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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج 

 h}a h} ha (dengan  titik di bawah) ح 

 Kha Kh kadan ha خ 

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط 

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع 

 Gain G Ge غ 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. 

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ـه

 Hamzah ’ Apostrof ء 

 Ya Y Ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 d}amah U U ا  
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Contoh: 

 kaifa :ك يْف  

 haula : ه وْل  

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 ma>ta : م ات  

 <rama : ر م ى 

 qi>la : ق يْل  

 yamu>tu : يَ  وْت  

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliteras untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup atau 

mendapatharakatfath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah danya>’ Ai a dan i ى ىْ  

 fath}ah danwau ى ـوْ 
Au 

a dan u 

HarakatdanHuruf Nama 
HurufdanTan
da 

Nama 

 fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas ...اَ      ...ىَ

 ’<Kasrah danya ىى 
i> i dan garis di atas 

 d}amah danwau  ى و
u> i dan garis di atas 
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Sedangkanta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 <raud}ah al-at}fal :  ر وْض ة  الْْ طْف ال  

ل ة    al-madi>nah al-fa>d}ilah :  ا لْم د يْـن ة  الْف اض 

 al-h}ikmah :   ا لْْكْم ة  

5. Syaddah (Tasdi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydi>d dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf  

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana: ر بَّنا  
 <najjaina: نَ َّيـْن ا

 al-haqq : ا لْْ ق  

 nu“ima : ن ـع  م  

 aduwwun‘ : ع د و  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah    ى ي    maka 

ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)‘ : ع ل ي  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)‘ : ع ر  ب   

6. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam 

ma‘arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukanasy-syamsu) : ا لشَّمْس  

 al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) : ا لزَّلْز ل ة  

 al-falsafah : ا لْف لْس ف ة  

 al-bila>du : ا لبْ لا د  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlakub agi hamzah yang 

terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

ْ م ر وْن    <ta’murun :  تَ 

 ‘al-nau : ا لنـَّوعْ  

 syai’un : ش يْء  

 umirtu : أ م رْت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim  Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang 

belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim 

dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam 

tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak 
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lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-

Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi>Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnahqabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruflainnya atau 

berkedudukan sebagaimud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billa>hبِ  للهdi>nulla>h:  د يْن  الله  

Adapunta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ْ ر حْْ ة  الله    hum fi> rah}matilla>h:  ه مْ فِ 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
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sama juga berlaku untuk huruf awal darijudul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwalabaitinwud}i‘alinna>silallaz\i> bi Bakkatamub a>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu> (bapakdari) 

sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftarreferensi. Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukanadalah: 

swt.   = subh}a>nahu>wa ta‘a>la> 

saw.   = s}allalla>hu ‘alaihi wasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulismenjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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SM   = Sebelum Masehi 

l.   = Lahi rtahun (untuk orang yang masi hhidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah /2: 4 atau QS A<l ‘Imra>n /3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Syaiful 

NIM  : 20100113157 

Fak/Jur  : Tarbiyah dan Keguruan / Pendidikan Agama Islam 
Judul  : Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Mentalitas Peserta 

Didik di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Kabupaten 
Gowa 

 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan 
pergaulan terhadap mentalitas peserta didik di Pondok Pesantren Bahrul Ulum 
Bontorea Kabupaten Gowa? Pokok masalah tersebut di-breakdown ke dalam 
beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana 
gambaran lingkungan pergaulan internal peserta didik di Pondok Pesantren  
Bahrul Ulum Bontorea Kabupaten Gowa?, 2) Bagaimana gambaran mentalitas 
peserta didik di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Kabupaten Gowa?, 
dan 3) Seberapa besar pengaruh lingkungan pergaulan internal terhadap 
mentalitas kepribadian peserta didik di Pondok Pesantren Bahrul Ulum 
Bontorea Kabupaten Gowa? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian ex post facto. Penelitian ex post 
facto merupakan penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang 
memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh 
suatu peristiwa perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada 
variable bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi. 

Berdasarkan hasil analisis data pada lingkungan pergaulan dengan 
mentalitas peserta didik dapat diketahui bahwa terdapat hubungan lingkungan 
pergaulan dengan mentalitas peserta didik yang ditunjukkan dengan besarnya 
koefisien korelasi signifikan sebesar 0,00 - 0.05. Adapun dilihat dari nilai hitung  
tabel, yaitu 17.875 - 1,285 ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 
demikian hipotesis yang diajukan, yaitu “terdapat pengaruh lingkungan peserta 
didik terhadap mentalitas peserta didik” dapat diterima. Hal ini memberikan 
makna bahwa lingkungan pergaulan dapat mempengaruhi mentalitas peserta 
didik pada remaja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam membentuk pribadi manusia, 

memperbaiki masyarakat dan membangun bangsa yang beradab. Menyadari hal 

tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan 

pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan 

mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1 disebutkan 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 

Internalisasi nilai agama dalam pendidikan sangat diperlukan sebagai dasar 

utama untuk membentuk watak dan kepribadian peserta didik yang tidak hanya 

berorientasi pada transformasi pengetahuan, tetapi juga transformasi nilai seperti yang 

diungkapkan Azra, bahwa “pendidikan secara umum adalah proses pemindahan nilai-

nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya”.2 Kesadaran akan tampilnya dunia 

pendidikan dalam memecahkan dan merespon berbagai tantangan baru yang timbul 

pada setiap zaman adalah suatu hal yang logis bahkan suatu keharusan. Hal yang 

 

1Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 (Cet. IV; Jakarta: 

Sinar Grafika, 2007), h. 2.   

2Azyumardi Azra, Esai-Esai Pendidikan Islam dan Cendekiawan Muslim (Jakarta: Logos, 

1999), h. 5. 
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demikian dapat dimengerti mengingat dunia pendidikan merupakan salah satu pranata 

yang terlibat langsung dalam mempersiapkan masa depan umat manusia.  

Kegagalan dunia pendidikan dalam menyiapkan masa depan umat manusia, 

merupakan kegagalan bagi kelangsungan kehidupan bangsa.3 Berbagai peristiwa yang 

mencerminkan rendahnya harkat dan martabat manusia berkembang luas di masyarakat 

terutama yang marak terjadi dalam dunia pendidikan, seperti tindakan amoral atau 

perilaku meyimpang di kalangan peserta didik, seperti tawuran, penggunaan narkoba 

dan psikotropika, pergaulan bebas, sikap tidak etis kepada guru, tindakan asusila dan 

berbagai masalah yang mencerminkan rusaknya moral generasi bangsa. Fenomena ini 

seolah mempertanyakan kembali peranan pendidikan khususnya pendidikan Islam 

dalam membangun etika serta moral masyarakat.  

Menurut Walsh, pondok pesantren diperkenalkan sekitar 500 tahun yang lalu 

dan sejak saat itu lembaga pesantren telah memainkan berbagai macam peran dalam 

masyarakat Indonesia.4 Azyumardi Azra juga menyatakan bahwa pondok pesantren 

telah berperan besar dalam era kebangkitan Islam di Indonesia seperti terlihat dalam 

dua dekade terakhir ini.5 

Pondok pesantren didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman 

seiring dinamika perkembangan masyarakat. Eksistensi pesantren adalah manifestasi 

kesadaran spiritual umat untuk menyebarkan dan mengembangkan syiar Islam 

 

3Fadhil Al-Djamali, Menerobos Krisis Pendidikan Dunia Islam (Jakarta: Golden Terayon Press, 

1992), h. 19. 

4Mayra Walsh, “Pondok Pesantren dan Golongan Islam Ekstrim; Studi Kasus Pondok Pesantren 

Modern Puteri Darur Ridwan Banyuwangi”. Skripsi (Malang: ACICIS Program, Fisipol Unismuh 

Malang, 2002), h. 4.  

5 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. 

(Jakarta: Penerbit Kalimah, 2001), h. 3. 
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sekaligus sebagai proses menciptakan generasi intelektual dan profesional da’i. Sejak 

dini para santri dibina secara simultan untuk memahami ajaran Islam dan ilmu 

pengetahuan umum, sebagai langkah strategis model pendidikan Islam yang pada 

gilirannya lulusan pondok pesantren diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu 

agama dan pengetahuannya di tengah masyarakat, baik sebagai da’i maupun dalam 

kapasitasnya sebagai generasi intelektual. 

Kecenderungan masyarakat menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren 

memang didasari oleh kepercayaan mereka terhadap pembinaan yang dilakukan oleh 

pondok pesantren yang lebih mengutamakan pendidikan agama. Titik penekanannya 

bertumpu pada aspek pentingnya pendidikan agama diterapkan pada anak-anak sejak 

dini. Menurut Saifullah sebagaimana dikutip oleh Damopolii, realitas sosial 

masyarakat muslim, khususnya yang terjadi di Makassar pada era 1960-an sampai 

pertengahan 1970-an, diperhadapkan dengan kesulitan dalam hal mendapatkan 

lembaga pendidikan Islam yang berkualitas untuk dijadikan tempat menimba ilmu 

agama bagi anak-anak mereka. Kesulitan mendapatkan lembaga pendidikan Islam 

tersebut telah mendorong umat Islam untuk mendirikan pondok pesantren yang 

representatif di Sulawesi Selatan.6 

dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu faktor didirikannya 

pesantren pada dasarnya karena tuntutan masyarakat akan adanya lembaga pendidikan 

yang konsentrasi di bidang agama. Selain itu, mencermati pengaruh modernisasi dan 

globalisasi serta implikasinya terhadap pembentukan moral generasi, maka kehadiran 

pesantren dengan transformasi nilai-nilai pendidikan Islam menjadi wadah yang efektif 

 

6Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM; Pencetak Muslim Modern (Jakarta: Rajawali 

Pers 2011), h. 173. 



4 
 

 

untuk membina mental dan karakter peserta didik dalam menghadapi perkembangan 

zaman tersebut. Namun demikian, realitas pesantren dewasa ini, khususnya Pondok 

Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Kabupaten Gowa, tidak terhindar dari permasalahan 

pembinaan peserta didik. 

Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan dari pesantren Bahrul Ulum 

Bontorea adalah “membentuk peserta didik yang memiliki akidah yang kuat, 

kedalaman spiritual, keluhuran ahlak, keluasan ilmu, bersikap tasammuh, i’tidal dalam 

kegiatan amar makruf nahyi munkar berdasarkan tata nilai keislaman dengan paham 

ahlussunnah wal jama’ah”. Tujuan inilah yang hendak diwujudkan dalam proses 

pembinaan peserta didik di pondok pesantren Bahrul Ulum Bontorea, baik yang 

diimpelementasikan dalam sistem pendidikan peserta didik di madrasah maupun 

diamalkan dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Mental yang seharusnya dimiliki 

oleh seorang peserta didik yaitu berperilaku dengan penuh keseriusan dalam 

melakukan berbagai hal, penuh optimis, dan penuh kepercayaan yang sangat tinggi 

dalam mencapai suatu cita-cita yang sebelumnya telah di rencanakan dengan matang. 

Dalam hal ini mentalitas merupakan kunci utamadalam setiap mencapai keberhasilan, 

khususnya dalam mencapai keberhasilan proses belajar peserta didik di kelas (di 

lingkungan sekolah), atau juga di lingkungan luar sekolah, di manapun pada saat proses 

belajar siswa berlangsung, agar supaya menjadikan pembelajaran siswa lebih aktif, 

kreatif, dan menyenangkan. 

