
 

 
 

PENGARUH PENERAPAN TEORI BELAJAR HUMANISTIK 

TERHADAP MINAT BELAJAR PAI DI KELAS VIII SMP  

NEGERI 1SALOMEKKO KABUPATEN BONE 

 

 

 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Pendidikan 
Agama Islam (S.Pd) Prodi Pendidikan Agama Islam  

Pada Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan  
UIN Alauddin Makassar 

 

 

Oleh: 

HASTUTI 

NIM: 20100116006 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2022



 
 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama    : Hastuti 

NIM   : 20100116006 

Jurusan   : Pendidikan Agama Islam 

Fakultas/Program : Tarbiyah dan Keguruan/S1 

Alamat   :  Ulubalang 

Judul  : Pengaruh Penerapan Teori Belajar Humanistik Terhadap 

Minat Belajar PAI di Kelas VIII SMP Negeri 1 Salomekko 

Kabupaten Bone. 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, seluruhnya, maka 

skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

Samata,   Februari 2022 

                                     Penyusun                            

 

         
HASTUTI 

                                 20100116006 

  

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

KATA PENGANTAR 
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ABSTRAK 

Nama : Hastuti 

NIM : 20100116006 

Judul : Pengaruh Penerapan Teori Belajar Humanistik Terhadap Minat Belajar 

PAI di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone. 

 

Tujuan penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui penerapan teori belajar 

humanistik pada pembelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 1 

Salomekko Kabupaten Bone. 2) Untuk mengetahui minat belajar Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone. 3) Untuk mengetahui 

pengaruh penerapan teori belajar humanistik terhadap minat belajar PAI di SMP 

Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode expost facto. 

Responden pada penelitian ini berjumlah 32 orang populasi sampel, untuk 
mengumpulkan data menggunakan instrumen angket dan format dokumentasi 
yang dianalisis menggunakan statistik deksriptif dan infrensial dengan melakukan 
uji F. 

Berdasarkan analisis statistik deskriptif, dapat disimpulkan bahwa: 1) 

Gambaran penerapan teori belajar humanistik di SMP Negeri 1 Salomekko 

Kabupaten Bone adalah 62.53 yang menunjukan penerapan teori belajar 

humanistik berada pada kategori tinggi dengan persentase 40.63%. 2) Gambaran 

minat belajar PAI di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone sebesar 61.06 

yang meunjukan minat belajar PAI berada pada kategori tinggi dengan persentase 

40. 625%. 3) Terdapat pengaruh positif yang  signifikan penerapan teori belajar 

humanistik terhadap minat belajar PAI di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten 

Bone. Dari hasil uji regresi linear sederhana diperoleh persamaan Y = 33.705 + 

0.439 X maksud dari persamaan tersebut adalah ketika penerapan teori belajar 

humanistik (X) mengalami kenaikan satu satuan, maka minat belajar PAI akan 

bertambah 0.439 satuan, dan apabila terjadi penurunan satu satuan penerapan teori 

belajar humanistik maka minat belajar PAI akan berkurang sebesar 0.439 satuan. 

Koefisien bernilai positif berarti hubungan antara penerapan teori belajar 

humanistik dan minat belajar PAI semakin meningkat. Adapun jumlah variabel 

terikat atau nilai duga Y adalah 33.705, artinya jika nilai X mencapai skor 80, 

maka akan diprediksikan bahwa pengaruh penerapan teori belajar humanistik 

terhadap minat belajar PAI kelas VIIIA di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten 

Bone adalah 33.705. Dari hasil uji signifikan diperoleh nilai signifikan 0,031. 

Nilai signifikansi < 0.05 (0,031 < 0,05),maka Ho ditolak dan H1 diterima.  

Dapat disimpulkan bahwa penerapan teori belajar humanistik berpengaruh 

signifikan terhadap minat belajar PAI di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten 

Bone. Pada uji signifikansi koefisien korelasi diperoleh dari tabel Model 

Summary, dapat diketahui bahwa koefisien korelasi (rxy) = 0.382 dan F hitung (F 

change) = 5.135. Dengan demikian, korelasi X dan Y adalah signifikan. Sedangkan 

koefisien determinasi juga dapat diketahui, yaitu adjusted R square = 0.548, yang 

mengandung makna bahwa 54.8% (didapat dari 0.548 x 100%) minat belajar PAI 

dipengaruhi oleh penerapan teori belajar humanistik di SMP Negeri 1 Salomekko 
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Kabupaten Bone dan sisanya sebesar 45.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas 

dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, serta 

implikasinya dapat dijadikan literature atau referensi tambahan dan sebagai 

wacana, serta masukan dalam proses pembelajaran dengan menerapkan teori 

belajar humanistik yang dapat mempengaruhi minat belajar peserta didik sehingga 

mengasilkan kualitas yang maksimal. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan universal dalam kehidupan manusia 

yang diwujudkan melalui usaha sadar dan terencana dalam pembelajaran, 

keterampilan dan kebiasaan seseorang yang diturunkan dari generasi ke generasi 

melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan, baik dalam pendidikan formal, 

nonformal, maupun informal yang dilakukan sepanjang hayat untuk 

mengoptimalkan potensi manusia. Pendidikan dijadikan sebagai alat strategis 

meningkatkan taraf hidup manusia karena melalui pendidikan manusia menjadi 

cerdas, mempunyai skill atau keterampilan, dan sikap yang baik sehingga dapat 

bergaul dengan baik pula di lingkungan masyarakat agar mampu menolong 

dirinya sendiri, keluarga, masyarakat serta bangsa dan Negara. 

Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam 

situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Aspek-aspek dalam pendidikan yang 

biasanya paling dipertimbangkan antara lain penyadaran, pencerahan, 

pemberdayaan, dan perubahan perilaku. Berbagai teori dan konsep pendidikan 

mendiskusikan apa dan bagaimmana tindakan yang paling efektif mengubah 

manusia agar terberdayakan, tercerahkan, tersadarkan, dan menjadikan manusia 

sebagaimana manusia.
1
 Pendidikan dapat dijadikan sebagai investasi yang 

memberikan keuntungan individu dan sosial yang mampu mengangkat derajat 

individunya dan martabat bangsanya.
2
 

                                                           
1
Nurani Soyo Mukti, Teori-teori Pendidikan: Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis Sosialis, 

Postmodern, (Jogjakarta: Aruzz Media, 2010), h. 27. 
2
Engkoswara dan Aan Komaria, Admnistrasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 1. 
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Dari penjelasan di atas dapat dipahami bawa pendidikan itu belangsung 

secara terus-menerus dan memiliki peran yang penting untuk menciptakan 

manusia yang unggul sehingga bermanfaat untuk dirinya sendiri juga untuk 

bangsa dan Negara. Praktek pendidikan bukan hanya sekedar proses transfer ilmu 

karena diharapkan melalui pendidikan dapat tercipta budaya dan sistem nilai 

kearah yang lebih baik untuk pembentukan dan pengembangan kepribadian dan 

keterampilan. Proses pendidikan hendaknya mampu memberikan kesempatan bagi 

peserta didik untuk mengembangkan diri dalam berbagai dimensi menuju proses 

mendewasa. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 

menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
3
 

 Mengacu pada pasal tersebut dibutuhkan perencanaan yang baik guna 

mewujudkan ekosistem belajar yang ideal dalam lingkup pendidikan 

formal.Manusia yang merupakan subjek sekaligus objek pendidikan adalah 

makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. dengan berbagai potensi yang unik dan 

khas, baik secara jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang dianut 

oleh masyarakat, sebagaimana dalam QS.al- Jasiyah/45: 13: 

ا فىِ السَّ  رَلكَُنْ هَّ يٰتٍ وَ سَخَّ ٌْهُ  اىَِّ فيِْ ذٰلِكَ لَْٰ وٰىٰتِ وَهَافىِ الْْرَْضِ جَوِيْعاً هِ

(١۳)لِّقَىْمٍ يَّتفَكََّرُوْىَ   

                                                           
3
Undang-undang Republik Indonesia, No.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional    

(Cet. I, Jogjakarta: ttp, 2012), h. 11. 
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Terjemahnya: 

Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu 

semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya, Sungguh, dalam hal yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang 

berpikir.
4
 

 Ayat di atas telah menunjukkan pada kita bahwa Allah Swt. telah 

memberikan potensi untuk dikembangkan sebesar-besarnya dalam kehidupan kita. 

Adanya bakal potensi ini tidak akan tumbuh dengan sendirinya melainkan 

dibutuhkan usaha untuk mengasahnya, Allah Swt. telah menciptakan akal untuk 

kita agar digunakan dan dikembangkan secara optimal agar potensi yang ada 

dapat berfungsi sebaik-baiknya. Manusia sebagai makhluk yang berakal 

hendaknya mencari dan menemukan jalan untuk mengembangkannya, salah satu 

jalan yakni melalui pendidikan. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam 

mengembangkan potensi peserta didiknya, agar mampu menjalani tugas-tugas 

dalam kehidupan, baik secara individual maupun sosial. Peserta didik dengan 

berbagai potensi yang khas dan unik hendaknya diajar oleh pendidik yang 

profesional dan berkompeten dibidangnya, dengan kata lain seorang pendidik 

harus memahami minat atau gaya belajar peserta didik yang beragam. Beberapa 

hal yang perlu diperhatikan pendidik yaitu bahwa dalam mengajar peserta didik 

membutuhkan suasana yang nyaman, aman dan tanpa tekanan, maksudnya adalah 

pesrta didik membutuhkan suasana yang merangsang, membutuhkan bimbingan 

dan yang paling penting bahwa pesrta didik sangat membutuhkan kesempatan 

                                                           
4
Kementerian Agama RI, al- Qur’an Dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2013), h. 

499. 
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untuk berkomunikasi baik dengan pendidik, teman, maupun dengan 

lingkungannya. 

Pendidik dalam mengajar harus pandai menggunakan pendekatan secara 

arif dan bijaksana, agar tidak merugikan peserta didik. Pendidik hendaknya 

mengetahui  hal yang seharusnya  dilakukan untuk menciptakan suasana belajar 

yang mampu mengantarkan peserta didiknya mencaPAI tujuan yang diinginkan. 

Di sini tentu saja tugas pendidik adalah menciptakan suasana belajar yang mampu 

memunculkan minat belajar bagi semua peserta didik. 

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita 

terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan 

tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum.
5
  

Maka dari itu itu dapat disimpulkan bahwa, pendekatan adalah titik tolak 

yang akan menentukan arah pelaksanaan pembelajaran untuk menggambarkan 

perlakuan yang diteapkan terhadap suatu objek kajian yang akan ditangani. 

Pendekatan pembelajaran merupakan suatu himpunan asumsi yang saling 

berhubungan dan terikat dengan sifat pembelajaran.
6
 Setiap pendidik tidak selalu 

mempunyai asumsi yang sama dalam menilai peserta didik, hal ini akan 

mempengaruhi pendekatan yang diambil oleh pendidik dalam pengajaran.
7
 Maka 

dari itu, pandangan pendidik terhadap peserta didik akan menentukan sikap dan 

perbuatan, jika seorang pendidik memandang peserta didiknya dari hal-hal positif 

maka wujud perlakuan akan positif juga dan begitupun sebaliknya. Sehingga 

                                                           
5
Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu Teori, Praktik dan penilaian (Cet. II, Depok: 

Rajagrafindo Prasada, 2016), h. 189. 
6
Sugiyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Cet. VI, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2016), h. 8. 
7
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Cet. III, Jakarta: 

Rincka Cipta, 2006), h. 53-54. 
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perlakuan tersebut memberikan pengaruh besar terhadap minat belajar peserta 

didik yang dapat dilihat dari cara mereka mengikuti pembelajaran, maka dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan menjadi titik tolak yang menentukan proses 

belajar atau arah pelaksanaan pembelajaran untuk perlakuan terhadap suatu objek 

kajian yang ditangani. 

Dalam menciptakan pembelajaran saat ini, Powell mengemukakan bahwa 

pada umumnya pendidik sekarang mengakui bahwa peserta didik membawa ke 

kelas gaya belajar yang berbeda, profil kecerdasan yang berbeda, dan minat yang 

berbeda, dan pendidik yang paling efektif menggabungkan faktor-faktor tersebut 

ke dalam perencanaan dan ke dalam proses pembelajarannya.
8
 Dengan menyadari 

bahwa setiap peserta didik berbeda satu sama lain, maka pendidik akan melayani 

kebutuhan belajar setiap peserta didiknya dengan baik sehingga peserta didik jadi 

lebih besemangat untuk mengikuti pembelajaran. Dengan perencanaan yang baik 

seorang pendidik akan lebih mantap dalam mengajar, begitupun dengan peserta 

didik akan lebih mudah menangkap pelajaran atau materi yang dibawakan oleh 

pendidik. 

Belajar dan mengajar adalah dua kegiatan yang satu namun memiliki 

makna yang berbeda meskipun tidak dapat dipisahkan satu dan yang lainnya tetapi 

tetap memilki makna yang berbeda. Belajar diartikan sebagai perubahan tingkah-

laku dari pengalaman yang diperoleh, sedangkan mengajar adalah kegiatan 

penyediaan kondisi yang merangsang dan mengarahkan peserta didik atau subjek 

belajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang dapat 

membawah perubahan tingkah laku serta kesadaran diri sebagai pribadi yang terus 

                                                           
8
Leli Halimah, Keterampilan Mengajar Sebagai Inspirasi untuk Menjadi Pendidik yang 

Excellent di Abad ke-21 (Cet.1, Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 36.  
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belajar memperbaiki diri.
9
 Kegiatan pembelajaran merupakan upaya untuk 

menciptakan suasana dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, 

dan kebutuhan peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara 

pendidik dan peserta didik, maupun antara peserta didik dengan peserta didik 

lainnya.
10

 Diharapkan dalam kegiatan belajar dan mengajar dapat membawa 

dampak positif khususnya bagi peserta didik.Hal demikian dapat dicaPAI dengan 

adanya interaksi yang baik antara pendidik dan peserta didik. Namun, dalam 

realita praktek pendidikan tidak seperti yang kita pikirkan, pendidikan dalam 

prakteknya banyak mengalami kendala dan permasalahan yang komplek dan tidak 

mudah untuk dicari jalan keluarnya. 

Berangkat dari fenomena tersebut memberikan pemahaman bagi kita 

bahwa pada dasarnya manusia sangat membutuhkan pendidikan yang sebenar-

benarnya pendidikan, karena pendidikan pada zaman sekarang tentu sangatlah 

berbeda dengan pendidikan pada zaman dahulu. Hal ini menjadi tantangan bagi 

pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Berdasarkan pengamatan selama ini proses belajar di sekolah lebih 

ditandai melalui proses mengajar pendidik dengan menggunakan metode ceramah 

dan proses belajar peserta didik melalui menghafal khususnya pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI). Kebiasaan peserta didik selama ini masih 

menganut budaya konsumtif, di antaranya kebiasaan menerima informasi secara 

pasif, seperti mencatat, medengar, meniru yang harusnya diubah menuju pola 

                                                           

9
Sudirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Cet.XXII, Jakarta: Rajawali 

Pers,2014), h 3 

10
Rusman, Belajar Dan Pembelajaran: Beorientasi Standar Proses Pendidikan. Cet. 1, 

Jakarta: Kencana, 2017), h. 2. 
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budaya produktif dimana peserta didik terbiasa untuk menghasilkan 

gagasan/karya seperti merancang model, penelitian, memecahkan masalah, dan 

menemukan gagasan baru.
11

 

Selain itu, masalah yang sering terjadi adalah peserta didik yang merasa 

tidak ada alasan penting mengapa mereka harus mempelajari materi itu dan 

bahkan tidak sedikit peserta didik yang beranggapan bahwa pelajaran PAI tidak 

memiliki peran penting dalam kehidupan peserta didik di masa yang akan datang 

(pekerjaannya), serta  minat mereka terhadap pelajaran PAI yang sangat kurang. 

Semua permasalahan ini menjadi salah satu penghambat minat belajar dan 

menyebabkan peserta didik kesulitan untuk memahami materi dan berakibat pada 

hasil belajar yang tidak mencapai standar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

Melalui hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Salomekko 

Kabupaten Bone, tampak hal yang berbeda dalam proses belajar mengajar pada 

mata pelajaran PAI khususnya di kelas delapan (VIII). Sehingga peneliti 

berasumsi bahwa ada keunikan tersendiri dalam proses pembelajaran di sekolah 

ini terutama pada mata pelajaran PAI. 

Dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa guru PAI telah menerapkan 

teori belajar humanistik yang dipopulerkan oleh Abraham Maslow sebagai teori 

dalam pembelajaran.Teori humanistik memiliki pengaruh kuat terhadap bidang 

pendidikan dan pembelajaran. Pendekatan pengajaran humanistik didasarkan pada 

premis bahwa peserta didik telah memiliki kebutuhan untuk menjadi orang 

dewasa yang mampu mengaktualisasikan diri.Aktualisasi diri orang dewasa yang 

mandiri, percaya diri dan realistis tentang tujuan dirinya sendiri. 
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Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Kependidikan, (Bandung: Refika 

Aditima, 2010),  h. 54. 



8 
 

 

Dalam praktiknya, teori humanistik mengkombinasikan pendekatan 

individual dan pengajaran kelompok kecil.Tidak seperti pendidik-pendidik yang 

masih menggunakan pemikiran yang sederhana, pendidik dalam teori humanistik 

memandang dirinya sejajar dengan peserta didik mereka. Mereka memiliki hak 

yang sama untuk memilih apa yang akan dipelajarinya. Peran pendidik humanistik 

untuk mengatur ruang kelas sehingga peserta didik ingin belajar, tumbuh, 

berusaha untuk mencari tahu, berharap untuk menguasai, dan berkeinginan untuk 

menciptakan. 

Teori humanistik memandang bahwa proses dalam pembelajaran 

merupakan suatu hal yang penting, maksudnya yakni peserta didik diberi 

kebebasan dalam belajar dan tidak ada paksaan dalam pembelajaran, bahwa 

proses belajar peserta didik tidak dipaksa dan dibiarkan bebas, sehingga peserta 

didik dapat mengambil keputusan sendiri dan berani   bertanggungjawab atas 

keputusan yang dipilihnya sendiri.
12

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam belajar dan 

pembelajaran, peserta didik harus merasa aman dan nyaman dalam belajar, tidak 

merasa ada tekanan atau paksaaan untuk belajar. 

Menurut teori humanistik, tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. 

Proses belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dan 

dirinya sendiri. Peserta diddik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat 

laun mereka mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Tujuan 

utama pendidik ialah membantu peserta didik utuk mengembangkan dirinya atau 
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Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2011), h. 37. 



9 
 

 

dengan kata lain pendidik membantu masing-masing individu untuk mengenal diri 

mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu mewujudkan potensi-

potensi dalam diri peserta didik.
13

 

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Teori Belajar Humanistik Terhadap 

Minat Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik Di Kelas VIII SMP Negeri 

1 Salomekko, Kabupaten Bone”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di Kelas VIII SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten 

Bone? 

2. Bagaimana realitas minat belajar pendidikan agama Islam di Kelas VIII 

SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone? 

3. Apakah terdapat pengaruh penerapan teori belajar humanistik terhadap 

minat belajar pendidikan agama Islam di Kelas VIII SMP Negeri 1 

Salomekko Kabupaten Bone? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rurmusan 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. 
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Jumanta Hamdayama, Metodologi Pengajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 41. 
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Bedasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah peneliti 

kemukakan di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis bahwa terdapat pengaruh 

penerapan Teori Belajar Humanistik terhadap minat belajar PAI di SMP Negeri 1 

Salomekko Kabupaten Bone. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Melalui konsep dari variabel yang ada dalam rumusan masalah yang telah 

peneliti kemukakan, maka peneliti dapat mencantumkan pengertian dari setiap 

konsep tersebut, antara lain: 

1. Teori Belajar Humanistik  

Teori belajar humansrik merupakan teori belajar yang tujuan utamanya 

yaitu memanusiakan manusia, proses belajar dalam teori belajar humanistik ini 

dikatakan berhasil ketika peserta didik mampu mengenal dirinya sendiri dan 

lingkungannya. 

2. Minat belajar 

Minat belajar merupakan suatu keinginan atau kemauan dalam proses 

pembelajaran yang disrtai ketertarikan, motivasi, perhatian dan pengetahuan 

peserta didik. Minat peserta didik dapat diperoleh dari instrument penelitian yang 

berupa angket. 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian terdahulu yang berkaitan pernah dilakukan oleh beberapa 

peneliti, antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riswan Aradea Edi dengan judul Pengaruh 

Penerapan Teori Belajar Humanistik Terhadap hasil Belajar Mahasiswa Pada 

Mata Kuliah Kewirausahaan yaitu Masalah dalam penelitian ini adalah hasil 
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analisis data diperoleh dari persamaan regresi linier sederhana yaitu Y= 67,64 

+ 15,94 X, dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan teori belajar 

humanistik terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah kewirausahaan 

dan hasil pengujian hipotesis dinyatakan dengan uji “t” yaitu t hitung= 8,48> t 

tabel= 1,992. besaran pengaruh adalah 45%, sedangkan tingkat hubungan 

variabel (bebas) penerapan teori belajar humanistik terhadap variabel (terikat) 

hasil belajar dengan besaranpengaruh adalah 0,67 (pada kategori cukup).
14

 

Dari penjelasan di atas tentang penerapan teori belajar humansitik walaupun 

ada persamaan yang mendasar, namun adapun perbedaan dalam penelitian 

penulis adalah perbedaan pada variabel Y penelitian sebelumnya yaitu tentang 

hasil belajar Mahasiswa, sedangkan pada penelitian ini variabel Y adalah minat 

belajar peserta didik.   

2. Harun Al- Rasyid telah melakukan penelitian dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan strategi information search dalam 

pembelajaran PAI kelas XI pesantren di SMK Diponegoro Sleman Yogyakarta 

tahun 2011/2012, dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan minat 

dan prestasi belajar peserta didik terhadap pembelajaran PAI dengan pokok 

bahasan menghindari perilaku tercela ( pengertian dosa, dosa besar dan cara 

menghindarinya). Pelaksanaannya dilakukan dalam tiga siklus yaitu siklus I, II, 

dan III, adapaun tahapan-tahapan dalam tiga siklusnya meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, fan refleksi. Terjadi peningkatan minat 

belajar peserta didik dari siklus I samPAI siklus ke III. Minat belajar peserta 

didik [ada siklus I sebesar 77,32%, siklus ke II sebesar 77,69% dan siklus ke 

III adalah sebesar 79, 84%, dan rata-rata peningkatan minat belajar peserta 
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Riswan Aradea Edi, Pengaruh Penerapan Teori Belajar Humanistic terhadap Hasil 

Belajar Mahapeserta didik Pada Mata Kuliah Kesirausahaan, Universitas PGRI Palembang, 

Vol.4 No.1, (januari 2019), h. 90. 
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didik dari siklus I samPAI siklus III adalah sebesar 2,52%, peningkatan ini 

dikategorikan baik. Prestasi belajar peserta didik mengalami peningkatan dari 

siklus I samPAI siklus III. Ilia rata-rata prestasi belajar peserta didik kelas XI 

pesantren dalam pembelajaran PAI di SMK Diponegorotahun pelajaran 

2011/2012 pada siklus I sebesar 85, siklus ke II sebesar 85.17, dan siklus ke III 

sebesar 89.35. Hasil prestasi belajar peserta didik dalam kategori lulusamat 

baik.
15

 

Berdasarkan penelitian Al Rasyid terdapat persamaan variabel Y, namun 

terdapat perbedaan yang sangat mendasar yaitu jenis penelitiannya adalah jenis 

penelitian Tindakan kelas, sedangkan pada penelitian yang  saya lakukan 

adalah jenis penelitian ex-post facto. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fatwal Harsyad, berdasarkan hasil analisis 

deskriptif diperoleh  rata-rata skor minat belajar dari kelas Eksperimen I yang 

diajar menggunakan ice breaking adalah 77,13 dan rata-rata skor minat belajar 

dari kelas Eksperimen II yang diajar menggunakan Brain gym adalah 77,43. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis inferensial diperoleh nilai sig. sebesar 

0,904 yang lebih besar dari sebesar 0,05 (0,904 > 0,05) dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan 

minat belajar matematika peserta didik yang diajar menggunakan ice breaking 

dengan yang diajar menggunakan Brain Gym pada peserta didik kelas VII SMP 

Negeri 21 Makassar. Implikasi pada penelitian ini adalah pembelajaran 
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Harun Al Rasyid, Implementasi strategi information search untuk meningkatkan minat 

san prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran PAI kelas XI di SMK Diponegoro Sleman 

Yogyakarta Tahun pelajaran 2011/2012 (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2012) h. xvi. 
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matematika menggunakan ice breaking maupun Brain Gym sesuai untuk 

diterapkan dalam pembelajaran matematika karena sama-sama dapat 

menciptakan pembelajaran yang kreatif agar peserta didik tidak merasa bosan 

dalam mengikuti pembelajaran matematika. Suasana belajar menyenangkan 

tersebut dapat membuat minat belajar peserta didik meningkat.
16

  

 Adapun perbedaan penelitian Fatwal Harsyad adalah lokasi, sampel, 

materi yang diajarkan dan jenis penelitian eksperimen serta variabel X yang 

berbeda. Pada penelitian sebelumnya, variabel X adalah ice Breaking, 

sedangkan penelitian yang saya lakukan variabel X adalah Penerapan Teori 

Belajar Humanistik. 

  Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, maka dapat dipahami bahwa 

pengaruh penerapan teori belajar humanistik berkaitan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis. Sehingga dapat menjadi patokan bagi peneliti dalam 

penulisan karya ilmiah ini. Berkenaan dengan judul penelitian tersebut, maka 

fokus penelitian ini adalah pengaruh penerapan teori belajar humanistik terhadap 

minat belajar PAI  di kelas VIII SMP Negeri 1 Salomekko Kab. Bone. 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan penerapan teori belajar humanistik pada pembelajaran 

pendidikan agama islam di kelas VIII SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten 

Bone. 
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Fatwal Harsyad, “Studi Komparasi Penggunaan Ice Breaking dan Brain Gym terhadap 

Minat Belajar Matematika Peserta Didik kelas VII SMP Negeri 21 Makassar”, MaPan 4, no. 2 

(2016), h. 186. 
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b. Mendeskripsikan minat belajar Pendidikan Agama Islam di kelas VIII SMP 

Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone. 

c. Mendeskripsikan pengaruh penerapan teori belajar humanistik terhadap minat 

belajar PAI di kelas VIII SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi kegunaan antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran penulis untuk memperluas wawasan bagi 

kajian ilmu pendidikan mengenai penerapan teori belajar humanistik dan minat 

belajar peserta didik yang lebih baik. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti, sebagai bekal menjadi pendidik dimasa yang akan datang, 

menambah pengetahuan dan pengalaman. 

2) Bagi Pendidik, Bahwa teori belajar humanistik ini dapat memberikan 

pengalaman dan wawasan kepada pendidik dalam mengelola proses belajar 

mengajarnya. 

3) Bagi Peserta Didik, Bahwa peenrapan teori belajar humanistik ini dapat 

mempengaruhi  minat belajar peserta didik sehingga hasil belajarnya semakin 

meningkat terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Teori Belajar Humanistik 

Teori belajar dan pembelajaran humanistik merupakan sebuah proses 

belajar yang behulu dan bermuara pada manusia, karena segala sesuatunya 

disandarkan pada nilai kemanusiaan. Istilah yang sering digunakan yaitu 

memanusiakan manusia.
1
 

Berdasaakan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, teori belajar 

humanistik menekankan pada hubungan antara pendidik dan peserta didik. Peserta 

didik adalah manusia yang memiliki berbagai potensi, bakat dan minat yang dapat 

berekmbang dan di kembangkan. Dalam aplikasinya teori humanistik menuntut 

pembelajaran yang aktif dari peserta didik.  

Ciri khas teori belajar ini adalah berusaha untuk memahami perilaku 

seseorang dari sudut pelakunya bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan 

utama para pendidik yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan 

dirinya. yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka 

sebagai manusia yang unik dan membantunya dalam mewujudkan potensi-potensi  

yang ada pada diri peserta didik. Perhatian teori belajar humanistik adalah pada 

masalah setiap individu bagaimna mereka menghubungkan pengalaman-

pengalaman dan maksud pribadi tiap individu. Menurut teori ini, penyusunan dan 

penyajian materi pelajaran harus sesuai dengan perhatian dan perasaan peserta 

didik. Hal ini mempunyai kesesuaian dengan ilmu pendidikan Islam yang 

bermaksud membentuk insan manusia memiliki komitmen humaniter sejati, yaitu 

insan manusia individual dan memiliki tanggung jawab moral kepada 
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16 
 

 

lingkungannya berupa keterpanggilannya untuk mengabdikan dirinya demi 

kemaslahatan masyarakat. 

Tujuan dasar teori humanistik adalah mendorong peserta didik menjadi 

mandiri dan dapat mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, 

menjadi kreatif serta ingin tahu tentang dunia disekitar mereka. Sejalan  dengan 

itu prinsip-prinsip teori humanistik yakni: 

1. Peserta didik harus dapat memilih apa yang mereka akan pelajari. Pendidik 

humanistik percaya bahwa peserta didik akan termotivasi untuk mengkaji 

materi atau bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. 

2. Tujuan pendidikan harus mendorong peserta didik untuk belajar dan 

mengajar mereka tentang cara belajar, peserta didik harus memotivasi dan 

merangsang diri pribadi untuk belajr sendiri. 

3. Pendidik humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi 

diri (self evaluation) yang bermakna.  

4. Pendidik humanistik percaya bahwa, baik perasaan maupun pengetahuan 

sangat penting dalam proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif 

dan afektif. 

5. Pendidik humanistik menekankan perlunya peserta didik terhindar dari 

tekanan lingkungan, sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar agar 

belajar mereka menjadi lebih mudah dan bermakna.
1
  

Berangkat dari lima prinsip-prinsip teroti belajar humanistik di atas, dapat 

disimpulkan bahwa prinsip-prinsip teori belajar humanistik ini ingin menciptakan 

susasana pembelajaran yang benar-benar nyaman bagi para peserta didik, 

sehingga belajar menjadi lebih bermakna. 

                                                           

2
Baharuddin dan Moh. Makin, Pendidkan Humanistik: Konsep, Teori Dan Aplikasi 

Praktis Dalam Dunia Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 24.  
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Menurut teori ini bahwa, motivasi berasal dari dalam individu, dimana 

motivasi ini mendorong individu dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Sedangkan teori herarki kebutuhan Maslow menjelaskan bahwa motivasi sangat 

dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan suatu organisme. Manusia merupakan 

organisme yang memiliki kebutuhan yang kompleks, dalam hal ini dijelaskan 

bahwa keperluan atau kebutuhan manusia yang lebih tinggi tidak mungkin 

diperoleh sebelum kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi terlebih dahulu. 

Kebutuhan dasar tersebut seperti, keperluan fisiologis, setelah keperluan ini 

terpenuhi maka muncul usaha untuk pemenuhan kebutuhan keselamatan (rasa 

aman), dikuti kebutuhan sosial (kasih sayang), kebutuhan penghargaan diri, dan 

pada puncaknya kebutuhan aktualisasi diri.
2
 Teori belajar humanistik juga 

tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, berikut ini kelebihan dan 

kekurangan teori belajar humanistik:  

1. Kelebihan 

a. Teori ini cocok untuk diterapkan pada matweri pembelajaran pembentukan 

kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena 

sosial. 

b. Indikator keperhasilannya adalah peserta didik merasa senang bergairah, 

berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, serta sikap 

atas kemauan sendiri. 

c. Peserta didik diharapkan bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain dan 

mengatur pribadinya sendiri secara bertanggungjawab tanpa mengurangi hak-

hahk orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin dengan etika yang ada. 

                                                           
2
Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendiddikan, (Cet. I: Bandung: Alfabeta, 

2012) h. 214. 
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d. Peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermkna bagi dirinya, 

pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide 

baru sebagai bagian yang bermakna. 

