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ABSTRAK 

 

Nama  : Sandi Pratama 
NIM  : 80200215002 
Judul  : Pengaruh Budaya Religius dan Self Regulated terhadap  

  Perilaku Keagamaan Siswa di SMP Muhammadiyah 1  
  Makassar. 

 

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui gambaran budaya religius, 
2) Untuk mengetahui gambaran self regulated, 3) Untuk mengetahui gambaran 
perilaku keagamaan, 4) Untuk mengetahui pengaruh  budaya religius terhadap 
perilaku keagamaan siswa di SMP Muhammadiyah 1 Makassar, 5) Untuk 
mengetahui pengaruh self regulated terhadap perilaku keagamaan  siswa di SMP 
Muhammadiyah 1 Makassar dan 6) Untuk mengetahui budaya religius dan self 
regulated bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku keagamaan  siswa di SMP 
Muhammadiyah 1 Makassar. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (field research) dengan 
pendekatan survei, sumber peneltian ini adalah Siswa SMP Muhammadiyah 1 
Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner 
dan dokumentasi. Adapun tekhnik dan metode pengolahan data yang digunakan 
adalah Statistik inferensial, uji signifikasi regresi, uji linearitas regresi, pengujian 
hipotesis, uji t dan uji f dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis data menujukan 
bahwa nilai thitung sebesar 13.610, sedangkan nilai ttabel untuk n :76 sebesar 0,3678. 
Dengan demikian, nilai thitung lebih besar dari ttabel (13.610 > 0,3678), sehingga 
terdapat pengaruh budaya religius (X1) dan self regulated (X2) terhadap perilaku 
keagamaan siswa (Y). Dalam penelitian ini budaya religius dan self regulated cocok  
untuk mengukur perilaku keagamaan siswa, sehingga budaya religius dan self 
regulated merupakan predictor utama dalam perilaku keagamaan siswa di SMP 
Muhammadiyah 1 Makassar. Kedua variabel ini bisa menjadi prediktor untuk 
perilaku keagamaan siswa karena hasil analisis koefisien determinasi (R Square) 
menunjukan bahwa kedua variabel ini memiliki pengaruh sebesar 0.272, yang 
berarti pengaruh variabel bebas yakni budaya religius dan self regulated  
mempunyai pengaruh 27,2% terhadap perilaku keagamaan siswa. Sedangkan 72,8% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 



ABSTRACT 

Name   : Sandi Pratama 
Student Reg. No. : 80200215002 
Dissertation Title : The Influence of Religious Culture and Self-Regulation on  

Students’ Religious Behaviours at SMP Muhammadiyah 1 
Makassar 

===================================================== ======== 
This research focuses on investigating the influence of religious culture and self-

regulation on students’ religious behaviours at SMP Muhammadiyah 1 Makassar by 
addressing the following sub discussions: 1) the influence of religious culture on students’ 
religious behaviours; 2) the influence of self-regulation on students’  religious behaviours; 3) 
the influence of religious culture and self-regulation simultaneously on students’  religious 
behaviours.  

This research approaches the issue quantitatively by using field research and survey to 
gather, analyse and explain the data. The data were collected through questionnaires and 
documentations from the research population, which in this case, is the students of SMP 
Muhammadiyah 1 Makassar. The data were then analysed through descriptive statistical 
analysis, significance of regression test, linear regression test, hypothesis testing, t test, f test 
and conclusion. The findings show that religious culture influences student’s religious 

behaviours, indicated by tcount > ttable (2.903 > 0.2227). Self-regulation also influences students’ 
religious behaviours, indicated by tcount > ttable (5.206 > 0.2227) for n:76. Furthermore, the 
findings also suggest that religious culture (X1) and self-regulation (X2) simultaneously 
influence students’ religious behaviours (Y), indicated by tcount > ttable (13.610 > 0.3678) for 
n:76. In this context, religious culture and self-regulation are deemed fit as the primary 
indicators to measure students’ religious behaviours even though self-regulation is more 
prominent than the other indicator. Moreover, the two variables can serve as predictors of 
students’ religious behaviours as indicated by the value resulted from an analysis on 
coefficient determination (Adjusted R Square) as much as 0.252. Thus, this research concludes 
that students’ religious behaviour at SMP Muhamamdiyah 1 Makassar is influenced by 
religious culture and self-regulation as much as 25.2% and other factors as much as 74.8%.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Melihat kondisi pendidikan yang terjadi hari ini, pendidikan harus menjadi 

garda terdepan dalam memanusiakan manusia. Pasang surut dunia pendidikan tidak 

terlepas dari kurang maksimalnya kerja-kerja yang dilakukan oleh elemen-element 

pokok pendidikan. Manusia memerlukan pendidikan karena telah menjadi kebutuhan 

yang harus dipenuhi oleh setiap orang karena pendidikan akan membantu 

menciptakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik dan unggul 

dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Dengan adanya pendidikan 

diharapkan mampu membentuk peserta didik yang dapat mengembangkan sikap, 

keterampilan dan kecerdasan intelektualnya agar menjadi manusia yang terampil, 

cerdas dan berakhlak mulia. 

Hal ini pun termaktub dalam sebuah Undang-undang tentang pendidikan 

proses transformasi ilmu, nilai dan moral dari pendidik ke anak didik. UU No. 

20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.  

1 
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Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama dan seterusnya. Hal 

tersebut diperkuat dengan Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi 

"Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu 

manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, 

berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial 

serta mengembangkan budaya religius dalam komunitas sekolah. 

Semua orang harus merasakan pendidikan, semakin banyak orang yang 

berpendidikan, besar peluang untuk meningkatnya SDM.  Pendidikan sudah menjadi 

investasi dalam pengembangan sumber daya manusia karena peningkatan kecakapan 

dan kemampuan yang diyakini sebagai faktor pendukung upaya manusia dalam 

mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam konteks inilah 

pendidikan diperlukan dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang 

ingin maju, demikian juga bagi masyarakat Indonesia yang memiliki wilayah yang 

sangat luas.1 

Pendidikan  memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar  terhadap  kemajuan  

suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi 

serta sarana dalam membangun watak bangsa (character building). Masyarakat yang 

cerdas akan memberikan nuansa kehidupan yang cerdas pula dan secara progresif 

                                                 
1Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), h. 3 
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akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan 

investasi besar untuk berjuang ke luar dari krisis dan menghadapi dunia global.2 

Salah satu wadah yang menjadi perpanjangan tangan dunia pendidikan ialah 

sekolah. Sekolah memiliki peran untuk memanusiakan manusia dengan membina 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,akhlak mulia serta keterampilan peserta didik. 

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dari tahun ketahuan jumlah 

sekolah semakin hari semakin berkembang. Melalui lembaga sekolah ini tidak jarang 

dijumpai peserta didik tidak mencapai output yang diharapkan Kegagalan tersebut 

dapat disebabkan karena kekurang mampuan dalam menyesuaikan diri, cara belajar 

yang salah maupun kurang disiplin.  

Sekolah adalah lembaga pendidikan  yang merupakan perluasan lingkungan 

sosial individu untuk pengembangan kemampuan hubungan sosialnya dan sekaligus 

merupakan faktor lingkungan baru yang sangat menantang atau bahkan 

mencemaskan bagi dirinya. Para guru dan teman-teman sekelas membentuk suatu 

sistem yang kemudian menjadi seolah lingkungan norma baru.3 Lingkungan sekolah 

merupakan lingkungan yang kedua setelah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah 

sebagai tempat untuk bermain, menimba  ilmu,  membentuk  karakter,  mengolah  

kecerdasan  emosinal  dan berbudaya yang religius, bagi setiap peserta didik. 

Tantangan dunia sekolah saat ini semakin besar seiring dengan perkembangan 

zaman, Terlebih lagi dalam hal ini dunia pendidikan  juga berperan untuk 

                                                 
2Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, h. 4 
3Muhammad Asrori, Psikologi Pembelajaran (Bandung : Wacana Prima, 2007),  h. 115 
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mencetak generasi-generasi sumber daya manusia berkualitas yang nantinya akan 

menjadi pembaharu. Hal yang harus dilakukan di sekolah bukan hanya sekedar 

mencetak peserta didik yang unggul dalam intelektualitas tetapi peserta didik juga 

yang dicetak di sekolah harus spritualitas seperti unggul dalam moral dan tingkah 

laku. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan yang kita lihat di Indonesia saat ini, 

ada beberapa peserta didik yang cerdas tetapi moral atau tingkah lakunya bermasalah. 

Sistem pendidikan yang dikembangkan selama ini lebih mengarah kepada 

pengisian kognitif peserta didik an-sich, sehingga melahirkan lulusan yang cerdas 

tetapi kurang bermoral.4 Olehnya itu diharapkan peserta didik diarahkan bukan 

hanya sekedar unggul intelektual tetapi dapat unggul moral dan tingkah laku. Hal 

yang harus dilakukan dengan menanamkan pembelajaran pendidikan agama Islam 

sebagai pembelajaran utama dalam diri peserta didik dengan menanamkan sistem 

pembelajaran diri.  

Pendidikan agama di sekolah pada dasarnya membina sikap dan perilaku 

keagamaan peserta didik, terutama pada aspek pemahaman agama. Dalam hal ini, 

yang diutamakan ialah pendidikan agama Islam bukan hanya sekedar pengetahuan 

tetapi mampu mempraktekkan yang diketahui, setelah itu diajarkan di sekolah, dan 

mengutamakan ilmu agama atau menjalani hidup atas dasar ajaran. Hal ini sejalan 

dengan esensi Islam adalah sebagai agama amal atau kerja (praksis). Kesadaran akan 

besarnya pengaruh agama bagi pembentukan warga negara telah terwujud dengan 

                                                 
4A. Qodri Azizy, Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial (Semarang : Aneka 

Ilmu, 2002), h.  8-14 
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menjadikan agama sebagai mata pelajaran yang wajib bagi semua jenjang pendidikan 

dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Keberadaan agama sebagai mata 

pelajaran didukung oleh Undang-Undang 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. 

Maka harapan yang muncul ialah pelajaran agama dijadikan tumpuan untuk 

membentuk moralitas dan kepribadian yang religius 

Banyak hal yang biasa dijumpai di lapangan terkait pandangan siswa 

mengenai pelajaran pendidikan agama Islam, diantaranya siswa menganggap 

pelajaran pendidikan agama Islam terlalu banyak embel-embelnya sehingga tidak 

heran ketika siswa acuh tak acuh dalam menerima pelajaran agama Islam. Persoalan-

persoalan seperti ini sudah lumrah kita jumpai di lapangan, harus ada tekhnik, cata 

atau metode yang bagus dalam mentransformasikan ilmu dan nilai-nilai pelajaran 

pendidikan Islam. Pelajaran pendidikan agama Islam merupakan pelajaran yang 

urgen, guru tidak hanya mentransfer ilmu kepada siswa tetapi juga mentrasfer nilai-

nilai.  

Pendidikan agama juga sama dengan pendidikan umum, yakni memiliki 

tujuan yang hendak dicapai. Salah satu tujuannya pendidikan agama ialah untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan serta pengalaman peserta didik.5 Pendidikan 

agama harus senantiasa diperhatikan karena merupakan pembinaan terhadap pondasi 

dari moral bangsa. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa ketentraman serta keimanan tidak 

                                                 
5M. Anshori Ardiansyah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Pendekatan PAI disekolah, 

http://kabar-pendidikan.blogspot.com diakses pada hari minggu tanggal 21 Mei 2018 pukul 21:00. 

http://kabar-pendidikan.blogspot.com/
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hanya dipengaruhi dengan ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga didasarkan atas 

ikatan moral serta perilaku keagamaan dalam masyarakat. Pendidikan agama mulai 

ditanamkan kepada anak sejak dini serta pendidikan tersebut diajarkan dalam 

lingkungan keluarga dan sekolah 

Melihat begitu pentingnya pelajaran pendidikan agama Islam agar perilaku 

keagamaan yang ada dalam diri peserta didik, maka seyogyanya guru harus lebih 

intens dalam mengajarkan agama kepada peserta didik dengan berbagai macam 

metode penyampaian, agar setiap pesan moril yang hendak disampaikan kepada 

siswa dapat terwujud. Salah satu cara yang dapat digunakan ialah dengan memadukan 

pengaruh budaya religius dan self regulated. Adapun makna suasana keagamaan 

menurut Muntasir adalah suasana yang memungkinkan setiap anggota keluarga 

beribadah, kontak dengan Tuhan dengan cara-cara yang telah ditetapkan agama, 

dengan suasana tenang, bersih dan hikmat 6 

Budaya religius atau budaya beragama di sekolah merupakan cara berfikir dan 

cara bertindak warga  sekolah yang didasarkan atas nilai-nilai Religius (keagamaan).7 

Budaya beragama di sekolah merupakan sekumpulan nilai-nilai agama yang 

diterapkan di sekolah, yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian dan 

simbol-simbol yang dipraktekkan oleh seluruh warga sekolah, merupakan perilaku-

                                                 
6M. Saleh Muntasir, Mencari Evidensi Islam, Analisa Awal System Filsafat, Strategi dan 

Metode Pendidikan Islam,  (Jakarta: Rajawali, 1985)  h. 20 
7Ngalim, Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2004), h. 178 
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perilaku atau pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan dalam lingkungan sekolah 

sebagai salah satu usaha untuk menanamkan akhlak mulia pada diri anak. 

Dalam budaya religius ada dua hal yang diciptakan, pertama penciptaan 

budaya religius, yaitu menciptakan suatu kebudayaan religi atau pembiasaan diri 

yang merupakan penerapan hasil pengetahuan tentang agama dan menumbuhkan 

sikap yang berjiwa Islami. Sikap dan berjiwa Islami tersebut dicerminkan pada 

perilaku serta keterampilan hidup peserta didik dan warga sekolah lainnya. Kedua, 

penciptaan pembiasaan yaitu proses membuat sesuatu atau seseorang menjadi biasa 

atau terbiasa melakukan perilaku-perilaku agamis sesuai dengan ajaran-ajaran agama.  

Salah satu hal untuk mencapai pembiasaan dalam diri seseorang ialah dengan 

mengelolah diri sendiri (proses mandiri), sehingga ketika seseorang mampu 

mengelolah diri sendiri maka pembiasaan dalam diri siswa dengan sendirinya akan 

tercipta. Chamot (dalam Ellianawati dan Wahyuni) menyatakan bahwa Self regulated   

learning atau pembelajaran mandiri adalah sebuah situasi belajar di mana pembelajar 

memiliki kontrol terhadap proses pembelajaran tersebut melalui pengetahuan dan 

penerapan strategi yang sesuai, pemahaman terhadap tugas- tugasnya, penguatan 

dalam pengambilan keputusan dan motivasi belajar.8 

Budaya religius lembaga pendidikan berharap terwujudnya nilai-nilai ajaran 

agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi yang diikuti oleh 

seluruh warga dilembaga pendidikan. Kegiatan tidak hanya terfokus pada 

                                                 
8Ellianawati dan Wahyuni,S. “Pemanfaatan Model Self-Regulated Learning sebagai 

Upaya Peningkatan Kemampuan Belajar Mandiri pada Mata Kuliah Optik”. Jurnal Pendidikan 
Fisika Indonesia. Vol. 6, 2010. h. 35 



8 
 

intrakurikuler, tetapi juga ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan otak kiri dan 

kanan secara seimbang sehingga melahirkan kreativitas, bakat dan minat peserta 

didik, serta mengacu pada 4 tingkatan umum kecerdasan yaitu: Kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan Rohani, dan kecerdasan sosial.9 

Didalam proses pembelajaran di sekolah, guru memegang peran utama dan 

sangat penting karena guru adalah cerminan peserta didik yang akan meniru perilaku 

guru berupa ucapan atau tindakan dalam proses  pembelajaran  maupun  di luar  

proses  pembelajaran  sehingga  dapat memberi   pengaruh   yang   kuat   bagi   

pembinaan   kecerdasan emosional, perilaku dan kepribadian peserta didik  

SMP Muhammadiyah 1 Makassar merupakan Sekolah Menengah Pertama 

yang terakreditasi A. Sekolah ini di bawah yayasan Muhammadiyah. SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar menggunakan sistem full day school, sekolah ini lebih 

menekankan aktifitas keislaman di dalamnya, setiap hari siswa tidak terlepas dari al-

Quran dan sholat. Hal ini dilakukan untuk menanamkan dalam diri siswa kebiasaan 

agama. Fitrah manusia tidak lepas dari khilaf, itupun yang terjadi pada siswa di SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar. Siswa yang setiap hari diberikan pemahaman dan 

kebiasaan agama tetapi ada juga segilintir siswa melakukan hal yang tidak sesuai 

dengan ajaran agama. Hal inilah yang ingin diketahui, dengan melihat pengaruh  

budaya religius dan self regulated terhadap perilaku keagamaan siswa di SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar. Target maupun capain yang diingikan oleh setiap guru 

                                                 
9Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, 

(Yokyakarta: Kalimedia, 2015), h. 15 
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agama dapat terwujud di dalam diri setiap siswa. Ketika setiap siswa mampu 

mengetahui tentang dirinya maka guru akan semakin mudah mengatur, membina dan 

mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Sehingga harapan guru 

untuk mengembangkan budaya religius di SMP Muhammadiyah 1 Makassar dapat 

terwujud. 

Koordinator Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab (Kord. 

ISMUBA) yakni Rosmiati, S.Ag mengatakan bahwa: 

Secara internal hal yang terkadang menyebabkan segelintir siswa 
bermasalah dalam perilaku kesehariannya tidak terlepas karena kurangnya 
pemahaman yang tertanam dalam diri siswa terkait perilaku keagamaan yang 
diajarkan, salah satunya ketika siswa itu mengetahui mana baik dan buruk 
tetapi karena tidak tertanamnya dalam diri siswa secara menyeluruh 
sehingga siswa itu juga melakukan hal yang buruk.10  
 
Guru bimbingan konseling bapak Adi Muliadi, S.Pd menambahkan bahwa: 
 
Hal utama yang perlu dilakukan ialah menjadi teladan untuk siswa itu 
sendiri, walaupun kita sebagai guru memberikan pemahaman agama yang 
baik tetapi tidak memberikan teladan yang baik, itu hanya akan memberikan 
gambaran yang buruk kepada siswa, sehingga pemahaman dan teladan harus 
jalan bersama. Diperlukan pula motivasi yang lebih untuk siswa agar selalu 
melakukan kegiatan-kegiatan yang baik.11 
 

Berdasarkan hal inilah dirumuskan judul penelitian tentang “Pengaruh 

budaya religius dan self regulated terhadap perilaku keagamaan siswa di SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar. 

 

                                                 
10Rosmiati, Koordinator Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab (Kord. ISMUBA). 

Wawancara. Tanggal 23 Juli 2019 di SMP Muhammadiyah 1 Makassar.  
11Adi Muliadi, Guru Bimbingan Konseling.  Wawancara. Tanggal 23 Juli 2019 di SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka peneliti mengangkat pokok masalah 

mengenai pengaruh budaya religius dan self regulated terhadap perilaku keagamaan 

siswa di SMP Muhammadiyah 1 Makassar, berdasarkan dari pokok masalah ini maka 

sub masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh budaya religius terhadap perilaku keagamaan siswa di 

SMP Muhammadiyah 1 Makassar? 

2. Apakah terdapat pengaruh self regulated terhadap perilaku keagamaan siswa di 

SMP Muhammadiyah 1 Makassar? 

3. Apakah budaya religius dan self regulated secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap perilaku keagamaan  siswa di SMP Muhammadiyah 1 Makassar? 

C. Definisi Oprasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Defenisi Operasional Variabel 

Defenisi oprasional variabel dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang 

jelas tentang variabel-variabel dan memudahkan pembahasan tesis ini, maka peneliti 

akan mengemukakan definisi operasional variabel untuk menghindari penafsiran yang 

keliru terhadap judul yang akan dibahas dalam penelitian ini.  

a. Budaya Religius 

Budaya religius merupakan sekumpulan nilai-nilai agama yang melandasi 

perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian dan simbol-simbol yang dipraktikkan dan 

diorganisir ke dalam regulasi sekolah sesuai dengan ajaran agama yang dipelajari di 
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SMP Muhammadiyah 1 Makassar yang tertulis dalam dokumen ISMUBA (Al-islam, 

Ke-Muhammadiyahaan dan bahasa arab). 

Aspek-aspek budaya religius yang diterapkan di SMP Muhammadiyah 1 

Makassar, yaitu: 

1) Penciptaan suasana religius 

2) Internalisasi nilai 

3) Keteladanan 

4) Pembiasaan 

b. Self regulated 

Self regulated adalah pengaturan diri yang mengacu  pada  proses yang digunakan 

siswa untuk memfokuskan pikiran, perasaan, dan tindakan secara sistematis terhadap 

aturan ISMUBA yang dapat diamati pada diri siswa SMP Muhammadiyah 1 

Makassar. 

Aspek-aspek self regulated siswa di SMP Muhammadiyah 1 Makassar, yaitu: 

1) Kognitif 

2) Motivasi 

3) Sikap 

c. Perilaku Keagamaan 

Perilaku keagamaan ialah tingkah laku yang didasarkan atas kesadaran tentang 

adanya Tuhan Yang Maha Esa yang tertanam dalam diri siswa SMP Muhammadiyah 

1 Makassar sehingga aktifitas kesehariannya tidak terlepas dari apa yang diajarkan 
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oleh Islam.  

Aspek-aspek perilaku keagamaan siswa di SMP Muhammadiyah 1 Makassar, 

yaitu: 

1) Aspek Akidah 

2) Aspek Ibadah 

3) Aspek Akhlak 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan pada defenisi opersional penelitian yang membahas terkait 

penelitian pengaruh budaya religius dan self regulated terhadap perilaku keagamaan 

siswa di SMP Muhammadiyah 1 Makassar. Untuk menghindari meluasnya 

pembahasan dan pemaknaan terhadap variabel-variabel yang menjadi ruang lingkup 

dalam penelitian ini maka peneliti sangat penting mengemukakan ruang lingkup 

penelitian. Adapun ruang lingkup yang dimaksud adalah siswa SMP Muhammadiyah 

1 Makassar yang berlokasi  di Jl. Maccini Sawah I No.12  Maccini, Kec. Makassar, 

Kota Makassar ataupun di Jl. Urip Sumoharjo Lr. 81-Maccini Sawah I No. 12 

Sulawesi Selatan dengan jumlah 309 siswa. 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan berkaitan dengan 

Pengaruh budaya religius dan self regulated  terhadap perilaku keagamaan siswa, yaitu: 

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rifa ‘Afuwah dengan judul “Strategi 

Pengembangan Budaya Agama Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam 
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Meningkatkan Perilaku Keagamaan Siswa (Studi Multi kasus di MTS Surya Buana 

dan SMP Negeri 13 Malang)” Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh gambaran 

bahwa pengembangan budaya agama dengan membiasakan sholat dhuha, sholat 

ashar berjamaah, sholat jumat di sekolah, baca al-Quran sebelum sholat berjamaah, 

kegiatan amal jumat dan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan perilaku 

keagamaan.12 Adapun perbedaan terlihat dari segi metodologi yang menggunakan  

Studi multi kasus dan aspek yang lain yaitu perilaku keagamaan.   

