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ABSTRAK 

Nama  : Rosyidah Annisa 

NIM  : 20100116021 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Judul : Pengaruh Konsep Diri dan Kecerdasan Emosional Terhadap 

Motivasi   Belajar PAI pada Peserta Didik Kelas XI di SMA 

Negeri 3 Sinjai 

 

 Motivasi belajar PAI pada peserta didik bermasalah diperoleh setelah 

melakukan observasi ternyata hal itu disebabkan oleh konsep diri dan kecerdasan 

emosional yang perlu diperbaiki, sehingga penelitian ini bertujuan untuk : 1) 

Untuk mengatahui realitas konsep diri peserta didik pada peserta didik kelas XI 

di SMA Negeri 3 Sinjai, 2) Untuk mengetahui realitas kecerdasan emosional 

peserta didik pada peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai, 3) Untuk 

mengetahui realitas motivasi belajar PAI pada peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 3 Sinjai, 4) Untuk mengetahui adanya pengaruh konsep diri terhadap 

motivasi belajar PAI pada peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai, 5) 

Untuk mengetahui adanya pengaruh kecerdasan emosional terhadap motivasi 

belajar PAI pada peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai, 6) Untuk 

mengetahui konsep diri dan kecerdasan emosional secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap motivasi belajar PAI pada peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 3 Sinjai. 

 Jenis Penelitian ini adalah penelitian ex post facto dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Populasi berjumlah 88 peserta didik, yang disampel 

dengan teknik penelitian populasi sehingga diperoleh 88 peserta didik. Instrumen 

yang digunakan adalah angket dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang 

dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial, yaitu teknik 

analisis regresi linear sederhana dan berganda.  

 Hasil penelitian ini melahirkan kesimpulan, yaitu; 1) Realitas konsep diri 

peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai berada pada kategori sedang sebesar 62%, 

2) Realitas kecerdasan emosional peserta didik berada pada kategori sedang 

sebesar 74%, 3) Realitas motivasi belajar PAI peserta didik berada pada kategori 

sedang sebesar 69%. 4) Konsep diri berpengaruh terhadap motivasi belajar PAI 

peserta didik dengan sumbangan efektif  konsep diri terhadap motivasi belajar 

yaitu sebesar 6,1% sedangkan sisanya sebesar 93,9% motivasi belajar PAI pada 

peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di 

masukkan dalam penelitian ini. 5) kecerdasan emosional berpengaruh terhadap 

motivasi belajar PAI peserta didik dengan sumbangan efektif kecerdasan 

emosional terhadap motivasi belajar yaitu sebesar 5,9% Sedangkan sisanya 

sebesar 94,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. 6) Konsep diri dan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap 

motivasi belajar PAI peserta didik dengan sumbangan efektif atau R Square = 

0,148 sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep diri dan kecerdasan emosional 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi belajar Pendidikan Agama 
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Islam pada peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai sebesar 14,8%. 

Sedangkan sisanya sebesar 85.2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. 

 Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

masukan untuk memerhatikan konsep diri dan kecerdasan emosional peserta 

didik di SMA Negeri 3 Sinjai untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Bagi guru Pendidikan 

Agama Islam kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan tambahan 

wawasan tentang konsep diri dan kecerdasan emosioal peserta didik, sehingga 

dapat membantu guru untuk memerhatikan konsep diri dan kecerdasan emosional 

peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar Pendidikan Agama Islam. 

Bagi peneliti selanjutnya semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi 

untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan konsep diri dan 

kecerdasan emosioanl terhadap motivasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta 

didik khususnya dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu usaha sadar dan terencana 

yang dilakukan oleh manusia dewasa kepada peserta didik yang diarahkan dalam 

proses pembelajaran sebagai sebuah transfer ilmu, bukan hanya dalam bentuk 

proses pembelajaran tetapi juga dapat diperoleh dari proses pembiasaan dan 

keteladanan. Pendidikan juga pada hakekatnya berlangsung seumur hidup, 

artinya sejak adanya manusia telah terjadi usaha-usaha pendidikan dalam rangka 

membentuk suatu kepribadian setiap individu agar memiliki keterampilan 

bersosialisasi sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungannya. 

Selain itu, pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat 

dan martabat manusia melalui proses yang panjang dan berlangsung sepanjang 

hayat. Pendidikan terjadi melalui interaksi insani, tanpa batasan ruang dan 

waktu, pendidikan tidak dimulai dan diakhiri di sekolah.
1
 Pendidikan dimulai 

dari lingkungan keluarga dilanjutkan dan ditempa dalam lingkungan sekolah, 

diperkaya dalam lingkungan masyarakat, dan hasil-hasilnya digunakan dalam 

membangun kehidupan pribadi, agama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan 

negara. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS al-Zumar/39: 9 tentang 

pentingnya belajar. 

 

 

 

 

                                                      

1
Nana Sudjana, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah (Cet. V; Bandung: 

Sinar Baru Algesindo, 2005), h. 2. 
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…                         

Terjemahnya:  

... Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang 
tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat 
menerima pelajaran.

2
 

Pendidikan adalah suatu proses yang dijalani dan dijalankan manusia 

dalam rangka membentuk diri dalam kehidupannya. Dalam proses pembelajaran 

terjadi sebuah interaksi belajar dan mengajar yang dilakukan peserta didik dan 

pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Pada era globalisasi yang berkembang pesat seperti saat ini, pendidikan 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk 

dapat mencapai tujuan Pendidikan Nasional di Indonesia, sebagaimana 

ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 berbunyi:  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.

3
 

Proses pencapaian tujuan Pendidikan Nasional, memerlukan motivasi 

belajar dari diri peserta didik agar pendidikan yang diberikan kepada peserta 

didik dapat diterima dengan baik, maksimal, dan berlangsung secara efektif dan 

efisien. Salah satu aspek penting untuk mencapai hasil belajar yang baik adalah 

Motivasi belajar yang merupakan dorongan untuk mencapai sukses, yang diukur 

berdasarkan standar kesempurnaan dalam diri seseorang.  

                                                      

2
Kementerian  Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya (Bogor: Pt. Pantja Cemerlang, 

2014), h. 459. 

3
Republik Indonesia, UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Bandung: Fokusmedia, 2003), h. 6-7. 
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Motivasi dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan untuk terjadinya 

percepatan dalam mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara khusus. 

hal ini menunjukkan bahwa fungsi motivasi itu memberikan suatu nilai atau 

intensitas tersendiri dari seorang peserta didik dalam meningkatkan motivasi 

belajarnya. Motivasi belajar yang timbul pada peserta didik tergantung seberapa 

banyak motivasi belajar yang dimilikinya, ini dapat mengacu pada faktor internal 

dan eksternal sebagaimana pengertian motivasi itu sendiri yang merupakan inner 

drive untuk membentuk motivasi belajar yang lebih kuat, maka harus ada 

stimulus dari dalam atau faktor internal yang dapat memacu peserta didik dalam 

mencapai kesuksesan, dalam hal ini diantaranya konsep diri dan kecerdasan 

emosional. Konsep diri (self concept) merupakan suatu bagian yang penting  

dalam  setiap pembicaraan tentang kepribadian manusia. Konsep diri merupakan 

sifat yang unik pada manusia, sehingga dapat digunakan untuk membedakan 

manusia dari makhluk hidup lainnya.
4
 Konsep diri adalah persepsi keseluruhan 

yang dimiliki seseorang mengenai dirinya sendiri.
5
 Selain itu, konsep diri adalah 

pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri, pandangan diri terkait dengan 

dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri. Pandangan diri tidak 

hanya meliputi kekuatan individual, tetapi juga kelemahan bahkan juga 

kegagalan dirinya.
6
 

Konsep diri merupakan penentu sikap seseorang dalam bertingkah laku, 

artinya apabila seseorang cenderung berpikir akan berhasil, maka hal ini 

merupakan kekuatan atau dorongan yang akan membuat seseorang menuju 

                                                      

4
Ummi Qalsum, Nurhayati, Ahmad Yani, “Hubungan antara Konsep Diri dan Motivasi 

Berprestasi dengan Hasil Belajar Fisiska Peserta Didik SMA di Kota Makassar”, Jurnal Sains dan 

Pendidikan Fisika, jilid 11, no. 2 (2015), h. 133 

5
Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 

h. 182. 

6
Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: Rosdakarya, 2017), h. 164. 
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kesuksesan. Sebaliknya jika seseorang berpikir akan gagal, maka hal ini sama 

saja mempersiapkan kegagalan bagi dirinya. konsep diri pula terbagi menjadi 

konsep diri positif dan konsep diri negatif. Menurut William D. Brooks dan 

Philip Emmert dalam bukunya Rakhmat mengungkapkan bahwa ada empat tanda 

orang memiliki konsep diri negatif yaitu, peka pada kritik, sangat responsif 

terhadap pujian, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, dan bersikap 

pesimis. Sebaliknya, orang yang memiliki konsep diri positif ditandai dengan 

lima hal yaitu; yakin akan kemampuannya mengatasi masalah, merasa setara 

dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, menyadari bahwa setiap 

orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak 

seluruhnya disetujui masyarakat, dan mampu memperbaiki dirinya karena 

sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan 

berusaha mengubahnya.
7
 Selain konsep diri yang dipupuk dalam diri peserta 

didik, kecerdasan emosional juga harus ditanamkan, agar peserta didik tersebut 

dapat terkontrol dan dapat mengendalikan dirinya tatkala ada peristiwa atau 

kejadian yang dihadapinya. Peserta didik dengan kecerdasan emosi yang tinggi 

semestinya memiliki kemampuan mengendalikan dorongan emosi dan mampu 

menghargai serta berempati terhadap orang lain sehingga mereka lebih berhati-

hati dan menjaga perilakunya.  

Kecerdasan emosi merupakan hal yang urgen yang harus ada pada diri 

peserta didik. Peserta didik yang dapat mengenali dan mengelola emosinya 

dengan baik maka ia juga akan mudah membina hubungan dengan orang lain dan 

mengenali emosi orang lain dengan baik pula. Jika kecerdasan emosi ini terus 

dipupuk dalam diri peserta didik maka peserta didik akan merasa nyaman dengan 

lingkungannya, yang selanjutnya ia akan termotivasi dalam belajarnya. 

                                                      

7
Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Cet XXVIII; Jakarta: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 105. 
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Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 16 sampai 

18 Oktober 2019 di SMA Negeri 3 Sinjai  ditemukan bahwa hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik masih rendah. Setelah melakukan 

wawancara dengan salah satu guru PAI di sana yaitu bapak Anwar, S.Pd, 

ternyata rendahnya hasil belajar peserta didik diduga disebabkan rendahnya 

motivasi belajar peserta didik dan ditemukannya peserta didik yang apatis atau 

malas-malasan dalam mengikuti pelajaran. Tentu banyak faktor yang 

memengaruhinya, sehingga hal-hal yang demikian muncul dalam perilaku 

seorang anak atau peserta didik seperti konsep diri. banyak peserta didik yang 

belum memiliki konsep diri yang positif, ini ditunjukkan sikap pesimis dan tidak 

percaya diri terhadap dirinya sendiri sehingga memengaruhi motivasi belajarnya. 

Beberapa peserta didik belum mengenal dirinya sendiri secara mendalam, 

sehingga konsep diri yang dibentuk belum optimal.  Selain itu, terlihat bahwa 

para peserta didik belum memiliki pengendalian emosi yang kuat sehingga kerap 

kali peserta didik mengekspresikan hal-hal yang negatif dalam menghadapi suatu 

peristiwa atau masalah seperti masih labil hal ini ditunjukkan bahwa mereka 

masih senang berkelahi, bicara kotor, bersikap tidak peduli, dll. Keadaan tersebut 

menjadikan kegiatan belajar mereka terganggu, tidak jarang dari mereka 

memiliki motivasi belajar yang rendah. 

Oleh karena itu, melihat kesenjangan yang ditunjukan antarpeserta didik 

tersebut, peneliti hendak melakukan penelitian untuk mengetahui realitas peserta 

didik terkait konsep diri dan kecerdasan emosional yang berpengaruh pada 

motivasi belajar Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka penulis terdorong untuk mengadakan studi penelitian tentang “Pengaruh 

Konsep Diri dan Kecerdasan Emosional terhadap Motivasi Belajar PAI pada 

Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pokok masalah yang ada 

adalah bagaimana pengaruh konsep diri dan kecerdasan emosional peserta didik . 

Masalah pokok tersebut dikembangkan menjadi beberapa masalah penelitian 

yang dirumuskan  secara deskriptif sebagai berikut: 

1. Bagaimana realitas konsep diri peserta didik pada peserta didik kelas XI 

di SMA Negeri 3 Sinjai? 

2. Bagaimana realitas kecerdasan emosional peserta didik pada peserta didik 

kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai? 

3. Bagaimana realitas motivasi belajar PAI pada peserta didik kelas XI di 

SMA Negeri 3 Sinjai? 

4. Apakah ada pengaruh konsep diri terhadap motivasi belajar PAI pada 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai? 

5. Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap motivasi belajar 

PAI pada peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai? 

6. Apakah konsep diri dan kecerdasan emosional secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap motivasi belajar PAI pada peserta didik kelas XI di 

SMA Negeri 3 Sinjai? 

C. Definisi Operasional Variabel  

 Dalam penelitian ini, peneliti akan menetapkan batasan-batasan 

permasalahan yang akan diteliti, yaitu tentang pengaruh konsep diri dan 

kecerdasan emosional tehadap motivasi belajar PAI pada Peserta Didik Kelas XI 

di SMA Negeri 3 Sinjai . Dalam  hal ini peneliti akan menguraikan terlebih 

dahulu pengertian judul agar terarah kepada tujuan yang ingin dicapai.  
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1. Konsep Diri 

 Konsep diri adalah cara individu dalam melihat pribadinya secara utuh, 

menyangkut fisik, emosi, intelektual, social dan spiritual. Adapun yang termasuk 

konsep diri di dalamnya adalah persepsi individu tentang sifat dan potensi yang 

dimiliki, interaksi individu dengan orang lain maupun lingkungannya, nilai-nilai 

yang berkaitan dengan pengalaman dan objek, serta tujuan, harapan dan 

keinginannya. Aspek-aspek yang terangkum dalam konsep diri ada 3 yaitu : 

pengetahuan, harapan, dan penilaian. 

2. Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional (emotional intelligence) adalah kemampuan untuk 

mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi 

diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri 

dalam hubungan dengan orang lain. Adapun kompon utama dari kecerdasan 

emosional terdiri dari kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan 

keterampilan sosial. 

3. Motivasi Belajar 

 Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non 

intelektual, peranan yang luas adalah dalam hal menimbulkan gairah, merasa 

senang dan semangat untuk belajar, siswa yang memiliki motivasi kuat, akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Jadi, motivasi 

belajar ini merupakan sebuah kondisi psikologis yang mendorong untuk 

melakukan sesuatu dalam kegiatan belajar peserta didik sehingga diharapkan 

tujuan dapat tercapai. Adapun indikator aspek pendorong motivasi belajar dapat 

diuraikan menjadi dua bagian yaitu, dorongan internal yang terdiri (1) dari 

adanya hasrat dan keinginan berhasil, (2) adanya dorongan kebutuhan dalam 

belajar, dan (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan. Kemudian dorongan 



8  

 

eksternal yang terdiri dari (1) adanya penghargaan dalam belajar, (2) adanya 

kegiatan yang menarik dalam belajar, dan (3) adanya lingkungan belajar yang 

kondusif. # 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan jawaban 

atas Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan masalah. Tujuan 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui realitas konsep diri peserta didik pada peserta didik kelas 

XI di SMA Negeri 3 Sinjai. 

b. Untuk mengetahui realitas kecerdasan emosional peserta didik pada peserta 

didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai. 

c. Untuk mengetahui realitas motivasi belajar PAI pada peserta didik kelas XI di 

SMA Negeri 3 Sinjai. 

d. Untuk mengetahui adanya pengaruh konsep diri terhadap motivasi belajar PAI 

pada peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai. 

e. Untuk mengetahui adanya pengaruh kecerdasan emosional terhadap motivasi 

belajar PAI pada peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai. 

f. Untuk mengetahui konsep diri dan kecerdasan emosional secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap motivasi belajar PAI pada peserta didik kelas XI di 

SMA Negeri 3 Sinjai. 

2. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah: 

a. Manfaat Ilmiah  

 Penelitian dilakukan guna dijadikan sebagai referensi terhadap upaya 
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peningkatan perbendaharaan karya-karya ilmiah dan sebagai bahan bacaan untuk 

menambah pengetahuan si pembaca yang berkaitan dengan pengaruh konsep diri 

dan kecerdasan emosional terhadap motivasi belajar PAI.  

b. Manfaat Praktik 

1) Bagi Sekolah  

 Sebagai sarana pengetahuan untuk perbaikan mendidik anak tingkat 

Sekolah Menegah Atas. 

2) Bagi pendidik 

Sebagai bahan masukan bagi pendidik dalam membentuk peserta didik 

yang mampu mengetahui dirinya melalui kemampuan yang dimiliki, 

meningkatkan prestasi, dan kepercayaan diri peserta didik baik sekarang maupun 

masa mendatang. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Konsep Diri 

  Konsep diri merupakan suatu bagian yang terpenting dalam setiap 

pembicaraan tentang kepribadian manusia. Konsep diri merupakan sifat yang 

unik pada manusia, sehingga dapat digunakan untuk membedakan manusia dari 

makhluk hidup lainnya. Tujuan dari usaha belajar adalah untuk mencapai hasil 

belajar yang memuaskan. Hasil belajar yang baik hanya dicapai melalui proses 

belajar yang baik pula serta adanya dorongan motivasi pada diri kita sendiri. 