2. Kekurangan  

Kekurangan teori belajar humanistik, yaitu peserta didik yang tidak mau 

memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar dan cenderung 

egois atau meemntingkan diri sendiri.
3
 

 Berangkat dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sama seperti teori 

belajar lainnya teori belajar humanistik juga memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing, akan tetapi melihat kelebihan-kelebihan dan kekurangan dalam 

teori ini dapat diketahui bahwa teori belajar ini betul- betul menekankan 

pembelajaran yang bermakna agar peserta didik mampu mengoptimalkan potensi-

potensi yang ada dalam dirinya. 

Adapun cara penerapan teori belajar humanistik yakni: 

a. Merumuskan tujaun belajar yang jelas. 

b. Mengusahakan partisipasi aktif peserta didik melalui kontrak belajar yang 

bersifat jelas, jujur dan positif. 

c. Mendorong peserta didik mengembangkan kesanggupannya untuk belajar atas 

inisiatif sendiri. 

d. Mendorong peserta didik untuk peka berpikir kritis, memaknai proses belajar 

secara mandiri. 

e. Peserta didik bebas untuk mengemukakan pendapat, memilih pilihannya, 

melakukan hal yang diinginkan, dan menanggung risiko perilaku yang 

ditunjukkan. 

                                                           
3
M. Thobroni Kota, Belajar dan Pembelajaran, (Cet. I: Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 

2015) h.147-148. 
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f. Pendidik menerima peserta didik apa adanya, berusaha memahami jalan 

pikirannya, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong peserta didik 

untuk bertanggung jawab atas segala risiko perbuatan atau proses belajarnya. 

g. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk maju sesuai dengan 

kecepatannya dan tidak mengukur kemampuan setiap peserta didik sama. 

h. Evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi peserta 

didik.
4
 

Berdasarkan penjelasan di atas maka kita dapat mengetahui bahwa 

penerapan teori belajar humanistik dapat dikolaborasikan dengan beberapa model 

pembelajaran yang dapat mempermudah pencaPAIan dalam penerapan 

pembelajaran humanistik. 

B.   Minat Belajar 

1. Pengertian Minat Belajar 

Secara bahasa minat berati “kecenderungan hati yang tinggi terhadap 

sesuatu
5
. Menurut Slameto minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

mengenang dan memperhatikan beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati 

seseorang, diperhatikan secara terus menerus dengan disertai rasa senang.
6
 Maka 

dari beberapa pengertian di atas, maka adapun minat belajar ialah suatu keadaan 

peserta didik untuk menerima, memperhatikan apa yang diajarkan dimana peserta 

didik tersebut dengan ia merasakan suatu kesenangan, kegembiraan pada dirinya. 

Minat belajar adalah kecenderungan peserta didik terhadap aspek belajar, 

minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian mengingatnya.
7
 

                                                           
4
M. Thobroni Kota, Belajar dan Pembelajaran, h.148-149. 

5
Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 583. 

6
Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya, (Cet. VI; Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 58. 
7
Kompri. Motivasi Pembelajaran, Perspektif Pendidik dan Peserta didik, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 268-269. 
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Adapun yang dimaksud minat belajar adalah kebutuhan akan isi pelajaran. Makin 

rendah minat belajar peserta didik pada pelajaran maka akan semakin rendah 

keaktifan dan kreatifitas peserta didik yang dapat dicapai. Berdasarkan hasil 

penelitian psikologi menunjukkan bahwa kurangnya minat belajar dapat 

mengakibatkan kurangnya rasa ketertarikan pada suatu bidang tertentu, bahkan 

dapat melahirkan sikap penolakan kepada pendidik. Minat merupakan salah satu 

faktor yang dapat memengaruhi usaha yang dilakukan seseorang. Minat yang kuat 

akan menimbulkan usaha yang gigih serius dan tidak mudah putus asa dalam 

menghadapi tantangan. Jika seorang peserta didik memiliki rasa ingin belajar, ia 

akan cepat dapat mengerti dan mengingatnya. 

Dalam hubungannya dengan pemusatan perhatian minat mempunyai 

peranan dalam melahirkan perhatian yang serta merta, memudahkan terciptanya 

pemusatan perhatian, dan mencegah gangguan perhatian dari luar terus belajar.
8
 

Oleh karena itu minat mempunyai pengaruh yang besar dalam belajar 

karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta 

didik maka peserta didik tersebut tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, sebab 

tidak ada daya tarik baginya. Sedangkan bila bahan pelajaran itu menarik minat 

peserta didik, maka ia akan mudah dipelajari dandisimpan karena adanya minat 

sehingga menambah kegiatan belajar. Fungsi minat dalam belajar lebih besar 

sebagai motivating force, yaitu sebagai kekuatan yang mendorong peserta didik 

untuk belajar. Peserta didik yang berminat pada pelajaran akan tampak terdorong 

terus untuk tekun belajar, berbeda dengan peserta didik yang sikapnya hanya 

menerima pelajaran. Mereka hanya tergerak untuk mau belajar, tetapi sulit untuk 

terus tekun karena tidak ada pendorongnya. Oleh sebab itu untuk memperoleh 

                                                           
8
Kompri. Motivasi Pembelajaran, Perspektif Pendidik dan Peserta didik, h. 269-270. 
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hasil yang baik dalam belajar seorang peserta didik harus mempunyai minat 

terhadap pelajaran sehingga akan mendorong ia untuk terus belajar. 

2. Jenis-jenis Minat Belajar 

Minat belajar dibagi menjadi enam jenis menurut Djaali, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Realistis 

Orang yang realistis biasanya mapan, kasar, praktis, berfisik kuat, dan 

sering sangat atletis, memiliki koordinasi otot yang baik dan terampil. Namun, ia 

kurang mampu menggunakan medium komunikasi verbal dan kurang memiliki 

keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Realistis artinya bahwa seseorang 

tidak selalu memikirkan sesuatu terlalu tinggi, tetapi semampunya. Bersikap 

sewajarnya sesuai dengan kondisi saat itu. 

b. Investigatif  

Orang yang berorientasi keilmuan. Umumnya berorientasi pada tugas, 

instrospektif, dan asosial, lebih menyukai memikirkan sesuatu dari pada 

melaksanakannya, memiliki dorongan kuat untuk memahami alam, menyukai 

tugas-tugas yang tidak pasti, suka bekerja sendirian, kurang pemahaman dalam 

kepemimpinan akademik dan intelektualnya. Menyatakan diri sendiri sebagai 

analisis, selalu ingin tahu, bebas, dan bersyarat dan kurang menyukai pekerjaan 

yang berulang. 

c. Artistik  

Orang artistik menyukai hal-hal yang terstruktur, bebas, memiliki 

kesempatan bereaksi, sangat membutuhkan suasana yang dapat mengekspresikan 

sesuatu individual, sangat kreatif dalam bidang seni serta musik. Meskipun bebas 

artistik tetap memiliki kesempatan untuk bereaksi dan tetap terstuktur. 
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d. Sosial  

Pada tipe ini bertanggung jawab, berkemanusiaan, suka alim, suka bekerja 

dalam kelompok, senang menjadi pusat perhatian kelompok, memiliki 

kemampuan verbal, terampil bergaul, memhhindari pemecahan masalah secara 

intelektual, suka memecahkan masalah yang ada kaitannya dengan perasaan, 

menyukai kegiatan menginformasikan, melatih dan mengajar. 

e. Enterprising  

Tipe yang cenderung menguasai atau memimpin orang lain, memiliki 

keterampilan verbal untuk berdagang, memiliki kemampuan untuk mencaPAI 

tujuan organisasi, agresif, percaya diri, dan umumnya sangat aktif. 

f. Konvensional  

Menyukai lingkungan yang sangat tertib, menyenangi komunikasi verbal, 

senang kegiatan yang berhubungan dengan angka, sangat efektif menyelesaikan 

tugas yang berstruktur tetapi patuh, praktis, senang, tertib, efisien, mereka 

mengindentifikasi dengan kekuasaan dan materi.
9
 

Dari penjelajasan di atas, dapat diketahui bahwa, ada enam jenis minat 

belajar yaitu: realistis, investigative, artistik, sosial, enterprising, dan 

konvensional. 

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Belajar 

Menurut Taufani, tiga faktor yang yang mendasari timbulnya minat yaitu: 

a. Faktor Dorongan Dalam 

Dorongan dari individu itu sendiri, sehingga timbul minat untuk 

melakukan aktivitas atau tindakan tertentu untuk memenuhinya. Contohnya 

dorongan untuk belajar dan menimbulkan minat belajar. Dorongan dalam ini 

hanya didapatkan dari individu itu sendiri. 

                                                           

9
Djali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 122 
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b. Faktor Motivasi Sosial  

Faktor dimana menekankan pada suatu aktivitas agar dapat diterima dan 

diakui oleh lingkungannya. Minat ini merupakan semacam kompromi pihak 

individu dengan lingkungan sosialnya. Misalnya minat pada studi karena ingin 

mendapatkan suatu penghargaan. 

c. Faktor Emosional 

Faktor emosional selalu menyertai seseorang dalam berhubungan dengan 

objek minatnya. Kesuksesan seseorang pada suatu aktivitas disebabkan karena 

adanya perasaan suka atau puas, sedangkan kegagalan akan menimbulkan suatu 

perasaan tidak senang dan mengurangi minat seseorang terhadap kegiatan yang 

bersangkutan.
10

 

C. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam 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.
11

 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

 Pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam islam yaitu 

untuk menciptakan pribadi-pribadi  hamba Allah yang selalu bertaqwa kepadan-

Nya sebaimana firman Allah swt. QS al-Hujurat/49:13 

ا۟ إِىَّ  كُنْ شُعىُباً وَقبََآَٰئِلَ لِتعََارَفىَُٰٓ ٌَٰ ي ذكََرٍ وَأًُثىَٰ وَجَعَلْ كُن هِّ ٌَٰ َٰٓأيَُّهَا ٱلٌَّاسُ إًَِّا خَلَقْ يَٰ

َ عَلِينٌ خَبِير ِ أتَقَْىٰكُنْْۚ إِىَّ ٱللََّّ (١۳)أكَْرَهَكُنْ عٌِدَ ٱللََّّ  

                                                           

10
Aritong, Membangkitkan Minat Belajar  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 63 

11
Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi 

(Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 130. 
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Terjemahnya: 

Hai Manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

takwa, diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.
12

 

Allah Swt. menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, 

menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa bangsa agar manusia itu 

bertakwa dan manusia yang bertakwa akan memiliki derajat yang mulia di sisi 

AllahSwt.  

Tujuan pendidikan Islam juga ialah agar rajin dalam beribadah dan 

beramal saleh, maka dari itu tujuan Allah Swt menciptakan manusia di muka bumi 

ini sebagaimana firman Allah swt QS. Adh-Dzariyat/51:56 

ًسَ إلَِّْ  (۵٦) لِيَعْبدُوُىِ وَهَا خَلَقْتُ ٱلْجِيَّ وَٱلِْْ  

Terjemahnya: 

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-ku.
13

 

Tujuan Allah Swt, menciptakan makhluk yaitu agar mereka mengabdi 

kepada Allah Swt, dengan kata lain agar menjauhi larangannya dan melaksanakan 

perintah Dan mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat.
14

 Selain 

itu, pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk menumbuhkan 

                                                           

12
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 517. 

13
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 523.  

14
Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, 

(Cet.1 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.), h. 8. 
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dan meningkatkan  keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang Agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketaqwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
15

 

 Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa salah satu tujuan 

diciptakannya manusia yaitu agar mengabdi kepada Allah SWT. dan menjadi 

sebaik-baik hamba atau dengan kata lain agar menjadi muslim yang baik. Muslim 

yang baik dapat dicapai dengan mengetahui, memahami serta mengamalkan 

segala pedoman atau aturan-aturan dalam kehidupan sesuai ajaran Islam atau 

dengan kata lain menjadi manusia yang terus memperbaiki diri, terus belajar dan 

terus mendalami ajaran islam akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaaan 

kepada Allah SWT. 

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam  

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik 

kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. 

b. Penanaman Nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagian hidup di 

dunia dan 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. 

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

kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                           

15
Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi 

(Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004), h. 135. 
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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 fungsional.  

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

di bidang Agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.
16

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi 

pendidikan Agama Islam yaitu sebagai kontrol bagi manusia agar tidak salah arah 

atau dengan kata lain selalu berada pada jalan yang lurus sesuai ajaran Islam. 

                                                           

16
Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi 

(Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004), h. 134. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Menurut Hilway penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode 

objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan 

dalil atau hukum.
1
  

Berdasakn penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian 

merupakan suatu proses pencarian kebenaran yang dilakukan sesorang untuk 

tujuan tertentu berdasarkan metode objektif yang jelas sehingga dapat 

memperoleh jawaban ilmiah atau sesuai fakta.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  ex-post facto. 

Penelitian ex-post facto merupakan penelitian yang variabel-variabel bebasnya 

telah terjadi perlakuan, atau treatment tidak dilakukan pada saat penelitian 

berlangsung, sehingga penelitian ini biasanya dipisahkan dengan penelitian 

eksperimen.
2
 Arti ex-post facto, yaitu “dari apa dikerjakan setelah kenyataan”, 

maka penelitian ini disebut sebagai penelitian sesudah kejadian. Pada penelitian 

ini variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable) 

telah dinyatakan secara eksplisit.
3
 

Dapat disimpulkan penelitian ini dilakukan setelah terjadi perlakuan 

sebelumnya sehingga peneliti tidak perlu lagi melakukan perlakuan, cukup dengan 

menentukan variabel bebas dan variabel terikat untuk kemudian dihubungkan 

                                                           

1
Muri Yusuf, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan 

(Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 64. 

2
Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 164.  

 
3
Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan, (Cet. II, Bandung: Alfabeta, 2011), h. 

35-36.  
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sebagai penelitian relasi atau diprediksi jika variabel bebas mempunyai pengaruh 

tertentu pada variabel terikat. 

Kerlinger mendefinisikan penelitian ex-post facto adalah penemuan 

empiris yang dilakukan secara sistematis, peneliti tidak akan melakukan control 

terhadap variabel-variabel bebas karena manifestasinya sudah terjadi atau 

variabel-variabel tersebut inheren tidak dapat dimanipulasi.
1
  

Pada penelitian ini, keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat, sudah terjadi secara alami dan telah dinyatakan secara eksplisit, untuk 

kemudian dihubungkan sebagai penelitian relasi atau diprediksi jika variabel 

bebas mempunyai pengaruh tertentu pada variabel terikat. Variabel bebas dan 

variabel terikat memiliki hubungan satu sama lain.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone. 

Pertimbangan dari pemilihan lokasi penelitian ini adalah didasarkan pada 

kesempatan, biaya, waktu, alat dan tenaga yang peneliti miliki selaku pihak yang 

melakukan penelitian. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian yang lebih mendasar 

ialah dapat bekerjasama dengan pihak sekolah terutama pendidik kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone. 

B. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya. Semua hal yang menjadi objek dalam penelitian 

baik itu jumlahnya ada dua ataupun lebih.
2
  

                                                           
1
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Peneltian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula  (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 168.    

2
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D),  

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 60.    
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Variabel independen atau yang biasa disebut variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Variabel dependen atau yang biasa disebut variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas.
1
 

Sedangkan dalam variabel penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel 

yang akan dianalisis, yaitu: 

a. Variabel Independen 

Variabel bebas (Independen Variabel) adalah Penerapan Teori Belajar 

Humanistik. Variabel ini dilambangkan dengan “X”. 

b. Variabel Dependen 

Variabel terikat (Dependen Variabel) adalah Minat Belajar PAI. Variabel 

ini dilambangkan dengan “Y”. 

2. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma sederhana. 

Paradigma sederhana adalah paradigma dimana penelitian terdiri atas satu variabel 

bebas dan satu variabel terikat.
2
 Desain penelitian dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan: 

X= Penerapan Teori Belajar Humanistik 

Y= Minat Belajar PAI 

 

                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D), 

h. 61.    

