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ABSTRAK 

Nama : Leli 

NIM : 20100117023 

Judul : Pengaruh Ketela 

danan Orang Tua terhadap Perilaku Keagmaan Peserta Didik Kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Turatea Jeneponto 

 
Skripsi ini mengkaji tentang “Pengaruh Keteladanan Orang Tua terhadap 

Perilaku Keagmaan Peserta Didik Kelas VIII di SMP Negeri 1 Turatea 
Jeneponto” yang bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui bagaimana keteladanan 
orang tua peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Turatea; 2) Untuk mengetahui 
bagaimana perilaku keagamaan peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Turatea; 
3) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh keteladanan orang tua terhadap 
perilaku keagamaan peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Turatea.  

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif jenis ex post facto yang terdiri 
atas dua variabel yakni variabel Keteladanan Orang Tua (X) dan variabel 
Perilaku Keagamaan (Y). populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik dan 
orang tua kelas VIII di SMP Negeri 1 Turatea dengan jumlah keseluruhan peserta 
didik sebanyak 120 orang. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah instrumen angket dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini ialah analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan 
menggunakan analisis statistik sederhana. 

Melalui kedua teknik analisis data di atas maka hasil penelitian 
menunjukkan bahwa berdasarkan analisisi keteladanan orang tua menunjukkan 
bahwa dari 50 orang tua, 36 orang tua dengan kategori sedang dengan persentase 
72. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Keteladanan Orang Tua baik 
(sedang). Perilaku keagamaan dari kategori peserta didik terdapat 37 peserta 
didik kategori sedang dengan persentase 74%. Jadi, kesimpulannya adalah 
perilaku keagamaan peserta didik di Kelas VIII SMP Negeri 1 Turatea termasuk 
dalam kategori cukup baik (sedang). Kemudian dari hasil uji hipotesis didapatkan 
nilai sig. 0,000 < 0,05 dan hasil Thitung  > Ttabel yaitu 5.352 > 4.043 maka H0 ditolak 
dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan dari Keteladanan Orang Tua terhadap perilaku keagamaan peserta 
didik. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah 
diterima. 

Saran penelitian 1) Ditujukan kepada semua pihak masyarakat agar 
kiranya tetap ikut serta bertanggung jawab dalam pembentukan akhlak peserta 
didik. 2) Ditujukan kepada pihak keluarga dalam pembentukan akhlak peserta 
didik di SMP Negeri 1 Turatea Jeneponto, agar kiranya senantiasa bersikap hati-
hati dalam bertingkah laku terhadap peserta didik, karena keluarga terutama orang 
tua sebagai panutan bagi peserta didik. 3) Orang tua selain mendidik dan 
membimbing seharusnya memberikan perhatian dan kehangatan yang cukup 
dalam keluarga. Ini akan memberi dampak yang besar bagi perkembangan akhlak 
peserta didik.  
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dan 

terbukti berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual dan 

etos social anak. karena pendidik adalah figur terbaik dalam pandangan anak, 

yang sopan santunnya, tindak tanduknya, disadari atau tidak akan ditiru anak 

didiknya.  

Sebagaimana Pengaruh keteladanan orang tua terhadap perilaku 

keagamaan peserta didik kelas VIII SMPN 1 Turatea Jeneponto. Sekolah yang 

menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan bertujuan menjadikan peserta 

didik yang tidak hanya pintar dalam ilmu pengetahuan saja tapi juga berakhlakul 

karimah.  

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, 

karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian 

bentuk pertama dari pendidikan terdapat dari kehidupan keluarga. Orang tua atau 

ibu dan ayah memegang peranan yang sangat penting dan amat berpengaruh atas 

pendidikan anak-anaknya. Orang tua harus bisa memberikan contoh yang benar 

kepada anak-anaknya mengenai cara berbicara, bersikap, berfikir, dan melakukan 

berbagai hal yang benar dalam keluarga. Kebiasaan yang disaksikan dan dialami 

seorang anak dari orang tuanya secara langsung ataupun tidak langsung akan 

terekam dalam pikiran, bahkan akan sangat mungkin akan diikuti oleh anak. 
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Metode yang cukup besar pengaruhnya dalam mendidik anak adalah metode 

pemberian contoh dan teladan. 

Dengan adanya keteladanan dalam pendidikan keluarga merupakan 

metode yang sangat berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam 

mempersiapkan dan membentuk aspek moral, akhlak, spirit, karakter dan etos 

sosial anak. Karena pendidikan dalam hal ini ialah orang tua sebagai figur terbaik 

dalam pandangan anak, ucapan, sopan santun, akhlaknya, disadari atau tidak akan 

ditiru oleh anak, pada dasarnya manusia diberikan kemampuan untuk meniru dan 

mengikuti dalam bertingkah laku. Terlebih bagi anak yang masih memerlukan 

arahan , bimbingan dan petunjuk dalam berbuat sesuatu. Anak akan melihat dan 

mengamati segala bentuk sikap yang dia temui akan diikuti dan dicontoh. 

Menjaga keluarga untuk taat kepada Allah dan terhindar dari neraka 

merupakan peran dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana firman Allah swt. 

dalam Qs. surah At-Tahrim/66: 6: 

 

                             
                          

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.

1
 (Al Qur‟an Surah At-Tahrim/66: 6:) 

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa suri teladan yang paling baik 

patut kita contoh adalah keteladanan Rasulullah Saw. sebagai orang tua. Peran 

                                                 

1
Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya, (Bendung, 2019). h. 560. 
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orang tua menjadi sangat penting dalam mendidik anak-anaknya. orang tua 

merupakan poros utama dalam pengembangan dan pembentukan anak, baik secara 

fisik maupun psikologinya. 

Perilaku keagamaan diartikan seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh 

keyakinan, seberapa sering melaksanakan ibadah dan kaidah serta 

seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Perilaku 

keagamaan tersebut ditunjukan dengan melakukan ibadah sehari-hari, 

berdoa, dan membaca kitab suci Al-Qur‟an.
2
 

Perilaku keagamaan adalah sebuah penghayatan kesadaran seseorang 

tentang keyakinannya terhadap adanya Tuhan yang didasarkan atas nilai-nilai 

agama yang di anutnya. kemudian diekspresikan melalui berbagai kegiatan 

kehidupan yang berasal dari kesadaran dan pengalaman beragama. Sedangkan 

perilaku keagamaan siswa merupakan kegiatan (aktivitas) yang dilakukan oleh 

peserta didik dalam kesehariannya sesuai dengan ajaran agama islam, meliputi 

perilaku peserta didik dalam berinteraksi baik dengan guru maupun dengan teman 

sabayanya. 

Di lingkungan keluarga, anak membutuhkan kasih sayang, serta dibiasakan 

dengan perkataan, sikap, dan perbuatan yang baik melalui keteladanan orang tua. 

untuk itu peran orang tua sangat diperlukan. Akan tetapi saat ini orang tua sangat 

lemah dalam mengawasi pergaulan anaknya terutama ketika berada di lingkungan 

masyarakat. 

Hasil survei awal yang peneliti lakukan pada Kamis, 26 Agustus 2021 di 

SMP Negeri 1 Turatea saat itu masih dalam suasana pandemi covid-19, jadi 

peserta didik melaksanakan sekolah tatap muka tiga kali setiap pekan dan juga 

menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan 

                                                 
2
Ziti Naila Fauzia, “Perilaku Keagamaan Islam pada Anak Usia Dini”, Jurnal Pendidikan 

Usia Dini, 09, No. 2. (Jurnal 2015), h. 304. 
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sebelum masuk ke dalam kelas masing-masing dan juga bangku disusun berjarak. 

Peneliti melihat bahwa perilaku keagamaan peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 

Turatea berbeda-beda ada yang memberi salam kepada guru, ada yang berbicara 

kasar dan tidak sopan kepada teman sebayanya, peneliti merasa bahwa 

keteladanan yang diberikan oleh orang tua di rumah berpengaruh terhadap 

perilaku keagamaan peserta didik di lingkungan sekolah. Berdasarkan hal tersebut 

peneliti perlu untuk melakukan pengamatan dan survei lebih jauh untuk hal ini 

dan melihat sejauh mana pengaruh keteladanan orang tua di rumah terhadap 

perilaku keagamaan peserta didik.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah 

adalah: 

1. Bagaimana deskripsi keteladanan orang tua peserta didik kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Turatea Jeneponto? 

2. Bagaimana deskripsi perilaku keagamaan peserta didik kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Turatea Jeneponto? 

3. Apakah ada pengaruh keteladanan orang tua terhadap perilaku keagamaan 

peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Turatea Jeneponto? 

C. Definisi Operasional Variabel 

Agar terhindar dari kekeliruan dalam memahami maksud dari penulisan, 

dan untuk menyamakan persepsi penulis dan pembaca sehingga dibutuhkan 

pengertian operasional variabel sebagai berikut: 

1. Keteladanan Orang Tua (X) 
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Keteladanan orang tua yang di maksud adalah bagaimana cara ayah dan 

ibu memberikan contoh kepada anak mengenai sholat, (cara sholat, bacaanya, 

gerakannya, dan waktunya), adab kesopanan (berbicara, memperhatikan lawan 

bicara, tidak menyela pembicaraan, tidak membentak, hormat kepada yang tua). 

Orang tua adalah sekolah pertama dan utama bagi anak karena keluarga adalah 

poros penting dalam proses pembentukan kepribadian seorang anak. Kebiasaan 

yang disaksikan, dialami oleh seorang anak dari orang tuanya maka secara 

langsung ataupun tidak langsung akan terekam dalam pikiran bahkan sangat 

mungkin akan diikuti atau ditiru oleh anak.  

2. Perilaku Keagamaan (Y) 

Perilaku keagamaan peserta didik diartikan dengan cara mengartikan 

perkata. Kata perilaku dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai 

tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau perilaku
3
 Perilaku 

merupakan seperangkat tindakan atau perilaku terhadap sesuatu sebagai respon 

yang kemudian dijadikan sebagai kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. 

Sedangkan kata keagamaan berasal dari kata Agama yang berarti sistem, 

kepercayaan pada Tuhan dengan ajaran kebaikan dan kewajiban yang bertalian 

dengan kepercayaan itu.
4
 kata keagamaan mempunyai awalan kata “ke” dan 

mempunyai akhiran kata “an” yang berarti mempunyai sesuatu (segala tindakan) 

yang sangat kuat dengan akar kata agama, yang kemudian menjadi kata 

keagamaan.  

                                                 
3
 Zakiyah Darajat, Dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, h 265-267. 

4
 Pusat Pengembangan Bahasa, Kmua Besar Indonesia (Jakarta: Balai Pusat 1990), hal 11. 
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Perilaku keagamaan peserta didik yang dimaksud disini adalah suatu pola 

keyakinan yang ditunjukkan seseorang berdasarkan kemampuan, perbuatan serta 

kebiasaan seseorang baik jasmani, rohani, emosional, dan sosial pada peserta 

didik. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana deskripsi keteladanan orang tua peserta 

didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Turatea Jeneponto. 

b. Untuk mengetahui bagaimana deskripsi perilaku keagamaan peserta 

didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Turatea Jeneponto. 

c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh keteladanan orang tua 

terhadap perilaku keagamaan peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 

1 Turatea Jeneponto. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian di atas maka diharapkan penelitian ini 

mempunyai banyak manfaat bagi banyak pihak, mengenai manfaat dari hasil 

penelitian ini mencakup dua hal yaitu: 

a. Secara Teoretis 

1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih dalam pemikiran keteladanan orang tua terhadap perilaku 

keagamaan peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Turatea 

Jeneponto. 
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2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

perilaku keagamaan peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Turatea 

Jeneponto.  

b. Secara Praktis 

1) Bagi peneliti diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan 

tentang keteladanan orang tua terhadap perilaku keagamaan peserta 

didik yang dapat memperbaiki sikap peserta didik kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Turatea Jeneponto. 

2) Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

lebih mengetahui dan memperbaiki keteladanan orang tua yang 

sangat penting dalam pembentukan perilaku keagamaan peserta 

didik. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Keteladanan Orang Tua  

1. Pengertian keteladanan 

Dalam bahasa Arab, keteladanan merupakan sinonim dari kata al-qudwah 

dan al-uswah. Al Qudwah atau al qidwah secara literaleti mologis (lughatan), 

berarti sesuatu yang layak untuk diikuti atau diteladani (li ma yuqtada bihi),
5
 Dari 

segi bahasa, “keteladanan” kata dasarnya adalah “teladan” yang artinya contoh, 

sesuatu yang patut ditiru karena baik, tentang kelakuan, perbuatan dan perkataan. 

Kemudian kata “teladan” diberi imbuhan dengan awalan “ke” dan akhiran “an”, 

sehingga menjadi kata “keteladanan” yang berarti hal-hal yang memberikan 

teladan atau contoh yang patut ditiru. Orang tua dalam kehidupan bermasyarakat 

sangat baik bagi pendidikan nilai dan etika anak.
6
 Orang tua dapat menjadi 

sumber keteladanan bagi anak dalam pendidikan karakter, peran orang tua di 

rumah dalam mendidik anak sangat dibutuhkan. 

Dalam Al-Qur‟an kata teladan diibaratkan dengan kata-kata uswah yang 

kemudian dilekatkan dengan kata hasanah, sehingga menjadi paduan kata 

uswatun hasanah yang berarti teladan yang baik. Dalam Al-Qur‟an kata uswah 

juga selain dilekatkan kepada Rasulullah Saw. juga sering kali dilekatkan kepada 

Nabi Ibrahim a.s. Untuk mempertegas keteladanan Rasulullah Saw. Al-Qur‟an 

selanjutnya menjelaskan akhlak Rasulullah Saw. yang tersebar dalam berbagai 

ayat dalam Al-Qur‟an. Adapun metode keteladanan menurut Abdullah Nashih 

                                                 
5
Rahendra Maya, “Pemikiran Pendidikan Muhammad Quthb Tentang Metode 

Keteladanan (AL TARBIYAH BI AL-QUDWAH)”, Jurnal Pendidikan Islam, 11. No.2 (2017), h.9. 

6
Kabiba, Pahenra, Bai. Keteladanan Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai Etika Pada 

Anak. (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, 2017), h. 17. 
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Ulwan merupakan metode efektif bagi pendidikan anak dan mengasah kreativitas 

dari seorang pendidik.
7
 

Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan, keteladanan merupakan metode 

yang paling berhasil untuk mempersiapkan perilaku serta rasa sosial yang baik 

untuk anak. sebab, seorang pendidik merupakan peniru terbaik dalam pendangan 

anak. Karena disadari atau tidak anak-anak akan mengikuti krakteristik dan sifat-

sifat pendidiknya baik itu tingkah lakunya, kata-katanya, serta nilai yang terdapat 

didalam jiwa dan perasaannya.
8
 Oleh karena itu orang tua merupakan faktor yang 

sangat dalam memperbaiki atau merusak anak. Jika seorang pendidik memiliki 

sifat yang jujur, amanah, mulia dan jauh dari maksiat maka seorang anak akan 

tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai sifat pendidik itu pula, namun jika 

seorang pendidik memiliki sifat pendusta, khianat, kikir, maka secara tidak 

langsung seorang anak akan tumbuh dengan sifar tersebut.  

Sependapat dengan Abdullah Nasih Ulwan, Athiyah al-Abrasya 

sebagaimana yang dikutip oleh Nurhasanah Namin mengatakan, anak akan 

berbahasa dengan bahasa ibunya, jika bahasa yang digunakan orang tua adalah 

bahasa yang baik dan benar, maka anak akan berbahasa baik dan benar, demikian 

juga dalam pembentukan akhlak serta pergaulan anak, orang tua selalu dijadikan 

model atau peniru oleh anak-anaknyna.
9
 Jadi keteladanan adalah mendidik anak 

dengan cara memberikan contoh yang baik (uswah hasanah) agar dijadikan 

panutan baik dalam berkata, bersikap dalam semua hal yang mengandung 

                                                 

7
Abu Muhamma

7
Nurhasanah Namin, S.Ag, Kesalahan Fatal Keluarga Islam Mendidik 

Anak, (Kunci Iman: Jakarta Selatan, 2015). h.19. 

d Iqbal, Pemikiran Pendidikan Islam,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),  h. 200. 

8
Dr.Abdullah Naswih Ulwan, Tarbiyatul Aulad Pendidikan Anak Islam, (Jakarta Selatan: 

Khatulistiwa, 2017), h. 364. 

9
Nurhasanah Namin, S.Ag, Kesalahan Fatal Keluarga Islam Mendidik Anak, (Kunci 

Iman: Jakarta Selatan, 2015). h.19. 
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kebaikan. Sehingga pendidikan Islam yang diajarkan mempengaruhi anak untuk 

meniru kebaikan yang diajarkan.  

Keteladanan dalam pendidikan Islam tidak hanya didukung oleh pendidik, 

tetapi juga orang tua dan lingkungannya yang saling sinergis. Keteladanan 

pendidik, orang tua, masyarakat, disadari atau tidak akan melekat pada diri, baik 

dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun hal yang bersifat material dan spiritual. 

Orang tua sebagai teladan yang baik bagi anaknya.
10

 Melalui keteladanan anak 

akan belajar dari perbuatan yang berkesan di dalam diri anak. Sehingga ia akan 

cenderung mengingat sesuatu yang mempengaruhi jiwanya. Anak akan mudah 

melupakan yang didengarkannya dan dilihatnya. Namun tidak dengan sesuatu 

yang berkesan dihatinya. Oleh karena itu keteladanan adalah metode utama dalam 

pendidikan. Sehingga bagi orang tua yang menginginkan anaknya terbaik, maka ia 

harus menjadikan yang terbaik terlebih dahulu.
11

 

Pendidikan Islam memiliki metode yang khas dalam menerapkan konsep 

ideal yang diajarkan dalam proses pendidikannya. Ajarannya bersumber dari 

kekuatan dalil yakni al-Qu‟an dan as-Sunnah sebab proses pendidikan yang 

dilakukan bertujuan untuk terwujudnya suatu ketaatan dalam diri seorang muslim 

terhadap aturan Islam. Melalui keteladanan anak akan belajar dari perbuatan yang 

berkesan di dalam diri anak. Sehingga ia akan cenderung mengingat sesuatu yang 

mempengaruhi jiwanya. Anak akan mudah melupakan yang didengarkannya dan 

dilihatnya. Namun tidak dengan sesuatu yang berkesan di hatinya. Oleh karena itu 

keteladanan adalah metode utama dalam pendidikan. Sehingga bagi orang tua 

                                                 

10
Andri Anirah, Metode Keteladanan dan Signifikansinya dalam Pendidikan Islam, 

(Fikruna, Vol. 2, No. 1, 2014), h. 153. 

11
Saiful Falah, Parents Power “Membangun Karakter Anak Melalui Pendidikan 

Keluarga, (Jakarta: Epublika, 2014), h. 246 
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yang menginginkan anaknya terbaik, maka ia harus menjadikan yang terbaik 

terlebih dahulu. 

2. Dasar Keteladanan 

Manusia pada dasarnya diberikan kemampuan untuk meniru dan 

mengikuti dalam bertingkah laku. Terlebih bagi anak yang masih memerlukan 

petunjuk dalam berbuat sesuatu. Anak akan melihat dan mengamati bentuk sikap 

yang dia temui. Dalam ajaran Islam Allah swt, sebagai peletak manhaj langit 

sekaligus sebagai mukjizat bagi hamba-hamba piliahan-Nya. Seorang Rasul yang 

diutus untuk menyampaikan risalah langit kepada umat haruslah disifati dengan 

jiwa, akhlak dan akal yang tinggi. Sehingga orang-orang dapat menjadikannya 

rujukan, mengikutinya, belajar, dan mencontohnya dalam kemuliaan dan 

ketinggian akhlak. Karenanya Allah mengutus Nabi Muhammad Saw. untuk 

menjadi teladan yang baik sepanjang sejarah untuk muslimin dan seluruh umat 

manusia
12

 Allah Swt., berfirman dalam Q.S. al-Ahzab: 33: 21 di bawah ini: 

                             

      

Terjemahnya: 

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

13
 

Allah swt telah meletakan pada pribadi Muhammad saw gambaran 

sempurna tentang manhaj atau metode Islam. Hal ini bertujuan agar beliau 

                                                 
12

Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, (Jawa Barat:Fathan, 
2016), h. 516. 

13
Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya,  h. 420. 
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menjadi gambaran hidup yang kekal dengan keagungan dan kesempurnaan akhlak 

untuk generasi-generasi setelahnya
14

 

Demikian teladan yang diajarkan Rasulullah, maka dapat dipastikan 

adanya kekuatan yang muncul dalam jiwa para sahabat melihat kesungguhan 

Rasul-Nya. Keadaan yang membawa semangat juang tinggi yang akan 

berpengaruh ke dalam jiwa-jiwa kaum muslimin. Kekuatan keimanan yang akan 

mewarnai jiwa umat Islam akan pentingnya menggelorakan semangat, rela 

berkorban, yakin dan memiliki jiwa perkasa. Rasulullah sebagai pemimpin dan 

pendidik memberikan contoh dalam perbuatan nyata bukan hanya berbentuk 

perintah kepada para sahabatnya dalam bersungguh-sungguh menggali parit 

sebagai benteng pertahanan kaum muslimin. Oleh karena itu, seharusnya pendidik 

mencontohkan sikap nyata dalam menjalankan kebaikan. Bukan sebaliknya 

memberikan perintah belaka. Tidak diiringi dengan sikap langsung dan bersegera 

dalam menjalankannya, sebab bisa berujung pada kemalasan dan sikap acuh anak 

saat mendengar kebaikan, karena sebagai orang tua tidak mengamalkan secara 

langsung dengan perbuatan. 

3. Pengertian Orang Tua 

Orang tua merupakan struktur keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu 

kandung, atau orang yang dianggap tua dan dituakan (cerdik, pandai, ahli dan 

sebagainya), atau orang-orang yang dihormati dan disegani. Dalam Islam orang 

tua di tempatkan pada posisi yang tertinggi sehubungan dengan kasih sayang dan 

ketulusan oleh anak-anak mereka. Menurut M. Sanusi orang tua adalah orang 

                                                 

14
Abdul Nasih Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam, h.604 
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yang mendidik, melahirkan, membesarkan, membiayai kebutuhan hidup, 

mendidik, dan menjadi teman, dan menjadi teladan buat anak-anaknya.
15

 

Di dalam keluarga, peran orang tua disamping sebagai bapak dan ibu yang 

harus mengayomi anak-anaknya juga sebagai pendidik non struktural. Orang tua 

menjadi contoh moral utama anak-anaknya sehingga metode yang paling tepat 

digunakan dalam lingkungan ini adalah metode pembiasaan dan pemberian 

contoh. Olehnya itu, orang tua dituntut untuk bertingkah laku yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari serta mampuh menempatkan dirinya dalam posisi sebagai 

panutan, pemberi contoh yang baik dan menjadi contoh moral bagi anak-anaknya 

yang bisa dipertanggung jawabkan.
16

 

Jadi, dapat diambil simpulan bahwasanya keteladanan yang baik dalam 

mendidik yaitu melibatkan peran orang tua sebagai pendidik utama dalam 

keluarga dalam mengajarkan kebaikan,karena bagaimanapun orang tua 

merupakan dasar pertama bagi anak dalam berperilaku. Oleh karena itu orang tua 

hendaknya berperilaku baik kepada anak sehingga anak bisa menjadikan diri 

orang tua sebagai contoh yang patut ditiru dan diikuti anak cara yang paling 

efektif dalam membentuk kepribadian anak. 

