Zurayk menyatakan bahwa anak 

dilahirkan dalam keadaan fitrah, keluarga dan lingkungan anaklah yang 

mempengaruhi dan membentuk kepribadian, perilaku, dan kecenderungannya 

sesuai dengan bakat yang ada dalam dirinya. Tetapi, pengaruh yang kuat adalah 

kejadian dan pengalamannya yang ada pada masa kecil sang anak yang tumbuh 

dari suasana keluarga yang dia tempati
38

.  
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Agus Wibowo, Manajamene Pendidikan Karakter DI Sekolah:konsep dan 

implementasinya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.11. 
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Berdasarkan dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa memang 

peran orangtua sangat penting dalam pertumbuhan seorang anak terutama pada 

pembentukan karakternya. 

Adapun peran orangtua dalam mewujudkan kepribadian anak antara lain: 

1) Kedua orangtua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya 

2) Saling menghormati antara orangtua dan anak 

3) Mewujudkan kepercayaan
39

. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

rumah dan keluarga memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan 

karakter anak. 

b. Peran sekolah 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peran orang tua sangat 

besar terhadap pembentukan karakter anak, maka peran sekolah juga memiliki 

andil yang sangat besar karena selain lingkungan rumah, anak juga berada pada 

lingkungan sekolah. Jika dilingkungan rumah anak menerima apa adanya, maka 

pada lingkungan sekolah sesuatu hal menjadi mutlak. Seperti misalnya yang 

kadang kita dengar dari seorang anak jika memberitahukan sesuatu kepada kita 

maka tidak lupa anak mengatakan kata ibu guru atau kata bapak guru, dari sini 

kita melihat bahwa pengaruh sekolah cukup besar dalam proses pembentukan 

karakter peserta didik. 

Terdapat beberapa contoh perilaku yang dapat diterapkan di sekolah antara 

lain: 

1. Membisakan siswa berbudaya salam, sapa dan senyum 

2. Membiasakan siswa berbicara dengan bahasa yang baik dan santun 
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Jijo Subianto, Peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam pembentukan karakter 

berkualitas, (Jurnal penelitian pendidikan islam, Vol. 8, No. 2, 2013), h.337.  
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3.  Membiasakan siswa shalat dhuha dan shalat dhuhur berjamaah di 

sekolah
40

. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa, dalam membentuk karakter anak 

peran sekolah cukup besar, sehingga jika contoh-contoh perilaku yang telah 

dijelaskan di atas dapat di terapkan dengan baik, maka secara tidak langsung 

karakter anak terbentuk. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa pembentukan 

karakter terdapat beberapa kaidah. Dalam peran sekolah, kaidah tersebut 

tereksplor dalam artian kaidah proses pembentukan karakter mencakup semua 

yang ada dalam contoh perilaku yang dapat di lakukan di sekolah. 

c. Peran masyarakat 

Selain keluarga/orang tua dan sekolah, masyarakat juga memiliki peran 

yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Dalam hal ini masyarakat 

yang dimaksud adalah orang yang berada di sekitar lingkungan anak yang 

mengetahu perkembangan anak dan melihat tingkah laku si anak. Orang-orang 

inilah yang memberikan contoh, mengajak atau melarang anak dalam melakukan 

sesuatu. 

Beberapa contoh perilaku yang dapat diterapkan oleh masyarakat antara 

lain: 

1) Membiasakan gotong royong.  

2) Membiasakan anak tidak membuang sampah dan meludah di jalan, 

merusak atau mencoret-coret fasilitas umum
41

. 
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 Jijo Subianto, Peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam pembentukan karakter 
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Lingkungan masyrakat luas jelas memiliki pengaruh besar terhadap 

keberhasilan penanaman nilai-nilai untuk membentuk karakter anak. 

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan 

orang tua, sekolah dan masyarakat menjadi pokok atas keberhasilan dalam 

membentuk kepribadian seorang anak. Karena seorang anak tidak hanya hidup 

pada satu lingkungan saja sehingga setiap manusia baik itu keluarga, dari pihak 

sekolah ataupun dari masyarakat harus ikut andil dalam membetuk karakter 

peserta didik agar tujun dari pendidikan karakter dapat tercapai secara maksimal. 

Tabel 2.2 

Variabel, Aspek, Indikator Pembentukan Karakter peserta didik 

Variabel Aspek Indikator 

Pembentukan 

karakter 

peserta didik 

Peran 

sekolah 

1. Membiasakan siswa berbudaya salam, 

sapa dan senyum 

2. Membiasakan siswa berbicara dengan 

bahasa yang baik dan santun 

3. Membiasakan siswa shalat dhuha dan 

shalat dhuhur berjamaah. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter anak 

Seiring perkembangan zaman pada masa ini, bila dicermati pendidikan di 

Indonesia sangat memprihatinkan. Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan 

yang cukup berat. Tantangan dan hambatan ini ada yang bersifat makro yang 

berujung pada kebijakan pemerintah dan ada yang bersifat mikro yang berkaitan 

dengan kemampuan personal dan kondisi local di sekolah. Dalam kaitannya 

dengan pembelajaran nilai, hambatan dan tantangan yang dihadapi tidak jauh 

berbeda dengan yang dihadapi oleh pendikan formal. Hal ini disebabkan 
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pembelajaran nilai merupakan bagian dari pendidikan formal. Dan pendidikan 

formal merupakan substansi nasional
42

. 

Berdasarkan dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa di era 

zaman sekarang ini tentu terdapat banyak sekali hal yang menjadi penghambat 

pembentukan karakter tidak berjalan dengan, contohnya dalam ruang lingkup 

pendidikan. 

Menurut Mulyana, terdapat empat hambatan utama pembelajaran nilai di 

sekolah yaitu: 

1. Masih kukuhnya pengaruh paham behavirisme dalam sistem pendidikan 

Indonesia sehingga keberhasilan belajar hanya diukur dari atribut luar 

dalam bentuk tingkah laku. 

2. Kapasitas pendidikan dalam mengangkat struktur dasar bahan ajar masih 

relative rendah 

3. Tuntunan zaman yang semakin pragatis 

4. Sikap yang kurang menguntungkan bagi pendidikan. 

Walaupun terdapat beberapa hambatan pembelajaran nilai, namun tentu 

juga memiliki beberapa faktor yang mendorong pembelajaran yaitu pengalaman 

pra sekolah, tingkat kecerdasa, kreativitas, motivasi belajar, dan sikap kebiasaan 

belajar
43

. 

Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor 

pembentukan karakter terdapat dua yaitu adanya faktor penghambat dan 

pendorong pembelajaeran nilai di sekolah. Secara garis besar faktor tersebut 

berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah semua 

                                                             
42

Agus Zaenul Fitri, Pendidikan karakter berbasis nilai & etika di sekolah, (Jogjakarta: 

Ar-ruz Media, 2012). h. 131. 

43
Agus Zaenul Fitri, Pendidikan karakter berbasis nilai & etika di sekolah, h. 132-133. 
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unsur kepribadian yang mempengaruhi perilaku manusia sedangkan untuk faktor 

eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar manusia seperti misalnya dari 

lingkungan. 

Berikut ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi karakter siswa, 

antara lain yaitu: 

a. Faktor dari dalam dirinya 

1. Insting 

2. Kepercayaan 

3. Keinginan 

4. Hati nurani 

5. Hawa nafsu 

b. Faktor dari luar dirinya 

1. Lingkungan 

2. Rumah tangga dan sekolah 

3. Pergaulan teman dan sahabat 

4. Penguasa dan pemimpin
44

. 

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa faktor pembentukan karakter tidak 

terlepas dari diri sendiri maupun dari luar. Sehingga motivasi dari diri sendiri dan 

lingkungan yang baik menjadi faktor keberhasilan dalam menanamkan nilai-nilai 

agar menjadi pribadi yang lebih  baik atau menjadi pribadi yang berkarakter baik. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel 

yang disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan, kemudian selanjutnya 

akan di analisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan tentang 
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Djamika Rahmat, Sistem Etika Islam, (Surabaya: Pustaka Islami, 1987), h. 73. 
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hubungan variabel, yang selanjutnya akan dirumuskan hipotesis. Hal tersebut 

merupakan jaringan antar variabel yang telah kembangkan berdasarkan dari 

perumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. 

 

     Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian expost facto. Karena penelitian 

expost facto merupakan penelitian yang digunakan untuk melihat peristiwa yang 

telah terjadi dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kejadian 

tersebut. Penyelidikan dalam penelitian tersebut dilakukan tanpa perlakuan dan 

manipulasi
45

. Tempat penelitian ini berlokasi di SD Inpres Timbuseng, desa 

Timbuseng Kec. Pattallassang Kabupaten Gowa.  

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena penelitian 

ini disajikan dengan angka-angka . 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan 

obyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh 

peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Jadi populasi 

bukan hanya orang tetapi juga merupakan objek atau benda alam
46

. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengambil kelas atas sebagai populasi sebanyak 132 orang. 

Adapun kelas dan jumlah peserta didik yang di ambil pada penelitian ini 

digambarkan pada tabel dibawah 

        

                                                             

45
 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metode penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, (Makassar: Sibuku, 2018), h. 143. 