2
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 61   

Y X 
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C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada filsafat positivistic, yakni suatu ajaran 

filsafat yang memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, 

relative tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab 

akibat. Terlebih juga memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, obyektif, terukur, rasional, 

dan sistematis dimana data penelitian ini lebih berupa angka-angka sehingga 

terukur, dapat diklasifikasikan, dan dianalisis menggunakan statistik (deskriptif 

dan inferensial). Untuk mengetahui hasil dari pengolahan data statistik deskriptef 

dan statistik inferensial dapat dilakukan pengolahan data melalui aplikasi SPSS 

21. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Jonathan Sarwono populasi adalah kesatuan yang mempunyai 

karakteristik yang sama dimana sampel akan kita tarik. Menurut Suharsimi 

Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
3
 Sedangkan menurut 

Nawawi populasi adalah keseluruhan subyek yang terdiri dari manusia, benda-

benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi 

sebagai sumber.
4
 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 

seluruh subjek yang akan digunakan dalam penelitian baik itu manusia, benda, 

tumbuhan dan lain-lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta 

didik yang belajar di kelas VIII SMP Negeri 1 Salomekko, Kabupaten Bone yang 

berjumlah 148 orang. Populasi sebanyak 148 peserta didik ini diperoleh 

                                                           

3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (2013), h. 173. 

4
Tukiran Taniredja & Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif, Sebuah Pengantar 

(Cet.I; Bandung; Alfabeta, 2011), h. 33. 
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berdasarkan 5 rombongan belajar di kelas VIII pada Sekolah tersebut. 

Tabel 3.1  

Kelas Rombel Laki-Laki Perempuan Jumlah 

KELAS VIII A 8 15 17 32 

KELAS VIII B 8 15 17 32 

KELAS VIII C 8 11 17 28 

KELAS VIII D 8 14 14 28 

KELAS VIII E 8 14 14 28 

Jumlah 5 69 79 148 

2.  Sampel 

Menurut Ali sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek 

yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil 

dengan menggunakan teknik tertentu.
5
 Sedangkan menurut Jonathan Sarwono 

sampel ialah sebagian kecil dari populasi yang kita gunakan sebagai obyek riset 

kita. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
6
 Selain itu Arikunto mendefinisikan pengertian sampel sebagai 

berikut: 

“Sampel adalah sebagian dari hasil populasi yang diteliti. Apabila subjeknya 
kurang dari 100 lebih baik diambil semua dan apabila subjeknya lebih besar dari 
100 dapat diambil antara 10%-15% atau lebih besar dari 100 dapat diambil dari 
jumlah populasinya.”

7
 

Berdasarkaan uraian tersebut maka penulis mengambil sebagian sampel 

untuk mewakili populasi yang ada, dan memudahkan memperoleh data yang 

kongkrit dan relevan dari sampel. Adapun teknik sampling yang digunakan oleh 

peneliti adalah teknik  Random sampling yai tu  teknik penentuan atau pemilihan 

sampel untuk tujuan tertentu atau sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. 

                                                           
5
Tukiran Taniredja & Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif, Sebuah Pengantar, h. 

34. 

6
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantiatif, Kualiatif, dan R&D, h. 

118. 

7
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, h. 109. 
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Dalam penentuan sampel biasanya didasarkan atas kriteria tertentu atau 

pertimbangan tertentu dari peneliti tentang tujuan yang akan dicaPAI.
8
 Jadi teknik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random sampling dan yang menjadi 

sampel pada penelitian ini adalah kelas VIII A dengan jumlah 32 orang yang 

terdiri dari 15 laki-laki dan 17 perempuan.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 

metodepengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah: 

1. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Hal yang perlu diingat oleh peneliti adalah bahwa angket hanya bisa digunakan 

untuk memperoleh data berupa pendapat atau persepsi responden tentang suatu 

masalah, dan penggunaanya tidak dengan berhadapan langsung (face to face) 

dengan responden. . Skala pengukuran yang dapat digunakan dari angket adalah 

skala likert. Skala likert adalah skala yang umum digunakan dalam angket dan 

merupakan skala yang paling banyak di gunakan dalam riset penerapan survei.
9
 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, 

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang 

dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Indikator dari kedua variabel yang telah 

                                                           
8 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian, h. 70. 

9
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. XXII, Bandung: Alfabeta, 2015), h. 199. 
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ditentukan dibuatkan pernyataan atau pertanyaan pilihan. Instrumen penelitian 

dalam skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda.  

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, 

sudah berlalu atau data sekunder. Pengambilan data secara dokumentasi bisa 

untuk data dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 

cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dalam bentuk gambar misalnya foto, gambar 

hidup, sketsa dan lain-lain.
10

  

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data 

atau informasi yang berhubungan dengan penelitian. Instrumen yang akan 

digunakan peneliti antara lain: 

1. Angket 

Angket merupakan alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan yang 

akan diberikan seseorang untuk memberikan respon sesuai dengan permintaan, 

atau digunakan untuk mengumpulkan data tentang pendapat atau persepsi 

responden tentang objek yang diteliti. Adapun kisi-kisi instrument angket yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi angket tentang Teori belajar Humanistik pada 
pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone 

Variabel 
Penelitian 

Indikator No Item Soal 
 

Jumlah 

 
Teori Belajar 

Humanistik pada 
pembelajaran PAI 

Tahap Physiological 
Needs 

 

1, 2, 9, 10, 17 5 

Tahap Security 
Needs 

 

3, 4, 11, 12, 18 5 

                                                           

10
Sulaiman  Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian,  (Gowa: Al- Maida 

Pres, 2019) h. 97. 
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Tahap Sosial Needs 

5, 6, 13, 14, 19 5 

 
Tahap Esteem Needs 

7, 8, 15, 16, 20 5 

Jumlah 
 

20 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi angket tentang minat belajar pada pembelajaran PAI di 

SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone 

Variabel 

Penelitian 

Indikator No Item Soal 

 

Jumlah 

 
Minat Belajar pada 

pembelajaran PAI 

Ketertarikan 

 

1, 2, 9, 10, 17 5 

Perhatian 

 

3, 4, 11, 12, 18 5 

Motivasi 
 

5, 6, 13, 14, 19 5 

Pengetahuan 
 

7, 8, 15, 16, 20 5 

Jumlah 
 

20 

Alternatif jawban 

Alternatif  jawaban Skor untuk 

pernyataan positif (+) 

Skor untuk penyataan 

negatif (-) 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

 Maksud dari table Alternatif jawaban diatas yaitu untuk perntaraan positif 

ketika responden memilih jawaban sangat setuju (SS) artinya memperoleh skor 4 

dan untuk pernyataan negatif ketika responden memilih jawaban sangat tidak 

setuju (STS) artinya memperoleh skor 4, begitu pula sebaliknya. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai 

data yang dibutuhkan selama proses penelitian, baik itu dokumen tentang profil 
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sekolah, pendidik, lembar penilaian peserta didik dan sebagainya. Dalam hal ini, 

peneliti menggunakan foto-foto untuk memperoleh dan menyimpan sebagai bukti 

penelitian. 

G. Validitas dan Realibilitas Instrumen Penelitian 

1. Validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.
11

  

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah 

disusun dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. 

Validitas suatu instrument akan menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur 

yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok 

pengukuran.
12

 Untuk mengetahui tingkat validitas suatu instrument penelitian, 

maka sebelum instrument tersebut digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba 

dan hasilnya dianalisis. 

Untuk menguji tingkat validitas instrument penelitian atau alat pengukur 

data dapat digunakan teknik korelasi product moment dari Pearson dengan rumus 

sebagai berikut: 

   rxy= 

                

√                              
  

Keterangan: 

rxy  = koefisien validitas item yang dicari. 

  X = skor responden untuk tiap item. 

  Y = total skor tiap responden dari seluruh item 

                                                           

11
Nurul Magfirah,”Pengaruh Tutor Sebaya Terhadap Keterampilan Membaca Al-Qur’an 

Mahapeserta didik Prodi PGMI FTK UIN Alauddin Makassar” Skripsi (Fak. Tarbiyah dan 

Kependidikan Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2018), h. 41. 

12
Gunawan Sudarmanto, Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS (Cet. I; 

Yogyakarta: Graha Ilmu,  2005),h. 77-78. 
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  ΣX  = jumlah skor dalam distribusi X. 

  ΣY  = jumlah skor dalam distribusi Y. 

      = jumlah kuadrat masing-masing skor X. 

      = jumlah kuadrat masing-masing skor Y. 

2. Realibilitas 

Reliabilitas berkenaan dengan tingkat ketetapan hasil pengukuran. Suatu 

instrument memiliki tingkat reliabilitas yang memadai, bila instrument tersebut 

digunakan mengukur aspek yang diukur beberapa kali hasilnya sama atau relatif 

sama.
13

 

Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi atau dapat 

dipercaya, apabila alat ukur tersebut stabil sehingga dapat diandalkan 

(dependability) dan dapat digunakan untuk meramalkan (predictability). Dengan 

demikian, alat ukur tersebut akan memberikan hasil pengukuran yang tidak 

berubah-ubah dan akan memberikan hasil yang serupa apabila digunakan berkali-

kali.
14

 Uji reliabilitas yang digunakan adalah koefisien reliabilitas internal dari 

Alpha. Adapun rumus alpha yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

    r11=   
 

   
 [1- 

      

   
] 

keterangan: 

  r11  = nilai reabilitas 

     = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

    = varians total 

K  = jumlah item.
15

 

                                                           
13

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. IX; Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya,  2013),h. 228. 

14
R.Gunawan Sudarmanto, Analisis  Regresi Linear Ganda dengan SPSS, h. 89. 

15
Hartono, Analisis Item Instrumen, (Cet. I; Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing, 2015),h. 

109.   
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Kemudian membandingkan rhitung dengan rtabel polled varians dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika rhitung lebih besar dari rtabel maka reliabel. 

2) Jika rhitung lebih kecil dari rtabel maka tidak reliabel.
16

 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Dengan data kuantitatif 

beralasan bahwa metode pembiasaan dan penanaman nilai-nilai agama islam 

dapat diukur dalam bentuk angka, sehingga memungkinkan digunakan teknik 

analisis statistik. 

Untuk mengetahui penelitian yang benar dan valid diperlukan analisis data 

yang valid. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data dalam 

bentuk angka-angka yang dihasilkan melalui rumus statistik dan pengolahan-

pengolahan data yang akan diperoleh kesimpulan angka, table dan sebagainya. 

Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan ini dengan mengelompokkan data 

berdasarkan variabel, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan guna menjawab rumusan masalah yang ada, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini akan dianalisis dengan teknik statistik deskriptif dan statistik 

inferensial dengan menggunakan aplikasi SPSS 21. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Agus Riyanto analisis deksriptif ialah analisis yang menggambarkan 

suatu data yang akan dibuat baik sendiri maupun secara kelompok. Tujuan 

analisis deksriptif untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual 

                                                           
16

Hartono, Analisis Item Instrumen, h. 134. 
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dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki 

atau diteliti. Adapun langkah-langkah untuk analisis data statistik deksriptif 

adalah: 

a. Tabel distribusi frekuensi 

1) Mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar 

2) Menentukan jangkauan (range) dari data  

Jangkauan = Data terbesar - data terkecil. 

3) Menentukan panjang interval kelas 

Panjang interval kelas (i) = 
            

                  
 

4) Menetukan batas bawah kelas pertama 

Batas bawah kelas pertama biasanya dipilih dari data terkecil atau data 

terkecil yang berasal dari pelebaran jangkauan (data yang lebih kecil dari 

data terkecil) dan selisihnya harus kurang dari panjang interval kelasnya. 

b. Menghitung rata-rata skor (Mean) 

 ̅  
∑      

 
   

∑   
 
   

 

Keterangan: 

 ̅ :  Mean untuk data bergolongan 

∑   
 
    : Jumlah frekuensi 

   : skor yang diperoleh 

c. Menghitung nilai standar deviasi 

  √
∑     ̅  

   
 

    Keterangan:  

    : standar deviasi 



39 
 

 

   : masing-masing data 

 ̅  : rata-rata 

   : jumlah sampel 

d. Persentase (%) nilai rata-rata 

  
 

 
      

Keterangan:  

P : Angka persentase 

f : Frekuensi yang dicari persentasenya 

N : Jumlah responden
17

 

e. Kategori 

Selanjutnya untuk kategori hasil belajar menggunakan rumus kategori: 

                                                

               
 

            Nilai perolehan tertinggi  dikurangi dengan nilai perolehan terendah di bagi 

dengan jumlah kategori. Jumlah kategori di tentukan berdasarkan jumlah pilihan 

(Option). 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Pengujian 

hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan teori 

belajar humanistik terhadap minat belajar PAI di SMP Negeri 1 Salomekko 

Kabupaten Bone, sekaligus untuk melihat besar kecilnya hubungan variabel X 

terhadap variabel Y. 

 

                                                           
17

Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Cet, XIII; Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2014), h. 130. 



40 
 

 

a.) Analisis Regresi Sederhana 

Regresi linear sederhana memperkirakan satu variabel terikat berdasarkan 

satu variabel bebas. Variabel terikat diberi notasi Y dan variabel bebas diberi 

notasi X, sehingga bentuk yang dicari adalah regresi Y atas X. 

Dengan menggunakan persamaan: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = Nilai yang diprediksikan 

a  = Koefisien regresi X 

b  = Koefisien regresi Y 

X = Nilai variable independen
18

 

 

Untuk koefisien-koefisien regresi a dan b dapat dihitung dengan rumus: 

a = 
∑  ∑      ∑   ∑  

  ∑     ∑   
 

 b =   
  ∑   ∑  ∑ 

  ∑     ∑   
 

Keterangan: 

X = Nilai Variabel Independen 

Y = Nilai variabel dependen 

a = Koefisien regresi a 

      b = Koefisien regresi b 

            n = Jumlah sampel 

b) Uji Normalitas 

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov karena uji ini cocok untuk menganaisis data interval 

                                                           
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantiatif, Kualiatif, dan R&D, 

h. 262. 
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seprti skala minat belajar. Pengujian dilakukan pada masing-masing variable 

dengan asumsi bahwa datanya berdistribusi normal. Dengan hipotesis yang 

diajukan yaitu: 

H0: Data Berdistribusi Normal 

Ha: Data Tidak Berdistribusi Normal 

Statistik uji Kolmogorove-Smirnov dapat dihitung dengan menggunakan 

SPSS 21. 

 Uji normalitas data dimaksudkan apakah data-data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian tersebut digunakan rumus  yang 

dirumuskan sebgai berikut: 

  

X
2
hitung = 

∑(  –  ) 

  
 

Keterangan : 

X
2
 = Nilai Chi-kuadrat Hitung 

fo   = Frekuensi hasil pengamatan 

fh    = Frekuensi harapan 

Kriteria pengujian normal bila X
2
hitung lebih kecil dari X

2
tabel, 

sementara X
2
tabel diperoleh dari daftar X

2 
dengan dk = (k-1) pada taraf signifikan 

α = 0,05. 

c) Uji Linearitas (Kelinieran Persamaan Regresi) 

Uji lineritas adalah uji yang memastikan apakah ata yang kita miliki sesuai 

dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengkonfirmasikan 

apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan secara teori sesuai 

atau tidak dengan hasil observasi yang ada. Rumus uji linearitas adalah sebagai 

berikut: 
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Dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembilang n-1 serta 

derajat kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh                berarti data 

linear.
19

 

d) Uji Signifikan (Uji-t) 

Uji t ini digunakan untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya pengaruh 

penerapan teori belajar humanistik terhadap minat belajar PAI di SMP Negeri 1 

Salomekko Kabupaten Bone. Sebelum dilanjutkan dengan menguji yang telah 

ditentukan maka terlebih dahulu dicari kesalahan baku regresi dan kesalahan baku 

koefisien b (penduga b) sebagai berikut: 

1) Untuk regresi, kesalahan bakunya dirumuskan: 

    
√∑ 

 
–    ∑     ∑  

     
 

2) Untuk koefisien regresi b (penduga b) kesalahan bakunya dirumuskan: 

     = 
  

√   –
 ∑  

 

 
 

e)  Penguji Hipotesis 

1) Menentukan formulasi hipotesis 

  :       = 0 (Tidak ada pengaruh X terhadap Y) 

   :   ≠   (Ada pengaruh X terhadap Y) 

2) Menentukan tarat nyata (   dan nilai        

α =  5         
 ⁄  = 0,025 

       

         

3) Menentukan nilai         

   
     

  
 

                                                           
19

Ridwan, Dasar-dasar Statistika (Cet. VIII; Bandung: Alpabeta, 2010), h. 205. 
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Keterangan: 

t= t hitung/hasil regresi 

   = Simpangan baku kesalahan baku.
20

 

                                                           
20

M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 2 Statistik Inferensial (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), h. 227. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan 

sebelumnya yang dapat menuangkan hipotesis. Penelitian ini dilakukan di SMP 

Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

adakah pengaruh penerapan teori belajar humanistik terhadap minat belajar PAI di 

SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone.  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Salomekko 

Kabupaten Bone dengan jumlah populasi sampel 148 peserta didik, maka 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Gambaran Umum SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone 

a. Sejarah SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone 

Pendidikan nasional adalah suatu amanat yang telah diatur secara eksplisit 

dalam undang-undang Dasar 1945. hal ini dapat dilihat pada pembukaan Undang-

undang Dasar 1945 Alinea IV yang berbunyi  “...Mencerdaskan kehidupan 

bangsa...” selanjutnya pada bagian batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 

disebutkan dalam pasal 31 ayat 1 berbunyi “ tiap –tiap warga negara berhak 

mendapa  t pengajaran”. Mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya. Sementara itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencer daskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman . 
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SMP Negeri I Salomekko Kabupaten Bone telah berusia sekitar 30 tahun, 

dimana SMP ini berawal dari kelas jauh SMP Negeri I Kajuara yang lokasinya 

kurang lebih 10 km dari Kecamatan Salomekko. SMP Negeri I Salomekko 

Kab.Bone letak geografisnya sangat strategis, karena letaknya berada di ibu kota 

kecamatan yang terletak ± 60 km dari ibu kota Kabupaten Bone kearah selatan. 