Siswa sebagai subjek atau objek belajar di kelas, tentunya tidak hanya di 

tanamkan pengetahuan atau kecerdasan intelektual saja, akan tetapi yang lebih di 

utamakan dalam aplikasi ke sehariannya, yaitu penanaman nilai keimanan dan nilai 

moral yang kuat, yang seharusnya di tanamkan pada saat usia dini, sesuai dengan yang 
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di amanahkan dalam teks pancasila sebagai dasar negara indonesia, yaitu sila pertama 

adalah ketuhanan yang maha esa, berarti mempercayai dengan penuh keyakinan 

tentang adanya tuhan, sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, hal ini sudah jelas 

bahwa antara ilmu dan keimanan itu saling melengkapi, selaras, serasi, dan saling 

memenuhi satu sama lain antara keduanya,  namun dalam realitanya, implementasi 

moral yang baik di negeri tercinta ini sangat miskin sekali, contohnya yaitu dalam ranah 

pendidikan, siswa dalam berperilaku kurang menghargai guru dan orang tuanya, 

padahal keduanya sangatlah berarti bagi kelangsungan hidupn mereka, kita tahu bahwa 

pendidikan adalah suatu sarana atau jalan utama untuk membentuk SDM yang bermutu 

dan berkualitas. 

Namun realitas menunjukkan bahwa terdapat beberapa peserta didik yang 

masih menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan orientasi Pondok Pesantren 

Bahrul Ulum Bontorea, yang justru mengharapkan peserta didiknya memiliki ahlak 

yang baik sesuai tuntunan ajaran Islam. Beberapa kasus pelanggaran atau 

penyimpangan perilaku peserta didik khususnya yang terjadi dalam rentang tahun 

2018, di antaranya; merokok, mencuri, masuk ke asrama putri, berpacaran, berkata 

kasar, ke luar pondok tanpa izin pembina asrama dan pelanggaran lainnya. Meskipun 

sanksi tegas telah diterapkan kepada santri yang melakukan pelanggaran, namun kasus 

tersebut justru terulang baik yang dilakukan oleh peserta didik yang sama atau santri 

lainnya. 

Perilaku santri tersebut tentunya mencoreng nama baik pondok pesantren dan 

para orang tua peserta didik, di mana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan pandangan 

masyarakat yang selama ini memandang bahwa santri adalah kalangan yang sangat 

terdidik dalam bidang agama atau telah mendalami ajaran Islam, telah mendapatkan 
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pembinaan dari ustadz/ustadzah dan pembina, namun perilakunya justru menyimpang 

atau bertolak belakang dengan nilai-nilai keislaman. Tidak diketahui secara pasti 

faktor-faktor penyebab mengapa santri melakukan perilaku yang meyimpang tersebut, 

akan tetapi secara teoretis maupun hasil penelitian empiris menyebutkan bahwa diduga 

faktor penyebab utamanya adalah faktor lingkungan pergaulan peserta didik.  

Terkait mentalitas seorang peserta didik juga telah disebutkan dalam Al Quran 

tentang penyakit-penyakit jiwa yang berdampak pada imunitas tubuh dan tentu saja 

akan menimbulkan berbagai macam penyakit tertentu. Kondisi tersebut di jelaskan 

pada QS Al-Isra’/17: 82. 

ف اء  و ر حْْ ة  ل لْم ؤْم ن ين  و لا ي ز يد  الظَّال م ين  إ لا خ س اراً  و ن ـن ز  ل  م ن  الْق رْآن  م ا ه و  ش 
Artinya: 

“Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yangmenjadi penawar dan rahmat bagi 

orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-

orang yang zalim selain kerugian” 

Rasulullah saw. juga mengisyaratkan bahwa ada keluhan fisik yang terjadi 

karena gangguan mental. Selanjutnya Woodworth dalam uraian Gerungan misalnya 

menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat empat jenis relasi antara individu dengan 

lingkungan pergaulannya, yakni individu dapat bertentangan dengan lingkungannya, 

individu dapat menggunakan lingkungannya, individu dapat berpartisipasi atau ikut 

serta dengan lingkungannya, dan individu dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya.7 Dari kasus sebelumnya, dapat dinilai bahwa santri tidak sepenuhnya 

melakukan penyesuaian diri dengan kultur pesantren yang mengamalkan nilai-nilai 

ajaran Islam, melainkan perilakunya dipengaruhi oleh lingkungan eksternal atau 

pergaulan dari luar pondok. Hasil penelitian Aswad di Pondok Pesantren Ihya’ul Ulum 

 

7Gerungan, Psikologi Sosial (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 59. 
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DDI Baruga Kabupaten Majene, misalnya berkesimpulan bahwa pengaruh modernisasi 

terhadap sikap keberagamaan santri memerlukan perhatian serius dengan melihat 

pergaulan santri dan satriwati dalam kehidupannya di lingkungan pesantren sudah jauh 

dari nilai-nilai ajaran Islam. 8  Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah bahwa Rasullullah saw. pernah bersabda:  

ا ل ل    الْم رْء  ع ل ى د يْن  خ ل يْل ه  ف ـلْيـ نْظ رْ أ ح د ك مْ م نْ يُ 
Artinya: 

“Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, 

perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian.”  

Diperoleh gambar dari hadis ini, bahwa pentingnya dalam memilih teman. 

Berdasarkan latar permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini dimaksudkan 

untuk menganalisis secara komprehensif tentang sejauhmana pengaruh lingkungan 

pergaulan terhadap mentalitas kepribadian santri pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum 

Bontorea. Adapun judul penelitian yang diajukan adalah “Pengaruh Lingkungan 

Pergaulan terhadap Mentalitas Santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea 

Kabupaten Gowa”.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan pokok penelitian ini adalah; pengaruh lingkungan pergaulan terhadap 

mentalitas kepribadian peserta didik pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea 

Kabupaten Gowa?. Masalah pokok tersebut diperinci ke dalam sub permasalahan 

sebagai berikut: 

 

8Aswad, “Pengaruh Modernisasi terhadap Sikap Keberagamaan Santri di Pondok Pesantren 

Ihya’ul Ulum DDI Baruga Kabupaten Majene”. Skripsi (Makassar: Fak.Ushuluddin dan Politik, UIN 

Alauddin, 2013), h. 67. 
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1. Bagaimana gambaran lingkungan pergaulan internal peserta didik Pondok 

Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana gambaran mentalitas peserta didik Pondok Pesantren Bahrul Ulum 

Bontorea Kabupaten Gowa? 

3. Seberapa besar pengaruh lingkungan pergaulan internal terhadap mentalitas 

kepribadian peserta didik Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Kabupaten 

Gowa? 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu keterangan sementara tentang suatu fakta yang diamati. 

Sugiyono mengatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana hipotesis penelitian dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. 9  Berdasarkan hasil kajian pustaka dan hubungannya dengan 

landasan teori yang digunakan, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian 

ini adalah; “terdapat pengaruh lingkungan pergaulan terhadap mentalitas kepribadian 

peserta didik pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Kabupaten Gowa” 

D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Lingkungan Pergaulan terhadap Mentalitas 

Peserta Didik di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Kabupaten Gowa”. Judul 

penelitian tersebut perlu didefinisikan secara konseptual dan operasional untuk 

menghindari penafsiran yang keliru dan guna memberikan batasan-batasan terhadap 

variabel-variabel yang diteliti. Berikut diuraikan pengertian dari variabel-variabel yang 

termuat dalam penelitian ini: 

 

9Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 

64. 
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1. Variabel Independen 

Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah pengaruh 

lingkungan pergaulan internal peserta didik yang didefinsi operasional yaitu 

interaksi antara peserta didik  yang meliputi pada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum 

Bontorea Kabupaten Gowa” 

2. Variabel  Dependen 

Variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah mentalitas 

peserta didik di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Kabupaten Gowa. Secara 

etimologi, kata mental berarti sesuatu yang menyangkut batin, watak, yang bukan 

bersifat badan atau tenaga. Sedangkan mentalitas adalah keadaan jiwa (batin).10 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitian yang dimaksud, dan 

untuk memastikan bahwa, 1) pokok masalah yang akan diteliti belum pernah dibahas 

oleh penulis lainnya, 2) menjelaskan bahwa hasil penelitian sebelumnya tentang pokok 

masalahnya masih perlu dibahas atau dikembangkan lebih lanjut. 11  Berdasarkan 

penelusuran data pustaka, ditemukan beberapa hasil penelitian oleh mahapeserta didik 

mengenai lingkungan pergaulan santri pada pondok pesantren. 

Penelitian Aswad di Pondok Pesantren Ihya’ul Ulum DDI Baruga Kabupaten 

Majene. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket, wawancara dan observasi. Hasil 

 

10Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1012. 

11Muljono Damopolii, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Disertasi dan 

Laporan Penelitian (Cet. 1; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 13-14. 
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penelitian Aswad menyimpulkan bahwa pengaruh modernisasi terhadap sikap 

keberagamaan peserta didik memerlukan perhatian serius dengan melihat pergaulan 

peserta didik dalam kehidupannya di lingkungan pesantren sudah jauh dari nilai-nilai 

ajaran Islam. 12  Adapun persamaan penelitian ini yaitu menjadikan peserta didik 

sebagai subjek penelitian dalam hal sikap keberagamaan, sedangkan perbedaanya yaitu 

terletak pada pengaruh modernisasi.  

Penelitian Eti Nurhayati di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Manis Kidul 

Jalaksana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif (one shot 

case study) dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan teknik 

analisis korelasional. Hasil penelitian Nurhayati menyimpulkan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara lingkungan sosial dan non sosial terhadap prestasi 

belajar matematika pada peserta didik Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Hal ini 

disebabkan lingkungan sosial pada MTs Pondok Pesantren Husnul Khotimah adalah 

lingkungan pesantren sehingga banyak faktor lainnya yang beroengaruh terhadap 

prestasi belajar matematia pada peserta didik. 13  Persamaan penelitian ini yaitu 

menjadikan peserta didik sebagai subjek penelitian dalam lingkungan sosial dan non 

sosial, sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada variabel hasil belajar. 

Penelitian Aan Fauzan Rifai di Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum 

Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil 

 

12Aswad, “Pengaruh Modernisasi terhadap Sikap Keberagamaan Santri di Pondok Pesantren 

Ihya’ul Ulum DDI Baruga Kabupaten Majene”. Skripsi (Makassar: Fak.Ushuluddin dan Politik, UIN 

Alauddin, 2013), h. 67. 

13 Eti Nurhayati, “Pengaruh Lingkungan Sosial dan Non Sosial terhadap Prestasi Belajar 

Matematika Peserta didik Kelas VIII MTs Pondok Pesantren Husnul Khotimah Manis Kidul Jalaksana”. 

Jurnal EduMa, Vol.1, No.1 (2009), h. 65-74.  



11 
 

 

penelitian Rifai menyimpulkan bahwa bentuk kenakalan remaja yang terjadi di asrama 

Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum adalah kenakalan ringan, yakni bentuk 

kenakalan yang tidak terlalu merugikan atau membahayakan diri sendiri dan orang lain, 

misalnya membolos sekolah. Kemudian kenakalan sedang, yaitu kenakalan yang terasa 

akibat negatifnya, misalnya mencuri arus listrik, dan terakhir kenakalan berat, yakni 

kenakalan yang memiliki dampak negatif dan dirasakan banyak orang, misalnya 

konsumsi minuman keras.14 Persamaan penelitian ini yaitu menjadikan peserta didik 

sebagai subjek penelitian, sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada variabel bentuk 

kenakalan remaja. 

Penelitian Aisyah tentang dampak negatif pergaulan bebas terhadap generasi 

muda menurut tinjauan pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif kepustakaan (library research) dengan menganalisis data dari 

pendapat para ahli yang dikemukakan baik dalam bentuk jurnal penelitian, buku-buku, 

maupun laporan ilmiah terdahulu. Hasil penelitian Aisyah meyimpulkan bahwa ada 

dampak negatif yang mengancam generasi muda yang melakukan pergaulan bebas di 

antaranya adalah dampak negatif dari segi kesehatan, dampak negatif dari segi sosial 

maupun psikologis.15 Persamaan penelitian ini yaitu menjadikan peserta didik sebagai 

subjek penelitian pada aspek pergaulan bebas, sedangkan perbedaanya yaitu terletak 

pada variabel dampak postif dan negative dari pergaulan bebas. 