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bintang Mayudia seorang Mahasiswa fakultas 

psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah “Pengaruh Self Regulated 

Learning dan Koping Kultural Terhadap Stress dalam Menghadapai Tugas 

Perkuliahan Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta” Sumbangsih dari aspek self regulated learning dan koping kultural dapat 

dilihat dari uji regulasi pada model summary yang hasilnya didapatkan koefisien 

determinasi R square menunjukan self regulated learning dan koping memberikan 

nilai sebesar 0,570 atau 57 %.13 Adapun perbedaan terlihat dari variabel yakni 

koping kultural dan stress mengahadapi ujian serta objek penelitian yakni 

Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah.   

3. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahol Ansyori, mahasiswa PAI di Universitas 

                                                 
12Rifa ‘Afuwah, Strategi Pengembangan Budaya Agama Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

dalam Meningkatkan Perilaku Keagamaan Siswa (Studi Multi Kasus di MTS Surya Buana dan Smp 
Negeri 13 Malang), (Malang: Teses Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim,2014), h. 84-103 

13Bintang Mayudia, Pengaruh Self Regulated Learning dan Koping Kultural Terhadap Stress 
dalam Menghadapai Tugas Perkuliahan Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 73-80 
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Islam Negeri Sunan Apel Surabaya “Pembentukan Perilaku Keagamaan Melalui 

Budaya Sekolah (Studi Multi Kasus pada SD Plus Nurul Hikmah pamekasan dan 

MI sirojut Tholibin 1 Pemekasan)” adapun hal untuk membentuk perilaku agama 

di sekolah SD Nurul Fikri dan MI Sirojut Tholibin 1 ialah kepemimpinan kepala 

sekolah yang partisipatif, Guru, kerjasama seluruh elemen dan lingkungan 

sekolah.14 Adapun perbedaan terlihat dari metodologi yaitu studi kasus dan tempat 

penelitian yang menggunakan dua tempat dan objek penelitian sekolah dasar (SD). 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zakaria Firdausi, Pengaruh Pendidikan Agama 

Islam dan Budaya Religius Sekolah Terhadap Kecerdasan Emosional dan Spritual 

Siswa”. Agar terciptanya budaya religius yang baik, harus ada kerja sama antara 

orang tua, lembaga instansi sekolah, masyarakat, dan anak didik, karena dengan 

kerjasama yang baik, maka akan terciptanya kecerdasan emosional dan spiritual 

pada peserta didik yang baik yang akan membawa si anak didik ini menjadi Insan 

purna.15 Adapun perbedaan terlihat dari variabel yakni variabel kecerdasan 

emosional siswa dan spiritual siswa serta metodologi penelitian yang digunakan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lailil Fatmawati, Mahasiswa PAI di UIN Sunan 

Ampel Surabaya “Implementasi Budaya Religius dalam Pembinaan Mental 

Mahasiswi D-III Kebidanan di Akademik Kebidanan Sakinah Pasuruan”. 

Kesucian jiwa terimplementasikan dalam bentuk budaya religius doa sebelum dan 

                                                 
14Miftahol Ansyori, Pembentukan Perilaku Keagamaan Melalui Budaya Sekolah (Studi Multi 

Kasus pada SD Plus Nurul Hikmah pamekasan dan MI sirojut Tholibin 1 Pemekasan,  (Surabaya: 
Teses Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Apel, 2018), h. 119 

15Zakaria Firdausi, Pengaruh Pendidikan Agama Islam dan Budaya Religius Sekolah Terhadap 
Kecerdasan Emosional dan Spritual Siswa. Jurnal al-Hikmah. 5 no. 2 (Oktober 2017),  h.46-55 
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sesudah pembelajaran, istighosah, yasin dan tahlil,dan khataman al-Quran. Penguat 

konsep diri sebagai muslimah terimplementasikan dalam wujud budaya religius 

PHBI dan berbusana islami. Serta perilaku sosial yang agamis, terimplementasikan 

dalam wujud budaya religius budaya 3S (senyum, sapa, salam), infaq dan bakti 

sosial.16 Adapun perbedaan terlihat dari implementasi penelitian serta objek yang 

digunakan yakni mahasiswa D-III kebidanan di Akademik Kebidanan Sakinah 

Pasuruan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Setiap kegiatan yang dilakukan selalu dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Demikian halnya seluruh rangkaian dalam pembahasan tesis ini diarahkan 

untuk mencapai tujuan yang  diinginkan. Adapun tujuan dalam pembahasan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh budaya religius terhadap perilaku keagamaan siswa di 

SMP Muhammadiyah 1 Makassar. 

b. Untuk mengetahui pengaruh self regulated terhadap perilaku keagamaan  siswa di 

SMP Muhammadiyah 1 Makassar. 

c. Untuk mengetahui budaya religius dan self regulated secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap perilaku keagamaan siswa di SMP Muhammadiyah 1 

Makassar. 

                                                 
16Lailil Fatmawati. Implementasi Budaya Religius dalam Pembinaan Mental Mahasiswi D-III 

Kebidanan di Akademik Kebidanan Sakinah Pasuruan (Surabaya: Skripsi prodi PAI UIN Sunan 
Ampel, 2018). h. 97 
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2. Kegunaan Penelitian 

Setiap kegiatan bertujuan untuk memperoleh manfaat dan kegunaan dari 

penelitian yang dilakukan, adapun yang diharapkan mampu menjadi manfaat dan 

kegunaan yaitu: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Secara ilmiah manfaat penelitian ini adalah : 

1) Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan terutama tentang 

pengaruh budaya religius dan  self regulated terhadap perilaku keagamaan  

siswa di SMP Muhammadiyah 1 Makassar. 

2) Bagi Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terutama bagi SMP Muhammadiyah 1 Makassar agar dapat mengetahui 

pengaruh budaya religius dan  self regulated terhadap perilaku keagamaan  

siswa di SMP Muhammadiyah 1 Makassar. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

penulis dan dapat menerapkan dengan baik setiap pembelajaran yang diperoleh 

dari bangku kuliah. 

2) Bagi pengelola pendidikan, diharapkan mampu memberikan informasi dalam 

melihat pengaruh budaya religius dan self regulated terhadap perilaku 

keagamaan  siswa di SMP Muhammadiyah 1 Makassar. Dengan demikian 
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informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar konseptual dalam 

mewujudkan dan mengimplementasikan budaya religius di sekolah 

3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan 

dapat dijadikan sebagai panduan untuk mengadakan penelitian selanjutnya 

terutama tentang pengaruh budaya religius dan self regulated terhadap perilaku 

keagamaan  siswa di SMP Muhammadiyah 1 Makassar sehingga nilai-nilai 

agama dapat teraktualisasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. 



 

18 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Budaya Religius 

1.  Definisi Budaya Religius 

a. Definisi Budaya 

Budaya merupakan  totalitas pada pola kehidupan manusia yang terlahir dari 

pemikiran dan pembiasaan yang mencirikan suatu masyarakat atau penduduk yang 

ditransmisikan bersama. Budaya merupakan hasil cipta, karya dan karsa manusia yang 

lahir atau terwujud setelah diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu serta 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran tanpa pemaksaan dan 

ditransmisikan pada generasi selanjutnya secara bersama.1 Menurut kamus besar bahasa 

Indonesia, budaya diartikan sebagai: pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah 

berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah.2 

Menurut antropologi Koenjtaraningrat sebagaimana dikutip oleh Ariefa Ningrum, 

kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang 

dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan 

belajar. Kultur merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok 

masyarakat yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin baik 

                                                             
1Muhammad  Fathurrohman,  Budaya  Religius  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan 

Tinjauan   Teoritik   dan   Praktik   Kontekstualisasi   Pendidikan   Agama   di Sekolah, (Yogyakarta: 
Kalimedia, 2015),  h. 43 

2Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: PT. 
Balai Pustaka, 2005)  h. 149 
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dalam wujud fisik maupun abstrak. Oleh karena itu, suatu kultur secara alami akan 

diwariskan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya. Sekolah merupakan 

lembaga utama yang didesain untuk memperlancar proses transmisi kultural antar 

generasi tersebut.3 

Menurut Kotter dan Hesket, budaya dapat diartikan sebagai totalitas pada pola 

perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan dan semua produk lain dari pemikiran 

manusia yang mencirikan kondisi suatu masyarakat atau penduduk yang ditransmisikan 

bersama.4 

Budaya adalah bentuk jamak dari kata “budi” dan “daya” yang berarti cinta, karsa 

dan rasa. Kata “budaya” berasal dari bahasa  sansekerta  yaitu budhayah, bentuk  jamak  

kata  buddhi  yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris kata budaya berasal dari 

culture.  Dalam bahasa latin, berasal dari kata  colera. Colera berarti mengolah, dan 

mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah (bertani). Kemudian pengertian 

ini berkembang dalam arti culture, yaitu sebagai segala  daya  dan  aktivitas  manusia  

untuk  mengolah  dan  mengubah alam.5    

Vijay Sathe dalam Moh Pabundu Tika menyebutkan budaya adalah seperangkat 

asumsi penting yang dimiliki bersama anggota masyarakat.6 Pengertian budaya atau 

                                                             
3Ariefa Efaningrum, Kajian Kultur Sekolah yang Kondusif bagi Perlindungan Anak, 

Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian UNY, (Yogyakarta:  2009), h. 21 
4J.P.Kotter & J.L.Hesket, Dampak Budaya Perusahaan Terhadap Kinerja, terj. Benjamin 

Molan, (Jakarta:Prenhallindo, 1992), h. 4 
5Elly. M Setiadi, et.al, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Cet.8, Jakarta: Kencana 2012), h. 27 
6Moh Pabundu Tika, Budaya Organisasi dan peningkatan Kinerja Perusahaan, ( Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008), h. 2. 
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kebudayaan menurut beberapa ahli sebagaimana disebutkan oleh Elly. M. Setiadi, 

sebagai berikut: 

1. Menurut E.B Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, kelimuan, adat istiadat, dan 

kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. 

2. Menurut R. Linton, kebudayaan   dapat   dipandang   sebagai konfigurasi tingkah 

laku yang dipelajari, di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh 

anggota masyarakat lainnya. 

3. Menurut Herkovits, kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang 

diciptakan oleh manusia.7 

4. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan,   

tindakan,   dan   hasil   karya   manusia   dalam   kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik diri manusia dengan belajar.8 

Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah 

kebudayaan karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat 

yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri, 

beberapa refleks, beberapa tndakan akibat proses fisiologi ,atau kelakuan membabi 

buta. Definisi yang menganggap bahwa kebudayaan dan “tindakan kebudayaan itu 

adalah segala tindakan yang harus dibiasakan oleh manusia dengan belajar (learned 

                                                             
7Elly. M Setiadi, et.al, Ilmu Sosial Budaya Dasar,  h. 28. 
8Koentjaraningrat,  Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 144 
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behavior), juga diajukan oleh beberapa ahli antropologi terkenal seperti C. Wissler, 

C. Kluckhohn, A. Davis, atau A. Hoebel.9 

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa kebudayaan adalah amat 

luas yaitu meliputi kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata 

kelakuan yang harus didapatkan dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam 

kehidupan masyarakat.10 

Di samping definisi  di atas masih banyak definisi yang dikemukakan oleh 

para sarjana Indonesia, seperti: 

1. Sutan Takdir Alisyahbana: kebudayaan adalah manifestasi dari suatu bangsa. 

2. Dr. Moh Hatta: Kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. 

3. Dawson dalam bukunya “Age of the Gods” Kebudayaan adalah cara hidup 

bersama. 

4. Drs. Sidi Gazalba: Kebudayaan adalah cara berpikir dan merasa yang 

menyatakan  diri  dalam  seluruh  segi  kehidupan  dari  segolongan manusia,  

yang membentuk  kesatuan  sosial  dalam  suatu  ruang dan suatu waktu.11 

Definisi tersebut terlihat berbeda namun sebenarnya prinsipnya sama, yaitu 

sama-sama mengakui adanya ciptaan manusia. Dari beberapa definisi tersebut Doni 

Koesoema menyimpulkan bahwa kebudayaan adalah cara berpikir manusia dalam 

suatu komunitas sosial. Pola perilaku individu yang dilakukan serentak dan disepakati 

bersama-sama  oleh  sebuah  komunitas  karena  dianggap  baik  dan pantas   

                                                             
9Koentjaraningrat,  Pengantar Ilmu Antropologi, h. 145 
10Joko Tri Prasetya, et. al, Ilmu Budaya Dasar  (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)  h. 29 
11Joko Tri Prasetya, et. al, Ilmu Budaya Dasar,  h. 30 
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dilanjutkan   membentuk   apa   yang   disebut   kebudayaan.12 Kebudayaan   

merupakan   cermin   cara   berfikir   dan   cara   bekerja manusia. Oleh karena itu, 

kebudayaan adalah bentuk yang sesungguhnya dari perilaku mahluk Tuhan.13 

Budaya dalam suatu lembaga pendidikan diartikan sebagai berikut: 

a. Sistem nilai yaitu keyakinan dan tujuan yang dianut bersama yang dimiliki 

oleh anggota organisasi yang mempunyai potensi untuk membentuk 

perilaku dan bertahan lama meskipun sudah terjadi pergantian anggota.  

b. Norma perilaku yaitu cara berperilaku yang sudah lazim digunakan dalam 

sebuah organisasi yang bertahan lama karena semua anggotanya 

mewariskan perilaku tersebut kepada anggota baru.14 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa budaya adalah 

sebuah pandangan hidup yang berupa nilai-nilai atau norma maupun kebiasaan yang 

tercipta dari hasil cipta, karya dan karsa dari suatu masyarakat atau sekelompok orang 

yang di dalamnya bisa berisi pengalaman atau tradisi yang dapat mempengaruhi sikap 

serta perilaku seseorang atau masyarakat. 

b. Definisi Religius 

Setelah menguraikan pengertian budaya, penulis akan mengulas tentang 

pengertian religius. Religius merupakan sikap, perilaku yang patuh dalam 

                                                             
12Doni  Koesoema,  Strategi  Pendidikan  Karakter  Revolusi  Mental  dalam  Lembaga 

Pendidikan, (Yogyakarta: Kanisius, 2015)  h. 37 
13 Hikmat, Manajemen Pendidikan, (Bandung: , Pustaka Setia, 2011), h. 201 
14Soekarno Indrafchrudi, Bagaimana Mengakrabkan Sekolah dengan Orangtua Murid dan 

Masyarakat (Malang: IKIP Malang,1994), h. 20 
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melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.15 

Setiap orang pasti memiliki kepercayaan baik dalam bentuk agama ataupun 

non agama. Mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid (dalam 

Ngainum Naim), agama itu bukan hanya sekedar kepercayaan kepada hal yang ghaib 

atau melaksanakan sebuah ritual-ritual tertentu. Agama adalah keseluruhan tingkah 

laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridho Allah swt.16  

Oleh karena itu, nilai religius merupakan nilai-nilai pembentuk karakter yang 

sangat penting. Artinya manusia yang berkarakter adalah manusia yang religius. 

Banyak pendapat mengemukakan bahwa religius tidak selalu sama dengan agama. 

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa banyak orang yang beragama tetapi tidak 

menjalankan amanahnya dengan baik. Orang seperti ini disebut orang yang 

beragama tetapi tidak religius sedangkan terdapat orang yang perilakunya religius 

tetapi kurang peduli terdhadap ajaran agama.17 

Menurut Nuruddin (dalam Muhammad Fathurrohman), Religius biasa  diartikan  

dengan  kata  agama adalah sistem kepercayaan yang senantiasa mengalami 

perubahan dan perkembangan sesuai dengan tingkat kognisi seseorang.18 Muhaimin 

menyatakan bahwa religius, tidak selalu identik dengan kata agama. Religius adalah 

                                                             
15Ulil Amri Syarif, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), h. 11 
16Ngainum Naim, Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan 

Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media,2012), h. 123 
17Ngainum Naim, Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan 

Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa, h. 123 
18Muhammad  Fathurrohman,  Budaya  Religius  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan 

Tinjauan   Teoritik   dan   Praktik   Kontekstualisasi   Pendidikan   Agama   di   Sekolah,  h. 48 
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penghayatan dan penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Aspek 

religius perlu ditanamkan secara maksimal, di mana nilai-nilai religius menjadi 

tanggung jawab orang tua dan juga sekolah.19 

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukan oleh beberapa ahli di atas 

dapat disimpulkan bahwa religius merupakan serangkaian praktik perilaku tertentu 

yang dihubungkan dengan kepercayaan yang dinyatakan dengan menjalankan agama 

secara menyeluruh atas dasar percaya atau beriman kepada Allah Swt dan sebagai 

tanggung jawab pribadi.  

c. Definisi Budaya Religius 

Budaya religius adalah sekumpulan nilai agama yang melandasi perilaku, 

tradisi, kebiasaan keseharian dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala 

sekolah, guru, petugas administrasi, peserta didik dan masyarakat sekolah. 

Perwujudan budaya tidak hanya muncul begitu saja, tetapi melalui proses 

pembudayaan.20 

Budaya religius menurut Muhaimin (dalam Fathurrohman) adalah upaya 

terwujudnya nilai-nilai ajaran agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya 

sekolah yang diikuti oleh seluruh warga di lembaga pendidikan tersebut.21 Dengan  

menjadikan agama sebagai tradisi dalam sekolah maka secara sadar maupun tidak 

                                                             
19Ngainum Naim, Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan 

Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa, h. 124 
20Ngainum Naim, Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan 

Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa, h. 124 
21Muhammad  Fathurrohman,  Budaya  Religius  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan 

Tinjauan   Teoritik   dan   Praktik   Kontekstualisasi   Pendidikan   Agama   di  Sekolah,  h. 51 
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ketika warga sekolah mengikuti tradisi yang telah tertanam tersebut sebenarnya warga 

sekolah sudah melakukan ajaran agama. Budaya religius bukan sekedar suasana 

religius. Suasana religius adalah suasana yang bernuansa religius, seperti adanya 

sistem absensi dalam jamaah shalat Dzuhur, perintah untuk membaca kitab suci setiap 

akan memulai pelajaran, dan sebagainya yang biasa diciptakan untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai religius ke dalam diri peserta didik. Namun,  budaya  

religius  adalah  suasana  religius  yang  telah  menjadi kebiasaan sehari-hari.22 

Berdasarkan pengertian di atas, yang di maksud budaya religius adalah 

sekumpulan nilai-nilai religius (keberagaman) yang menjadi landasan dalam 

berperilaku dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari berlandaskan pada al-Quran dan 

al-Sunnah. Budaya religius dilaksanakan oleh semua warga sekolah, mulai dari 

kepala sekolah, pendidik, peserta didik, petugas keamanan dan petugas kebersihan. 

Budaya religius bukan hanya suasana keagamaan yang melekat, namun budaya 

religius religius adalah suasana religius yang telah menjadi kebiasaan sehari-hari. 

Jadi, budaya religius harus didasari dengan kesadaran dalam diri masing-masing 

siswa, dan tidak didasari dengan aturan-aturan saja. 

Budaya religius sekolah adalah pengajaran atau penanaman nilai-nilai islam 

yang didukung oleh sekolah, menuntun kebijakan sekolah setelah semua unsur 

termasuk dalam kompenen pendidikan. Budaya sekolah merujuk pada suatu sistem 

nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang dapat diterima secara bersama. Cara 

                                                             
22Chusnul Chotimah dan Muhammad Fathurrohman, Komplemen Manajemen Pendidikan Islam 

Konsep Integratif  Pelengkap Manajemen Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2014), h. 332. 
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membudayakan nilai-nilai religius dapat dilakukan melalui kebijakan pimpinan 

sekolah seperti, kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan ekstrakurikuler di luar 

kelas serta perilaku warga sekolah secara kontinyu dan konsisten, sehingga tercipta 

budaya religius di lingkungan sekolah.23 

Asmaun Sahlan menjelaskan bahwa alasan perwujudan budaya religius di 

sekolah, antara lain: 

a. Mata pelajaran Al-islam, terbatas waktunya hanya 4 jam pelajaran 

b. Strategi pembelajaran terlalu difokuskan pada aspek kognitif 

c. Proses pembelajaran yang cenderung kepada transfer of knowledge bukan 

internalisasi nilai. 

d. Adanya pengaruh negatif dari lingkungan 

e. Adaya pengaruh teknologi informasi.24 

2. Pengaruh Agama Terhadap Kebudayaan 

Akulturasi dalam lapangan agama dapat mempengaruhi isi iman dan budi yang 

tinggi. Akulturasi dalam lapangan agama tersebut dinamai “Syncrotisme” (perpaduan  

antara  dua  kepercayaan),  misalnya  agama Jawa terdiri dari Islam bercampur dengan 

agama Budha.25 

Menurut  Yosselin  de  Yong  dalam  Joko  Tri  Prasetyo,  bahwa pengaruh Islam 

terhadap kebudayaan Indonesia bersifat damai dan membangun. Jadi tidak hanya damai 

                                                             
23Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 294 
24Asmaum Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah (Upaya Mengembangkan PAI dari 

teori ke Aksi), (Ce. Ke-1, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), h. 34 
25Joko Tri Prasetya, et. al, Ilmu Budaya Dasar,  h. 49 
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dan mendorong saja, tetapi juga membangun, seperti pengaruh-pengaruh agama Islam 

dalam perkawinan, warisan, hak-hak wanita dan lain-lain.26 Kami setuju dengan 

pendapat Yong tersebut, karena pada kenyataannya Islam mempengaruhi banyak hal. 

Islam berpengaruh pada bidang hukum. adat istiadat dan upacara-upacara. Islam adalah 

agama yang sempurna dan sebagai sumber kebudayaan. 