46
 Sugiyono, metode penelitian tindakan komprehensif, (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 

167. 
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Tabel 3.1 

Kelas dan jumlah peserta didik 

Kelas Jumlah peserta didik 

IV A 24 

IV B 25 

V A 21 

V B 21 

VI A 21 

VI B 20 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi, yang mana apabila populasi besar peneliti tidak mungkin mengambil 

semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi tersebut
47

. 

Untuk penarikan sampelnya, peneliti menggunakan probability sampling 

dengan menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling sehingga 

diharapkan penggunaan sampel dapat mewakili keseluruhan dari populasi yang 

ada. 

Dalam menentukan ukuran sampel yang representative, akan digunakan 

cara atau pola tertentu dengan formula slovin error margin 5%. 

Formula Slovin dengan error margin 1%, 5% atau 10% dengan rumus 

sebagai berikut
48

: 

                                                             
47

Sugiyono, metode penelitian tindakan komprehensif, h. 168 

48
Widodo, Metodologi Penelitian: populer dan praktis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 

h.14.  
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   (   
  

Keterangan: n = Jumlah sampel  

       N = Jumlah Populasi  

       e = Error Margin 

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka peneliti akan menentukan 

sampel secara berstrata dengan menggunakan formula slovin error margin 5%.  

Hal ini sesuai dengan penjelasan Dr. Widodo yang mengatakan bahwa jika 

populasi tidak terlalu banyak, yaitu antara 100-500, kita dapat menggunakan 

tabel-tabel Krejcie & Morgan  atau formula Slovin dengan error margin 5%
49

. 

Oleh karena itu sampel yang diambil oleh peneliti sebanyak 99 orang. Yang mana 

99 orang tersebut adalah peserta didik yang mengikuti kegiatan keagamaan yang 

di terapkan di sekolah tersebut. 

Adapun cara memperolehnya berdasarkan rumus di atas adalah sebagai 

berikut: 

   
 

   (   
 

 

            
   

     (     
 

    
   

     (       
 

     
   

      (       
 

            
   

      
        

Berdasarkan hasil penentuan sampel di atas maka diperoleh sampel 

sebanyak 99,24 dan peneliti bulatkan menjadi 99 orang. Selanjutnya untuk 

menentukan sampel dari setiap perwakilan strata maka akan digunakan teknik 

                                                             
49

 Widodo, Metodologi Penelitian: populer dan praktis,  h.15. 
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Proportionate Stratified Random Sampling seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Adapun cara yang dilakukan pertama adalah menentukan jumlah 

sampel yang akan dipilih, karena sampel sudah ditentukan dengan taraf error 

margin 5% dengan jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 99 orang maka: 

Kelas IV A = 24:132x99 = 18 Orang 

Kelas IV B= 25:132x99 = 18 Orang 

Kelas V A = 21:132x99 = 16 Orang 

Kelas V B = 21:132x99 = 16 Orang 

Kelas VI A = 21:132x99 = 16 Orang 

Kelas VI B = 20:132x99 = 15 Orang 

Jadi total sampel yang dipilih secara berstrata sebanyak 99 orang. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang di lakukan untuk 

mengumpulkan data-data agar dengan data tersebut peneliti mampu menjelaskan 

permasalahan penelitinnya. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data yaitu: 

1. Kuesioner 

Mengingat bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian melibatkan banyak 

responden maka metode l yang akan digunakan peneliti dalam pengumpulan data 

adalah kuesioner yaitu pengumpulan data responden (sampel) yang banyak 

jumlahnya.  

2. Dokumentasi  
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Dokumentasi dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan 

baik berupa catatan transkip, buku, surat kabar dan lain-lain
50

. Dalam penelitian 

ini, metode dokumentasi peneliti gunakan untuk memberikan bukti fisik dari data-

data yang akan dikumpulkan nantinya. 

 

E.   Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpullkan data, kualitas instrument akan menentukan kualitas data 

yang akan dikumpulkan
51

. Oleh karena itu instrument dalam penelitan sangat 

dibutuhkan dan sangat penting untuk digunakan dalam mengumpulkan data-data.  

Adapun instrument penelitian yang digunakan yaitu: 

1. Kuesioner 

Pada penggunaan kuesioner, instrument tersebut akan dikirim atau 

diberikan kepada responden, yang berisi pertanyaan atau pernyataan yang akan 

diisi oleh responden nantinya. Adapun pertanyaan atau pernyataan yang akan 

digunakan peneliti nantinya bisa jadi bersifat tertutup atau bersifat terbuka. 

Instrument ini digunakan untuk mengumpulkan data pada rumusan masalah 

nomor 1 dan 2 Untuk penggunaan kuesioner, peneliti menggunakan bentuk 

pernyataan. Adapun jenis pernyataan yang digunakan oleh peneliti yaitu bentuk 

pertanyaan tertutup, yang mana alternative jawaban telah dipersiapkan dan 

responden tidak diberi kesempatan memberi jawaban lain. 

Angket yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai  kegiatan 

keagamaan sebanyak 28 item dengan 4 alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju 

                                                             
50

 Burhan Bungin, Metodologi penelitian Sosial;format-format penelitian kuantitatif dan 

kualitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 136 

51
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(SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), dan Tidak Setuju (TS) dengan masing-

masing skor dibawah ini: 

Skor 4 untuk pernyataan Sangat Setuju (SS) 

Skor 3 untuk pernyataan Setuju (S) 

Skor 2 untuk pernyataan Kurang Setuju (KS), dan 

Skor 1 untuk pernyataan Tidak Setuju (TS) 

Pemberian skor diatas berlaku untuk pertanyaan yang bersifat positif, 

adapun untuk pernyataan negatif pemberian skor adalah kebalikannya.  

  KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN  

VARIABEL INDIKATOR VARIABEL NO. ITEM 

  Kegiatan Keagamaan Pelatihan Ibadah 

a. Shalat 

b. Puasa 

c. Zakat 

    

1,2,8,14 

     

Pesantren Kilat 

a. Berbuka puasa bersama 

b. Pengkajian Agama Islam 

     3,13,  

4,5,6,7,9,10, 

11,12 

Pembentukan Karakter a. Mewujudkan kepercayaan 9,11,12 

b. Mewujudkan rasa hormat 1,7,15 

c. Mewujudkan rasa kasih 

sayang 

5,10,13,14 

d. Membiasakan peserta didik 

salam, sapa, dan senyum 

 

2,6,8 

e. Membiasakan peserta didik 

berbicara dengan bahasa 

yang baik dan santun 

 

3,4 
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2.  Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai bukti fisik dari data-data yang akan 

dikumpulkan peneliti nantinya. Dokumen yang peneliti gunakan disini adalah 

bentuk foto dokumentasi kegiatan keagamaan yang dilakukan di SD tersebut, 

dalam hal ini setiap kegiatan keagamaan yang dilakukan akan di abadikan. Tetapi 

mengingat kondisi saat ini sekolah dilakukan secara daring. Sehingga 

dokumentasi yang peneliti peroleh juga berdasarkan hasil dokementasi peserta 

didik yang berada di rumah masing-masing. 

 

F. Validasi dan Reabilitasi Instrumen 

1. Validasi Instrumen 

Uji validitas intrumen ini digunakan rumus korelasi product momen dari 

Pearson sebagai berikut: 

    
 (     (   (   

( (     (     ( (     (     
 

Keterangan: 

   = koefisien korelalsi skor butir X dengan skor total Y 

n = ukuran sampel (responden) 

X= Skor butir 

Y= Skor total 

  = Jumlah skor dalam distribusi x 

  = Jumlah skor dalam distribusi y 

  = kuadrat skor butir X 
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  = kuadrat skor butir Y 

   = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi x 

   = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi y 

XY= Perkalian skor butir X dengan skor butir Y
52

 

Rumus di atas dipergunakan untuk menguji korelasi skor butir dengan skor 

total dengan derajat kebebasan α = 0,05. Instrumen dianggap valid apabila         

lebih besar dari       . Setelah diuji cobakan instrument yang tidak valid harus 

dibuang dan tidak dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian
53

. 

2. Reliabilitas Instrumen  

Perhitungan reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach, sebagai 

berikut: 

   = (
 

   
) (1

   
 

   
 ) 

Keterangan: 

   = reliabilitas yang dicari 

k =  banyaknya butir tes 

   
 = skor total varians butir 

   
 = skor varians total 
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Supardi, Statistika Penelitian Pendidikan: perhitungan, penyajian, penjelasan 

,penafsiran, dan penarikan kesimpulan, h.146. 
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67 

 

 
 

Untuk uji signifikansi reliabilitas dengan derajat kebebasan α = 0,05. 

Apabila         lebih besar        maka instrument secara keseluruhan dinyatakan 

reliable begitupun sebaliknya
54

. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Sebelum diadakan uji statistik, baik uji statistik deskriptif maupun statistik 

inferensial, data yang diperoleh harus diolah terlebih dahulu. Adapun cara untuk 

mengolah data tersebut, pertama dilakukan pengeditan data, yaitu memisahkan 

antara instrument yang sempurna jawabannya dengan yang kurang sempurna 

(cacat), kemudian coding data, yakni memberikan kode pada setiap instrument 

dari setiap responden, kemudian memberi skor pada setiap alternative jawaban 

yang diberikan oleh responden dan terakhir memasukkan data kedalam tabel 

beberan data
55

. Teknik pengolahan data disesuaikan dengan jenis data. Karena 

penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif, maka data akan diolah dengan 

menggunakan statistik, baik statistik deskriptif maupun statistik inferensial. 