Paparan data tersebut menunjukkan adanya perbedaan orientasi penelitian 

terdahulu yang dibandingkan dengan penelitian ini. Meskipun keempat penelitian 

 

14Aan Fauzan Rifai, “Kenakalan Remaja di Kalangan Santri di Asrama Diponegoro Pondok 

Pesantren Yayasan Ali Maksum Yogyakarta”. Skripsi (Yogyakarta: Fak.Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga, 

2009), h. 113. 

15 Aswad, “Dampak Negatif Pergaulan Bebas terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan 

Pendidikan Islam”. Skripsi (Makassar: Fak.Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin, 2013), h. 56. 
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tersebut mengambil objek penelitian sejenis tentang pengaruh dan dampak lingkungan 

pergaulan terhadap kalangan remaja, namun ada perbedaan dengan penelitian ini, 

terutama pada aspek fokus penelitian dan perbedaan pondok pesantren yang diteliti. 

Secara lebih spesisik, fokus penelitian tentang pengaruh lingkungan pergaulan 

terhadap mentalitas kepribadian peserta didik pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum 

Bontorea Kabupaten Gowa belum pernah diteliti oleh mahasiswa sebelumnya sehingga 

kedudukan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.  

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah, fokus penelitian dan rumusan masalah, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk menggambarkan lingkungan pergaulan internal peserta didik Pondok 

Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Kabupaten Gowa. 

b. Untuk menggambarkan mentalitas peserta didik Pondok Pesantren Bahrul Ulum 

Bontorea Kabupaten Gowa. 

c. Untuk menguji pengaruh lingkungan pergaulan internal terhadap mentalitas 

kepribadian peserta didik Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Kabupaten 

Gowa. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam 

pengembangan ilmu pendidikan agama Islam melalui studi tentang pengaruh 

lingkungan pergaulan terhadap mentalitas kepribadian peserta didik pada Pondok 

Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Kabupaten Gowa. 
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b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan praktis 

dalam menyusun kebijkan kependidikan dan diharapkan hasil karya tulis ini 

berguna sebagai literasi ilmiah bagi semua pihak yang berkompeten, baik 

pemerintah, akademisi di bidang pendidikan Islam, para pembina pondok 

pesantren, dan masyarakat umum. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Lingkungan Pergaulan 

1. Pengertian Lingkungan Pergaulan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lingkungan berarti daerah 

(kawasan dsb.) yang termasuk didalamnya, semua yang mempengaruhi 

pertumbuhan manusia atau hewan.1 Sedangakan menurut Sudiyono yang mengutip 

pendapat Sartain, bahwa yang dimaksud lingkungan adalah semua kondisi dalam 

dunia ini yang dengan cara-cara tertentu dapat mempengaruhi tingkah laku 

manusia, pertumbuhan, dan perkembangannya. 2  Dalam mencapai keberhasilan 

belajar, lingkungan merupakan salah satu faktor penunjang. Tempat dan 

lingkungan belajar yang nyaman memudahkan peserta didik untuk berkonsentrasi. 

Dengan mempersiapkan lingkungan yang tepat, peserta didik akan mendapatkan 

hasil yang lebih baik dan dapat menikmati proses belajar yang peserta didik 

lakukan. 

Selanjutnya dalam buku Dasar-dasar Pendidikan yang di tulis oleh Marlina 

Gazali:  

”Lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada diluar diri 
anak. Dalam artian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar 
anak, baik berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun 
kondisi masyarakat terutama yang dapat memberi pengaruh kuat kepada 
anak didik yaitu lingkungan yang mana terjadi proses pendidikan 
berlangsung dan lingkungan anak-anak bergaul sehari-hari.”3 

 

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2013), Edisi Ketiga, h. 675. 

2 Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015),  Jilid 1, h. 298. 

3 Marlina Gazali, Dasar-Dasar Pendidikan, (Bandung: Mizan, 2014), h. 24. 
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Sedangkan Sartain (seorang ahli psikologi Amerika), sebagaimana dikutip 

oleh M. Ngalim Purwanto bahwa yang dimaksud dengan lingkungan (environment) 

adalah: 

Semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu 

mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan atau life 

processes seseorang kecuali gen-gen bahkan gen-gen pula dipandang 

sebagai menyiapkan lingkungan (to provide environment) bagi gen yang 

lain.4 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah semua yang 

tampak di sekeliling kita dan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

perkembangan dan tingkah laku manusia. 

2. Pengertian Pergaulan 

Pergaulan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata 

dasar Gaul yang artinya hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan 

salah satu cara seorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia adalah 

makhluk sosial memiliki kecenderungan hidup bersama satu sama lain. Mereka 

tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Kata pergaulan bisa juga di samakan dengan interaksi. Menurut teori 

interaksi sosial yang dikemukakan oleh Thibaut dan Kelley, yang merupakan pakar 

dari teori interaksi, mendefinisikan interaksi sebagai peristiwa saling 

mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, mereka 

menciptakan suatu hasil satu sama lain, atau berkomunikasi satu sama lain. Dalam 

setiap kasus interaksi, tindakan seseorang bertujuan untuk mempengaruhi individu 

lain. Chaplin juga mendefinisikan bahwa interaksi merupakan hubungan sosial 

 

4 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis, (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2013), h. 72. 
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antara beberapa individu yang bersifat alami dimana individu-individu itu saling 

satu sama lain secara serempak.5 

Dan menurut Abdulah, pergaulan adalah kontak langsung antara individu 

yang satu dengan individu yang lainnya. Pergaulan sehari-hari ini yang dilakukan 

individu satu dengan individu lainnya adakalahnya setingkat usianya, 

pengetahuannya, pengalamannya, dan sebagainya. Pergaulan sehari-hari ini dapat 

terjadi antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok.6 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan pergaulan adalah gejala yang timbul sebagai akibat adanya 

hubungan atau interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

3. Pengertian Lingkungan Pergaulan 

Lingkungan pergaulan adalah daerah atau kawasan tempat seseorang itu 

bergaul atau berbaur dengan sekitarnya sehingga didalamnya terjadi interaksi yang 

akan mempengaruhi pribadi seseorang baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Lingkungan pergaulan tempat berkembanganya perilaku terhadap 

kebiasaan yang ada di lingkungan. Lingkungan pergaulan yang kurang baik akan 

berpengaruh pada perkembangan jiwa seseorang. Hal-hal yang tidak baik yang 

diterimanya dalam interaksi menjadi hal yang biasa baginya. Lingkungan dan 

pergaulan yang tidak baik dapat mempengaruhi seseorang untuk melanggar norma-

norma yang ada di dalam masyarakat. 

 

5 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 

h.87. 

6 Abdulah Idi, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press. 2011), h. 83. 
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Lingkungan pergaulan yang termasuk dalam lingkungan sosial maupun 

factor yang sangat erat hubunganya dengan prestasi belajar yang dicapai peserta 

didik. Peserta didik dapat memperoleh prestasi belajar yang baik bila lingkungan 

tempatnya berinteraksi dan bergaul dapat menciptakan suasana yang 

menyenangkan dan kenyamanan untuk belajar. Adanya dukungan, perhatian, dan 

energi positif yang diberikan keluarga, teman, dan masyarakat disekitarnya akan 

membuat peserta didik merasa dihargai dan disayangi sehingga peserta didik akan 

terpacu untuk belajar terus dan tidak ingin mengecewakan orang-orang yang telah 

mendukungnya. 

Lingkungan pergaulan peserta didik bila dipadukan dengan lingkungan 

pendidikannya maka berdampak besar kepada prestasi belajar, hal ini 

menyimpulkan bahwa prestasi peserta didik ditentukan sebagaimana besarnya 

lingkungan pergaulan peserta didik tersebut dengan apa yang terjadi dengan 

sekelilingnya. 

4. Macam-macam Lingkungan Pergaulan 

Menurut Ki Hajar Dewantara, Lingkungan pendidikan mencakup 3 bagian 

yakni, 1) Lingkungan Keluarga, 2) Lingkungan Sekolah dan 3) Lingkungan 

Masyarakat7 

Ketiga lingkungan itu sering disebut sebagai tripusat pendidikan yang akan 

mempengaruhi manusia secara bervariasi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan 

secara berikut: 

 

 

 

7 Ahmad Munib, Pengantar Ilmu Pendidikan (Semarang: UPT UNNES PRESS, 2004), h. 76. 
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a. Lingkungan Keluarga  

Sebelum anak mengenal lingkungan masyarakat dan sekolah, keluargalah yang 

pertama dijumpainya. Selain itu juga, lingkungan keluarga adalah lingkungan 

pendidikan yang pertama dikenal anak pra sekolah dalam perkembangannya. Kondisi 

lingkungan keluarga yang baik, merupakan lingkungan pendidikan yang paling 

berpengaruh dibandingkan yang lain.  

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik 

untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Hal ini di perkuat oleh teori dalam buku 

Djaali yaitu: 

“Situasi keluarga (ayah, ibu, saudara, adik, kakak, serta famili) sangat 
berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam keluarga, pendidikan orang tua, 
status ekonomi, rumah kediaman, persentase hubungan orang tua, perkataan, 
dan bimbingan orang tua, mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak”.8 

Seorang anak sangat membutuhkan dorongan dan pengertian orang tua. Bila 

anak sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas di rumah. Kadang-kadang 

orang tua cenderung memberikan respon yang baik terhadap anak sehingga prestasinya 

menjadi baik, sebaliknya, jika lingkungan keluarga tidak baik, kecenderungan besar 

akan berdampak negatif bagi perkembangan peserta didik dan prestasi belajarnya. 

mengalami lemah semangat, orang tua wajib memberi pengertian dan mendorongnya, 

membantu sedapat mungkin kesulitan yang dialami anak disekolah. Kalau perlu 

menghubungi guru anaknya, untuk mengetahui perkembangannya. Lingkungan 

keluarga adalah tempat anak-anak belajar tumbuh dan berkembang menuju 

kedewasaan. Disamping itu keluarga merupakan lembaga pertama dimana anak 

mengenal lingkungan masyarakatnya dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Di 

 

8 Djaali, Psikologi Pendidikan, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 99. 
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dalam keluarga kepribadian anak akan terbentuk karena daya interaksi yang inti antara 

anggota keluarga terutama orang tua (ayah dan ibu). 

b. Lingkungan Masyarakat  

Mendengar sebuah istilah masyarakat tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. 

Terlebih kita sendiri berada dalam lingkungan masyarakat. Entah kita sedang di 

pedesaan, perkampungan atau perkotaan kita tetap hidup di dalam suatu lingkungan 

dengan masyarakat lain. Menurut J.L Gillin dan J.P Gillin Mengatakan bahwa 

masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, 

sikap dan perasaan persatuan yang sama yang berinteraksi menurut suatu sistem adat 

istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu ras identitas bersama.9 

Masyarakat dapat diartikan pula sebagai kumpulan individu yang menjalin 

kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, 

memiliki ciri-ciri yang sama sebagai lingkungan sosial di mana para anggotanya 

mempunyai persamaan kepentingan dan saling berinteraksi sejalan dengan 

kepentingan bersama tersebut.10 

Maka lingkungan masyarakat adalah tempat kita untuk bersosialisasi dengan 

orang lain. Karena sebagai manusia kita merupakan mahluk sosial yang tidak dapat 

hidup sendiri. Namun  di dalam masyarakat ada hal baik dan buruknya pula yang 

dimana 2 hal tersebut bisa mempengaruhi perkembangan seorang anak dalam masa 

pertumbuhan dan perkembangannya apalagi jika 2 hal tersebut terkait dengan prestasi 

belajar anak tersebut, oleh karena itu jika seorang anak terkena dampak baik dari 

lingkungan masyarakat maka prestasi belajar anak tersebut bisa berkembang pesat dan 

 

9 Arifin Noor, ISD (Ilmu Sosial Dasar), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 85. 

10 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas 

Ekonomi UI, 2014), h. 28. 
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jika ia mengalami hal sebaliknya maka prestasi belajar anak tersebut akan menurun 

sehingga mempengaruhi perkembangannya. 

c. Lingkungan Sekolah  

Sekolah merupakan tempat dimana anak melakukan kegiatan belajar secara 

terarah dan terprogram dengan baik. Lingkungan sekolah berarti segala kegiatan antara 

guru dan peserta didik yang meliputi: kegiatan pembelajaran, interakasi social, serta 

komunikasi sosial antara warga sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan pergaulan sekolah adalah lingkungan dimana guru dan peserta didik 

melakukan aktivitas belajar mengajar serta interaktif sosial dan komunikasi personal 

antar warga sekolah. 

