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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

Tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 ب 

 

ba 

 

b 

 

Be 

 ت 

 

ta 

 

t 

 

Te 

 ث 

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 ج 

 

Jim j 

 

Je 

 ح 

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

dal 

 

d 

 

De 

 ذ 

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 

 

ra 

 

r 

 

Er 

 ز 

 

zai 

 

z 

 

Zet 

 س 

 

sin 

 

s 

 

Es 

 ش 

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع 

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 غ 

 

gain 

 

g 

 

Ge 

 ف 

 

 

fa 

 

f 

 

Ef 

 ق 

 

qaf 

 

q 

 

Qi 

 ك 

 

kaf 

 

k 

 

Ka 

 ل 

 

Lam 

 

l 

 

El 

 م 

 

Mim 

 

m 

 

Em 

 ن 

 

Nun 

 

n 

 

En 

 و 

 

Wau 

 

w 

 

We 

 هـ 

 

Ha 

 

h 

 

Ha 

 ء 

 

Hamzah 

 

’ 

 

`Apostrof 

 ى 

 

Ya 

 

yang 

 

Ye 
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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 (’). 

B. 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: 

T N Huruf Lain Nama 

 Fath}ah a A اَ 

 Kasrah i I اَ 

 d}ammah u Untuk اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

Contoh: 

ـيْـفَ   kaifa : ك 

ـوْلَ   h}aula : ح 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i َْى  ـ 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

وَْ  ـ 
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C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan  

Tanda 
Nama 

ىََ|َ...ََ َاَ...ََ   fath}ah dan alif 
atau ya>’ 

a> a  dan garis di 

atas 

 kasrah dan ya>’ i> i  dan garis di  ـــــى

atas 

 d}ammah dan  ـــو
wau 

u> u  dan garis di 

atas 

Contoh: 

 ma>ta :  م ـاتَ 

 <rama :  ر م ـى

 qi>la :  ق ـيْـلَ 

 yamu>tu :  ي ـم ـوْتَ 

D. Ta>’ marbu>t}ah 

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

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ 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: 
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الأ طْف الَ َََ ر وْض ـة    : raud}ah al-at}fa>l 

ـد يـْن ـة ــل ةَََ ا لـْم  ََ ا لـْف ـاض    : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ــة ـكْـم  ََ ا لْـح     : al-h}ikmah 

E. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,(   ّــ  

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana :  ر ب ـّـناَ 

 najjaina : ن ـجّ ـيْــناَ 

ـقَّ ََ ا لــْح   : al-haqq 

 nu“ima :  ن ـع ـّـمَ 

 aduwwun‘ :  ع ـد وَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  ع ـل ـىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ـر ب ــىَ 
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F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem 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 syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّـمْـسَ 

ََ ا لزَّلــْز ل ــة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ََ ا لــْف ـلْس ـف ة  : al-falsafah 

 al-bila>du : ا لــْب ـــلا دَ 

G. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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: 

 ta’muru>na : ت ـأْم ـر وْنَ 

 ‘al-nau : ا لــنَّـوْعَ 



 

 

xv 

 

ـيْءَ   syai’un : ش 

ـرْتَ   umirtu : أ م 

H. 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 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 ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

I. Lafz} al-Jala>lah (اَلل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

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

hamzah. 

Contoh: 

اللَ َد يـنَْ   di>nulla>h   َلل    billa>h بِ 

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

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 
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ََْه ـمَْ اللَ َر حـــْم ةَ َف      hum fi> rah}matilla>h 

 

J. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital 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 kapital tetap huruf awal nama 

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

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan. Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>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 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat  

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan hubungan sosial antar 

peserta didik di MTsN Pinrang, 2) mendeskripsikan hasil belajar mata pelajaran 

akidah akhlak di MTsN Pinrang, 3) menganalisis pengaruh hubungan sosial antar 

peserta didik terhadap hasil belajar mata pelajaran akidah akhlak di MTsN Pinrang.  

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode ex pst facto. 

Responden pada penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII 1 di MTsN Pinrang. 

Pengumpulan data menggunakan instrumen angket yang dianalisis menggunakan 

statistik deskriptif dan inferensial dengan melakukan uji F. 

Berdasarkan analisis statistik deksriptif, dapat disimpulkan bahwa: 1) 

hubungan sosial antar peserta didik di MTsN Pinrang berada pada kategori baik 

dengan persentase 71,42% , 2) hasil belajar mata pelajaran akidah akhlak di MTsN 

Pinrang nilai rata-rata yang diperoleh 83 yang menunjukkan hasil belajar mata 

pelajaran akidah akhlak berada pada kategori baik dengan persentase 71,42% , 3) 

hasil uji signifikansi koefisien diperoleh 0,430 dan Fhitung = 5,904.dengan demikian, 

korelasi X dan Y adalah signifikan. Sedangkan korfisien determinasi yaitu R squer = 

0,185, yang mengandung makna bahwa 18,5% (0,185 x 100%) hasil belajar mata 

pelajaran akidah akhlak dipengaruhi oleh hubungan sosial antar peserta didik. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa hubungan sosial antar peserta didik berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajar mata pelajaran akidah akhlak. 