1. Pengertian Konsep Diri 

  Konsep diri merupakan terjemahan dari kata self-concept. Konsep diri 

adalah citra diri (self image) yang mempersatukan gambaran mental tiap-tiap 

individu terhadap dirinya sendiri, termasuk aspek penilaian diri dan penghargaan 

termasuk dirinya. Batasan yang hampir senada dikemukakan oleh Hardy dan 

Hayes, yang menyatakan bahwa konsep diri tersusun atas dua aspek yaitu citra 

diri (self-image) dan harga diri (self-esterm) dilukiskan secara sederhana. 

Defenisi yang lebih terperinci dikemukakan oleh Hurlock, yang mengartikan 

konsep diri sebagai gambaran seseorang mengenal dirinya sendiri, yang 

merupakan gabungan dari keyakinan terhadap fisik, psikologis, social, emosional, 

aspirasi dan prestasi yang mereka capai. Semua konsep diri itu meliputi citra diri 

secara fisik dan citra diri secara psikologis.
1
 

 Pendapat lain dikemukakan oleh Calhoun dan Acocella yang 

mendefinisikan bahwa konsep diri adalah gambaran mental diri yang terdiri dari 

                                                      

1
 Zulfan Saam & Sri Wahyni, Psikologi Keperawatan  (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 

2012), h. 85-86. 
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pengetahuan diri, pengharapan diri, dan penilaian. Pengetahuan diri merupakan 

diri merupakan informasi yang dimiliki tentang diri seperti umur, jenis kelamin, 

dan penampilan. Pengharapan diri adalah gagasan tentang keadaan diri 

dibandingkan dengan apa yang dapat terjadi yang menentukan harga diri, tugas, 

bakat, kerentanan, daya tarik, dan moral.
1
 Selain itu, Konsep diri adalah cara 

individu dalam melihat pribadinya secara utuh, menyangkut fisik, emosi, 

intelektual, sosial, dan spiritual. Termasuk di dalamnya adalah persepsi individu 

dengan orang lain maupun lingkungannya, nilai-nilai yang berkaitan dengan 

pengalaman dan objek, serta tujuan, harapan, dan keinginannya.
2
  

 Berdasarkan beberapa defenisi konsep diri diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa konsep diri merupakan gambaran, pandangan, penghargaan, presepsi dan 

perasaan, serta sikap seseorang terhadap dirinya sendiri yang timbul sebagai 

akibat dari cara orang lain dan lingkungan memperlakukan dirinya. 

2. Aspek-aspek Konsep Diri 

 Konsep diri merupakan gambaran mental yang dimiliki oleh seorang 

individu dan mencakup 3 aspek yaitu, pengetahuan, harapan, dan penilaian 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Pengetahuan 

 Pengetahuan yang dimiliki oleh individu merupakan sesuatu yang 

diketahui individu mengenai dirinya. Hal ini mengacu pada istilah kuantitas 

seperti usia, jenis kelamin, kebangsaan, pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu 

mengacu pula pada istilah kualitas seperti individu yang egois, baik hati, tenang, 

dan emosional. Pengetahuan dapat diperoleh dengan membandingkan diri 

                                                      

1
Umi Kusyairy, Konsep Diri Remaja dengan Orangtua Berkebutuhan Khusus (Makassar : 

Alauddin University Press, 2012), h. 3-4. 

2
 M.Asy’ari dkk, “Konsep Diri, Kecerdasan Emosi Dan Motivasi Belajar Siswa”, Jurnal 

Psikologi Indonesia, Vol.3, No.01 (2014), h. 84. 
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individu dengan kelompok pembandingannya. Pengetahuan individu tidaklah 

menetap sepanjang hidupnya, karena dapat berubah dengan cara merubah 

perilaku individu tersebut atau merubah kelompok pembandingannya.
3
 

Pengetahuan pada konsep diri lebih mengarah pada aspek fisik seseorang yang 

meliputi penilaian individu terhadap segala sesuatu yang dimiliki individu seperti 

tubuh, pakaian, dan benda-benda yang dimilikinya.
4
 

b. Harapan 

 Setiap individu memiliki pengharapan yang berbeda-beda satu sama lain. 

Pengharapan dimaksudkan sebagai pandangan diri individu mengenai berbagai 

kemungkinan akan menjadi apa dirinya di masa mendatang. 

c. Penilaian 

 Individu berkedudukan sebagai evaluator (penilai) utama terhadap dirinya 

sendiri dalam berbagai aktivitas kesehariannya. Hal ini merupakan suatu bentuk 

pengukuran individu terhadap keadaannya saat ini dan pembanding berupa apa 

yang menurutnya dapat terjadi pada dirinya.
5
 

Table 2.1 

Aspek-aspek dan Indikator Konsep Diri 

Aspek Indicator 

Pengetahuan  Pemaham individu tentang dirinya baik secara 

kuantitas dan kualitas. 

Harapan  Pandangan individu mengenai berbagai 

kemungkinan. 

Penilaian  Individu sebagai evaluator terhadap dirinya sendiri. 

                                                      

3
 Umi Kusyairy, Konsep diri Remaja dengan Orang Tua Berkebutuhan Khusus, h. 6. 

4
 Zulfan Saam & Sri Wahyuni, Psikologi Keperawatan, h. 90. 

5
 Umi Kusyairy, Konsep diri Remaja dengan Orang Tua Berkebutuhan Khusus, h. 7. 
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 Ketiga aspek di atas dikemukakan oleh Calhoun dan Acocella dalam 

bukunya Umi Kusyairy yang berjudul Konsep Diri Remaja dan Orang Tua yang 

Berkebutuhan Khusus yang terangkum dalam 3 aspek konsep diri seperti table 

diatas. 

3. Komponen-Komponen Konsep Diri 

 Konsep diri pada setiap individu terdiri atas sejumlah komponen-komponen 

pendukung yang saling bersinergi satu sama lain. Hurlock mengemukakan bahwa 

pada setiap individu terdapat beberapa komponen konsep diri, yaitu : 

a. Perceptual component (konsep diri fisik) yaitu pandangan individu  terhadap 

penampilan fisiknya secara keseluruhan. 

b. Conceptual component (konsep diri psikologis) yaitu pandangan individu 

terhadap kelebihan dan kekurangannya, status sekarang, prospek masa depan dan 

sarana penyesuaian diri seperti kejujuran dan percaya diri.  

c. Attitudional component (filosofi hidup) yaitu perasaan individu terhadap 

dirinya sendiri, sikapnya terhadap keadanyaanya sekarang, masa depan dan 

perasaan berharga.
6 

 Adapun komponen konsep diri merujuk pada pemaparan para ahli terdiri 

atas tiga bagian, antara lain: 

a. Pengetahuan Diri atau Gambaran Diri (Body Image) 

 Gambaran diri merupakan kumpulan dari sikap individu yang disadari dan 

tidak disadari terhadap tubuhnya. Termasuk persepsi masa lalu dan masa 

sekarang, serta perasaan tentang ukuran, fungsi, penampilan (performance) dan 

bentuk tubuh yang secara berkesinambungan dimodifikasi dengan persepsi dan 

                                                      

6
Umi Kusyairy, Konsep Diri Remaja dengan Orangtua Berkebutuhan Khusus , h. 7-8. 
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pengalaman yang baru.
7
 

 Gambaran diri erat kaitannya dengan kepribadian. Cara individu 

memandang dirinya berdampak penting bagi aspek psikologisnya, pandangan 

yang realistis terhadap dirinya, menerima, dan menyukai bagian tubuh akan 

meningkatkan harga diri. Individu yang realistis, stabil, dan konsisten terhadap 

gambaran dirinya akan memperlihatkan kemampuan yang mantap terhadap 

realisasi, serta akan memacunya untuk sukses dalam menjalani kehidupan.
8
 

b. Pengharapan Diri atau Diri Ideal 

 Diri ideal adalah persepsi individu tentang perilakunya, disesuaikan 

dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita, harapan, dan keinginan, tipe 

orang yang diidam-idamkan, dan nilai yang dinginakan. Dalam menetapkan diri 

ideal hendaknya tidak terlalu tinggi, masih tinggi dari kemapuan individu, dan 

masih dapat dicapai.
9
 

c. Penilaian Diri atau Harga Diri 

 Harga diri adalah perasaan berharga yang memengaruhi sikap antusias dan 

motivasi remaja terhadap keadanyaannya sekarang dan masa depan.
10

 Penilaian 

individu tentang nilai personal yang diperoleh dengan menganalisa seberapa baik 

perilaku seseorang sesuai dengan ideal diri. Harga diri yang tinggi adalah 

perasaan yang berakar dalam penerimaan diri sendiri tanpa syarat, walaupun 

melakukan kesalahan, kekalahan, dan kegagalan, tetapi merasa sebagai seorang 

yang penting dan berharga.
11

  

 

                                                      

7
Arita Murwani, Pengantar Konsep Dasar Keperawatan (Cet.I; Yokyakarta : Fitramaya, 

2008), h. 137. 

8
Umi Kusyairy, Konsep Diri Remaja dengan Orangtua Berkebutuhan Khusus , h. 8-9. 

9
 Sunaryo, Psikologi untuk keperawatan  (Cet.I; Jakarta : EGC, 2004), h. 33-34. 

10
 Umi Kusyairy, Konsep Diri Remaja dengan Orangtua Berkebutuhan Khusus , h. 13. 

11
 Arita Murwani, Pengantar Konsep Dasar Keperawatan, h. 137. 
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4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Konsep Diri 

 Secara umum, konsep diri sebagai gambaran tentang diri sendiri 

dipengaruhi oleh hubungan atau interaksi individu dengan lingkungan sekitar, 

pengamatan terhadap diri sendiri dan pengalaman dalam kehidupan keseharian.
12

 

Peran orang- orang sekitar sangat penting terhadap pembentukan konsep diri 

seorang anak. Pembentukan konsep diri dimulai pada tahun-tahun awal dalam 

kehidupan anak. Konsep diri merupakan hasil yang dicapai melalui pola interaksi 

dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diterima anak. Pengalaman ini 

merupakan hasil eksplorasi anak terhadap lingkungannya dan refleksi diri yang 

diterima dari orang lain yang berarti (significant others) dalam kehidupannya. 

Menurut Rapport dalam bukunya Zulhan Saam dan Sri Wahyuni yang 

berjudul Psikologi Keperawatan mengemukakan bahwa, faktor-faktor yang 

memengaruhi konsep diri adalah: 1) perubahan fisik, 2) hubungan dengan 

keluarga, 3) hubungan lawan atau sesama jenis, 4) perkembangan kognitif, 5) 

identitas personal. Demikian pula Hurclock, menyebutkan lebih rinci faktor-

faktor yang memengaruhi konsep diri adalah: 1) jasmani, 2) cacat jasmani, 3) 

kondisi fisik, 4) perkembangan kognitif, 5) pakaian, 6) nama dan panggilan, 7) 

kecerdasan, 8) tingkat aspirasi, 9) emosi, 10) pola kebudayaan, 11) sekolah, 12) 

status sosial, dan 13) keluarga.
13

   

Adapun faktor-faktor lain yang memengaruhi konsep diri dijelaskan 

sebagai berikut:  

1. Kematangan fisik dan psikis berdasarkan pengalaman dari masa lalu  

 Proses pertumbuhan dan perkembangan konsep diri individu sangat 

dipengaruhi oleh adanya dukungan dari orang-orang yang berpengaruh 

                                                      

12
 Syamsul Bachri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif (Cet. 

I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 123. 

13
 Zulfan Saam & Sri Wahyni, Psikologi Keperawatan, h. 94. 
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(significant others) seperti orang tua dan anggota keluarga yang lain, situasi 

stressor sebelumnya, pengharapan diri, pengalaman sukses maupun gagal dalam 

kehidupan sebelumnya, usia, keadaan sakit, serta trauma. Terdapat 

kecenderungan bahwa riwayat kesuksesan akan meningkatkan konsep diri, 

begitupula sebaliknya.
14

 

2. Lingkungan dan budaya 

Pada usia anak-anak akan mengadopsi nilai-nilai moral dan peraturan adat 

istiadat dari orang tua, teman sebaya, dan lingkungannya. Orang tua yang bekerja 

seharian akan menjadikan anaknya lebih dekat dengan lingkungan fisik dan 

psikososial. Lingkungan fisik merupakan segala sarana dan prasarana yang dapat 

menunjang perkembangan konsep diri, sedangkan lingkungan psikososial adalah 

segala jenis lingkungan yang dapat menunjang kenyamanan dan pembinaan 

psikologis, serta memengaruhi perkembangan konsep diri. 

3. Sumber eksternal dan internal 

Sejumlah potensi dalam pertumbuhan dan perkembangan individu sangat 

berpengaruh terhadap konsep diri. Pada sumber internal misalnya individu yang 

humoris umumnya mempunyai kemampuan yang lebih efektif dalam menangani 

kondisi stress. Sedangkan pada sumber eksternal berupa dukungan dari keluarga 

dan kemampuan ekonomi yang mapan. 

4. Stressor 

Stressor merupakan berbagai macam hal yang dapat mengakibatkan 

kondisi tertekan pada diri seseorang. Stressor dapat berupa kondisi tertekan pada 

diri seseorang. Stressor dapat berupa kondisi lingkungan pekerjaan, kondisi 

rumah tangga, dan kekhawatiran mengenai hal-hal lainnya. Apabila cara individu 

dalam menanganinya tidak tepat, maka akan menimbulkan depresi, menarik, dan 

                                                      

14
 Umi Kusyairy, Konsep Diri Remaja dengan Orangtua Berkebutuhan Khusus , h.13. 
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gangguan kecemasan (anxiety disorder).15
 

Gambar 2.1  

Faktor-faktor yang memengaruhi Konsep Diri
16

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konsep diri  pada mulanya berasal dari perasaan dihargai atau tidak 

dihargai.
17

 Pada saat seseorang diberikan penghargaan terhadap yang dilakukan, 

semakin banyak yang memberikan penghargaan, maka keyakinan akan tumbuh 

sehingga seseorang dapat mengenali dirinya melalui umpan dari orang lain. 

Konsep diri sangat penting dipelajari dalam psikologi sosial karena 

konsep diri memengaruhi perilaku seseorang, terutama dalam menanggapi dunia 

dan pengalaman. Apa yang dipikirkan orang lain tentang diri individu menjadi 

sumber informasi tentang siapa diri dari individu.
18

 Begitu pentingnya konsep 

diri untuk memberikan  gambaran  terhadap  diri  seseorang  yang  berfungsi  

                                                      

15
Umi Kusyairy, Konsep Diri Remaja dengan Orangtua Berkebutuhan Khusus , h.13-14 

16
Umi Kusyairy, Konsep Diri Remaja dengan Orangtua Berkebutuhan Khusus, h.14. 

17
Djaali, Psikologi Pendidikan (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 131. 

18
Sarlito W. Sarwono dan Eko A Meinarno, Psikologi Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 

2011), h. 53. 
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sebagai  sumber pengetahuan tentang dirinya dalam bertingkah laku, serta 

merefleksi kejadian masa lalu yang terjadi sebagai pelajaran dimasa mendatang. 

Dengan mengetahui konsep diri, seseorang akan lebih mudah untuk 

berinteraksi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 

B. Kecerdasan Emosional 

Emosi adalah reaksi kompleks yang berhubungan dengan kegiatan atau 

perubahan-perubahan secara mendalam dan hasil pengalaman dari rangsangan 

eksternal dan keadaan fisiologis. Dengan emosi seseorang terangsang untuk 

memahami objek atau perubahan yang didasari sehingga memungkinkannya 

mengubah sifat atau perilakunya.
19

 

1. Pengertian Kecerdasan Emosional  

Priwatasari dalam bukunya Ahmad Afiif yang berjudul Psikologi Guru 

menjelaskan emosi sebagai keadaan yang banyak member dampak kepada 

tingkah laku serta merupakan respon terhadap rangsangan dari luar dan dari 

dalam diri individu. Senada dengan itu Albin mendefinisikan emosi sebagai 

emosi yang dialami seperti sukacita, sedih, marah dan cinta.
20

  

Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak, rencana seketika 

untuk mengatasi masalah yang ditanamkan secara berangsur-angsur oleh evolusi. 

Pengertian emosi tersebut masih membingunkan, baik menuru para ahli psikologi 

maupun ahli filsafat. Akan tetapi, makna paling harfiah dari emosi didefinisikan 

sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, dan nafsu setiap 

kaeadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Oleh karena itu emosi merujuk 

pada suatu perasaan dan pemikiran-pemikiran khasnya, suatu keadaan biologis, 

                                                      
19

 Herri Zan Pieter dkk, Pengantar Psikologi dalam Keperawatan  (Jakarta : Kencana, 

2010), h. 33. 

20
 Ahmad Afiif, Psikologi Guru (Makassar : Alauddin University Press, 2014), h. 47. 
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psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.
21

 

Selain itu Emosi merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh situasi 

tertentu (Khusus), dan emosi cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku 

yang mengarah (approach) atau menyingkiri (avoidance) terhadap sesuatu, dan 

perilaku tersebut pada umumnya disertai dengan adanya ekspresi kejasmanian, 

sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami emosi. 