2. Teknik analisis data 

Analisis data merupakan suatu cara yang di lakukan oleh seorang peneliti 

dalam menganalisa kembali data-data yang telah di kumpulkan, sesuai dengan 

metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. 

Dalam penelitian kuantitatif, untuk menganalisis data biasanya 

menggunakan beberapa teknik statistik. Teknik statistik ini digunakan jika peneliti 

ingin menguji hipotesis, baik berupa pengaruh, hubungan, ataupun 

                                                             
54 Supardi, Statistika Penelitian Pendidikan: perhitungan, penyajian, penjelasan, 

penafsiran, dan penarikan kesimpulan, h.156. 

55 Sulaiman Saat & Sitti Mania, Metodologi Penelitian: Panduan bagi pemula, h.113-114. 
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komparasional
56

. Terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan dalam 

menganalisis penelitian kuantitatif. Adapun cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang bertujuan menggambarkan 

suatu objek yang akan diteliti melalui data populasi sampel yang sesuai tanpa 

harus menganalisi dan membuat kesimpulan
57

. Maka analisis deskriptif peneliti 

gunakan untuk memperoleh data tentang kegiatan keagamaan dan pembentukan 

karakter peserta didik di SD Inpres desa Timbuseng kec. Pattallassang Kabupaten 

Gowa. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Menghitung rata-rata mean dengan rumus sebagai berikut: 

     

 
=
     

   
 

Keterangan:  

 

 
  =  Rata-rata Variabel 

fi = Frekuensi untuk variabel 

Xi = Tanda Kelas Interval Variabel
58

. 

2) Menghitung persentase (%) dengan rumus: 

p = 
 

 
 x100% 

keterangan: 
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Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan 

Kualitatif, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 166. 

57 Sugiono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 32. 

58
 Turmudin dan Sri Harini, Metode Statistika Pendekatan Teoritis dan Aplikatif (Malang: 

UIN-Malang Press, 2008), h. 81 



67 

 

 
 

f  = Frekuensi  yang sedang dicari persentasinya 

n = banyaknya frekuensi/sampel responden 

p = angka persentase
59

. 

3) Menghitung Standar Deviasi 

SD =√
    (      

   
 

Keterangan: 

SD: Standar Deviasi 

fi: Frekuensi untuk variabel 

       : Deviasi skor yang telah di kuadratkan
60

. 

4) Kategorisasi 

Penelitian ini menggunakan kategorisasi untuk mengetahui pelaksanaan 

kegiatan keagamaan dan pembentukakn karakter peserta didik di SD Inpres 

Timbuseng tersebutberada pada kategori tiggi, sedang atau rendah dengan rumus 

berikut: 

                                             

               
 

 

b. Statistik Inferensial 

Statistik Inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian untuk 

mengumpulkan data tentang pengaruh kegiatan keagamaan terhadap pembentukan 

                                                             

     59 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Edisi 1, ( Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h. 41. 
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karakter peserta didik di SD Inpres desa Timbuseng kec.Pattallassang Kabupaten 

Gowa. 

Adapun langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut 

1) Uji normalitas 

Uji normalitas yang dimaksudkan adalah menguji normal atau tidaknya 

sebaran data yang akan di analisis. Uji normalitas sampel dapat menggunakan 

rumus chi-kwadrat. Rumus chi-kwadrat yakni: 

     
(       

  
 

Keterangan: 

  = harga chi-kuadrat yang dicar 

fc = frekuensi yang ada (frekuensi observasi) 

fn = frekuensi yang diharapkan, sesuai dengan teori
61

. 

Apabila telah diperoleh harga chi-kwadrat hitung, selanjutnya akan 

dibandingkan dengan chi-kwadrat tabel. Jika chi kwadrat hitung lebih kecil 

daripada chi-kwadrat tabel. Maka data dinyatakan berdistribusi normal. 

2) Uji linear 

Uji linear digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikansi. Uji ini biasanya digunakan 

sebagai prasyarat uji regresi , maksudnya adalah apakah regresi antara X dan Y 

membentuk garis linear, jika tidak maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. 

3) Regresi Linear 

Uji hipotesis regresi linear yang digunakan pada penelitian ini adalah 

regresi linear sederhana
62

. Dalam penggunaan rumus dapat menggunakan angka 
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kasar maupun menggunakan simpangan. Namun peneliti menggunakan rumus uji 

regresi linear sederhana dengan angka kasar.
 

Berikut rumus yang akan digunakan dalam menentukan dan menghitung 

model persamaan regresi a Yaitu: 

 

 
      

Keterangan: 

 

 
 = Variabel kriterium/nilai yang diprediksi 

a = bilangan konstanta/ koefisien regresi x 

b = koefisien arah regresi linear/ koefisien regresi y 

X = variabel predictor/ variabel independen 

Adapun langkah-langkah menghitung model persamaan regresi sebagai 

berikut: 

 

b = 
   

∑   

 

     =  
 ∑    (∑  (∑    

 ∑   (∑    
  

a =  
 
 – b –

 
 

= 
(∑  (∑    (∑  (∑      

 ∑   (∑    
 

4) Uji hipotesis 

Pengujian hipotesis bersama juga disebut uji t merupakan pengujian 

hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

                                                                                                                                                                       
62

Supardi, Statistika Penelitian Pendidikan: perhitungan, penyajian, 

penjelasan,penafsiran, dan penarikan kesimpulan, (Depok:PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 

2017), h.240. 
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a) Merumuskan hipotesis 

b)   : B = 0 (Tidak ada pengaruh X terhadap Y) 

  : B ± 0 (Ada pengaruh X terhadap Y) 

c) Menentukan         

d) Menentukan        

 Nilai f tabel dapat dilihat pada tabel statistik untuk signifikansi 0,05 

dengan df1= (k-1) dan df2 = (n-k) 

a. Membuat kesimpulan 

b. Menyimpulkan apakah HO diterima atau ditolak, jika f hitung lebih kecil dari 

f tabel maka HO diterima, sementara jika f hitung lebih besar dari f tabel maka 

HO ditolak
63
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h. 229 
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BAB IV 

             HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kegiatan keagamaan peserta didik di SD Inpres Timbuseng 

kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa 

Data dari kegiatan keagamaan peserta didik SD Inpres Timbuseng 

diperoleh dengan menggunakan angket.  

Tabel 4. 1 

Statistik deskriptif hasil data Kegiatan Keagamaan SD Timbuseng 

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa 

 

Sumber data: Hasil pengolahan data kegiatan keagamaan SD Inpres 

Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa melalui analisis 

deskriptif dengan menggunakan SPSS for windows versi 20 

Tabel di atas merupakan hasil dari olahan data dengan menggunakan 

analisis deskriptif tujuannya adalah agar peneliti memperoleh gambaran data. 

Berdasarkan pada tabel 4.1. dapat diketahui nilai maximum 107 dan nilai 

minimum 88 yang kemudian akan dikategorikan berdasarkan dengan rumus 

sebagai berikut 

 
                            

        
 =

      

 
 = 6 

Jumlah sampel 99 

Skor minimum 88 

Skor maksimum 107 

Range 20 

Mean  98,07 

Standar deviasi 4,04 
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Tabel 4. 2 

Kategorisasi data kegiatan keagamaan SD inpres Timbuseng Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa 

interval kategori frekuensi persentase 

100> Tinggi 36 36% 

94-99 Sedang 50 51% 

88-93 Rendah 13 
13% 

 Jumlah 99 100% 

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa terdapat 36 orang 

berada pada kategori tinggi dengan persentase 36%, sementara pada kategori 

sedang terdapat 50 orang dengan persentase 51% dan untuk kategori rendah 

terdapat 13 orang dengan persentase 13%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan keagamaan di SD Inpres Timbuseng berada pada kategori sedang 

dengan persentase 51% dengan nilai rata-rata 98,07. Kegiatan keagamaan yang 

dilakukan di SD Inpres Timbuseng Kecamatan Pattallassang ini berbasis 

pembiasaan. Dimana setiap harinya peserta didik melalukan kegiatan rutin seperti 

shalat duhur berjamaah, shalat duhah secara berjamaah dan terdapat kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di waktu tertentu. Seperti pesantren kilat dibulan suci 

Ramadhan. Tentu tujuan diadakannya kegiatan keagamaan dalam hal ini 

pembiasaan yang diberikan guru tidak terlepas, agar peserta didik memiliki 

karakter yang baik. Diharapkan dengan pemberian pembiasaan kepada peserta 

didik, mereka menjadi terbiasa untuk melakukan kegiatan religious dimanapun 

mereka berada. Baik itu didalam sekolah maupun diluar sekolah. 
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2. Pembentukan karakter peserta didik di SD Inpres Timbuseng 

kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa 

Pendidikan karakter peserta didik di SD Inpres Timbuseng dilaksanakan 

dengan melalui kegiatan keagamaan. Karena tujuan dari kegiatan keagamaan ini 

adalah agar peserta didik memiliki karakter yang baik. Maka peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pembentukan karakter dari peserta didik di SD Inpres 

Timbuseng tersebut. Apakah peserta kegiatan keagamaan telah mencapai target 

dalam artian, apakah kegiatan keagamaan ini telah berhasil membentuk karakter 

dari peserta didik yang ada di SD Inpres Timbuseng kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Gowa atau tidak.  