Adapun implikasi dalam penelitian ini adalah peserta didik memiliki prilaku 

yang baik akan menghasilkan sifat yang baik. Tugas guru menuntun mereka pada 

jalan yang benar dan menunjukkan tanpa merasa dipaksa, dan juga merupakan tugas 

orangtua untuk mendukung mereka dan mengarahkan mereka dari pengaruh-

pengaruh yang kurang baik diluar lingkungan keluarga. Para Guru diharapkan bisa 

meningkatkan mutu kinerjanya dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. sehingga dalam pembelajaran akan berjalan lebih baik di 

masa mendatang.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang berperan penting dalam 

membentuk generasi mendatang, dengan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan 

manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu mengantisipasi 

perubahan dimasa yang akan datang. Pendidikan dalam makna yang luas senantiasa 

menstimulus, menyertai, membimbing perubahan dan perkembangan hidup serta 

kehidupan umat manusia. Karena strategisnya peranan pendidikan, sehingga Islam 

berpesan kepada umatnya agar menyiapkan generasi penerus yang berkualitas dan 

bertanggung jawab melalui pendidikan. Pentingnya menyiapkan generasi yang 

berkualitas terlihat dalam QS al-Nisa/4: 9. 

ِينَ  شَ ٱلَّذ َخي لٗٗ سَدِيدً وَلۡي َقُولوُاْ قوَي َ وَلۡي يِذةٗ ضِعََٰفًا خَافوُاْ عَليَيهِمي فلَييَتذقُواْ ٱللَّذ  ا    لوَي ترََكُواْ مِني خَليفهِِمي ذُر 

Terjemahnya: 

Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah Swt dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.1 

Secara garis besar, misi utama Agama Islam adalah memberi petunjuk 

kapada umat manusia untuk kehidupan yang baik dan menghindari perbuatan buruk. 

Sering disebut bahwa misi utama diutusnya Nabi Muhammad saw adalah 

 

1Departemen  Agama RI, al-Qur’an Terjemah dan Tajwid  (Bandung: Syima 

Creative Media, 2014), h. 206. 
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mewujudkan akhlak mulia (budi pekerti/kepribadian mulia) umat manusia 

sebagaimana dalam sabdanya 

Telah menceritakan kepada kami Sa‘id bin Mansur berkata; telah menceritakan 
kepada kami Abdul ‘Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin Ajlan dari al 
Qaqa bin Hakim dari Abu Salih dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw 
bersabda: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang baik. 

Ajaran tersebut meliputi hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara 

sesama manusia dan antara manusia dengan makhluk lain atau lingkungan sekitarnya 

(meliputi binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam sekitarnya).2 

Fokus utama pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yaitu Pendidikan 

Agama Islam yang wajib diterapkan pada setiap jenjang pendidikan formal. 

Pendidikan Islam telah diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1946, yakni sejak 

dimulainya pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Pendidikan agama tersebut 

secara bertahap mengalami dinamika dan terakhir dicantumkan dengan tegas dalam 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.3 

Dengan demikian, pengetahuan tentang ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an 

dan selanjutnya dijelaskan melalui Hadis Nabi Saw yang kemudian menjadi cabang 

ilmu-ilmu pengetahuan Islam tersendiri.4 

Pasal 12 (a) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan agama 

adalah hak peserta didik. Setiap peserta didik dalam satuan pendidikan berhak 

mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh 

pendidik seagama.5 

 
2A. Qodri A. Azizy, Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosia, (Semarang: Aneka 

Ilmu, 2003), h. 62. 
3Haidar Putra Daulay, Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara (Cet. I; Jakarta: Rineka 

Cipta, 2009), h. 19. 
4A. Qodri A. Azizy, Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial, h. 2. 
5Haidar Putra Daulay, Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara., h. 19. 
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Pendidikan Agama Islam juga merupakan segala ilmu pengetahuan yang 

mencakup pengetahuan Islamiyah yang dinaungi oleh pendidikan di sekolah. 

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan UUD RI 

1945 serta perubahan yang bersumber pada ajaran agama, keanekaragaman budaya 

Indonesia, serta tanggap terhadap perubahan zaman, pasal 3 UU Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003, menegaskan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
(Akhlak) mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.6 

Hakikat pembelajaran Aqidah Akhlak adalah proses perubahan tingkah laku 

dengan memetik i’tibar atau contoh moral sebagai teladan bagi peristiwa dan tokoh 

berprestasi pada masa lampau di dunia Islam untuk dijadikan panutan dimasa 

sekarang dan dimasa yang akan datang. 