Letak sekolah yang jauh dari keramaian sangat mendukung proses kegiatan 

belajar mengajar SMP Negeri I Salomekko ini  adalah salah satu Sekolah Negeri 

yang dapat didukung oleh beberapa SD dan MIS yang ada di Kecamatan 

Salomekko bahkan sebagian  SD dan MIS dari Kecamatan tetangga yakni 

Kecamatan Tonra. 

Kondisi ekonomi nasional yang akhir-akhir ini cenderung tidak stabil, 

ditandai dengan semakin melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, sangat 

berpengaruh sekali terhadap dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di SMP 

Negeri 1 Salomekko yang mayoritas mata pencaharian orang tua / wali muridnya 

adalah petani , nelayan dan pedagang. 

Namun meskipun kondisi ekonomi masyarakat yang demikian ini, tidak 

menjadi penghalang bagi orang tua / wali murid  untuk menyekolahkan anaknya, 

sebagai wujud kesadarannya pada program pemerintah dalam menyukseskan 

wajib belajar 9 tahun, sehingga setiap tahun animo lulusan SD/MI untuk masuk di 

SMP Negeri 1 Salomekko selalu melebihi daya tampung. 

Di kecamatan Salomekko terdapat 4 sekolah tingkat menengah pertama, 

dan 2 MTs. Hal ini sangatlah mendukung untuk berkompetisi positif dengan tidak 

mengesampingkan segi kebersamaan, sebagai ciri khas masyarakat dilingkungan 

pedesaan, yang pada ahirnya akan tecipta situasi yang aman yang sangat 

dibutuhkan dalam dunia pendidikan. 

Diharapkan 1 tahun yang akan datang kondisi masyarakat Salomekko 

akan meningkat lagi kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, untuk membekali 

anak dalam menghadapi era globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 
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b. Identitas SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone 

 Nama Sekilah  : SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone 

 Tahun Berdiri  : 30-07-1990 

 No. SK Pendirian : 30-07-1990 

 Luas Sekolah  : 3m
2 

 NSM/NNS  :- 

 NPSN   : 40302543 

 Status Sekolah  : Negeri 

 Waktu Belajar  : Pagi SamPAI Siang 

 No. Tlp.   : 04822425858 

 Alamat   : Kelurahan Pancaitana 

 Kelurahan   : Pancaitana 

 Kecamatan   : Salomekko 

 Kabupaten  : Bone 

 Provinsi  : Sulawesi Selatan 

 Kode Pos  : 92775 

 Web   : https//smpn1salomekko.com 

 Email   : smpn1salomekko@gmail.com 

 NPWP   :- 

 Latitide (Lintang) :  -4.9885 

 Longitude (Bujur) : 120.2753 

c. Visi dan Misi SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone 

Visi:  

 “Berprestasi, Terdidik, Berkarakter Berdasarkan Iman dan Takwa Serta Ramah 

Lingkungan.” Adapun Indikator visi SMP Negeri 1 Salomekko adalah: 
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1) Unggul dalam iman dan takwa 

2) Unggul dalam karakter dan berakhlak mulia 

3) Unggul dalam proses pembelajaran 

4) Unggul dalam prestasi akademik dan non akademik 

5) Unggul dalam pencaPAIan nilai UN dan US 

6) Unggul dalam pelayanan dan manajemen sekolah 

7) Unggul dalam sarana dan prasarana 

8) Memiliki lingkungan sekolah yang nyaman untuk belajar. 

Misi:  

1) Mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan cerdas, terampil, 

berkarakter, beriman dan bertakwa. 

2) Mewujudkan kelengkapan kurikulum berbasis kompetensi. 

3) Mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif  dan efisien. 

4) Mewujudkan peningkatan kinerja dan kompetensi tenaga pendidik dan 

kependidikan yang profesional. 

5) Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan inovatif 

serta lingkungan sekolah yang nyaman. 

6) Mewujudkan pelayanan dan pengembangan inplementasi manajemen 

sekolah yang maksimal. 

7) Mewujudkan pembiayaan pendidikan dengan prinsip berkeadilan, 

transparan dan akuntabel. 

8) Mewujudkan sistem penilaian bermutu tinggi. 

9) Mewujudkan Lingkungan sekolah yang bersih, rindang, indah dan nyaman, 

serta sehat, harmoni, aman dan tertib (BERIMAN dan SEHATI) 

10) Mewujudkan kesadaran akan pentingnya pelestarian fungsi-fungsi 

lingkungan, mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. 

11) Menumbuh kembangkan kesadaran warga sekolah akan pentingnya 

kelestarian alam. 

12) Melaksanakan pembinaan terhadap nilai – nilai budaya ramah lingkungan. 
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d. Data Peserta Didik SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone 

Tabel 4.2 

No Nama Rombel 
Tingkat 

Kelas 

Jumlah Siswa 

L P Total 

1 KELAS IX A 9 16 17 33 

2 KELAS IX B 9 16 17 33 

3 KELAS IX C 9 19 16 35 

4 KELAS IX D 9 13 18 31 

5 KELAS IX E 9 13 15 28 

6 KELAS VIII A 8 15 17 32 

7 KELAS VIII B 8 15 17 32 

8 KELAS VIII C 8 11 17 28 

9 KELAS VIII D 8 14 14 28 

10 KELAS VIII E 8 14 14 28 

11 KELAS VII A 7 16 17 33 

12 KELAS VII B 7 15 15 30 

13 KELAS VII C 7 13 18 31 

14 KELAS VII D 7 13 12 25 

15 KELAS VII E 7 12 13 25 

 Jumlah  215 237 452  

 

e. Data Sarana Dan Prasarana di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone 

Tabel 4.3 

No. Sarana Dan Prasarana Keterangan 

1. Ruangan Kelas Baik 
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2. Kantor Baik 

3. Ruang Kepala Sekolah Baik 

4 Ruangan Wakasek Baik 

5 Ruangan Guru Baik 

6 Perpustakaan  Baik 

7 Tempat Ibadah/ Mesjid Baik 

8 Lab Komputer Baik 

9 Lab Sains Baik 

10 Koperasi Baik 

11 Kantin Baik 

12 Ruangan Osis Baik 

14 Ruangan Kegiatan Ekstra 

Kurikuler 

Baik 

15 Pengamanan CCTV Kurang Baik 

16 Toilet Baik 

17 Fasilitas Olahraga Kurang Bagus 

 

2.  Penerapan Teori Belajar Humanistik dalam pembelajaran PAI di Kelas 

VIII SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone 

Hasil analisis data penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran 

PAI dengan jumlah sampel 32 orang dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.4 

Responden Skor 

Responden 1 70 

Responden 2 67 

Responden 3 53 

Responden 4 75 

Responden 5  57 

Responden 6 45 

Responden 7 72 

Responden 8 50 

Responden 9 71 
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Responden 10 61 

Responden 11 50 

Responden 12 72 

Responden 13 72 

Responden 14 70 

Responden 15 52 

Responden  16 58 

Responden  17 62 

Responden  18 53 

Responden  19 64 

Responden  20 75 

Responden  21 60 

Responden  22 60 

Responden  23 60 

Responden  24 63 

Responden  25 70 

Responden  26 77 

Responden  27 51 

Responden  28 67 

Responden  29 59 

Responden  30 52 

Responden  31 59 

Responden  32 74 

Dari tabel di atas dapat dilihat perolehan skor angket penerapan teori 

belajar humanistik yaitu responden pertama memperoleh skor 70, responden 

2 skor 67, responden 3 skor 53, responden 4 skor 75, responden 5 skor 57,  

responden 6  skor  45,  responden 7 skor 72,  responden  8  skor  50, 

responden 9 skor 71, responden 10 skor 61, responden 11 skor 50, 

responden 12 skor 72, responden 13 skor 72, responden 14 skor 70, 
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responden 15 skor 52, responden 16 skor 58, responden 17 skor 62, 

responden 18 skor 53, responden 19 skor 64, responden 20 skor 75, 

responden 21 skor 60, responden 22 skor 60, responden 23 skor 60, 

responden 24 skor 63, responden 25 skor 70, responden 26 skor 77, 

responden 27 skor 51, responden 28 skor 67, responden 29 skor 59, 

responden 30 skor 52, responden 31 skor 59, responden 32 skor 74. 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai range hasil angket 

pengaruh pengaruh penerapan teori belajar humanistik sebersar 32, Nilai 

maksimum dari hasil angket pengaruh penerapan teori belajar humanistik yaitu 

77. Sedangkan nilai minimum adalah nilai terendah dari hasil engket pengaruh 

penerapan teori belajar humanistik sebesar 45. 

Rata-rata (mean) merupakan ukuran pusat data yang paling sering 

digunakan. Dalam hal ini rata-rata yang diperoleh sebesar 62.53 untuk pengaruh 

penerapan teori belajar humanistik. Selain itu, diperoleh juga stanar deviasi 

dimana standard deviasi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat 

penyebaran data dari nilai rata-rata sebesar 9,155 dengan varians sebesar 83.805 

untuk pengaruh penerapan teori belajar humanistik. 

Selanjutnya,  untuk melihat bagaimana kategorisasi pengaruh penerapan 

teori belajar humanistik, maka peneliti membuatnya dalam tabel distribusi 

frekuensi dengan menggunakan rumus kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.5Descriptive Statistics 

 N  Range  Minimum  Maximum Mean  Std. Deviation Variance  

Teori Humanistik 32 32 45 77 62.53 9.155 83.805      

Valid N (listwise) 32 
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Rumus kategori = 
                 

               
 =  

     

 
 = 

  

 
 = 10.66 dibulatkan 

menjadi 11. 

Tabel 4.6 

Kategorisasi  Penerapan Teori Belajar Humanistik 

No Interval Kategori Frekuensi Presentase 

1. 45-55 Rendah 8 25% 

2. 56-66 Sedang 11 34.37% 

3. 67-77 Tinggi 13 40.63% 

   32 100% 

Adapun jawaban dari responden dalam kategori penerapan teori belajar 

humanistik dapat dibagi menjadi 3 yaitu, rendah, sedang, dan tinggi. Dari tabel di 

atas dapat diketahui bahwa terdapat 8 orang peserta didik yang berada pada 

kategori rendah (25%), 11 orang peserta didik yang berada pada kategori sedang 

(34.37%) dan 13 orang peserta didik yang berada pada kategori tinggi (40.63%). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, kecenderungan variabel penerapan teori belajar 

humanistik berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 13 orang peserta didik 

dengan persentase (40.63%). 

3. Deskripsi Minat Belajar PAI Peserta Didik Di Kelas VIII SMP Negeri 1 

Salomekko Kabupaten Bone 

Tabel 4.7 

Responden Skor 

Responden 1 69 

Responden 2 67 

Responden 3 57 

Responden 4 76 

Responden 5  67 

Responden 6 59 

Responden 7 69 

Responden 8 57 
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Responden 9 67 

Responden 10 49 

Responden 11 54 

Responden 12  47 

Responden 13 57 

Responden 14 65 

Responden 15 57 

Responden 16 61 

Responden 17 56 

Responden 18 56 

Responden 19 57 

Responden 20 75 

Responden 21 60 

Responden 22 57 

Responden 23 50 

Responden 24 50 

Responden 25 74 

Responden 26 75 

Responden 27 73 

Responden 28 72 

Responden 29 50 

Responden 30 52 

Responden 31 57 

Responden 32 67 

Dari tabel di atas dapat dilihat perolehan skor angket minat belajar PAI 

yaitu responden pertama memperoleh skor 69, responden 2 skor 67, responden 3 

skor 57, responden 4 skor 76, responden 5 skor 67,  responden 6  skor  59,  

responden 7 skor 69,  responden  8  skor  57, responden 9 skor 67, responden 10 

skor 49, responden 11 skor 54, responden 12 skor 4 7, responden 13 skor 5 7, 

responden 14 skor 65, responden 15 skor 57, responden 16 skor 61, responden 

17 skor 56, responden 18 skor 56, responden 19 skor 57, responden 20 skor 75, 

responden 21 skor 60, responden 22 skor 57, responden 23 skor 50, responden 

24 skor 50, responden 25 skor 74, responden 26 skor 75, responden 27 skor 73, 

responden 28 skor 72, responden 29 skor 50, responden 30 skor 52, responden 

31 skor 57, responden 32 skor 67. 
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Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriptif untuk minat belajar peserta 

didik di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone dengan jumlah sampel 32 

peserta didik sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Angket Minat Belajar 

Descriptive Statistics 

 N  Range  Minimum  Maximum Mean  Std. Deviation Variance  

Minat Belajar 32 29 47 76 61.06 9.235 85.286      

Valid N (listwise) 32 

  Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai range hasil angket 

minat belajar PAI sebersar 29, Nilai maksimum dari hasil angket minat belajar 

PAI yaitu 76. Sedangkan nilai minimum adalah nilai terendah dari hasil engket 

pengaruh penerapan teori belajar humanistik sebesar 47. 

Rata-rata (mean) merupakan ukuran pusat data yang paling sering 

digunakan. Dalam hal ini rata-rata yang diperoleh sebesar 61.06 untuk minat 

belajar PAI. Selain itu, diperoleh juga stanar deviasi dimana standard deviasi 

merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat penyebaran data dari nilai 

rata-rata sebesar 9,235 dengan varians sebesar 85.286 untuk minat belajar PAI. 

 

Rumus kategori = 
                 

               
 =  

     

 
 = 

  

 
 = 9.66 dibulatkan 

menjadi 10. 
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Tabel 4.9 

Kategorisasi Minat Belajar PAI 

No Interval Kategori Frekuensi Presentase 

1. 47-56 Rendah 9 28.125% 

2. 57-66 Sedang 10 31.25% 

3. 67-76 Tinggi 13 40.625% 

   32 100% 

Adapun jawaban dari responden dalam kategori minat belajar PAI dapat 

dibagi menjadi 3 yaitu, rendah, sedang, dan tinggi. Dari tabel di atas dapat 

diketahui bahwa terdapat 9 orang peserta didik dengan minat belajar berada pada 

kategori rendah (28.125%), 10 orang peserta didik yang Minat belajarnya berada 

pada kategori sedang (31.25%) dan 13 orang peserta didik yang minat belajarnya 

berada pada kategori tinggi (40.625%). Jadi dapat disimpulkan bahwa, 

kecenderungan variabel minat belajar PAI peserta didik berada pada kategori 

Tinggi yaitu sebanyak 13 orang peserta didik dengan persentase (40.625%). 

4. Pengaruh Penerapan Teori Belajar Humanistik Terhadap Minat PAI di 

Kelas VIII SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone 

Pada bagian ini dikhususkan untuk menjawab rumusan masalah ketiga 

yaitu ada tidaknya pengaruh penerapan teori belajar humanistik terhadap minat 

belajar PAI di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone. Pengolahan data X      

( penerapan teori belajar humanistik) dengan Y (minat belajar PAI) untuk melihat 

besar kecilnya sumbangan (konstribusi) variabel X terhadap variabel Y tersebut. 