 

Tabel 4.3 

Hasil pengolahan data pembentukan karakter peserta didik SD Inpres  

Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa 

Jumlah sampel 99 

Skor minimum 90 

Skor maksimum 107 

Range 18 

Mean 99 

Standar deviasi 3,39 

Sumber data: Hasil pengolahan data pembentukan karakter peserta didik 

melalui analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS for windows 20 

Tabel diatas merupakan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan 

analisis deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang 

pembentukan karakter peserta didik di SD Inpres Timbuseng. Berdasarkan tabel 

4.5 maka dapat diketahui nilai maximum 107 dan nilai minimum adalah 90 

selanjutnya akan dikategorikan dengan rumus  sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Kategorisasi pembentukan karakter peserta didik SD Inpres Timbuseng 

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa 

interval kategorisasi frekuensi Persentase 

102> Tinggi 24 24% 

96-101 sedang 53 54% 

90-95 rendah 22 22% 

Jumlah  99 100% 

Berdasarkan tabel 4.6 tentang kategorisasi di atas, maka dapat diketahui 

bahwa pada kategori tinggi terdapat 24 orang dengan persentase 24%, sementara 

pada kategori sedang terdapat 53 orang dengan persentase 54% dan pada kategori 

rendah terdapat 22 orang dengan persentase 22%. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pembentukan karakter peserta didik di SD Inpres Timbuseng kecamatan 

Patallassang Kabupaten Gowa berada pada kategori sedang. Dari hasil observasi 

awal yang peneliti lakukan pada tanggal 1 Januari 2020, peneliti melihat guru-

guru di SD Inpres Timbuseng menyambut peserta didik di depan gerbang, lalu 

mereka bergantian berjabat tangan. Sebelum memasuki kelas tidak lupa mereka 

menyapa dengan memberi salam kepada teman-temannya yang sudah lebih dulu 

ada di dalam kelas. Tidak hanya itu guru sebagai contoh juga tidak lupa selalu 

menginstruksikan kepada peserta didik untuk berdoa sebelum memulai 

pembelajaran. Guru merupakan orangtua kedua yang ada di sekolah. Sehingga 

guru memiliki peran dan tanggung jawab kepada peserta didik sampai mereka 

kembali kerumah masing-masing. Dengan hal itu, guru adalah teladan bagi setiap 
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peserta didik karena pembentukan karakter tidak dapat dilakukan tanpa seorang 

guru atau pembimbing. 

3. Pengaruh kegiatan keagamaan terhadap pembentukan karakter 

peserta didik di SD Inpres Timbuseng kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Gowa. 

a. Uji normalitas 

Sebelum dilakukan pengolahan data, maka terlebih dahulu yang dilakukan 

adalah uji prasyarat penelitian dengan menggunakan uji normalitas. Uji normalitas 

ini dilakukan bertujuan agar peneliti dapat mengetahui apakah penelitian yang 

berhubungan dengan kegiatan keagamaan terhadap pembentukan karakter ini 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam melakukan uji normalitas, peneliti 

menggunakan pengujian normalitas Kolmogrov Smirnov dan Shapiro Wilk, serta 

akan dihitung dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20 for windows dengan 

menggunakan taraf signifikan α= 0,05. Jika angka (sig) < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal. Jika angka (sig) >0,05 maka data berdistribusi normal.  

Berikut hasil uji normalitas yang didapatkan. 

Tabel 4. 5 

Uji normalitas kegiatan keagamaan dan pembentukan karakter 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statisti

c 
Df Sig. Statistic Df Sig. 

KA .058 99 .200
*
 .990 99 .637 

Karakter .083 99 .086 .988 99 .487 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Berdasarkan dari tabel 4.7 hasil uji normalitas data kegiatan keagamaan 

diketahui nilai Kolmogorov-smirnov sebesar 0,637 dengan menggunakan taraf 
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signifikansi 0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari α 

(0,200>0,05). Dan diketahui nilai Kolmogrov-Smirnov dari pembentukan karakter 

sebesar 0,487. Nilai signifikan yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Karena nilai 

signifikan lebih besar dari α= 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data 

berdistribus normal. 

b. Uji linearitas 

Uji prasyarat yang kedua yaitu menggunakan uji linearitas yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara pembentukan karakter peserta didik dengan 

kegiatan keagamaan. Apakah kedua variabel tersebut linear atau tidak. Oleh 

karena itu, adapun uji linear  peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi 20 for 

windows. 

 

 

Tabel 4.6 

Uji linearitas 

ANOVA Table 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

KARAKTER * 
kEGIATANKEAGAMAA
N 

Betwee
n 
Groups 

(Combined
) 

1035.91
7 

17 60.936 51.719 .000 

Linearity 1013.85
3 

1 
1013.85

3 
860.490 .000 

Deviation 
from 
Linearity 

22.064 16 1.379 1.170 .309 

Within Groups 95.437 81 1.178     

Total 1131.35
4 

98       

Berdasarkan pada tabel 4.7 Hasil uji linearitas persamaan garis regresi 

maka diperoleh hasil yaitu 1,170 dengan p-value= 0,309>0,05. Maka hasil data 

menunjukkan terdapat hubungan yang linear. 

c. Uji hipotesis 
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Uji hipotesis hanya akan dilakukan apabila data telah melalui uji prasyarat 

yaitu uji normalitas dan uji linearitas dan data yang diperoleh bahwa data tersebut 

berdistribusi normal dan mempunyai hubungan yang linear. Karena itu uji 

hipotesis dapat dilakukan dengan penggunaan regresi linear sederhana dengan 

tujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan kegiatan keagamaan terhadap 

pembentukan karakter peserta didik di SD Inpres Timbuseng kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa. Untuk mengetahui ada tidaknya signifikan 

pengaruhnya maka dapat diketahui melalui uji regresi linear sederhana dengan 

menggunakan SPSS for windows versi 20 yang akan disajikan pada tabel berikut: 

 

 

 

Tabel 4.7 

Uji regresi Linear Sederhana 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.124 2.697  7.462 .000 

KA .795 .027 .947 28.930 .000 

a. Dependent Variable: Karakter 

Hasil dari output SPSS di atas, pada tabel koefisien pada kolom constant a 

adalah 20,124 dan pada kolom b 0,795, sehingga persamaan dari rumus regresi 

linear jika dimasukkan kedalam angka, maka dapat dihitung yaitu 20,124+0,795. 

Dari hasil analisis diperoleh thitung = 28,830 sedangkan nilai t tabel= 1,770 

artinya nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel. Dari hasil analisis p-value = 

0,000 < 0,05 atau nilai signifikan lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. 

Kesimpulannya Ho ditolak dan H1 diterima jadi terdapat pengaruh kegiatan 
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keagamaamn terdapat pembentukan karakter peserta didik di SD Inpres 

Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. 

Tabel 4.8 

Hasil uji korelasi 

Model Summary 

Mode

l R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .947
a
 .896 .895 1.10061 

a. Predictors: (Constant), KA 

Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan besarnya presentase 

pengaruh kegiatan keagamaan terhadap pembentukan karakter peserta didik di SD 

Inpres Timbuseng, maka dapat dilihat pada nilai Abjusted R Square pada tabel 

model summary sebesar  = ,895 yang artinya besarnya persentase kegiatan 

keagamaan terhadap pembentukan karakter peserta didik adalah sebesar 89,5%, 

sedangkan untuk sisanya dipengaruhi oleh faktor dari luar. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui instrument angket untuk 

mengetahui kegiatan keagamaan dan pembentukan karakter peserta didik di SD 

Inpres Timbuseng. Maka pada bagian ini peneliti akan membahas hasil penelitian 

yang diperoleh berdasarkan data yang telah dikumpulkan. 

1. Kegiatan keagamaan peserta didik di SD Inpres Timbuseng 

kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa 

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti memperoleh hasil kegiatan 

keagamaan pada kategori tinggi sebanyak 36 orang dengan persentase 36%, 

sedangkan pada kategori sedang sebanyak 50 orang dengan persentase 51%, 

sementara pada kategori rendah sebanyak 13 orang dengan persentese 13%. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan keagamaamn di SD Inpres 

Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa berada pada kategori 

sedang. Artinya kegiatan keagamaan yang dilakukan di SD Inpres Timbuseng 

cukup baik tapi perlu ditingkatkan. 

Kegiatan keagamaan yang dilakukan di SD Inpres Timbuseng Kecamatan 

Pattallassang ini berbasis pembiasaan. Dimana setiap harinya peserta didik 

melalukan kegiatan rutin seperti shalat duhur berjamaah, shalat duhah secara 

berjamaah dan terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan di waktu tertentu. 