Menurut hemat penulis, bahwa Aqidah Akhlak sebagai salah satu rumpun 

pelajaran agama yang berkaitan langsung dengan tingkah laku peserta didik. 

Hubungan akidah dan akhlak sangat erat. Kemuliaan yang dasarnya agar peserta 

didik mempraktekkan akhlak yang merupakan gambaran dari akidah itu dalam diri 

seseorang. 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak bertujuan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan dan prestasi peserta didik, tujuannya untuk diwujudkan 

dalam akhlak mereka yang terpuji, melalui pemberian penanaman pengetahuan, 

penghayatan dan pengalaman para peserta didik tentang aqidah dan akhlak Islam, 

 
6Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 3. 
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dengan begitu menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan meningkat 

kualitas keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah Swt. 

Akhlak memiliki fungsi yang sangat penting bagi peserta didik, dan 

pentingnya akhlak tidak saja dirasakan oleh peserta didik tetapi juga dirasakan oleh 

semua manusia. Oleh karena itu, dalam salah satu syairnya Ahmad Syauqi 

menyatakan:“Bahwa suatu bangsa akan bisa bertahan selama mereka masih 

memiliki akhlak, bila akhlak telah lenyap mereka akan lenyap pula”.7 

Berdasarkan observasi di MTsN Pinrang, penulis mendapat informasi bahwa 

nilai harian dan nilai evaluasi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak yang diperoleh 

peserta didik sudah cukup baik, akan tetapi, hubungan sosial dilingkungan sekolah 

dalam keseharian peserta didik masih terlihat sikap atau perilaku yang 

mencerminkan akhlak yang kurang baik. Kesadaran untuk mengamalkan perilaku 

baik dalam lingkungan sekolah masih kurang meski tidak semua peserta didik 

memiliki hubungan yang kurang baik akan tetapi ada sebagian besar yang memiliki 

interaksi yang baik terhadap sesamanya seperti sering menolong teman yang 

kesusahan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis termotivasi untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh hubungan sosial antar peserta didik terhadap 

hasil belajar mata pelajaran Akidah Akhlak di MTsN Pinrang. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penelitian 

ini adalah bagaimana pengaruh hubungan sosial antar peserta didik terhadap hasil 

belajar mata pelajaran Akidah Akhlak di MTsN Pinrang kelas VIII.1 dengan sub-

masalah sebagai berikut: 

 
7Nasruddin Rasahm, Dienul Islam  (Bandung: PT. al-Ma’rif, 1986), h. 38. 
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1. Bagaimana hubungan sosial antar peserta didik di MTsN Pinrang kelas 

VIII.1? 

2. Bagaimana hasil belajar mata pelajaran Akidah Akhlak di MTsN Pinrang 

kelas VIII.1? 

3. Adakah pengaruh hubungan sosial antar peserta didik terhadap hasil belajar 

mata pelajaran Akidah Akhlak di MTsN Pinrang kelas VIII.1? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik 

dengan data.8 

Hipotesis statistik digunakan jika penelitian menggunakan sampel. Jika 

penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik.9 Oleh 

karenanya, hipotesis dalam penilitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H0 = Tidak terdapat pengaruh hubungan sosial antar peserta didik terhadap hasil 

belajar mata pelajaran Akidah Akhlak di MTsN pinrang kelas VIII. 

H1 = Terdapat pengaruh hubungan sosial antar peserta didik terhadap hasil belajar 

mata pelajaran Akidah Akhlak di MTsN pinrang kelas VIII.  

 
8Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekataan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D (Cet. XIV; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 96. 
9Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekataan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, h. 97. 
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Jika hipotesis nihil (H1) diterima dan hipotesis kerja (H0) ditolak, maka 

diinterpretasikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel 

Y. Sebaliknya Jika hipotesis nihil (H1) ditolak dan hipotesis kerja (H0) diterima, 

maka diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel 

Y Adapun Hipotesis Statistiknya adalah sebagai berikut: 

H0 :  = 0 

H1 :  ≠ 0 

D. Definisi Operasional Variabel 

Menghindari penafsiran yang keliru dari pembaca dalam memahami maksud 

yang terkandung dalam skripsi yang berjudul “pengaruh hubungan sosial antar 

peserta didik terhadap hasil belajar mata pelajaran Akidah Akhlak di MTsN pinrang 

kelas VIII” maka penulis akan memberikan penjelasan batasan pengertian yang 

dimaksud sebagai berikut: 

Tabel 1.1 
Indikator Variabel Operasional 

No Variabel Indikator 

1.  Hubungan Sosial Proses hubungan sosial: 

- Hubungan sosial asosiatif 

- Hubungan sosial disosiaif 

2. Hasil Belajar Aqidah 

Akhlak 
Hasil belajar Aqidah Akhlak yang dimaksud 

penulis adalah skor atau nilai akhir semester 

genap yang diperoleh peserta didik setelah 

mengikuti proses pembelajaran Akidah 

Akhlak yang dituangkan dalam nilai rapor. 