3. Proses Terbentuknya Budaya Religius 

Secara umum budaya dapat terbentuk prescriptive dan juga dapat secara 

terprogram atau learning process atau solusi terhadap suatu masalah. Adapun yang 

dimaksud ialah : 

a. Pembentukan atau terbentuknya budaya religius sekolah melalui penurutan, 

peniruan, penganutan dan penataan suatu skenario (tradisi, perintah) dari atas atau 

dari luar pelaku budaya yang bersangkutan. 

b. Pembentukan budaya secara terprogram melalui learning process. Pola ini 

bermula dari dalam diri pelaku budaya, dan suatu kebenaran, keyakinan, 

anggapan dasar atau dasar yang dipegang teguh sebagai pendirian, dan 

diaktualisasikan menjadi kenyataan melalui sikap dan perilaku. Kebenaran itu 

diperoleh melalui pengalaman atau pengkajian trial and error dan pembuktiannya 

adalah peragaan pendiriannya tersebut. Itulah sebabnya pola aktualisasinya ini 

disebut pola peragaan.27 

                                                             
26Joko Tri Prasetya, et. al, Ilmu Budaya Dasar,  h. 49 
27Asmaum Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, h. 83 
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Menurut Muhaimin (dalam Asmaun Sahlan), penciptaan suasana religius 

sangat dipengaruhi oleh siatuasi dan kondisi tempat model itu akan diterapkan 

beserta penerapan nilai yang mendasarinya. 

a. Penciptaan budaya religius yang bersifat vertikal dapat diwujudkan dalam 

bentuk meningkatkan hubungan dengan Allah swt melalui peningkatan secara 

kuantitas maupun kualitas kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah yang bersifat 

ubudiyah, seperti : shalat berjama’ah, puasa Senin Kamis, khataman al-Quran, 

doa bersama dan lain-lain. 

b. Penciptaan budaya religius yang bersifat horizontal yaitu lebih mendudukkan 

sekolah sebagai institusi sosial religius, yang jika dilihat dari struktur hubungan 

antar manusianya, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hubungan yaitu : 1). 

hubungan atas-bawahan, 2). hubungan profesional, 3). hubungan sederajat atau 

sukarela yang didasarkan pada nilai-nilai religius, seperti : persaudaraan, 

kedermawanan, kejujuran, saling menghormati, dan sebagainya. 28 

4. Aspek dalam Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah 

Adapun aspek-aspek dalam mewujudkan budaya religius di sekolah antara 

lain:  

a. Penciptaan Suasana Religius 

Penciptaan suasana religius merupakan upaya untuk mengkondisikan suasana 

sekolah dengan nilai-nilai dan perilaku religius (keagamaan). Hal itu dapat 

                                                             
28Asmaum Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, h. 45 
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dilakukan dengan : 1). Kepemimpinan, 2). Skenario penciptaan suasana religius,  

3). Wahana peribadatan atau tempat ibadah, 4). Dukungan warga masyarakat. 29 

b. Internalisasi Nilai 

Internalisasi dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang agama kepada 

para siswa, terutama tentang tanggung jawab manusia sebagai pemimpin yang 

harus arif dan bijaksana. Selanjutnya senantiasa diberikan nasehat kepada para 

siswa tentang adab bertutur kata yang sopan dan bertatakrama baik terhadap orang 

tua, guru maupun sesama orang lain.30 Agar budaya tersebut menjadi nilai-nilai 

yang tahan lama, maka harus ada proses internalisasi budaya. Dalam bahasa 

Inggris, internalized berarti to incorporate in oneself. Jadi, internalisasi berarti 

proses menanamkan dan menumbuhkembangkan suatu nilai atau budaya menjadi 

bagian diri (self) orang yang bersangkutan. Penanaman dan penumbuhkembangan 

nilai tersebut dilakukan melalui berbagai metode pendidikan dan pengajaran.31 

c. Keteladanan 

Keteladanan merupakan perilaku yang memberikan contoh kepada orang lain 

dalam hal kebaikan. Rasulullah saw sendiri diutus ke dunia tidak lain adalah untuk 

menyempurnakan akhlak, dengan memberikan contoh pribadi beliau sendiri.32  

 

 

                                                             
29 Asmaum Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, h. 129 
30Asmaum Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, h. 130  
31Asmaum Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, h. 71-72 
32Asmaum Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, h. 131  
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d. Pembiasaan 

Pembiasaan ini sangat penting dalam pendidikan agama islam karena dengan 

pembiasaan inilah diharapkan peserta didik senantiasa mengamalkan ajaran 

agamanya, baik secara individual maupun kelompok dalam kehidupannya sehari-

hari. Melalui pembiasaan maka lahirlah kesadaran dalam setiap individu peserta 

didik untuk berbudaya religius. Dengan hal tersebut maka moral peserta didikpun 

akan terbentuk. Kesadaran moral di sini akan terbentuk dengan sendirinya. 

Kesadaran moral sangatlah dibutuhkan karena moral yang baik dapat menghiasi 

kepribadian seseorang dengan tindakan-tindakan yang baik. Dan sebaliknya moral 

yang jelek akan membawa dan menodai kepribadian seseorang melalui tindakan-

tindakan yang negatif. Moralitas bukan hanya sekedar melengkapi keimanan, 

ketaqwaan, dan intelektualitas seseorang, melainkan justru terpadu dengan ketiga 

komponen tersebut. Jadi moralitas menempati posisi yang sangat penting dalam 

proses pendidikan dan menjaga hasil-hasilnya.33 

5. Wujud Budaya Religius di Sekolah 

Wujud budaya religius merupakan bentuk kegiatan yang setiap hari dijalankan 

peserta didik, sebagai berikut:34 

a. Senyum, Salam, Sapa (3S) 

b. Saling hormat dan toleran 

c. Puasa senin kamis 

                                                             
33 Asmaum Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di sekolah, h. 84 
34Asmaum Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di sekolah, h. 117-121 
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d. Sholat Dhuha 

e. Sholat Dhuhur berjamaah 

f. Sholat Ashar berjamaah 

g. Tadarrus al-Quran 

h. Doa bersama 

i. Sholat jumat 

 
B. Self Regulated  

1. Definisi Self Regulated 

Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur 

diri sendiri (Self regulation), mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur 

lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah 

lakunya sendiri.35 Self regulated adalah target yang baik untuk intervensi siswa karena 

siswa dapat belajar untuk menjadi pembelajar mandiri. Self regulated adalah 

pengetahuan tentang strategi pembelajaran yang efektif serta mengetahui kapan 

menggunakannya. Self regulated merupakan pengaturan diri pembelajaran pada siswa 

yang mempunyai ketiga fase yaitu tujuan, perencanaan strategi dan pemahaman.36  

Self regulated merupakan refleksi dari proses informasi, bukan merefleksikan 

teori dan penelitian.37 Self regulated merupakan suatu kondisi dimana individu 

                                                             
35Alwisol, Psikologi Kepribadian. (Malang:UNM Press), h. 284 
36Kosnin, Azlina. Mohd, Self-Regulated Learning and Academic Achievement in Malaysian 

Undergraduates. International Education Journal, 2007, 8(1), 221-228. (Faculty of Education, 
Universiti Teknologi Malaysia, 2007), h..221. 

37 Pintrich, Paul. R. A Conceptual Framework for AssessingMotivation and Self-Regulated 
Learningin College Students. Educational Psychology Review, Vol. 16, No. 4: 385-407. (Springer 
Science, 2004), h. 386 
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mengembangkan suatu pemahaman mengenai respon-respon mana yang sesuai dan 

mana yang tidak sesuai, serta mengontrol dan memonitor perilaku individu sendiri.38 

Beberapa tahun belakangan, sejumlah teori sudah dikemukakan untuk 

menjelaskan  bagaimana  seorang siswa  menjadi regulator dalam belajarnya sendiri. 

Salah satu teori yang berusaha menjelaskan tentang self regulated learning adalah teori 

sosial kognitif. Menurut teori sosial kognitif, self regulated   learning  tidak hanya 

ditentukan  oleh proses pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan perilaku 

secara timbal balik.39 

Self regulated learning ini menyangkut pada penerapan dari model umum 

regulasi  dan  regulasi  diri  berkaitan  persoalan  pembelajaran,  terutama pembelajaran   

akademik. Ada empat  asumsi  umum  mengenai   self regulated  learning sebagaimana 

dijelaskan oleh Wolters, Pintrich, dan Karabenick. Pertama, asumsi aktif dan 

konstruktif. Siswa sebagai partisipan yang aktif  konstruktif dalam proses belajar, baik 

itu aktif mengkonstruk pemahaman, tujuan, maupun strategi dari informasi yang tersedia 

di lingkungan dan pikirannya sendiri. Kedua, potensi untuk mengontrol.  Siswa sanggup 

memonitor, mengontrol, meregulasi aspek tertentu dari kognitif, motivasi dan perilaku 

sesuai karakteristik lingkungan jika  memungkinkan.  Ketiga, asumsi  tujuan,  kriteria,  

atau  standar. Asumsi tersebut digunakan untuk menilai apakah proses harus dilanjutkan  

bila perlu ketika beberapa kriteria atau standar berubah. Keempat, aktivitas regulasi diri 

                                                             
38 Ormrod, Jeanne. Ellis, Psikologi Pendidikan: Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang. 

Edisi Keenam. Jilid 1. Alih Bahasa: Dra. Wahyu Indianti, M.Si., Dra. Eva Septiani, M.Si., Airin Y. 
Saleh, M.Psi., dan Dra. Puji Lestari, M.Psi. (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 30 

39Zimmerman & Martines-pons Development of a Structured Interview for Assessing 
Student Use of Self-Regulated Learning Strategies.  American  Educational  Research  Journal.  No. 
4. Vol. 23, h. 330 
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merupakan penengah (mediator) antara personal dan karakteristik konteks dan prestasi   

atau   performa   yang   sesungguhnya.   Self regulated   pada   kognitif, motivasi, dan 

perilaku yang dimiliki siswa, merupakan perantara hubungan antara person, konteks 

dan bahkan prestasi. 40 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa self regulated 

learning adalah pengaturan diri belajar mengacu  pada  proses yang digunakan    siswa  

untuk memfokuskan pikiran, perasaan, dan tindakan secara sistematis, pada 

pencapaian tujuan, sehingga mampu bertahan pada tugas jangka panjang hingga tugas 

tersebut terselesaikan. 

2. Self Regulated  Learning dalam Tinjauan Islam 

Allah berfirman dalam QS. al-Hasyr/59:18 yang menjelaskan tentang regulasi 

diri, sebagai berikut: 

                         

          

 

Terjemahan: 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

                                                             
40Wolters,  Christopher.  A. Pintrich,  Paul.  R.,  dan Karabenick,  Stuart.  A. Assessing  

Academic  self-regulated  learning. Conference on Indicator of Positive Development: 
ChildTrends, National Institute of Health. 2003, h. 3-5 
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(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 41 

 
Sesuai firman Allah dalam Q.S. al-Hasyr:18 menjelaskan bahwa manusia 

sepanjang hidupnya harus introspeksi diri dan memperhatikan apa-apa yang telah 

diperbuatnya untuk kebaikan masa depan, dengan kata lain berarti manusia harus 

memiliki rencana, sehingga manusia hidupnya terarah dan tidak terjerumus ke lubang 

yang sama. 

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan ke mana harus melangkah 

dan mengidentifikasi berbagai persyaratan yang dibutuhkan dengan cara efektif dan 

efesien. sehingga perencanaan sesuai yang diinginkan dalam Surat al-Hasyr, ayat   18   

mengandung  enam  pokok  pikiran,   yaitu: Pertama, perencanaan melibatkan proses 

penetapan keadaan masa depan yang diinginkan. Kedua, keadaan masa depan yang 

diinginkan dibandingkan dengan kenyataan sekarang, sehingga dapat dilihat 

kesenjangannya. Ketiga, untuk menutup kesenjangan  perlu  dilakukan  usaha-usaha.  

Keempat, usaha untuk menutup kesenjangan tersebut dapat dilakukan dengan 

berbagai   ikhtiar   dan   alternatif.   Kelima,   perlu   pemilihan alternatif yang baik, 

dalam hal ini mencakup efektivitas dan efisiensi. Keenam, alternatif yang sudah 

dipilih hendaknya diperinci sehingga dapat menjadi petunjuk dan pedoman dalam 

pengambilan keputusan maupun kebijakan. Dengan implikasi perencanaan yang 

benar maka langkah awal dari sebuah tatanan proses manajemen sudah terumus dan 

terarah dengan baik. 
                                                             

41Kementerian Agama, RI.  Al-Quran dan Terjemahan. (Jakarta: CV Darus sunnah, 2002), h. 
549 
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Dalam QS. ar-Rad/13:11 juga menjelaskan mengenai regulasi diri: 
 

                                  

                                 

         

Terjemahan:  

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.42 

Dari  ayat  di  atas  dapat diambil  kesimpulan bahwa individu pada dasarnya 

memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengontrol dirinya. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh motivasi yang paling kuat adalah dari diri seseorang. Motivasi 

sangat berpengaruh dalam gerak-gerik seseorang dalam setiap perilaku. Peranan 

motivasi itu sangat besar artinya dalam bimbingan dan mengarahkan seseorang 

terhadap tingkah laku keseharian, namun terdapat motivasi tertentu yang sebenarnya 

timbul dalam diri manusia karena terbukanya hati manusia terhadap hidayah Allah. 

Manusia  memotivasi  dan  mengarahkan  tindakan mereka melalui kontrol 

proaktif dengan membuat tujuan yang bernilai  yang  dapat  menciptakan  suatu  

keadaan  yang diqulibrium dan kemudian menggerakkan kemampuan serta usaha 

                                                             
42Kementerian Agama, RI Al-Quran dan terjemahan. (Jakarta:CV Darus sunnah, 2002), h. 251 
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mereka berdasarkan estimasi yang bersifat antisipatif mengenai apa yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

3. Aspek – Aspek dari Self Regulated  L earning 

Menurut Borkowski dan Thorp (dalam Boekaerts) bahwa banyak peneliti 

sepakat bahwa aspek yang paling mendasar dari Self regulated   learning adalah  

keterfokusan  pada  tujuan.43  Sedangkan  menurut  Zimmerman Self regulated  

learning terdiri dari 3 aspek umum dalam pembelajaran akademis, yaitu: 

a. Kognisi dalam self regulated learning adalah kemampuan siswa merencanakan, 

menetapkan tujuan, mengatur, memonitor diri, dan mengevaluasi diri pada 

berbagai sisi selama proses penerimaan.  Proses ini memungkinkan mereka 

untuk menjadi menyadari diri, banyak  mengetahui dan menentukan 

pendekatan dalam belajar. 

b. Motivasi dalam self regulated   learning  yaitu dimana siswa merasakan self-

efficacy yang tinggi, atribusi diri dan berminat pada tugas intrinsik. 

c. Perilaku dalam self regulated learning ini merupakan upaya siswa untuk 

memilih, menstruktur, dan menciptakan lingkungan  yang  mengoptimalkan 

belajar. Mereka mencari nasihat, informasi dan tempat di mana mereka yang 

paling memungkinkan untuk belajar. 44 

                                                             
43Boekaerts, M. Self Regulated Learning at The Junction of Cognition and 

Motivation. European Psychologist. Vol. I, no. 2. 1996, h. 101 
44Zimmerman, Barry J. Self-regulated Learning and Academic Achievement: An 

Overview. Educational Psychologist.  No. 1. Vol. 25. 1 9 9 0 , h . 4-5. Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc 
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Sejalan dengan pendapat di atas, Wolters, Pintrich dan Karabenick juga  

membagi  aspek-aspek  self regulated   learning  kedalam  tiga aspek sebagai 

berikut: 

a. Kognitif, regulasi dan kontrol kognitif termasuk jenis aktivitas kognitif dan 

metakognitif  yang mana siswa  mengunakannya  untuk beradaptasi dan 

mengubah kognisi  mereka.  Satu  aspek  pokok  dari  regulasi  dan  kontrol 

kognisi  yaitu pemilihan  yang sebenarnya  dan penggunaan  berbagai strategi 

kognitif   untuk   mengingat,   belajar,   penalaran,   pemecahan   masalah   dan 

berpikir. 

b. Motivasi, secara konsisten digambarkan sebagai sebuah determinan penting dari 

belajar dan prestasi siswa dalam pengaturan akademik. Pada cara yang sama 

bahwa pelajar dapat meregulasi kognisi mereka, mereka dapat meregulasi 

motivasi dan pengaruh mereka. Wolters menjelaskan regulasi motivasi seperti 

kegiatan di mana siswa dengan sengaja bertindak untuk memulai,   

mempertahankan    atau   menambah    kesediaan   mereka   untuk memulai, 

menyediakan  arah  kerja atau  untuk menyelesaikan  kegiatan  atau tujuan 

tertentu. Pada tingkatan umum, regulasi motivasi meliputi pemikiran, tindakan 

atau perilaku di mana siswa bertindak untuk mempengaruhi pilihan mereka, 

usaha atau ketekunan untuk tugas - tugas akademik. 45 

                                                             
45Wolters,  Christopher. A. Pintrich,  Paul. R., dan Karabenick,  Stuart.  A.  Assessing  

Academic  Self-Regulated  Learning, h. 5-24 
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c. Perilaku  adalah aspek dari regulasi diri yang melibatkan usaha  siswa  untuk  

mengontrol  perilaku  tampak  mereka mengikuti model  triadik  sosial  kognitif 

di mana perilaku  merupakan  aspek dari orang tersebut, walaupun  "diri" 

internal itu tidak diwakili oleh kognisi, motivasi, dan pengaruh. Namun 

demikian, siswa   dapat   mengamati   perilaku   mereka   sendiri,   memonitor,   

dan mencoba untuk mengontrol dan mengatur itu dan dengan demikian 

kegiatan ini dapat dianggap regulasi diri bagi siswa.46 

4. Tipe-tipe Strategi Self Regulated  Learning 

Dalam proses pembelajaran yang baik, maka perlu adanya strategi - strategi 

untuk dapat mencapai tujuan belajar. Menurut Zimmerman, self regulated   

learning   strategy   adalah   tindakan   dan   proses   diarahkan   untuk 

memperoleh informasi atau keterampilan yang melibatkan perantara, tujuan, dan 

persepsi instrumental oleh siswa.47 

Wolters, Pintrich dan Karabenick membagi strategi self regulated learning 

berdasarkan aspek-aspek Self regulated  learning, yaitu: 

a. Strategi kognitif, yang terdiri dari 4 strategi antara lain: 

1) Rehearsal,   termasuk   berusaha   untuk   mengingat   materi   dengan 

caramengulang terus menerus atau jenis pengolahan yang lebih “dangkal”. 

                                                             
46 Zimmerman,   Barry  J.  A   Social   Cognitive   View   Of  Self-Regulated Academic  

Learning.  1989, h. 329 
47Zimmerman,   Barry  J.  A   Social   Cognitive   View   Of  Self-Regulated Academic 

Learning. h. 329  
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2) Elaboration, refleksi yang lebih mendalam pendekatan untuk belajar dengan 

berusaha  untuk merangkum  materi,  menempatkan  materi  ke dalam  kata  

kata kita sendiri, dan lain-lain. 

3) Organization,   melibatkan   beberapa   proses   yang   lebih   dalam   melalui 

penggunaan berbagai taktik seperti membuat catatan, menggambar diagram, 

atau membuat peta konsep untuk mengorganisasikan materi pelajaran. 

4) Metacognitive  self regulation  meliputi  berbagai  perencanaan,  monitoring, 

dan regulasi strategi pembelajaran seperti menetapkan tujuan dari kegiatan 

membaca, memantau pemahaman sebagai salah satu bacaaan, dan membuat 

perubahan  atau  penyesuaian  dalam  belajar  sebagai  salah  satu  kemajuan 

melalui sebuah tugas. 48 

b. Strategi motivasi, yang terdiri dari 7 strategi antara lain: 

1) Self consequating yaitu menentukan dan menyediakan  konsekuensi  ekstrinsik  

untuk keterlibatan mereka pada kegiatan belajar. Siswa menggunakan reward 

dan punishment secara verbal sebagai wujud konsekuensi. 

2) Enviromental structuring dideskripsikan upaya siswa untuk memusatkan   

perhatian, untuk mengurangi gangguan pada lingkungan mereka atau lebih 

umum, untuk menata lingkungan mereka untuk membuat penyelesaian tugas 

lebih mudah atau lebih mungkin terjadi tanpa gangguan. 

                                                             
48Wolters,  Christopher.  A.,  Pintrich,  Paul.  R.,  dan Karabenick,  Stuart.  A.  assessing  

academic  self-regulated  learning, h. 5-24 
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3) Mastery self talk adalah berpikir tentang penguasaan yang berorientasi pada 

tujuan seperti, keinginantahuan untuk menjadi lebih kompeten atau lebih 

mengetahui suatu topik, atau meningkatkan perasaan otonomi mereka. 

4) Performance  or  extrinsic  self talk  adalah  ketika  siswa  dihadapkan pada 

kondisi untuk menyudahi belajar, siswa mungkin berpikir tentang 

mendapatkan  prestasi  yang lebih tinggi atau  berusaha  sebaik mungkin di 

kelas sebagai sebuah cara meyakinkan diri untuk terus belajar. 

5) Relative   ability   self talk   dideskripsikan   siswa   mungkin   berpikir tentang  

penampilan  yang  lebih  spesifik  untuk  mencapai  tujuan  s e p e r t i  

melakukan usaha lebih baik baik dari yanglain atau menunjukkan  sebuah 

kemampuan bawaan dengan tujuan untuk tetap berusaha keras. 

6) Situational interest enhancement dideskripsikan  siswa  dapat bekerja untuk 

meningkatkan minat situasional mereka atau kesenangan segera pengalaman 

mereka seraya menyelesaikan sebuah tugas. 

7) Relevance enhancement dideskripsikan    upaya   siswa   untuk meningkatkan 

relevansi atau kebermaknaan suatu tugas dengan menghubungkan pada 

kehidupan mereka sendiri atau minat pribadi mereka sendiri. 49 

Self regulated learning adalah target yang baik untuk intervensi siswa karena 

siswa dapat belajar untuk menjadi pembelajar mandiri. Self regulated learning 

merupakan refleksi dari proses informasi, bukan merefleksikan teori dan 

                                                             
49Wolters,  Christopher.  A.,  Pintrich,  Paul.  R.,  dan Karabenick, Assessing  Academic  

Self-Regulated  Learning, h.5-24 
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penelitian.50 Self regulated learning merupakan suatu kondisi di mana individu 

mengembangkan suatu pemahaman mengenai respon-respon mana yang sesuai dan 

mana yang tidak sesuai, serta mengontrol dan memonitor perilaku individu 

sendiri.51 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Self Regulated 

Konsep self regulated learning dipengaruhi beberapa faktor di antaranya:  

a. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal memengaruhi regulasi diri dengan dua cara, pertama faktor 

eksternal memberi standar untuk mengevaluasi perilaku. Faktor lingkungan 

berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh pribadi, membentuk standar evaluasi diri 

seseorang. Kedua, faktor eksternal memengaruhi regulasi diri dalam membentuk 

penguatan (reinforcement). Hadiah intrinsik tidak selalu memberi kepuasan, 

orang membutuhkan insentif yang berasal dari lingkungan eksternal. Standar 

tingkah laku dan penguatan biasanya bekerja sama, ketika orang dapat mencapai 

standar tingkah laku tertentu, perlu penguatan agar tingkah laku semacam itu 

menjadi pilihan untuk dilakukan lagi. 

b. Faktor Internal 

1) Observasi diri (self observation) 

                                                             
50Kosnin,  Azlina.  Mohd,  Self-Regulated  Learning  and  Academic Achievement in 

Malaysian Undergraduates. International Education Journal, 2007, 8(1), 221-228. (Faculty of 
Education, Universiti Teknologi Malaysia,2007) h. 221 

51Pintrich, Paul. R. A Conceptual Framework For Assessingmotivation And Self-Regulated 
Learningin College Students. Educational psychology review, Vol. 16, No. 4: 385-407. (Springer 
Science, 2004), h. 386 
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Observasi diri (self observation) dilakukan berdasarkan faktor kualitas 

penampilan, kuantitas penampilan, orisinalitas tingkah laku diri, dan seterusnya. 