4. Keteladanan Orang Tua 

Keteladanan orang tua adalah gambaran dan tindakan nyata, tidak hanya 

sekedar perintah dan nasehat. Orang tua adalah menjadi teladan bagi anak-

anaknya. setiap anak pada umumnya mula-mula akan mengagumi kedua orang 

tuanya. Semua tingkah laku orang tua secara otomatis akan ditiru oleh anak-anak 

                                                 
15

M.Sanusi, Tempatkan Orang Tuamu di Atas Kepalamu Niscaya Mulia Hidupmu 

(Jogjakarta: Diva Press, 2013), h. 13. 

16
Muhammad Rasyid, Psikologi perkembangan (Makssar: Alauddin University 

Perss,2015), h. 66. 
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mereka. Oleh karena itu orang tua penting memberikan keteladanan bagi anak-

anaknya.
17

 Orang tua adalah ayah dan ibu, yang telah melahirkan, mengurus dan 

membesarkan kita, hingga kita menjadi orang yang berguna.
18

 

 Keteladanan orang tua adalah segala sesuatu yang baik untuk ditiru atau 

dicontoh baik berkatian, perbuatan maupun tingkah laku, Orang tua merupakan 

pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya yang memiliki pengaruh yang 

sangat kuat dalam pembentukan kepribadian. Ada beberapa peran orang tua dalam 

penanaman akhlak pada anak, diantaranya adalah kejujuran, amanah, istiqomah 

dan disiplin.
19

 

Oleh karena itu Orang tua yang baik, adalah orang tua yang mampu 

membentuk karakter yang baik kepada anak anaknya, adapun cara membentuk 

karakter yang baik kepada anak-anaknya yaitu dimulai dari perilaku dan akhlak 

orang tua terlebih dahulu, dengan cara orang tua meneladani perilaku dan akhlak 

rasulullah Saw, setelah orang tua meneladani karakter Rasulullah Saw dan 

membiasakannya maka saatnya orang tua mengimplementasikannya dan 

mencontohkannya kepada anak. 

5. Bentuk-bentuk Keteladanan 

Sebelum membahas mengenai bentuk-bentuk keteladanan, perlu diketahui 

bahwa pengaruh yang kuat dalam pemberikan mendidikan terhadap anak adalah 

orang tua. Anak akan meniru apa saja yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena 

                                                 
17

Lukman Nol Hakim , Muhyani, Wido supraha, “Hubongan Keteladanan Orang Tua  

Dengan Adab Siswa Tingkat Sokolah Dasar Di Bogor”, Jurnal Pendidikan Islam, 11, No.2. 

(Jurnal 2018), h.266. 

18
Heri Gunawan, Keajaiban BerbaktiKepada Orang Tua, (Bendung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), h.4. 

19
Mulyanti, Hidayanti, Mega danHarianto, Muhsin. “Pengaruh keteladanan Guru dan 

Orang Tua terhadap Sikap Kejujuran Siswa SMK Klaten, Jawa Tengah. Cendekia, 14, No.2. 

(Jurnnal 2020), h.187 
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itu perlu diperhatikan dan disadari agar orang tua dapat memberikan teladan yang 

baik dan benar dengan cara. 

a. Menunjukan sikap yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

antara lain: sikap menghadapi problem dengan baik, sikap pengendalian diri, 

sikap komunikasi yang baik dengan peserta didik. 

b. Mengurangi sikap yang tidak baik. 

c. Menunjukkan kasih sayang.
20

 

Bentuk-bentuk keteladanan terbagi menjadi 2 yaitu: 

1) Keteladanan secara langsung 

Keteladanan dari orang tua maupun pendidik diupayakan secara sengaja. 

Hal ini bisa dilihat dalam keteladanan yang disengaja sebagai contoh guru 

memberikan ajaran membaca yang baik agar para pelajar menirunya, imam 

memperbiaki sholatnya untuk mengerjakan sholat yang sempurna kepada 

makmum. Para sahabat telah mempelajari berbagai urusan agama dengan jalan 

mengikuti teladan yang diberikan Rasulullah SAW.
21

 

2) Keteladanan yang tidak di sengaja 

Pengaruh yang tersirat dari sebuah keteladanan akan menentukan sejauh 

mana seseorang memiliki sifat yang mampu mendorong orang lain untuk meniru 

dirinya, baik dalam keunggulan ilmu pengetahuan, kepemimpinan, atau ketulusan 

dan sebagainya. Dalam kondisi yang demikian, terjadi secara langsung tanpa 

disengaja. Dan ini berarti bahwa setiap orang yang ingin dijadikan panutan oleh 

orang lain harus senantiasa mengontrol perilakunya, dan menyadari bahwa dia 

                                                 

20
Melly Nurbaity, “Pembentukan Kepribadian Anak Melalui Keteladanan Orang Tua di 

Lingkungan Rumah Menurut Konsep Pendidikan Islam”, Skripsi (Palembang: Fak.Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan, 2017), h.17. 

21
Rusmida, Pembentukan Kepribadian Anak Melalui Keteladanan Orang Tua di 

Lingkungan Keluarga Menurut Abdullah Nashih Ulwan”, Skripsi (Bengkulu: Fak. Tarbiyah dan 

Tadris, 2019), h.15. 
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akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah atas segala tindak-tanduk 

yang diikuti atau ditiru oleh orang-orang yang mengaguminya. 

B. Perilaku Keagamaan 

1. Pengertian Perilaku Keagamaan 

Sejak dilahirkan manusia telah dianugrahkan potensi beragama. Potensi ini 

merupakan kecenderungan yang mendominasi untuk patuh dan mengabdi kepada 

sesuatu.
22

 Pengertian perilaku keagamaan dapat dijabarkan dengan cara 

mengartikan berkata. Kata perilaku berarti tanggapan atau reaksi individu 

terhadap rangsangan atau lingkungan. Sedangkan kata keagamaan berasal dari 

kata dasar agama yang berarti sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan 

ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Kata 

keagamaan itu sudah mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” yang mempunyai 

arti (segala tindakan) yang berhubungan dengan agama. Perilaku keagamaan 

adalah banyak atau sedikitnya kepercayaan seseorang kepada Tuhan, kepercayaan 

akan keberadaan Tuhan tersebut membuktikan bahwa seseorang memiliki 

keyakinan beragama, terdorong untuk melaksanakan perintah dalam agama, 

perilaku moral sesuai tuntunan agama, dan aktivitas keagamaan lainnya.
23

 

Tingkah laku adalah segala respon yang mungkin berupa reaksi, 

tanggapan, jawaban, atau balasan yang dilakukan oleh organisme, secara khusus 

perilaku atau tingkah laku berarti suatu perbuatan atau aktivitas. Perilaku juga 

dapat diartikan kompetensi yang mencakup keyakinan, akhlak, kebiasaan, 

peniruan, peraturan, pengetahuan, cara hidup yang diusahakan manusia dalam 

kehidupan masyarakat. 

                                                 

22
Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2016), h.22. 

23
Pohron Setiawan, Delmus P.Salim & Muh. Idris, “Perilaku Keagamaan Siswa Muslim”, 

Jurnal Of IslamicPolicy 5, No.1 (Jurnal 2020), h.27. 
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Menurut Harun Nasution yang dikutip oleh Jalaluddin, agama adalah 

ikatan. Karena itu agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan 

dipatuhi manusia. Ikatan dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi 

dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca 

indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan 

manusia sehari-hari.
24

 Agama merupakan ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah 

kepada Rasul-Nya. Agama adalah sikap atau cara penyesuaian diri terhadap dunia 

yang mencakup peraturan dan menunjukkan lingkungan lebih luas dari pada dunia 

fisik yang terikat ruang dan waktu. 

Berikut pengertian perilaku keagamaan menurut beberapa tokoh: 

Menurut Ramayulis, Perilaku keagamaan adalah segala aktivitas manusia 

dalam kehidupan didasarkan atas nilai-nilai agama yang diyakininya. Perilaku 

keagamaan tersebut merupakan perwujudan dari rasa dan jiwa keagamaan 

berdasarkan kesadaran dan pengalaman beragama pada diri sendiri. Agama bagi 

manusia, memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan batinnya. Oleh karena itu 

kesadaran agama dan pengalaman agama seseorang banyak menggambarkan sisi-

sisi batin dalam kehidupan yang ada kaitannya dengan sesuatu yang sakral. Dari 

kesadaran dan pengalaman agama ini pula kemudian munculnya perilaku 

keagamaan yang diekspresikan seseorang.
25

 

Menurut Muhammad Alim, Sikap religius dapat dipahami sebagai suatu 

tindakan yang disadari oleh dasar kepercayaan terhadap nilai-nilai kebenaran yang 

diyakininya. Kesadaran ini muncul dari produk pemikiran secara teratur, 

mendalam dan penuh penghayatan. Sikap religius dalam diri manusia dapat 

tercermin dari cara berpikir dan bertindak. Sikap religius merupakan bagian 

                                                 

24
Jalaluddin, Psikologi Agama h. 12.   

25
Ramayulis, Psikologi Agama (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 98.   
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penting dari kepribadian seseorang yang dijadikan orientasi moral, internalisasi 

nilai-nilai keimanan, serta sebagai etos kerja dalam meningkatkan keterampilan 

sosial.
26

 

Sedangkan Syamsu Yusuf LN, Jiwa beragama atau kesadaran beragama 

merujuk kepada aspek rohaniah individu yang berkaitan dengan keimanan kepada 

Allah yang direfleksikan kedalam peribadatan kepada-Nya, baik yang bersifat 

„hablumminAllah‟ maupun „hablumminannas‟.
27

 

Jadi perilaku keagamaan adalah bentuk ekspresi yang disalurkan dalam 

bentuk tingkah laku sebagai akibat pemahaman dan sikap keagamaan seseorang 

dan faktor lainnya. perilaku beragama adalah bentuk atau ekspresi jiwa dalam 

berbuat, berbicara sesuai dengan ajaran agama. Definisi di atas menunjukkan 

bahwa perilaku beragama pada dasarnya adalah suatu perbuatan seseorang baik 

dalam tingkah laku maupun dalam berbicara yang didasarkan dalam petunjuk 

ajaran agama Islam. Agama mempengaruhi sikap dan tingkah laku para 

pemeluknya. Sikap dan tingkah laku yang berhubungan dengan keyakinan 

tersebut dapat diamati secara empiris. Apa yang ditampilkan seseorang penganut 

agama yang taat, bagaimana pun berbeda dari sikap dan tingkah laku mereka yang 

kurang taat beragama. Disini terlihat bahwa dari sudut pandang psikologi, agama 

dapat berfungsi sebagai tenaga pendorong atau pencegah bagi tindakan-tindakan 

tertentu, sesuai dengan keyakinan yang dianut seseorang.
28

 

Dari definisi perilaku dan agama di atas penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian perilaku keagamaan adalah suatu perbuatan atau keyakinan seseorang 

terhadap agama berdasar nilai-nilai agama yang diyakininya. Apabila seseorang 

                                                 

26
Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam; Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim, (Bandung: Remaja Rosda Karya Perss, 2014), h. 9.   

27
Syamsu Yusuf LN., Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Cet, 12; Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 2013), h. 136.   

28
Ramayulis, Psikologi Agama, h. 2.   
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telah memilki perilaku yang bersumber atas nilai-nilai agama yang terinternalisasi 

dalam dirinya serta pemahaman keagamaan yang baik, maka bisa disebut sebagai 

orang yang berkepribadian muslim. 