Jenis analisis yang digunakan adalah analisis statistik inferensial. Statistik 

inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengaruh penerapan teori belajar 

humnistik terhadap minat belajar PAI di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten 

Bone, dapat diketahui dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Hal ini 

digunakan untuk menarik kesimpulan yang berlaku pada populasi sampel. 
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a. Uji Normalitas  

Uji normalitas berguna untuk mengatasi apakah penelitian yang dilakukan 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal atau 

tidak. Dalam melakukan uji normalitas ini, digunakan pengujian normalitas 

Kolmogorov Smirnov Z dengan Unstandardized Residual dimana termasuk dari 

bagian uji syarat sebelum dilakukannya analisis regresi. Uji normalitas ini 

menggunakan taraf signifikansi 0.05. Jika angka signifikansi (sig.) < 0.05 maka 

data tidak berdistribusi normal. Jika angka signifikansi (Sig.) > 0.05 maka data 

berdistribusi normal. Dalam uji normalitas ini yang di uji adalah nilai residualnya 

karena yang di uji adalah  asumsi normal dalam  regresi bukan normalitas variabel 

secara terpisah.  Tabel 4.10 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 32 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 8.53355030 

Most Extreme Differences Absolute .078 

Positive .078 

Negative -.058 

Kolmogorov-Smirnov Z  .078 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

  



57 
 

 

Berdasarkan tabel 4.10 dari hasil output SPSS di atas, pengujian 

normalitas dilakukan pada penerapan teori belajar humanistik terhadap minat 

belajar PAI dengan taraf signifikan yang ditetapkan adalah = 0.05. Berdasarkan 

hasil pengolahan dengan SPSS 21.0 pada dua variabel yaitu penerapan teori 

belajar humanistik dan minat belajar PAI pada kolom kedua (Unstandardized 

Residual) diperoleh nilai Kolmogorov- Smirnov z sebesar 0.078 dan Asymp. sig. 

Adalah 0.200 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penerapan teori 

belajar humanistik dan minat belajar  PAI berdistribusi normal karena nilai Sig. 

Lebih besar dari taraf sig. Yang telah ditetapkan (0.200 > 0.05). 

b. Uji Linearitas 

Linearitas adalah sifat hubungan antara dua variabel. Uji linearitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang 

linear secara signifikan atau tidak. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat 

dalam analisis korelasi ataupun regresi linear. Pengujian linearitas persamaan 

regresi ditentukan berdasarkan Anova Table menggunakan SPSS 21.0. 

Kesimpulan hasil uji linearitas dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:   

 Tabel 4.11 

    ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

MinatBelajar * 

PenerapanTeoriBelajar

Humanistik 

Between 

Groups 

(Combined) 1934.458 19 101.844 1.722 .169 

Linearity 386.409 1 386.409 6.536 .025 

Deviation from 

Linearity 
1548.049 18 86.003 1.455 .257 

Within Groups 709.417 12 59.118   

Total 2643.875 31    
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Berdasarkan hasil uji linerialitas pada output anova table di atas, diketahui 

bahwa nilai sig. Deviation from linearity sebesar 0.257 karena nilai sig. 0.257 > 

0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh penerapan teori belajar 

humanistik dengan minat belajar PAI berupa garis linear.  

c. Uji Persamaan Regresi Linear S 

Regresi linear adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh 

mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab (X) terhadap 

variabel akibatnya (Y).  

Tabel 4.12 

No. Res X Y XY X
2 

Y
2 

1 70 69 4830 4900 4761 

2 67 67 4288 4489 4489 

3 53 57 3021 2809 3249 

4 75 76 5700 5625 5776 

5 57 68 3876 3249 4624 

6 45 59 2655 2025 3481 

7 72 69 4968 5184 4761 

8 50 57 2850 2500 3249 

9 71 67 4757 5041 4489 

10 61 49 2989 3721 2401 

11 50 54 2700 2500 2916 

12 72 47 3384 5184 2209 

13 72 57 4104 5184 3249 

14 70 65 4550 4900 4225 

15 52 57 2964 2704 3249 

16 58 61 3538 3364 3721 

17 62 57 3534 3844 3249 

18 53 57 3021 2809 3249 

19 64 57 3648 4096 3249 

20 75 75 5625 5625 5625 

21 60 60 3600 3600 3600 

22 60 57 3420 3600 3249 

23 60 50 3000 3600 2500 

24 63 50 3150 3969 2500 

25 70 74 5180 4900 5476 
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26 77 75 5775 5929 5625 

27 51 73 3723 2601 5329 

28 67 72 4824 4489 5184 

29 59 50 2950 3481 2500 

30 52 52 2704 2704 2704 

31 59 57 3363 3481 3249 

32 74 67 4810 5476 4225 

Total 2001 1957 123515 127723 121969 

 

1). Menghitung nilai konstanta b 

b = 
  ∑    ∑  ∑  

  ∑    ∑   
  

 = 
                            

                      
 

= 
                    

                   
 

= 
      

      
 

= 0,439 

 

2). Menghitung nilai konstanta a 

a =  
 ∑     ∑  

 
 

= 
                    

  
 

= 
              

  
 

= 
           

  
  

=33,705 

3). Membuat persamaan regresi linear sederhana 
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Y = a + b . X 

    = 33,705 + 0,439 X 
 

Tabel 4.13 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 33.705 10.752  3.436 .002 

Humanistik .439 .170 .382 2.266 .031 

a. Dependent Variable: Minat Belajar 

H0  : Tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

H1 : Adanya pengaruh positif variabel X terhadap variabel Y. 

 Berdasarkan tabel 4.11 dari hasil output SPSS di atas, konstanta dan 

koefisien persamaan regresi linear diperoleh dari kolom B, sehingga persamaan 

regresi Ý =33.705 + 0.439 X . Maksud dari persamaan tersebut adalah ketika 

penerapan teori belajar humanistik (X) mengalami kenaikan satu satuan, maka 

minat belajar PAI peserta didik  akan bertambah 0.439 satuan, dan apabila terjadi 

penurunan satu satuan penerapan teori belajar humanistik maka minat belajar 

peserta didik  akan berkurang sebesar 0.439 satuan.  Koefisien bernilai positif 

berarti hubungan antara penerapan teori belajar humanistik dan minat belajar PAI 

semakin     meningkat. Kemudian  nilai X didapat dari hasil jumlah item dikali 

jumlah skor tertinggi (20 X 4 = 80), jadi: 

Y = 33.705 + 0.439 X 

Y = 33.705 + 0.439 (80) 

Y = 33.705 + 35.12 

Y = 68,825 
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Jadi, jumlah variabel terikat atau nilai duga Y adalah  68.825. Artinya jika 

nilai X mencaPAI skor 80, maka akan diprediksikan bahwa pengaruh penerapan 

teori belajar humanistik terhadap minat belajar PAI di SMP Negeri 1 Salomekko 

Kabupaten Bone adalah 68.825. 

Hasil analisis diperoleh t hitung = 2.266 dan p-value = 0.031/2 =  0.01 < 0.05 

hal ini berarti H0 ditolak. Dengan demikian, “penerapan teori belajar humanistik 

berpengaruh positif terhadap minat belajar PAI”. 

d. Uji Signifikansi Regresi  

Tabel 4.14 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 1 Regression 386.409 1 386.409 5.135 .031
b
 

Residual 2257.466 30 75.249   

Total 2643.875 31    

a. Dependent Variable: Minat Belajar 

b. Predictors: (Constant), Humanistik 

Hipotesis Statistik: 

Ho : β = 0 (regresi berarti) 

H1 : β = 0 (regresi tak berarti) 

Berdasarkan tabel 4.14 dari hasil output SPSS di atas, uji signifikansi regresi 

persamaan garis regresi diperoleh dari baris regression kolom ke-5, yaitu F hitung 

(b/a) = 5.135 dan p-value = 0.031 < 0.05 atau Ho ditolak. Dengan demikian 

regresi Y dan X signifikansi atau penerapan teori belajar humanistic  berpengaruh 

terhadap minat belajar PAI peserta didik. 
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e. Uji Signifikansi Koefisien Korelasi X dan Y 

Tabel 4.15 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 
.382

a
 .416 .548 8.675 .146 5.135 1 30 .031 

a. Predictors: (Constant), humanistic 
     

 

Hipotesis Statistik: 

H0 : ρ = 0  

H1 : ρ ≠ 0 

Berdasarkan tabel 4.15 dari hasil ouput SPSS di atas, uji signifikansi 

koefisien korelasi diperoleh dari tabel Model Summary, terlihat pada baris pertama 

koefisien korelasi (rxy) = 0.382 dan F hitung (F change) = 5.135. dengan demikian, 

korelasi X dan Y adalah signifikan. Sedangkan koefisien determinasi yaitu 

adjusted R square = 0.548, yang mengandung makna bahwa 54.8% (didapat dari 

0.548 x 100%) minat belajar PAI dipengaruhi oleh penerapan teori belajar 

humanistik. Artinya, penerapan teori belajar humanistik, berkontribusi besar 

54.8% terhadap minat PAI kelas VIIIA di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten 

Bone dan sisanya 45.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam penelitian ini. 

B. Pembahasan 

Penerapan teori belajar humanistik dalam pebelajaran PAI melibatkan 32 

peserta didik  dari 148 populasi pada penelitian ini. Berdasarkan analisis data 
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penerapan teori belajar humanistik di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone, 

nilai rata-rata diperoleh 62.53 hal ini menunjukkan bahwa penerapan teori belajar 

humanistik berada pada kategori tinggi dengan persentase 40.63%.  

  Minat belajar adalah kemauan atau kecenderungan seseorang dalam 

melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Minat belajar dapat 

diukur melalui 4 indikator, yakni ketertarikan untuk belajar, perhatian dalam 

belajar, motivasi belajar dan pengetahuan.
1
  Minat berkaitan erat dengan 

ketertatikan, perhatian, motivasi dan pengetahuan, sebab peserta didik akan 

terdorong untuk belajar ketika memiliki minat untuk belajar dan sesuatu yang 

diminati akan lebih banyak menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, minat 

belajar PAI dapat ditingkatkan dengan memberikan motivasi dan memusatkan 

perhatian peserta didik. Faktor yang menjadi penyebab timbulnya minat yaitu 

dorongan dari dalam diri individu itu sendiri, motif social dan faktor emosiaonal. 

Berdasarkan analisis terhadap minat belajar PAI nilai rata-rata diperoleh 61.06 

dengan minat belajar PAI berada pada kategori tinggi dengan persentase 40.625%. 

 Setelah dilakukan analisis deskriptif tentang penerapan teori belajar 

humanistik dan minat belajar PAI, maka dilakukan analisis inferensial dengan 

melakukan uji regresi linear sederhana. Persamaan regresi diperoleh Y = 33.705 + 

0.439 X maksud dari persamaan tersebut adalah ketika penerapan teori belajar 

humanistik (X) mengalami kenaikan satu satuan, maka minat belajar PAI akan 

bertambah 0.439 satuan, dan apabila terjadi penurunan satu satuan penerapan teori 

belajar humanistik maka minat belajar PAI akan’’ berkurang sebesar 0.439 satuan. 

                                                           
1
 Sitti Nurhasanah dan A. Sobandi, “ Minat Belajar Sebagai Determinan Hasil 

Belajar,” Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2016), h. 
138. 

 http://ejournal.upi.edu/index.php/jpmanper/article/view/3264. (Tanggal 3 
februari 2020). 
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Koefisien bernilai positif berarti hubungan antara penerapan teori belajar 

humanistik dan minat belajar PAI semakin meningkat. Adapun jumlah variabel 

terikat atau nilai duga Y adalah 33.705, artinya jika nilai X mencaPAI skor 80, 

maka akan diprediksikan bahwa pengaruh penerapan teori belajar humanistik 

terhadap minat belajar PAI kelas VIIIA di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten 

Bone adalah 33.705. Dari hasil uji signifikan diperoleh nilai signifikan 0,031. 

Nilai signifikansi < 0.05 (0,031 < 0,05), maka Ho ditolak dan H1 diterima. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa penerapan teori belajar humanistik berpengaruh 

signifikan terhadap minat belajar PAI di SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten 

Bone. Pada uji signifikansi koefisien korelasi diperoleh dari tabel Model 

Summary, dapat diketahui bahwa koefisien korelasi (rxy) = 0.382 dan F hitung (F 

change) = 5.135. Dengan demikian, korelasi X dan Y adalah signifikan. Sedangkan 

koefisien determinasi juga dapat diketahui, yaitu adjusted R square = 0.548, yang 

mengandung makna bahwa 54.8% (didapat dari 0.548 x 100%) minat belajar PAI 

dipengaruhi oleh penerapan teori belajar humanistik di SMP Negeri 1 Salomekko 

Kabupaten Bone dan sisanya sebesar 45.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori belajar humnistik di 

kelas VIII SMP Negeri 1 Salomekko Kabupaten Bone mempengaruhi minat 

belajar PAI. Diterapkannya teori belajar humanistik dalam pembelajaran PAI 

sangat membantu dalam meningkatkan minat belajar peserta didik, hal tersebut 

dibuktikan dengan peserta didik yang lebih tertarik, bersemangat dan merasa 

senang dalam mengikuti pembelajaran PAI, sehingga proses pembelajaan menjadi 

lebih baik. Adapun indikator keberhasilannya yaitu meningkatnya minat belajar 
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PAI, saat diterapkan teori belajar humanistik.   Penerapan teori belajar humanistik 

dalam pembelajaran yang besifat pembentukan kepribadian dan perubahan sikap. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan permbahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Gambaran penerapan teori belajar humanistik di kelas VIII SMP Negeri 1 

Salomekko Kabupaten Bone adalah 62.53 yang menunjukan penerapan 

teori belajar humanistik berada pada kategori tinggi dengan persentase 

40.63%.  

2. Gambaran minat belajar PAI di kelas VIII SMP Negeri 1 Salomekko 

Kabupaten Bone sebesar 61.06 yang meunjukan minat belajar PAI berada 

pada kategori tinggi dengan persentase 40.625%. 

3. Terdapat pengaruh positif yang signifikan penerapan teori belajar 

humanistik terhadap minat belajar PAI di kelas VIII SMP Negeri 1 

Salomekko Kabupaten Bone. Dari hasil uji regresi linear sederhana 

diperoleh persamaan Y = 33.705 + 0.439 X maksud dari persamaan 

tersebut adalah ketika penerapan teori belajar humanistik (X) mengalami 

kenaikan satu satuan, maka minat belajar PAI akan bertambah 0.439 

satuan, dan apabila terjadi penurunan satu satuan penerapan teori belajar 

humanistik maka minat belajar PAI akan berkurang sebesar 0.439 satuan. 

Koefisien bernilai positif  berarti hubungan antara penerapan teori belajar 

humanistik dan minat belajar PAI semakin meningkat. Adapun jumlah 

variabel terikat atau nilai duga Y adalah 33.705, artinya jika nilai X 

mencaPAI skor 80, maka akan diprediksikan bahwa pengaruh penerapan 

teori belajar humanistik terhadap minat belajar PAI kelas VIIIA di 

SMPNegeri 1 Salomekko Kabupaten Bone adalah 33.705. Dari hasil uji 

signifikan diperoleh nilai signifikan 0,031. Nilai signifikansi < 0.05 (0,031 

< 0,05),maka Ho ditolak dan H1 Diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa  

penerapan teori belajar ini atau teori belajar humanistik
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berpengaruh signifikan terhadap minat belajar PAI di SMP Negeri 1 Salomekko 

Kabupaten Bone. Pada uji signifikansi koefisien korelasi diperoleh dari tabel 

Model Summary, dapat diketahui bahwa koefisien korelasi (rxy) = 0.382 dan F 

hitung (F change) = 5.135. Dengan demikian, korelasi X dan Y adalah signifikan. 