Orang harus mampu memonitor performansinya, walaupun tidak sempurna 

karena orang cenderung memilih beberapa aspek dari tingkah lakunya dan 

mengabaikan tingkah laku lainnya. Apa yang diobservasi seseorang tergantung 

kepada minat dan konsep dirinya. 

2) Proses Penilaian atau mengadili tingkah laku (judgmental process) 

Proses penilaian atau mengadili tingkah laku (judgmental process) adalah 

melihat kesesuaian tingkah laku dengan standar pribadi, membandingkan 

tingkah laku dengan norma standar atau dengan tingkah laku orang lain, menilai 

berdasarkan pentingnya suatu aktivitas, dan memberi atribusi performansinya. 

3) Reaksi diri afektif (Self response) 

Berdasarkan pengamatan dan judgment, orang mengevaluasi diri sendiri 

positif atau negatif, dan kemudian menghadiahi atau menghukum diri sendiri. 

Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang dapat memengaruhi self regulated learning adalah pengetahuan, motivasi, 

perilaku, kemauan, dan lingkungan. Pada penelitian ini faktor yang ingin dilihat 

pengaruhnya adalah lingkungan dimana di dalamnya terdapat adanya dukungan 

sosial yang dapat menunjang regulasi diri dalam pembelajaran untuk mencapai 

tujuan. 52 

                                                             
52Alwisol, Psikologi Kepribadian. hlm. 285-286 
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C. Perilaku Keagamaan 

1. Definisi Perilaku Keagamaan 

a. Definisi Perilaku 

Pengertian perilaku dalam kamus antropologi yaitu segala tindakan manusia 

yang disebabkan baik dorongan organisme, tuntutan lingkungan alam serta hasrat-

hasrat kebudayaannya.53 Sedangkan perilaku di dalam kamus sosiologi sama degan 

“action” artinya “rangkaian atau tindakan.54 

Perilaku menurut Hasan Langgulung adalah aktivitas yang dibuat oleh 

seseorang yang dapat disaksikan dalam kenyataan sehari-hari.55 Sedangkan menurut 

Bimo Walgito, perilaku adalah aktivitas yang ada pada individu atau organisasi yang 

tidak timbul dengan sendirinya, melainkan akibat dari stimulus yang diterima oleh 

organisasi yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun internal. Namun 

demikian sebagian terbesar dari perilaku organisme itu sebagai respon terhadap 

stimulus eksternal.56 

Menurut Alport (dalam Jalaluddin Rahmat) bahwa perilaku merupakan hasil 

belajar yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi yang terus menerus dengan 

lingkungan. Dengan seringnya dengan lingkungan, akan menjadi seseorang untuk 

dapat menentukan sikap karena disadari atau tidak, perilaku tersebut tercipta karena 

                                                             
53Ariyono Suyono, Kamus Antropologi (Jakarta: Akademi Persindo, 1985), h. 315. 
54Soerjono Soekamto, Kamus Sosiologi (Jakarta: Rajawali, 1985), h.  7. 

55 Hasan Langgulung, Teori-Teori Kesehatan Mental (Jakarta: Al-Husna, 1996), h. 21. 
56 Bimo Walgito, Psikologi Sosial (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 15. 
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pengalaman yang dialaminya. Sikap juga merupakan penafsiran dan tingkah laku 

yang mungkin menjadi indikatos yang sempurna, atau bahkan tidak memadai.57 

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan 

indikasi seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan. Perilaku juga 

bisa terbentuk dari pengalaman seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan 

sekitar. Dengan adanya hubungan antara satu orang dengan orang yang lain akan 

menimbulkan berbagai macam perilaku sesuai dengan situasi yang dihadapi, 

misalnya seseorang akan menunjukkan perilaku tidak senangnya kepada lingkungan 

jika masyarakat tersebut selalu mengganggunya, dan perilakupun bisa mempengaruhi 

kehidupan keagamaan seseorang karena perilaku merupakan implikasi dari apa yang 

didapat dan dilihatnya dalam masyarakat dengan melakukan perbuatan yang 

diwujudkan dalam tingkah laku.  

b. Definisi Keagamaan 

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu kebutuhan jiwa (psikis) manusia 

yang mengatur dan mengendalikan sikap, pandangan, kelakuan dan cara menghadapi 

tiap-tiap masalah. Agama secara sosiologis psikologis, yaitu prilaku manusia yang 

dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan  yang  merupakan  getaran  batin  yang  dapat  

mengatur  dan mengendalikan prilaku manusia dalam hubungannya  dengan  Tuhan 

(ibadah) maupun dengan sesama manusia, dirinya sendiri dan terhadap realitas  

lainnya. Dalam  perspektif  ini, agama  merupakan pola hidup yang  telah  membudaya  

                                                             
57Jalaluddin Rahmat, Psikologi Agama Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),    h. 

201. 
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dalam  batin  manusia,  sehingga   ajaran-ajaran agama menjadi rujukan dari sikap dan 

orientasi hidup sehari-hari. 

Menurut Elizabeth K. Nottingham dalam buku Jalaludin, agama adalah gejala 

yang begitu sering “terdapat di mana-mana”, dan agama berkaitan dengan usaha-usaha 

manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan 

keberadaan alam semesta. Selain itu agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin 

yang paling sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri. Meskipun perhatian tertuju 

kepada adanya suatu dunia yang tak dapat dilihat (akhirat), namun agama melibatkan 

dirinya dalam masalah-maslaah kehidupan sehari-hari di dunia.58 

Sedangkan menurut Max Muller dalam buku Allan Menzies mengatakan 

bahwa “Agama adalah suatu keadaan mental atau kondisi pikiran yang bebas dari 

nalar dan pertimbangan sehingga menjadikan manusia mampu memahami Allah swt 

melalui berbagai nama dan perwujudan.59 

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang 

memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka 

acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang 

dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan 

individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas.60 

Agama juga berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk 

melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang 

                                                             
58Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h.317 
59Allan Menzies, Sejarah Agama Agama, (Yogyakarta: Forum, 2014), hal.11 
60Jalaludin, Psikologi Agama. h.317 
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keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian, serta ketaatan. Keterkaitan ini 

akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama 

sebagai nilai etik karena dalam melakukan sesuatu tindakan seseorang akan terikat 

kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran 

agama yang dianutnya.61 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa agama mempunyai 

makna yang kuat karena dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku dengan orang 

lain. Selain itu, agama juga dapat mendorong manusia dalam melakukan hal yang 

positif sesuai dengan ajaran yang mereka dapat. 

c. Definisi Perilaku Keagamaan 

Perilaku keagamaan menurut Abdul Aziz Ahyadi yang dimaksud dengan perilaku 

keagamaan atau tingkah laku keagamaan adalah merupakan pernyataan atau ekspresi 

kehidupan kejiwaan manusia yang dapat diukur, dihitung dan dipelajari yang 

diwujudkan dalam bentuk kata-kata, perbuatan atau tindakan jasmaniah yang 

berkaitan dengan pengalaman ajaran agama Islam.62 

Moh. Arifin (dalam Anwar) berpendapat perilaku keagamaan berasal dari dua 

kata, perilaku dan keagamaan. Perilaku adalah gejala (fenomena) dari keadaan 

psikologis yang terlahirkan dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan dan mencapai 

tujuan. Keagamaan (agama) adalah segala yang disyariatkan oleh Allah dengan 

perantaraan Rasul-Nya berupa perintah dan larangan serta petunjuk kesejahteraan 

                                                             
61 Jalaludin, Psikologi Agama. h.321 
62Abdul Aziz Ahyadi, Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila (Jakarta: Sinar Baru, 

1988), h. 28. 
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dalam hidup. Secara defenisi dapat diartikan bahwa perilaku beragama adalah 

“bentuk atau ekspresi jiwa  dalam berbuat, berbicara sesuai dengan ajaran 

agama”.Defenisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku beragama pada dasarnya 

adalah suatu perbuatan seseorang baik dalam tingkah laku maupun dalam berbicara 

yang didasarkan dalam petunjuk ajaran agama Islam.63 

Sedangkan perilaku keagamaan Mursal dan H.M.Taher, adalah tingkah laku yang 

didasarkan atas kesadaran tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa. semisal aktifitas 

keagamaan seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya. Perilaku keagamaan bukan 

hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual saja, tetapi juga ketika 

melakukan aktifitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural, bukan hanya yang 

berkaitan dengan aktifitas yang tampak dan dapat dilihat mata, tapi juga aktifitas yang 

tidak tampak yang terjadi dalam seseorang.64 

Terbentuknya perilaku keagamaan anak/siswa ditentukan oleh keseluruhan 

pengalaman yang disadari oleh pribadi anak. Kesadaran merupakan sebab dari 

tingkah laku, artinya bahwa apa yang difikirkan dan dirasakan oleh individu itu 

menentukan apa yang akan diajarkan, adanya nilai-nilai keagamaan yang dominan 

mewarnai seluruh kepribadian anak yang ikut serta menentukan pembentukan 

perilakunya.65 

                                                             
63Anwar.  Pengertian-perilaku Keagamaan,  (http: //id.shvoong,com/ socialsciences/ 

counseling/2012/05/1/ menurut. Html, diakses 18 Januari 2015 
64Mursal dan H.M.Taher, Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan (Bandung: Al-ma’arif, 1980), h. 

h. 121. 
65 Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, Psikologi Islami (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1995), h. 75.   
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Jika disimpulkan pengertian di atas maka perilaku keagamaan adalah rangkaian 

perbuatan atau tindakan yang didasari oleh nilai-nilai agama Islam ataupun dalam 

proses melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh agama, misalnya 

meninggalkan segala yang dilarang oleh agama, atau meninggalkan minum-minuman 

keras, berbuat zina, judi dan yang lainnya. Begitu pula faktor-faktor untuk 

melaksanakan norma agama, seperti halnya melaksanakan shalat, puasa, zakat, dan 

tolong menolong dalam hal kebaikan. Adapun perilaku keagamaan itu sendiri timbul 

diakibatkan oleh adanya dorongan-dorongan atau daya tarik baik disadari atau tidak 

disadari. Jadi jelasnya, prilaku keagamaan itu tidak akan timbul tanpa adanya hal-hal 

yang menariknya. Dan pada umumnya penyebab prilaku keagamaan manusia itu 

merupakan campuran antara berbagai faktor baik faktor lingkungan biologis, 

psikologis rohaniah unsur fungsional, unsur asli, fitrah ataupun karena petunjuk dari 

Tuhan. 

2. Macam-macam Perilaku Keagamaan 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia senantiasa melakukan aktifitas-aktifitas 

kehidupannya atau dalam arti melakukan tindakan baik itu erat hubungannya dengan 

dirinya sendiri ataupun berkaitan dengan orang lain yang biasa dikenal dengan proses 

komunikasi baik itu berupa komunikasi verbal atau perilaku nyata., akan tetapi di 

dalam melkukan perilakunya mereka senantiasa berbeda-beda antara satu dengan 

lainnya, hal ini disebabkan karena motivasi yang melatarbelakangi berbeda-beda. 

Menurut Hendro Puspito, dalam bukunya “Sosiologi Agama” beliau 

menjelaskan tentang perilaku atau pola kelakuan yang dibagi dalam 2 macam yakni: 
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a. Pola kelakuan lahir adalah cara bertindak yang ditiru oleh orang banyak secara 
berulang-ulang. 

b. Pola kelakuan batin yaitu cara berfikir, berkemauan dan merasa yang diikuti 
oleh banyak orang berulang kali.66 

Pendapat ini senada dengan pendapat Jamaluddin Kafi, yang mana beliau juga 

mengelompokkan perilaku menjadi dua macam yaitu perilaku jasmaniah dan 

perilaku rohaniah, perilaku jasmaniah yaitu perilaku terbuka (obyektif) kemudian 

perilaku rohaniah yaitu perilaku tertutup (subyektif).67 

Sedangkan Abdul Aziz Ahyadi, mengelompokkan perilaku menjadi dua macam 

yaitu: Perilaku oreal (perilaku yang diamati langsung) dan Perilaku covert (perilaku 

yang tidak dapat diamati secara langsung).68 

Berdasarkan keterangan di atas maka macam-macam perilaku keagamaan dapat 

dikategorikan menjadi:  

a. Perilaku terhadap Allah dan Rasul-Nya 

Mengesakan-Nya atau tidak menyekutukan-Nya. Hal tersebut sesuai dengan 

firman Allah dalam Q.S. al-Ikhlas/112: 1-4 yang berbunyi: 

 

 
 

 
Terjemahnya:  

Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang 
bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula 
diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".69 

                                                             
66 Hendro Puspito, Sosiologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1984), h. 111.   
67 Jamaluddin Kafi, Psykologi Dakwah (Jakarta: Depag, 1993), h. 49. 
68 Abdul Aziz Ahyadi, Psykologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila (Bandung, Sinar 

Baru, 1991), h. 68. 



 

50 
 

b. Perilaku terhadap diri sendiri 

Perilaku terhadap diri sendiri maksudnya berbuat baik terhadap dirinya, 

sehingga tidak mencelakakan dirinya ke dalam keburukan, lebih-lebih 

berpengaruh kepada orang lain. Akhlak ini meliputi jujur, disiplin, pemaaf, hidup 

sederhana.   

c. Perilaku terhadap keluarga 

Wajib hukumnya bagi umat islam untuk ,menghormati kedua orang tuanya 

yaitu berbakti, mentaati perintahnya dan berbuat baik kepada ayah dan ibu mereka 

itu. selain itu kita harus berbuat baik kepada saudara kita. 

d. Perilaku terhadap tetangga 

Setiap umat harus mengetahui bahwa tetangganya mempunyai hak. oleh 

karena itu perlu berakhlak yang baik terhadap tetangga dan menghormati haknya. 

hak terhadap tetangga meliputi tudak boleh menyebarkan rahasia tetangga, tidak 

boleh membuat gaduh, saling menolong bila ada yang kesusahan. 

e. Perilaku terhadap masyarakat 

Akhlak atau sikap seseorang terhadap masyarakat atau orang lain diantaranya 

adalah menghormati perasaan orang lain, memberi salam dan menjawab salam, 

pandai berterima kasih, memenuhi janji, tidak bioleh mengejek. 70 

3. Aspek-aspek Perilaku Keagamaan 

Aspek perilaku keagamaan anak pada   dasarnya   meliputi    keseluruhan  

                                                                                                                                                                              
69 Kementerian Agama, RI.  Al-Quran dan Terjemahan, h. 549 
70 Kaelany, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 58. 
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perilaku yang dituntut (dalam konteks agama). Adapun aspek-aspek perilaku 

keagamaan anak adalah sebagai berikut:71 

a. Aspek Akidah 

Menurut syara, aqidah adalah iman yang kokoh terhadap segala sesuatu 

yang disebut secara tegas dalam al-Quran dan hadist. Menurut M Shodiq, 

aqidah adalah keyakinan atau kepercayaan tentang adanya wujud Allah YME, 

dengan mempercayai segala sifat-sifat-Nya yang maha sempurna dan maha 

besar dari yang lainnya.72 Aspek aqidah atau keyakinan menunjuk pada 

seberapa tingkatan keyakinan anak terhadap ajaran-ajaran yang bersifat 

fundamental dan dogmatik. Hal terpenting yang dibutuhkan dalam 

menumbuhkan perilaku keagamaan anak yaitu; (1) dengan pembentukan 

akidah, yang dilakukan dengan cara mengikrarkan kalimat tauhid, 

(2)menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, (3) mengajarkan anak 

pada al-Quran dan sunnah, as-suyuthi mengungkapkan bahwa mengajarkan 

anak dengan al-Quran adalah pokok dari semua landasan dasar islam, 

(4)mendidik anak untuk yakin dengan akidahnya dan rela berkorban untuknya, 

semakin besar pengorbanan seseorang maka semakin kuatlah akidahnya dan 

semakin menunjukkan bahwa ia memang jujur dan konsisten akan 

akidahnya.73 

                                                             
71 Stark dan C.Y. Glock, “Dimensi-Dimensi Keberagamaan”, dalam Roland Robertson (eds.), 

Sociology of Religion, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, Agama: dalam Analisa dan Interpretasi 
Sosiologis, (Cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 295. 

72 M. Shodiq, Kamus Istilah Agama (Jakarta: Bonafida Citra Pratama, 1982), h. 34 
73 Harlis Kurniawan, Konseling Terapi, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 422.z 
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b. Aspek Ibadah 

Kata ibadah menurut bahasa, dipakai dalam beberapa arti antara lain, 

tunduk hanya kepada Allah, taat, meyerahkan diri dan mengikuti segala 

perintah Allah, bertuhan kepada-Nya dalam arti mengagungkan, memuliakan, 

baik dengan perkataan maupun perbuatan karena keagungan, kebesaran nikmat 

dan kekuasaan-Nya. Ibadah dalam arti luas adalah bertaqarrub (mendekatkan 

diri) kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala 

larangan-Nya, serta mengamalkan segala yang diizinkan-Nya. Aspek ibadah 

menunjuk kepada tingkat kepatuhan anak atau seseorang dalam mengerjakan 

perintah oleh agama.74 

c. Aspek Akhlak/ Ihsan  

Ihsan adalah beribadah kepada Allah dengan penuh antusias dan bermunajat 

kepada-Nya. Jika hal itu sulit diraih, tingkatan di bawahnya ialah beribadah 

kepada Allah dengan rasa takut dan lari dari azab-Nya.  

Keberagamaan atau religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan 

manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan 

perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang 

didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan 

aktifitas yang tampak dan terjadi dalam hati seseorang. 

 

                                                             
74 Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, Psikologi Islami (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1995), h. 76. 
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4. Bentuk-bentuk Perilaku Keagamaan 

Menurut Jalaluddin  dan walgito adapun bentuk-bentuk perilaku sosial keagamaan 

sebagai berikut: 

a. Aktif dalam organisasi keagamaan  

Bentuk-bentuk perilaku sosial keagamaan diantaranya yaitu aktif dalam 

organisasi keagamaan, dimana pada pembahasan dalam penelitian ini mengenai 

tentang remaja. Remaja yang memiliki perilaku sosial yang baik diantaranya 

ditandai dengan seorang tersebut aktif dalam organisasi keagamaan dimana ia 

tinggal, karena suatu organisasi itu sangat penting bagi pembentukan sosial 

seseorang, dengan berorganisasi seseorang dapat berlatih bagaimana cara 

berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang baik, bersosial, dan berlatih untuk 

dapat menghargai sesama. 

b. Berakhlak mulia 

Bentuk perilaku sosial keagamaan yang lain yaitu berakhlak mulia. Seorang 

yang berakhlak baik, suka member, menolong, mudah memaafkan kesalahan 

orang lain, bisa menghargai sesama, menunjukkan bahwa seorang tersebut 

memiliki rasa sosial keagamaan yang tinggi.   

c. Menghargai terhadap sesama dan tidak angkuh 

Manusia hidup di muka bumi ini tidaklah hidup sendiri, melainkan selalu 

membutuhkan orang lain, maka dari itu dalam berinteraksi sosial kita harus saling 

menghargai terhadap sesama, tidak mudah menyakiti orang lain. Kita diciptakan 

oleh Allah dalam keadaan yang bermacam-macam, berbeda antara satu dengan 
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yang lain, karena dengan perbedaan itulah manusia bisa saling melengkapi, maka 

dari itu harus bisa saling menghargai terhadap orang lain yang mungkin kadang 

tidak sama dengan kita. 

d. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan di masyarakat. 

Dalam hidup di masyarakat kita dituntut untuk bisa berinteraksi dengan 

sesama, dan ikut serta dalam kegiatan di masyarakat untuk memajukan 

kesejahteraan  masyarakat dan menunjukkan bahwa kita memang benar-benar 

hidup dalam lingkungan masyarakat. Masa remaja adalah masa-masa yang paling 

baik untuk mengikuti berbagai kegiatan . seorang remaja harus dapat 

menggunakan masa remajanya dengan baik sebelum datang masa tua, yaitu 

dengan hal yang bermanfaat, diantaranya ikut serta dalam berbagai kegiatan, baik 

kegiatan di sekolah maupun kegiatan di masyarakat, karena dengan mengikuti 

kegiatan-kegiatan tersebut dapat menambah wawasan pengetahuan yang 

bermanfaat bagi kehidupan. 75 

D. Kerangka Pikir 

Budaya Religius dalam penelitian ini merupakan hal yang paling utama yang 

hendak dicapai, melalui self regulated dapat melihat pengembangan yang diharapkan 

dalam diri siswa untuk membentuk perilaku keagamaan di SMP Muhammadiyah 1 

Makassar. Olehnya dibutuhkan perencanaan yang lebih fokus dalam melihat 

pengembangan budaya religius yang ada pada siswa. 

                                                             
75Sugiyanti. Hubungan Antara Kepedulian Keluarga Terhadap  Perilaku Sosial Keagamaan 

Remaja (http://eprints.perpus.iainsalatiga.ac.id/410/1/pdf diakses 28/6/2015) Dikutip pada tanggal 7 
April 2019 Pukul 13:30 Wita. 
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Budaya religius melalui self regulated terhadap perilaku keagamaan, ketiga hal 

tersebut saling berkesinambungan satu sama lain karena ada yang berfungsi sebagai 

variable independent dan variable dependent dalam mewujudkan budaya religius 

diperlukan self regulated  sebagai penopangnya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang “Pengaruh budaya 

religius dan self regulated terhadap perilaku keagamaan siswa di SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar. Berdasarkan hal tersebut di atas, kerangka pikir yang 

terkait pada judul penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

KERANGKA PIKIR 

 
  

                                                       

  

Perilaku Keagamaan Siswa 

Indikator Budaya Religius (XI) 

1. Menciptakan suasana religius 
2. Menanamkan nilai agama 
3. Menjadi panutan 
4. Membiasakan 

Indikator Self Regulated (X2) 

1. Mengingat kebiasaan yang 

dilakukan 
2. Memotivasi diri 
3. Dapat mengntrol sikap 

 

Perilaku Keagamaan 
Bermasalah 

1. Butuh teladan 
2. Butuh 

pemahaman lebih. 
3. Butuh pembiasaan 

 

1. Butuh motivasi 
2. Butuh 

pengaplikasian 
dalam perilaku 

 

Siswa SMP Muhammadiyah 1 
Makassar 
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E. Hipotesis 

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah 

yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. hipotesis 

ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan 

diteliti.76 Berdasarkan kajian teoretis dan kerangka berpikir tersebut, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh budaya religius siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar 

terhadap perilaku keagamaan. 