Seperti pesantren kilat dibulan suci Ramadhan. Tentu tujuan diadakannya 

kegiatan keagamaan dalam hal ini pembiasaan yang diberikan guru tidak terlepas, 

agar peserta didik memiliki karakter yang baik. Diharapkan dengan pemberian 

pembiasaan kepada peserta didik, mereka menjadi terbiasa untuk melakukan 

kegiatan religious dimanapun mereka berada. Baik itu didalam sekolah maupun 

diluar sekolah. Kegiatan keagamaan yang dilakukan ini adalah kegiatan yang 

dilakukan diluar jam pelajaran, seperti yang dijelaskan oleh Oemar Hamalik 

bahwasanya kegiatan ekstrakurikuler keagamaan ini merupakan kegiatan yang 

diadakan diluar ketentuan kurikulum yang berlaku, tetapi bersifat pedagogis dan 

menunjang pendidikan dalam rangka ketercapaian tujuan di sekolah
64

. Adapun 

pada hasil penelitian ini, didukung oleh penelitian terdahulu dimana pada 

penelitian terdahulu yang ditulis oleh Khoirul Fathun (2018) dengan judul 

penelitian Implementasi Pendidikan Karakter Siswa Melalui Kegiatan 

Keagamaan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonosegoro Kab. Boyolali Tahun 

Pelajaran 2017/2018 diperoleh data bahwa kegiatan yang dilakukan berjalan 

dengan baik yang mana di sekolah tersebut menerapkan pembiasaan-

                                                             
64 Oemar Hamalik, Adngministrasi dan supervise Pengembangan kurikulum, h. 128. 
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pembiasaan
65

. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di SD Inpres Timbuseng 

Kecamatan Pattallassang telah dilakukan sejak lama. Tidak hanya peserta didik 

tetapi guru/pendidik juga ikut melakukan. Hal tersebut terlihat ketika waktu duhur 

tiba mereka bergegas untuk ke mushola melaksanakan shalat secara berjamaah. 

Guru sebagai model, menjadi teladan bagi peserta didik yang ada di SD Inpres 

Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Kegiatan yang dilakukan 

oleh guru yang ada di SD tersebut merupakan bentuk usaha mereka dalam 

menanamkan karakter yang baik. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh 

Zubaedi bahwa pendidikan pembentukan karakter akan berjalan dengan baik dan 

sesuai sasaran jika memiliki tiga hal, yaitu prinsip keteladanan, prinsip kesadaran 

dan prinsip pembiasaan
66

. Berdasarkan dari penjelasan di atas, peneliti 

berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip tersebut dilakukan oleh pendidik walaupun 

melihat hasil penelitian, kegiatan keagamaan di SD tersebut berada pada kategori 

sedang. 

2. Pembentukan karakter peserta didik di SD Inpres Timbuseng 

kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa 

Pembentukan karakter peserta didik di SD Inpres Timbuseng kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa dalam pengumpulan data dengan menggunakan 

instrument angket menunjukkan bahwa terdapat 24 orang berada pada kategori 

tinggi dengan persentase 24%, kemudian 53 orang berada pada kategori sedang 

dengan persentese 54%, dan terdapat 22 orang berada pada kategori rendah 

dengan persentase 22%. Artinya dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter 

peserta didik di SD Inpres Timbuseng kecamatan Pattallassang kabupeten Gowa 

                                                             
65 Khoirul Fathun, Implementasi Pendidikan Karakter Siswa Melalui Kegiatan 

Keagamaan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonosegoro Kab. Boyolali Tahun Pelajaram 

2017/2018. 
66

 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 114. 
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berada pada kategori sedang. Dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter 

peserta didik di SD Inpres Timbuseng Kecamatan Pattallasang berada pada 

kategori baik, tetapi perlu ditingkatkan. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pembentukan karakter peserta 

didik di SD Inpres Timbuseng berada pada kategori sedang. Dari hasil observasi 

awal yang peneliti lakukan pada tanggal 1 Januari 2020, peneliti melihat guru-

guru di SD Inpres Timbuseng menyambut peserta didik di depan gerbang, lalu 

mereka bergantian berjabat tangan. Sebelum memasuki kelas tidak lupa mereka 

menyapa dengan memberi salam kepada teman-temannya yang sudah lebih dulu 

ada di dalam kelas. Tidak hanya itu guru sebagai contoh juga tidak lupa selalu 

menginstruksikan kepada peserta didik untuk berdoa sebelum memulai 

pembelajaran. Guru merupakan orangtua kedua yang ada di sekolah. Sehingga 

guru memiliki peran dan tanggung jawab kepada peserta didik sampai mereka 

kembali kerumah masing-masing. Dengan hal itu, guru adalah teladan bagi setiap 

peserta didik karena pembentukan karakter tidak dapat dilakukan tanpa seorang 

guru atau pembimbing, hal ini dijelaskan oleh Muhammad Anis Matta bahwa 

dalam pembentukan karakter terdapat beberapa kaidah yang harus diperhatikan 

salah satunya adalah kaidah pembimbing, artinya perlu ada bantuan oranglain 

untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada dilakukan oleh seorang diri, 

pembentukan karakter tidak dapat dilakukan tanpa seorang guru/pembimbing
67

. 

Pembentukan karakter bertujuan menjadikan karakter peserta didik yang sesuai 

dengan nilai-nilai ajaran agam Islam. Sebagai kesimpulan, berdasarkan dari hasil 

penelitian bahwa pembentukan karakter peserta didik berada pada kategori 

sedang, sehingga oleh karena itu pembentukan karakter di SD Inpres Timbuseng 

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa perlu ditingkatkan lagi. 
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 Muhammad Anis Matta, Membentuk Karakter Cara Islami, (Jakarta: Al-I‟tison Cahaya 

Umat, 2003), h.67. 
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3. Pengaruh kegiatan keagamaan terhadap pembentukankarakter 

peserta didik di SD Inpres Timbuseng kecamatan Pattallassang 

kabupaten Gowa 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian menunjukkan bahwa 

kegiatan keagamaan berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik, 

hal ini dibuktikan dengan kontribusi kegiatan keagamaan lebih besar dari faktor 

lain . Adapun pengaruh kegiatan keagamaan terhadap pembentukan karakter 

peserta didik di SD Inpres Timbuseng kecamatan Pattallassang kabupaten Gowa 

sebesar 89,5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dan juga p-value lebih 

kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan peneliti yaitu 0,00<0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Hi diterima. Adapun faktor 

lain yang mungkin saja mempengaruhi pembentukan karakter boleh jadi dari 

dalam dirinya sendiri atau dari luar. Hal tersebut dijelaskan oleh Djamika Rahmat 

dalam bukunya, bahwa terdapat 2 faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan 

karakter peserta didik yaitu faktor dari dalam dirinya Misalnya: Insting, 

kepercayaan, keinginan, hati nurani, dan hawa nafsu. Sedangkan faktor dari 

luarnya bisa jadi misalnya: lingkungan, rumah tangga dan sekolah, pergaulan 

teman dan sahabat atau penguasa dan pemimpin
68

. Dari penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa, pembentukan karakter tidak terlepas dari diri sendiri maupun 

dari luar. Sehingga perubahan dalam diri memang selain didukung dari luar tentu 

harus ada keinginan dan motivasi dari diri sendiri. Selain itu faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan karakter tersebut para ahli pendidikan berbeda 

pendapat. Hal tersebut disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda. Terdapat 

banyak aliran-aliran yang berhubungan dengan faktor pembentukan karakter 

tersebut. Misalnya, aliran Nativisme. Aliran ini berkeyakinan bahwa pembentukan 
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 Djamika Rahmat, Sistem Etika Islam, (Surabaya: Pustaka Islami, 1987), h.73. 
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dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaanya, sedang 

pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa
69

. Dari pendapat tersebut, 

peneliti berpendapat boleh jadi, pembentukan karakter yang dilakukan melalui 

kegiatan keagamaan bukan disebabkan oleh kegiatan keagamaan yang tidak 

dijalankan secara maksimal melainkan karena berasal dari pembawaan dari 

peserta didik itu sendiri. Mengacu pada sasaran dan tujuan serta kompetensi yang 

diharapkan dan materi pendidikan karakter, metode pendidikan karakter harus 

sesuai dengan keinginan peserta didik. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Yuyun 

Yunarti bahwa pendidikan karakter harus diberikan sesuai dengan peserta didik 

yang berbasis nilai agama dan budaya bangsa yang bertumpu pada active 

learning
70

.  Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk 

karakter peserta didik tidaklah mudah. Sebab pembentukan karakter sangatlah 

penting dan merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah untuk membentuk 

generasi muda. Tentu untuk mewujudkan hal ini perlu dukungan semua pihak 

salah satunya adalah lembaga pendidikan. Pendidikan karakter tercipta dari 

tuntunan, hal yang paling sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan menjadi 

figure/contoh
71

. Seorang figure tidak hanya diberikan di ruang lingkup sekolah, 

tetapi diharapkan semua pihak mengambil andil didalamnya. Seperti yang 

dijelaskan oleh Kaimuddin, bahwa pendidikan karakter merupakan upaya yang 

harus melibatkan semua pihak, baik rumah tangga dalam hal ini institusi 

pendidikan keluarga, formal atau sekolah dan institusi pendidikan non formal atau 
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masyarakat luas
72

. Terdapat banyak metode yang dapat dilakukan dalam 

membentuk karakter peserta didik salah satunya adalah pembiasaan. Hal ini yang 

diterapkan di sekolah tersebut. Dengan menerapkan kegiatan keagamaan berbasis 

pembiasaan. Metode pembiasaan merupakan cara untuk menciptakan suatu 

kebiasaan atau tingkah laku tertentu bagi peserta didik
73

. Selaoin metode 

pembiasaan, metode nasihat juga dapat dilakukan. Menurut Abdurahman 

Annahlawi mengatakan bahwa nasihat dan peringatan dengan kebaikan dapat 

melembutkan hati serta mendorong untuk beramal. Yakni nasihat yang dilakukan 

dengan cara hikmah
74

. Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pemberian nasihat yang baik akan mendorong seseorang untuk menjadi pribadi 

yang lebih baik. Indikator keberhasilan pendidikan karakter adalah jika seseorang 

telah mengetahui sesuatu yang baik (knowing the good), kemudian mencintai yang 

baik (loving the good) dan melakukan yang baik (acting the good)
75

. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka peneliti akan mengemukakan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Kegiatan keagamaan di SD Inpres Timbuseng kecamatan Pattallassang 

kabupaten Gowa berada pada kategori sedang. 