2. Bentuk-bentuk Perilaku Keagamaan 

Pada dasarnya manusia selaku makhluk tuhan dibekali dengan berbagai 

potensi (fitrah) yang kecenderungan beragama dan ada sejak lahir, potensi yang 

dimilikinya itu dapat dikembangkan melalui pendidikan berupa latihan atau 

kebiasaan-kebiasaan positif dari lingkungan sebagai pemberi bimbingan kepada 

potensi yang dimilikinya itu, sehingga terbentuklah perilaku keagamaan yang kuat 

untuk mendalami ajaran agama dalam dirinya. 

Adapun Hamdar Arraiyyah dan Jejen Musfah dalam buku pendidikan 

islam yang menyatakan bahwa yang termasuk bentuk-bentuk perilaku keagamaan 

adalah: 

a. Selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan walaupun ditimpa 

musibah sekalipun, tidak iri melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. 

b. Sesorang yang berperilaku keagamaan tidak bersikap tinggi hati, tidak 

sombong, takabbur, rendah hati, ikhlas dalam beribadah, bersedekah karena 

Allah tanpa niatan tertentu, tidak riya, penuh dengan kesabaran, baik sabar 

dalam hal melaksanakan kewajiban dan sabar dalam menghadapi cobaan.
29

 

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Keagamaan 

a. Faktor Pembawaan (Internal)  

Pada dasarnya setiap manusia telah mempunyai insting beragama sejak 

lahir, dalam pertumbuhan manusia itu perlu di didik dan dikembangkan secara 

                                                 

29
Hamdar Arraiyyah dan Jejen Musfah, Pendidikan Islam, (Depok: Prenadamedia group, 

2016), h.34. 
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maksimal potensi yang ada, supaya manusia itu mempunyai pandangan hidup dan 

berpegang teguh pada ajaran agama dalam pengalaman sehari-hari.
30

 Dalam Islam 

suatu insting agama ini disebut fitrah, manusia memiliki fitrah untuk 

mempercayai suatu zat yang mempunyai kekuatan baik memberikan manfaat 

maupun yang madhorot (mencelakakan). Dalam perkembangannya fitrah 

beragama ini ada yang berjalan secara alamiah, dan ada juga yang mendapat 

bimbingan dari para Rasul Allah SWT. Sehingga fitrahnya itu berkembang sesuai 

dengan kehendak Allah Swt.,
31

 Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt., Q.S. Ar-

Rum ayat 30 : 

                               

                  

Terjemahnya: 
Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah 
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak 
ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui.

32
 

b. Faktor Lingkungan (Eksternal)  

Lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar diri anak dan 

mempengaruhi perkembangan. Lingkungan sekitar meliputi kondisi dalam dunia 

ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku manusia, 

pertumbuhan dan perkembangan. Alam sekitar merupakan salah satu dari faktor-

faktor yang ada. 

                                                 

30
Ramayulis, Psikologi Agama, h. 48.   

31
Syamsu Yusuf LN., Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, h. 137.   

32
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1) Lingkungan Keluarga  

Keluarga adalah pendidikan pertama dan utama termasuk mengenai 

pendidikan agama yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu. 

Kegiatan pendidikan anak dalam keluarga bertujuan agar anak itu menjadi anak 

yang shaleh, indikasinya terlihat dari perilaku sehari-hari dengan memperkokoh 

keimanannya, rajin melakukan ibadah baik mahdhah maupun ibadah sosial, 

berbakti kepada orang tua (biir al-walidain), berbuat baik kepada orang lain, 

memiliki kecenderungan untuk perbuatan kebajikan, selalu berusaha melakukan 

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain, 

senantiasa berusaha menjauhi kemaksiatan, dan melakukan tindakan-tindakan 

positif lainnya.
33

 Pendidikan ini dimulai ketika anak masih dalam kandungan 

dengan cara menunaikan shalat, berdo‟a berdzikir, membaca Al-Qur‟an, dan 

memberi sedekah.
34

 Karena kesemuanya akan mempengaruhi emosi dan kejiwaan 

ibu yang juga langsung berdampak pada janin. Dari keluarga ini akan terlahir 

generasi muslim yang berkualitas dan unggul. 

2) Faktor Sekolah  

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting setelah keluarga. 

Pada waktu anak-anak sudah menginjak umur 6-7 tahun, Sekolah memiliki peran 

yang besar bagi pembentukan kepribadian anak sangat besar, sekolah telah 

memberikan pembinaan tentang kecerdasan, sikap, minat dan sebagainya dengan 

gaya dan caranya sendiri sehinggah anak mentaatinya. karena itu dapat dikatakan 

sekolah berpengaruh besar bagi perkembangan jiwa keagamaan peserta didik. 

                                                 
33

Mujamil Qomar, Dimensi Manajemen Pendidikan Islam (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 3.   

34
Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, h. 138.   
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Gaya dan caranya sendiri sehingga anak mentaatinya.
35

 karena itu dapat dikatakan 

sekolah berpengaruh besar bagi perkembangan jiwa keagamaan peserta didik. 

3) Faktor Masyarakat  

Lingkungan masyarakat tidak kalah penting dalam membentuk perilaku 

anak, karena dalam masyarakat berkembang berbagai organisasi sosial, 

kebudayaan, ekonomi, agama dan lain-lainnya. Perkembangan masyarakat itu 

juga mempengaruhi arah perkembangan hidup anak khususnya yang menyangkut 

sikap dan perilaku sosial. Corak perilaku anak atau remaja merupakan cerminan 

dari perilaku lingkungan masyarakat. Oleh karenanya bersosialisi anak sangan 

bergantung pada kualitas perilaku sosial warga masyarakatnya.
36

 Dari uraian 

diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

keagamaan itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, kedua faktor 

tersebut sangat berperan penting dalam pembinaan jiwa keagamaan anak. 

C. Kajian Pustaka 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini 

antara lain adalah: 

1. Artikel oleh Wiwi Okta Lestari Dengan judul penelitian “Pengaruh 

keteladanan Orang Tua dan Guru Terhadap Akhlak Siswa di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Bengkulu Selatan” Dengan hasil 

penelitian: Pertama, Terdapat pengaruh yang sangat berarti antara 

keteladanan orang tua terhadap akhlak siswa. Dari hasil perhitungan 

korelasi antara X1 terhadap Y sebesar 0,581 dan persamaan regresi Y = 

                                                 

35
Djalaludin, Psikologi Agama: Memahami Perilaku dan Mengaplikasikan Prinsip-

Prinsip Psikologi  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 204   

36
Pahron Setiawan, Delmus P. Salim & Muh. Idris, “Perilaku keagamaan Siswa Muslim”, 

Jurnal Of Islamic Education Policy, 05, No.1. h.29. 
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26,619 +0,581. Kedua, Terdapat pengaruh yang berarti antara keteladanan 

guru terhadap akhlak siswa. dari hasil perhitungan korelasi antara X2 

terhadap Y sebesar 0,033 dan persamaan regresi Y = 8,258 + 0,033. 

Ketiga, Terdapat pengaruh yang sangat berarti antara keteladanan orang 

tua dan guru secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap akhlak 

siswa. Dari hasil perhitungan korelasi dengan menggunakan analisis 

regresi ganda diperoleh harga korelasi R antara X1 dan X2 secara 

bersama-sama terhadap Y sebesar 0,583 dan persamaan regresi Y = 14,684 

+ 0,587 + 0,045.
37

 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah peneliti 

terdahulu memfokuskan dalam melihat pengaruh dari keteladanan orang 

tua dan juga guru terhadap akhlak siswa sedangkan penelitian penulis 

hanya memfokuskan pada pengaruh keteladanan orang tua terhadap 

perilaku keagamaan peserta didik.  

2. Artikel oleh Hikmatullah dan Teguh Fachmi dengan judul penelitian 

“Keteladanan Orang Tua dalam Islam” Dengan hasil penelitian: Dalam 

sebuah keluarga, banyak hal yang dipelajari oleh anak dan pelajaran 

tersebut adalah pelajaran pertama yang ia terima. Ia akan melekat dan 

menjadi dasar yang kuat saat akan menerima banyak hal atau pelajaran 

lain di luar kelak. Di antara yang mesti diajarkan dan diperoleh anak yakni 

mencintai, hubungan sosial, menghormati, mengabdi, menaruh perhatian 

atau simpati, taat dan patuh serta melaksanakan nilai-nilai moral dan 

akhlakul karimah. Banyak orang tua yang tidak menyadari akan perbuatan 

                                                 

37
Wiwi Okta Lestari., “Pengaruh Keteladanan Orang Tua dan Guru Terhadap Akhlak 

Siswa di Sekolah Menengah  Atas (SMA) Negeri 6 Bengkulu Selatan”,  al-Bahtsu 2, No.1 (Jurnal 
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mereka yang telah menyebabkan rusaknya generasi muda dan anak-anak 

mereka sendiri.
38

 

perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah peneliti 

terdahulu hanya memfokuskan pada keteladanan orang tua yang secara 

umum bagi umat islam sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada 

keteladanan orang tua secara khusus dalam perilaku keagamaan peserta 

didik. 

3. Riska Ramadani dengan skripsi yang judul “Pengaruh Keteladanan 

Orang Tua Terhadap Akhlak Siswa di SMP 1 Tanete Riaja Kebupaten 

Barru” Dengan hasil penelitian: Hasil penelitian membuktikan bahwa 

keteladanan orang tua siswa SMP Negeri 1 Tanete Riaja Kebupaten Barru 

berada dalam kategori sedang yaitu pada interval 42,6 – 53,4 dengan nilai 

rata-rata 48,93. Begitu juga dengan akhlak siswa SMP Negeri 1 Tanete 

Riaja Kabupaten Barru berada dalam kategori sedang pada interval 45 – 57 

dengan nilai rata-rata 51,33 Dari hasil uji t, nilai t keteladanan orang tua 

sebesar 7,012 lebih besar dari nilai t yang setelah ditetapkan sebesar 2,021. 

sedangkan nilai siknifikan 0,000 } 0,05 Selain itu, diketahui persamaan 

regresi dengan rumus Y = a + bX = 10,627 + 0,832X. Dengan demikian, 

dapat dinyatakan terdapat pengaruh antara keteladanan orang tua terhadap 

akhlak siswa di SMP Negeri 1 Tanete Riaja Kabupaten Barru. Adapun 

besarnya pengaruh keteladanan orang tua terhadap akhlak siswa adalah 

0,551 atau 55,1% dan sisanya 44,9% dipengaruhi oleh faktor lain.
39
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Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah hanya 

pada fokus penelitian akhlak peserta didik dan penelitian penulis fokus 

pada perilaku keagamaan peserta didik.  

4. Ummu salamah dengan skripsi yang berjudul “Keteladanan Orang Tua 

dalam Mendidik Anak Usia Dini Menurut Abdullah Nashih Ulwan” 

Dengan hasil penelitian: Pertama keteladanan dalam mendidik adalah 

metode atau cara yang paling efektif dalam mempersiapkan anak dari segi 

akhlak, ibadah, sosial, fisik dan mental. Keteladanan yang diajarkan dalam 

bidang akhlak, ibadah, sosial fisik dan mental menurut Abdullah Nashih 

Ulwan untuk mengingatkan beberapa contoh keteladanan yang dilakukan 

Rasulullah Saw dalam mendidik dalam kejujuran, keadilan, kasih sayang 

dan lembut kepada anak. Kedua Menurut Abdullah Nashih Ulwan orang 

tua merupakan pondasi awal anak dalam pembentukan kepribadian dan 

akhlak melalui keteladanan yang dilakukan orang tua di dalam lingkungan 

keluarga. Menurutnya orang tua sangat berpengaruh dalam sikap anak-

anaknya, karena anak akan mencontohkan sikap yang ia lihat dari orang 

tuanya. Oleh karena itu orang tua sebagai pendidik pertama harus 

memberikan keteladanan sekaligus mengamalkan keteladanan yang 

Rasulullah Saw. sebagai pelekat keteladanan sepanjang zaman.
40

 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah 

keteladanan orang tua dalam mendidik anak usia dini di fokuskan pada 

pendapat Abdullah Nashih Ulwan dan penelitian penulis melihat pada 

perilaku keagamaan peserta didik dari berbagai referensi buku-buku dan 

juga penelitian yang penulis akan lakukan. 
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5. Melly Nurbaity dengan Skripsi yang berjudul “Pembentukan Kepribadian 

Anak Melalui Keteladanan Orang Tua di Lingkungan Rumah Menurut 

Konsep Pendidikan Islam” Dengan hasil penelitian: menunjukan bahwa 

dalam konsep pendidikan islam salah satu cara paling efektif dalam 

mendidik anak yaitu melalui keteladanan. Dalam membentuk kepribadian 

anak ini haruslah mulai dipikirkan melalui sebuah format atau perencanaan 

dasar mengenai keteladanan orang tua. Bahwa membentuk pribadi anak 

berarti merencanakan untuk membangun keluarga bahagia sesuai dengan 

tatanannya. Maka orang tua harus memikirkan hal tersebut mulai saat 

mereka merencanakan untuk membangun keluarga. Islam mengajarkan hal 

tersebut mulai saat para calon orang tua memiliki pasangan hidupnya. 