2. Ada pengaruh  self regulated siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar 

terhadap perilaku keagamaan. 

3. Ada pengaruh budaya religius dan self regulated secara bersama-sama 

terhadap perilaku keagamaan siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar. 

 

                                                             

76Dani Vardiansyah, Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, (Jakarta : Indeks, 2008), h. 10 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan 

yang benar mengenai suatu masalah. Pengetahuan yang dihasilkan oleh peneliti 

dapat berupa fakta, konsep, generalisasi dan teori. Pengetahuan itu 

memungkinkan manusia untuk meningkatkan kemampuan dalam 

mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan fenomena alam 

di sekitarnya. Dengan demikian hasil penelitian sangat berguna untuk berbagai 

keperluan, antara lain untuk perencanaan dalam pembangunan, dan untuk 

pemecahan masalah-masalah praktis dalam kehidupan manusia.1 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan survei. Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode dengan 

menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. 

Variabel-variabel ini diukur, biasanya dengan instrumen-instrumen penelitian, 

sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-

prosedur statistik.2 

Adapun model desain penelitian ini adalah paradigm ganda dengan dua 

variabel independen dan satu variabel dependen. Desain dalam paradigma ini 

                                                 
1Muh. Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: CT. Arti Bumi 

Intaran, 2015), h. 1. 
2John W. Creswell, Research Design:Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Edisi 

III,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.5 
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dapat digambarkan sebagai berikut: 

                   

                             

 

                                                                

 

                         Gambar 1.1 Paradigma Ganda3 

 Keterangan: 

X1  = Budaya religius 
X2 = Self regulated 
Y  = Perilaku keagamaan 
 
2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan disalah satu sekolah menengah pertama swasta di 

Kota Makassar, yaitu SMP Muhammadiyah 1 Makassar, yang berada di Jl. 

Maccini Sawah I No.12  Maccini, Kec. Makassar, Kota Makassar ataupun di Jl. 

Urip Sumoharjo Lr. 81-Maccini Sawah I No. 12 Sulawesi Selatan. SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar merupakan sekolah swasta yang terakreditasi A di 

bawah kepengurusan Yayasan Muhammadiyah, di mana lokasi sekolah tersebut 

berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat sehingga hal tersebut juga 

menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah SMP Muhammadiyah 1 Makassar dalam 

menciptakan suasan belajar yang nyaman. 

 

 

                                                 
3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Cet. 6; Bandung: Alfabeta, 

2009), h.156. 

X1 

X2 

Y 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.4 Kaitannya dengan penelitian 

ini, pendekatan dapat dipahami sebagai acuan untuk melakukan penelitian 

Kuantitatif yaitu pengaruh budaya religius dan self regulated terhadap perilaku 

keagamaan siswa di SMP Muhammadiyah 1 Makassar. Adapun pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

penelitian kuantitatif adalah salah satu pendekatan penelitian yang mengunakan 

metode positivistic karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini 

sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah 

konkrit/empiris, objektif, terukur, rasioanal, dan sistematis.5  

Pendekatan ini biasanya menggunakan strategi penelitian seperti survei. 

Adapun kaitannya dengan penelitian ini adalah pendekatan tersebut digunakan 

untuk mengungkapkan hubungan antara variabel yang bersumber dari objek 

penelitian yaitu berkaitan dengan pengaruh budaya religius dan self regulated 

terhadap perilaku keagamaan siswa di SMP Muhammadiyah 1 Makassar.   

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

                                                 
4Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusa Bahasa, edisi 

keempat, (Cet.I;Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 306. 
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Cet. 20; Alfabeta, 2009), 

h.17. 
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.6  Menurut pendapat Iqbal Hasan 

mengemukanan bahwa populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu 

yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.7 

SMP Muhammadiyah 1 Makassar terdiri dari 12 kelas, Kelas IX (4 Kelas), 

VIII (4 Kelas) dan VII (4 Kelas). Dengan jumlah peserta didik yaitu 306 peserta 

didik. Data tentang jumlah populasi yang terdapat pada penelitian dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 
Populasi Penelitian 

 

No Kelas 
Jumlah  

A B C D Jumlah 
1. VII 29 29 21 21 100 
2 VIII 29 28 23 21 102 
3 IX 29 30 22 23 104 

Jumlah      306 

Sumber: Dokumen SMP Muhammadiyah 1 Mks. T.A 2018/2019. 

2. Sampel 

Menurut Muh. Khalifah Mustami, sampel adalah bagian dari populasi atau 

atau sejumlah anggota populasi yang mewakili anggota populasinya. Dengan 

karakteristik bahwa sampel yang terpilih benar-benar bisa mewakili populasi 

tersebut.8 Sedangkan menurut M. Iqbal Hasan, sampel adalah kelompok kecil 

individu yang dilibatkan langsung dalam penelitian.9 

Menurut  Suharsimi Arikunto ”apabila subjek kurang dari 100 lebih baik 

diambil semuanya sehingga penelitianya merupakan penelitian populasi. Jika 

                                                 
6Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , h. 80. 
7M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (statistik Inferensial), (Cet. I; Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2002), h. 83. 
8Muh. Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 63 
9Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 83. 
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subjeknya besar atau lebih dari seratus dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% 

atau lebih”.10 

Adapun jumlah sampel yang diambil 25% dari 306 populasi jadi, jumlah 

sampel ialah 76 siswa dari masing-masing kelas VII, VIII dan IX SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar. Pengambilan sampel menggunakan Stratified 

random sampling, yaitu suatu metode pengambilan sampel dimana populasi yang 

bersifat heterogen dibagi-bagi dalam lapisan (strata) yang saling pisah tuntas dan 

dari setiap strata dapat diambil secara acak.11 

Tabel 3.2 
Jumlah Sampel 

 

No Kelas 
Jumlah  

A B C D Jumlah 
1. VII 6 6 6 6 24 

2. VIII 6 6 6 6 24 

3. IX 7 7 7 7 29 

Jumlah     76 
 
D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada reponden 

untuk dijawab. Kuesioner merupakakan teknik pengumpulan data yang efesien 
                                                 

10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, h. 170. 
11H.S Kasjono & Yasril, Teknik Sampling untuk Penelitian Kesehatan, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2009), h. 33. 
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bila peneliti mengetahui secara pasti variable yang akan diukur dan tahu apa 

yang bias diharapkan dari reponden.12  Daftar pertanyaan dapat bersifat terbuka, 

yaitu jika jawaban tidak ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Adapun instrumen 

daftar pertanyaan dapat berupa pertanyaan, checklist dan skala. 

Kuesioner (angket) ini akan digunakan untuk mengukur skala penerapan 

budaya religius dan perilaku keagamaan. Dimana peneliti akan membagikan 

kuesioner/angket kepada peserta didik untuk diisi sendiri oleh peserta didik 

sesuai dengan pendapat mereka. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip laporan hasil penelitian dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, teknik ini berfungsi 

untuk menghimpun secara selektif bahan-bahan yang dipergunakan di dalam 

kerangka atau landasan teori, penyusunan hipotesis secara tajam. 

Dokumen perilaku keagamaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

laporan (data) dari guru-guru al-Islam yang ada di setiap tingkatan seperti kelas 

VII, VIII dan IX. Peneliti membutuhkan dokumen terkait prestasi peserta didik 

di bidang-bidang keagamaan seperti lomba menghafal, ceramah, pidato islam 

maupun lomba-lomba lainnya. 

Dokumentasi sangat diperlukan untuk mengetahui segala data/informasi 

sebagai data pendukung bagi peneliti dalam melakukan penelitian dengan baik. 

                                                 
12Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 142 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian memegang peranan penting dalam upaya mencapai 

tujuan penelitian. Bobot atau mutu penelitian kerapkali dinilai dari kualtitas 

instrument yang digunakan.13 Instrumen penelitian merupakan media untuk 

mengukur berbagai pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lainnya. 

Instrumen penelitian merupakan alat yang akan digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data dan informasi yang diinginkan dengan tujuan agar dapat 

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

sistematis sehingga lebih mudah diolah.14 

Instrumen penelitian ini digunakan untuk mengukur nilai variabel yang 

diteliti. Instrumen-instrumen penelitian dibuat oleh peneliti di mana instrumen 

penelitian tersebut akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan 

menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Maka setiap instrumen harus 

memerlukan skala. 

Skor variabel penelitian dari instrumen-instrumen yang digunakan yaitu:  

1. Angket Budaya Religius 

Kisi-kisi Budaya Religius 

Variabel Aspek Indikator Item 
(+) (-) 

 
 
 
 

Budaya 
Religius  

1. Penciptaan 
suasana religius 

a. Siswa dapat 
menciptakan 
suasana religius 

b. Siswa dapat 
menerapkan suasana 
yang religius 

- Siswa dapat 
menciptakan suasana 
religus karena sudah 
ditercipta disekolah 

- Siswa dapat menerapkan 
suasana religus karena 
sudah diterapkan 
disekolah. 

 

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang tidak 
menciptakan suasana 
religius. 

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang tidak 
menerapkan suasana 
religius. 

 

                                                 
13Muh. Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 101 
14Ibnu Hajar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Penelitian (Cet. II; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h.181. 
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2. Internalisasi nilai a. Siswa dapat 
menanamkan nilai-
nilai agama 

b. Siswa dapat 
memahami nilai-
nilai agama 

- Siswa dapat 
menanamkan nilai 
agama karena 
banyaknya pelajaran 
ilmu agama  

- Siswa dapat memahami  
nilai agama karena 
banyaknya pelajaran 
ilmu agama  

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang tidak 
menanamkan nilai 
agama walaupun 
belajar ilmu agama. 

- Ada beberapa siswa yang 
terkadang tidak 
memahami nilai agama 
walaupun belajar ilmu 
agama. 

3. Keteladanan a. Siswa dapat menjadi 
panutan 

b. Siswa dapat 
mengajak orang lain 

- Siswa dapat menjadi 
panutan buat orang lain 
karena banyak belajar 
ilmu agama  

- Siswa dapat mengajak 
orang lain untuk 
mengaplikasikan ilmu  
agama yang dipelajari. 

 

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang tidak 
dapat menjadi panutan 
buat orang lain. 

- Ada beberapa siswa yang 
terkadang tidak 
mengajak orang lain 
untuk berperilaku agama. 

 4. Pembiasaan a. Siswa dapat 
membiasakan 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

b. Siswa dapat 
mengamalkan ajaran 
dalam kehidupan 
sehuari-hari 

- Siswa dapat 
membiasakan 
berperilaku agama 
dalam kehidupan sehari-
hari. 

- Siswa dapat 
mengamalkan 
berperilaku agama 
dalam kehidupan sehari-
hari. 

- Ada beberapa siswa yang 
terkadang tidak 
membiasakan 
berperilaku agama dalam 
kehidupan sehari-hari. 

- Ada beberapa siswa yang 
terkadang tidak 
mengamalkan 
berperilaku agama dalam 
kehidupan sehari-hari. 

 
Angket budaya religius ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui 

seberapa baik penataan budaya religius itu dalam perencanaan dan sampai pada 

tahap pengaplikasian budaya religius tersebut oleh guru. Angket ini berupa angket 

yang bersifat tertutup, atau jawabannya telah ditentukan oleh peneliti yang 

diberikan  kepada guru di mana untuk setiap pertanyaan pada angket yang 

mengungkap bagaimana pelaksanaan kurikulum oleh guru tersebut, terdiri dari 4  

jawaban dengan scoring sebagai berikut:  

Pernyataan Skor 

Selalu (SL) 4 

Sering (SR) 3 

Kadang-kadang (KK) 2 

Tidak Pernah (TP) 1 
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Keterangan : 
Selalu  : melakukan hal secara berkali-kali dalam waktu yang berturut-turut. 
Sering: melakukan hal secara berkali-kali dalam waktu yang tidak teratur. 
Kadang-kadang : ada kalanya/ sekali-kali. 
Tidak pernah : belum sekalipun dilakukan. 

2. Angket self regulated 

 
Kisi-kisi Self Regulated 

Variabel Aspek Indikator Item 
(+) (-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Self 
Regualated 

1. Kognitif a. Siswa dapat 
mengingat kebiasaan 
yang dilakukan. 

b. Siswa dapat belajar 
dari kebiasaan yang 
dilakukan. 

c. Siswa memecahkan 
masalah yang 
dihadapi. 

- Siswa dapat 
mengulang-ulang agar 
mengingat kebiasaan 
yang dilakukan.  
 

 
- Siswa dapat 

mengulang-ulang 
dalam belajar agar 
mengingat kebiasaan 
yang dilakukan. 
 

- Siswa dapat  
memecahkan masalah 
yang dihadapi karena 
telah diajari tips-
tipsnya.  

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang tidak 
dapat mengulang-ulang 
kebiasaan yang 
dilakukan. 
 

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang tidak 
dapat mengulang-ulang 
dalam belajar dan tidak 
melakukan kebiasaan 
yang dilakukan. 

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang tidak 
dapat memecahkan 
masalah yang dihadapi.  

2. Motivasi a. Siswa dapat 
memotivasi diri 

b. Siswa dapat bekerja 
sama untuk membuat 
saling memotivasi. 

- Siswa dapat 
memotivasi diri 
dengan cara yang 
sudah dipelajari.  

- Siswa dapat 
bekerjasama dalam 
untuk saling 
memotivasi.  

 

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang cepat 
putus asa dan tidak 
mampu memotivasi 
diri. 

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang tidak 
dapat bekerjasama 
untuk saling 
memotivasi. 

3. Sikap a. Siswa dapat 
mengontrol diri 
dalam bersikap. 

b. Siswa dapat bersikap 
sesuai dengan anjuran 
agama. 

- Siswa dapat 
mengontrol diri dalam 
bersikap dikehidupan 
sehari-hari karena 
sudah diajarkant 
teorinya.  

- Siswa dapat bersikap 
dikehidupan sesuai 
dengan anjuran agama 
karena sudah 
diajarkan teorinya.  

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang tidak 
dapat mengontrol diri 
dalam bersikap 
dikehidupan sehari-
hari walaupun sudah 
diajarkant teorinya 

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang tidak 
dapat bersikap 
dikehidupan sesuai 
dengan anjuran agama 
walaupun sudah 
diajarkant teorinya 

Angket self regulated ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengukur 

seberapa baik kemampuan siswa dalam mengelolah diri dalam belajar, Instrumen 
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ini akan diukur dengan menggunakan angket yang juga bersifat tertutup, lembar 

angket ini akan diisi sendiri oleh peneliti dengan cara mengamati sampel peserta 

didik secara langsung, dimana untuk setiap pertanyaan pada angket yang 

mengungkap kemampuan peserta didik terdiri dari scoring sebagai berikut: 

Pernyataan Skor 

Selalu (SL) 4 

Sering (SR) 3 

Kadang-kadang (KK) 2 

Tidak Pernah (TP) 1 

 
Keterangan : 
Selalu  : melakukan hal secara berkali-kali dalam waktu yang berturut-turut. 
Sering: melakukan hal secara berkali-kali dalam waktu yang tidak teratur. 
Kadang-kadang : ada kalanya/ sekali-kali. 
Tidak pernah : belum sekalipun dilakukan. 
 
3. Angket perilaku keagamaan  

Kisi-kisi Perilaku Keagamaan 

Variabel Aspek Indikator Item 
(+) (-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perilaku 
Keagamaan 

1. Aspek Aqidah a. Siswa dapat 
melaksanakan 
perintah Allah Swt  
 

b. Siswa dapat menjauhi 
larangan Allah Swt 

- Siswa dapat 
melaksanakan perintah 
Allah SWT dalam 
kehidupan sehari-hari 
karena telah diajarkan 
oleh guru. 
 

- Siswa dapat menjauhi 
larangan Allah SWT 
dalam kehidupan sehari-
hari karena telah 
diajarkan oleh guru. 

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang tidak 
dapat melaksanakan 
perintah Allah SWT 
dalam kehidupan 
sehari-hari walaupun. 
telah diajarkan oleh 
guru.  

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang tidak 
dapat menjauhi 
larangan Allah SWT 
dalam kehidupan 
sehari-hari walaupun. 
telah diajarkan oleh 
guru. 

2. Aspek Ibadah a. Siswa dapat 
mengaplikasikan 
ibadah 

b. Siswa dapat 
menjadikan ibadah 

- Siswa mengaplikasikan 
ibadah dengan 
berpedoman ilmu islam 
yang dipelajarinya. 
 
 

- Siswa dapat menjadikan 
ibadah sebagai 
kebutuhan dengan 

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang tidak 
mengaplikasikan 
ibadah walaupun 
berpedoman ilmu islam 
yang dipelajarinya. 

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang tidak 
menjadikan ibadah 
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sebagai kebutuhan 
 
 

c. Siswa dapat 
menemukan jati diri 
dalam beribadah 

berpedoman ilmu islam 
yang dipelajarinya. 
 
 

- Siswa menjaga diri 
dengan berpedoman 
pada Al-quran dan As-
sunnah sehingga untuk 
menemukan jati diri 
dalam beribadah.. 

sebagai kebutuhan 
walaupun berpedoman 
ilmu islam yang 
dipelajarinya 

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang tidak 
dapat menjaga diri 
walaupun  berpedoman 
pada Al-quran dan As-
sunnahsehingga tidak  
menemukan jati diri 
dalam beribadah. 

3. Aspek Akhlak a. Siswa dapat bersikap 
seperti Rasulullah 
SAW 
 

b. Siswa dapat menjadi 
tauladan seperti 
Rasulullah SAW 
 

c. Siswa dapat menjaga 
lisan seperti 
Rasulullah SAW 

- Siswa dapat mengikuti 
Rasulullah dalam 
bersikap karena telah 
mempelajari tentang 
sejarah Rasulullah 
SAW. 
 

- Siswa dapat menjadi 
tauladan seperti 
Rasulullah karena telah 
mempelajari tentang 
sejarah Rasulullah 
SAW. 

 
 

- Siswa dapat menjaga 
lisan seperti Rasulullah 
karena telah 
mempelajari tentang 
sejarah Rasulullah 
SAW. 

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang tidak 
mengikuti Rasulullah 
dalam bersikap 
walaupun telah 
mempelajari tentang 
sejarah Rasulullah 
SAW 

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang dapat 
menjadi tauladan 
seperti Rasulullah 
walaupun telah 
mempelajari tentang 
sejarah Rasulullah 
SAW 

- Ada beberapa siswa 
yang terkadang tidak 
dapat menjaga lisan 
seperti Rasulullah 
walaupun telah 
mempelajari tentang 
sejarah Rasulullah 
SAW 

 
Angket perilaku keagamaan ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengukur 

seberapa besar tingkat keberhasilan Perilaku keagamaan di sekolah tersebut, 

angket ini juga bersifat tertutup, yang akan dibagikan kepada peserta didik itu 

sendiri untuk selanjutnya diisi, dimana untuk setiap pernyataan pada angket yang 

mengungkap perilaku keagamaan terdiri dari scoring sebagai berikut: 

Pernyataan Skor 

Selalu (SL) 4 

Sering (SR) 3 

Kadang-kadang (KK) 2 

Tidak Pernah (TP) 1 
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Keterangan : 
Selalu  : melakukan hal secara berkali-kali dalam waktu yang berturut-turut. 
Sering: melakukan hal secara berkali-kali dalam waktu yang tidak teratur. 
Kadang-kadang : ada kalanya/ sekali-kali. 
Tidak pernah : belum sekalipun dilakukan. 
 

F. Validasi dan Relibilitas Instrumen 

Dalam hal ini perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan 

reliable dengan instrument yang valid dan reliable. Hasil penelitian yang valid bila 

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek yang teliti.15 Adapun didalam validasi dan relibilitas Instrument 

dapat diperhatikan: 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas yang rendah. Validitas suatu instrumen dapat dicari 

menggunakan rumus korelasi dengan menggunakan rumus product moment 

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

pertanyaan. Rumus yang digunakan sebagai berikut: 16 

 

 

 

 

 

                                                 
15Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 121 
16Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 169. 

𝑟𝑥𝑦 =

𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (𝑁 ∑ 𝑌)
2}
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2. Realibilitas 

Realibilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur 

dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan.17 Pada aplikasi bantu SPSS 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach 

Alpha ( α ). Suatu konstruk atau variable dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha lebih besar ( > ) 0.70.18 

Reliabilitas diartikan dengan keajekan (konsistensi) bilamana tes tersebut 

diuji berkali-kali hasilnya relatif sama, artinya setelah hasil tes yang pertama 

dengan tes yang berikutnya dikorelasikan terdapat hasil korelasi yang signifikan. 

Derajat hubungan ini ditunjukkan dengan koefesien reliabilitas yang bergerak dari 

0 sampai dengan 1. Jika koefesiennya semakin mendekati 1 maka semakin 

reliabel dan sebaliknya. Pada umumnya para ahli memberikan standar minimal 

koefesien reliabilitas sama atau lebih besar dari 0.6.19 

Rumus yang akan digunakan dalam menguji reliabilitas yaitu rumus Alfa 

Cronbach sebagai berikut: 20  

 

 

Uji reliabilitas dengan mengunakan Alfa Cronbach adalah koefisien 

keandalan yang menunjukkan seberapa baiknya item/butir dalam suatu kumpulan 

secara positif berkorelasi satu sama lain.  

 

                                                 
17Purbayu Budi Santoso, Analisis Statistik dengan Microsofy Exel dan SPSS (Cet. 1; 

Yogyakarta: Andy, 2005), h. 247. 
18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 171. 
19Kerlinger, EN. Azas-Azas Penelitian Behavioral (Alih Bahasa Simatupang dan 

Koesoemanto), h. 23. 
20Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian,  h. 165. 

rii = [ 
k

k−1
] [1 −

∑ σ2

σ1
2 ] 
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti data yang diperoleh dari  

b. hasil angket untuk mengetahui apakah data yang ada sudah cukup dan 

lengkap atau masih memerlukan perbaikan. 

c. Coding, yaitu kegiatan melakukan klasifikasi data dari jawaban 

responden dengan memberikan kode/symbol. 

d. Scoring, yaitu tahap pemberian skor terhadap butir-butir pernyataan yang 

terdapat dalam pengumpulan data berupa angket dan Dokumentasi. 