Namun demikian, kadang-kadang orang masih dapat mengontrol keadaan dirinya 

sehingga emosi yang dialami tidak tercetus keluar dengan perubahan atau tanda-

tanda kejasmanian tersebut.
22

 Menurut Daniel Goleman emosional merujuk pada 

“suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis, serangkaian 

kecenderungan untuk bertindak”.
23

 

Istilah kecerdasan emosi diperkenalkan oleh Peter Salovey dari Harvard 

University dan John Mayer dari University of New Humumpshire. Kecerdasan 

emosi selanjutnya dimasyhurkan oleh Goleman dalam buku yang bertajuk 

Emotional Intelligence. Mayer dan Salovey mendefinisikan kecerdasan emosi 

sebagai kemampuan merasakan, mengungkapkan, membangkitkan, memahami 

dan intelektual. Menurut Goleman, kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk 

mengatur kehidupan emosi dengan cerdas, menjaga keselarasan dan 

mengungkapakan emosi melalui kesadaran sendiri, motivasi sendiri empati dan 

kempuan sosial. Cooper dan Sawaf menyebutkan defenisi kecerdasan emosi 

sebagai kempuan mengindera, memahami dan menerapkan secara efektif 

kekuatan dan kepekaan emosi sebagai sumber kekuatan, informasi dan 

                                                      

21
 Hamsah B Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Cet. II; Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2008), h.64. 

22
 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan  (Jakarta : Kencana, 2011), h. 60. 

23
 Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional, Terj. T. Hermaya (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1998),  h.411. 
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pengaruh.
24

 Kecerdasan emosional dijelaskan dengan jelas di dalam Al-Quran 

sebagai berikut: 

a. QS Al-Hajj/22: 46 

 

                           

                    

 Terjemahnya: 

Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai 
hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga 
yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah 
mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.

25
 

 

b. QS Al-A’raf/ 7:179  

                        

                             

            

 Terjemahnya: 

dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan 
dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak 
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka 
mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-
tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak 
dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai 
binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka itulah orang-orang 
yang lalai.

26
 

Ayat-ayat tersebut diatas menggambarkan bahwa faktor kecerdasan 

emosional ikut serta menentukan eksistensi martabat manusia di depan Allah 

swt. Keterampilan kecerdasan emosi bekerja secara sinergis dengan keterampilan 

                                                      

24
 Ahmad Afiif, Psikologi Guru, h. 48. 

25
 Kementerian  Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya (Bogor: Pt. Pantja Cemerlang, 

2014), h. 337 

26
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kognitif, orang-orang yang berprestasi tinggi memiliki keduanya. Makin 

kompleks pekerjaan, makin penting kecerdasan emosi. Emosi yang lepas kendali 

dapat membuat orang pandai menjadi bodoh. Tanpa kecerdasan emosional, orang 

tidak akan mampu menggunakan kemampuan kognitif mereka sesuai dengan 

potensi maksimum. Kemudian Doug lennick dalam bukunya Hamsah B Uno 

menegaskan, “yang diperlukan untuk sukses dimulai dengan keterampilan 

intelektual, tetapi orang yang memerlukan kecakapan emosi untuk 

memanfaatkan potensi bakat mereka secara penuh. Penyebab kita tidak mencapai 

poensi maksimum adalah ketidakterampilan emosi.
27

  

2. Komponen Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional siwa merupakan keterampilan atau kemampuan 

yang dapat dikembangkan dalam 2 lingkup utama yaitu ; 1) kecerdasan 

emosional bersifat intrapersonal yang terdiri dari; kesadaran diri (self-awareness), 

pengaturan diri (self-regulation), motivasi diri (self-motivation), 2) kecerdasan 

emosional yang bersifat interpersonal yang terdiri dari, empati (Emphaty), dan 

kerjasama (work together).28
 

Komponen-komponen kecerdasan emosional peserta didik tersebut diatas 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. kesadaran diri (self-awareness) 

 kesadaran diri adalah kemampuan dan keterampilan peserta didik 

mengenali emosi dan menyadari penyebab dari pemicu emosi tersebut.
29

  

b. Pengaturan diri (self-regulation) 

                                                      

27
 Hamsah B Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Cet. II; Jakarta: PT. 

Bumi Aksar, 2008), h.116. 

28
 Misyak Malik Ibrahim,  Kecerdasan emosional Siswa Berbakat Intelektual  (Makassar: 

Alauddin Press, 2011), h.1. 

29
 Misyak Malik Ibrahim,  Kecerdasan emosional Siswa Berbakat Intelektual, h.17. 
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 Pengaturan diri adalah kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam 

mengenali diri dengan baik, dan mamapu mengontrol tindakan yang 

dilakukannya. Selain itu peserta didik juga lwbih tepat dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan sekalipun permasalahan itu dianggap sulit. 

c. Motivasi diri (Self-motivation)  

Motivasi diri adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki peserta 

didik untuk dapat menggerakkan diri dengan memiliki pandangan yang positif 

dalam menilai segala sesuatu yang terjadi pada dirinya untuk mencapai suatu 

tujuan.
30

  

Memotivasi diri akan mendorong terwujudnya prestasi yang tinggi dalam 

segala bidang. Memotivasi diri meliputi ketahanan dan ketekunan serta semangat 

dalam melaksanakan tugas dan amanah. Kemampuan ini mendorong untuk 

berfikir, mencadangkan dan melaksanakan program umum sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai. Seperti, peserta didik mampu memotivasi diri akan lebih 

mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh pendidik.
31

  

 Adapun menurut Goleman dalam bukunya Ahmad Afiif yang berjudul 

Psikologi Guru, mengemukakan lima komponen utama kecerdasan emosi, yaitu : 

a. Kesadaran diri, yaitu mengetahui apa yang dirasakan, memahami alasan 

wujudnya emosi dan menggunakannya sebagai sumber maklumat dalam 

mengambil sebuah hasil. Mempunyai pengertian yang realistik terhadap 

kemampuan diri dan mempunyai kepercayaan diri. Kesadaran diri akan 

membantu dalam melepaskan suasana emosi yang tidak menyenangkan, 

mengelola diri, menyedari emosi dan fikiran sendiri.
32

 

b. Pengaturan diri, yaitu mampu mengelola emosi dalam menyikapi situasi 
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 Misyak Malik Ibrahim,  Kecerdasan emosional Siswa Berbakat Intelektual, h.20. 

31
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tertentu, mempunyai kepekaan terhadap suasana hati, menunda kenikmatan 

sebelum mewujudkan tujuan dan mampu menekan gelojak emosi. 

Kemampuan menunda kepuasan mempunyai hubungan secara signifikan 

dengan kemampuan akademik, kemampuan untuk mengatasi emosi dan 

tekanan. Pengaturan emosi dapat mencegah kesalahan dalam Mengambil 

sebuah hasil yang akan mendorong seseorang untuk berfikir sebelum 

bertindak. Selain itu, kemampuan ini akan mengendalikan seseorang dari 

gejolak amarah, kecemasan, kesedihan dan ketergesagesaan.  

c. Motivasi diri, yaitu kemampuan menggunakan keinginan dalam diri menjadi 

penggerak dan pedoman untuk mencapai tujuan. Motivasi diri akan 

mengarahkan tingkah laku untuk bertindak secara berpengaruh.  

d. Empati, yaitu mampu memahami fikiran dan emosi orang lain, mampu 

menempatkan diri dalam perspektif orang Iain, membangun sikap saling 

percaya antara sesesuai dan mampu menyesuaikan diri dengan orang lain.  

e. Kemampuan sosial, yaitu kemampuan dalam mengawal emosi apabila 

berhubung dengan orang lain, dapat membaca keadaan dalam konteks sosial, 

mempunyai interaksi yang baik serta mampu bertindak secara bijak dalam 

hubungan antara budaya dan agama.
33

 

Kelima komponen diatas dijabarkan oleh Goleman dalam bukunya 

Ahmad Afiif sebagaimana table berikut : 

Tabel 2.2 

Komponen kecerdasan emosional dan karakteristik perilakunya 

 

komponen 

 

Karakteristik Perilaku 

  

Kesadaran Diri 

 Mengetahui perasaan emosional diri sendiri 

 Memahami penyebab perasaan yang timbul 

 Mengenal pengaruh perasaan terhadap 
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tindakan 

 

 

 

 

 

Mengelola  

emosional 

 Bersikap toleran terhadap frustasi dan 

mampu mengelola amarah secara baik 

 Lebih mampu mengungkapkan amarah 

dengan tepat 

 Dapat mengendalikan perilaku agresif yang 

merusak diri sendiri dan orang lain 

 Memiliki perasaan yang kuat tentang diri 

sendiri, sekolah dan keluarga 

 Memiliki kemampuan untuk mengatasi 

ketegangan jiwa 

 Dapat mengurangi perasaan kesepian dan 

cemas dalam pergaulan 

 

 

Memotivasi Diri 

 Memiliki rasa tanggung jawab. 

 Mampu memusatkan perhatian pada tugas 

yang dikerjakan 

 Mampu mengendalikan diri dan tidak bersifat 

implusif. 

 

Empati 

 Mampu menerima sudut pandang orang lain. 

 Memiliki kepekaan terhadap perasaan orang 

lain. 

 Mampu mendengarkan orang lain. 

 

 

 

 

Membina 

hubungan 

 Memiliki pemahaman dan kemapuan untuk 

menganalisa hubungan orang lain. 

 Dapat menyelesaikan konflik dengan orang 

lain. 

 Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan 

orang lain. 

 Memiliki sifat mudah bersahabat atau mudah 

bergaul. 

 Memiliki sikap tenggang rasa dan perhatian 

pada orang lain. 

 Memerhatikan kepentingan sosial (senang 

menolong orang lain) dan dapat hidup selaras 

dengan kelompok. 

 Bersiap senang hati berbagi rasa dan kerja 

sama. 

 Bersikap demokratis dalam bergaul dengan 

orang lain. 

3. Faktor-Fakor Yang Memengaruhi Kecerdasan Emosional 

  Kecerdasan emosional dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi potensi yang dimiliki seseorang 

khususnya yang berkaitan dengan faktor gen. sedangkan faktor eksternal 
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merupakan rangsangan yang diterima individu dari lingkungan yang turut 

memengaruhi perkembangannya, seperti pendidikan, gaya orang tua dan 

lingkungan sosial.
34

 

Gambar 2.2 

Faktor-faktor yang memengaruhi Kecerdasan Emosional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Ary Ginanjar Agustian faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

peningkatan kecerdasan emosional, yaitu: 

a. Faktor Pskologis 

Faktor psikolgis merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu 

faktor ini membantu individu mengelola, mengontrol, mengendalikan dan 

mengkoordinaksikan keadaan emosional agar termanifestasi dalam perilaku 

secara efektif. Menurut Goleman yang dikutip Ary Ginanjar Agustian 
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kecerdasaan sangat erat kaitannya dengan keadaan otak emosional. Bagian otak 

yang mengurusi emosional dalam sitem limbik. Sistem limbik terletak jauh 

dalam himsfer otak besar terutama bertanggung jawab atas pengaturan emosional  

dan implus. Peningkatan kecerdasaan emosional dapat dilakukan puasa. Puasa 

bukan hanya untuk mengendalikan dorogan fisiologis manusia, namun juga 

mampu mengendalikan kekuasaan implus emosional. Puasa yang dimaksud salah 

satunya puasa sunnah senin-kamis.
35

 

b. Faktor pelatihan emosional 

Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menciptakan 

kebiasaan, dan rutin tersebut akan menghasilkan pengalaman yang berujung pada 

pembentukan nilai (value). Reaksi emosional apabila diulang-ulang pun akan 

berkembang menjadi suatu kebiasaan. Pengendalian diri tidak muncul begitu saja 

tanpa dilatih. Melalui puasa senin kamis, dorongan, keinginan, maupun reaksi 

emosional yang negatif agar tidak dilampiaskan begitu saja sehingga mampu 

menjaga tujuan dari puasa itu sendiri. Kejenihan hati yang terbentuk melalui 

puasa sunnah senin-kamis akan menghadirkan suara hati yang jernih sebagai 

landasan penting bagi pembangunan kecerdasan emosional.
36

 

c. Faktor pendidikan 

Pendidikan dapat menjadi salah satu sarana belajar individu untuk 

mengembangkan kecerdasan emosional. Individu mulai dikenalkan dengan 

berbagai bentuk emosional dan bagaimana mengelolanya melalui pendidikan. 

Pendidikan tidak hanya berlangsung disekolah, tapi di lingkungan keluarga dan 

masyarakat. Sistem pendidikan disekolah tidak boleh hanya menekankan pada 

                                                      

35
Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosional dan Spritual 
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kecerdasaan akademik saja, memisahakan kehidupan dunia dan akhirat, serta 

menjadikan agama sebagai ritual saja. Puasa Senin-kamis yang dilaksanakan 

secara berulang-ulang dapat membantu pengalaman keagamaan yang 

memunculkan kecerdasan emosional. Puasa sunnah Senin Kamis mampu 

mendidik individu utuk kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, 

kebijaksanaan, keadilan kepercayaan, penguasaan diri atau sinergi, sebagai 

bagian dari pondasi kecerdasan emosional.
37

 

 Ada dua hal yang berpengaruh atas kecerdasan emosi anak di sekolah, 

yaitu kurikulum dan guru. Peranan guru di sekolah tidak jauh berbeda dengan 

peran orang tua di rumah sehingga guru dituntut tanggung jawab yang besar 

dalam mendidik emosi anak. Guru yang demokratis akan memahami emosi, 

menerima pendapat dan member kebebasan kepada anak didik untuk 

mengekspresikan kemampuannya. Hal ini membantu pertumbuhan kecerdasan 

emosi kearah yang lebih baik.
38

  

C. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

 Istilah motivasi menunjukkan kepada semua gejala yang terkandung 

dalam stimulasi tindakan kearah tujuan tertentu di mana sebelumnya tidak ada 

gerakan menuju kearah tujuan tersebut. Menurut McDonal dalam Oemar 

Hamalik yang menyatakan bahwa, “Motivation is an energy change within the 

person characterized by affective arousal and anticipatory goal reactions.” 

Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai 
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dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan.
39

  

 Selain itu, telah banyak para ahli yang mengemukakan pengertian 

motivasi dengan berbagai sudut pandang mereka masing-masing, namun intinya 

sama, yakni sebagai pendorong yang mengubah energy dalam diri seseorang 

kedalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu.  

 Motivasi pada dasarnya merupakan dorongan yang muncul dari dalam diri 

sendiri untuk bertingkah laku. Oleh karena itu, Motivasi dalam belajar adalah 

kekuatan-kekuatan atau tenaga yang mendorong kepada kegiatan murid.
40

 

Motivasi belajar adalah sesuatu yang mendorong peserta didik untuk berperilaku 

yang langsung menyebabkan munculnya perilaku dalam belajar.
41

  

 Motivasi berperan penting dalam proses pembelajaran dan keberhasilan 

proses belajar itu sendiri. Motivasi banyak ditekankan pada individu peserta 

didik dengan harapan munculnya semangat untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Motivasi yang dimiliki peserta didik akan menjadikan peserta 

didik memiliki semangat, disiplin, tanggung jawab, dan keseriusan mengikuti 

proses pembelajaran. Dengan kata lain, peran motivasi dalm proses pembelajaran 

peserta didik tidak lain sebagai sumber energi psikologis.
42

  

 Menurut Thorndike dalam buku Hamzah B Uno, belajar adalah proses 

interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. 

Dengan kata lain belajar merupakan perubahan tingkah laku dapat berwujud 

sesuatu yang dapat diamati.
43

 Selain itu, belajar adalah proses yang berlangsung 
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seumur hidup dan tidak terbatas pada pendidikan formal yang ditempuh oleh 

seseorang di berbagai tingkat lembaga pendidikan. Pendidikan formal itu 

memang penting karena merupakan dasar unsur untuk menempuh pendidikan 

yang sifatnya non formal. Salah satu bentuk nyata dari telah belajarnya seseorang 

adalah perubahan dalam persepsi, perubahan dalam kemauan, perubahan dalam 

tindak lanjut dan sebagainya.
44

 

 Menurut Sardiman, motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang 

bersifat non intelektual, peranan yang luas adalah dalam hal menimbulkan gairah, 

merasa senang dan semangat untuk belajar, siswa yang memiliki motivasi kuat, 

akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar.
45

 motivasi 

belajar adalah dorongan semangat yang ada pada diri individu untuk melakukan 

proses belajar. Motivasi belajar dapat berupa dorongan intrinsik maupun 

ekstrinsik yang dapat memacu dan menubuhkan motivasi belajar siswa menjadi 

lebih baik dan terarah.
46

  

 Dari uaraian diatas dapat disimpulakan bahwa motivasi belajar adalah 

kondisi psikologis yang mendorong untuk melakukan sesuatu dalam kegiatan 

belajar peserta didik sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. 