Kemudian mulai mengajarkan anak-anak melalui teladan yang baik dari 

mereka dan selanjutnya menciptakan suasana positif dalam lingkungan 

keluarga mereka. Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan 

menujukan bahwa keteladanan orang tua dalam mendidik anak memiliki 

format atau perencanaan dasar dalam membentuk kepribadian anak 

berdasarkan konsep pendidikan islam.
41

 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah peneliti 

terdahulu memfokuskan pada pembentukan kepribadian anak melalui 

keteladanan orang tua dalam konsep pendidikan Islam sedangkan dalam 

penelitian penulis fokus peda perilaku keagamaan yang dipengaruhi oleh 

keteladanan orang tua peserta didik.  

                                                 

41
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D. Kerangka Pikir 

Baik buruk perilaku keagamaan siswa dipengaruhi oleh lingkungan. 

Lingkungan dalam penelitian ini ditinjau dari lingkungan keluarga. 

Dalam hal pendidikan keluarga, pembinaan pribadi anak lebih banyak 

didapatnya melalui pengalaman masa kecil. Baik melalui penglihatan, 

pendengaran atau perlakuan yang diterimanya. Kalau orang tuanya percaya 

kepada Tuhan, tekun beribadah, jujur, sabar dan mempunyai sifat-sifat yang akan 

diberikan kepada anak-anaknya itu, maka anak-anak akan menyerap pribadi orang 

tua yang baik itu,lalu bertumbuh seperti yang diinginkan oleh orang tuanya. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keluarga berfungsi sebagai lembaga 

pendidikan. 

Keluarga adalah ladang terbaik dalam penyemaian nilai-nilai agama. 

Orang tua memiliki peranan yang strategis dalam mentradisikan ritual keagamaan 

sehingga nilai-nilai agama dapat ditanamkan ke dalam jiwa anak. Kebiasaan orang 

tua dalam melaksanakan ibadah, misalnya seperti, shalat, puasa infaq, dan 

sedekah menjadi suri teladan bagi anak untuk mengikutinya. Di sini nilai-nilai 

agama dapat bersemi dengan suburnya di dalam jiwa anak. Kepribadian yang 

luhur agamis yang membuat jiwa anak menjadikannya insan-insan yang penuh 

iman dan takwa kepada Allah SWT.    

Bagian ini dikemukakan kerangka pemikiran tentang masalah yang akan 

dibahas dan diteliti selanjutnya, yakni Pengaruh Keteladanan Orang Tua terhadap 

Perilaku Keagamaan Peserta Didik Kelas VIII di SMP Negeri 1 Tueatea. Orang 

tua merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Karena 

dari merekalah menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari 

pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga karena pendidikan adalah hal yang 

sangat penting bagi kehidupan anak. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 
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bahwa keteladanan orang tua memengaruhi perilaku keberagamaan seseorang. 

kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut: 

  

 

E. Hipotesis 

Hipotesis ialah jawaban sementara dari rumusan masalah yang akan 

diteliti. Adapun hipotesis penelitian ini yang berdasarkan latar belakang dan 

rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka hipotesisnya ialah “Ada pengaruh 

keteladanan orang tua terhadap perilaku keagamaan peserta didik di SMP Negeri 

1 Turatea.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keteladanan orang tua Perilaku keberagaman peserta didik 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan metode ex-postfacto merupakan penelitian dimana variabel-

variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel 

terikat dalam suatu penelitian.
42

 Arti ex-postfacto, yaitu “dari apa yang dikerjakan 

setelah kenyataan”, maka penelitian ini disebut sebagai penelitian sesudah 

kejadian. Penelitian ex-postfacto merupakan suatu penelitian yang dilakukan 

untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi yang kemudian merunut ke belakang 

untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejadian tersebut.
43

 

Menurut Kerlinger dalam Sulaiman Saat dan Sitti Mania Mendefinisikan 

penelitian ex-postfacto adalah penemuan empiris yang dilakukan secara 

sistematis, penelitian tidak melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas 

karena manifestasinya sudah terjadi atau variabel-variabel tersebut secara inheran 

tidak dapat dimanipulasi.
44
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Aksara, 2015), h. 165. 
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44
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian atau tempat penelitian ini di SMP Negeri 1 Turatea Desa 

Paitana Kecamatan Turatea Kebupaten Jenepoto Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu 

masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penelitian juga berarti 

upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan keagamaan dan pendekatan sosial. 

Pendekatan keagmaan yang dilakukan oleh orang tua dalam 

mempengaruhi perilaku keagamaan peserta didik yaitu dengan cara memberikan 

contoh-contoh yang baik berupa perilaku keagamaan kepada peserta didik, agar 

nantinya dapat mempengaruhi perilaku keagamaan peserta didik. 

Dapat dilihat bahwa agama bukan hanya monopoli kalangan teolog dan 

normalis, melainkan agama dapat dipahami semua orang sesuai dengan 

pendekatan dan kesanggupannya. Oleh karena itu, agama merupakan hidayah dari 

Allah dan merupakan suatu kewajiban manusia sebagai fitrah yang diberikan 

Allah kepadanya. 

Pendekatan sosial juga digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan sosial  

merupakan pendekatan yang memperhatikan lingkungan tempat tinggal peserta 

didik dalam perkembangannya. Titik pangkal dari pendekatan sosial ialah 

masyarakat dengan berbagai lembaganya. secara kongkrit pendekatan sosial ini 
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membahas aspek-aspek atau komponen dari pola  hubungan antar masyarakat 

seperti pada kebudayaan, misalnya keluarga, tradisi, adat-istiadat, moralitas, 

norma-norma sosial, dan sebagainya. Bentuk dari pendekatan sosial yang 

diberikan oleh orang tua kepada peserta didik yaitu dengan memberikan motivasi 

keagamaan agar memndorong peserta didik lebih percaya diri dan berpengaruh 

pada perilaku keagamaan peserta didik. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
45

 Jadi di dalam populasi 

terdapat karakteristik atau ciri-ciri dari suatu objek dari jumlah keseluruhan yang 

akan diteliti.  

Sulaiman saat dan Sitti Mania juga menyatakan populasi dapat dibedakan 

atas dua, yaitu populasi sampling dan populasi sasaran. Misalnya apabila 

mengambil rumah tangga sebagai populasi, sedang yang diselidiki adalah kepala 

rumah tangga atau kepala keluarga, maka rumah tangga dalam wilayah penelitian 

disebut populasi sampling, sedang kepala rumah tangga disebut populasi 

sasaran.
46

 Keberadaan populasi sangatlah penting untuk data sebuah penelitian 

yang menjadi subjek dan objek sesuatu yang sedang diteliti. 

                                                 

45
Muhajirin dan Maya Panorama, Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan 

Kuantitatif, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018), h. 114. 

46
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Metodologi Penelitian Panduan Bagi Pemula,  h.65. 
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Dari beberapa pengertian di atas, maka yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah peserta didik dan orang tua kelas VIII di SMP Negeri 1 

Turatea dengan jumlah keseluruhan peserta didik sebanyak 120 orang. Secara 

rinci dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel. 3.1  

Jumlah peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Turatea T.A. 2021/2022 

Kelas Jumlah 

VIII 1 22 

VIII 2 24 

VIII 3 25 

VIII 4 25 

VIII 5 24 

Total 120 

Sumber data: Tata usaha SMP Negeri 1 Turatea  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan hasil 

penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan
47

 

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini maka peneliti akan 

menggunakan jika jumlah populasi diatas 1.000 maka sampel sekitar 10% sudah 

                                                 

47
Suryati dan Hendyadi, Metode Rise Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian 

Bidang Menejemen dan Ekonomi (Cet.I; Prenadamedia Grup, 2015), h.192. 
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cukup, tapi jumlah populasinya sekitar 100, maka sampel paling sedikit 30% dan 

kalau jumlah populasinya 30 maka sampelyan harus 100%.
48

 

Berdasarkan uraian di atas, 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 simple random sampling. Dikatakan simple (sederhana) 

karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sampel pada penelitian ini 

adalah kelas VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4 dan VIII 5. Total sampel berjumlah 50 

orang peserta didik sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

Tabel. 3.2 

Jumlah Peserta Didik Kelas VIII di SMP 1 Turatea Jeneponto 

No Kelas Jumlah 

1. VIII 1 10 

2. VIII 2 10 

3. VIII 3 10 

4. VIII 4 10 

5. VIII 5 10 

Jumlah 50 

Sumber data: Tata usaha SMP 1 Turatea Jeneponto 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan data adalah suatu hal yang sangat penting 

untuk dilakukan sebab itu adalah langkah untuk mendapatkan data yang akan 

                                                 

48
Deni Dermawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2016), h. 143. 
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penulis teliti. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

peneliti tau pasti variabel yang akan diukur dan tau apa yang akan diharapkan dari 

responden.
49

 Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan angket yaitu dengan cara memberi suatu pernyataan kepada 

responden sehingga peneliti mendapatkan informasi yang sangat relevan sesuai 

dengan tujuan peneliti. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui bahan tertulis yang 

ada sebelumnya, tentu yang berhubungan dengan penelitian ini. penelitian 

menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan menjadi 

sumber data tertulis untuk memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, legenda 

dan sebagainya.
50

 Metode dokumentasi ini digunakan ketika pengumpulan 

dokumen dan informasi yang diinginkan peneliti guna mendapatkan bukti-bukti 

yang menyangkut dengan penelitian tersebut. 

3. Observasi 

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan dengan pengamatan dan 

pencatatan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi ini 

                                                 

49
Ade Ismayani, Metodologi Penelitian, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Press, 

2018), h. 69. 

50
Suharsimi Arikunto, PresedurPenelitian Ilmiah, (Bumi Aksara Jakarta, 2014), h. 192. 
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dilakukan untuk memperoleh data tentang kondisi sekolah atau deskripsi lokasi 

penelitian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Turatea Jeneponto. 

E. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan pada saat 

mengumpulkan data di lapangan. 