1) Angket 

Setiap pertanyaan pada angket yang mengungkap budaya religius 

(dibagikan kepada guru), terdiri dari 4  jawaban dengan scoring sebagai 

berikut: 

Pernyataan Skor 

Selalu (SL) 4 

Sering (SR) 3 

Kadang-kadang (KK) 2 

Tidak Pernah (TP) 1 

 

Keterangan : 
Selalu : melakukan hal secara berkali-kali dalam waktu yang berturut-turut. 
Sering : melakukan hal secara berkali-kali dalam waktu yang tidak teratur. 
Kadang-kadang : ada kalanya/ sekali-kali. 
Tidak pernah : belum sekalipun dilakukan. 

Dan pertanyaan pada angket yang mengungkap perilaku keagamaan 

(dibagikan kepada peserta didik), terdiri dari 4  jawaban dengan scoring sebagai 

berikut: 
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Pernyataan Skor 

Selalu (SL) 4 

Sering (SR) 3 

Kadang-kadang (KK) 2 

Tidak Pernah (TP) 1 

 

2) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arip-arsip laporan hasil penelitian dan termasuk juga buku-

buku tentang pendapat teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.  

e. Tabulasi, kegiatan melakukan pengolahan data kedalam bentuk tabel 

dengan memproses hitung dan frekuensi dari masing-masing kategori, baik 

secara manual maupun dengan bantuan computer. 

2. Analisis Statistik Deskriptif 

Teknik analisis data disesuaikan dengan pernyataan dan hipotesis 

penelitian. Pernyataan dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sesuai 

analisis kuantitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus yang 

telah ada namun juga dibantu dengan penggunaan aplikasi SPSS 20. Adapun 

teknik analisis data dalam penelitian ini  yaitu : 

Statistik deskriptif adalah jenis analisis statistik yang bermaksud 

mendeskripsikan sifat-sifat sampel atau populasi.21 Pengelolaan data dalam 

penulisan ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:  

                                                 
21 Muh.Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan , h. 153 
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Deskripsi data dari budaya religius, dan self regulated peserta didik 

terhadap perilaku keagamaan dilakukan dengan menggunakan analisis statistik 

deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel sebagaimana adanya, 

tanpa melakukan kesimpulan yang berlaku umum sehingga akan diketahui jumlah 

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

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

a. Tabulasi Frekuensi  

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 22 

1) Rentang (RT) adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 

 
 

R = Rentang 
H = Nilai tertinggi 
L = Nilai terendah  
 

2) Banyak kelas interval  

 

 

K = Jumlah Kelas Interval 
n  = Jumlah data Observasi 
log = Logaritma 
  

3) Panjang kelas interval 

 

                                                 
22Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 52. 

R = H-L +1 

𝐼 =  
𝑅

𝑀
 

K = 1 + 3,3 log n 
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I = Panjang kelas 
R  = Rentang 
M = Jumlah kelas 
  

b. Menghitung Rata-rata (Mean) 

Rata-rata ditulis dengan menggunakan simbol  μ  (dibaca:”miu”) untuk 

menyatakan rata-rata populasi, dan (dibaca: x bar) untuk menyatakan rata-rata 

sampel.  Secara aljabar rata-rata dapat ditulis sebagai berikut:  

c. Menghitung rata-rata populasi 

𝑋 =
∑𝑓𝑖𝑋𝑖

∑ 𝑓𝑖
  

Dengan :  

X = Rata-rata variabel 

𝑓𝑖 = frekuensi untuk variabel 

𝑋𝑖 = Tanda kelas interval variable 

 
d. Menghitung persentasi nilai rata-rata, dengan rumus :  

 

Keterangan : 

P = Angka Persentase 

F = Frekuensi yang dicari persentasinya 

N = Banyaknya sampel.23  

 
e. Menghitung simpangan baku (standar deviasi) dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

                                                 
23Muhammad Arif  Tiro, Dasar-dasar Statistika, Edisi Revisi, (Makassar : Badan Penerbit 

Universitas Negeri Makassar, 2000), h. 116-117. 

𝑝 =  
𝑓

𝑁 
 × 100% 

𝑆𝐷 =  √
∑ 𝑓𝑖 (𝑋𝑖 −  𝑋)

𝑛 − 1
 

https://digensia.files.wordpress.com/2012/03/x-bar3.png
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Keterangan : 

𝑆𝐷 = Standar deviasi 
𝑓𝑖 = Frekuensi untuk variabel  
𝑋𝑖 = Tanda kelas interval variabel  
𝑋 = Rata-rata 
𝑛 = Jumlah populasi 

 
Guna  melakukan kategorisasi kita gunakan rumus sebagai berikut:  

1) Rendah = X< (μ- 1,0 (σ) 

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

3) Tinggi = (μ + 1,0 (σ) ≤ X 

Keterangan : 

μ = Rata-rata 

σ = Standar deviasi 

 
3. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang 

mencari tahu pengaruh antar variabel di dalamnya seperti hipotesis asosiatif dalam 

penelitian ini. Adapun rumus yang digunakan untuk menguji kebenarannya 

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat diperlukan guna mengetahui apakah analisis data untuk 

pengujian hipotesis dapat dilajutkan atau tidak. Uji prasyarat ini terdiri dari: 

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas data dimaksudkan apakah data-data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian tersebut digunakan rumus Chi 

kuadrat yang dirumuskan sebagai berikut: 
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Keterangan : 

𝑥2 = nilai chi kuadrat hitung 

𝑓𝑜 = frekuensi hasil pengamatan 

𝑓ℎ = frekuensi harapan 

 
Criteria pengujian bila 𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

2  lebih kecil dari  𝑋𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  dimana 𝑋𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  

diperoleh dari daftar 𝑋2  dengan dk = (k-1) pada taraf signifikan α = 0,05. 

2) Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah data sesuai dengan 

garis linear atau tidak. Rumus uji linearitas adalah sebagai berikut :  

 

 

Linear jika 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf signifikansi dengan 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 diperoleh 

dari distribusi F  dengan derajat kebebasan masing-masing sesuai dengan dk 

pembilang dk penyebut pada taraf α = 0,05, sedangkan kriteria pengujian 

linearitas dengan olahan SPSS versi 20 yaitu jika sig>α maka data linear dan jika 

sig < α maka data tidak liner. 24 

3) Uji hipotesis 

Pengujian hipotesis bagi koefisien regresi berganda atau regresi parsial 

parameter 𝛽1 dan 𝛽2 dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pengujian 

hipotesis bersama dan pengujian hipotesis individual. 

                                                 
24 Muhammad Ali Gunawan, Statistik Untuk Penelitian Pendidikan , (Yogyakarta : Parama 

Publising, 2013), h. 96. 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑅𝐽𝐾 (𝑇𝐶)

𝑅𝐽𝐾(𝐺)
 

𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 =  ∑

(𝑓 𝑜 −  𝑓ℎ)2 20

𝑓ℎ
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a) Pengujian hipotesis individual 

Pengujian hipotesis individual merupakan pengujian merupakan pengujian 

hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya satu β ( 𝛽1  dan 𝛽2) yang 

mempengaruhi Y. 

Langkah-langkah pengujiannya ialah sebagai berikut : 

1) Hipotesis 1 (𝑋1 𝑘𝑒 𝑌) 

(a) Menentukan formulasi hipotesis (𝑋1) 

𝐻0 : 𝛽1 = 0 (Tidak ada pengaruh 𝑋1 terhadap Y) 

𝐻1  : 𝛽1 ≠ 0 (ada pengaruh negatif 𝑋 1𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑌) 

(b) Menentukan taraf nyata (α) dengan t tabel 

Taraf nyata dari t tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = n-k 

(c) Menentukan criteria pengujian 

Criteria pengujian yang ditentukan sama dengan criteria pengujian dari 

pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi t. 

(d) Menentukan nilai uji statistic 

 

 

 

(e) Membuat kesimpulan 

Menyimpulkan apakah 𝐻𝑂 diterima atau ditolak. 

Jika-𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ≤ 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 maka 𝐻𝑂 diterima dan jika -𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

> 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka  𝐻𝑂 ditolak.25 

                                                 
25M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi  Statistik 2, h. 267. 

𝑡𝑜 =  
𝑏𝑖 −  𝐵𝑖

𝑆𝐵𝑖
= 1,2 
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2) Hipotesis 2 (𝑋2  ke Y) 

(a) Menentukan formulasi hipotesis (𝑋2) 

𝐻𝑂 : 𝛽2 = 0 (tidak ada pengaruh 𝑋2 terhadap Y) 

𝐻1 : 𝛽2 ≠ 0 (ada pengaruh positive 𝑋2 ke Y) 

(b) Menentukan taraf nyata (α) dengan t tabel 

Taraf nyata dari t tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = n-k 

(c) Menentukan kriteria pengujian 

 

Criteria pengujian yang ditentukan sama dengan criteria pengujian dari 

pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi t.  

Menentukan nilai uji statistik  

 

 
Membuat kesimpulan 

Menyimpulkan apakah 𝐻𝑂 diterima dan ditolak.  

Jika-𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ≤ 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 maka 𝐻𝑂 diterima dan jika -𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka  𝐻𝑂 ditolak𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

b) Pengujian hipotesis bersama 

Pengujian hpotesis bersama merupakan pengujian hipotesis untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat.  

Langkah – langkah pengujiannya ialah sebagai berikut: 

(1) Menentukan formasi hipotesis  

𝑡𝑜 =  
𝑏𝑖 − 𝐵𝑖

𝑆𝐵𝑖
, 𝑖 = 1,2 
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𝐻𝑂 : 𝛽2 =  𝛽2  (tidak ada pengaruh 𝑋2 𝑑𝑎𝑛  𝑋2 terhadap Y) 

𝐻1 : 𝛽1 ≠ 𝛽2  ≠ 0 (ada pengaruh 𝑋1 𝑑𝑎𝑛 𝑋2 ke Y) 

(2) Menentukan taraf nyata (α) dengan f tabel 

Taraf nyata dari f tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = n-k-1 

(3) Menentukan criteria pengujian  

Criteria pengujian yang ditentukan sama dengan criteria pengujian dari 

pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi f. 

Menentukan nilai uji statistik 

 

 

(4) Membuat kesimpulan 

Menyimpulkan apakah 𝐻𝑜 diterima atau ditolak.  

Jika  𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤ 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻𝑂 diterima dan jika 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  >  𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  atau  

maka  𝐻𝑂 ditolak. 

𝐹0 =  
𝑏𝑖 − 𝐵𝑖

𝑠𝑏𝑖
, 𝑖 = 1,2 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Pada bagian ini, akan dibahas hasil penelitian secara rinci dengan menggunakan 

teknik analisis statistik deskriptif dan inferensial. Dalam penelitian ini, hal yang 

digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial untuk 

menjawab rumusan masalah yang ada pada semua rumusan masalah, sekaligus 

menjawab hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh budaya religius dan self 

regulated terhadap perilaku keagamaan Siswa di SMP Muhammadiyah 1 Makassar. 

Untuk mengambil data ketiga variable tersebut digunakan skala liker. Setelah data 

terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui 

gambaran dari masing-masing variabel dan statistik inferensial menggunakan uji 

asumsi klasik, regresi linear sederhana, regresi linear berganda dan uji hipotesis. 

1. Gambaran Budaya Religius Siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa di SMP 

Muhammdiyah 1 Makassar. Maka peneliti dapat mengumpulkan data melalui angket 

yang telah diisi oleh siswa sendiri, yang kemudian diberi skor oleh peneliti pada 

masing-masing item.  
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Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriptif untuk Pengaruh budaya religius 

Tabel 4.1. Analisis Deskriptif 
Budaya Religius di SMP Muhammadiyah  1 Makassar 

 

 

 

 

 
 
 

       Sumber: Data primer, diolah 2019 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa skor terendah adalah 21 dan nilai 

maksimum adalah 32, skor rata-rata diperoleh 28.28 dan standar deviasi sebesar 2.49. 

Jika pengaruh budaya religius diklasifikasikan dalam tabel frekuensi dan persentase 

setelah pemberian skala pengaruh budaya religius yang kemudian dimasukkan ke 

dalam kategori kelas sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Budaya Religius 
 

Rumus Interval Frekuensi Persentase 

X< (μ- 1,0 (σ) 20 – 24 4 5, 2 % 

μ + 1,0 (σ) ≤ X < (μ – 1,0 (σ) 25 – 29 47 61,8% 

μ + 1,0 (σ) ≤ X 30 – 34 25 33% 

Sumber: Data primer, diolah 2019 
 

N Valid 76 

Missing 2 

Mean 28.28 

Median 28 

Std. Deviation 2.49 

Minimum 21 

Maximum 32 

Sum 2149 
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Gambar 4.1. Histogram Deskripsi Variabel Budaya Religius 
 

 
 
Berdasarkan pada table diatas dapat diketahui bahwa 4 responden  (5,2%) 

memiliki pengaruh budaya religius yang masih tergolong rendah, 47 responden 

(61,8%) memeliki pengaruh budaya religius yang masih tergolong sedang dan 25 

responden (33%) pengaruh budaya religius yang masih tergolong tinggi. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa skor pengaruh budaya religius pada seluruh subjek 

penelitian ini termasuk dalam kategori sedang. 

2. Gambaran Self Regulated Siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa di SMP 

Muhammdiyah 1 Makassar. Maka peneliti dapat mengumpulkan data melalui angket 
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yang telah diisi oleh siswa sendiri, yang kemudian diberi skor oleh peneliti pada 

masing-masing item.  

Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriptif untuk Pengaruh budaya religius 

 
Tabel 4.3. Tabel Analisis Deskriptif Varaibel Self Regulated 

 

 

 

 

Sumber: Data primer, diolah 2019 
 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa skor terendah adalah skor 

terendah adalah 21 dan nilai maksimum adalah 36, skor rata-rata diperoleh 29.21 dan 

standar deviasi sebesar 3,46. Jika pengaruh self regulated  diklasifikasikan dalam tabel 

frekuensi dan persentase setelah pemberian skala pengaruh self regulated  yang 

kemudian dimasukkan ke dalam kategori kelas sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Self Regulated 
 

Rumus Interval Frekuensi Persentase 

X< (μ- 1,0 (σ) 20 – 25 14 18,4 % 

μ + 1,0 (σ) ≤ X < (μ – 1,0 (σ) 26 – 31 40 52,6% 

N Valid 76 

Missing 2 

Mean 29.21 

Median 30.00 

Std. Deviation 3.465 

Minimum 21 

Maximum 36 

Sum 2220 
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μ + 1,0 (σ) ≤ X 32 – 37 22 29% 

Sumber: Data primer, diolah 2019 

Gambar 4.2. Histogram Deskripsi Variabel Self Regulated 

 

Berdasarkan pada table diatas dapat diketahui bahwa 14 responden  (18,4%) 

memiliki pengaruh self regulated yang masih tergolong rendah, 40 responden 

(52,6%) memeliki pengaruh self regulated yang masih tergolong sedang dan 22 

responden (29%) pengaruh self regulated yang masih tergolong tinggi. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa skor pengaruh budaya religius pada seluruh 

subjek penelitian ini termasuk dalam kategori sedang. 
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3. Gambaran Perilaku Keagamaan Siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa di SMP 

Muhammdiyah 1 Makassar. Maka peneliti dapat mengumpulkan data melalui angket 

yang telah diisi oleh siswa sendiri, yang kemudian diberi skor oleh peneliti pada 

masing-masing item.  

Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriptif untuk perilaku keagamaan 

Tabel 4.5. Tabel Analisis Deskriptif Varaibel Perilaku Keagamaan 
 

 

 

 

Sumber: Data primer, diolah 2019 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa skor terendah adalah skor 

terendah adalah 24 dan nilai maksimum adalah 32, skor rata-rata diperoleh 29.54 dan 

standar deviasi sebesar 2,2. Jika pengaruh perilaku keagamaan  diklasifikasikan dalam 

tabel frekuensi dan persentase setelah pemberian skala pengaruh perilaku keagamaan  

yang kemudian dimasukkan ke dalam kategori kelas sebagai berikut: 

  

N Valid 76 

Missing 2 

Mean 29.54 

Median 30.00 

Std. Deviation 2.200 

Minimum 24 

Maximum 32 

Sum 2220 
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Tabel 4.6. Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Perilaku Keagamaan 
Rumus Interval Frekuensi Persentase 

X< (μ- 1,0 (σ) 22 - 25 5 6,6 % 

μ + 1,0 (σ) ≤ X < (μ – 1,0 (σ) 26 - 29 28 36,8% 

μ + 1,0 (σ) ≤ X 30 - 33 43 56,6% 

Sumber: Data primer, diolah 2019 

Gambar 4.2. Histogram Deskripsi Variabel Perilaku Keagamaan 

 

Berdasarkan pada table diatas dapat diketahui bahwa 5 responden  (6,6%) 

memiliki perilaku keagamaan yang masih tergolong rendah, 28 responden (36,8%) 

memeliki perilaku keagamaan yang masih tergolong sedang dan 43 responden 

(56,6%) perilaku keagamaan yang masih tergolong tinggi. Dengan demikian dapat 
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disimpulkan bahwa skor pengaruh budaya religius pada seluruh subjek penelitian ini 

termasuk dalam kategori Tinggi. 

B. Hasil Uji Prasyarat Analisis  

1. Pengaruh Budaya Religius Terhadap Perilaku Keagamaan di SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar 

Pada bagian ini akan diketahui ada tidaknya pengaruh Budaya Religius 

terhadap perilaku keagamaan di SMP Muhammadiyah 1 Makassar.  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

oleh peneliti berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.  Uji Normalitas 

data merupakan salah satu indicator bahwa data berdistribusi normal normal 

menunjukkan hasil penelitian yang representatif. Dalam penelitian ini, penguji 

menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Diperoleh angka probabilitas atas 

Asym. Sig. (2-tailed). Penguji normalitas ini menggunakan taraf signifikansi 0,05 atau 

a = 5%. Pedoman pengambilan kepetusannya sebagai berikut: 

1) Apabila nilai Sig atau nilai probabilitas < taraf signifikansi (0,05), maka 

distribusi data adalah tidak normal. 

2) Apabila nilai Sig atau nilai probabilitas > taraf signifikansi (0,05), maka 

distribusi data adalah normal. 

Berdasarkan analisis uji prasyarat yang diperoleh, maka kesimpulan hasil uji 

normalitas untuk dua variabel X (X1 dan X2) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  
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Tabel 4.7. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

Variabel  Nilai Asymp.  
Sig. (2-tailed) 

Taraf Sig Keterangan 

Pengaruh Budaya Religius 
(X1) 

0,21 0,05 Normal 

Self Regulated (X2) 0,200 0,05 Normal  

Sumber: Data primer, diolah 2019 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas berguna untuk mengetahui apakah variabel mempunyai hubungan 

yang linear secara signifikan atau tidak. Hasil uji linearitas antara budaya religius 

dengan perilaku keagamaan siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 
Tabel di atas dapat diketahui  bahwa nilai Fhitung = 8.429 dengan tingkat 

singnifikan sebesar 0.000 < 0.05, maka regresi dapat dipakai untuk memprediksi 

variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel budaya religius (X1) 

terhadap variabel perilaku keagamaan (Y). 

c. Uji Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara dari pernyataan atau permasalahan dalam 

sebuah penelitian. Sehingga, hipotesis perlu dianalisis untuk mengetahui apakah data 

Tabel 4.8. Uji Linearitas ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 37.109 1 37.109 8.429 ,000b 

 
Residual 325.772 74 4.402   

Total 362.882 75    

a. Dependent Variable: Perilaku Keagamaan 
b. Predictors: (Constant), Budaya Religius 
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yang telah dikumpulkan mendukung atau menolak hipotesis yang telah diajukan. Hasil 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

Ha : Ada pengaruh budaya religius terhadap perilau keagamaan siswa 
Ho : Tidak ada pengaruh budaya religius terhadap perilau keagamaan siswa 

 
Hipotesis menyatakan ada pengaruh budaya religius terhadap perilaku keagamaan 

siswa. Hipotesis ini dihitung menggunakan uji t. Hasil analisis uji t digunakan untuk 

menguji pengaruh budaya religius (X1) terhadap perilau keagamaan siswa (Y) dapat 

dilihat dalam table berikut: 

Tabel. 4.9. Hasil Uji t Hipotesis  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21.570 2.755  7.829 0.000 

Budaya Religius 0.282 0.097 0.320 2.903 0.005 

Sumber: Data primer, diolah 2019 

Tabel di atas dapat diketahui  bahwa nilai constant (a) sebesar 21,570, sedang 

nilai budaya religius (b/ kofisien regresi) sebesar 0,282, sehinggah persamaan 

regresinya dapat ditulis:  

Y = a+ bX 

Y = 21,570+ 0, 282 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 2.903, sedangkan 

nilai ttabel untuk n :76 sebesar 0,2227. Dengan demikian, nilai thitung  lebih besar dari ttabel 

(2.903 > 0,2227), sehingga terdapat pengaruh budaya religius terhadap perilaku 
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keagamaan siswa. Dengan demikian hipotesis penelitian didukung oleh data, artinya 

perilaku keagamaan yang dimiliki oleh siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar 

dipengaruhi oleh budaya religius siswa yang terdapat disekolah. 

Dari hipotesis ini diperoleh kesimpulan bahwa perilaku keagamaan yang 

dimiliki oleh siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar dipengaruhi oleh budaya religius 

siswa. Maksudnya segalah aktifitas keseharian siswa dalam berperilaku didukung oleh 

budaya religius yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Pengaruh Self Regulated Terhadap Perilaku Keagamaan di SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar 

Pada bagian ini akan diketahui ada tidaknya pengaruh self regulated  terhadap 

perilaku keagamaan di SMP Muhammadiyah 1 Makassar.  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

oleh peneliti berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.  Uji Normalitas 

data merupakan salah satu indicator bahwa data berdistribusi normal normal 

menunjukkan hasil penelitian yang representatif. Dalam penelitian ini, penguji 

menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Diperoleh angka probabilitas atas 

Asym. Sig. (2-tailed). Penguji normalitas ini menggunakan taraf signifikansi 0,05 atau 

a = 5%. Pedoman pengambilan kepetusannya sebagai berikut: 

1) Apabila nilai Sig atau nilai probabilitas < taraf signifikansi (0,05), maka 

distribusi data adalah tidak normal. 
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2) Apabila nilai Sig atau nilai probabilitas > taraf signifikansi (0,05), maka 

distribusi data adalah normal. 