2. Pembentukan karaketer peserta didik di SD Inpres Timbuseng kecamatan 

Pattallassang kabupaten Gowa berada pada kategori sedang. 

3. Terdapat pengaruh kegiatan keagamaan terhadap pembentukankarakter 

peserta didik di SD Inpres Timbuseng kecamatan Pattallassang kabupaten 

Gowa. 

B. Implikasi penelitian 

Berhubungan  dengan hasil penelitian yang telah diperoleh dalam 

penelitian maka implikasinya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru, dengan penelitian maka guru harus sadar bahwa kegiatan 

keagamaan masih berada pada kategori sedang. Tetapi kegiatan keagaaan 

yang diterapkan mampu mempengaruhi pembentukan karakter peserta 

didik. walaupun memberikan pengaruh, kegiatan keagamaan masih perlu 

ditingkatkan. 

2. Bagi peserta didik, dengan penelitian ini dapat mempengaruhi peserta 

didik, karena dengan penelitian ini dapat diketahui bahwa pembentukan 

karakter peserta didik di SD Inpres Timbuseng kecamatan Pattallassang 

kabupaten Gowa berada pada kategori sedang oleh karena itu, memberikan 

kesadaran kepada para penyelenggara untuk lebih memaksimalkan 

usahanya dalam membentuk karakter peserta didik dengan memberikan 
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contoh dalam kehidupan sehari-hari sehingga hal tersebut akan menjadi 

contoh bagi peserta didik. 

3. Bagi peneliti, dengan penelitian ini akan menambah wawasan bagi 

peneliti. 
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Lampiran A. 1 Nama-nama responden SD Inpres Timbuseng kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa 

 

NO  Nama Responden 

1 Nur Azisah Syam 

2 Nur Ariqah Putri 

3 Muh. Algi fahri 

4 Muh rehan 

5 Muh Gibran 

6 Amhara faris Rahman 

7 Nurul muhrani 

8 Abdul khalid kj 

9 Muh wildan 

10 Nur ainun muhtar 

11 Muh reza rizwan azhari 

12 Muh. Yusran alfauzan 

13 Ryan Aditya 

14 Andika pratama 

15 Dewi sartika 

16 Nayla syawalia 

17 Priscilia Zahra 

18 Abd. Khalid khasanah 

19 Khusnul khatimah 

20 Fatinnuha auliyah ulfa 

21 Alfan khoirul umam 

22 Syamsul huda harisul 



 

 

 
 

23 Mia nur khafina 

24 Himmatul atqiyah 

25 Ira rahmawati 

26 Erlisa maratul alimah 

27 Siti samrotul 

28 Azizah safinatujannah 

29 Diah novitasari 

30 Fatin masruroh 

31 Intan mayliana 

32 Rizma denitasari 

33 Hayya safa 

34 Shofia nur 

35 Ridha fatin 

36 Nur indah 

37 Masita 

38 Dian hamdana 

39 Sitti aisyah 

40 Sartika 

41 St. Khadija 

42 Nanggita  

43 Mariani 

44 Syamsinar 

45 Herwanda 

46 Muh. Ridho 

47 Hajaratul aswar 

48 Nur Amelia 



 

 

 
 

49 Rezki ananda 

50 Muh.fairul andika 

51 Muh.fairil ananda 

52 Putri eliza  

53 Auliyah 

54 Nur Fatimah 

55 Muhammad ilham 

56 Syahrul 

57 Wawan saputra 

58 Muh.farhan 

59 Salma Nabila 

60 Herawati 

61 Indah aryanti 

62 Megawati 

63 Irma andriyani 

64 Nur indah 

65 Khoirunnisa 

66 Sabrina izzah 

67 Nur syaqila ramadhani 

68 Zania rahma 

69 Risdayanti 

70 Kurniati 

71 St. rahamatang 

72 Muh. Risal basri 

73 Sukri iswandi 

74 Onedika 



 

 

 
 

75 Muh.rifki azis 

76 Muh. Takbir 

77 Nirwana 

78 Muh. Takdir 

79 Surya 

80 Hamra rifai 

81 Feby angraini 

82 Haerina 

83 Try naldi balia 

84 Kiki aulia 

85 Suci indasari 

86 Nurismi 

87 Ayu puspita 

88 Nur adam 

89 Alana 

90 Arfan afandi 

91 Muh.yusuf 

92 Ekawati 

93 Nur muliya 

94 Nur fitri astuti 

95 Abdullah 

96 Iswandi 

97 Muh.alwi 

98 Muh rezki pratama 

99 Sudirman 

 



 

 

 
 

Lampiran A.2 Instrumen Angket kegiatan keagamaan dan pembentukan karakter 

peserta didik di SD Inpres Timbuseng kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa 

 

LEMBAR ANGKET KEGIATAN KEAGAMAAN TERHADAP 

PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK DI SD INPRES 

TIMBUSENG KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA 

IDENTITAS PESERTA DIDIK 

Nama            : 

Kelas            : 

Hari/tanggal : 

PETUNJUK PENGISIAN 

 Isilah identitas anda dengan benar pada tempat yang telah disesuaikan 

 Berilah tanda cheklist ( ) pada kolom yang tersedia dan berikan jawaban 

yang sesuai dengan pribadi anda 

 Jawaban anda terjamin kerahasiaanya 

 Atas bantuan dan kerja samanya, peneliti sampaikan terimakasih 

 Keterangan 

SS  = Sangat Sesuai 

S    = Sesuai 

KS = Kurang Sesuai 

TS  = Tidak Sesuai 

     

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  LEMBAR ANGKET KEGIATAN KEAGAMAAN 

 

NO.  

PERNYATAAN 

SKALA PENILAIAN 

SS S KS TS 

1.  Saya melaksanakan shalat duhur berjamaah setiap 

hari 

    

2. Saya melaksanakan shalat duha berjamaah setiap hari     

3. Saya mengikuti buka puasa bersama setiap pecan 

pada bulan Ramadhan 

    

4. Saya mengikuti pengkajian Agama Islam pada bulan 

Ramadhan  

    

5. Saya mengikuti materi pengkajian Agama Islam yang 

berkaitan dengan  zakat 

    

6. Saya mengikuti pesantren kilat  secara rutin pada 

bulan Ramadhan 

    

7. Saya senang mengikut pesantren kilat yang 

dilaksanakan oleh sekolah 

    

8. Saya melaksanakan shalat berjamaah di masjid     

9. Saya memahami materi kajian agama Islam yang 

disampaikan oleh guru  

    

10. Saya mengikuti tilawah Pada bulan ramadhan     

11. Saya mengikuti tilawah dengan dituntun oleh guru     

12. Saya berbuka puasa bersama di dalam ruangan     

13. Saya berbuka puasa bersama diluar ruangan     

14. Saya melaksanakn shalat maghrib berjamaah setelah 

berbuka puasa bersama 

    

      

 

 

    LEMBAR ANGKET PEMBENTUKAN KARAKTER 

NO.  

PERNYATAAN 

SKALA PENILAIAN 

SS S KS TS 

1.  Saya bersikap hormat kepada guru     

2. Saya bertegur sapa ketika bertemu guru dijalan baik di 

dalam sekolah maupun diluar 

    

3. Saya berbicara sopan kepada guru     

4. Saya berbicara dengan bahasa yang baik     

5.  Saya saling menghargai antar teman     

6. Saya mengucapkan salam kepada teman yang lebih 

awal datang 

    



 

 

 
 

 

 

 

  

Data Hasil Penelitian Tentang Gambaran Kegiatan Keagamaan  

NO  Nama Responden  Skor Angket 

1 Nur Azisah Syam 104 

2 Nur Ariqah Putri 92 

3 Muh. Algi fahri 97 

4 Muh rehan 94 

5 Muh Gibran 102 

6 Amhara faris Rahman 101 

7 Nurul muhrani 107 

8 Abdul khalid kj 100 

9 Muh wildan 99 

10 Nur ainun muhtar 102 

11 Muh reza rizwan azhari 100 

12 Muh. Yusran alfauzan 93 

7. Saya tidak bermain-main saat pembelajaran 

berlangsung 

    

8. Saya meminta izin ketika hendak meninggalkan kelas     

9. Saya tidak menyontek saat diberikan ulangan     

10. Saya tidak mengganggu teman yang lain saat belajar     

11. Saya tidak pernah berbohong     

12. Saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

dengan baik 

    

13. Saya meminta maaf saat melakukan kesalahan     

14. Saya membantu teman yang lain jika teman sedang 

kesusahan 

    