1. Kuesioner (Angket) 

Angket dalam penelitian ini, peneliti memberikan sejumlah pertanyaan 

kepada responden. Instrumen pada penelitian ini menggunakan skala likert dibuat 

dalam bentuk checklists, Adapun alternatif jawaban sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Alternatif Jawaban 

Positif Skor Negatif Skor 

Sangat Relevan 4 Sangat Relevan 1 

Relevan 3 Relevan 2 

Tidak Relevan 2 Tidak Relevan 3 

Sangat Tidak 

Relevan 

1 Sangat Tidak 

Relevan 

4 

 

Tabel di atas merupakan skor alternatif yang digunakan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian. Di mana di dalam skor alternatif peneliti melakukan 

pengkategorian berdasarkan skor yang didapatkan oleh peserta didik pada saat 

pada saat mengisi angket yang dibagikan oleh peneliti. Pengkategoriannya peneliti 

membagi ke dalam lima kelompok yaitu selalu, sering, pernah, kadang-kadang, 

dan tidak pernah, dan skornya mulai dari angka 5 sampai pada angka. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui bahan tertulis yang 

ada sebelumnya, tentu yang berhubungan dengan penelitian ini. penelitian 

menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan menjadi 

sumber data tertulis untuk memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, legenda 

dan sebagainya.
51

 Metode dokumentasi ini digunakan ketika pengumpulan 

dokumen dan informasi yang diinginkan peneliti guna mendapatkan bukti-bukti 

yang menyangkut dengan penelitian tersebut.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan pada saat 

mengumpulkan data di lapangan. 

1. Angket Keteladanan Orang Tua 

Angket keteladanan orang tua disusun berdasarkan teori Abdullah Nashih Ulwan 

dengan Aspek: 1) Memberikan contoh yang baik, 2) Keteladanan dalam bertutur 

kata, 3) Keteladanan dalam beribadah. 

 

  

                                                 

51
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Ilmiah,  h. 188. 
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Tabel 3.4 

Kisi-kisi Angket Keteladanan Orang Tua 

Aspek   Indikator  positif Negatif Jumlah 

1. Memberikan contoh 

yang baik 

a. Suka menolong 

b. Sopan santun terhadap 

sesama 

1,3 

5,7 

 

2,4 

6,8 

 

4 

4 

 

2. Keteladanan dalam 

bertutur kata 

a.  Mendidik anak dengan 

bertutur kata yang baik 

b. Berkata jujur 

9,11 

13,15 

 

10,12 

14,16 

 

4 

4 

3. Keteladanan dalam 

beribadah 

a. Taat beragama 

 

17,19 18,20 4 

Jumlah    20 

 

Tabel 3.5 

ANGKET SKALA KETELADANAN ORANG TUA 

No Pernyataan Pertimbangan 

SS S TS STS 

1 Orang tua suka menolong orang yang sedang kesusahan     

2 Orang tua enggan menegur anak ketika berbicara 

kasar/tidak sopan 

    

3 Orang tua sanangtiasa mengingatkan anak untuk selalu 

menolong orang yang sedang kesusahan 

    

4 Orang tua memberi kebebasan pada anak     

5 Shalat lima waktu tepat waktu     

6 Orang tua shalat diakhir waktu      
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7 Memotivasi anak agar terbiasa melaksanakan shalat 

berjama‟ah di masjid 

    

8 Orang tua memperlihatkan kebiasaan buruk terhadap 

anak 

    

9 Mendidik anak mempelajari Al-Qur‟an     

10 Orang tua enggan menegur anak dalam beribadah     

11 Orang tua mengamalkan Al-Qur‟an setiap habis shalat     

12 Orang tua jarang mengamalkan Al-Qur‟an     

13 Orang tua senantiasa mengarahkan anak berpakain yang 

sopan/rapi ketika bertamu 

    

14 Orang tua membiarkan anak saat tidak berpakaian 

sopan/rapi ketika didepan tamu 

    

15 Orang tua menutup aurat dengan sempurna     

16 Orang tua membiarkan anak berpakaian ketat/robek-

robek 

    

17 Orang tua memberikan kasih sayang terhadap anak     

18 Orang tua tidak perhatian/masa bodoh terhadap anak     

19 Orang tua menyamakan perlakuan atas setiap anak     

20 Orang tua tidak berlaku adil     

 

2. Angket Perilaku Keagamaan Peserta Didik 

Angket Perilaku Keagamaan Peserta Didik disusun berdasarkan teori 

Mahjuddin, Perilaku keagamaan (akhlak) yang merupakan dorongan jiwa yang 

melahirkan perbuatan manusia, pada dasarnya bersumber dari kekuatan batin yang 
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dimiliki oleh setiap manusia; 1) Tabiat (pembawaan), 2) Akal pikiran, 3) Hati 

Nurani. 

Tabel 3.6 

Kisi-kisi Angket Perilaku Keagamaan Peserta Didik 

Aspek Indikator Positif Negatif Jumlah 

1. Pembawaan a.  Memiliki pembawaan 

yang baik 

b. Menerapkan nilai jujur 

1,3 

 

5,7 

2,4 

 

6,8 

4 

 

4 

2. Akal pikiran a.  Menerapkan nilai 

hormat dengan yang lebih 

tua 

9,11 

 

 

10,12 4 

3. Hati Nurani a. Gotong royong 

 

13,15 14,16 4 

    16 

Tabel 3.7 

ANGKET SKALA PERILAKU KEAGAMAAN PESERTA DIDIK 

No Pernyataan Pertimbangan 

SS S TS STS 

1 Bersikap hormat kepada orang tua     

2 Membentak/melawan orang tua     

3 Berprasangka baik terhadap orang tua     

4 Berprasangka buruk terhadap orang tua     

5 Mengucapkan perkataan jujur ke orang tua     

6 Berkata bohong kepada orang tua     

7 Mengakui kesalahan kepada orang tua     

8 Mengelak/alasan ketika ditanya orang tua     



40 

 

 

 

9 Berbahasa lemah lembut ketika berbicara 

kepada orang tua 

    

10 Berbicara kasar/tidak sopan kepada orang tua     

11 Senantiasa taat terhadap orang tua     

12 Mengabaikan amanah yang diberikan orang tua     

13 Tolong menolong antar sesama     

14 Tidak suka menolong antar sesama     

15 Berinteraksi dengan lingkungan social     

16 Tidak suka berinteraksi dengan lingkungan 

sosial 

    

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data ini diterapkan apabila semua data 

telah terkumpul. Selanjutnya kita mengolahnya dengan teknik yang digunakan 

adalah analisis data statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang bertujuan 

mendeskripsikan atau menjelaskan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan 

generasis, sehingga akan diketahui jumlah total sampel, total nilai, rata-rata, 

standar deviasi (standar baku), Range (Jangkauan), nilai minimum (terendah) dan 

nilai maksimum (tertinggi). 

Adapun analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghitung rentang kelas, yakni data terbesar dikurangi data terkecil. 
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R =Xt-Xr 

Keterangan: 

  Xt= Skor tertinggi 

  Xr= Skor terendah
52

 

b. Menghitung jumlah kelas interval 

K = 1+ (3,3) log n 

Keterangan: 

K= Jumlah kelas 

N= Banyaknya data atau jumlah sampel
53

 

c. Menghitung panjang kelas interval 

  
 

 
 

Keterangan : 

P = Panjang kelas interval 

R= range (jangkauan) 

K= banyaknya kelas
54

 

d. Rata-rata (Mean) 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai jumlah nilai kelompok 

data dibagi dengan jumlah nilai responden
55

  

Rumus rata-rata adalah:   

 ̅  
∑      
 
   

∑   
 
   

 

Keterangan : 

                                                 

52
Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian. h. 55.  

53
Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian h. 24. 

54
Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian, h. 32. 

55
Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan,  h. 327. 
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 ̅= Rata-rata 

  = Nilai statistika 

  = Frekuensi untuk nilai    yang bersesuaian kelompok ke-i 

k= Banyaknya kelompok
56

 

e. Standar Deviasi  

   √
∑ (    ̅) 

   
 

Keterangan: 

  = Standar Deviasi 

 ̅= Rata-rata 

  =  Nilai statistika 

 = Banyaknya data
57

 

 

 

f. Persentase (%) nilai rata-rata 

  
 

 
      

Keterangan:   

P : Angka persentase 

f : Frekuensi yang dicari persentasenya 

N : Banyaknya sampel responden
58

 

g. Kategorisasi 

                                                 

56
Muhammad Arif Tiro,Dasar-Dasar Statistka, h. 127. 

57
Muhammad Arif Tiro,Dasar-Dasar Statistka, h. 179. 

58
Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar h. 130. 



43 

 

 

 

Pada analisis deskriptif ini, peneliti menggunakan kategorisasi keteladanan 

orang tua terhadap perilaku keagamaan peserta didik. Dengan rumus sebagai 

berikut: 

1) Rendah= x  (     ( )) 

2) Sedang = (     ( ))    (     ( )) 

3) Tinggi =   (     ( )).59
  

2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial sering disebut statistik induktif, merupakan statistik 

yang berfungsi menyediakan aturan-aturan atau cara yang dapat di pergunakan 

sebagai alat dalam rangka mencoba menarik suatu kesimpulan yang bersifat 

umum maupun yang bersifat khusus dari sekumpulan data yang telah diolah.
60

 

Statistik inferensial juga digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang 

mencari tahu pengaruh variabel x terhadap variabel y. Sebelum menguji hipotesis 

ada syarat yang harus dipenuhi yaitu: Adapun rumus yang digunakan untuk 

menguji kebenaran hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Uji Prasyarat 

Sebelum peneliti mengelola data interval dan rasio dengan teknik analisis 

dalam kelompok parametrik, peneliti terlebih dahulu perlu melakukan uji 

prasyarat tertentu terhadap data yang telah dikumpulkan. Uji prasyarat tersebut 

perlu dilakukan untuk mengetahui apakah dating yang dikumpulkan ialah data 

nominal (uji normalitas) dan homogeny (homogenitas).
61

 

                                                 

59
Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, h. 109. 

 
60

Supardi, Statistik Penelitian Pendidikan Perhitungan, Penyajian, Penjelasan, dan 

Penarikan Kesimpulan, h. 91. 

61
Muri Yusuf, Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h. 286. 
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1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas merupakan langkah awal dalam menganalisis data secara 

spesifik agar dapat mengetahui apakah data memiliki distribusi normal sehingga 

dapat dipakai dalam statistic parametrik. Untuk pengujian tersebut menggunakan 

rumus chi-kuadrat yang dirumuskan sebagai berikut:  

          ∑    
(      )

  
  

Keterangan:  

  = Nilai chi-kuadrat hitung. 

  = Frekuensi hasil pengamatan. 

  = Frekuensi harapan. 

K = Banyaknya kelas.
62

 

Adapun kriteria pengujian normal bila          ≤         dimana         

diperoleh dari daftar    dengan dk = ( b-1) ( k-1) pada taraf signifikan α = 0.05. 

Dalam hal ini menggunakan bantuan program komputer SPSS (statistical 

product and service solution) 20 for windows. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas sangat dibutuhkan dalam membuktikan data dasar yang 

akan diolah adalah homogen, sehingga segala bentuk pembuktian 

menggambarkan yang sesungguhnya, bukan dipengaruhi oleh variansi yang 

terdapat dalam data yang akan diolah.
63

 Pengujian hipotesis homogen merupakan 

pengujian hipotesis apakah satu sampel dengan sampel lainnya memiliki 

persamaan (bersifat homogeny) dan tidak menunjukkan perbedaan secara 

                                                 

62
Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 2 (statistic inferensial), (Cet. I; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008), h. 206. 

63
Muri Yusuf, Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 

h. 288. 
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signifikan atau apakah dua sampel atau lebih berasal dari satu populasi atau 

tidak. Adapun rumus yang digunakan dalam pengujian homogenitas adalah uji F 

dengan rumus sebagai berikut:  

      
                 

                 
 
64

 

Dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembilang     serta 

derajat kebebasan penyebut    , maka jika diperoleh                  berarti 

varians sampel homogen. 

3) Penguji Hipotesis  

Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi sederhana 

Model regresi sering digunakan untuk mengetahui atau meramalkan atau 

memprediksi pengaruh variabel X terhadap variabel Y yang diamati. Analisis 

regresi dipergunakan untuk mengetahui hubungan kausal antara variabel X dan Y 

berdasarkan teori-teori yang ada.
65

 Untuk melakukan analisis regresi maka 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menentukan persamaan regresi Y atas X 

ŷ= α + b× 

Keterangan: 

ŷ = v7ariabel terikat 

x = variabel bebas 

α = penduga bagi intersap (α) 

b = penduga bagi koefisien regresi (β) 

Rumus yang dapat digunakan untuk mencari a dan b adalah: 

                                                 

64
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

h. 197.   