Berdasarkan analisis uji prasyarat yang diperoleh, maka kesimpulan hasil uji 

normalitas untuk dua variabel X (X1 dan X2) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.10. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

Variabel  Nilai Asymp.  
Sig. (2-tailed) 

Taraf Sig Keterangan 

Pengaruh Budaya Religius 
(X1) 

0,21 0,05 Normal 

Self Regulated (X2) 0,200 0,05 Normal  

Sumber: Data primer, diolah 2019 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas berguna untuk mengetahui apakah variabel mempunyai hubungan 

yang linear secara signifikan atau tidak. Hasil uji linearitas antara budaya religius 

dengan perilaku keagamaan siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 
Tabel di atas dapat diketahui  bahwa nilai Fhitung = 27.103 dengan tingkat 

singnifikan sebesar 0.000 < 0.05, maka regresi dapat dipakai untuk memprediksi 

Tabel 4.11. Uji Linearitas ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 97.278 1 97.278 27.103 ,000b 

 
Residual 265.604 74 3.589   

Total 362.882 75    

a. Dependent Variable: Perilaku Keagamaan 
b. Predictors: (Constant), Self Regulated 



 

91 
 

variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel Self Regulated (X2) 

terhadap variabel perilaku keagamaan (Y). 

c. Uji Hipotesis 

Hipotesis ini menyatakan ada pengaruh self regulated terhadap perilau 

keagamaan siswa. Hipotesis ini dihitung menggunakan uji t. Hasil analisis uji t 

digunakan untuk menguji pengaruh self regulated (X2) terhadap perilau keagamaan 

siswa (Y) dapat dilihat dalam table berikut: 

Tabel 4.12. Hasil uji t Hipotesis 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.413 1.766  11.557 0.000 

Self Regulated 0.312 0.060 0.518 5.206 0.000 

Sumber: Data primer, diolah 2019 

Tabel di atas dapat diketahui  bahwa nilai constant (a) sebesar 20,413, sedang 

nilai self regulated  (b/ kofisien regresi) sebesar 0,312, sehinggah persamaan regresinya 

dapat ditulis:  

Y = a+ bX 

Y = 20,413 + 0, 312 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 5.206, sedangkan 

nilai ttabel untuk n :76 sebesar 0,2227. Dengan demikian, nilai thitung  lebih besar dari ttabel 

(5.206 > 0,2227), sehingga terdapat pengaruh self regulated terhadap perilaku 

keagamaan siswa. Dengan demikian hipotesis penelitian ini didukung oleh data, artinya 
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perilaku keagamaan yang dimiliki oleh siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar 

dipengaruhi oleh self regulated siswa yang terdapat disekolah. 

Dari hipotesis ini diperoleh kesimpulan bahwa perilaku keagamaan yang 

dimiliki oleh siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar dipengaruhi oleh self regulated 

siswa. Maksudnya segalah aktifitas keseharian siswa dalam berperilaku didukung oleh 

self regulated yang ada didalam diri siswa. 

3. Pengaruh Budaya Religius dan Self Regulated terhadap Perilaku Keagamaan 

Siswa di SMP Muhammadiyah 1 Makassar 

Pada bagian ini menjawab rumusan masalah ketiga, analisis yang digunakan 

adalah analisis statistik inferensial dengan menggunakan SPSS , Adapun analisis yang 

digunakan sebagai berikut: 

a. Analisis Regresi Linear Berganda 

       Tabel 4.13. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dengan SPSS 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 19.318 2.558  7.552 0.000   

Budaya 
Religius 

0.061 0.103 0.070 0.595 0.554 0.730 1.370 

Self 
Regulated 

0.291 0.071 0.482 4.120 0.000 0.730 1.370 

Sumber: Data primer, diolah 2019 

Berdasarkan dari tabel di atas diperoleh koefisien regresi untuk variabel Budaya 

religius (X1) sebesar 0,061 dan koefisien regresi untuk variabel self regulated  (X2) 
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sebesar 0,291 dan diperoleh konstanta sebesar 2,558 sehingga diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut :  

Ŷ = 19,318+(0,061)𝑋1 + (0,291) 𝑋2 

Model tersebut menunjukkan bahwa konstanta (α) sebesar 19,318. Hal ini 

berarti jika budaya religius dan self regulated bernilai 0 maka perilaku keagamaan 

bernilai positif yaitu 19.67. Adapun nilai koefisien regresi variabel Budaya Religius 

(𝑏1) bernilai negatif yaitu 0,061. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan 

kualitas dari Budaya Religius maka perilaku keagamaan di SMP Muhammadiyah 1 

Makassar juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,061, sebaliknya jika terjadi 

penurunan satu satuan kualitas dari budaya religius maka perilaku keagamaan di SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar akan mengalami penurunan sebesar 0,061. 

Sedangkan nilai koefisien regresi pelaksanaan self regulated  (𝑏2) bernilai yaitu 

0,291 yang berarti bahwa untuk penurunan satu satuan kualitas dari self regulated  

peserta didik  maka akan diikuti penurunan perilaku keagamaan sebesar 0,291 kualitas 

dari self regulated  peserta didik  maka akan diikuti kenaikan perilaku keagamaan 

peserta didik. 

Berdasarkan hipotesis 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = terima Ho yaitu terdapat pengaruh 

yang signifikan antara budaya religius dan self regulated terhadap perilaku keagamaan 

siswa di SMP Muhammadiyah  1 Makassar. Dan Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = terima Ha yaitu 

ada pengaruh yang signifikan antara budaya religius dan self regulated terhadap 

perilaku keagamaan siswa di SMP Muhammadiyah  1 Makassar. Berdasarkan hasil 
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tabel di atas,  yang menunjukkan bahwa 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0,730  sedangkan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 adalah 

0,227, karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,730 >  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,227 maka Ha diterima dan Ho ditolak,  dapat 

disimpulkan bahwa budaya religius dan self regulated berpengaruh terhadap perilaku 

keagamaan siswa di SMP Muhammadiyah 1 Makassar. 

b. Uji Hipotesis 

Hipotesis ketiga menyatakan ada pengaruh budaya religius dan self regulated 

terhadap perilau keagamaan siswa. Perhitungan hipotesis ini dianalisis menggunakan 

analisis regresi linear ganda. Hasil analisis regresi linear ganda antara budaya religius 

(X1) dan self regulated  (X2) secara bersama-sama terhadap perilaku keagamaan siswa 

(Y) dipaparkan dalam table berikut: 

Tabel 4.14. Tabel ANOVA 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig 

1 Regression  98.558 2 49.279 13.610 0.000b 

   Residual 264.324 75 3.621   

   Total 362.882 75    

a. Dependent Variable: Perilaku Siswa 
b. Predictors : (Constant), Budaya Religius, Self Regulated 

Sumber: Data primer, diolah 2019 

Berdasarkan table di atas diperoleh  nilai thitung sebesar 13.610, sedangkan nilai 

ttabel untuk n :76 sebesar 0,3678. Dengan demikian, nilai thitung  lebih besar dari ttabel 

(13.610 > 0,3678), sehingga terdapat pengaruh budaya religius (X1) dan self regulated 
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(X2) terhadap perilaku keagamaan siswa (Y). Besarnya nilai koefisiensi determinasi 

budaya religius dan self regulated terhadap perilaku keagamaan siswa dapat dilihat 

dalam table berikut ini: 

Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Berganda 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
The Estimate 

1 0.521 0.272 0.252 1.903 

a. Predictors : (Constant), Budaya Religius, Self Regulated 
Sumber: Data primer, diolah 2019 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan menggunakan regresi ganda 

ditemukan hasil koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0.252, yang berarti 

pengaruh variabel bebas yakni budaya religius dan self regulated  mempunyai 

pengaruh 25,2% terhadap perilaku keagamaan siswa. Sedangkan 74,8% dipengaruhi 

oleh factor lain. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa hipotesis yang dikemukakan 

didukung oleh data saat penelitian dilakukan. Hal ini sebagai berikut: 

1. Gambaran  Budaya Religius Siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar 

Berdasarkan table 4.2, Tentang tabel distribusi frekuensi variabel budaya 

religius siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar, dapat diketahui bahwa terdapat 4 

responden  (5,2%) memiliki pengaruh budaya religious yang masih tergolong rendah, 

47 responden (61,8%) memIliki pengaruh budaya religius yang masih tergolong 

sedang dan 25 responden (33%) pengaruh budaya religius yang masih tergolong 
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tinggi. Hasil pengelolaan data mengenai budaya religius menunjukan bahwa siswa 

SMP Muhammadiyah 1 Makassar memiliki budaya religius sedang yang artinya 

siswa memiliki budaya religius yang baik.  

Tingkat budaya religius siswa yang sedang ini mengindikasikan bahwa secara 

keseluruhan siswa sudah memiliki budaya religius yang baik dalam kehidupan sehari-

hari. Hal ini terlihat dari hasil skor pernyataan kuesioner mengenai budaya religius. 

Pada item pernyataan aspek dari budaya religius dapat dilihat bahwa siswa SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar mempunyai budaya religius yang baik seperti menjaga 

kebersihan, mencium tangan guru dan mengucapkan salam, tertib dan melaksanakan 

amanah di mushollah. 

Akan tetapi siswa masih masih menemukan beberapa hambatan ketika siswa 

memimpin mengaji di mushollah. Kurangnya siswa dalam memimpin mengaji di 

mushollah diindikasikan bahwa ada beberapa siswa yang kurang percaya diri untuk 

tampil di depan umum walaupun siswa tersebut memiliki kualitas dalam segi bacaan 

mengaji. 

2. Gambaran Self Regulated Siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar 

Berdasarkan tabel 4.4, Tentang tabel distribusi frekuensi variabel budaya 

religius siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar, dapat diketahui bahwa terdapat  14 

responden  (18,4%) memiliki pengaruh self regulated yang masih tergolong rendah, 

40 responden (52,6%) memeliki pengaruh self regulated yang masih tergolong 

sedang dan 22 responden (29%) pengaruh self regulated yang masih tergolong tinggi. 

Hasil pengelolaan data mengenai self regulated menunjukan bahwa siswa SMP 
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Muhammadiyah 1 Makassar self regulated atau regulasi diri sedang yang artinya 

siswa memiliki self regulated yang baik.  

Tingkat self regulated atau regulasi diri siswa yang sedang ini 

mengindikasikan bahwa secara keseluruhan siswa sudah memiliki regulasi diri yang 

baik dalam mengelolah diri dikehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari hasil skor 

pernyataan kuesioner mengenai self regulated.  Pada item pernyataan aspek dari self 

regulated dapat dilihat bahwa siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar mempunyai 

self regulated yang baik seperti menetapkan target nilai, menyiapkan strategi belajar, 

bertanya ketika ada pelajaran yang tidak dimengerti dan mengerjakan tugas dengan 

penuh percaya diri. 

Akan tetapi siswa masih menemukan beberapa hambatan dalam hal 

mengulang-ulang pelajaran ketika sampai dirumah, karena ada beberapa siswa tidak 

pernah mengulang-ulang kembali pelajarannya ketika sampai dirumah kecuari siswa 

tersebu diberikan tugas oleh guru, padahal diketahui bahwa dengan siswa mengulang-

ulang kembali pelajaran yang diberikan oleh guru ketika sampai dirumah lebih 

memantapkan pemahaman siswa terkait pelajaran yang dipelajari. 

3. Gambaran Perilaku Keagamaan Siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar 

Berdasarkan tabel 4.6, Tentang tabel distribusi frekuensi variabel budaya 

religius siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar, dapat diketahui bahwa terdapat 5 

responden  (6,6%) memiliki perilaku keagamaan yang masih tergolong rendah, 28 

responden (36,8%) memeliki perilaku keagamaan yang masih tergolong sedang dan 

43 responden (56,6%) perilaku keagamaan yang masih tergolong tinggi.. Hasil 
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pengelolaan data mengenai perilaku keagamaan menunjukan bahwa siswa SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar perilaku keagamaan tinggi yang artinya siswa memiliki 

perilaku keagamaan yang sangat baik.  

Tingkat perilaku keagamaan siswa yang tinggi ini mengindikasikan bahwa 

secara keseluruhan siswa sudah memiliki perilaku keagamaan yang sangat baik dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari hasil skor pernyataan kuesioner mengenai 

perilaku keagamaan. Pada item pernyataan aspek dari perilaku keagamaan dapat 

dilihat bahwa siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar mempunyai perilaku 

keagamaan yang baik seperti melaksanakan sholat wajib berjamaah, membawa Al-

quran, berdoa, bersyukur serta ikhlas dalam beribadah. 

4. Pengaruh Budaya Religius terhadap perilaku keagamaan siswa di SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar. 

Hasil analisis data menujukan bahwa nilai thitung  lebih besar dari ttabel (2.903 > 

0,2227), sehingga terdapat pengaruh budaya religius terhadap perilaku keagamaan 

siswa. Dengan demikian hipotesis penelitian pertama didukung oleh data, artinya 

perilaku keagamaan yang dimiliki oleh siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar 

dipengaruhi oleh budaya religius siswa yang terdapat disekolah. Dalam penelitian 

yang dilakukan Rifa ‘Afuwah tentang Pengembangan budaya agama terhadap 

perilaku keagamaan, Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh gambaran bahwa 

pengembangan budaya agama untuk membentuk perilaku keagamaan dengan 

membiasakan sholat dhuha, sholat ashar berjamaah, sholat jumat di sekolah, baca al-

Quran sebelum sholat berjamaah, kegiatan amal jumat dan kegiatan yang dilakukan 
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untuk menciptakan perilaku keagamaan.1 Adapun perbedaan terlihat dari segi 

metodologi yang menggunakan  Studi multi kasus dan aspek yang lain yaitu perilaku 

keagamaan.   

5. Pengaruh Self Regulated terhadap perilaku keagamaan siswa di SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar. 

Hasil analisis data menujukan bahwa bahwa nilai thitung sebesar 5.206, 

sedangkan nilai ttabel untuk n :76 sebesar 0,2227. Dengan demikian, nilai thitung  lebih 

besar dari ttabel (5.206 > 0,2227), sehingga terdapat pengaruh self regulated terhadap 

perilaku keagamaan siswa. Salah satu factor yang mempengaruhi perilaku keagamaan 

siswa ialah strategi belajar dan motivasi belajar. Motivasi belajar berperang sangat 

penting dalam kegiatan belajar  dan berfungsi membentuk perilaku keagamaan pada 

diri siswa. Siswa akan memiliki perilaku keagamaan tergantung bagaimana 

pengelolah diri atau regulasi diri yang ada dalam diri siswa  khususnya memacu diri 

dalam terus belajar tentang keagamaan. Semakin banyak siswa memahami tentang 

keagamaan semakin kuat pula siswa akan mengaplikasikan dalam berperilaku.  

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hurk (Arjanggi & Suprihatin, 2010)2 

yang melakukan studi tentang belajar berdasarkan regulasi diri pada mahasiswa SI 

Psikologi di Universitas Maastricht menemukan bahwa mahasisw yang 

                                                             
1Rifa ‘Afuwah, 2014. Strategi Pengembangan Budaya Agama Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Dalam Meningkatkan Perilaku Keagamaan Siswa (Studi Multi Kasus Di MTS Surya Buana Dan Smp 
Negeri 13 Malang) Teses Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. 

2 Arjanggi, R dan Suprihatin, T. Metode pembelajaran tutor teman sebaya meningkatkan hasil 
belajar berdasarkan regulasi diri. Makara:  social humaniora, 2010. h. 91-97 
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merencanakan waktu lebih baik dan memiliki keterampilan diri lebih baik lebih 

efesien mengalokasikan waktu belajarnya. Sehingga dari pengelolaan waktu yang 

baik diharapkan juga tertanam pengelolaan diri yang baik, sehingga dalam 

berperilaku sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. 

6. Pengaruh Budaya Religius dan Self Regulated terhadap perilaku keagamaan 

siswa di SMP Muhammadiyah 1 Makassar. 

Hasil analisis data menujukan bahwa bahwa table di atas diperoleh  nilai thitung 

sebesar 13.610, sedangkan nilai ttabel untuk n :76 sebesar 0,3678. Dengan demikian, 

nilai thitung  lebih besar dari ttabel (13.610 > 0,3678), sehingga terdapat pengaruh budaya 

religius (X1) dan self regulated (X2) terhadap perilaku keagamaan siswa (Y). Dalam 

penelitian ini budaya religius dan self regulated cocok  untuk mengukur perilaku 

keagamaan siswa, sehingga budaya religius dan self regulated cocok  merupakan 

predictor utama dalam perilaku keagamaan siswa di SMP Muhammadiyah 1 

Makassar. Kedua variable ini bisa menjadi prdiktor untuk perilaku keagamaan siswa 

karena hasil analisis koefisien determinasi (Adjusted R Square) menunjukan bahwa 

kedua variabel ini memiliki pengaruh sebesar 0.252, yang berarti pengaruh variabel 

bebas yakni budaya religius dan self regulated  mempunyai pengaruh 25,2% terhadap 

perilaku keagamaan siswa. Sedangkan 74,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian yang dengan 

keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan-

keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Masih terdapat jawaban kuesioner yang tidak konsisten menurut pengamatan 

peneliti. Karena responden yang cenderung kurang teliti terhadap pernyataan 

yang ada sehingga terjadi tidak konsisten terhadap jawaban kuesioner. Hal ini 

dapat diantisipasi oleh peneliti dengan cara mendampingi dan mengawasi 

responden dalam memilih jawaban agar responden fokus dalam menjawab 

pernyataan yang ada.  

2. Populasi penelitian ini merupakan siswa-siswi di SMP Muhammadiyah 1 

Makassar yang notabenenya anak-anak yang dalam masa peralihan. Sehingga 

diharapkan kedepannya dalam penelitian melibatkan guru yang punya kapasitas 

terkait pemahaman budaya religius dan self regulated.   

3. Penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 76 responden.   

4. Dalam penelitian, peneliti mempunyai sedikit hambatan dalam menentukan 

sampel dan waktu yang ada mengingat pada saat itu siswa-siswi SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar pada saat penelitian dalam proses libur sekolah 

tetapi hal ini dapat diantisipasi dengan bekerjasama dengan walikelas ditiap 

tingkatannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Budaya religius berpengaruh terhadap perilaku keagamaan siswa di SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar, dapat dilihat dari hasil analisis data menujukan 

bahwa nilai thitung  lebih besar dari ttabel (2.903 > 0,2227), sehingga terdapat 

pengaruh budaya religius terhadap perilaku keagamaan siswa. Dengan 

demikian hipotesis penelitian pertama didukung oleh data, artinya perilaku 

keagamaan yang dimiliki oleh siswa SMP Muhammadiyah 1 Makassar 

dipengaruhi oleh budaya religius siswa yang terdapat disekolah. 

2. Self regulated berpengaruh terhadap perilaku keagamaan siswa di SMP 

Muhammadiyah 1 Makassar, dapat dilihat dari hasil analisis data menujukan 

bahwa bahwa nilai thitung sebesar 5.206, sedangkan nilai ttabel untuk n :76 

sebesar 0,2227. Dengan demikian, nilai thitung  lebih besar dari ttabel (5.206 > 

0,2227), sehingga terdapat pengaruh self regulated terhadap perilaku 

keagamaan siswa. 

3. Budaya religius dan self regulated bersama-sama berpengaruh terhadap 

perilaku keagamaan siswa di SMP Muhammadiyah 1 Makassar, sesuai hasil 

penelitian hasil analisis data menujukan bahwa bahwa table di atas diperoleh  

nilai thitung sebesar 13.610, sedangkan nilai ttabel untuk n :76 sebesar 0,3678. 

Dengan demikian, nilai thitung  lebih besar dari ttabel (13.610 > 0,3678), 
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sehingga terdapat pengaruh Budaya Religius (X1) dan self regulated (X2) 

terhadap perilaku keagamaan siswa (Y). Adapun hasil analisis koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) menunjukan bahwa kedua variabel ini 

memiliki pengaruh sebesar 0.252 yang berarti pengaruh variabel bebas yakni 

budaya religius dan self regulated  mempunyai pengaruh 25,2% terhadap 

perilaku keagamaan siswa. Sedangkan 74,8% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

  
B. Implikasi Penelitian 

Budaya religius merupakan penanaman yang dibiasakan dalam 

kehidupan sehari-hari, hal akan terasa mudah dilakukan karena sudah 

terbiasa dilakukan. Sehingga dengan adanya budaya religius seperti 

menjaga kebersihan, berdoa, sopan santun, melaksankan amanah dan sholat 

dapat tertanam dalam diri siswa sehingga dapat membentuk perilaku 

keagamaan siswa khususnya di SMP Muhammadiyah 1 Makassar. 

Self regulated merupakan regulasi diri yang ada dalam diri siswa 

dalam mengelolah dan mengontrol diri sehingga dalam bersikap dan 

bertingkah laku siswa dapat mengntrol diri. Ibaratnya self regulated ini 

seperti perisai buat siswa, sehingga ketika siswa ingin melakukan sesuatu 

siswa berfikir jauh dan ketika siswa  diajak melakukan sesuatu perisai ini 

berfungsi dalam menyaring sebelum dilakukan sehingga perilaku yang 

dilakukan oleh siswa sesuai apa yang diajarkan oleh agama. 