Menurut Nana Saodih Sukmadinata, lingkungan sekolah meliputi :  

1) Lingkungan fisik sekolah, meliputi suasana dan prasarana, prasarana dan 

prasarana belajar, sumber-sumber belajar dan sarana media belajar. 

2) Lingkungan sosial, menyangkut hubungan peserta didik dengan teman-

temannya, guru-gurunya dan staf sekolah yang lain. 

3) Lingkungan Akademis, suasana sekolah dan pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler.11 

Adapun peranan sekolah dalam perkembangan anak didik diharapkan mampu 

mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi 

agama, bangsa, dan Negara. Dalam hal ini tugas guru yang utama ialah memberikan 

pengetahuan (cognitive), sikap dan nilai (effektive), dan keterampilan (psychomotoric) 

 

11  Heri Rahman, Gimin & Gusnardi, Pengaruh Minat Belajar Dan Lingkungan Sekolah 

Terhadap Prestasi Belajar Peserta didik Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di MA Pondok Pesantren Se-

Kecamatan Kampar Timur, PEKBIS Jurnal, Vol.10, No.1, Maret 2018, h. 72. 
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kepada anak didik. Dengan kata lain, tugas guru yang utama terletak dilapangan 

pekerjaan.  

Berdasarkan keterangan diatas, menyatakan bahwa lingkungan sekolah menjadi 

tempat dimana guru dan peserta didik akan melakukan aktivitas belajar mengajar yang 

baik serta interaktif sosial dan komunikasi personal antar warga sekolah. Maka fasilitas 

dan perangkat sekolah harus menjadi pendukung dalam lingkungan yang baik dan 

cukup memadai dalam melangsungkan kegiatan pembelajaran seperti jumlah guru 

yang lengkap dalam setiap bidang studi, gedung sekolah yang memenuhi persyaratan, 

dan peralatan yang cukup lengkap. Sehingga kegiatan belajar akan terarah dan 

terprogram dengan baik. 

B. Mentalitas 

Mentalitas adalah sikap atau keberanian seseorang dalam melakukan suatu 

tindakan atau perilaku dengan penuh keseriusan dalam melakukan berbagai hal, penuh 

optimis, dan penuh kepercayaan yang sangat tinggi dalam mencapai suatu cita-cita 

yang sebelumnya telah  di rencanakan dengan matang. Dalam hal ini mentalitas 

merupakan kunci utama dalam setiap mencapai keberhasilan, khususnya dalam 

mencapai keberhasilan proses belajar siswa di kelas (di lingkungan sekolah), atau juga 

di lingkungan luar sekolah, di manapun pada saat proses belajar siswa berlangsung, 

agar supaya menjadikan pembelajaran siswa lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. 

Siswa sebagai subjek atau objek belajar di kelas, tentunya tidak hanya di 

tanamkan pengetahuan atau kecerdasan intelektual saja, akan tetapi yang lebih di 

utamakan dalam aplikasi ke sehariannya, yaitu penanaman nilai keimanan dan nilai 

moral yang kuat, yang seharusnya di tanamkan pada saat usia dini, sesuai dengan yang 

di amanahkan dalam teks pancasila sebagai dasar negara indonesia, yaitu sila pertama 
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adalah ketuhanan yang maha esa, berarti mempercayai dengan penuh keyakinan 

tentang adanya tuhan, sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, hal ini sudah jelas 

bahwa antara ilmu dan keimanan itu saling melengkapi, selaras, serasi, dan saling 

memenuhi satu sama lain antara keduanya,  namun dalam realitanya, implementasi 

moral yang baik di negeri tercinta ini sangat miskin sekali, contohnya yaitu dalam ranah 

pendidikan, siswa dalam berperilaku kurang menghargai guru dan orang tuanya, 

padahal keduanya sangatlah berarti bagi kelangsungan hidupn mereka, kita tahu bahwa 

pendidikan adalah suatu sarana atau jalan utama untuk membentuk SDM yang bermutu 

dan berkualitas. 

1. Pengertian Mental 

Pengertian “mental” secara definitif belum ada kepastian definisi yang jelas 

dari para ahli kejiwaan. Secara etimologi kata “mental” berasal dari bahasa Yunani, 

yang mempunyai pengertian sama dengan pengertian psyche, artinya psikis, jiwa 

atau kejiwaan.12  James Draver memaknai mental yaitu “revering to the mind” 

maksudnya adalah sesuatu yang berhubungan dengan pikiran atau pikiran itu 

sendiri.13 

Secara sederhana mental dapat dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan 

dengan batin dan watak atau karakter, tidak bersifat jasmani (badan). Kata mental 

diambil dari bahasa Latin yaitu dari kata mens atau metis yang memiliki arti jiwa, 

nyawa, sukma, roh, semangat. Dengan demikian mental ialah hal-hal yang 

berkaitan dengan psycho atau kejiwaan yang dapat mempengaruhi perilaku 

 

12 Moeljono Notosoedirjo, Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan, (Malang: Universitas 

Muhammadiyah, 2012), hlm. 21. 

13 James Draver, A Dictionary of Psychology, (New York: Pengin Books, t.th.), hlm. 169. 
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individu. Setiap perilaku dan ekspresi gerak-gerik individu merupakan dorongan 

dan cerminan dari kondisi (suasana) mental.14 

Sedangkan secara terminologi para ahli kejiwaan maupun ahli psikologi ada 

perbedaan dalam mendefinisikan “mental”. Salah satunya sebagaimana 

dikemukakan oleh al-Quusy (1970) yang dikutip oleh Hasan Langgulung, 

mendefinisikan mental adalah paduan secara menyeluruh antara berbagai fungsi-

fungsi psikologis dengan kemampuan menghadapi krisis-krisis psikologis yang 

menimpa manusia yang dapat berpengaruh terhadap emosi dan dari emosi ini akan 

mempengaruhi pada kondisi mental.15 

Dari sini dapat ditarik pengertian yang lebih signifikan bahwa mental itu 

terkait dengan, akal (pikiran/rasio), jiwa, hati (qalbu), dan etika (moral) serta 

tingkah laku). Satu kesatuan inilah yang membentuk mentalitas atau kepribadian 

(citra diri). Citra diri baik dan jelek tergantung pada mentalitas yang dibuatnya. 

Kondisi individu kelihatan gembira, sedih, bahkan sampai hilangnya gairah 

untuk hidup ini semua tergantung pada kapasitas mental dan kejiwaannya. Mereka 

yang tidak memiliki sistem pertahanan mental yang kuat dalam menghadapi segala 

problematika kehidupan atau tidak memiliki sistem pertahanan diri yang kuat untuk 

mengendalikan jiwanya, maka individu akan mengalami berbagai gangguan-

gangguan kejiwaan, yang berpengaruh pada kondisi kepribadian yang bisa 

mendorong pada perilaku-perilaku pathologies. 

 

14 Kartini Kartono dan Jenny Andari, Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam, 

(Bandung , Mandar Maju, 2011), hlm. 3. 

15 Hasan Langgulung, Teori-teori Kesehatan Mental, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2013), 

hlm.30. 
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Kondisi mental tersebut bisa digolongkan dalam dua bentuk yaitu kondisi 

mental yang sehat dan kondisi mental yang tidak sehat. Kondisi mental yang sehat 

akan melahirkan pribadi-pribadi yang normal. Pribadi yang normal ialah bentuk 

tingkah laku individu yang tidak menyimpang dari tingkah laku pada umumnya 

dimana seorang individu itu tinggal, dan pribadi yang normal akan menunjukkan 

tingkah laku yang serasi dan tepat (adekuat) dan bisa diterima oleh masyarakat 

secara umum, dimana sikap hidupnya sesuai dengan norma dan pola hidup 

lingkungannya. Secara sederhana individu tersebut mampu beradaptasi secara 

wajar.16 

Jadi pribadi yang normal dan metal yang sehat ini bisa dirasakan pada 

kondisi diri kita atau kondisi perasaan kita yang cenderung stabil, tidak banyak 

memendam konflik internal, suasana hati yang tenang, dan kondisi jasmani yang 

selalu merasa selalu sehat. Sementara itu yang perlu mendapatkan perhatian dan 

perlu diwaspadai oleh setiap individu ialah kondisi mental yang tidak sehat, karena 

kondisi mental yang tidak sehat itu akan membentuk suatu kepribadian yang tidak 

sehat pula (abnormal). 

Pribadi yang tidak sehat (abnormal) ialah adanya tingkah laku seseorang 

atau individu yang sangat mencolok dan sangat berbeda dengan tingkah laku umum 

yang ada di lingkungannya, atau disebut juga dengan perilaku-perilaku yang 

menyimpang (abnormal). Secara umum bentuk mental yang tidak sehat yaitu secara 

relatif bisa dilihat pada individu jauh dari kemampuan beradaptasi atau selalu 

 

16 Kartini Kartono dan Jenny Andari, Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam 

(Bandung : Mandar Maju, 2014), h. 6-7. 
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mengalami kesulitan dalam beradaptasi, dan memiliki ciri bersikap inferior dan 

superior.17 

Yang menjadi barometer setiap kelainan tingkah laku individu ialah kondisi 

mentalnya. Mental yang sehat itulah yang menentukan tanggapan atas dirinya 

terhadap setiap persoalan, dan kemampuan untuk beradaptasi, dan mental yang 

sehat pulalah yang menentukan apakah seseorang atau individu memiliki gairah 

hidup atau justru mereka pasif dan tidak bersemangat bahkan memiliki ketakutan 

untuk hidup. Pada dasarnya untuk mengetahui apakah seseorang atau individu sehat 

mentalnya atau tidak (terganggu mentalnya) tidaklah mudah diukur atau diperiksa 

dengan alat-alat seperti halnya pada penyakit jasmani, akan tetapi yang menjadi 

ukuran adalah merasakan diri kita sejauh mana kondisi perasaan kita apakah sudah 

melampaui batas kewajaran atau tidak seperti, rasa bersedih, kecewa, pesimis, 

rendah diri dan lain sebagai. Dan seseorang atau individu yang terganggu kesehatan 

mentalnya, bisa dilihat pada tindakannya, tingkah lakunya atau ekspresi 

perasaannya, karena seseorang atau individu yang terganggu kesehatan mentalnya 

ialah apabila terjadi kegoncangan emosi, kelainan tingkah laku atau tindakannya.18 

Dengan demikian mental ialah hal-hal yang berada dalam diri seseorang 

atau individu yang terkait dengan psikis atau kejiwaan yang dapat mendorong 

terjadinya tingkah laku dan membentuk kepribadian, begitu juga sebaliknya mental 

yang sehat akan melahirkan tingkah laku maupun kepribadian yang sehat pula. 