65
 Paiman, Teknik Analisis Korelasi & Regresi Ilmu-Ilmu Pertanian, (Yogyakarta: PT 

UPY Press, 2019), h. 31. 
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α = 
(∑ )(∑   ) (∑  )(∑  )

  ∑    (∑ ) 
 

 

b = 
 (∑  )  (∑  )(∑ )

  ∑    (∑ ) 
 

b) Uji signifikan koefesien persamaan regresi 

Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut: 

(1) Menghitung galat baku taksiran (standar eror) 

    = RJK (S) 

(2) Menghitung penduga untuk α dan β 

    
∑   

  ∑   
 

 

    
   

 ∑   
 

(3) Menghitung statistik uji-t 

H0 = β ≤ 0 (Koefisien regresi tidak signifikan) 

H1 = β > 0 (Koefisien regresi signifikan) 

Dengan ini, penelitian dapat mengetahui apakah keteladanan orang tua 

berpengaruh terhadap perilaku keagamaan peserta didik kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Turatea. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Deskripsi hasil penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran 

secara umum tentang pengumpulan data yang diperoleh di lapangan selama 

melakukan penelitian. 

A. Hasil Penelitian   

1. Deskripsi Hasil Penelitian Pengaruh Keteladanan Orang Tua. 

Indikator pengaruh keteladanan orang tua, terdiri atas 3 yaitu: 

(1) Memberikan contoh yang baik, memperlakukan anak dengan lembut 

dan kasih sayang, bagi seorang peserta didik kelembutan dan kasih 

sayang orang tua merupakan sumber kekuatan yang bisa menggugah 

perasaannya. Kehangatan yang diberikan melahirkan ketenangan, 

kepercayaan, juga hubungan batin yang kuat antara seorang peserta 

didik dan orang tua. 

(2) Keteladanan dalam bertutur kata, berarti perkataan baik yang pantas 

dengan status sosial, yang tidak menyinggung perasaan, lemah lembut 

dengan suara yang enak didengar, penuh keramahan sehingga dapat 

menyentuh hati peserta didik. 

(3) Keteladanan dalam beribadah, yaitu melakukan ibadah dengan teratur 

sesuai dengn ajaran agama yang dianut. Keteraturan akan membentuk 

kebiasaan yang baik. Apabila orang tua bersama peserta didik, ajaklah 

mereka untuk beribadah bersama.  
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Tabel. 4.1 

Angket Keteladanan Orang Tua 

No Nama Orang Tua Nilai Kategori 

1. Ilham 68 Sedang 

2. Nursiah 75 Tinggi 

3. Syamsuddin 72 Sedang 

4. Nurlia 59 Sedang 

5. Ansar 59 Sedang 

6. Rohandi 68 Sedang 

7. Suharni 76 Tinggi 

8. Seha 62 Sedang 

9. Rahmansyah 66 Sedang 

10. Layu 62 Sedang 

11. Nurul Fitri Ayu 60 Sedang 

12. Winda Sari 72 Sedang 

13. Abd. Hapid 55 Rendah 

14. Subair 69 Sedang 

15. Ikbal 66 Sedang 

16 Rahil Atika, S.Kep 62 Sedang 

17 

 

Syekh Subandari 

Syam, S.Pdi. 

78 Tinggi 

18 Udin 66 Sedang 

19. Mustapa 62 Sedang 

20. Hanai 66 Sedang 

21. Awing 59 Sedang 

22. Kasmawati 64 Sedang 
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23. Aly 73 Sedang 

24. Ridwan 71 Sedang 

25. Nur Intang 69 Sedang 

26. Ruma 66 Sedang 

27. Saharuddin 70 Sedang 

28. Saparudin 59 Sedang 

29. Seda 74 Sedang 

30. Lentan 63 Sedang 

31. Hasnayanti 73 Sedang 

32. Dg Kebo 64 Sedang 

33. Saparuddin 68 Sedang 

34. Nurlaila 64 Sedang 

35 Syamsuddin 69 Sedang 

36. Rizal 64 Sedang 

37. Rio 70 Sedang 

38. Nurliya 50 Rendah 

39. Sudarni Abdullah 66 Sedang 

40. Maliang 70 Sedang 

41. Nurbaya 62 Sedang 

42. Hasna 55 Rendah 

43. Henny. H 70 Sedang 

44. Hamsina  42 Rendah 

45. Ismiyanti 42 Rendah 

46. Suriyani 74 Sedang 

47. Ima 78 Tinggi 

48. Anti 67 Sedang 
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49. Nur Iksa 50 Rendah 

50. Febi 80 Tinggi 

Sumber data : Angket Penelitian Keteladanan Orang Tua. 

Kemudian untuk menganalisis data tersebut, maka dilakukan statistik 

deskriptif dari tabel di atas yang dilakukan dengan proses pembuatan tabel kerja 

ke dalam distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel. 4.2 

Tabel Kerja Distribusi Frekuensi Keteladanan Orang Tua 

No Skor Frekuensi 

(F) 

F.X Percent (%) 

1 42 2 84 4 % 

2 50 2 100 4 % 

3 55 2 110 4 % 

4 59 4 236 8 % 

5 60 1 60 2 % 

6 62 5 310 10 % 

7 63 1 63 2 %  

8 64 4 256 8 % 

9 66 6 396 12 % 

10 67 1 67 2 % 

11 68 3 204 6 % 

12 69 3 207 6 % 

13 70 4 280 8 % 

14 71 1 71 2 % 

15 72 2 144 4 % 

16 73 2 146 4 % 
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17 74 2 148 4 % 

18 75 1 75 2 % 

19 76 1 76 2 % 

20 78 2 156 4 % 

21 80 1 80 2 % 

   50 3269 100% 

1) Menentukan rentang data 

Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh sebagai berikut: 

R = Xt – Xr 

Keterangan: 

R : Rentang  

Xt : Data terbesar 

Xr : Data terkecil 

     = 80 – 42 

   = 38 

2) Menentukan jumlah ruang interval  

K = 1 + (3,33) log n 

 

Keterangan: 

K : Jumlah Ruang Interval  

n : Jumlah Data Observasi 

log : logaritma 

K = 1 + (3,33) log n 

    = 1 + (3,33) log 50 

    = 1 + (3,33) 1,69 

    = 1 + 5,62 



52 

 

 

 

    = 6, 62 dibulatkan 7 

3) Panjang ruang kajian 

   P = R 
         K 

  Keterangan: 

  P : Panjang kelas 

  R : Rentang  

  K : Jumlah kelas interval 

P = 38 
        7 

    = 5,42 

4) Menghitung rata-rata 

 ̅  
∑      
 
   

∑   
 
   

 

 Keterangan :   

              = Rata-rata   

             = Frekuensi 

            = Titik tengah 

Tabel 4.3 

Tabel Penolong untuk Menghitung Nilai Mean 

Interval Fi Xi fi.xi 

42 – 56 6 49 294 

57 – 71 33 64 2,112 

72 – 80 11 76 836 

Jumlah 50  3,242 

 

 

   =3,242 
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         50 

   = 64,84 

 

Tabel 4.4 

 

 

 

 

   

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa skor maksimum 

yang diperoleh keteladanan orang tua adalah 80,00, sedangkan skor minimumnya 

adalah 42,00. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 66,38 (dibulatkan menjadi 66), 

dengan standar deviasi 9,45 (dibulatkan menjadi 9). 

Tabel 4.5 

Kategori Skor Keteladanan Orang Tua  

No. Kategorisasi Skor Frekuensi (fi) Kategori  Persentasi  

1 x ≥ 75 7 Tinggi 14% 

2 57 ≤ x < 75 36 Sedang 72% 

3   x ≤ 57 7 Rendah 14% 

Jumlah 50  100% 

 

Berdasarkan tabel diatas maka menunjukkan bahwa dari 50 orang tua, 

terdapat 7 orang tua berada pada kategori tinggi dengan persentase 14%, 36 orang 

tua dengan kategori sedang dengan persentase 72%, dan 7 orang tua berada pada 

kategori rendah dengan persentase 14%. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa Keteladanan Orang Tua cukup baik (sedang).  

 

Statistics 

keteladanan orang tua 

N 
Valid 21 

Missing 0 

Mean 66.3810 

Std. Deviation 9.45768 

Minimum 42.00 

Maximum 80.00 
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2. Deskripsi Hasil Penelitian Perilaku Keagamaan Peserta Didik 

Indikator pengaruh keteladanan orang tua, terdiri atas 4 yaitu: 

(1) Tabiat ( Pembawaan ) 

(2) Akal Pikiran  

(3) Hati Nurani 

Tabel 4.6 

Angket Perilaku Keagamaan Peserta Didik 

No Nama Peserta Didik Nilai Kategori 

1. Andi Ikram Pratama 53 Rendah 

2. Naya Nurul Azizah 61 Sedang 

3. Muh  Ikhsan Anugrah 55 Rendah 

4. Nur Aziza 51 Rendah 

5. Andini 47 Rendah 

6. Muh Abil Mubarak 62 Sedang 

7. Reski Langit Ramadan 59 Sedang 

8. Muh Al Fajri 56 Rendah 

9. Muh Arhaman 54 Rendah 

10. Riang 48 Rendah 

11. Riki Aditya Syam 50 Rendah 

12. Muh Syafikal Ansari 48 Rendah 

13. Alif Fahri 44 Rendah 

14. Siti Haruni Melati 57 Rendah 

15. Putri Nabila 59 Sedang 

16 Muh Zaky Ramadhan 51 Rendah 

17 Fauzan Al Abdillah 64 Sedang 
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18 Mesya Anggreani 53 Rendah 

19. Luna 52 Rendah 

20. Kasma 57 Rendah 

21. Mildawati 47 Rendah 

22. Nadiya Putri 50 Rendah 

23.   Nerliwati Ardi 57 Rendah 

24. Salsabila Lestari 58 Sedang 

25. Salfira 53 Rendah 

26. Sandra 60 Sedang 

27. Suci Rahmadhani 54 Rendah 

28. Seli Putri Lestari 48 Rendah 

29. Sela Marselia 64 Sedang 

30. Saldi 43 Rendah 

31. Dalfina azzanah 61 Sedang 

32. Nabil 60 Sedang 

33.  Lastri Adelia 46 Rendah 

34.  Muh Alif 51 Rendah 

35 Nurfadila 58 Sedang 

36. Diva Fitri 48 Rendah 

37. Luna Melya 60 Sedang 

38. Novi 40 Rendah 

39. Jen Andita 49 Rendah 

40. Mira 56 Rendah 

41. Nurfanisa 55 Rendah 

42. Andi  52 Rendah 

43. Ulil  64 Sedang 
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44. Ridho  51 Rendah 

45. Indra  54 Rendah 

46. Fikar  55 Rendah 

47. Ica  64 Sedang 

48. Nugi  64 Sedang 

49. Fatma  50 Rendah 

50. Tifa  64 Sedang 

Sumber data : Angket Penelitian Perilaku Keagamaan Peserta Didik di Dikelas 

VIII di SMP Negeri 1 Turatea 

Kemudian untuk menganalisis data tersebut, maka statistik deskriptif dari 

tabel di atas yang dilakukan dengan proses pembuatan tabel kerja ke dalam 

distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Tabel Kerja Distribusi Frekuensi Pembentukan Akhlak  

No Skor Frekuensi 

(F) 

F.X Percent (%) 