2. Macam-macam Motivasi 

 Motivasi adalah keadaan internal organism yang mendorong melakukan 

sesuatu. Motivasi terbagi menjadi 2 yaitu : 

1) Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang tercakup didalam situasi belajar 

                                                                                                                                                 
(Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 11 

44
 Sondang P. Siagian, Teori Motivasi dan Aplikasinya, (Jakarta, PT. Rineka Cipta. 1995) 

hal. 106 

45
 Sardiman. Interaksi Motivasi Belajar Mengajar. (Bandung.Rosdakarya.1990) hal. 104 

46
 Tira Purwitasari, “Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Motivasi Belajar pada siswa 

kelasa VIII di SMP Negeri 20 Malang.” Skripsi (Malang: Fak. Psikologi UIN Maulana Malik 

Ibrahim, 2015), h. 12 



30 

 

 

 

dan memenuhi kebutuhan dan tujuan-tujuan peserta didik. Motivasi ini 

sering juga disebut motivasi murni, motivasi yang sebenarnya, yang 

timbul dari dalam diri anak sendiri. Misalnya keinginan untuk dapat 

keterampilan tertentu memperoleh informasi, menyenangi kehidupan dan 

keinginan diterima orang lain. Jadi motivasi ini timbul tanpa pengaruh 

dari luar. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang hidup dalam diri peserta 

didik dan berguna dalam situasi belajar fungsional. Dalam hal ini pujian 

atau hadiah atau sejenisnya tidak diperlukan oleh karena tidak akan 

menyebabkan peserta didik bekerja atau belajar untuk mendapatkan 

pujian atau hadiah itu.
47

 

2) Motivasi ekstrinsik adalah keadaan dari luar diri individu untuk 

melakukan aktivitas: contoh, pujian, hadiah & teladan guru, membentuk 

iklim belajar yang kondusif.
48

  

 Motivasi belajar terbagi dua yaitu motivasi belajar instrinsik yaitu 

motivasi yang dipengaruhi dari dalam diri peserta didik, dan motivasi belajar 

ekstrinsik yaitu motivasi yang dipengaruhi dari luar peserta didik. 

3. Indikator Motivasi belajar 

 Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil.  

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.  

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan.  

d. Adanya penghargaan dalam belajar.  

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.  
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f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seorang 

peserta didik dapat belajar dengan baik.
49

 

 Berdasarkan indikator-indikator diatas maka aspek pendorong motivasi 

belajar dapat diuraikan menjadi dua bagian yaitu, dorongan internal yang terdiri 

(1) dari adanya hasrat dan keinginan berhasil, (2) adanya dorongan kebutuhan 

dalam belajar, dan (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan. Kemudian 

dorongan eksternal yang terdiri dari (1) adanya penghargaan dalam belajar, (2) 

adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan (3) adanya lingkungan belajar 

yang kondusif.  

 Dari indikator-indikator diatas maka peserta didik dapat di kategorikan 

dalam dua bagian yaitu peserta didik dengan motivasi belajar yang tinggi apabila 

ia memiliki seluru indikator diatas sedangkan peserta didik yang tidak memiliki 

atau hanya sebagian saja memiliki indikator diatas maka dapat dikategorikan 

memiliki motivasi belajar yang rendah 

Tabel 2.3 

Aspek dan Indikator Motivasi Belajar 

Motivasi Belajar 

Aspek Indikator 

 

 

Dorongan Internal  

 Adanya hasrat dan keinginan 

berhasil. 

 Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar. 

 Adanya harapan dan cita-cita 

masa depan.  

  Adanya penghargaan dalam 
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Dorongan Eksternal belajar.  

 Adanya kegiatan yang menarik 

dalam belajar.  

 Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif 

 

D. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

 Istilah pendidikan adalah terjemah dari bahasa Yunani paedagogie yang 

berarti “pendidikan” dan paedagogia yang  berarti  “pergaulan dengan anak.” 

Sedangkan orang yang tugasnya membimbing atau membimbing atau mendidik 

dalam pertumbuhannya agar dapat berdiri sendiri disebut paedagogos. Istilah 

paedagogos berasal dari kata paedos (anak) dan agoge (saya membimbing, 

memimpin). Jadi, dari istilah teresebut pendidikan bisa diartikan sebagai usaha 

yang dilakukan orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk 

membimbing dan memimpin. perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah 

kedewasaan.
50

 

Secara terminologi, para ilmuwan mendefinisikan pendidikan 

dalam arti luas pada beberapa versi, yaitu sebagai berikut: 

a. “Hasan Langgulung memandang pendidikan bahwa sebagaimana dikutip oleh 

Syamsul Nizar, pendidikan sebagai upaya merubah dan memindahkan nilai 

budaya kepada setiap individu dalam masyarakat, yang melalui proses 

tertentu”.
51

 

b. Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan ialah bimbingan atau 
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pimpinan secara sadar oleh sipendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani siterdidik menuju terbentuk kepribadian yang utama.
52

 

c. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup 

tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-

anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
53

 

 Dari berbagai definisi pendidikan diatas dapat ditarik suatu pengertian 

bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan seorang atau sekelompok orang 

(masyarakat) dalam memengaruhi orang lain atau peserta didik yang bertujuan 

untuk mendewasakan manusia seutuhnya, baik lahir maupun batin. Artinya, 

dengan pendidikan, manusia bisa memiliki kesetabilan dalam pandangan hidup 

dan kesetabilan dalam nilai-nilai kehidupan dengan rasa tanggung jawab. 

 Kemudian Menurut Zakiah Drajat, agama adalah kebutuhan jiwa 

manusia, yang mengatur dan mengendalikan sikap, pandangan hidup, kelakuan 

serta cara menghadapi tiap-tiap masalah.
54

 

 Sedangkan pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui 

ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa asuhan dan bimbingan terhadap anak 

didik agar nantinya setalah selesai dari pendidikan ia dapat memaham, 

mengahayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya 

secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu 

pandangan hidupnya demi keselamatandan kesejahteraan hidup di di dunia dan 

akhirat.
55
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 Selain itu Abdul Majid dan Dian Andayani mengemukakan bahwa, 

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh 

peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara meyeluruh. 

Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta 

menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.
56

 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

 Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah selesai melakukan  

sesuatu kegiatan. Pendidikan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang 

berproses melalui tahap demi tahap untuk mencapai tingkat kesempurnaan, baik 

kesempurnaan jasmani maupun kesempurnaan rohani (insan kamil).
57

 

 Pendidikan Agama Islam mempunyai tujuan yang luas dan dalam, seluas 

dan sedalam kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk individu dan sebagai 

makhluk sosial. Tujuan itu meliputi seluruh aspek yang meliputi aspek tingkah 

laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Menurut Abuddin Nata tujuan 

pendidikan dapat dibagi dalam tujuh tahapan  

yaitu sebagai berikut: 

a. Tujuan pendidikan Islam secara universal.  

b. Tujuan pendidikan Islam secara nasional.  

c. Tujuan pendidikan Islam secara intitusional.  

d. Tujuan pendidikan Islam pada tingkat program studi (kurikulum).  

e. Tujuan pendidikan Islam pada tingkat mata pelajaran.  

f. Tujuan pendidikan Islam pada tingkat pokok bahasan.  

g. Tujuan pendidikan islam pada tingkat subpokok bahasan.
58
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 Tujuan Pendidikan agama seirama dengan tujuan setiap manusia (muslim) 

yaitu mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini juga sesuai dengan 

firman  Allah swt., dalam QS al-Baqarah/1: 201.  

 

                           

    

 Terjemahnya 

Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab 
neraka.

59
 

 Berdasarkan uraian diatas penulis rangkumkan bahwa tujuan Pendidikan  

Agama Islam adalah untuk menjadikan hidup manusia seimbang antara jasmani 

dan rohani, pribadi, dan masyarakat (sebagai makhluk individu dan makhluk 

social), serta aktivitas untuk dunia dan akhirat yang akan membawa kebahagiaan 

dunia dan akhirat bagi manusia itu sendiri. 

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

 
Kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk sekolah/madrasah 

berfungsi sebagai berikut: 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik 

kepada Allah swt. yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada 

dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan 

ketakwaan dilakukan setiap orangtua dalam keluarga. Sekolah 

menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, 
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pengajaran dan pelatihan agar  keimanan dan ketakwaan tersebut dapat 

berkembang secara optimal  sesuai  dengan tingkat perkembangannya. 

b. Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup 

di dunia dan di akhirat. 

c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah 

lingkungannya sesuai dengan ajaran Agama Islam. Penyesuaian mental, 

yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai 

dengan ajaran Agama Islam. 

d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan- 

kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau 

dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. 

f. Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata 

dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya. 

g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat 

khusus di bidang Agama Islam agar bakat tersebut berkembang secara 

optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang 

lain.
60
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E. Kajian Pustaka 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Konsep Diri dan Kecerdasan Emosional 

Terhadap Motivasi Belajar PAI pada Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 3 

Sinjai”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa 

penelitian terdahulu yang membahas tentang Konsep diri dan Kecerdasan 

Emosional. Adapun penelitian/skripsi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Nita Delima dalam jurnalnya yang berjudul “Hubungan 

Konsep Diri dan Motivasi Belajar Matematika Mahasiswa Program Studi 

Sistem Informasi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri matematik dengan 

motivasi belajar matematika mahasiswa program studi sistem informasi 

dan untuk mengetahui seberapa besar konsep diri matematik memengaruhi 

motivasi belajar matematika mahasiswa. Penelitian ini merupakan sebuah 

Penelitian Deskriptif Kuantitatif. sampel diambil secara acak sebanyak 34 

orang mahasiswa Program studi Sistem Informasi. Kemudian instrumen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan konsep diri matematik terhadap motivasi belajar matematika 

mahasiswa. Konsep diri matematik memberikan pengaruh sebesar 55.5% 

terhadap motivasi belajar matematika mahasiswa, atau dengan kata lain 

pengaruh yang diberikan oleh variabel konsep diri matematik terhadap 

motivasi belajar matematika mahasiswa program studi sistem informasi 

adalah sedang.
61

 Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian ini menggunakan teknik random sampling 
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dalam pengambilan sampel serta hanya menggunakan instrument berupa 

angket dalam proses pengumpulan datanya. 

2. Hui-Ju Liu dalam jurnal internasional yang berjudul The Relation of 

Academic Self-Concept to Motivation among University EFL Students. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara konsep diri 

akademik dan motivasi belajar bahasa asing. Sampel penelitian ini adalah 

Sampel terdiri dari 434 mahasiswa tahun pertama di University in central 

Taiwan. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara konsep diri terhadap motivasi belajar 

bahasa asing di universitas Taiwan tengah.
62

 Adapun perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini membagi 

sampel mebagi beberapa group bagian berdasarkan level kemudian 

dibagikan instrument. Selain itu penelitian ini lebih menfokuskan untuk 

meneliti motivasi belajar dalam kategori soft skill. 

3. Penelitian Rike Sundra dan Elvina Safitri dalam jurnalnya yang berjudul 

Pengaruh Konsep Diri terhadap Motivasi Belajar pada Mata Pelajaran IPS 

SMA Negeri 7 Merangin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh konsep diri terhadap pembelajaran siswa motivasi 

dalam pelajaran sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah 

kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana. Responden penelitian 

adalah 50 siswa sekolah SMA Negeri 7 Merangin. Pengumulan data 

dilakukan dengan kuesioner atau daftar pertanyaan. Uji coba pada 

instrumen penelitian Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas. Tes 

untuk asumsi klasik menggunakan uji normalitas dan Uji linieritas dengan 
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bantuan aplikasi SPPS 20. Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi 

sebesar 0,728 dan R Koefisien kuadrat 0,403 yang artinya konsep diri siswa 

memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi siswa.
63

 Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini 

menggunakan purposive sampling dalam teknik pengambilan sampelnya. 

4. Penelitian oleh Muhammad Farhan Faizi dalam jurnal yang berjudul 

“Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Motivasi Belajar Matematika 

Siswa Kelas Iv Sekolah Dasar Islam Babussalam Kecamatan Durenan 

Kabupaten Trenggalek”. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adanya 

pengaruh kecerdasan emosional terhadap motivasi (intrinsic) belajar 

matematika siswa kelas IV SDI Babussalam Durenan. Populasi penelitian 

ini adalah siswa kelas IV dengan jumlah 36 siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap motivasi 

belajar siswa matematika SDI Babussalam Pandean Kecamatan Durenan 

Kabupaten Trenggalek. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil korelasi Product 

Moment sebesar 0,768 dan hasil analisis korelasi menunjukkan adanya 

pengaruh variable X terhadap variable Y dalam kategori kuat maka dapat 

ditarik kesimpulan hipotesis alternatif (H1) diterima.
64

 Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini 

meneliti jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan menggunakan metode 

parametric noneksperimen. Selain itu teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. 
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5. Penelitian M. Asy’ari, IGAA Novi Ekayati, dan Andik Matulessy dalam 

jurnalnya yang berjudul “Konsep Diri, Kecerdasan Emosi dan Motivasi 

Belajar Siswa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara konsep diri dan kecerdasan emosi dengan motivasi belajar siswa. 

Sampel penelitian ini adalah siswa siswi SMK Assa’adah Sampurnan 

Bungah Gresik sebanyak 167 siswa dengan menggunakan teknik purpose 

random sampling. Hasil analisis Regresi berganda, diperoleh hasil Fhitung 

sebesar 62,551 dengan ρ < 0,05 yaitu ρ = 0,000, yang berarti ada hubungan 

yang signifikan antara konsep diri dan kecerdasan emosi dengan motivasi 

belajar siswa;  yang berati ada hubungan yang sangat signifikan antara 

konsep diri dengan motivasi belajar siswa dengan t = 3,718 dan ρ = 0,000, 

serta hubungan yang sangat signifikan antara kecerdasan emosi dengan 

motivasi belajar siswa dengan t = 5,286 dan ρ = 0,000. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa konsep belajar mempunyai hubungan secara parsial 

yang sangat tinggi dengan motivasi belajar siswa. Arah yang positif 

menunjukkan bahwa semakin baik konsep diri dan kecerdasan emosional 

siswa akan semakin baik pula motivasi belajarnya. Karena telah diketahui 

bahwa ada hubungan yang sangat erat antara variabel konsep diri, 

kecerdasan emosi dan motivasi belajar, maka perlu adanya penanaman 

dalam diri siswa untuk membentuk konsep diri dan kecerdasan emosi yang 

positif agar motivasi belajar mereka semakin meningkat.
65

 Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah 

penelitian ini hanya menggunakan kuesioner dalam metode pengumpulan 

datanya. Selain itu pada proses pengambilan sampel dalam penelitian ini 
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menggunakan teknik random sampling. 

6. Ika Fauziah Nur dan Agustina Ekasari dalam jurnalnya yang berjudul 

"Hubungan Antara Konsep Diri dengan Kecerdasan Emosional pada 

Remaja" Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adanya hubungan 

antara konsep diri dengan kecerdasan emosional pada remaja. Subjek 

penelitian berjumlah 70 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Adapun teknik 

pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

statistik parametrik, yaitu pengujian parameter populasi yang merupakan 

data yang diperoleh dari sampel dengan menetapkan syarat-syarat tertentu 

(Siegel, 1997:38). Di mana syarat yang utama adalah data yang dianalisis 

harus berdistribusi normal, selanjutnya dalam penggunaannya, regresi harus 

terpenuhi asumsi linieritas. Selain itu, digunakan teknik korelasi product 

moment untuk melihat hubungan antara konsep diri dengan kecerdasan 

emosional. Seluruh uji statistik ini dilakukan dengan bantuan program 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) 12.00 for windows.  Hasil 

penelitian menunjukan bahwa adanya hubungan positif antara konsep diri 

dengan kecerdasan emosional pada remaja. Hal ini berarti bahwa semakin 

tinggi (positif) konsep diri remaja, maka akan semakin tinggi kecerdasan 

emosionalnya.
66

 Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

saya lakukan adalah penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel random sampling dan hanya menggunakan angket dalam proses 

pengambilan data. Selain itu pada proses pengolahan data penelitian ini 

menggunakan statistic parametric. 

                                                      

66
Ika Fauziah Nur dan Agustina Ekasari, “Hubungan Antara Konsep Diri dengan 

Kecerdasan Emosional pada Remaja” Jurnal Soul, Vol. 1, No. 2, September 2008. 

http://scholar.google.co.id (diakses 8 November 2019) 

http://scholar.google.co.id/
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F. Hipotesis 

Agar penelitian lebih terarah, maka perlu dirumuskan pendugaan 

terlebih dahulu terhadap masalah yang diteliti yaitu hipotesis. Hipotesis adalah 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data.
67

 Sedangkan menurut Muhammad Arif Tiro, hipotesis adalah 

pernyataan yang yang diterima sementara dan masih perlu diuji.
68

 Dari kedua 

pendapat tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban 

sementara atau pernyataan sementara terhadap rumusan masalah yang masih 

perlu diuji kebenarannya. 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, dapat dikemukakan 

hipotesis penelitian sebagai berikut:  

1. Terdapat pengaruh konsep diri terhadap motivasi belajar PAI pada 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai. 

2. Terdapat pengaruh kecerdasan emosional terhadap motivasi belajar 

PAI pada peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai. 

3. Terdapat pengaruh konsep diri dan kecerdasan emosional secara 

bersama-sama terhadap motivasi belajar PAI pada peserta didik kelas 

XI di SMA Negeri 3 Sinjai. 

E. Kerangka Pikir 

 Semua jenis penelitian pasti memerlukan kerangka berfikir sebagai 

                                                      

67
Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Cet. XVI; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 96. 

68
Muhammad Arif tiro, Dasar-Dasar Statistika, (Edisi III; Makassar: Andira Publisher, 

2008), h. 220. 
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pijakan dalam menetukan arah penelitian, hal ini menghindari terjadinya 

perluasan pengertian yang akan mengakibatkan penelitian ini tidak terfokus. 