Sigmund Freud memberikan definisi bahwa kepribadian yang sehat adalah 

adanya keseimbangan antara dorongan-dorongan dan motif-motif tiap bagian jiwa 

 

17 Zakiyah Daradjat, Kesehatan Mental (Jakarta: CV Haji Masagung, 2013), h. 1. 

18 Zakiyah Daradjat, Kesehatan Mental, h. 16. 
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dalam pemuasannya. Begitu juga Arthur Gorden melihat bahwa kemampuan 

mengharmoniskan dorongan-dorongan psikis dengan realitas dengan sendirinya 

akan terbentuk kepribadian yang sehat dan akan melahirkan tingkah laku yang 

sehat pula (normal).19 

2. Pengertian Kepribadian 

Kepribadian atau psyche adalah mencakup keseluruhan fikiran, perasaan 

dan tingkahlaku, kesadaran dan ketidaksadaran. Kepribadian pembimbing orang 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Sejak 

awal kehidupan, kepribadian adalah kesatuan atau berpotensi membentuk kesatuan. 

Ketika mengembangkan kepribadian, orang harus berusaha mempertahankan 

kesatuan dan harmoni antar semua elemen kepribadian. Adapun kepribadian 

merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris personality. Kata personality sendiri 

berasal dari Bahasa Latin persona yang berarti topeng yang digunakan oleh para 

aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan.20 

Menurut Sulivan kepribadian merupakan suatu entitas hipotetis yang tidak 

dapat dipisahkan dari situasi-situasi antar pribadi, dan tingkah laku antar pribadi 

merupakan satu-satunya segi yang dapat diamati sebagai kepribadian. C.G. Jung 

menjelaskan bahwa: “psyche embrasees all thought, feeling, and behavior, 

concionous and unconcious”. Kepribadian itu adalah seluruh pemikiran, perasaan, 

dan perilaku nyata baik yang disadari maupun yang tidak disadari.21 

 

19 F. Patty, dkk, Pengantar Psikologi Umum  (Surabaya: Usaha Nasional, 2013), h. 189. 

20 Alwisol. 2012. Psikologi Kepribadian. Malang. UMM Press. 

21 Yusuf, S & Nurihsan, A.J. Teori Kepribadian. Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 2007), h.  
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Eysenck berpendapat dasar umum sifat-sifat kepribadian berasal dari 

keturunan, dalam bentuk tipe dan trait. Eysenk juga berpendapat bahwa semua 

tingkahlaku dipelajari dari lingkungan dan kepribadian merupakan keseluruhan 

pola tingkah laku aktual maupun potensial dari organisme, sebagaimana yang 

ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Pola tingahlaku berasal dan 

dikembangkan melalui interaksi fungsional dari empat sektor utama yang 

mengorganisir perilaku, sektor kognitif (Intelligence), sektor konatif (Charakter), 

sektor afektif (Temprament) dan sektor somative (Constitution). 

Kepribadian dapat didefinisikan dalam beberapa unsur yaitu sebagai 

berikut:22 

a. Organisasi dinamis, maksudnya adalah bahwa kepribadian itu selalu berkembang 

dan berubah walaupun ada organisasi sistem yang mengikat dan menghubungkan 

sebagai komponen kepribadian. 

b. Psikofisis, ini menunjukkan bahwa kepribadian bukanlah semata-mata neural 

(fisik), tetapi merupakan perpaduan kerja antara aspek dan fisik dalam kesatuan 

kepribadian. 

c. Istilah menentukan, berarti bahwa kepribadian mengandung kecenderungan-

kecenderungan menentukan (determinasi) yang memainkan peranan aktif dalam 

tingkah laku individu. 

d. Unique (khas), ini menunjukkan bahwa tidak ada dua orang yang mempunyai 

kepribadian yang sama. 

e. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan, ini menunjukkan bahwa kepribadian 

mengantar individu dengan lingkungan fisik dan lingkungan psikologisnya, 

 

22 Sujanto, A. Lubis, H & Hadi, T. Psikologi Kepribadian. Jakarta. PT Bumi Aksara, 2004), h.  
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kadang-kadang menguasainya. Jadi kepribadian adalah sesuatu yang mempunyai 

fungsi atau arti adaptasi dan menentukan. 

Berdasarkan uraian dari pendapat tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian kepribadian adalah satu kesatuan yang membimbing individu dalam 

menyesuaikan diri pada lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, dengan 

mencakup secara keseluruhan dari fikiran, perasaan dan perilaku dalam keadaan 

sadar ataupun tidak sadar. 

C. Hubungan Lingkungan dengan Kepribadian Peserta Didik 

Kepribadian manusia pada dasarnya tidak terbentuk dengan sendirinya atau 

berada di ruang hampa sosial. Artinya, kepribadian manusia sedikit banyak 

dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya, meskipun manusia lahir dalam 

keadaan fitrah. Sebagai bekal yang bersifat fitrah, terdapat potensi yang bersifat netral 

antara kebaikan dan keburukan.23 Dalam perspektif Islam, dijelaskan konsepsi tentang 

manusia lahir dalam keadaan fitrah sebagaimana Firman Allah swt dalam QS Ar-

Rum/30: 30. 

ين  الْق ي  م  و ل ك نَّ  الد   ف أ ق مْ و جْه ك  ل لد  ين  ح ن يفًا ف طْر ة  اللََّّ  الَّتِ  ف ط ر  النَّاس  ع ل يـْه ا لا ت ـبْد يل  لِ  لْق  اللََّّ  ذ ل ك  
 أ كْث ـر  النَّاس  لا ي ـعْل م ون  

 
Artinya: 

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

 

23Rif’at Sauqi Nawawi, Kepribadian Qur’an (Cet.XXIX; Jakarta: Azmah, 2011), h. 29. 
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Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa fitrah dalam ayat 

ini berarti agama Islam. Thahir Ibn `Asyur dalam uraian Shihab, menyatakan bahwa 

prinsip kepercayaan terhadap akidah Islam sejalan dengan fitrah akliah manusia.24 Ibnu 

Kasir menjelaskan bahwa manusia sejak awal diciptakan Allah swt dalam keadaan 

tauhid, beragama Islam dan berpembawaan baik dan benar.25 Hal ini sejalan dengan 

penjelasan al-Maragi yang mengemukakan bahwa Allah swt menciptakan fitrah dalam 

diri manusia yang selalu cenderung pada ajaran tauhid dan meyakininya. 26 Dalam 

Hadis Rasulullah saw. juga dijelaskan tentang eksistensi kefitrahan yang dimiliki 

manusia: 

س ان ه    ك ل  م وْل وْدٍ ي ـوْل د  ع ل ى الْف طْر ة ف أ ب ـوْاه  ي ـه و  د ان ه  أ وْ ي ـن ص  ر ان ه  أ وْ يَ  ج  
Artinya: 

“Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), hanya kedua orang 
tuanyalah yang meyahudikannya, menasranikannya atau memajusikannya.”27 

Dengan demikian umat manusia sesungguhnya dilahirkan dalam keadaan 

fitrah, meskipun terjadi perubahan dalam diri manusia itu hanyalah karena pengaruh 

lingkungan. Fitrah manusia merupakan kemampuan dasar yang mengandung 

kemungkinan atau peluang untuk berkembang, namun arah dan kualitas 

perkembangannya sangat bergantung pada proses pendidikan yang diterimanya (faktor 

lingkungan).28 Sehubungan dengan hal tersebut, secara garis besarnya ada dua faktor 

 

24M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jilid XI. 

Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 56. 

25Ibnu Kasir, Tafsir al-Qur'an al-Karim;Jilid 5 (Beirut Dar al-Ankas, tt), h. 358. 

26al-Maragi, Tafsir al-Maragi, terj. Bahrun Abubakar dkk, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 

1992), h. 83.  

27Muhammad lbn Isma'i Abu Abdillah al-Bukhari, Sahih Bukhari (Beirutt: Dar aI-Fikr, 1981), 

h. 104. 

28Syamsul Yusuf, Psikologi Belajar Agama dalam Perspektif Agama Islam (Bandung: Pustaka 

Bani Quraisy, 2005), h. 31.   
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pembentukan kepribadian santri, yakni faktor pembawan dan faktor lingkungan 

sebagaimana penjelasan berikut.  

1. Faktor Pembawaan 

Perbedaan hakiki antara manusia dan hewan adalah manusia memiliki fitrah 

(potensi) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Setiap manusia yang terlahir 

di dunia baik yang masih primitive atau bersahaja dan manusia modern, yang lahir 

dalam keyakinan ateis maupun beragama, lahir dalam keadaan orang tuanya saleh 

maupun jahat, menurut fitrahnya memiliki potensi untuk menjalani kehidupannya. 

Oleh karena itu, pembawaan atau fitrah pasti dimiliki oleh setiap manusia dan 

inheren dalam kehidupannya. 29  Fitrah atau potensi inilah yang menjadi dasar 

pembentukan kepribadian manusia, demikian halnya kepribadian santri juga 

memiliki potensi kefitrahan yang dibawanya sejak lahir.  

2. Faktor Lingkungan 

Lingkungan mempunyai peranan yang besar dalam pembentukan 

kepribadian seseorang. Terdapat beberapa aspek penjabaran tentang lingkungan 

sebagai faktor yang membentuk kepribadian, yaitu Pertama, lingkungan keluarga. 

Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama dikenal oleh anak, oleh 

karena itu orang tua adalah pembina kepribadian yang pertama dalam kehidupan 

anak. 30  Pentingnya peranan orang tua dalam membentuk kepribadian anak 

dijelaskan dalam Hadis Rasulullah saw yang artinya “semua anak itu dilahirkan 

dalam keadaan suci (fitrah), hanya kedua orang tuanyalah yang meyahudikannya, 

 

29Syamsul Yusuf, Psikologi Belajar Agama dalam Perspektif Agama Islam, h. 32. 

30Syamsul Yusuf, Psikologi Belajar Agama dalam Perspektif Agama Islam, h. 33. 
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menasranikannya atau memajusikannya.31 Dengan demikian, peranan orang tua 

sangatlah penting dan menentukan ke mana arah kepribadian anak-anaknya. 

Kedua, lingkungan pendidikan atau sekolah adalah lingkungan formal dan 

nonformal yang juga menjadi bagian dari proses pembentukan kepribadian anak. 

Hurlock dalam uraian Yusuf, menyatakan bahwa sekolah mempunyai pengaruh 

yang sangat besar terhadap kepribadian anak, karena sekolah merupakan substansi 

dari keluarga dan guru substansi dari orang tua.32 Dari proses pendidikan yang 

dilalui seorang anak di sekolah inilah transformasi pengetahuan dan nilai-nilai dan 

norma-norma yang diserap dalam kepribadian anak. Terlebih lagi sekolah atau 

lembaga pendidikan yang berbasis agama seperti pondok pesantren, tentunya lebih 

banyak membekali ilmu pengetahuan agama dan pembinaan karakter religious 

kepada peserta didik atau santrinya. 

Ketiga, lingkungan masyarakat merupakan salah satu aspek yang penting 

dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepribadian santri. Menurut 

pandangan Wahid, pesantren merupakan subkultur tersendiri dalam kultur 

masyarakat yang lebih luas. Lebih lanjut Wahid menilai bahwa elemen-elemen 

yang ada dalam pondok pesantren seperti yang diuraikan oleh Dhofier, yaitu 

pondok atau asrama, masjid, santri, kiai, dan pengajian kitab klasik,33 berfungsi 

sebagai sarana pendidikan sekaligus membentuk perilaku sosial budaya santri.34 

 

31Muhammad lbn Isma'i Abu Abdillah al-Bukhari, Sahih Bukhari, h. 104. 

32Syamsul Yusuf, Psikologi Belajar Agama dalam Perspektif Agama Islam, h. 33. 

33Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai 

Masa Depan Indonesia (Cet.VIII; Jakarta: LP3ES, 2011), h. 81. 

34Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi; Esai-Esai Pesantren (Cet.I; Yogyakarta: LKiS, 

2001), h. 40. 
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Kiai dan santri sangat berperan dalam melestarikan tradisi keagamaan 

sehingga akhirnya membentuk sebuah subkultur pesantren, yakni suatu gerakan 

sosiokultural yang dilakukan oleh warga pondok pesantren dengan 

pengarusutamaan karakter keagamaan dalam rentang waktu yang relatif panjang. 