1 40 1 40 2 % 

2 43 1 43 2 % 

3 44 1 44 2 % 

4 46 1 46 2 % 

5 47 2 94 4 % 

6 48 4 192 8 % 

7 49 1 49 2 %  

8 50 3 150 6 % 

9 51 4 204 8 % 
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10 52 2 104 4 % 

11 53 3 159 6 % 

12 54 3 162 6 % 

13 55 3 165 6 % 

14 56 2 112 4 % 

15 57 3 171 6 % 

16 58 2 116 4 % 

17 59 2 118 4 % 

18 60 3 180 6 % 

19 61 2 122 4 % 

20 62 1 62 2 % 

21 64 6 384 12 % 

  50 2,717 100% 

1) Menentukan rentang data 

Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh sebagai berikut: 

R = Xt – Xr 

Keterangan: 

R : Rentang  

Xt : Data terbesar 

Xr : Data terkecil 

     = 64 – 40 

   = 24 

2) Menentukan jumlah ruang interval  

K = 1 + (3,33) log n 

Keterangan: 

K : Jumlah Ruang Interval  
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n : Jumlah Data Observasi 

log : logaritma 

K = 1 + (3,33) log n 

    = 1 + (3,33) log 50 

    = 1 + (3,33) 1,69 

    = 1 + 5,62 

    = 6, 62 dibulatkan 7 

3) Panjang ruang kajian 

   P = R 
         K 

  Keterangan: 

  P : Panjang kelas 

  R : Rentang  

  K : Jumlah kelas interval 

P = 24 
        7 

    = 3,42 

4) Menghitung rata-rata 

 

 Keterangan :   

              = Rata-rata   

             = Frekuensi 

            = Titik tengah 

Tabel 4.8 

Tabel Penolong untuk Menghitung Nilai Mean 

Interval Fi Xi fi.xi 

 40 – 47 6 43,5 261 
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48 – 55 23 51,5 1.184,5 

56 – 64 21 60 1.260 

Jumlah 50  2.705,5 

  

 

   = 2.705,5 
         50 

   = 54,11 

 

 

Tabel 4.9  

Statistics 

Perilakukeagamaanpesertadidik 

N 
Valid 50 

Missing 0 

Mean 54.3400 

Median 54.0000 

Mode 64.00 

Std. Deviation 6.10657 

Minimum 40.00 

Maximum 64.00 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa skor maksimum 

yang diperoleh perilaku keagamaan adalah 64,00, sedangkan skor minimumnya 

adalah 40,00. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 54.34 dengan standar deviasi 

6,10. 

Tabel 4.10 

Kategori Skor Perilaku Keagamaan Peserta Didik di Kelas VIII SMP 

Negeri 1 Turatea 

No. Kategorisasi Skor Frekuensi (fi) Kategori  Persentasi  

1 x ≥ 78 7 Tinggi 14% 

2 58 ≤ x < 78 37 Sedang 74% 

3   x ≤ 58 6 Rendah 12% 

Jumlah 50  100% 
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Demikian tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kategori akhlak peserta 

didik terdapat 7 pesePrta didik kategori tinggi dengan persentase 14%, 37 peserta 

didik kategori sedang dengan persentase 74% dan 6 kategori rendah dengan 

persentase 12%. Jadi, kesimpulannya adalah perilaku keagamaan peserta didik di 

Kelas VIII SMP Negeri 1 Turatea termasuk dalam kategori cukup baik (sedang).  

3. Pengaruh Keteladanan Orang Tua Terhadap Perilaku Keagamaan 

Peserta Didik Kelas VIII di SMP 1 Negeri 1 Turatea Jeneponto 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dengan menggunakan aplikasi SPSS Versi 20 melalui 

Kolmogrof Smirnov Z, uji normlitas untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Pada penerapannya jika nilai 

Kolmogrof Smirnov > 0,05, maka data yang dimiliki berdistribusi normal.  

Tabel 4.11 

  Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Z pada Keteladanan Orang Tua 

terhadap Perilaku Keagamaan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 50 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
4.83107497 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .082 

Positive .056 

Negative -.082 

Kolmogorov-Smirnov Z .578 

Asymp. Sig. (2-tailed) .892 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Berdasarkan uji normalitas di atas, diperoleh sig. sebanyak 0,892. Apabila 

nilai sig. 0,892 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa  data yang di dapatkan dari 

pengumpulan data tersebut berdistribusi normal.  

b. Uji Homogenitas  

Pengujian hipotesis homogen merupakan pengujian hipotesis apakah satu 

sampel dengan sampel lainnya memiliki persamaan (bersifat homogeny) dan 

tidak menunjukkan perbedaan secara signifikan atau apakah dua sampel atau 

lebih berasal dari satu populasi atau tidak. Dengan dasar pengambilan 

keputusannya adalah jika nilai signifikansi < 0,05 maka tidak sama (tidak 

homogen) dan jika nilai signifikansi > 0,05 maka sama (homogen). 

Tabel 4.12  Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

keteladanan orangtua 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

1.568 1 98 .213 

 

Berdasarkan hasil analisis aplikasi SPSS dapat dilihat bahwa nilai 

signifikasi keteladanan orang tua terhadap perilaku keagamaan peserta didik 

0,213 > 0,05, berdasarkan  dasar pengambilan keputusan bahwa nilai signifikansi 

ialah (homogen). 

c. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi sederhana 

Model regresi sering digunakan untuk mengetahui atau meramalkan atau 
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memprediksi pengaruh variabel X terhadap variabel Y yang diamati. Analisis 

regresi dipergunakan untuk mengetahui hubungan kausal antara variabel X dan Y 

berdasarkan teori-teori yang ada 

 

 

Tabel 4.13Uji Hipotesis 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 24.654 5.585  4.414 .000 

keteladanan 

orangtua 
.454 .085 .612 5.356 .000 

a. Dependent Variable: perilaku keagamaan 

 

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik, diketahui bahwa data pada 

penelitian ini berdistribusi normal dan bersifat homogen. Dengan demikian, 

pengujian hipotesis dapat digunakan dengan melihat hasil uji regresi linear 

sederhana didapatkan nilai sig. 0,000 < 0,05 dan hasil Thitung  > Ttabel yaitu 5.352 > 

4.043 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan dari Keteladanan Orang Tua terhadap perilaku 

keagamaan peserta didik. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada 

penelitian ini adalah diterima. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian di SMP Negeri 1 Turatea Jeneponto pada 

peserta didik yang berjumlah 50 orang yang menggunakan instrument angket 

yang telah dibagikan kepada peserta didik serta memberikan penjelasan terlebih 
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dahulu mengenai tujuan penelitian ini sehingga peneliti dapat menghimpun data 

keteladanan orang tua dan perilaku keagamaan peserta didik. 

Pada pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan data yang telah dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan 

untuk melihat deskriptif keteladanan orang tua dan perilaku keagamaan peserta 

didik. Sedangkan analisis inferensial digunakan untuk melihat adanya pengaruh 

keteladanan orang tua terhadap perilaku keagamaan peserta didik SMP Negeri 1 

Turatea Jeneponto. 

1. Deskripsi Keteladanan Orang Tua di Kelas VIII SMP Negeri 1 Turatea 

Jeneponto 

Berdasarkan pengumpulan data menggunakan instrumen angket yang 

bertujuan untuk melihat keteladanan orang tua pada 50 peserta didik. Kemudian 

dianalisis menggunakan analisis deskriptif, dimana dijelaskan bahwa 50 peserta 

didik sebagai sampel, ditemukan berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 

dari 50 orang tua, terdapat 7 orang tua berada pada kategori tinggi dengan 

persentase 14%, 36 orang tua dengan kategori sedang dengan persentase 72%, dan 

7 orang tua berada pada kategori rendah dengan persentase 14%.  

Berdasarkan data tersebut kategori tertinggi berada pada kategori sedang 

dengan persentase 72%. Jadi, dapat diketahui bahwa orangtua telah memberikan 

teladan yang cukup baik kepada anaknya.  

2. Deskripsi Perilaku Keagamaan di Kelas VIII SMP Negeri 1 Turatea Jeneponto 

Berdasarkan pengumpulan data menggunakan instrumen angket yang 

bertujuan untuk melihat keteladanan orang tua pada 50 peserta didik. Kemudian 

dianalisis menggunakan analisis deskriptif, dimana dijelaskan bahwa 50 peserta 

didik sebagi sampel, ditemukan bahwa kategori akhlak peserta didik terdapat 7 
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peserta didik kategori tinggi dengan persentase 14%, 37 peserta didik kategori 

sedang dengan persentase 74% dan 6 kategori rendah dengan persentase 12%.  

Jadi, kesimpulannya adalah perilaku keagamaan peserta didik di Kelas 

VIII SMP Negeri 1 Turatea termasuk dalam kategori cukup baik (sedang).  

3. Pengaruh Keteladanan Orang Tua terhadap Perilaku Keagmaan Peserta didik 

Kelas VIII di SMP Negeri 1 Turatea Jeneponto 

Pembahasan ini peneliti membahas mengenai hipotesis ketiga, analisis 

yang digunakan adalah analisis inferensial dan untuk melakukan analasis 

inferensial dalam menguji hipotesis, maka diperlukan pengujian dasar terlebih 

dahulu meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya untuk 

melakukan pengujian hipotesis peneliti menggunakan anova dua jalur, peneliti 

terlebih dahulu menganalisis data angket keteladanan orang tua dan perilaku 

keagamaan peserta didik menggunakan uji normalitas Kolmogrof-Smirnov 

dengan bantuan perangkat SPSS versi 20 dan melalui uji homogenitas varian. 

Setelah diketahui data hasil penelitian berdistribusi normal dan homogen, maka 

dilanjutkan pengujian analisis variansi dua variabel untuk mengetahui apakah 

hipotesis nol (  ) ditolak atau diterima. 

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik, diketahui bahwa data pada 

penelitian ini berdistribusi normal dan bersifat homogen. Dengan demikian, 

pengujian hipotesis dapat digunakan dengan melihat hasil uji regresi linear 

sederhana didapatkan nilai sig. 0,000 < 0,05 dan hasil Thitung  > Ttabel yaitu 5.352 > 

4.043 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan dari Keteladanan Orang Tua terhadap perilaku 

keagamaan peserta didik. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada 

penelitian ini adalah diterima.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Keteladanan orang tua berada pada kategori sedang dengan persentase 

72% ini menunjukkan bahwa ada 36 orang tua yang membarikan 

keteladanan yang baik kepada anaknya. 

2. Perilaku keagamaan peserta didik berada pada kategori sedang dengan 

persentase 74% ini menunjukkan bahwa ada 37 orang peserta didik yang 

perilaku keagamaannya baik. 

3. Pengaruh keteladanan orang tua terhadap perilaku keagamaan di SMP 

Negeri 1 Turatea Jeneponto menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,000 < 0,05 

dan hasil Thitung  > Ttabel yaitu 5.352 > 4.043 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

dari Keteladanan Orang Tua terhadap perilaku keagamaan peserta didik. 

Dengan ini, kita dapat mengetahui bahwa peran orangtua sangat penting 

dalam membentuk perilaku keagamaan anaknya.  
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B. Saran 

Setelah melakukan penelitian, terdapat beberapa saran yang dilakukan 

penulis, yaitu:  

 

1. Ditujukan kepada semua pihak masyarakat agar kiranya tetap ikut serta 

bertanggung jawab dalam pembentukan akhlak peserta didik.  

2. Ditujukan kepada pihak keluarga dalam pembentukan akhlak peserta didik 

di SMP Negeri 1 Turatea Jeneponto, agar kiranya senantiasa bersikap hati-

hati dalam bertingkah laku terhadap peserta didik, karena keluarga 

terutama orang tua sebagai panutan bagi peserta didik.  

3. Orang tua selain mendidik dan membimbing seharusnya memberikan 

perhatian dan kehangatan yang cukup dalam keluarga. Ini akan memberi 

dampak yang besar bagi perkembangan akhlak peserta didik.  
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