Sebagai alur pikir pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.  

 Bagian ini dikemukakan kerangka pemikiran tentang masalah yang akan 

dibahas dan diteliti selanjutnya, yakni menyangkut pengaruh konsep diri dan 

kecerdasan emosional terhadap motivasi belajar PAI pada Peserta Didik Kelas XI 

di SMA Negeri 3 Sinjai. 

 Konsep diri merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seorang 

peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran guna menigkatkan motivasi 

belajar. Peserta didik yang memiliki konsep diri positif secara nyata mampu 

mengatasi problem dalam kehidupan sehari-hari.  Konsep diri peserta didik 

terbagi dalam tiga aspek yaitu pengetahuan, harapan, dan penilaian. Pengetahuan 

di dalam konsep diri yaitu pengetahuan yang dimiliki peserta didik tentang 

dirinya hal ini mengacu pada istilah kuantitas seperti usia, jenis kelamin, 

kebangsaan dan lain-lain. Harapan di dalam konsep diri peserta didik yaitu 

pandangan diri peserta didik mengenai berbagai kemungkinan akan menjadi apa 

dirinya dimasa mendatang. Penilaian di dalam konsep diri peserta didik yaitu 

pengukuran diri peserta didik terhadap keadaannya saat ini dan pembanding 

berupa apa yang menurutnya dapat terjadi pada dirinya. 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep diri 

peserta didik memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar PAI peserta didik, 

artinya semakin tinggi konsep diri peserta didik maka akan berpengaruh positif 

terhadap motivasi belajar PAI peserta didik, sebaliknya semakin rendah konsep 

diri peserta didik maka akan berpengaruh negativ terhadap motivasi belajar PAI 

peserta didik. 

 Selain Konsep diri peserta didik yang perlu diperhatikan untuk 
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meningkatkan motivasi belajarnya, variabel kecerdasan emosional peserta didik 

juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

karena kecerdasan emosional juga merupakan salah satu bagian terpenting untuk 

meningkatkan motivasi belajar yang didalamnya terdiri atas 5 aspek diantaranya 

: Kesadaran diri, Mengelola  emosional, Memotivasi diri, Empati, dan Membina 

hubungan. 

 Berdasarkan kerangka pikir diatas, kemudian disusun konsep yang 

menjelaskan pengaruh antara variabel Independen dan variabel dependen dalam 

penelitian ini. Lebih jelasnya akan dijelaskan dalam bagan berikut :  

 

Gambar 2.3 

Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian, Desain Penelitian, dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian ex-

post facto dengan pendekatan kuantitatif menggunakan study correlational. 

Penelitian ex-post facto merupakan penelitian dimana variabel-variabel bebas 

telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam 

suatu penelitian. Pada penelitian ini, keterkaitan antar variabel bebas dengan 

variabel bebas, maupun antar variabel bebas dengan variabel terikat, sudah 

terjadi secara alami, dan peneliti dengan setting tersebut ingin melacak kembali 

jika dimungkinkan apa yang menjadi faktor penyebabnya. Penelitian pengaruh 

yang ditujukan untuk menguji variabel independen yang merupakan variabel 

bebas yang memengaruhi timbulnya variabel dependen (terikat).
1
 

2. Desain Penelitian 

Adapun model desain penelitian ini adalah paradigma ganda dengan dua 

variabel independen dan satu variabel dependen. Desain dalam paradigm ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

   

Variabel independen       Variabel dependen 

         

 

                                                      

1
 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan kompetensi dan praktiknya (Cet. 16; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2017 ), h. 165. 

X2 

X1 

 



46 

 

 

 Gambar 3.1: Paradigma Ganda2
 

Keterangan : 

X1  = Konsep diri  

X2  = Kecerdasan Emosional 

Y  = Motivasi Belajar 

 = Garis pengaruh konsep diri, dan kecerdasan emosional secara   

sendiri- sendiri terhadap motivasi belajar PAI 

 = Garis pengaruh konsep diri, dan kecerdasan emosional secara 

bersama sama Terhadap motivasi belajar PAI 

3. Lokasi Penelitan  

Lokasi penelitan bertempat di SMA Negeri 3 Sinjai, sekolah ini berlokasi 

di Jl. Karaeng Badong No.7, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai, 

Sulawesi Selatan, Indonesia. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan dengan orang yang ditelit.
3 Kaitannya dengan penelitian 

ini, pendekatan dapat dipahami sebagai acuan untuk melakukan penelitian 

tentang Pengaruh Konsep Diri dan kecerdasan emosiaonal Terhadap motivasi 

belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik di kelas XI di SMA Negeri 3 

Sinjai Kabupaten Sinjai. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan penelitian kuantitatif adalah salah satu pendekatan penelitian 

yang secara primer mengunakan paradigma post positivist dalam 

                                                      

2
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. 6; Bandung: Alfabeta, 

2009), h.156. 

3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusa Bahasa, edisi 

keempat (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 306. 
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mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, 

reduksi kepada variabel, hipotesis dan pertanyaan spesifik menggunakan 

pengukuran dan observasi, serta pengujian teori), pendekatan ini biasanya 

menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen atau survey. 

Kaitannya dengan penelitian ini adalah pendekatan ini digunakan untuk 

mengungkapkan hubungan antara variabel yang bersumber dari objek penelitian 

yaitu berkaitan dengan pengaruh Konsep Diri dan Kecerdaasan Emosional 

terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Kelas XI SMA 

Negeri 3 Sinjai. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang 

mempelajari kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-

benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang 

dimiliki oleh objek/subjek tertentu.
4
 

Populasi suatu penelitian dibedakan kedalam dua sifat yaitu, a) Populasi 

yang bersifat homogen yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang 

sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. b) Populasi 

yang bersifat heterogen yakni unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang 

bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif. penelitian dibidang sosial yang objeknya manusia atau 

                                                      

4
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. IV; Bandung : Alfabeta, 2008), h.117. 
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gejala-gejala dalam kehidupan manusia menghadapi populasi yang heterogen.
5
 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Peserta Didik kelas XI IPS di 

SMA Negeri 3 Sinjai.  

Tabel 3.1 Populasi Penelitian  

No Kelas L P Jumlah 

1 XI IPS 1 16 13 29 

2 XI IPS 2 20 12 32 

3 XI IPS 3 18 9 27 

TOTAL KELAS XI  54 34 88 

2. Sampel  

Penentuan sampel adalah suatu hal yang sangat perlu dalam penelitian, 

mengingat sampel merupakan objek langsung tempat memperoleh data yang 

diperlukan. Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih/diambil dari suatu 

populasi. Besarnya sampel ditentukan oleh banyaknya data atau pengamatan 

dalam sampel itu. Besarnya sampel yang diperlukan bervariasi menurut tujuan 

pengambilannya dan tingkat homogen populasi.
6
 

Sugiyono mengatakan bahwa Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
7
 Sampel adalah sebahagian 

dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, 

apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya adalah penelitian populasi, dan jika subjeknya lebih besar dari 100 

                                                      

5
 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung, CV Pustaka Setia, 2011), h. 154 

6
 Muhammad Arif Tiro, Dasar-dasar Statistik Edisi Ketiga (Makassar: Andira Publisher, 

2008), h. 3 

7
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif ,Kualitatif ,dan R&D, h. 

118. 
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dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.
8  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menggunakan jenis Penelitian 

Populasi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam penelitian ini dengan 

cara meneliti keseluruhan populasi. Sehingga jumlah keseluruhan sampel adalah 

88 peserta didik. 

D. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Angket/ Kuesioner 

Angket atau yang sering dikenal dengan kuesioner merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
9
 Angket adalah alat 

pengumpulan informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis 

untuk menjawab secara tertulis pula oleh responden.
10

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang reelevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, file dokumenter, data yang relevan dengan 

penelitian.
11

 

Dokumentasi ini diperlukan untuk mengetahui segala data/informasi yang 

dibutuhkan peneliti bersangkutan dengan hasil belajar peserta didik, guna 

                                                      

8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 134 

9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 142. 

10
 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 167. 

11
 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika (Cet. III;Bandung: Alfabeta, 2013), h.58. 
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melengkapi penelitian ini menjadi lebih baik. 

E. Instrumen Penelitian 

Instumen penelitian merupakan bagian yang menjelaskan tentang alat 

pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan 

dengan merujuk pada metodologi penelitian.
12

 

Instrumen penelitian merupakan media untuk mengukur berbagai 

pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Instrumen penelitian 

merupakan alat yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

dan informasi yang diinginkan dengan tujuan agar dapat mempermudah dan 

hasilnya bisa lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah.
13

 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang 

diteliti. Jumlah instrumen yang akan diteliti bergantung pada jumlah variabel 

yang diteliti. Jika jumlah variabel penelitiannya sebanyak lima variabel maka 

instrumen yang digunakan juga lima. Instrumen-instrumen penelitian sudah ada 

yang dibakukan, namun masih ada yang harus dibuat sendiri oleh peneliti. Karena 

instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan 

tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Maka setiap instrumen harus 

mempunyai skala. 

Skor variabel penelitian diperoleh dari instrumen-instrumen yang 

digunakan yakni skala konsep diri, kecerdasan emosional dan motivasi belajar 

peserta didik dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum membuat angket 

atau kuesioner untuk masing-masing variabel, terlebih dahulu peneliti membuat 

                                                      

12
 UIN Alauddin Makassar, Pedoman PenulisanKarya Tulis Ilmiah (Makassar: Alauddin 

Press, 2013), h.17. 

13
 Ibnu Hajar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Penelitian (Cet. II ; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h.181 
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kisi-kisi instrument penelitian dengan tujuan menghasilkan instrument yang 

benar-benar valid dan reiebel dalam mengungkapkan data penelitian. 

1. Angket Konsep Diri 

Angket Konsep diri ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengukur 

seberapa besar Konsep diri peserta didik, angket ini bersifat tertutup, yang akan 

dibagikan kepada peserta didik itu sendiri untuk selanjutnya diisi, dimana untuk 

setiap pernyataan pada angket yang mengungkap motivasi belajar peserta didik 

terdiri dari scoring sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Skala Penskoran Instrumen Konsep Diri 

Kategori Skor 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tabel 3.3 sebaran item Konsep Diri 

Variabel Aspek Indikator Nomor Soal Jumlah 

(+) (-) 

Konsep 

Diri 

Pengetahuan Penampilan 1,4 - 2 

Potensi - 2,3 2 

Harapan Standar Diri 5, 8 6,7 4 

Penilaian Harga Diri 10 13 2 

 Keberhasilan 12 9,11 3 

Jumlah 6 7 13 

Angket konsep diri yang disusun oleh Noor Mu’minin Yunus dalam 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Motivasi Belajar dan Konsep Diri Terhadap 
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Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik di SMP Negeri 1 Tanete 

Riaja Kabupaten Barru”.
14

 

2. Angket Kecerdasan Emosional 

Instrumen ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kecerdasan 

emosional dari masing-masing responden yang berhubungan dengan motivasi 

belajar PAI kelas XI SMA 3 Sinjai. Berdasarkan kajian teori Bab II, penyusunan 

instrumen kecerdasan emosional yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi, 

memotivasi diri sendiri, empati dan membina hubungan. Pernyataan dalam 

kuesioner berpedoman pada indikator dari variabel penelitian yang dijabarkan 

dalam beberapa butir pernyataan. Terdapat dua jenis pernyataan yang digunakan 

yaitu pernyataan postitif dan pernyataan negatif. Adapun kisi-kisi instrumen 

kecerdasan emosional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.4 Tabel sebaran item Kecerdasan Emosional 

No Aspek Indikator 
Item 

Total (+) (-) 

 

1 
Mengenali 

emosi diri  

Mengenali dan 

memahami emosi diri 

sendiri dan penyebab 

timbulnya emosi 

 

1,3,6 

 

10,12,14 

 

6 

 

2 

 

Mengelola 

emosi  

Mengendalikan emosi 

dan mengekspresikan 

emosi dengan tepat 

 

5,8 

 

16 

 

3 

 

 

3 

Memotivasi 

diri sendiri  

Memiliki rasa tanggung 

jawab, mampu 

memusatkan perhatian 

pada tugas yang 

dikerjakan, mampu 

mengendalikan diri dan 

tidak bersikap impulsive 

 

 

9,17 

 

 

- 

 

2 

                                                      
14

Noor Mu’minin, “Pengaruh Motivasi Belajar dan Konsep Diri Terhadap Hasil Belajar 

Pendidikan Agama Islam Peserta Didik di SMP Negeri 1 Tanete Riaja Kabupaten Barru”, Skripsi 

(Makassar, Pasca sarjana UIN Aalauddin Makassar, 2016), http://scholar.google.co.id (diakses 31 

Oktober 2019). 

http://scholar.google.co.id/
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4 
Mengenali 

emosi orang 

lain (empati) 

Peka terhadap perasaan 

orang lain, mendengarkan 

masalah orang lain 

 

11,13,15 

 

2,4,7 

 

6 

 

5 

Membina 

hubungan  

Dapat bekerja sama dan 

dapat berkomonikasi 

dengan baik 

 

19 

 

18,20,21 

 

4 

Jumlah 21 

Angket kecerdasan emosional yang disusun oleh Muh. Jidan Ananta 

dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap 

Prestasi Belajar pada Siswa Kelas V SDN Ketawanggede Malang”
15

 

Telah tersedia 4 alternatif jawaban untuk setiap butir pernyataan 

kuesioner yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju. Setiap 

alternatif jawaban memiliki skor rentang antara 1-4. Berikut adalah pola 

penskoran instrumen kecerdasan emosional dalam penelitian  

Tabel 3.5 Skala Penskoran Instrumen Kecerdasan Emosional 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

3. Angket Motivasi Belajar 

Angket motivasi belajar ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengukur 

seberapa besar tingkat motivasi belajar siswa, angket ini bersifat tertutup, yang 

akan dibagikan kepada siswa itu sendiri untuk selanjutnya diisi, dimana untuk 

setiap pernyataan pada angket yang mengungkap motivasi belajar siswa terdiri 

dari scoring sebagai berikut: 

                                                      
15

Muh. Jidan Ananta, “Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Prestasi Belajar pada 

Siswa Kelas V SDN Ketawanggede Malang”, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2016), http://scholar.google.co.id (diakses 29 Oktober 2019). 

http://scholar.google.co.id/
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   Tabel 3.6 Skala Penskoran Motivasi Belajar 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

Tabel 3.7 Kisi-Kis Instrumen Motivasi Belajar 

 
Aspek 

 
Indikator 

Item   
Total  

(+) (-) 

 

 

Dorongan 

Internal  

 Adanya hasrat 

dan keinginan 

berhasil. 

1, 2, 4 3 4 

 Adanya dorongan 

dan kebutuhan 

dalam belajar. 

5, 6, 8 7 4 

 Adanya harapan 

dan cita-cita masa 

depan.  

9, 10, 12 11 4 

 

Dorongan 

Eksternal 

 Adanya 

penghargaan 

dalam belajar.  

13, 14, 16 15 4 

 Adanya kegiatan 

yang menarik 

dalam belajar.  

17, 18 19 3 

 Adanya 

lingkungan 

belajar yang 

kondusif 

20, 22 21 3 

Jumlah 22 

Angket motivasi belajar yang disusun oleh Jirana dalam penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Reinforcement Guru Terhadap Motivasi Belajar Peserta 

Didik Kelas V di MI Nuhiyah Pambusuang Kabupaten Polman”
16

 

                                                      
16

Jirana, “Pengaruh Reinforcement Guru Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas V 

di MI Nuhiyah Pambusuang Kabupaten Polman”, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 

2015) http://scholar.google.co.id (diakses 25 Februari 2020). 

http://scholar.google.co.id/
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengumpulkan data 

melalui peninggalan tertulis, seperti arip-arsip untuk mengukur seberapa besar 

Motivasi belajar PAI pada peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai. 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas yang rendah. Validitas suatu instrumen dapat dicari 

menggunakan rumus korelasi dengan menggunakan rumus Product Moment 

Correlation, uji ini dilakukan dengan melihat korelasi/skor masing-masing item 

pertanyaan. Rumus yang digunakan sebagai berikut
17

: 

 

 

Keterangan: 

X  = skor yang diperoleh subjek dari seluruh item 

Y  = skor total yang diperoleh dari seluruh item 

∑x = jumlah skor dalam distribusi x 

∑y = jumlah skor dalam distribusi y 

∑𝑋2 = jumlah kuadrat dalam skor distribusi x 

∑𝑦2 = jumlah kuadrat dalam skor distribusi y  

N  = banyaknya responden. 

                                                      

17 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta : Kencana, 2014), h. 169. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁  𝑥𝑦− ( 𝑥)( 𝑦)

  𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)  𝑁 𝑌2 − (𝑁 𝑌)2 

 



56 

 

 

 
 

 s2 

 

 s
2   i   1 

 k1 
 

  k 
α=


 

Jika r tabel < r hitung maka butir soal dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Secara umum, kita bisa menguji instrumen yang telah disusun peneliti, 

yaitu menguji keandalan dan validitas pengukuran. Tentunya dalam penyusunan 

sebuah kuesioner harus benar-benar dapat menggambarkan tujuan dari penelitian 

tersebut (valid) dan juga dapat konsisten bila pernyataan tersebut dijawab dalam 

waktu ysng berbeda (reliabel). Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana 

instrument dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila 

pengukuran dilakukan berulang ulang. Pengukuran reliabilitas dilakukan 

menggunakan rumus Cronbach alpha. 