Pola kebudayaan yang terbentuk tersebut merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan 

yang hadir sebagai konsekuensi logis dari adanya relasi dan fungsionalisme yang 

terjalin dalam lingkungan pondok pesantren.35 Kultur pesantren dalam konteks ini 

memiliki ciri khas tersendiri di mana para santri dibina secara simultan untuk 

mendalami ajaran Islam dan ilmu pengetahuan umum sebagai bentuk penerapan 

pendidikan Islam yang berorientasi membentuk karakter keperibadian santri yang 

religius, berahlak mulia dan memiliki kecerdasan intelektual.  

Belajar adalah perubahan perilaku yang relativ permanaen sebagai hasil 

pengalaman (bukan hasil perkembangan, pengaruh obat atau kecelakaan) dan bila 

melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikannya 

kepada orang lain.36  yang dimaksud pengalaman adalah interaksi antara manusia 

dengan lingkungan pengamatannya. Dalam interaksi itulah seseorang belajar. Dari 

pengalaman–pengalaman itu ia memperoleh pengertian–pengertian, sikap–sikap, 

penghargaan, kebiasaan, keterampilan, dan sebagainya. Lingkungan tempat anak 

memperoleh pengalaman adalah luas: dalam keluarga, di sekolah, alam sekitar, 

lembaga–lembaga, organisasi, pramuka, perusahaan–perusahaan dan sebagainya. 

Lingkungan belajar yang baik bagi anak adalah lingkungan belajar yang 

berpengaruh dalam meningkatkan akhlak yang mulia. 

 

35Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi, h. 47. 

36 Edi Warsidi, Pntingnya Pendidikan Agama sejak Dini,  (Bandung: Pustaka Madani), h.19. 
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Pengaturan lingkungan belajar sangat diperlukan agar peserta didik mampu 

melakukan control terhadap pemenuhan kebutuhan emosionalnya. Lingkungan–

lingkungan belajar yang memberi kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan 

pilihan–pilihan akan mendorong peserta didik untuk melibat secara fisik, 

emosional dan mental dalam proses belajar. Dalam kegiatan pendidikan, kita 

melihat adanya unsur pergaulan dan unsur lingkungan yang keduanya tidak dapat 

dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Dalam pergaulan tidak selalu berlangsung 

pendidikan walaupun didalamnya terdapat faktor–faktor yang berdaya guna untuk 

mendidik. Pergaulan merupkan unsur lingkungan yang turut serta mendidik 

seseorang. Pergaulan serperti itu dapat terjadi dalam. 37 

a. Hidup bersama orang tua, nenek, kakek atau adik dan saudara lainnya dalam suatu 

keluarga.  

b. Berkumpul dengan teman-teman sebaya.  

c. Bertempat tinggal dalam suatu lingkungan kebersamaan di kota, di desa atau dimana 

saja. 

Ki Hajar Dewantoro, membedakan lingkungan pendidikan menjadi tiga, 

dan yang dikenal dengan Tri Pusat Pendidikan yaitu; keluarga, sekolah, 

masyarakat. 38  Dalam usaha pengembangan karakter pada tataran individu dan 

masyarakat, fokus perhatian kita adalah pada faktor yang bisa kita pengaruhi, yaitu 

pada pembentukan lingkungan. Dalam pembentukan lingkungan inilah peran 

lingkungan pendidikan menjadi sangat penting, bahkan sangat sentral, karena pada 

dasarnya karakter adalah kualitas pribadi seseorang yang terbentuk melalui proses 

 

37 Zakiyah Dradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, cet. Ke-tujuh, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

h. 63. 

38 Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Cet II; Jakarta: Pt Rineka Cipta), h.66. 
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belajar, baik secara formal maupun informal. Jadi, pendidikan karakter dalam arti 

luas pada dasarnya adalah menyiapkan lingkungan pembelajaran yang 

memungkinkan interaksi diantara faktor khas yang ada dalam diri seseorang dan 

lingkungannya memberikan kontribusi maksimal untuk menguatkan dan 

mengembangka kebajikan yang ada dalam diri orang yang bersangkutan.39 

Lingkungan keluarga adalah komunitas pertama yang menjadi tempat bagi 

stiap individu belajar konsep baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, benar dan 

salah. Dikeluargalah seseorang, sejak dia sadar lingkungan belajar tata nilai atau 

moral. Karena tata nilai yang diyakini seseorang akan tercermin dalam karakternya, 

di keluargalah awal mula proses pendidikan karakter. Pertama dan utama, 

pendidikan dikeluarga ini akan menentukan seberapa jauh seseorang anak akan 

menjadi orang yang lebih dewasa memiliki komitmen terhadap ilai moral tertentu 

dan menentukan bagaimana dia melihat dunia sekitarnya, seperti memandang 

orang lain yang berbeda status sosial, berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, 

berbeda latar belakang budaya. 

Disini pendidikan berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan tatanan 

pergaulan yang berlaku didalamnya, rtinya tanpa harus tanpa harus diumumkan dan 

dituliskan terlebih dahulu agar diketahui dan diikuti oleh seluruh anggota keluarga. 

Disini diletakkan dasar-dasar pengalaman melalui rasa kasih sayang dan penuh 

kecintaan, kebutuhan akan kewibawaan dan nilainilai kepatuhan.40 

Hubungan dengan anggota keluarga, menjadi landasan sikap terhadap 

orang, benda, dan kehidupan secara umum, mereka juga meletakkan landasan bagi 

 

39 Gede Raka, dkk. Pendidikan Karakter, h. 44. 

40 Med.Meitasari Tjandrasa, Perkembangan Anak, Ed.Keenam.(Erlangga), h.200. 
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pola penyesuaian dan belajar berpikir tentang diri mereka sebagimana dilakukan 

anggota keluarga mereka. Akibatnya, mereka belajar menyesuaikan pada 

kehidupan atas dasar landasan yang diletakkan ketika lingkungan untuk sebagian 

besar terbatas pada Rumah dan mendapat nama baik, jika murid-muridnya sebagian 

besar naik kelas atau lulus dalam ujian. Akan tetapi ajaran islam memerintahkan 

agar guru tidaklah hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Ia sendiri harus memberi 

contoh dan menjadi teladan bagi murid-muridnya dan dalam segala mata pelajaran 

ia dapat. 41  Guru sebagai pendidik memanfaatkan pergaulan sehari-hari dalam 

pendidikan merupakan cara yang paling baik dan efektif dalam pembentukan 

karakter peserta didik. 

Teman sepergaulan adalah salah satu faktor lingkungan yang memengaruhi 

pembentukan karakter seseorang. Adakalanya pengaruh teman sepergaulan tidak 

sejalan dengan pengaruh keluarga, bahkan bertentangan. Teman-teman 

dilingkungan sekolah juga termasuk dalam teman seperaulan. Sering kita 

mendengar atau mengetahui bahwa beberapa orangtua terkejut ketika mengetahui 

anaknya ikut dalam kebiasaan yang buruk. Kita yakin bahwa tidak ada orang tua 

yang menginginkan anaknya terperangkap oleh sesuatu yang buruk seperti 

narkoba. Namun semakin banyak pula yang tergoda untuk mencoba karena bujukan 

teman-temannya.42 Sering kita melihat anak-anak yang mudah terpengaruh oleh 

teman-temannya. Disekolah ia tidak mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh 

guru tetapi sibuk bermain atau memperhatikan teman-temannya. Adanya kurang 

 

41 Gede Raka, dkk. Pendidikan Karakter, h. 46. 

42 Singgih D Gunarsa, Yulia singgih .psikologi perkembangan anak dan Remaja (Cet. XII; 

Jakarta : BPK Gunung Mulia ,2006), h.141. 
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sesuai dengan teman-teman disekolah dapat pula menyebabkan anak enggan 

kesekolah, dan ini tentu saja mengakibatkan anak enggan Belajar.43 

Selain dari lingkungan keluarga dan sekolah, peserta didik juga mendapat 

pengaruh dan pendidikan dalam lingkungan masyarakat, yang merupakan 

lingkungan ketiga. Dalam interaksi dengan orang lain, dengan media masa, dengan 

pranata-pranata sosial yang ada, para peserta didik memperoleh pengetahuan, nilai-

nilai serta ketrampilan, yang sejenis atau berbeda dengan yang diberikan dalam 

keluarga atau sekolah. Dalam masyarakat peserta didik menghadapi dan 

mempelajari hal-hal yang lebih nyata dan praktis, terutamayng berkaitan erat 

dengan problema-problema kehidupan. Dalam lingkungan masyarakat, metode 

pembelajarannya mencakup semua bentuk interaksi dan komunikasi antar orang, 

baik secara langsung atau tidak langsung, menggunakan media cetak ataupun 

elektronika. Para pendidik dalam lingkungan masyarakat adalah orang-orang 

dewasa, orang-orang yang mempunyai kelebihan yang dibutuhkan oleh peserta 

didik, tokoh masyarakat dan para pimpinan formal maupun informal.44 

Masyarakat turut serta memikul tanggung jawab pendidikan. Masyarakat, 

besar pengaruhnya dalam memberi arah terhadap pendidikan anak, terutama para 

pemimpin masyarakat atau penguasa yang ada didalamnya. Pemimpin masyarakat 

muslim tentu saja menghendaki agar setiap anak didik menjadi anggota yang taat 

dan patuh menjalankan agamanya baik dalam lingkungan keluarganya, anggota 

sepermainannya, kelompok kelasnya dan sekolahnya. Bila anak telah besar 

diharapkan menjadi anggota yang baik pula sebagai warga desa, warga kota dan 

 

43 Nana Syaodih Sukmadinata.Landasan Psikologi h 

44 Istighfarotul Rahmaniyah, Pendidikan Etika, ( Malang : UIN-Maliki Press Anggota IKAPI , 

2010), h.102. 
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warga negara. Dalam konteks pendidikan, lingkungan masyarakat merupakan 

lembaga pendidikan selain keluarga dan sekolah yang akan membentuk kebiasaan, 

pengetahuan, minat dan sikap, kesusilaan, kemasyarakatan, dan keagamaan anak. 

Di masyarakatlah anak melakukan pergaulan yang berlangsung secara informal 

baik dari para tokoh masyarakat, pejabat atau penguasa, para pemimpin agama, dan 

sebagainya.45 

D. Kerangka Pikir 

Pergaulan sesama peserta didik juga mempunyai peranan yang besar terutama 

dalam hal pembentukan watak ataupun karakter pada diri seorang peserta didik. 

Sekolah di samping sebagai sarana pendidikan juga merupakan tempat bertemunya 

sekelompok orang, yang menyebabkan terjadinya hubungan ataupun interaksi sosial, 

baik antara sesama guru, guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan 

peserta didik. Pergaulan sesama peserta didik merupakan bentuk interaksi sosial yang 

terjadi dikalangan peserta didik. Melalui pergaulan inilah seorang peserta didik dapat 

memupuk sikap sosial yang tinggi dan menumbuhkan rasa solidaritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Ali Abdul Halim Mahmud . Akhlak Mulia (Jakarta:Gema Insani Press, 2014). h. 103. 