 



 

 

 
 

13 Ryan Aditya 102 

14 Andika pratama 100 

15 Dewi sartika 104 

16 Nayla syawalia 91 

17 Priscilia Zahra 101 

18 Abd. Khalid khasanah 97 

19 Khusnul khatimah 97 

20 Fatinnuha auliyah ulfa 99 

21 Alfan khoirul umam 103 

22 Syamsul huda harisul 101 

23 Mia nur khafina 103 

24 Himmatul atqiyah 95 

25 Ira rahmawati 100 

26 Erlisa maratul alimah 100 

27 Siti samrotul 96 

28 Azizah safinatujannah 94 

29 Diah novitasari 101 

30 Fatin masruroh 99 

31 Intan mayliana 104 

32 Rizma denitasari 96 

33 Hayya safa 103 

34 Shofia nur 96 

35 Ridha fatin 98 

36 Nur indah 99 

37 Masita 99 

38 Dian hamdana 101 



 

 

 
 

39 Sitti aisyah 101 

40 Sartika 94 

41 St. Khadija 93 

42 Nanggita  97 

43 Mariani 105 

44 Syamsinar 96 

45 Herwanda 102 

46 Muh. Ridho 93 

47 Hajaratul aswar 92 

48 Nur Amelia 97 

49 Rezki ananda 98 

50 Muh.fairul andika 98 

51 Muh.fairil ananda 96 

52 Putri eliza  105 

53 Auliyah 98 

54 Nur Fatimah 98 

55 Muhammad ilham 101 

56 Syahrul 100 

57 Wawan saputra 97 

58 Muh.farhan 98 

59 Salma Nabila 99 

60 Herawati 90 

61 Indah aryanti 96 

62 Megawati 90 

63 Irma andriyani 99 

64 Nur indah 97 



 

 

 
 

65 Khoirunnisa 91 

66 Sabrina izzah 98 

67 Nur syaqila ramadhani 104 

68 Zania rahma 103 

69 Risdayanti 96 

70 Kurniati 98 

71 St. rahamatang 97 

72 Muh. Risal basri 94 

73 Sukri iswandi 100 

74 Onedika 95 

75 Muh.rifki azis 97 

76 Muh. Takbir 104 

77 Nirwana 94 

78 Muh. Takdir 96 

79 Surya 101 

80 Hamra rifai 94 

81 Feby angraini 99 

82 Haerina 98 

83 Try naldi balia 92 

84 Kiki aulia 96 

85 Suci indasari 99 

86 Nurismi 88 

87 Ayu puspita 102 

88 Nur adam 94 

89 Alana 97 

90 Arfan afandi 94 



 

 

 
 

91 Muh.yusuf 105 

92 Ekawati 93 

93 Nur muliya 103 

94 Nur fitri astute 98 

95 Abdullah 101 

96 Iswandi 107 

97 Muh.alwi 95 

98 Muh rezki pratama 91 

99 Sudirman 95 

 

 

 

Data Hasil Penelitian Pembentukan Karakter Peserta Didik di SD Inpres 

Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa 

NO  Nama Responden  Skor angket 

1 Nur Azisah Syam 103 

2 Nur Ariqah Putri 93 

3 Muh. Algi fahri 95 

4 Muh rehan 97 

5 Muh Gibran 96 

6 Amhara faris Rahman 102 

7 Nurul muhrani 106 

8 Abdul khalid kj 99 

9 Muh wildan 100 

10 Nur ainun muhtar 102 

11 Muh reza rizwan azhari 101 

12 Muh. Yusran alfauzan 94 



 

 

 
 

13 Ryan Aditya 101 

14 Andika pratama 100 

15 Dewi sartika 102 

16 Nayla syawalia 92 

17 Priscilia Zahra 100 

18 Abd. Khalid khasanah 98 

19 Khusnul khatimah 96 

20 Fatinnuha auliyah ulfa 98 

21 Alfan khoirul umam 102 

22 Syamsul huda harisul 101 

23 Mia nur khafina 102 

24 Himmatul atqiyah 95 

25 Ira rahmawati 99 

26 Erlisa maratul alimah 99 

27 Siti samrotul 98 

28 Azizah safinatujannah 96 

29 Diah novitasari 98 

30 Fatin masruroh 98 

31 Intan mayliana 103 

32 Rizma denitasari 97 

33 Hayya safa 102 

34 Shofia nur 96 

35 Ridha fatin 99 

36 Nur indah 99 

37 Masita 100 

38 Dian hamdana 100 



 

 

 
 

39 Sitti aisyah 100 

40 Sartika 95 

41 St. Khadija 94 

42 Nanggita  96 

43 Mariani 104 

44 Syamsinar 98 

45 Herwanda 101 

46 Muh. Ridho 93 

47 Hajaratul aswar 93 

48 Nur Amelia 98 

49 Rezki ananda 99 

50 Muh.fairul andika 99 

51 Muh.fairil ananda 97 

52 Putri eliza  104 

53 Auliyah 98 

54 Nur Fatimah 99 

55 Muhammad ilham 100 

56 Syahrul 99 

57 Wawan saputra 98 

58 Muh.farhan 100 

59 Salma Nabila 98 

60 Herawati 91 

61 Indah aryanti 96 

62 Megawati 92 

63 Irma andriyani 98 

64 Nur indah 96 



 

 

 
 

65 Khoirunnisa 93 

66 Sabrina izzah 97 

67 Nur syaqila ramadhani 103 

68 Zania rahma 102 

69 Risdayanti 97 

70 Kurniati 97 

71 St. rahamatang 96 

72 Muh. Risal basri 95 

73 Sukri iswandi 100 

74 Onedika 96 

75 Muh.rifki azis 98 

76 Muh. Takbir 103 

77 Nirwana 95 

78 Muh. Takdir 97 

79 Surya 100 

80 Hamra rifai 95 

81 Feby angraini 99 

82 Haerina 97 

83 Try naldi balia 93 

84 Kiki aulia 96 

85 Suci indasari 101 

86 Nurismi 92 

87 Ayu puspita 102 

88 Nur adam 95 

89 Alana 96 

90 Arfan afandi 96 



 

 

 
 

91 Muh.yusuf 103 

92 Ekawati 94 

93 Nur muliya 102 

94 Nur fitri astuti 96 

95 Abdullah 102 

96 Iswandi 107 

97 Muh.alwi 95 

98 Muh rezki pratama 90 

99 Sudirman 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran A. 3 Nilai hasil angket kegiatan keagamaan dan pembentukan karakter 

4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 104 

3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 92 

4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 97 

4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 94 

4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 102 

4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 101 

4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 107 

4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 100 

3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 99 

4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 102 

4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 100 

3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 93 

4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 102 

4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 100 

3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 104 

3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 91 

4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 101 

3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 97 

3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 97 

3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 99 

4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 103 

4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 101 

4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 103 

3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 95 

4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 100 

3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 100 

4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 96 

3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 94 

3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 101 

4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 99 

4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 104 



 

 

 
 

3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 96 

4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 103 

3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 96 

4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 98 

3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 99 

4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 99 

3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 101 

4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 101 

4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 94 

3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 93 

4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 97 

4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 105 

3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 96 

4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 102 

3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 93 

3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 92 

3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 97 

3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 98 

4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 98 

3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 96 

4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 105 

3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 98 

3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 98 

4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 101 

3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 100 

3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 97 

3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 98 

4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 99 

3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 90 

3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 96 

3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 90 

4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 99 

4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 97 



 

 

 
 

3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 91 

4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 98 

3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 104 

4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 103 

3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 96 

4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 98 

3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 97 

4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 94 

3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 100 

3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 95 

4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 97 

4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 104 

3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 94 

4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 96 

3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 101 

3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 94 

4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 99 

4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 98 

3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 92 

3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 96 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 99 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 88 

4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 102 

3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 94 

4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 97 

3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 94 

4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 105 

3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 93 

4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 103 

3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 98 

4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 101 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 107 

4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 95 



 

 

 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 91 

3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 95 

 

 Keterangan: 

Skor 4 Apabila Sangat Setuju dengan pernyataan 

Skor 3 Apabila Setuju dengan pernyataan 

Skor 2 Apabila Kurang Setuju dengan pernyataan, dan  

Skor 1 apabila Tidak Setuju dengan pernyataan 



 

 

 
 

Lampiran A.4 Hasil analisis deskriptif dengan SPSS versi 20 for 

windows kegiatan keagamaan 

Jumlah sampel 99 

Skor minimum 88 

Skor maksimum 107 

range 20 

Mean  98,07 

Standar deviasi 4,04 

 

Lampiran A.5 hasil analisis deskriptif dengan SPSS versi 20 for 

windows pembentukan karakter 

Jumlah sampel 99 

Skor minimum 90 

Skor maksimum 107 

range 18 

mean 99 

Standar deviasi 3,39 

 

Lampiran A.6 uji prasyarat penelitian dengan SPSS versi 20 for 

windows 

a. Uji normalitas 

    Test of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

KA .058 99 .200
*
 .990 99 .637 

Karakter .083 99 .086 .988 99 .487 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 



 

 

 
 

b. Uji linearitas 

ANOVA Table 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

KARAKTER * 
kEGIATANKEAGAMAA
N 

Betwee
n 
Groups 

(Combined
) 