Rumus : 

 

 

Keterangan : 

α = koefisien reliabilitas alpha 

k = jumlah item butir pernyataan 

∑S
2
i = jumlah varians responden 

S
2
i = varians responden untuk item i 

18
 

Penentuan reliabel tidaknya item kuesioner ditentukan oleh kriteria 

sebagai berikut : 

a. Jika alpha > 0,60, maka instrumen penelitian dinyatakan reliabel. 

b. Jika alpha < 0,60, maka instrumen penelitian dinyatakan tidak reliabel. 

Pengujian reliabilitas akan dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

                                                      

18
 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2006. h. 291. 

 



57 

 

 

(Statistical Production and Service Solution) versi 21. 

G. Teknik Analisis data 

Sugiyono menyebutkan bahwa teknik analisis data pada penelitian 

kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini analisis data akan 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif kuantitatif dan analisis statistik 

inferensial, seperti penjelasan berikut: 

1.  Analisis statistik deskriptif 

 Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel sebagaimana adanya, 

tanpa melakukan kesimpulan yang berlaku umum sehingga akan diketahui 

jumlah total sampel, total nilai, rata-rata, standar deviasi (standar baku), rentang 

nilai (ranges), nilai minimum (terendah), dan nilai maksimum (tertinggi). 

 Adapun analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kuantitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan rentan nilai  

R= Xt-Xr 

Keterangan: 

R= Rentang 

Xt = Data Terbesar 

Xr = Data Terkecil 

b. Menentukan Kelas Interval 

K = 1+ (3,3) log n 

Keterangan: 

K = Kelas Interval 

N = Jumlah Peserta didik 

c. Menghitung Panjang Kelas Interval 

 

p = 
K

R
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Keterangan: 

P = Panjang kelas interval 

R = range (jangkauan) 

K = Banyaknya kelas 

d. Menghitung Persentase (%) 

P =  
 

 
         

P = Angka Presentase 

f  = Frekuensi yang sedang di cari persentasenya 

n = Banyaknya Sampel Responden 

e. Rata-rata Mean  

 ̅ =
     

   
 

Keterangan: 

  ̅= Rata-rata 

f i = frekuensi ke-i 

xi =Nilai tengah 

 

f. Standar Deviasi 

  =  
   (    ̅)

   
 

Keterangan:  

SD = tandar deviasi 

   = Frekuensi ke i 

 𝑋  = Nilaix ke i 

 �̅� = Rata-rata sampel 

 n = Jumlah sampel
19 

g. Kategorisasi 

 Rendah   = X < ( µ − 1,0 σ ) 

 Sedang  = ( µ − 1,0 σ ) ≤ X <( µ+ 1,0 σ )  

                                                      

19
Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 273. 
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Ỳ = 𝑎 + 𝑏𝑋 

 Tinggi   = ( µ + 1,0 σ ) ≤ X 

 

Keterangan: 

µ  = Rata-rata 

σ  = Standar deviasi
20

 

 

2. Analisis Inferensial 

Analisis inferensial adalah proses pengambilan kesimpulan berdasarkan 

data sampel yang lebih sedikit menjadi kesimpulan yang lebih umum untuk 

sebuah populasi. Pada penelitian inferensial ini harus ada pengujian hipotesis 

yang bertujuan untuk melihat apakah ukuran statistic yang digunakan dapat 

ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang lebih luas dalam populasinya. Adapun 

yang termasuk dalam analisis inferensial dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Uji Regresi Linear Sederhana 

1) Menentukan persamaan Regresi Y atas X 

Persamaan yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan 

menggunakan persamaan : 

 
 

Keterangan : 

Ỳ = variabel terikat (variabel yang diduga) 

𝑋 = Variabel bebas (variabel yang diketahui) 

𝑎= koefisien regresi x 

𝑏 = koefisien regresi y
21

 

Koefisien-koefisien regresi a dan b dapat dihitung dengan rumus:
22

 

                                                      

20
Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 

149. 

21
Kadir, Statistika Terapan Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program 

SPSS/Lisrel dalam Penelitian (Cet, III; Jakarta, Rajawali Perss, 2016), h. 178. 

22
Kadir, Statistika Terapan Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program 

SPSS/Lisrel dalam Penelitian, h. 178. 
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𝑎 = Y − bX   𝑥𝑦 
𝑏 = 

  𝑥2 

 

 

2) Uji linearitas dan signifikansi regresi Y dan X 

Pengujian linearitas dan signifikansi regresi Y atas X dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

(a) Penghitungan Jumlah Kuadrat (JK) Beberapa Jumlah Varians 

JK (T) = ∑ Y2  

JK (a) =
(  ) 

 
     

JK (a/b) = b∑ xy 

JK (S)  = JK (T) – JK(a) – JK(b/a) 

JK (G) = ∑ = { ∑  
  

– 
(   )

 

  
 } 

JK (Tc) = JK(S) – JK(G).
23

 

(b) Menentukan Derajat Bebas (db) Beberapa Sumber Varians  

db (T)  = n 

db (a)  = 1 

db (b/a)= 1 db (S) = n-2 

db (G) = n-k ( k = Kelompok) 

db (Tc)= k-2.
24

 

(c) Menghitung Rata-Rata Jumlah Kuadrat (RJK) 
 

RJK(a) = 
  ( )

   ( )
 

RJK(a/b) = 
  (  ⁄ )

  (  ⁄ )
 

RJK(S) = 
  ( )

  ( )
 

RJK(G) =
  ( )

  ( )
 

                                                      

23
Kadir, Statistika Terapan Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program 

SPSS/Lisrel dalam Penelitian, h. 179. 

24
Kadir, Statistika Terapan Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program 

SPSS/Lisrel dalam Penelitian, h. 179. 
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RJK(Tc)=
  (  )

  (  )
 

(d) Menentukan fhitung Berkaitan Dengan Linearitas Dan Signifikan Regresi Uji linearitas 

regresi Y atas X : 

H0 : Y = α + βX (Regresi linear) 

H0 : Y ≠ α + βX (Regresi tak linear) 

 

Fhit (Tc) = 
   (  )

   ( )
 

Uji signifikan Regresi Y atas X :  

H0 : β = 0 (Regresi tak berarti)  

H0 : β ≠ 0 (Regresi berarti) 

Fhit (b/a) = 
    (  ⁄ )

   ( )
25 

(e) Menyusun Tabel Anova 
 

3) Uji Signifikan Kofisien Persamaan Regresi
26

 

Langkah-langkah perhitungan : 

(a) Menghitung Galat Baku Taksiran (standar error). 

  
 =    ( ) 

 

(b) Menghitung Penduga Untuk α dan β. 

 

  
 =

  
 

    
(  

 )                     
 =

  
 

    

 

(c) Menghitung Statistik Uji t  

H0  : β ≤ 0 

H0 : β > 0  

                                                      

25
Kadir, Statistika Terapan Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program 

SPSS/Lisrel dalam Penelitian, h 180 

26
Kadir, Statistika Terapan Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program 

SPSS/Lisrel dalam Penelitian, h 181-182 
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Y=b0+b1 X1+b2 X2 

= 
 xy 

√( x2)( y2) 
 r 

  =
 

  
            =

 

  
            

 

(4) Koefisien Korelasi Dan Uji Signifikansi Koefisien Korelasi X dan Y 
 

(a) Kofesien Korelasi antara X dan Y. 

 

 

(b) Uji Signifikan Koefisien Korelasi X dan Y. 
 

       =
   √   

      
 

  

 

(c) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang memperlihatkan besarnya 

variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas. 

b. Analisis Regresi Ganda Dua Prediktor 

Jika skala pengukuran dari dua variabel bebas dan sebuah variabel tak 

bebas yang akan dianalisis merupakan interval atau rasio maka untuk 

menjelaskan pengaruh/hubungan antara variabel tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan regresi linear ganda dengan dua prediktor. 

 

 
 

Keterangan : 

Y = Hasil belajar peserta didik 

𝑏0 = Konstanta 

𝑏1= Koefisien regresi untuk X1 

𝑋1 = Koefisien regresi untuk X2 
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𝑏2  
  

  

𝑏0    - b1X1- b  

𝑏2 = Motivasi peserta didik 

𝑋2 = konsep diri peserta didik.
27

 

 

1) Menentukan Persamaan Regresi Linear Ganda Y atas X1 dan X2 

Dengan menngunakan metode determinan, dihitung koefisien persamaan 

regresi b1 dan b2 sebagai berikut: 

 

 

2) Uji Signifikan Persamaan Regresi Ganda Y atas X1 dan X2 

Pengujian signifikan regresi linear ganda Y das X1 dan X2 dilakukan dengan 

langka-langka sebagai berikut: 

(a) Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) 

beberapa sumber varians  

      JK (T)    = ∑y
2 

      JK (Reg) = 𝑏1∑x1y+𝑏12∑x2y 

      JK(Res)  =  JK(T) – JK(Reg)
28 

(b) Menentukan Derajad Bebas (db) beberapa sumber varians 

                                                      

27
Kadir, Statistika Terapan Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program 

SPSS/Lisrel dalam Penelitian, h 187. 

28
Kadir, Statistika Terapan Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program 

SPSS/Lisrel dalam Penelitian, h, 187. 

𝑏1  
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db (T)   = n – 1 

db (Reg) = k (banyaknya prediktor) 

db (Res) = n – k – 1 

(c) Menghitung Rata-rata Jumlah Kuadrat (RJK) 

 

RJK(Reg)   =       
JK(Reg)

 

                      db(Reg 

RJK(Sisa)  =       
JK(Res) 

 

      db(Res) 

 

(d) Menghitung Fhitung 

H0 : β1 = β2  atau  H0 : β1 - β2 = 0 

H0 : β1 ≠ β2  atau  H0 : β1 - β2 ≠ 0 

 

Fhit (Reg) = 
RJK(Reg)

 

         RJK(Sisa) 

(e) Menyusun Tabel ANOVA Regresi 

 

3) Uji Signifikan Koefisien Regresi Ganda Y atas X1 dan X229 

(a) Koefisien Korelasi Ganda. 

    
 =

   (   )

   
  

(b) Uji Signifikan Koefisien Korelasi Ganda 

    =
  (     )

 (   )
     

(c) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi diartikan sebagai kuadrat dari koefisien korelasi. 

 

                                                      

29
Kadir, Statistika Terapan Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program 

SPSS/Lisrel dalam Penelitian, h.192-193 
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4) Uji Signifikan Koefisien Persamaan Regresi Ganda
30

 

 

(a) Menghitung Galat Baku Taksiran (Sy.12) 
 

Sy.12 = RJK(S). 

(b) Menghitung Ri
2
 

  
 =

 X 𝑋 

√( X 𝑋 )
 

Menghitung S
2
 bi. 

(c) Menghitung Statistik Uji-t 

Uji signifikan koefisien (b1) berkaitan dengan variabel X1 

H0 : β ≤ 0 

H1  : β > 0 

 

  =
  

   
  

 

Uji signifikan koefisien (b2) berkaitan dengan variabel X2
 

H0 : β ≤ 0 

H1  : β > 0 

 

  =
  

   
  

  

                                                      

30
Kadir, Statistika Terapan Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program 

SPSS/Lisrel dalam Penelitian, h.193-194     
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Bagian hasil penelitian akan dibahas secara rinci dengan pendekatan 

analisis statistik. Berikut ini hasil penelitian yang peneliti dapatkan setelah 

melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk 

menjawab rumusan masalah 1,2 dan 3, sedangkan analisis inferensial digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah 4,5 dan 6, sekaligus menjawab hipotesis yang 

telah ditetapkan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsep diri dan 

kecerdasan emosional terhadap motivasi belajar PAI pada peserta didik kelas XI 

di SMA Negeri 3 Sinjai. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis 

menggunakan analisis inferensial menggunakan uji asumsi klasik, regresi linear 

sederhana, regresi linear berganda dan uji hipotesis. 

Berikut ini hasil penelitian yang peneliti dapatkan setelah melakukan 

penelitian. 

1. Realitas Konsep Diri Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap peserta didik di 

SMA Negeri 3 Sinjai yang berjumlah 88 orang peserta didik yang menjadi 

sampel, maka peneliti dapat mengumpulkan data melalui angket yang diisi oleh 

peserta didik yang kemudian diberi skor oleh peneliti pada masing-masing item, 

berikut ini adalah tabel penolong untuk konsep diri peserta didik di SMA Negeri 

3 Sinjai.  
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Tabel 4.1: Tabel Penolong Konsep Diri 

Interval Xi (xi)2 fi Fixi fi(xi)2 

31-32 31.5 992.25 5 157.5 4961.25 

33-34 33.5 1122.25 14 469 15711.5 

35-36 35.5 1260.25 26 923 32766.5 

37-38 37.5 1406.25 28 1050 39375 

39-40 39.5 1560.25 10 395 15602.5 

41-42 41.5 1722.25 5 207.5 8611.25 

43-44 43.5 1892.25 0 0 0 

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh hasil presentase Konsep diri 

peserta didik berikut ini :  

 

 
Gambar 4.1: Diagram Frekuensi Konsep Diri 
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Berikut ini dalah tabel hasil analisis deskriptif untuk Konsep diri di SMA 

Negeri 3 Sinjai. 

Tabel 4.2: Staistik Deskriptif Konsep Diri 

Statistik Nilai Statistik 

Range 11 

Kelas Interval 7 

Panjang Kelas Interval 2 

Mean 36,39 

Standar deviasi 2,40 

Maksimum 42 

Minimum 31 

Total skor 3202 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Konsep diri peserta didik 

di SMA Negeri 3 Sinjai yang didapatkan melalui instrument menunjukkan bahwa 

Nilai minimum adalah 31 dan Nilai maksimum adalah 42, skor rata-rata yang 

diperoleh 36,39, dan standar deviasi sebesar 2,40. 

Jika konsep diri peserta didik dikategorikan dalam tiga bagian yaitu 

rendah, sedang dan tinggi akan diperoleh frekuensi dan persentase setelah 

pemberian skala konsep diri peserta didik yang mana dimasukkan ke dalam 

kategori sebagai berikut : 

Tabel 4.3: Presentase Data Konsep Diri 

No Batas Kategori Interval  Frekuensi Persentase Ket. 

1 X < (  −       ) X < 34 19 22 % Rendah 

2 ( −       )   X  

(       ) 

34   X < 39 55 62 % Sedang  
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3 (       )  X  39   X 14 16 % Tinggi 

Total 88 100 %  

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi, diperoleh bahwa konsep diri 

peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai terdapat 22 % memiliki konsep diri yang 

tergolong rendah, 62 % memiliki konsep diri yang sedang dan 16 % konsep diri 

yang tergolong tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa skor konsep 

diri pada seluruh subjek penelitian ini termasuk dalam kategori sedang. 

2. Realitas Kecerdasan Emosional Peserta Didik di SMA Negeri 3 Sinjai 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap peserta didik di 

SMA Negeri 3 Sinjai yang berjumlah 88 orang peserta didik yang menjadi 

sampel, maka peneliti dapat menyimpulkan data melalui instrument yang telah 

diisi peserta didik yang kemudian diberikan skor pada masing-masing iem, 

berikut ini adalah tabel penolong untuk kecerdasan emosional peserta didik di 

SMA Negeri 3 Sinjai. 

Tabel 4.4: Tabel Penolong Kecerdasan Emosional 

Interval xi (xi)2 fi Fixi fi(xi)2 

46-47 46,5 216225 33 15345 7135425 

48-49 48,5 235225 14 6790 3293150 

50-51 50,5 255025 14 7070 3570350 

52-53 52,5 275625 4 2100 1102500 

54-55 54,5 297025 17 9265 5049425 

56-57 56,5 319225 5 2825 1596125 

58-59 58,5 342225 0 0 0 
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Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh hasil presentase Kecerdasan 

emosional peserta didik berikut ini : 

Gambar 4.2: Diagram Frekuensi Kecerdasan Emosional 

Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriptif untuk kecerdasan 

emosional peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai. 

Tabel 4.5: Statistik Deskriptif Kecerdasan Emosional 

Statistik Nilai Statistik 

Range 17 

Kelas Interval 7 

Panjang Kelas Interval 2 

Mean 50,05 

Standar deviasi 3,55 

Maksimum 63 

Minimum 46 

Total skor 4404 
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Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa skor terendah yang 

diperoleh peserta didik adalah 46, sedangkan skor tertinggi adalah 63 dengan 

rata-rata sebesar 50,05, dan standar deviasi sebesar 3,55. 

Jika kecerdasan emosional peserta didik dikelaskan dalam kategori 

rendah, sedang, dan tinggi akan diperoleh frekuensi dan presentase setelah 

pemberian skala kecerdasan emosional peserta didik yang mana dimasukkan 

kedalam kategori kelas sebagai berikut : 

Tabel 4.6: Presentase Kecerdasan Emosional 

No Batas Kategori Interval  Frekuensi Persentase Ket. 

1 X < (  −       ) X < 46 0 0 % Rendah 

2 ( −       )   X  

(       ) 

46   X < 54 65 74 % Sedang  

3 (       )  X  54   X 23 26 % Tinggi 

Total 88 100 %  

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh bahwa untuk kecerdasan emosional 

peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai terdapat 0 % memiliki kecerdasan 

emosional yang tergolong rendah, 74 % memiliki kecerdasan emosional yang 

sedang dan 26 % kecerdasan emosional  yang tergolong dalam kategori yang 

tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa skor kecerdasan emosional 

pada seluruh subjek penelitian ini termasuk dalam kategori sedang. 