Lingkungan Pergaulan 

Santri Ponpes Bahrul 

Ulum Bontorea 

(X) 

Mentalitas Santri 

Ponpes Bahrul Ulum 

Bontorea 

 (Y) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto 

merupakan penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan 

perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, 

perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variable bebas yang 

secara keseluruhan sudah terjadi.1  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea 

yang terletak di Jalan Pallangga Raya, Desa Bontorea, Kelurahan Pallangga, 

Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Rentang 

waktu yang direncanakan dalam proses penelitian berkisar dua bulan sejak proses 

observasi awal dilaksanakan, kemudian pelaksanaan penelitian lapangan dengan 

merujuk pada izin atau rekomendasi penelitian dari Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, UIN Alauddin Makassar dan rekomendasi penelitian dari Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan, hingga tahap ujian akhir penelitian. Adapun alasan 

memilih pondok pesantren ini karena seorang peserta didik harus mengikuti semua 

kegiatan yang ada di pondok pesantren dan mentaati segala peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pondok pesantren, apabila peserta didik melanggar peraturan yang  

ada di pondok pesantren maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini berbeda ketika seorang anak berada di 

 

1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h.11. 
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rumah, anak akan bersikap manja dan seringkali melanggar peraturan yang telah 

dibuat oleh orang tuanya, dan tidak sedikit orang tua yang begitu saja lepas tangan 

dalam mengurusi anaknya. Selain itu kemudahan peneliti meperoleh data di 

Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea karena dekat dengan pemukiman 

peneliti. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam kerangka umum suatu penelitian, metode pendekatan terdiri atas dua 

perspektif, yakni pendekatan keilmuan dan pendekatan metodologi. 2  Berdasarkan 

orientasi akademik dan kompetensi penulis, pendekatan keilmuan yang digunakan 

adalah ilmu pendidikan Islam, teori psikologi remaja, dan konsep-konsep relevan yang 

membahas tentang pondok pesantren. Adapun pendekatan metodologi yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan desain penelitian survey dan 

teknik analisis regresi. Pendekatan metodologi kuantitatif bertujuan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumplan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.3 

C. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas atau independen 

adalah variabel pengaruh lingkungan pergaulan santri di Pondok Pesantren Bahrul 

Ulum Bontorea Kabupaten Gowa. Sedangkan variabel terikat atau dependen dalam 

penelitian ini adalah variabel mentalitas Santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum 

 

2Muljono Damopolii, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Disertasi dan 

Laporan Penelitian (Cet. 1; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16. 

3Sugiyono, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 11. 
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Bontorea Kabupaten Gowa. Kedua variabel dikonkritkan dalam bentuk lembar angket 

yang diberikan kepada seluruh subyek penelitian. Berdasarkan hal tersebut terdapat 

dua konsep utama yang memerlukan penjelasan dan akan diukur melalui variabel-

variabel penelitian yang didasarkan pada teori yang melandasinya. 

1. Populasi  

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.4 Populasi juga 

diartikan sebagai keseluruhan nilai yang mungkin, hasil pengukuran ataupun 

perhitungan kualitatif dan kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua 

anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.5 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

santri dan santriwati pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Kabupaten 

Gowa pada tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 141 orang yang terdiri 105 santri 

Madrasah Tsanawiyah dan 36 santri Madrasah Aliyah. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.6 Adapun teknik pengambilan sampel  dalam  penelitian  ini  

adalah probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang meberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih. Simple 

random sampling adalah salah satu jenis dari teknik ini, yaitu pengambilan anggota 

 

4Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Cet XXVI; Bandung : Alfabeta, 2015), h. 61.  

5M. Iqbal Hasan. Pokok-Pokok Materi Statistik 2; Statistik Inferensial (Cet.II; Jakarta: Bumi 

Aksara. 2003), h. 12. 

6Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, h. 62. 
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sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memerhatikan strata yang 

ada dalam populasi yang dianggap relatif homogen.7 

D. Metode Pengumpulan Data  

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yakni: 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara 

memberikan sejumlah daftar pertanyaan/pernyataan kepada responden untuk 

dijawab, kemudian dari jawaban setiap pertanyaan tersebut ditentukan skornya 

dengan menggunakan skala likert. Jawaban setiap item instrumen yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari positif sampai sangat negatif 

yang dapat berupa kata-kata,8 sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 3.1 Skala Likert 

Jawaban Skor Kode 

Sangat Setuju 5 SS 

Setuju 4 S 

Ragu-Ragu 3 RR 

Tidak Setuju 2 TS 

Sangat Tidak Setuju 1 STS 

2. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data secara spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik lain. Metode observasi dalam penelitian ini 

merupakan pengumpulan data dan pengamatan secara langsung oleh peneliti untuk 

 

7Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, h. 63 

8Sugiyono, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 133. 
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mengamati interaksi pergaulan dan aktivitas keseharian santri pada Pondok 

Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Kabupaten Gowa. Dalam melaksanakan 

pengamatan, tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan 

Tahap ini merupakan suatu tahap persiapan dalam melakukan suatu penelitian, 

langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun perencanaan penelitian. 

2) Melakukan observasi awal di lapangan. 

3) Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. 

4) Menyusun instrumen penelitian 

E. Tahap Pelaksanaan 

1. Tahap pertama yaitu tahap pengenalan kepada seluruh santri dan Pembina santri 

mengenai tujuan penelitian yang dilaksanakan. 

2. Tahap kedua yaitu tahap dimana proses pelaksaan pemberian kueisioner atau 

angket dan pengumpulan jawaban dari responden penelitian 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh 

data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun instrument 

penelitian yang digunakan adalah: 

1. Lembar kuesioner atau angket. 

Jenis kuesioner yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner tertutup, 

dimana responden telah disediakan alternatif jawaban dan kemudian responden 

tinggal memilih satu jawaban yang dianggap paling sesuai untuk mendapatkan data 

terkait mentalitas peserta didik di pondek pesantren. 
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2. Pedoman observasi atau buku catatan lapangan untuk mencatat hal-hal penting 

dari fenomena yang ada untuk mendapatkan data terkait pergaulan peserta didik 

di pondek pesantren. 

G. Validasi dan Reliabilitasi Instrumen 

1. Validasi Instrumen 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas 

tinggi. Untuk memeroleh instrumen yang valid harus diperoleh dengan usaha yang 

hati-hati melalui cara-cara yang benar sehingga menurut logika akan dicapai suatu 

tingkat validitas yang dikehendaki yang disebut validitas logis. Untuk keperluan 

pengujian validitas angket digunakan teknik korelasi Product Moment Pearson, 9 

sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(𝛴𝑋𝑌) − (𝛴𝑋)(𝛴𝑌)

√𝑛(𝛴𝑋2) − (𝛴𝑋2)√𝑛(𝛴𝑌2) − (𝛴𝑌2)
 

Keterangan:                                                           

𝑟  : koefisien korelasi Pearson’s Product Moment 

𝑛  : jumlah individu dalam sampel  

𝑋 : angka mentah untuk variabel X  

𝑌  : angka mentah untuk variabel Y  

Dengan ketentuan bahwa sebuah item kuesioner dinyatakan valid jika nilai 𝑟 

memiliki tingkat signifikasi kurang dari 5%. Setelah diperoleh harga r hitung, 

 

9Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, h. 228. 
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selanjutnya untuk dapat diputuskan instrumen tersebut reliabel atau tidak, maka harga 

tersebut dikonsultasikan dengan harga r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel untuk 

taraf kesalahan 5%, maka instrumen tersebut reliabel dan dapat digunakan.10 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji realibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden 

terhadap pernyataan bersifat konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 11  Dengan 

demikian reliabel adalah suatu  keadaan di mana instrumen penelitian tersebut akan 

tetap menghasilkan data yang sama meskipun disebarkan pada sampel yang berbeda 

dan pada waktu yang berbeda. Uji reliabilitas akan dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik  cronbach’s alpha (α) dengan ketentuan bahwa variabel yang diteliti 

dinyatakan reliabel apabila nilai cronbach’s alpha (α) adalah di atas 0,6. 

Pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

one shot measure atau satu kali pengukuran, yaitu bahwa pengukuran hanya dilakukan 

sekali kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi 

antar jawaban pertanyaannya.12 Adapun rumus reliabilitas adalah: 

𝑎 =
𝐾

𝐾 − 1
.
[1 − 𝛴𝑠𝑗

   2]

[𝛴𝑠𝑥
     2]

 

Keterangan : 

𝛼    = Koefisien reliabilitas alpha 

 

10Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, h. 357. 

11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013, h. 170. 

12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 171. 
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𝐾   = Banyaknya item 

𝑆𝑗2  = Varians skor item 

𝑆𝑥2 = Varians skor total 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah analysis 

regresi sederhana yakni: 

1. Uji Asumsi Klasik 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. 

3. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-

variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam 

tulisan ini adalah Uji Homogenitas Variansi dan Uji Bartlett. Uji homogenitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen 

atau tidak. 

a. Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana pada 

penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait pengaruh 

pergaulan terhadap mentalitas peserta didik pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum 

Bontorea Kabupaten Gowa. 
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b. Uji Hipotesis 

1) Uji Parsial (Uji t) 

Uji t atau uji parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Uji t digunakan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang telah dirumuskan pada bab satu yaitu pengaruh pergaulan terhadap 

mentalitas peserta didik pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Kabupaten 

Gowa dengan menggunakan rumus : 

Y = a + bX 

Keterangan: 

𝑌 = Mentalitas Peserta Didik 

𝑎  = Konstanta 

𝑏  = Koefesien Regresi 

𝑋 = Lingkungan Pergaulan 

Selanjutnya melakukan 𝑈𝑗𝑖 𝑡 yang bertujuan menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelasan/independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Apabila nilai t hitung> t tabel dengan serta tingkat 

signifikannya (p- value) < 5% maka hal ini menunjukkan H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

2) Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 
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terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Uji R2 pada penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana konstribusi dari variabel independen yaitu pengaruh 

pergaulan terhadap mentalitas peserta didik pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum 

Bontorea Kabupaten Gowa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 

BAB IV 

HASIL PENELITAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Kabupaten 

Gowa 

a. Identitas Pondok Pesantren 

NSPP Lama  : 512730603003 

NSPP Baru  : 510373060003 

Nama Pondok Pesantren  : Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Gowa  

Alamat  : Jl. Poros Pallangga KM 3.5 Bontorea 

Kecamatan  : Pallangga 

Kabupaten  : Gowa 

Propinsi  : Sulawesi Selatan 

Kode Pos  : 92161 

Tahun berdiri  : 11 November 1988 

Tipe Pondok Pesantren  : ‘Ashriyyah Modern /kombinasi 

Afilisiasi organisasi keagamaan  : Nahdlatul Ulama (NU) 

b. Latar Belakang 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Dalam 

perjalanan sejarah, pondok pesantren telah memainkan peranan yang benar dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta 

membina akhlak yang mulia. Globalisasi ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi 

dewasa ini telah merambah keseluruh lapisan masyarakat, termasuk lapisan generasi 

muda sehingga perlu dibekali pemahaman ajaran agama dengan benar, dibekali ilmu 

pengetahuan teknologi tepat guna. Dalam masyarakat seperti ini, keberadaan pondok 
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pesantren justru menjadi alternatif dalam pembangunan sumber daya manusia yang 

merupakan  kunci utama dalam menghadapi daya saing yang semakin tinggi.  

Atas kesadaran itulah, maka pada tahun 1987 dengan bantuan modal awal  oleh 

bapak H.M Hasan Bisri (pewaqaf tunggal Pondok Pesantren NU Bahrul Ulum asal 

Sidoarjo Jawa Timur) bersama pemrakarsa bapak Drs. KH. Bustamin Syarif, bapak 

Bali dg. Sese dan bapak Halifu Hamid SH serta bersama-sama masyarakat dan 

pemerintah, maka Pondok Pesantren NU Bahrul Ulum Bontorea Gowa didirikan dan 

secara resmi pondok pesantren ini diresmikan oleh bapak Kepala Kementrian Agama 

Wilayah Sulawesi Selatan pada tanggal 11 November 1988.  