Sedangkan koefisien determinasi juga dapat diketahui, yaitu adjusted R square = 

0.548, yang mengandung makna bahwa 54.8% (didapat dari 0.548 x 100%) minat 

belajar PAI dipengaruhi oleh penerapan teori belajar humanistik di SMP Negeri 1 

Salomekko Kabupaten Bone dan sisanya sebesar 45.2% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

B. Implikasi 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas 

dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, serta 

implikasinya dapat dijadikan literature atau referensi tambahan dan sebagai 

wacana, serta masukan dalam proses pembelajaran bahwa  dengan menerapkan 

teori belajar humanistik dapat berpengaruh terhadap minat belajar peserta didik 

sehingga mengasilkan kualitas yang maksimal. 
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1. Kisi-kisi angket 

Variabel 

Penelitian 

Indikator No Item Soal 

 

Jumlah 

 
Teori Belajar 

Humanistik pada 

pembelajaran PAI 

Tahap Physiological 

Needs 

 

1, 2, 9, 10, 17 5 

Tahap Security 

Needs 

 

3, 4, 11, 12, 18 5 

 
Tahap Sosial Needs 

5, 6, 13, 14, 19 5 

 
Tahap Esteem Needs 

7, 8, 15, 16, 20 5 

Jumlah 
 

20 

 

 

Variabel 

Penelitian 
Indikator No Item Soal 

 

Jumlah 

 

 

 

Minat Belajar pada 

pembelajaran PAI 

Ketertarikan 

 

1, 2, 9, 10, 17 5 

Perhatian 

 

3, 4, 11, 12, 18 5 

Motivasi 

 

5, 6, 13, 14, 19 5 

Pengetahuan 

 

7, 8, 15, 16, 20 5 

Jumlah 20 

 

Alternatif  jawaban Skor untuk 

pernyataan positif (+) 

Skor untuk penyataan 

negatif (-) 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 
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Angket penerapan teori belajar humanistik 

Nama : 

Kelas :  

Hari/ Tanggal :  

Petunjuk Pengisian Angket: 

1. Isilah identitas yang terdapat pada bagian kiri atas! 

2. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang tersdia sesuai dengan pilihan 

anda! Apa yang anda pilih tidak berpengaruh terhadap nilai mata pelajaran! 

3. Berikan jawaban anda secara objektif! 

4. Keterangan jawaban: 

SS : Sangat Setuju   TS : Tidak Setuju 

S : Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya lebih senang belajar PAI dengan melakukan 

kegiataan mengamati baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

    

2. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran 

membuat saya peka terhadap lingkungan sekitar. 

    

3. Kegiatan menanya dalam proses pembelajaran 

melatih pikiran saya menjadi kritis dan tanggap. 

    

4. Menurut saya, guru PAI harus mempunyasi jiwa 

humoris agar suasana belajar mengajar tidak kaku 

dan tegangsehingga peserta didik berani untuk 

bertanya. 

    

5. Saya lebih memahami materi PAI apabila guru 

mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. 

    

6. Saya merasa senang apabila guru memberikan 

izin untuk mencari tugas PAI dari berbagai 

media, baik buku maupun internet. 

    

7. Saat pembelajaran berlangsung, guru     



71 
 

 

membimbing  peserta didik untuk menyimpulkan 

hasil diskusi. 

8. Kegiatan menalar (mengasosiasi) dalam 

pembelajaran melatih imajinasi saya dalam 

menganalogikan sesuatu. 

    

9. Dengan mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas, melatih keberanian saya untuk tampil di 

depan orang banyak. 

    

10. Saat pembelajaran, guru memberikan kesempatan 

untuk menyemPAIkan hasil pekerjaan peserta 

didik. 

    

11. Saya tidak tertarik menyimak video yang sedang 

ditayangkan oleh guru. 

    

12. Saya tidak suka mendengarkan penjelasan teman 

tentang materi pembelajaran. 

    

13. Saya selalau merasa takut untuk bertanya meski 

ada materi yang tidak saya mengerti. 

    

14. Saya tidak tertarik mengikuti pembelajaran 

dengan metode Tanya jawab. 

    

15. Guru melarang peserta didik mancari materi 

akidah akhlak dari internet. 

    

16. Saya tidak senang mengikuti pembelajaran 

dengan model diskusi kelompok. 

    

17. Guru hanya mengajarkan teori-teori tentang PAI.     

18. Saya tidak mendapatkan manfaat dari 

pembelajaran PAI. 

    

19. Guru tidak memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya. 

    

20. Guru tidak membimbing peserta didik untuk 

mengemukakan pendapat pribadinya tentang 

masalah yang di pelajari. 
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 Angket minat belajar PAI 

ANGKET RESPON SISWA TERHADAP MINAT BELAJAR  PAI 

Nama : 

Kelas :  

Hari/ Tanggal :  

Petunjuk Pengisian Angket: 

5. Isilah identitas yang terdapat pada bagian kiri atas! 

6. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang tersdia sesuai dengan pilihan 

anda! Apa yang anda pilih tidak berpengaruh terhadap nilai mata pelajaran! 

7. Berikan jawaban anda secara objektif! 

8. Keterangan jawaban: 

SS : Sangat Setuju   TS : Tidak Setuju 

S : Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya mudah memahami materi pendidikan 

agama islam yang diajarkan. 

    

2. Saya senang berpartisipasi dalam pembelajaran 

pendidikan agama islam. 

    

3. Saya senang mengikuti pelajaran pendidikan 

agama islam. 

    

4. Saya suka menanggapi materi pendidikan agama 

islam jika tidak sesuai dengan pemahaman saya. 

    

5. Saya selalu memperhatikan materi yang 

dijelaskan oleh guru. 

    

6. Saya tidak mudah terganggu ketika proses 

pembelajaran sedang berlangsung. 

    

7. Saya mampu memahami teori yang ada dalam 

materi pendidikan agama islam. 

    

8. Melalui pembelajaran pedidikan agama islam 

saya memperoleh manfaat yang dapat 
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direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

9. Saya lebih senang bermain dalam kelas daripada 

mengikuti pembelajaran. 

    

10. Saya tidak tertarik untuk terlibat dalam proses 

pembelajaran. 

    

11. Saya tidak senang memberikan jawaban jika ada 

pertanyaan. 

    

12. Saya tidak senang mengerjakan tugas tentang 

pendidikan agama islam. 

    

13. Saya tidak senang mengerjakan tugas tentang 

pendidikan agama islam. 

    

14. Saya tidak senang memperhatikan penjelasan 

guru tentang materi pndidikan agama islam. 

    

15. Saya tidak dapat menyimpulkan materi yang 

dipelajari. 

    

16. Saya tidak mengerti pennjelasan guru tentang 

materi pendidikan agama islam. 

    

17. Saya susah menguasai materi-materi pendidikan 

agama islam yang diajarkan. 

    

18. Saya selalu mencari tahu apabila ada materi yang 

kurang jelas. 

    

19. Saya senang bermain dalam pembelajaran 

pendidikan agama islam. 

    

20. Saya tidak mampu menerapkan teori-teori 

pendidikan agama islam dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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No Nama n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16 n17 n18 n19 n20 Total

1 ADEL IRMAYANTI 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 2 4 3 4 70

2 AFDAL 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 67

3 AGUSTIAN AMSAR 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 53

4 ALIAH TRI MULIA 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 75

5 AMAL 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 1 2 2 3 1 2 3 2 3 57

6 ANDI LILIS APRILIANI 4 2 4 2 1 2 1 3 4 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 3 45

7 ANDI NURHALIMA TUSSADIA4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 1 4 4 3 72

8 ARFA RIZKI 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 50

9 ASTUTI 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 3 4 71

10 AULIA ZUHRAH TAMRIN 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 2 61

11 CINTA TRI MEISYILA 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 1 3 2 1 1 3 2 2 3 2 50

12 CITRA LESTARI 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 72

13 DERLIANSYAH 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 72

14 DWI PUTRI SURFA 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 70

15 ERIKAYANI 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 1 2 2 1 3 3 52

16 FADIL 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 1 4 3 3 58

17 FAISAL FATTURAHMAN 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 1 3 3 1 62

18 HAEKAL 1 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 2 53

19 HASRIYANI 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 64

20 ISLA AMRIN 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 75

21 MELINDA 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 60

22 MUH. FAHRI 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 2 1 2 2 3 1 2 3 4 4 60

23 MUH. RASYA FEBRIANSYAH3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 60

24 MUHAMMAD AIDIL 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 2 2 1 4 4 4 63

25 MUHAMMAD NAUFAL 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 70

26 NAILAH ANJELITA 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 77

27 NELLI 3 2 3 4 4 2 4 3 3 3 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 51

28 RAHMATULLAH 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 1 2 3 3 3 67

29 RESKIYANI HAMSAH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 59

30 TOMMY KURNIAWAN 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 52

31 WAHYU FITRAH 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 59

32 UPRIANI 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 74

TOTAL 2001

RATA-RATA 62.5

SKOR MINIMUM 45

SKOR MAKSIMUM 77
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No Nama n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16 n17 n18 n19 n20 Total

1 ADEL IRMAYANTI 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 4 4 3 69

2 AFDAL 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 64

3 AGUSTIAN AMSAR 3 2 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 57

4 ALIAH TRI MULIA 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 76

5 AMAL 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 68

6 ANDI LILIS APRILIANI 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 4 3 3 3 4 3 2 1 3 59

7 ANDI NURHALIMA TUSSADIA4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 3 69

8 ARFA RIZKI 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 57

9 ASTUTI 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 67

10 AULIA ZUHRAH TAMRIN 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 49

11 CINTA TRI MEISYILA 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2 4 3 4 2 2 2 2 54

12 CITRA LESTARI 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2 47

13 DERLIANSYAH 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 57

14 DWI PUTRI SURFA 4 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 65

15 ERIKAYANI 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 57

16 FADIL 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61

17 FAISAL FATTURAHMAN 4 3 3 3 4 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 57

18 HAEKAL 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 57

19 HASRIYANI 4 1 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 57

20 ISLA AMRIN 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 75

21 MELINDA 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 60

22 MUH. FAHRI 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 57

23 MUH. RASYA FEBRIANSYAH2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 50

24 MUHAMMAD AIDIL 1 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 2 2 1 3 1 2 4 2 2 50

25 MUHAMMAD NAUFAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 74

26 NAILAH ANJELITA 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 75

27 NELLI 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 73

28 RAHMATULLAH 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 72

29 RESKIYANI HAMSAH 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 50

30 TOMMY KURNIAWAN 3 3 2 4 3 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 1 2 52

31 WAHYU FITRAH 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57

32 UPRIANI 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 65

TOTAL 1957

RATA-RATA 61.156

SKOR MINIMUM 47

SKOR MAKSIMUM 76
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x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 total

Pearson 

Correlation 1 .493
**

.554
** .152 .095 -.010 .095 .370

* -.028 .146 .160 -.094 .311 .173 .370
* .112 .173 .045 .277 .351

*
.378

*

Sig. (2-

tailed)
.004 .001 .406 .606 .956 .606 .037 .880 .425 .382 .607 .083 .343 .037 .541 .344 .809 .125 .049 .033

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation .493
** 1 .218 .433

* .292 .297 .292 .382
* .152 .427

* .235 .116 .267 .313 .457
**

.403
* .308 .418

*
.629

**
.370

*
.621

**

Sig. (2-

tailed)
.004 .231 .013 .105 .099 .105 .031 .406 .015 .196 .526 .140 .081 .009 .022 .086 .017 .000 .037 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation .554
** .218 1 .056 .080 .312 .080 .150 -.012 .055 .342 .282 .290 .398

*
.492

** .225 .176 .101 .180 .278 .446
*

Sig. (2-

tailed)
.001 .231 .760 .664 .083 .664 .411 .949 .764 .055 .117 .107 .024 .004 .216 .336 .583 .324 .123 .010

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation .152 .433
* .056 1 .429

* .149 .429
* .102 -.085 .181 .351

* .041 .103 .245 .297 .261 .071 .365
* .232 .344 .413

*

Sig. (2-

tailed)
.406 .013 .760 .014 .417 .014 .578 .644 .321 .049 .822 .575 .176 .098 .150 .701 .040 .201 .054 .019

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation .095 .292 .080 .429
* 1 .174 1.000

** .003 -.054 .313 0.000 .084 .106 .135 .257 .141 .077 .432
* .183 .150 .378

*

Sig. (2-

tailed)
.606 .105 .664 .014 .342 0.000 .989 .767 .081 1.000 .646 .562 .461 .155 .440 .674 .013 .317 .413 .033

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation -.010 .297 .312 .149 .174 1 .174 .205 .436
* .248 .513

**
.866

** .340 .681
**

.634
**

.730
**

.407
*

.569
** .296 .065 .738

**

Sig. (2-

tailed)
.956 .099 .083 .417 .342 .342 .260 .013 .171 .003 .000 .057 .000 .000 .000 .021 .001 .100 .722 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation
.095 .292 .080 .429

*
1.000

** .174 1 .003 -.054 .313 0.000 .084 .106 .135 .257 .141 .077 .432
* .183 .150 .378

*

Sig. (2-

tailed)
.606 .105 .664 .014 0.000 .342 .989 .767 .081 1.000 .646 .562 .461 .155 .440 .674 .013 .317 .413 .033

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation
.370

*
.382

* .150 .102 .003 .205 .003 1 .470
** .333 .181 .334 .225 .167 .310 .390

* .250 .329 .607
**

.533
**

.535
**

Sig. (2-

tailed)
.037 .031 .411 .578 .989 .260 .989 .007 .063 .321 .062 .217 .362 .084 .028 .168 .066 .000 .002 .002

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation
-.028 .152 -.012 -.085 -.054 .436

* -.054 .470
** 1 .281 .063 .553

** -.066 .231 .397
*

.493
** .197 .629

**
.458

**
.388

*
.490

**

Sig. (2-

tailed)
.880 .406 .949 .644 .767 .013 .767 .007 .119 .732 .001 .719 .203 .024 .004 .280 .000 .008 .028 .004

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation
.146 .427

* .055 .181 .313 .248 .313 .333 .281 1 0.000 .165 .006 .045 .288 .065 -.069 .478
** .321 .118 .372

*

Sig. (2-

tailed)
.425 .015 .764 .321 .081 .171 .081 .063 .119 1.000 .366 .973 .808 .110 .724 .708 .006 .073 .521 .036

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation
.160 .235 .342 .351

* 0.000 .513
** 0.000 .181 .063 0.000 1 .585

** .219 .669
**

.474
**

.687
**

.447
*

.373
*

.442
*

.357
*

.653
**

Sig. (2-

tailed)
.382 .196 .055 .049 1.000 .003 1.000 .321 .732 1.000 .000 .229 .000 .006 .000 .010 .035 .011 .045 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation
-.094 .116 .282 .041 .084 .866

** .084 .334 .553
** .165 .585

** 1 .407
*

.674
**

.510
**

.813
**

.392
*

.586
**

.532
** .164 .746

**

Sig. (2-

tailed)
.607 .526 .117 .822 .646 .000 .646 .062 .001 .366 .000 .021 .000 .003 .000 .026 .000 .002 .370 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation
.311 .267 .290 .103 .106 .340 .106 .225 -.066 .006 .219 .407

* 1 .513
** .188 .327 .104 .116 .417

* -.100 .422
*

Sig. (2-

tailed)
.083 .140 .107 .575 .562 .057 .562 .217 .719 .973 .229 .021 .003 .304 .068 .572 .528 .018 .588 .016

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation
.173 .313 .398

* .245 .135 .681
** .135 .167 .231 .045 .669

**
.674

**
.513

** 1 .659
**

.546
**

.468
**

.498
**

.427
* .212 .740

**

Sig. (2-

tailed)
.343 .081 .024 .176 .461 .000 .461 .362 .203 .808 .000 .000 .003 .000 .001 .007 .004 .015 .243 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation
.370

*
.457

**
.492

** .297 .257 .634
** .257 .310 .397

* .288 .474
**

.510
** .188 .659

** 1 .485
**

.550
**

.484
**

.352
*

.516
**

.790
**

Sig. (2-

tailed)
.037 .009 .004 .098 .155 .000 .155 .084 .024 .110 .006 .003 .304 .000 .005 .001 .005 .048 .003 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation
.112 .403

* .225 .261 .141 .730
** .141 .390

*
.493

** .065 .687
**

.813
** .327 .546

**
.485

** 1 .442
*

.554
**

.656
** .275 .793

**

Sig. (2-

tailed)
.541 .022 .216 .150 .440 .000 .440 .028 .004 .724 .000 .000 .068 .001 .005 .011 .001 .000 .128 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation
.173 .308 .176 .071 .077 .407

* .077 .250 .197 -.069 .447
*

.392
* .104 .468

**
.550

**
.442

* 1 .240 .340 .342 .556
**

Sig. (2-

tailed)
.344 .086 .336 .701 .674 .021 .674 .168 .280 .708 .010 .026 .572 .007 .001 .011 .186 .057 .055 .001

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation
.045 .418

* .101 .365
*

.432
*

.569
**

.432
* .329 .629

**
.478

**
.373

*
.586

** .116 .498
**

.484
**

.554
** .240 1 .548

**
.432

*
.742

**

Sig. (2-

tailed)
.809 .017 .583 .040 .013 .001 .013 .066 .000 .006 .035 .000 .528 .004 .005 .001 .186 .001 .014 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation
.277 .629

** .180 .232 .183 .296 .183 .607
**

.458
** .321 .442

*
.532

**
.417

*
.427

*
.352

*
.656

** .340 .548
** 1 .509

**
.740

**

Sig. (2-

tailed)
.125 .000 .324 .201 .317 .100 .317 .000 .008 .073 .011 .002 .018 .015 .048 .000 .057 .001 .003 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation
.351

*
.370

* .278 .344 .150 .065 .150 .533
**

.388
* .118 .357

* .164 -.100 .212 .516
** .275 .342 .432

*
.509

** 1 .543
**

Sig. (2-

tailed)
.049 .037 .123 .054 .413 .722 .413 .002 .028 .521 .045 .370 .588 .243 .003 .128 .055 .014 .003 .001

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pearson 

Correlation
.378

*
.621

**
.446

*
.413

*
.378

*
.738

**
.378

*
.535

**
.490

**
.372

*
.653

**
.746

**
.422

*
.740

**
.790

**
.793

**
.556

**
.742

**
.740

**
.543

** 1

Sig. (2-

tailed)
.033 .000 .010 .019 .033 .000 .033 .002 .004 .036 .000 .000 .016 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .001

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

x4

Correlations

x1

x2

x3

x16

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

x13

x14

x15

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

x17

x18

x19

x20

total

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16 n17 n18 n19 n20 total

Pears

on 

Corre

lation

1 .153 .373
* .086 .372

*
.390

* .192 .120 .251 .332 .053 .289 .256 .588
** .129 .168 .235 -.123 .326 .162 .427

*

Sig. 