3. Realitas Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik di SMA 

Negeri 3 Sinjai 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap peserta didik di 

SMA Negeri 3 Sinjai yang berjumlah 88 orang peserta didik yang menjadi 

sampel, maka peneliti dapat menyimpulkan data melalui instrument yang telah 
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diisi peserta didik yang kemudian diberikan skor pada masing-masing iem, 

berikut ini adalah tabel penolong untuk Motivasi belajar Pendidikan Agama 

Islam peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai. 

Tabel. 4.7: Tabel Penolong Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam 

Interval xi (xi)2 fi fixi fi(xi)2 

50-52 51 2601 3 153 7803 

53-55 54 2916 5 270 14580 

56-58 57 3249 17 969 55233 

59-61 60 3600 14 840 50400 

62-64 63 3969 25 1575 99225 

65-67 66 4356 10 660 43560 

68-70 69 4761 9 621 42849 

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh hasil presentase Motivasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik berikut ini. 

Gambar 4.3: Diagram Frekuensi Moivasi Belajar 
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Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriptif untuk motivasi belajar 

PAI peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai. 

Tabel 4.8: Statistik Deskriptif Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam 

Statistik Nilai Statistik 

Range 21 

Kelas Interval 7 

Panjang Kelas Interval 3 

Mean 61,67 

Standar deviasi 5,15 

Maksimum 71 

Minimum 50 

Total skor 5427 

 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa skor terendah 

yang diperoleh peserta didik adalah 50, sedangkan skor tertinggi adalah 71 

dengan rata-rata sebesar 61,67, dan standar deviasi sebesar 5,15. 

 Jika motivasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik dikelaskan 

dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi akan diperoleh frekuensi dan 

presentase setelah pemberian skala motivasi belajar peserta didik yang mana 

dimasukkan kedalam kategori kelas sebagai berikut: 

Tabel 4.9: Presentase Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam  

No Batas Kategori Interval  Frekuensi Persentase Ket. 

1 X < (  −       ) X < 57 21 24 % Rendah 

2 ( −       )   X  

(       )  X 

57  X     48 54 % Sedang  

3 (       )  X     X  19 22 % Tinggi 
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Total 88 100 %  

 Berdasarkan tabel diatas, diperoleh bahwa untuk motivasi belajar PAI 

pada peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai terdapat 21 % motivasi belajar yang 

masih tergolong rendah, 48 % tergolong sedang dan 19 % tergolong tinggi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa skor motivasi belajar pada seluruh 

subjek ini tergolong dalam kategori sedang. 

4. Pengaruh Konsep Diri Terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama 

Islam Peserta Didik di SMA Negeri 3 Sinjai 

Bagian ini akan diketahui ada tidaknya pengaruh konsep diri terhadap 

motivasi belajar Pendidikan Agama Islam pada peserta didik di SMA Negeri 3 

Sinjai. 

a. Menentukan Regresi Linear Sederhana 

Tabel 4.10: Tabel Regresi Linear Sederhana Konsep Diri Terhadap Motivasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 42.408 8.154  5.201 .000 

Konsep Diri .529 .224 .247 2.367 .020 

Dependent Variable: Motivasi Belajar 

 

Berdasarkan output SPSS 21, konstanta dan koefisien persamaan regresi 

linear diperoleh dari kolom B, sehingga persamaan regresi: Ý = 42,408 + 0,529X, 

dari hasil analisis diperoleh thitung = 2,367 dan p-value = 0,020 < 0,05 atau H0 

ditolak. Dengan demikian, ʻʻKonsep diri berpengaruh positif terhadap motivasi 

belajar Pendidikan Agama Islam pada peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai.ʼʼ 
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b. Uji Linearitas Dan Signifikasi Regresi 

Tabel 4.11: Tabel Uji Linearitas Regresi Konsep Diri Terhadap Motivasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam 

 

ANOVA Tabel 

 F Sig. 

Deviation from Linearity 1.683 .100 

 

Hipotesis statistik 

H0 : Y = α + ΒX (Regresi linear) 

H0 : Y ≠ α + ΒX (Regresi tak linear) 

Berdasarkan tabek Anova  SPSS 21 uji linearitas  persamaan garis regresi 

diperoleh dari baris Deviation from linearity, yaitu Fhit = 1,683, dengan p-value = 

0,100 > 0,05. Hal ini berarti H0 diterima atau persamaan regresi Y atas X1 adalah 

linear atau berupa garis linear. 

Tabel 4.12: Tabel Signifikan Regresi Konsep Diri Terhadap Motivasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam 

 

ANOVAa 

Model F Sig. 

1 Regression 
5.604 .020b 

Dependent Variable: Motivasi Belajar 

Predictors: (Constant), Konsep Diri 

Hipotesis statistik 

H0 : β = 0  (Regresi tak linear) 

H1 : β ≠ 0 (Regresi linear) 
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Berdasarkan tabel Anova  SPSS 21 uji signifikan persamaan garis regresi 

diperoleh dari baris Regresion yaitu Fhit = 5,604, dan p-value = 0,020 < 0,05 atau 

H0 ditolak. Dengan demikian, regresi Y atas X1 adalah Signifikan atau konsep 

diri berpengaruh terhadaap motivasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta 

didik di SMA Negeri 3 Sinjai.. 

c. Uji signifikan koefisien korelasi X dan Y 

Tabel 4.13: Tabel Uji Signifikan Koefisien Korelasi X1 dan Y 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Change Statistics 

R Square Change F Change Sig. F Change 

1 
.247a .061 .050 .061 5.604 .020 

a. Predictors: (Constant), Konsep Diri 

Berdasarkan Model Summary SPSS 21 Uji signifikan koefisien korelasi 

diperoleh Koefiseien korelasi (rxy) = 0,247 dan Fhit (Fchange) = 5,604, dengan p-

value = 0,020 < 0,05 hal ini berarti H0 ditolak. Dengan demikian, koefisien 

korelasi X1 dan Y adalah berarti atau signifikan. Sedangkan koefisien 

determinasi dari tabel terlihat R Square = 0,061, yang mengandung makna bahwa 

pengaruh variabel bebas (Konsep diri) terhadap variabel terikat (motivasi belajar) 

adalah sebesar 6,1%, sedangkan sisanya sebesar 93,9% motivasi belajar PAI pada 

peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di 

masukkan dalam penelitian ini. 
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5. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Motivasi Belajar Pendidikan 

Agama Islam pada Peserta Didik di SMA Negeri 3 Sinjai 

Bagian ini akan diketahui ada tidaknya pengaruh kecedasan emosional 

terhadap motivasi belajar Pendidikan Agama Islam pada peserta didik di SMA 

Negeri 3 Sinjai. 

a. Menentukan regresi linear sederhana  

Tabel 4.14: Tabel Regresi Linear Sederhana Kecerdasan Emosional Terhadap 

Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam 

 
 

B 
T sig 

 
(Constant) 44.087 5.788 .000 

Kecerdasan Emosional .351 2.314 .023 

Dependent Variable: Motivasi Belajar 

 

Berdasarkan output SPSS 21, konstanta dan koefisien persamaan regresi 

linear sederhana diperoleh dari kolom B, sehingga persamaan regresi : Ý = 44,087 

+ 0,351X, dari hasil analisis diperoleh thitung  = 2,314 dan p-value = 0,023 < 0,05 

atau H0 ditolak. Dapat disimpulkan, “Kecerdasan emosional berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam pada peserta didik di SMA 

Negeri 3 Sinjai.” 

d. Uji linearitas dan signifikan regresi 

Tabel 4.15: Tabel Uji Linear Regresi Kecerdasan Emosional Terhadap Motivasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam 

ANOVA Tabel 

 F Sig. 

Deviation from Linearity 1.811 .087 

Hipotesis statistik 

H0 : Y = α + ΒX (Regresi linear) 
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H0 : Y ≠ α + ΒX (Regresi tak linear) 

Berdasarkan tabel Anova SPSS 21 uji linearitas persamaan garis regresi 

diperoleh dari baris Deviation from linearity, yaitu Fhit = 1,811, dengan p-value = 

0,087 > 0,05. Hal ini berartu H0 diterima atau persamaan regresi Y atas X2 adalah 

linear atau berupa garis linear. 

Tabel 4.16: Tabel Signifikan Regresi Kecerdasan Emosional Terhadap Motivasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam 

 

ANOVAa 

Model F Sig. 

Regression 
5.355 .023b 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar 

b. Predictors: (Constant), Kecerdasan Emosional 

Hipotesis statistik  

H0 : β = 0  (Regresi tak linear) 

H1 : β ≠ 0 (Regresi linear) 

Berdasarkan tabel Anova  SPSS 21 uji signifikan persamaan garis regresi 

diperoleh dari baris Regresion yaitu Fhit = 5,355, dan p-value = 0,023 < 0,05 atau 

H0 ditolak. Dengan demikian, regresi Y atas X2 adalah Signifikan atau 

kecerdasan emosional berpengaruh terhadaap motivasi belajar Pendidikan Agama 

Islam peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai. 
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e. Uji signifikan koefisien korelasi X2 dan Y  

Tabel 4.17: Tabel Uji Signifikan Koefisien Korelasi X2 dan Y 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change Sig. F Change 

1 .242a .059 .048 .059 5.355 .023 

a. Predictors: (Constant), Kecerdasan Emosional 

Berdasarkan Model Summary SPSS 21 Uji signifikan koefisien korelasi 

diperoleh Koefiseien korelasi (rxy) = 0,242 dan Fhit (Fchange) = 5,355, dengan p-

value = 0,023 < 0,05 hal ini berarti H0 ditolak. Dengan demikian, koefisien korelasi 

X2 dan Y adalah berarti atau signifikan. Sedangkan koefisien determinasi dari 

tabel tersebut terlihat R Square = 0,059 yang mengandung makna bahwa 5,9% 

variabel motivasi belajar Pendidikan Agama Islam dapat dipengaruhi oleh 

variabel kecerdasan emosional. Sedangkan sisanya sebesar 94,1% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

6. Pengaruh Konsep Diri dan Kecerdasan Emosional Terhadap Motivasi 

Belajar Pendidikan Agam Islam pada Peserta Didik Kelas XI di SMA 

Negeri 3 Sinjai  

Bagian ini menjawab rumusan masalah keenam, untuk mengetahui 

pengaruh konsep diri dan kecerdasan emosional terhadapa motivasi belajar 

Pendidikan Agama Islam pada peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai. 

a. Analisis Regresi Linear Berganda 
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Table 4.18: Tabel Regresi Ganda Konsep Diri dan Kecerdasan Emosional 

Terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error 

1 

(Constant) 16.290 11.844 1.375 .173 

Konsep Diri .650 .218 2.978 .004 

Kecerdasan Emosional .434 .148 2.935 .004 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar 

Berdasarkan tabel coefficient di atas, pada kolom B diperoleh konstanta 

b0 = 16,290, koefisien regresi b1 = 0,650 dan b2 = 0,434. Sehingga persamaan 

regresi linear ganda Ý = 16,290 + 0,650 + 0,434. 

Hasil analisis seperti yang disajikan pada tabel menunjukka harga 

statistik untuk koefisien variabel X1 yaitu thit = 4,822 dan ttabel = 1,992 sehingga 

thit = 2,978 > ttabel = 1,992, kemudian p-value = 0,004/2 = 0,002 < 0,05 atau H0 

ditolak, yang bermakna konsep diri berpengaruh positif terhadap motivasi belajar 

PAI pada peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai. Selanjutnya harga 

statistik untuk koefisien variabel X2 yaitu thit = 2,935 dan ttabel = 1,992 sehingga 

thit = 2,935 > ttabel = 1,992, kemudian p-value = 0,004/2 = 0,002 < 0,05 atau H0 

ditolak, yang bermakna kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap 

motivasi belajar PAI pada peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai. 

a. Uji Signifikan Persamaan Regresi Ganda 

Tabel 4.19: Tabel Signifikan persamaan Regresi Ganda Konsep Diri dan 

Kecerdasan Emosional Terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam 
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ANOVAa 

Model F Sig. 

Regression 7.357 .001b 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar 

b. Predictors: (Constant), Kecerdasan Emosional, Konsep Diri 

Hipotesis: 

H0 : β1 = β2 atau H0 : β1 - β2 = 0 

H0 : β1 ≠ β2 atau H0 : β1 - β2 ≠ 0 

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada tabel Anova diperoleh, 

harga statistik  Fhit = 7,357 dan Ftabel = 3,10 sehingga Fhit = 7,357 > Ftabel = 3,10 dan 

p-value = 0,001 < 0,05 atau hal ini berarti H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh 

linear variabel konsep diri dan kecerdasan emosional dengan motivasi belajar 

Pendidikan Agama Islam pada peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai. 

Hal ini juga bermakna terdapat pengaruh secara bersama-sama konsep diri dan 

kecerdasan emosional terhadap motivasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta 

didik. 

b. Uji Signifikan Koefisien Korelasi Ganda 

Tabel 4.20: Tabel Uji Signifikan Koefisien Korelasi Ganda X1 dan X2 dan Y 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change Sig. F Change 

1 .384a .148 .128 4.806 .148 7.357 .001 

a. Predictors: (Constant), Kecerdasan Emosional, Konsep Diri 

 

Hipotesis statistik 

H0 : β ≤ 0 

H1 : β > 0 
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 Uji signifikan koefisien korelasi ganda diperoleh dari model summary. 

Terlihat bahwa koefisien korelasi ganda (R12) = 0,384 dan Fhit = 7,357, serta p-

value = 0,001 < 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian, koefisien korelasi ganda 

antara X1 dan X2 dengan Y adalah berarti signifikan. Sedangkan koefisien 

determinasi ditunjukkan oleh R Square = 0,148 yang bermakna 14,8 % sehingga 

dapat disimpulkan bahwa konsep diri dan kecerdasan emosional secara bersama-

sama berpengaruh terhadap motivasi belajar Pendidikan Agama Islam pada 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai sebesar 14,8%. Sedangkan sisanya 

sebesar 85.2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. 

B. Pembahasan 

1. Deskriptif Hasil Penelitian tentang Realitas Konsep Diri Peserta Didik di 

SMA Negeri 3 Sinjai 

Berdasarkan penelitian tentang motivasi belajar melalui angket yang di 

sebar, konsep diri peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai dengan mengambil 

sampel sebanyak 88 peserta didik dimana konsep diri peserta didik di SMA 

Negeri 3 Sinjai dilihat dari beberapa hal yakni: 

a. Pengetahuan individu mengenai diri pribadi yang meliputi pengetahuan 

peserta didik terhadap diri pribadinya baik fisik maupun psikis 

b. Harapan peserta didik terhadap diri bagaimana saat ini dan diri yang dicita-

citakan dimasa mendatang 

c. Penilaian, hal ini merupakan suatu bentuk pengukuran individu terhadap 

keadaannya saat ini dan pembanding berupa apa yang menurutnya dapat 

terjadi pada dirinya.
1
 

Sehingga diperoleh presentasi konsep diri peserta didik yakni 19 peserta 

didik atau 22 % memiliki konsep diri yang tergolong rendah, 55 peserta didik 

                                                      
1
Umi Kusyairy, Konsep diri Remaja dengan Orang Tua Berkebutuhan Khusus, h. 7. 
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atau  62 % memiliki konsep diri yang sedang dan 14 peserta didik atau 16 % 

konsep diri yang tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa skor konsep diri 

pada seluruh subjek penelitian ini termasuk dalam kategori sedang. 

Berdasarkan hasil deskripsi variable konsep diri pada peserta didik 

menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik menunjukkan sangat setuju 

pada pernyataan-pernyataan yang diberikan. Rata-rata skor jawaban dari tiga 

belas item pernyataan adalah sebesar  36,39 hal ini dapat disimpulkan bahwa 

konsep diri peserta didik adalah cukup baik. 

Peserta didik mengetahui kelebihan dirinya, dapat mengakui kesalahan, 

termasuk peserta didik yang menarik, memiliki cita-cita yang tinggi, mampu 

memperbaiki kesalahan, berusaha keras untuk mewujudkan keinginanya, dapat 

dipercaya, selalu bersyukur dengan prestasi yang didapatkan. Selain itu, peserta 

didik juga kurang mampu mengerjakan tugas-tugas sekolah, kurang dalam 

menyadari penyebab kegagalannya. 