1035.91
7 

17 60.936 51.719 .000 

Linearity 1013.85
3 

1 
1013.85

3 
860.490 .000 

Deviation 
from 
Linearity 

22.064 16 1.379 1.170 .309 

Within Groups 95.437 81 1.178     

Total 1131.35
4 

98       

 

  Lampiran A.7 uji regresi linear sederhana dengan SPSS versi 20 for 

windows 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.124 2.697  7.462 .000 

KA .795 .027 .947 28.930 .000 

a. Dependent Variable: Karakter 

               Lampiran A.8 Uji signifikan persamaan regresi 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1013.853 1 1013.853 836.967 .000
b
 

Residual 117.500 97 1.211   

Total 1131.354 98    

a. Dependent Variable: Karakter 

b. Predictors: (Constant), KA 

 

 Lampiran A.9 Uji korelasi 

  Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .947
a
 .896 .895 1.10061 

a. Predictors: (Constant), KA 



 

 

 
 

 

         Lampiran A.10 UJI VALIDITAS 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 D7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 Total 

X1 Pearson 
Correlati
on 

1 .859
**
 .374

**
 .010 .030 .076 .212

*
 -.029 .090 .133 .092 .232

*
 .111 -.091 -.114 .212

*
 -.049 .114 .030 .212

*
 .070 .009 .132 -.033 .154 .131 .192 .151 .534

**
 

Sig. (2-
tailed)   .000 .000 .920 .767 .453 .035 .776 .373 .190 .368 .021 .272 .372 .260 .035 .627 .260 .767 .035 .490 .932 .193 .747 .129 .196 .057 .135 .000 

N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

X2 Pearson 
Correlati
on 

.859
**
 1 .273

**
 .031 .091 .061 .109 -.128 .069 .114 .072 .130 .092 -.151 -.086 .109 -.066 .171 -.031 .109 .128 -.015 .113 -.016 .095 .190 .089 .170 .444

**
 

Sig. (2-
tailed) .000   .006 .763 .372 .548 .282 .206 .499 .260 .477 .200 .366 .136 .399 .282 .515 .090 .763 .282 .207 .884 .266 .873 .350 .059 .383 .092 .000 

N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

X3 Pearson 
Correlati
on 

.374
**
 .273

**
 1 -.010 -.030 .008 -.050 .111 .072 .070 -.011 -.030 -.031 .010 -.014 -.050 -.115 .143 .010 -.050 .261

**
 -.131 .151 -.091 .131 .072 -.070 .132 .264

**
 

Sig. (2-
tailed) .000 .006   .920 .767 .940 .624 .274 .481 .491 .917 .769 .763 .923 .888 .624 .256 .158 .920 .624 .009 .195 .135 .372 .196 .481 .491 .193 .008 

N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

X4 Pearson 
Correlati
on 

.010 .031 -.010 1 .859
**
 -.202

*
 .031 -.094 .112 -.011 .151 .051 .010 .091 .114 .031 .049 -.071 .010 .031 .095 -.090 .111 .033 -.072 .153 .011 .213

*
 .329

**
 

Sig. (2-
tailed) .920 .763 .920   .000 .045 .760 .354 .269 .913 .135 .616 .923 .372 .260 .760 .627 .482 .920 .760 .348 .373 .275 .747 .477 .132 .913 .034 .001 

N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

X5 Pearson 
Correlati
on 

.030 .091 -.030 .859
**
 1 -.176 .009 -.111 .090 -.070 .172 .030 .031 .071 .143 .009 .074 -.057 -.010 .009 .112 -.073 .092 .008 -.050 .171 -.011 .192 .324

**
 

Sig. (2-
tailed) .767 .372 .767 .000   .082 .926 .274 .373 .491 .088 .769 .763 .485 .158 .926 .466 .574 .920 .926 .272 .472 .368 .935 .625 .090 .913 .057 .001 

N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

X6 Pearson 
Correlati
on 

.076 .061 .008 -.202
*
 -.176 1 -.138 .004 -.011 .196 -.130 -.122 .149 .023 -.045 -.138 .062 .045 .160 -.138 .137 .097 -.004 .023 .085 -.011 -.153 -.122 .086 

Sig. (2-
tailed) .453 .548 .940 .045 .082   .174 .970 .910 .052 .200 .228 .141 .822 .662 .174 .541 .662 .113 .174 .177 .342 .970 .819 .406 .910 .130 .228 .398 

N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

D7 Pearson 
Correlati
on 

.212
*
 .109 -.050 .031 .009 -.138 1 -.450

**
 .350

**
 .037 .156 .980

**
 .174 .053 -.029 1.000

**
 .024 -.143 .131 1.000

**
 -.129 .061 .156 -.231

*
 .181 .107 .980

**
 .007 .696

**
 

Sig. (2-
tailed) .035 .282 .624 .760 .926 .174   .000 .000 .716 .124 .000 .084 .604 .778 0.000 .812 .157 .196 0.000 .202 .550 .124 .022 .073 .293 .000 .949 .000 

N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

X8 Pearson 
Correlati
on 

-.029 -.128 .111 -.094 -.111 .004 -.450
**
 1 -.286

**
 -.026 -.019 -.433

**
 -.159 -.077 .102 -.450

**
 -.024 .203

*
 -.111 -.450

**
 .090 .016 -.183 .149 -.050 -.204

*
 -.427

**
 .019 -.254

*
 

Sig. (2-
tailed) .776 .206 .274 .354 .274 .970 .000   .004 .797 .851 .000 .116 .448 .317 .000 .816 .044 .274 .000 .374 .872 .069 .141 .620 .043 .000 .851 .011 

N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

X9 Pearson 
Correlati
on 

.090 .069 .072 .112 .090 -.011 .350
**
 -.286

**
 1 -.126 -.088 .331

**
 .093 -.028 .100 .350

**
 .272

**
 -.229

*
 -.031 .350

**
 .036 -.144 .075 .017 .018 .147 .370

**
 .047 .379

**
 

Sig. (2-
tailed) .373 .499 .481 .269 .373 .910 .000 .004   .215 .388 .001 .358 .781 .324 .000 .006 .023 .760 .000 .720 .155 .463 .867 .859 .146 .000 .643 .000 

N 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 



 

 

 
 

 

 

Y26 Y27 Y28 Total 

.090 -.050 .131 .388
**
 

.374 .622 .195 .000 

99 99 99 99 

-.041 .074 -.070 .226
*
 

.688 .468 .491 .025 

99 99 99 99 

.055 .097 .237
*
 .317

**
 

.590 .341 .018 .001 

99 99 99 99 

-.014 -.056 -.073 .046 

.893 .584 .472 .651 

99 99 99 99 

.267
**
 .134 .193 .436

**
 

.008 .187 .055 .000 

99 99 99 99 

.019 -.039 .070 .111 

.854 .700 .488 .273 

99 99 99 99 

.045 .072 .011 .352
**
 

.657 .477 .917 .000 

99 99 99 99 

-.178 .026 -.114 .010 



 

 

 
 

.078 .798 .261 .924 

99 99 99 99 

.154 -.071 .030 .221
*
 

.129 .485 .767 .028 

99 99 99 99 

.199
*
 .130 -.051 .241

*
 

.048 .200 .616 .016 

99 99 99 99 

.023 .108 .009 .321
**
 

.823 .285 .929 .001 

99 99 99 99 

-.131 -.031 -.010 .024 

.196 .763 .920 .812 

99 99 99 99 

.339
**
 .110 -.152 .437

**
 

.001 .277 .133 .000 

99 99 99 99 

.286
**
 .074 .011 .250

*
 

.004 .468 .913 .013 

99 99 99 99 

.151 .044 .071 .332
**
 

.135 .669 .486 .001 

99 99 99 99 

.023 -.044 .138 .179 

.819 .663 .172 .076 

99 99 99 99 



 

 

 
 

.385
**
 -.134 .131 .343

**
 

.000 .187 .196 .001 

99 99 99 99 

.107 -.044 .097 .266
**
 

.290 .663 .342 .008 

99 99 99 99 

.158 -.072 .030 .253
*
 

.118 .477 .769 .012 

99 99 99 99 

.095 -.051 -.071 .066 

.350 .613 .485 .513 

99 99 99 99 

.149 .165 .013 .185 

.140 .104 .898 .066 

99 99 99 99 

-.041 .033 .052 .196 

.688 .744 .612 .052 

99 99 99 99 

.294
**
 -.091 .172 .239

*
 

.003 .372 .089 .017 

99 99 99 99 

.127 .113 .132 .244
*
 

.212 .266 .193 .015 

99 99 99 99 

-.104 -.093 .090 .205
*
 



 

 

 
 

.305 .358 .373 .041 

99 99 99 99 

1 -.190 .113 .496
**
 

  .060 .266 .000 

99 99 99 99 

-.190 1 -.233
*
 .144 

.060   .020 .154 

99 99 99 99 

.113 -.233
*
 1 .287

**
 

.266 .020   .004 

99 99 99 99 

.496
**
 .144 .287

**
 1 

.000 .154 .004   

99 99 99 99 

    

 

Lampran A. 11 Uji Reliabilitas 
 
 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.667 29 

 

 

 



 

 

 
 

Pesantren Kilat (Tadarrus Alquran dirumah masing-masing)  JUMAT, 30 APRIL 2021 
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