Seperti yang diketahui secara bersama bahwa, budaya religius dan 

self regulated mempunyai pengaruh terhadap perilaku keagamaan siswa di 
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SMP Muhammadiyah 1 Makassar maka perlu adanya pengembangan 

penelitian selanjutnya. Untuk mengetahui penyebab dan faktor-faktor 

pendukung lainnya. 
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Uji Validitas 

Hasil uji validitas dijabarkan pada tabel berikut ini: 

Variabel  Fhitung rtabel (5%) Keterangan 

Budaya Religius    

X1 

Indikator X1.1 0.268 0.1852 Valid 

Indikator X1.2 0.684 0.1852 Valid 

Indikator X1.3 0.407 0.1852 Valid 

Indikator X1.4 0.439 0.1852 Valid 

Indikator X1.5 0.529 0.1852 Valid 

Indikator X1.6 0.582 0.1852 Valid 

Indikator X1.7 0.586 0.1852 Valid 

Indikator X1.8 0.414 0.1852 Valid 

Self Regulated    

X2 

Indikator X2.1 0.642 0.1852 Valid 

Indikator X2.2 0.667 0.1852 Valid 

Indikator X2.3 0.439 0.1852 Valid 

Indikator X2.4 0.520 0.1852 Valid 

Indikator X2.5 0.671 0.1852 Valid 

Indikator X2.6 0.504 0.1852 Valid 

Indikator X2.7 0.314 0.1852 Valid 

Indikator X2.8 0.325 0.1852 Valid 

Indikator X2.9 0.216 0.1852 Valid 

Perilaku Keagamaan    

Y 

Indikator Y.1 0.220 0.1852 Valid 

Indikator Y.2 0.622 0.1852 Valid 

Indikator Y.3 0.541 0.1852 Valid 

Indikator Y.4 0.529 0.1852 Valid 

Indikator Y.5 0.536 0.1852 Valid 

Indikator Y.6 0.633 0.1852 Valid 



Indikator Y.7 0.452 0.1852 Valid 

Indikator Y.8 0.478 0.1852 Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL ANGKET YANG DISEBAR SMP MUHAMMADIYAH 1 MAKASSAR 

  

RESPONDEN 

PERSEPSI (X1) PERSEPSI (X2) PARTISIPASI (Y) 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 

1 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 3 3 4 4 3 3 4 

2 4 2 2 2 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

4 4 2 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 4 4 2 2 4 4 4 4 

5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

7 4 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 

8 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 

9 3 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 

10 4 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 

11 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 

12 4 3 2 2 4 2 2 4 3 3 4 3 3 2 2 2 4 4 3 4 2 4 2 3 3 

13 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

14 4 2 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 2 4 2 2 4 

15 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 2 4 4 3 4 2 3 2 2 4 

16 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 

17 4 2 4 4 3 2 3 3 4 4 2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

18 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 

19 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 

20 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 

21 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4 3 4 2 2 3 2 3 

22 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 

23 4 3 2 3 4 4 2 4 4 3 2 2 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 

24 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 

25 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

26 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 



27 3 2 3 4 3 3 2 4 2 3 4 3 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 

28 3 2 3 1 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 4 4 3 2 2 3 4 3 

29 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

30 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 

31 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

32 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 

33 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 4 4 3 3 4 4 2 3 4 

34 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

35 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 2 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 2 

36 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 2 2 4 4 2 2 2 

37 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 

38 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 

39 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 2 4 4 4 4 

40 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 

41 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 

42 4 3 2 2 4 4 4 4 2 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

43 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 2 2 4 

44 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 

45 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 

46 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 

47 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 

48 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 

49 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 

50 4 3 3 2 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

51 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 

52 4 3 4 3 4 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

53 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

54 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 

55 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 

56 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 



57 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

58 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

59 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

60 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

61 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

62 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 3 

63 4 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 

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

65 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 

66 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 

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

68 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 

69 3 2 2 3 4 3 4 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 

70 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

71 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 

72 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 4 2 2 3 3 4 4 2 4 2 4 2 2 4 

73 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

74 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 4 3 4 3 4 3 3 3 

75 4 3 4 2 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 1 4 4 4 4 3 4 2 4 4 

76 3 4 3 4 2 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA  
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 19.318 2.558  7.552 0.000   

Budaya 
Religius 

0.061 0.103 0.070 0.595 0.554 0.730 1.370 

Self 
Regulated 

0.291 0.071 0.482 4.120 0.000 0.730 1.370 

 

  



UJI HIPOTESIS 
 
 

Tabel ANOVA 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig 

1 Regression  98.558 2 49.279 13.610 0.000b 

   Residual 264.324 75 3.621   

   Total 362.882 75    

a. Dependent Variable: Perilaku Siswa 
b. Predictors : (Constant), Budaya Religius, Self Regulated 
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DEFENISI KONSEPTUAL 
 
 

 
1. Budaya Religius  

Religius berasal dari kata religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti 

agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati yang merupakan pola bagi 

tindakan manusia. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, kelimuan, adat istiadat yang dipandang sebagai konfigurasi 

tingkah laku.  

2. Self Regulated 

Self regulated ini menyangkut pada penerapan dari model umum regulasi  dan  

regulasi  diri  berkaitan  persoalan  pembelajaran,  terutama pembelajaran   akademik.   

Ada  empat  asumsi  umum  mengenai: 1). Asumsi aktif dan konstruktif. sebagai 

partisipan yang aktif  konstruktif dalam proses belajar. 2). Potensi untuk mengontrol. 3). 

Asumsi  tujuan,  kriteria,  atau  standar. Asumsi tersebut digunakan untuk menilai apakah 

proses harus dilanjutkan  bila perlu ketika beberapa kriteria atau standar berubah. 4). 

Aktivitas regulasi diri merupakan penengah (mediator) antara personal dan karakteristik 

konteks dan prestasi   atau   performa   yang   sesungguhnya. 

3. Perilaku keagamaan 

Perilaku adalah aktivitas yang ada pada individu atau organisasi yang tidak timbul 

dengan sendirinya, melainkan akibat dari stimulus yang diterima oleh organisasi yang 

bersangkutan baik stimulus eksternal maupun internal. Keagamaan berasal dari kata 

agama, yaitu kebutuhan jiwa (psikis) manusia yang mengatur dan mengendalikan sikap, 

pandangan, kelakuan dan cara menghadapi tiap-tiap masalah. 



 
DEFENISI OPERASIONAL 

 
 
 

 
1. Budaya Religius  

Budaya religius adalah upaya terwujudnya nilai-nilai ajaran agama sebagai tradisi 

dalam berperilaku dan budaya sekolah yang diikuti oleh seluruh  warga  di lembaga  

pendidikan. Menciptakan suasana-suasana (kultur) agama, dimana kebiasaan-kebiasaan 

yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari ajaran agama. 

2. Self Regulated 

Self  regulated  adalah  pengaturan diri pembelajaran pada siswa yang mempunyai 

ketiga fase yaitu tujuan, perencanaan strategi, dan pemahaman. adapun bertujuannya untuk 

mengetahui pengaruh self regulated. Setiap individu memiliki tingkat kemampuan belajar 

yang berbeda-beda khususnya dalam terkait dengan self regulated. Self-regulated pada 

setiap individu akan mampu mendorong individu dalam merencankan, melaksanakan dan 

mengevaluasi kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar.  

3. Perilaku keagamaan 

Perilaku keagamaan adalah  merupakan pernyataan atau ekspresi kehidupan 

kejiwaan manusia yang dapat diukur, dihitung dan dipelajari yang diwujudkan dalam 

bentuk kata-kata, perbuatan atau tindakan jasmaniah yang berkaitan dengan pengalaman 

ajaran agama Islam. 

 

  



KISI-KISI INSTRUMEN 

Menurut Asmaum Sahlan, Aspek-aspek dalam mewujudkan budaya religius di sekolah 

antara lain: 

a. Penciptaan suasana religius 

b. Internalisasi Nilai 

c. Keteladanan 

d. Pembiasaan 

 

 

 

 

 
VARIABEL 

ASPEK INDIKATOR 

ITEM 

Jumlah Nomor 

Budaya Religius 

Penciptaan suasana religius 1. Dilaksanakan dalam 
kehidupan sehari-hari 
 

2. Dibiasakan 

2 
 
 

2 

1, 6 
 
 
12, 19 

Internalisasi Nilai 1. Diterapkan 
 

2. Melekat dalam perilaku 
 

3. Melekat dalam jiwa 

2 
 

2 
 

2 

4,5 
 
7, 8 
 
9, 10 
 

Keteladanan 1. Dicontohkan 
 

2. Memberikan contoh 
 

3. Dipedomami 

2 
 

2 
 
 

2 

15, 17, 
20 
16, 13 
 
11, 18 

Kebiasaan 1. Diulangi 
 

2. Dilakukan secara 
berkelanjutan 

2 
 
 

2 

2, 3 
 
14, 15 
 



ANGKET UNTUK SISWA 
PENGARUH  PENATAAN BUDAYA RELIGIUS  DAN  SELF REGULATED TERHADAP PERILAKU 

KEAGAMAAN SISWA DI SMP MUHAMMADIYAH I MAKASSAR 
 

Petunjuk 

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan bapak/ibu guru untuk menjawab pernyataan-pernyataan 
yang ada.  

2. Pilihlah alternativ jawaban yang paling sesuai menurut anda dan berilah tanda ceklist (√) pada kolom 

yang tersedia dengan fakta yang sebenarnya. 
3. Partisipasi anda dalam penelitian ini sangat dibutuhkan, maka atas segala bantuannya saya ucapkan 

terima kasih. 
4. Partisipasi anda dalam penelitian ini sebagai sampel pembanding dari pengambilan sampel di lokasi 

utama penelitian. 
Keterangan  : 

  SL : Selalu   KK : Kadang-kadang 
  SR : Sering   TP : Tidak pernah 

 

ANGKET PENERAPAN BUDAYA RELIGIUS 
 

Nama   : 
Kelas   : 
 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

SL SR KK TP 

1 Berdoa sebelum memulai pelajaran     

2 Menjaga kebersihan     

3 Mengakhiri pelajaran dengan berdoa     

4 Siswa diberi sanksi ketika mangkir sholat     

5 Siswa mencium tangan guru     

6 Siswa mengucapkan salam ketika ketemu dengan guru     

7 Guru memotivasi siswa dalam belajar     

8 Guru mencontohkan kesopanan      

9 Guru menegur siswa yang melanggar aturan     

10 Menciptakan kerukunan disekolah     

11 Siswa melaksanakan amanah dimushollah     

12 Siswa membuang sampah pada tempatnya     

13 Guru memberi contoh dalam berpakaian     

14 
Memberikan penghargaan kepada siswa yang mempunyai 
hafalan terbanyak 

    



15 Tertib didalam mushollah     

16 Siswa berlomba-lomba memimpin mengaji dimushollah     

17 
Siswa meminta izin kepada guru ketika hendak meninggalkan 
kelas 

    

18 Berzikir ketika selesai sholat     

19 Siswa fokus saat mengaji didalam mushollah     

20 Bersedekah setiap hari jumat     

21      

22      

23      

24      

25      

 
  



KISI-KISI INSTRUMEN 

 

Menurut Wolters, Pintrich dan Karabenick (2003:), membagi  aspek-aspek  Self 

regulated  kedalam  tiga aspek yaitu: 

a. Kognitif 

b. Keterampilan 

c. Sikap  

 

 

  

VARIABEL ASPEK INDIKATOR 
ITEM 

Jumlah Nomor 

Self Regulated 

Koginitif  1. Berfikir 

2. Mengetahui 

3. Memecahkan masalah 

4. Menganalisis 

5. Mengevaluasi 

 1 

4, 5 

2, 6, 11 

3, 19, 21 

7, 20 

Keterampilan  1. Minat siswa 

2. Kemampuan dalam 

memahami  

3. Pengamatan 

 22, 23 

12, 13 

 

8, 14 

Sikap 1. Partisipasi siswa 

2. Nilai hidup 

3. Tingkah laku 

 9, 10, 15 

17, 18 

16, 



 

ANGKET UNTUK PESERTA DIDIK 
PENGARUH  PENATAAN BUDAYA RELIGIUS  DAN  SELF REGULATED TERHADAP PERILAKU 

KEAGAMAAN SISWA DI SMP MUHAMMADIYAH I MAKASSAR 
 
Petunjuk 

1. Pilihlah alternativ jawaban yang paling sesuai menurut anda dan berilah tanda ceklist (√) pada kolom yang 

tersedia dengan fakta yang sebenarnya. 
2. Partisipasi anda dalam penelitian ini sangat dibutuhkan, maka atas segala bantuannya saya ucapkan terima kasih. 

 
 
Keterangan  : 
  SL : Selalu   KK : Kadang-kadang 
  SR : Sering   TP : Tidak pernah 
 
 
 

ANGKET PRAKTEK SELF REGULATED 
Nama Siswa  :  
Kelas   : 

 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

SL SR KK TP 

1 Saya menetapkan target nilai yang ingin dicapai.     

2 Menyiapkan strategi belajar dalam menyelesaikan tugas.     

3 Menata waktu belajar.     

4 Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.     

5 Saya yakin bisa mendapatkan nilai yang baik.     

6 Mengatur lingkungan belajar agar bisa berkonsentrasi     

7 Menambah waktu belajar untuk meningkatkan nilai.     

8 Memperhatikan guru saat proses pembelajaran     

9 Berdoa sebelum belajar     

10 Saya bertanya ketika ada pelajaran yang saya kurang mengerti     

11 Membantu teman dalam belajar      

12 Mencatat hal-hal penting yang dijelaskan oleh guru.     

13 Saya tetap bersemangat belajar      

14 Focus mendengarkan guru dalam menjelaskan pelajaran     

15 Memanfaatkan waktu yang kosong untuk belajar     

16 Mengerjakan PR diirumah     

17 Menyontek tugas teman     



18 Bersikap iri kepada teman yang memperoleh nilai tinggi     

19 Putus asa ketika memperoleh nilai rendah     

20 Mengerjakan tugas dengan percaya diri     

21 Mengulang-ulang pelajaran ketika sampai dirumah     

22 Semangat mengikuti pelajaran favorit      

23 Mengikuti ekstrakurikuuler     

24      

25      

 
  



KISI-KISI INSTRUMEN 

 

Adapun menurut Stark dan C.Y. Glock, aspek-aspek perilaku keagamaan adalah: 

a. Aspek Akidah 

b. Aspek Ibadah 

c. Aspek Akhlak 

 

 

  

VARIABEL ASPEK INDIKATOR 
ITEM 

Jumlah Nomor 

Perilaku 
Keagamaan 

Akidah 1. Keyakinan dalam 

beraagama 

2. Keimanan yang kuat 

3. Kokoh dalam pendirian 

 6, 7 

 

10, 11 

3, 19 

Ibadah 1. Terlepas dari perbuatan 

keji dan mungkar 

2. Pelaksaan shalat yang 

teratur 

3. Dilaksanakan ditempat 

ibadah 

4. Sholatnya tidak bolong-

bolong 

 1, 14 

 

8, 20 

 

9, 21 

 

 

17, 22 

Akhlak 1. Diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari 

2. Sopan dalam bertutur 

3. Santun dalam berperilaku 

4. Dapat menjadi panutan 

 2, 18 

 

12, 16 

13, 15 

4, 5 



ANGKET UNTUK PESERTA DIDIK 
PENGARUH  PENATAAN BUDAYA RELIGIUS  DAN  SELF REGULATED TERHADAP PERILAKU 

KEAGAMAAN SISWA DI SMP MUHAMMADIYAH I MAKASSAR 
 
Petunjuk 

1. Pilihlah alternativ jawaban yang paling sesuai menurut anda dan berilah tanda ceklist (√) pada kolom 

yang tersedia dengan fakta yang sebenarnya. 
2. Partisipasi anda dalam penelitian ini sangat dibutuhkan, maka atas segala bantuannya saya ucapkan 

terima kasih. 
 

Keterangan  : 

  SL : Selalu   KK : Kadang-kadang 
  SR : Sering   TP : Tidak pernah 
 
 

ANGKET PERILAKU KEAGAMAAN 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

SL SR KK TP 

1 Melaksanakan sholat wajib disekolah      

2 Datang kesekolah tepat waktu      

3 Mengulang hafalan al-Quran      

4 Meminta maaf ketika melakukan kesalahan     

5 Membantu teman yang kesusahan     

6 Membawa al-quran kesekolah     

7 Berdoa setelah selesai belajar     

8 Melaksanakan sholat dirumah     

9 Sholat secara berjamaah     

10 Berdoa kepada Allah Swt      

11 Bersyukur atas nikmat yang Allah Swt berikan     

12 Tepat waktu ke mushollah     

13 Tertib ketika keluar dari mushollah      

14 Menjaga kebersihan dalam lingkungan sekolah     

15 Mengembalikan barang milik orang lain     

16 Ketika teman membaca Al-quran saya mendengarkannya     

17 
Berkumpul dengan teman-teman yang selalu mengajak sholat 
berjamaah 

    



18 
Ketika ada teman yang membutuhkan pertolongan, saya 
menolongnya. 

    

19 Ikhlas beribadah     

20 Mempercepat mengambil Air wudhu     

21 Gelisah ketika tidak sholah dimushollah     

22 Menjaga sholat setiap hari     

23      

24      

25      

 
 



 
A. Budaya Religius 

1. Validitas 

 
Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Total_X1 
Budaya 
Religius 

Pearson Correlation 1 .108 .131 .173 .135 .113 .014 .033 .268* 

Sig. (2-tailed)  .353 .259 .135 .246 .331 .906 .779 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 
Budaya 
Religius 

Pearson Correlation .108 1 .116 .119 .302** .224 .425** .247* .684** 

Sig. (2-tailed) .353  .320 .306 .008 .052 .000 .032 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 
Budaya 
Religius 

Pearson Correlation .131 .116 1 .095 -.034 .256* .074 .141 .407** 

Sig. (2-tailed) .259 .320  .414 .769 .026 .525 .225 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 
Budaya 
Religius 

Pearson Correlation .173 .119 .095 1 .178 .216 .002 -.149 .439** 

Sig. (2-tailed) .135 .306 .414  .124 .060 .988 .198 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 
Budaya 
Religius 

Pearson Correlation .135 .302** -.034 .178 1 .187 .200 .080 .529** 

Sig. (2-tailed) .246 .008 .769 .124  .107 .084 .490 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 
Budaya 
Religius 

Pearson Correlation .113 .224 .256* .216 .187 1 .120 .090 .582** 

Sig. (2-tailed) .331 .052 .026 .060 .107  .303 .440 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Pearson Correlation .014 .425** .074 .002 .200 .120 1 .334** .586** 



2. Realibilitas 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Case        Valid 76 100.% 

                Excluded 0 .0 

                Total 76 100% 

a. Listwise delection based on all variables in the procedure 
 

Reliablity Statistic 

Cronbach’s 
Alpha 

N of items 

 8 

 

Budaya 
Religius 

Sig. (2-tailed) .906 .000 .525 .988 .084 .303  .003 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Budaya 
Religius 

Pearson Correlation .033 .247* .141 -.149 .080 .090 .334** 1 .414** 

Sig. (2-tailed) .779 .032 .225 .198 .490 .440 .003  .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Total_ 
Budaya 
Religius 

Pearson Correlation .268* .684** .407** .439** .529** .582** .586** .414** 1 

Sig. (2-tailed) .019 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

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

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



B. Self Regulated 
1. Validitas 

 
Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 Total_X2 

Self 
Regulat
ed 

Pearson Correlation 1 .305** .212 .262* .338** .353** .165 .074 .103 .642** 

Sig. (2-tailed)  .007 .063 .020 .002 .002 .148 .520 .370 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 
Self 
Regulated 

Pearson Correlation .305** 1 .288* .318** .526** .219 .128 .094 -.041 .667** 

Sig. (2-tailed) .007  .011 .005 .000 .054 .263 .414 .719 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 
Self 
Regulated 

Pearson Correlation .212 .288* 1 .300** .143 -.081 .005 -.109 -.067 .439** 

Sig. (2-tailed) .063 .011  .008 .210 .481 .966 .342 .561 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 
Self 
Regulated 

Pearson Correlation .262* .318** .300** 1 .154 .186 .008 -.033 .041 .520** 

Sig. (2-tailed) .020 .005 .008  .178 .103 .944 .771 .722 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 
Self 
Regulated 

Pearson Correlation .338** .526** .143 .154 1 .354** .128 .214 .019 .671** 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .210 .178  .001 .262 .060 .872 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 
Self 
Regulated 

Pearson Correlation .353** .219 -.081 .186 .354** 1 .043 .088 .081 .504** 

Sig. (2-tailed) .002 .054 .481 .103 .001  .709 .441 .481 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 
Self 
Regulated 

Pearson Correlation .165 .128 .005 .008 .128 .043 1 .092 -.165 .314** 

Sig. (2-tailed) .148 .263 .966 .944 .262 .709  .424 .148 .005 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 



Self 
Regulated 

Pearson Correlation .074 .094 -.109 -.033 .214 .088 .092 1 .015 .325** 

Sig. (2-tailed) .520 .414 .342 .771 .060 .441 .424  .899 .004 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 
Self 
Regulated 

Pearson Correlation .103 -.041 -.067 .041 .019 .081 -.165 .015 1 .216 

Sig. (2-tailed) .370 .719 .561 .722 .872 .481 .148 .899  .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Total_ 
Self 
Regulated 

Pearson Correlation .642** .667** .439** .520** .671** .504** .314** .325** .216 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .005 .004 .057 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

2. Realibilitas 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Case        Valid 76 100.% 

                Excluded 0 .0 

                Total 76 100% 

b. Listwise delection based on all variables in the procedure 

Reliablity Statistic 

Cronbach’s 
Alpha 

N of items 

 8 



C. Perilaku Keagamaan 

1. Validitas 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Total_Y 
Perilaku 
Keagam
aan 

Pearson Correlation 1 .199 .201 .053 .020 .053 .058 -.081 .220 

Sig. (2-tailed)  .084 .084 .647 .865 .647 .618 .484 .056 

N 76 76 75 76 76 76 76 76 76 

Perilaku 
Keagama
an 

Pearson Correlation .199 1 .229* .252* .381** .181 .033 .302** .622** 

Sig. (2-tailed) .084  .049 .028 .001 .117 .776 .008 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Perilaku 
Keagama
an 

Pearson Correlation .201 .229* 1 .200 .102 .428** .250* .032 .541** 

Sig. (2-tailed) .084 .049  .085 .385 .000 .030 .782 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Perilaku 
Keagama
an 

Pearson Correlation .053 .252* .200 1 .247* .143 .050 .217 .529** 

Sig. (2-tailed) .647 .028 .085  .031 .216 .666 .060 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Perilaku 
Keagama
an 

Pearson Correlation .020 .381** .102 .247* 1 .150 .067 .288* .536** 

Sig. (2-tailed) .865 .001 .385 .031  .195 .565 .012 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Perilaku 
Keagama
an 

Pearson Correlation .053 .181 .428** .143 .150 1 .404** .217 .633** 

Sig. (2-tailed) .647 .117 .000 .216 .195  .000 .060 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Pearson Correlation .058 .033 .250* .050 .067 .404** 1 -.095 .452** 



Perilaku 
Keagama
an 

Sig. (2-tailed) .618 .776 .030 .666 .565 .000  .415 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Perilaku 
Keagama
an 

Pearson Correlation -.081 .302** .032 .217 .288* .217 -.095 1 .478** 

Sig. (2-tailed) .484 .008 .782 .060 .012 .060 .415  .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Perilaku 
Keagama
an 

Pearson Correlation .220 .622** .541** .529** .536** .633** .452** .478** 1 

Sig. (2-tailed) .056 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

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

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

Case Processing Summary       Reliablity Statistic 

 N % 

Case        Valid 76 100.% 

                Excluded 0 .0 

                Total 76 100% 

a.  Listwise delection based on all variables in the procedure 
 

 

 

Cronbach’s 
Alpha 

N of items 

 8 
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