2. Deskriptif Hasil Penelitian tentang Realitas Kecerdasan Emosional Peserta 

Didik di SMA Negeri 3 Sinjai 

Berdasarkan penelitian tentang kecerdasan emosional peserta didik melalui 

angket yang di sebar, keceerdasan emosional peserta didik di SMA Negeri 3 

Sinjai dengan mengambil sampel sebanyak 88 peserta didik dimana kecerdasan 

emosional peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai dilihat dari beberapa hal yakni : 

a. Kesadaran diri diantaranya: mengetahui apa yang dirasakan, memahami alasan 

wujudnya emosi dan menggunakannya sebagai sumber maklumat dalam 

mengambil sebuah hasil. Mempunyai pengertian yang realistik terhadap 

kemampuan diri dan mempunyai kepercayaan diri. Kesadaran diri akan 

membantu dalam melepaskan suasana emosi yang tidak menyenangkan, 

mengelola diri, menyedari emosi dan fikiran sendiri. 
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b. Mengelola emosi diantaranya: bersikap toleran terhadap frustasi dan mampu 

mengelola amarah secara baik, lebih mampu mengungkapkan amarah dengan 

tepat, dapat mengendalikan perilaku agresif yang merusak diri sendiri dan 

orang lain, memiliki perasaan yang kuat tentang diri sendiri, sekolah dan 

keluarga, memiliki kemampuan untuk mengatasi ketegangan jiwa, dapat 

mengurangi perasaan kesepian dan cemas dalam pergaulan. 

c. Memotivasi diri diantarnya: memiliki rasa tanggung jawab, mampu 

memusatkan perhatian pada tugas yang dikerjakan, mampu mengendalikan 

diri dan tidak bersifat implusif. 

d. Empati diantaranya: mampu menerima sudut pandang orang lain, memiliki 

kepekaan terhadap perasaan orang lain, mampu mendengarkan orang lain. 

e. Membina hubungan diantaranya: kemampuan dalam mengawal emosi apabila 

berhubung dengan orang lain, dapat membaca keadaan dalam konteks sosial, 

mempunyai interaksi yang baik serta mampu bertindak secara bijak dalam 

hubungan antara budaya dan agama.
2
 

Sehingga diperoleh presentase kecerdasan emosional peserta didik yakni 

ada 0 peserta didik atau 0 % berada pada kategori rendah, 65 peserta didik atau 

74 % berada pada kategori sedang dan 23 peserta didik atau 26 % berada pada 

kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional peserta didik 

di SMA Negeri 3 Sinjai berada pada kategori sedang dengan frekuensi 65 atau 74 

%. Sehingga diperoleh hasil kecerdasan emosional peserta didik di SMA Negeri 3 

Sinjai berada pada kategori sedang. 

Berdasarkan hasil deskripsi variabel kecerdasan emosional pada peserta 

didik menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik menunjukkan sangat 

setuju pada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Rata-rata skor jawaban dari 

                                                      
2
 Ahmad Afiif, Psikologi Guru, h. 49-50. 
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21 item pernyataan adalah sebesar 50,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosional peserta didik adalah cukup baik.  

3. Deskripsi Hasil Peneltian tentang Realitas Motivasi Belajar Pendidikan 

Agama Islam Peserta Didik di SMA Negeri 3 Sinjai 

Berdasarkan penelitian tentang Motivasi belajar PAI pada peserta didik 

melalui angket yang di sebar, motivasi belajar PAI pada peserta didik di SMA 

Negeri 3 Sinjai dengan mengambil sampel sebanyak 88 peserta didik dimana 

motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai dilihat dari beberapa hal 

yakni : 

g. Adanya hasrat dan keinginan berhasil.  

h. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.  

i. Adanya harapan dan cita-cita masa depan.  

j. Adanya penghargaan dalam belajar.  

k. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.  

l. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seorang 

peserta didik dapat belajar dengan baik.
3
 

Sehingga diperoleh presentase motivasi belajar PAI peserta didik yakni 

ada 12 peserta didik atau 14 % berada pada kategori rendah, 61 peserta didik atau 

69 % berada pada kategori sedang dan 15 peserta didik atau 17 % berada pada 

kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar PAI pada peserta 

didik di SMA Negeri 3 Sinjai berada pada kategori sedang dengan frekuensi 61 

atau 69 %. Sehingga diperoleh hasil motivasi belajar PAI pada peserta didik di 

SMA Negeri 3 Sinjai berada pada kategori sedang. 

Berdasarkan hasil deskripsi variabel motivasi belajar PAI pada peserta 

didik menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik menunjukkan setuju pada 

                                                      
3
Hamzah B Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan, h. 23 
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pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Rata-rata skor jawaban dari 22 item 

pernyataan adalah sebesar 60,15. Sehingga diperoleh motivasi belajar Pendidikan 

Agama Islam peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai berada pada kategori sedang.  

4. Pengaruh Konsep Diri terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 3 Sinjai 

Berdasakan hasil penelitian dan hasil analisis data menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh konsep diri terhadap motivasi belajar PAI pada peserta didik 

kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nita Delima dalam jurnalnya yang berjudul “Hubungan Konsep Diri dan 

Motivasi Belajar Matematika Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi”. hasil 

analisis data diperoleh bahwa terdapat pengaruh konsep diri matematik terhadap 

motivasi belajar matematika mahasiswa.
4
 Penelitian sebelumnya ini memperkuat 

hasil penelitian bahwa variabel konsep diri memiliki pengaruh terhadap variabel 

motivasi belajar.  

Selain itu pada penelitian ini menunjukan sumbangan efektif yaitu 

sebesar 6,1% dan sisanya sebesar 93,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini juga berarti bahwa konsep diri memiliki 

pengaruh yang kecil terhadap motivasi belajar peseta didik. Jika ditelaah lebih 

jauh adanya pengaruh konsep diri terhadap motivasi belajar yang kecil didalam 

penelitian ini menunjukkan pengaruh yang tidak begitu kuat sebab pengaruhnya 

hanya sebesar 6,1%. Penyebab pengaruh konsep diri terhadap motivasi belajar 

yang tidak begitu kuat dikarenakan motivasi belajar pada peserta didik kelas XI 

di SMA Negeri 3 Sinjai tidak hanya dipengaruhi oleh konsep diri saja tetapi ada 

faktor lain yang memengaruhi motivasi belajar tersebut. Misalnya saja metode 

                                                      

4
 Nita Desmita, “Hubungan Konsep Diri dan Motivasi Belajar Matematika Mahasiswa 

Program Studi Sistem Informasi”, Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 9 No. 2 (2016). 
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belajar yang digunakan tidak menarik, kemampuan siswa itu sendiri, faktor 

lingkungan seperti lingkungan sosial dan lingkungan keluarga yang tidak 

mendukung, dll. 

Kemudian menurut Hamsa B. Uno dalam bukunya menjelaskan bahwa 

motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor 

intrinsik adalah faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik sedangkan 

faktor ekstrinsik adalah faktor yang bersumber dari luar diri peserta didik. 

Adapun yang termasuk faktor instrinsik dalam motivasi belajar yaitu berupa 

hasrat dan keinginan berhasil, seperti peserta didik selalu ingin mendapatkan 

yang terbaik dan lolos dalam ujian. Dorongan kebutuhan belajar, misalnya 

seorang peserta didik sangat membutuhkan dorongan dari orang lain untuk 

mampu memotivasi dirinya dalam belajar dan Harapan akan cita-cita. Sedangkan 

yang termasuk faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, seperti peseta 

didik selalu ingin mendapatkan penghargaan baik itu berupa pujian maupun 

reward lainnya. lingkungan belajar yang kondusif, seperti lingkungan yang 

memiliki fasilitas agar peserta didik nyaman dalam belajar dan kegiatan belajar 

yang menarik, seperti guru yang selalu menggunakan metode yang bervarisi 

dalam proses pembelajaran agar peserta didik tidak bosan. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara konsep 

diri terhadap motivasi belajar PAI pada peserta didik serta menunjukkan pola 

pengaruh yang positif maka demi peningkatan motivasi belajar PAI pada peserta 

didik di SMA Negeri 3 Sinjai salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan 

adalah konsep diri peserta didik. 

5. Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Motivasi Belajar Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 3 Sinjai 
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Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap motivasi belajar PAI pada peserta didik di SMA 

Negeri 3 Sinjai. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Farhan Faizi dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Kecerdasan Emosional 

Terhadap Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas Iv Sekolah Dasar Islam 

Babussalam Kecamatan Durenan Kabupaten Tenggalek” dari hasil korelasi 

Product Moment dan hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa ada pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap motivasi belajar siswa matematika SDI 

Babussalam Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
5
 Penelitian 

sebelumnya ini memperkuat hasil penelitian bahwa variabel kecerdasan 

emosional memiliki pengaruh terhadap variabel motivasi belajar. 

Selain itu penelitian ini menunjukkan sumbangan efektif yang diproleh 

yaitu sebesar 5,9% dan sisanya sebesar 94,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini juga berarti bahwa kecerdasan 

emosional memiliki pengaruh yang kecil terhadap motivasi belajar peseta didik. 

Jika ditelaah lebih jauh adanya pengaruh kecerdasan emosional terhadap motivasi 

belajar yang kecil didalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang tidak 

begitu kuat sebab pengaruhnya hanya sebesar 5,9%. Penyebab pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap motivasi belajar yang tidak begitu kuat 

dikarenakan motivasi belajar pada peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai 

tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan emosional saja tetapi ada faktor lain 

yang memengaruhi motivasi belajar tersebut. Misalnya saja metode belajar yang 

digunakan tidak menarik, kemampuan siswa itu sendiri, faktor lingkungan seperti 

lingkungan sosial dan lingkungan keluarga yang tidak mendukung, dll. 

                                                      

5
Muhammad Farhan Faizi, “Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Motivasi Belajar 

Matematika Siswa Kelas Iv Sekolah Dasar Islam Babussalam Kecamatan Durenan Kabupaten 

Trenggalek” Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Volume III Nomor 2, (2018) 
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Kemudian menurut Hamsa B. Uno dalam bukunya menjelaskan bahwa 

motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor 

intrinsik adalah faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik sedangkan 

faktor ekstrinsik adalah faktor yang bersumber dari luar diri peserta didik. 

Adapun yang termasuk faktor instrinsik dalam motivasi belajar yaitu berupa 

hasrat dan keinginan berhasil, seperti peserta didik selalu ingin mendapatkan 

yang terbaik dan lolos dalam ujian. Dorongan kebutuhan belajar, misalnya 

seorang peserta didik sangat membutuhkan dorongan dari orang lain untuk 

mampu memotivasi dirinya dalam belajar dan Harapan akan cita-cita. Sedangkan 

yang termasuk faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, seperti peseta 

didik selalu ingin mendapatkan penghargaan baik itu berupa pujian maupun 

reward lainnya. lingkungan belajar yang kondusif, seperti lingkungan yang 

memiliki fasilitas agar peserta didik nyaman dalam belajar dan kegiatan belajar 

yang menarik, seperti guru yang selalu menggunakan metode yang bervarisi 

dalam proses pembelajaran agar peserta didik tidak bosan. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara 

kecerdasan emosional terhadap motivasi belajar PAI pada peserta didik serta 

menunjukkan pola pengaruh yang positif maka demi peningkatan motivasi 

belajar PAI pada peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai salah satu faktor yang 

penting untuk diperhatikan adalah kecerdasan emosional peserta didik. 

6. Pengaruh Konsep Diri dan Kecerdasan Emosional terhadap Motivasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik di SMA Negeri 3 Sinjai 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

konsep diri dan kecerdasan emosional terhadap motivasi belajar PAI pada peserta 

didik di SMA Negeri 3 Sinjai. Diamana sumbangan efektifnya yaitu sebesar 

14,8% Sedangkan sisanya sebesar 85.2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
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dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini juga berarti bahwa konsep diri dan  

kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang kecil terhadap motivasi belajar peserta 

didik. Dalam penelitian M. Asy’ari, IGAA Novi Ekayati, dan Andik Matulessy 

dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep Diri, Kecerdasan Emosi dan Motivasi 

Belajar Siswa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara 

variabel konsep diri, kecerdasan emosi dengan motivasi belajar.
6
 Penelitian 

sebelumnya ini memperkuat hasil penelitian bahwa variabel konsep diri dan  

kecerdasan emosional memiliki pengaruh terhadap variabel motivasi belajar. 

Jika ditelaah lebih jauh adanya pengaruh konsep diri dan kecerdasan 

emosional terhadap motivasi belajar yang kecil didalam penelitian ini 

menunjukkan pengaruh yang tidak begitu kuat sebab pengaruhnya hanya sebesar 

14,8 %. Penyebab pengaruh konsep diri dan kecerdasan emosional terhadap 

motivasi belajar yang tidak begitu kuat dikarenakan motivasi belajar pada 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai tidak hanya dipengaruhi oleh 

sumber internal atau konsep diri dan kecerdasan emosional saja tetapi ada faktor 

lain yang memengaruhi motivasi belajar tersebut. Misalnya saja metode belajar 

yang digunakan tidak menarik, kemampuan siswa itu sendiri, faktor lingkungan 

seperti lingkungan sosial dan lingkungan keluarga yang tidak mendukung, dll. 

Motivasi berperan penting dalam proses pembelajaran dan keberhasilan 

proses belajar itu sendiri. Motivasi banyak ditekankan pada individu peserta 

didik dengan harapan munculnya semangat untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Motivasi yang dimiliki peserta didik akan menjadikan peserta 

didik memiliki semangat, disiplin, tanggung jawab, dan keseriusan mengikuti 

proses pembelajaran. Dengan kata lain, peran motivasi dalm proses pembelajaran 

peserta didik tidak lain sebagai sumber energi psikologis. Selain itu motivasi 

                                                      

6
 Ika Fauziah Nur dan Agustina Ekasari, “Hubungan Antara Konsep Diri dengan 

Kecerdasan Emosional pada Remaja” Jurnal Soul, Vol. 1, No. 2, September 2008. 
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juga dipengaruhi beberapa faktor dan diantaranya yaitu konsep diri dan 

kecerdasan emosional. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh, harga statistik  Fhit = 7,357 dan Ftabel 

= 3,10 sehingga Fhit = 7,357 > Ftabel = 3,10 dan p-value = 0,001 < 0,05 atau hal ini 

berarti H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh linear variabel konsep diri dan 

kecerdasan emosional dengan motivasi belajar Pendidikan Agama Islam pada 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai. Hal ini juga bermakna terdapat 

pengaruh secara bersama-sama konsep diri dan kecerdasan emosional terhadap 

motivasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh secara bersama-

sama antara konsep diri dan kecerdasan emosioanal peserta didik terhadap 

motivasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik serta menunjukkan pola 

pengaruh yang positif maka demi peningkatan motivasi belajar Pendidikan 

Agama Islam peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai, beberapa faktor yang penting 

untuk diperhatikan adalah konsep diri dan kecerdasan emosional peserta didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 

skor konsep diri peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai pada 

seluruh subjek penelitian ini termasuk dalam kategori sedang dengan angka 

sebesar 62 %.  

2. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 

skor kecerdasan emosional peserta didik kelas XI di SMA Negeri 3 Sinjai 

pada seluruh subjek penelitian ini termasuk dalam kategori sedang dengan 

angka sebesar 74%.  

3. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 

skor motivasi belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik kelas XI di 

SMA Negeri 3 Sinjai pada seluruh subjek penelitian ini termasuk dalam 

kategori sedang dengan angka sebesar 48%.  

4. Berdasarkan data hasil uji inferensial menunjukan bahwa persamaan 

regresi: Ý = 42,408 + 0,529X, dari hasil analisis diperoleh thitung = 2,367 

dan p-value = 0,020 < 0,05 atau H0 ditolak. Sedangkan sumbangan efektif  

konsep diri terhadap motivasi belajar yaitu sebesar 6,1%. Dengan 

demikian konsep diri berpengaruh positif terhadap motivasi belajar PAI 

pada peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai. 

5. Berdasarkan data hasil uji inferensial menunjukan bahwa persamaan regresi 

: Ý = 44,087 + 0,351X, dari hasil analisis diperoleh thitung  = 2,314 dan p-

value = 0,023 < 0,05 atau H0 ditolak. Sedangkan sumbangan efektif 



 

 

kecerdasan emosional terhadap motivasi belajar yaitu sebesar 5,9%. 

Dengan demikian konsep diri berpengaruh positif terhadap motivasi belajar 

PAI pada peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai. 

6. Berdasarkan data hasil uji inferensial menunjukan bahwa persamaan regresi 

linear ganda Ý = 16,290 + 0,650 + 0,434. Kemudian hasil analisis 

menunjukka harga statistik untuk koefisien variabel X1 yaitu thit = 2,978 > 

ttabel = 1,992, kemudian p-value = 0,004/2 = 0,002 < 0,05 atau H0 ditolak, 

koefisien variabel X2 yaitu thit = 2,935 > ttabel = 1,992, kemudian p-value = 

0,004/2 = 0,002 < 0,05 atau H0 ditolak, sedangkan sumbangan efektif atau R 

Square = 0,148 sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep diri dan 

kecerdasan emosional secara bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi 

belajar Pendidikan Agama Islam pada peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 3 Sinjai sebesar 14,8%. 

 

B. Implikasi Penelitian  

1. Bagi kepala sekolah SMA Negeri 3 Sinjai, penelitian ini secara praktis 

diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk memerhatikan 

konsep diri dan kecerdasan emosional peserta didik di SMA Negeri 3 Sinjai 

untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik khususnya dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam.  

2. Bagi guru Pendidikan Agama Islam kiranya hasil penelitian ini dapat 

dijadikan masukan dan tambahan wawasan tentang konsep diri dan 

kecerdasan emosioal peserta didik, sehingga dapat membantu guru untuk 

memerhatikan konsep diri dan kecerdasan emosional peserta didik untuk 

meningkatkan motivasi belajar Pendidikan Agama Islam.  

3. Bagi peneliti selanjutnya semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan konsep diri 

dan kecerdasan emosioanl terhadap motivasi belajar Pendidikan Agama 

Islam peserta didik khususnya dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam.
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