Pada tahun 2002 Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Gowa, oleh bapak 

H.M Hasan Bisri diwakafkan kepada PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) yang 

berpusat di Jakarta, sejak itulah PBNU mengamanahkan kepada PCNU (pengurus 

Cabang Nahdlatul Ulama) kab. Gowa untuk menaunginya, yang mana pada saat ini 

ketua PCNU kab. Gowa adalah Drs. H. Abd. Jabbar Hijaz, M.Si, sehingga pondok 

pesantren Bahrul Ulum Bontorea Gowa secara otomatis di bawah naungan organisasi 

Nahdlatul Ulama (NU) yang berpaham Ahlussunnah wal Jama’ah.  

Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Gowa dalam perkembangannya telah 

eksis dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat serta mampu 

menempatkan dirinya sebagai salah satu lembaga pendidikan di kabupaten Gowa yang 

dapat mencetak kader bangsa yang mampu bersaing dalam berbagai segi kehidupan 

dan lapangan pekerjaan.1 

 

c. Visi, Misi, dan Tujuan 

 

1 H.Abbas Alimayo, Pimpinan Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Gowa, Wawancara, Tanggal  

16 Agustus 2020. 
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1) Visi 

Adapun visi dari Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Gowa “Mewujudkan generasi 

Islam yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, Berakhlakul Karimah 

serta berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.” 

2) Misi 

a) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu. 

b) Menanamkan dan mengembangkan IPTEK dan IMTAK agar mampu menjadi 

penerus dan penerima tongkat estafet kepemimpinan agama dan bangsa di masa 

yang akan datang. 

3) Tujuan 

Adapun tujuan pesantren Bahrul Ulum Bontorea Gowa “Membentuk santri yang 

memiliki akidah yang kuat, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, 

bersikap tasammuh, tawassuth, I’tidal dalam kegiatan amar ma’ruf nahi munkar 

berdasarkan tata nilai keislaman dengan faham ahlussunnah waljama’ah.” 

d. Struktur Organisasi 

Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Gowa memiliki struktur organisasi sebagai 

berikut:  

1) Pelindung dan penasehat : Segenap pengurus PCNU kabupaten Gowa. 

2) Ketua Badan pelaksana : Drs. H. Abd. Jabbar Hijaz, M.Si. 

3) Sekertaris : Drs. Syamsul Tabri 

4) Bendahara : Miftahur Rohmah, S.Pd.I. 

5) Direktur : Drs. H. Abd. Jabbar Hijaz, M.Si. 

6) Ka. Sie Pendidikan : H.M Yunus Mattinlang. 

7) Ka. Sie kepesantrenan : M. ChiarHatijaz, Lc. M.A. 

8) Pimpinan Pondok : H. Abbas Muh Ali mayo, Lc. M.A. 
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9) Pengasuh Pondok : H. M. Arwani 

10) Bendahara Pondok : MiftahurRohmah, S. Pd.I. 

e. Jenjang Pendidikan 

Jenjang pendidikan yang diterapkan di pesantren Bahrul Ulum Bontorea  Gowa 

adalah: 

1) Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Bahrul Ulum. 

2) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Bahrul Ulum terakreditasi “B” 

3) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Bahrul Ulum terakreditasi “B” 

4) Madrasah Aliyah (MA) Bahrul Ulum terakreditasi “B” 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan 

uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi 

ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 

Tabel 4.1. Hasil Hitung Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 204 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 4,52624188 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,104 

Positive ,104 

Negative -,050 

Test Statistic ,104 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c 

Sig. ,020d 
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Monte Carlo Sig. (2-

tailed) 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

,016 

Upper 

Bound 

,023 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

Dari hasil perhitungan diatas menggunakan SPSS didapatkan hasil bahwa data 

dalam kondisi normal yaitu dengan nilai sig dari dua variabel yaitu sebesar 0,20 >0,05. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi 

dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini 

adalah Uji Homogenitas Variansi dan Uji Bartlett. Uji homogenitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Lingkungan Based on Mean 2.673 7 131 .113 

Based on Median 1.661 7 131 .124 

Based on Median and with 

adjusted df 

1.661 7 99.536 .127 

Based on trimmed mean 2.462 7 131 .121 

Berdasarkan pada tabel diatas dipreroleh bahwa signifikansi homogenitas 0.113 

(≥0.05) menunjukkan pada kelompok perlakuan dan kontrol adalah homogen, dengan 

Levene Statistic 2.673. 

3. Regresi Linier Sederhana  

Analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana pada 

penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait pengaruh 

pergaulan terhadap mentalitas peserta didik pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum 
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Bontorea Kabupaten Gowa. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan 

menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk 

menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. 

Pengujian terhadap model penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

lingkungan terhadap mentalitas peserta didik. Untuk menentukan persamaan 

regresi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .300a .900 .810 880.30316 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) sebesar 0.810, hal ini menunjukkan indeks determinasi, yaitu persentase 

yang menyumbangkan pengaruh lingkungan terhadap mentalitas peserta didik. 

Adjusted R Square sebesar 0.810 mengandung pengertian bahwa 81% sumbangan 

lingkungan terhadap mentalitas peserta didik, sedangkan sisanya sebesar 19% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.456 1.328  7.875 .000 

Lingkungan .181 .044 .329 4.102 .000 

a. Dependent Variable: Mentalitas 

 

Berdasarkan tabel  diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi 

dari output didapatkan model persamaan regresi: 



55 
 

 

Y = 10.456 + 0.329x + ε 

Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan perubahan yang 

searah antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan koefisien yang 

bertanda negatif menunjukkan perubahan yang berlawanan. Berikut merupakan 

interpretasi dari nilai regresi. Dari hasil uji bivariate hitung diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

a. Konstanta (α) 

Nilai konstanta (α) sebesar 10.456. Hal ini menunjukkan jika seluruh variabel 

bebas lingkungan peserta didik yang digunakan tidak mengalami perubahan (konstan), 

maka mentalitas peserta didik akan mengalami kenaikan  sebesar  10.456 kali  yang  

disebabkan  oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian. 

b. Koefisien Regresi (β) 

Koefisien regresi β untuk variabel lingkungan peserta didik sebesar 0.329. Hal 

ini menunjukkan jika lingkungan peserta didik mengalami perbaikan dan perhatian 

kepada peserta didik sebesar satu kali, maka mentalitas peserta didik akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,329 kali dengan asumsi variabel lainnya konstan (tidak 

berubah). 

1) Untuk menguji tingkat signifikan hubungan variabel yang diteliti, 

menggunakan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis, sebagai berikut: 

Ho : X1 ≠ Y : Tidak terdapat pengaruh lingkungan peserta didik terhadap mentalitas 

peserta didik. 

Ha : X1 = Y: terdapat pengaruh lingkungan peserta didik terhadap mentalitas 

peserta didik. 
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Kriteria perhitungan jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, ini 

berarti hubungan lingkungan peserta didik terhadap mentalitas peserta didik 

signifikan. Apabila t thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak 

ada hubungan yang signifikan antara lingkungan peserta didik terhadap mentalitas 

peserta didik. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai thitung > ttabel, 

yaitu 17.875 > 1,285 ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian 

hipotesis yang diajukan, yaitu “terdapat pengaruh lingkungan peserta didik 

terhadap mentalitas peserta didik” dapat diterima. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data pada lingkungan pergaulan dengan 

mentalitas peserta didik dapat diketahui bahwa terdapat hubungan lingkungan 

pergaulan dengan mentalitas peserta didik yang ditunjukkan dengan besarnya 

koefisien korelasi signifikan sebesar 0,00<0.05. Adapun dilhat dari nilai thitung > 

ttabel, yaitu 17.875 > 1,285 ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian hipotesis yang diajukan, yaitu “terdapat pengaruh lingkungan peserta 

didik terhadap mentalitas peserta didik” dapat diterima. Hal ini memberikan makna 

bahwa lingkungan pergaulan dapat mempengaruhi mentalitas peserta didik pada 

remaja. 

Hubungan ini dapat didasari dengan pengertian lingkungan pergaulan, yang 

menyebutkan bahwa, lingkungan pergaulan adalah tempat berkembanganya 

perilaku terhadap kebiasaan yang ada di lingkungan. Lingkungan pergaulan yang 

kurang baik akan berpengaruh pada perkembangan jiwa seseorang. Hal-hal yang 

tidak baik yang diterimanya dalam interaksi menjadi hal yang biasa baginya. 

Lingkungan dan pergaulan yang tidak baik dapat mempengaruhi seseorang untuk 
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melanggar norma norma yang ada di dalam masyarakat. Hal ini berlaku pada 

kondisi sebaliknya. 

Hal diatas juga di buktikan dengan besarnya koefisien determinasi 

(Adjusted R Square) sebesar 0.810, hal ini menunjukkan indeks determinasi, yaitu 

persentase yang menyumbangkan pengaruh lingkungan terhadap mentalitas peserta 

didik. Adjusted R Square sebesar 0.810 mengandung pengertian bahwa 81% 

sumbangan lingkungan terhadap mentalitas peserta didik, sedangkan sisanya 

sebesar 19% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Di dalam lingkungan pergaulan remaja terdapat beberapa lingkungan 

seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Remaja yang tinggal bersama orang tua maupun yang tinggal dalam pondok 

pesantren/asrama tidak lepas dari interaksi dengan lingkungan masyarakat. 

Lingkungan masyarakat yang mempengaruhi sikap remaja contohnya pola 

kehidupan masyarakat, teman bergaul, media massa. Salah satu sikap yang 

terbentuk adalah sikap dan mentalitas remaja. 

Dari perhitungan analisis regresi pada data variabel lingkungan pergaulan 

dengan mentalitas remaja menghasilkan arah regresi b sebesar 0.329 dan konstanta 

a sebesar 10.456. Dengan demikian bentuk hubungan tersebut dapat digambarkan 

oleh persamaan: Y = a + b.X1, jadi Y = 10.456 + 0.329x + ε. dari persamaan regresi 

tersebut dapat diartikan bahwa bila skor lingkungan pergaulan bertambah, maka 

sikap sikap dan mentalitas remaja juga akan bertambah dengan konstanta 0,329. 

Sehingga hasil uji koefisien regresi pada penelitian ini adalah, apabila lingkungan 

pergaulan semakin mendukung, maka semakin baik sikap dan mentalitas remaja. 
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Sumbangan efektif dapat dilihat dari besarnya R determinan (R Square) 

yaitu sebesar 0,810, hal ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat adalah 81%. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa 

variasi sikap dan mentalitas remaja yang ditentukan oleh lingkungan pergaulan 

adalah 81%. sedangkan 19% ditentukan oleh faktor lain. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Azwar (2005), yang menyatakan bahwa sikap dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang salah satunya adalah lingkungan pergaulan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan terhadap remaja 

Pondok Pesantren Bahrul Ulum Bontorea Kabupaten Gowa sebanyak 141 peserta 

didik, maka dapat disimpulkan:  

Ada hubungan yang sangat signifikan antara lingkungan pergaulan dan 

mentalitas pada remaja. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya koefisien korelasi R 

adalah 0,810 dan persamaan regresi ganda: Y = 10.456 + 0.329x + ε. Variasi nilai 

mentalitas pada remaja dapat dijelaskan oleh variasi nilai lingkungan pergaulan dengan 

melihat nilai F hitung (5.553) > F tabel 5,21 (p = 0,05). Hubungan tersebut sangat 

signifikan dengan nilai P = 0,000. Sumbangan efektif yang bisa diberikan oleh 

lingkungan pergaulan terhadap  mentalitas pada remaja adalah 81%. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat 

memberikan saran di antaranya:  

1. Bagi Guru 

Agar lebih memantau pergaulan peserta didiknya baik dalam proses 

pembelajaran maupa diluar proses pembelajaran selama berada di lingkungan dan 

jam sekolah. Guna meningkatkan kualita dan mutu pendidikan. 

2. Bagi Orang Tua  

Agar lebih memantau pergaulan anak dalam usia yang masih sangat rentan 

terhadap pergaulannya. Baik pergaulan sekolah maupun di luar sekolah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Agar dapat memperluas variabel penelitian, guna menyempurnakan 

penelitian terdahulu. 
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