(2-

tailed

)

.404 .035 .639 .036 .028 .293 .514 .166 .063 .774 .108 .157 .000 .482 .359 .195 .504 .069 .375 .015

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.153 1 .541
** .313 .242 .523

**
.662

**
.384

* .171 .477
**

.566
** .299 .366

* .267 .974
** .094 .534

** .336 .362
* .344 .687

**

Sig. 

(2-

tailed

)

.404 .001 .081 .182 .002 .000 .030 .351 .006 .001 .096 .040 .139 .000 .608 .002 .060 .042 .054 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.373
*

.541
** 1 .023 .447

*
.954

**
.649

** .033 .282 .401
*

.435
* .281 .147 .387

*
.553

** .110 .385
* .029 .522

** .349 .620
**

Sig. 

(2-

tailed

)

.035 .001 .902 .010 .000 .000 .856 .117 .023 .013 .119 .421 .029 .001 .551 .030 .873 .002 .050 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.086 .313 .023 1 .131 .080 .383
*

.963
** .338 .547

**
.374

* .282 .443
* .184 .346 .329 .165 .374

* .257 .217 .549
**

Sig. 

(2-

tailed

)

.639 .081 .902 .473 .664 .030 .000 .059 .001 .035 .118 .011 .314 .052 .066 .366 .035 .156 .234 .001

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.372
* .242 .447

* .131 1 .471
**

.472
** .175 .099 .339 .195 .209 .329 .428

* .213 -.091 .203 .223 .450
** .121 .463

**

Sig. 

(2-

tailed

)

.036 .182 .010 .473 .007 .006 .339 .590 .058 .286 .250 .066 .015 .243 .621 .264 .220 .010 .508 .008

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.390
*

.523
**

.954
** .080 .471

** 1 .668
** .087 .257 .384

*
.410

* .242 .124 .369
*

.537
** .063 .387

* .076 .497
** .192 .601

**

Sig. 

(2-

tailed

)

.028 .002 .000 .664 .007 .000 .637 .156 .030 .020 .181 .500 .038 .002 .734 .029 .680 .004 .293 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.192 .662
**

.649
**

.383
*

.472
**

.668
** 1 .430

* .318 .536
**

.615
**

.361
*

.357
* .220 .643

** .024 .485
**

.497
**

.362
* .299 .722

**

Sig. 

(2-

tailed

)

.293 .000 .000 .030 .006 .000 .014 .076 .002 .000 .042 .045 .227 .000 .896 .005 .004 .042 .097 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.120 .384
* .033 .963

** .175 .087 .430
* 1 .377

*
.546

**
.431

* .337 .495
** .186 .356

* .288 .126 .412
* .310 .222 .585

**

Sig. 

(2-

tailed

)

.514 .030 .856 .000 .339 .637 .014 .033 .001 .014 .059 .004 .309 .046 .109 .492 .019 .085 .222 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.251 .171 .282 .338 .099 .257 .318 .377
* 1 .433

*
.379

*
.421

*
.442

* .251 .139 .166 .279 .421
*

.508
**

.478
**

.585
**

Sig. 

(2-

tailed

)

.166 .351 .117 .059 .590 .156 .076 .033 .013 .032 .016 .011 .166 .447 .365 .122 .016 .003 .006 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.332 .477
**

.401
*

.547
** .339 .384

*
.536

**
.546

**
.433

* 1 .639
**

.618
**

.545
**

.431
*

.491
**

.511
**

.468
**

.425
*

.439
*

.453
**

.813
**

Sig. 

(2-

tailed

)

.063 .006 .023 .001 .058 .030 .002 .001 .013 .000 .000 .001 .014 .004 .003 .007 .015 .012 .009 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.053 .566
**

.435
*

.374
* .195 .410

*
.615

**
.431

*
.379

*
.639

** 1 .710
**

.580
** .281 .535

** .345 .386
*

.485
**

.626
**

.481
**

.774
**

Sig. 

(2-

tailed

)

.774 .001 .013 .035 .286 .020 .000 .014 .032 .000 .000 .001 .120 .002 .053 .029 .005 .000 .005 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.289 .299 .281 .282 .209 .242 .361
* .337 .421

*
.618

**
.710

** 1 .561
**

.398
* .259 .473

** .249 .226 .579
**

.621
**

.688
**

Sig. 

(2-

tailed

)

.108 .096 .119 .118 .250 .181 .042 .059 .016 .000 .000 .001 .024 .152 .006 .169 .213 .001 .000 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.256 .366
* .147 .443

* .329 .124 .357
*

.495
**

.442
*

.545
**

.580
**

.561
** 1 .610

** .330 .394
*

.461
**

.371
*

.463
**

.418
*

.709
**

Sig. 

(2-

tailed

)

.157 .040 .421 .011 .066 .500 .045 .004 .011 .001 .001 .001 .000 .065 .026 .008 .037 .008 .017 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.588
** .267 .387

* .184 .428
*

.369
* .220 .186 .251 .431

* .281 .398
*

.610
** 1 .274 .502

** .338 .042 .460
**

.405
*

.616
**

Sig. 

(2-

tailed

)

.000 .139 .029 .314 .015 .038 .227 .309 .166 .014 .120 .024 .000 .129 .003 .058 .821 .008 .021 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.129 .974
**

.553
** .346 .213 .537

**
.643

**
.356

* .139 .491
**

.535
** .259 .330 .274 1 .130 .587

** .312 .328 .350
*

.677
**

Sig. 

(2-

tailed

)

.482 .000 .001 .052 .243 .002 .000 .046 .447 .004 .002 .152 .065 .129 .479 .000 .082 .067 .049 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.168 .094 .110 .329 -.091 .063 .024 .288 .166 .511
** .345 .473

**
.394

*
.502

** .130 1 .177 -.166 .218 .588
**

.449
**

Sig. 

(2-

tailed

)

.359 .608 .551 .066 .621 .734 .896 .109 .365 .003 .053 .006 .026 .003 .479 .333 .365 .230 .000 .010

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.235 .534
**

.385
* .165 .203 .387

*
.485

** .126 .279 .468
**

.386
* .249 .461

** .338 .587
** .177 1 .266 .317 .335 .603

**

Sig. 

(2-

tailed

)

.195 .002 .030 .366 .264 .029 .005 .492 .122 .007 .029 .169 .008 .058 .000 .333 .141 .077 .061 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

-.123 .336 .029 .374
* .223 .076 .497

**
.412

*
.421

*
.425

*
.485

** .226 .371
* .042 .312 -.166 .266 1 .226 .137 .451

**

Sig. 

(2-

tailed

)

.504 .060 .873 .035 .220 .680 .004 .019 .016 .015 .005 .213 .037 .821 .082 .365 .141 .213 .455 .010

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.326 .362
*

.522
** .257 .450

**
.497

**
.362

* .310 .508
**

.439
*

.626
**

.579
**

.463
**

.460
** .328 .218 .317 .226 1 .519

**
.716

**

Sig. 

(2-

tailed

)

.069 .042 .002 .156 .010 .004 .042 .085 .003 .012 .000 .001 .008 .008 .067 .230 .077 .213 .002 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.162 .344 .349 .217 .121 .192 .299 .222 .478
**

.453
**

.481
**

.621
**

.418
*

.405
*

.350
*

.588
** .335 .137 .519

** 1 .638
**

Sig. 

(2-

tailed

)

.375 .054 .050 .234 .508 .293 .097 .222 .006 .009 .005 .000 .017 .021 .049 .000 .061 .455 .002 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Pears

on 

Corre

lation

.427
*

.687
**

.620
**

.549
**

.463
**

.601
**

.722
**

.585
**

.585
**

.813
**

.774
**

.688
**

.709
**

.616
**

.677
**

.449
**

.603
**

.451
**

.716
**

.638
** 1

Sig. 

(2-

tailed

)

.015 .000 .000 .001 .008 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .010 .000 .010 .000 .000

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

y4

Correlations

y1

y2

y3

y16

y5

y6

y7

y8

y9

y10

y11

y12

y13

y14

y15

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

y17

y18

y19

y20

total

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



78 
 

 

Responden Skor 

Responden 1 70 

Responden 2 67 

Responden 3 53 

Responden 4 75 

Responden 5  57 

Responden 6 45 

Responden 7 72 

Responden 8 50 

Responden 9 71 

Responden 10 61 

Responden 11 50 

Responden 12 72 

Responden 13 72 

Responden 14 70 

Responden 15 52 

Responden  16 58 

Responden  17 62 

Responden  18 53 

Responden  19 64 

Responden   20 75 

 Responden  21 60 

Responden  22 60 

Responden  23 60 
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Responden  24 63 

Responden  25 70 

Responden  26 77 

Responden  27 51 

Responden  28 67 

Responden  29 59 

Responden  30 52 

Responden  31 59 

Responden  32 74 

 

Responden Skor 

Responden 1 69 

Responden 2 67 

Responden 3 57 

Responden 4 76 

Responden 5  68 

Responden 6 59 

Responden 7 69 

Responden 8 57 

Responden 9 67 

Descriptive Statistics 

 N  Range  Minimum  Maximum Mean  Std. Deviation Variance  

Teori Humanistik 32 32 45 77 62.53 9.155 83.805      

Valid N (listwise) 32 
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Responden 10 49 

Responden 11 54 

Responden 12 47 

Responden 13 57 

Responden 14 65 

Responden 15 57 

Responden  16 61 

Responden  17 56 

Responden  18 56 

Responden  19 57 

Responden   20 75 

 Responden  21 60 

Responden  22 57 

Responden  23 50 

Responden  24 50 

Responden  25 74 

 Responden  26 75 

Responden  27 73 

Responden  28 72 

Responden  29 50 

Responden  30 52 

Responden  31 57 

Responden  32 67 
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Konstanta b 

Responden X Y x2 y2 Xy 

Responden 1 70 69 4900 4761 4830 

Responden 2 67 67 4489 4489 4288 

Responden 3 53 57 2809 3249 3021 

Responden 4 75 76 5625 5776 5700 

Responden 5  57 68 3249 4624 3876 

Responden 6 45 59 2025 3481 2655 

Responden 7 72 69 5184 4761 4968 

Responden 8 50 57 2500 3249 2850 

Responden 9 71 67 5041 4489 4757 

Responden 10 61 49 3721 2401 2989 

Responden 11 50 54 2500 2916 2700 

Responden 12 72 47 5184 2209 3384 

Responden 13 72 57 5184 3249 4104 

 N  Range  Minimum  Maximum Mean  Std. Deviation Variance  

Minat Belajar 32 29 47 76 61.06 9.235 85.286      

Valid N (listwise) 32 

Descriptive Statistics 
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Responden 14 70 65 4900 4225 4550 

Responden 15 52 57 2704 3249 2964 

Responden  16 58 61 3364 3721 3538 

Responden  17 62 56 3844 3249 3534 

Responden  18 53 56 2809 3249 3021 

Responden  19 64 57 4096 3249 3648 

Responden   20 75 75 5625 5625 5625 

 Responden  21 60 60 
3600 3600 3600 

Responden  22 60 57 3600 3249 3420 

Responden  23 60 50 3600 2500 3000 

Responden  24 63 50 3969 2500 3150 

Responden  25 70 74 4900 5476 5180 

Responden  26 77 75 5929 5625 5775 

Responden  27 51 73 2601 5329 3723 

Responden  28 67 72 4489 5184 4824 

Responden  29 59 50 3481 2500 2950 

Responden  30 52 52 2704 2704 2704 

Responden  31 59 57 s3481 3249 3363 

Responden  32 74 67 5476 4225 4810 
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Jumlah 2001 1957 127583 121969 123501 

 

Dokumentasi dari SPSS 21 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardize

d Residual 

N 32 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 8.53355030 

Most Extreme Differences Absolute .078 

Positive .078 

Negative -.058 

Kolmogorov-Smirnov Z  .078 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

MinatBelajar * 

PenerapanTeoriBelajar

Humanistik 

Between 

Groups 

(Combined) 1934.458 19 101.844 1.722 .169 

Linearity 386.409 1 386.409 6.536 .025 

Deviation from 

Linearity 
1548.049 18 86.003 1.455 .257 

Within Groups 709.417 12 59.118   

Total 2643.875 31    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 33.705 10.752  3.436 .002 

Humanistik .439 .170 .382 2.266 .031 
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a. Dependent Variable: Minat Belajar 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 1 Regression 386.409 1 386.409 5.135 .031
b
 

Residual 2257.466 30 75.249   

Total 2643.875 31    

a. Dependent Variable: Minat Belajar 

b. Predictors: (Constant), Humanistik 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 
.382

a
 .416 .548 8.675 .146 5.135 1 30 .031 

a. Predictors: (Constant), humanistic 
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SUASANA SMP NEGERI 1 SALOMEKKO 

 

DAFTAR VISI MISI SMP NEGERI 1 SALOMEKKO 
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Dokumentasi saat penyerahan surat  izin penelitian kepada kepala sekolah SMP 

Negeri 1 Salomekko 

 

Suasana belajar di kelas VIII A saat guru mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama 

Islam) saat menerapkan teori belajar humanistik 
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Suasana pengisian angket penerapan teori belajar Humanistik  
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Suasana saat pengisian angket minat belajar PAI 
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RIWAYAT HIDUP 

Hastuti Lahir di Bone pada tanggal 03 Februari 

1998, merupakan anak kelima dari 5 bersaudara, 

lahir dari pasangan Bapak Muhdasing Daeng 

Mattiro dan Ibu Masyita, penulis mulai memasuki 

jenjang pendidikan Taman kanak-kanak di TK 

Mario Pulana Ulubalang, lalu ke jenjang 

pendidikan dasar di SD Inp
12

/79 Ulubalang pada 

tahun 2004-2010, kemudian melanjutkan 

pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Salomekko Kabupaten Bone pada 

tahun 2010-2013. Pendidikan menengah atas penulis lanjutkan di SMAN 1 

Kajuara yang sekarang di kenal dengan SMAN 8 Bone pada Tahun 2013-2016. 

Penulis melanjutkan keperguruan tinggi di UIN Alauddin Makassar pada tahun 

2016 melaui jalur SPAN-PTKIN dan tercatat sebagai mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan pada Jurusan Pendidikan Agama Islam.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