Kelas yang dimaksud penulis disini adalah 

kelas VIII 1. 
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E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan hasil-hasil penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang behubungan dengan penelitian ini. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

relevan antara lain adalah sebagai berikut: 

1.  Zainuddin, menyatakan bahwa terdapat Hubungan pembelajaran Aqidah 

Akhlak dengan perilaku peserta didik terhadap guru.10 Zainuddin, dalam 

penelitiannya yang menjadi objeknya adalah peserta didik Madrasah Aliyah, 

sedangkan pada penelitian ini adalah peserta didik Madrasah Tsanawiyah yang 

berfokus pada hubungan sosial antar peserta didik terhadap hasil belajar mata 

pelajaran Akidah Akhlak. 

2. Maisaroh dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa terdapat hubungan yang 

positif signifikan antara hasil belajar Aqidah Akhlak dengan perilaku peserta 

didik kelas VIII di MTsN Sumber Agung, Jetis, Bantul dengan kualitas yang 

sedang atau cukup karena hanya 0,647. Jadi semakin tinggi hasil belajar Aqidah 

Akhlak maka akan semakin tinggi perilaku peserta didik.11 Maisaroh dalam 

penelitiannya yang menjadi objeknya adalah peserta didik Madrasah 

Tsanawiyah, berbeda dengan penelitian ini, yang berfokus pada hubungan 

sosial antar peserta didik terhadap hasil belajar mata pelajaran Akidah Akhlak. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Murtono dengan judul skripsi pengaruh 

hubungan sosial antar siswa dengan hasil belajar mata pelajaran IPS kelas IV 

 
10Zainuddin, “Hubungan Pembelajaran Aqidah Akhlak dengan Perilaku Siswa 

Terhadap Guru di MA, Syekh Yusuf Sungguminasa.” Skripsi (Makassar: Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makasssar, 2012), h. 80. 
11Maisaroh, “Hubugan Antara Hasil Belajar Akidah Akhlak Dengan Perilaku Siswa 

Kelas VIII di MTsN Sumberagung, Jetis, Bantul”. Skripsi  (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakutas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga,2013). http://digilib.uin-

suka.ac.id/7602/.Diakses 28 September 2020. 
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SD Negeri Gajahan Karanganyar, yang menjadi persamaan dengan penelitian 

ini yaitu terdapat pada variabel pertama tentang hubungan sosial sebagai objek 

penelitian. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan yang diteliti, terdapat 

pada tingkatan sekolahnya yang dimana Adi Murtono mengambil tingkatan SD 

sedangkan yang diteliti mengambil tingkatan MTs.12 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zahraini dengan judul pengaruh hubungan 

sosial anar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 

Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Yang menjadi persamaan 

dengan penelitian ini yaitu terdapat pada variabel pertama tentang hubungan 

sosial dan variabel ke dua tentang hasil belajar sebagai objek penelitian. 

Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan yang diteliti, terdapat pada 

tingkatan sekolahnya. Perbedaan yang lain yaitu penelitian Zahraini dilakukan 

pada sekolah umum yaitu SMA sedangkan yang diteliti adalah sekolah agama 

yaitu MTs.13 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Khansa Nur Haida Muhsin dengan judul 

Hubungan Interaksi Sosial Siswa dengan Hasil Belajar Kimia Di Pondok 

Pesantren Ibnul Qoyym Yogyakarta. Yang menjadi persamaan dengan 

penelitian ini yaitu variabel pertama tentang hubungan sosial dan variabel ke 

dua yaitu hasil belajar. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan yang 

diteliti, terdapat pada mata pelajarannya dimana penelitian oleh Khansa Nur 

 
12Adi Murtono, Pengaruh Hubungan Sosial Antar Siswa Dengan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran IPS Kelas IV SD Negeri Gajahan Karanganyar, Skripsi (Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2014), h. 1. (Diakses http://epsrints.ump.ac.id 3 desember 2020). 
13Zahraini, pengaruh hubungan sosial anar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI 

di SMA Negeri 1 Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Skripsi (Riau: Fakultas Tarbiyah 

Dan Keguruan Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasim Riau, 2013), h. 1. (Diakses 

http://respository.uin-suska.ac.id 3 desember 2020). 

http://epsrints.ump.ac.id/
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Haida Muhsin mengambil mata pelajaran kimia sedangkan yang ingin diteliti 

adalah mata pelajaran Akidah Akhlak.14   

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan  

yang signifikan antara  penelitian terhadulu dengan penelitian yang dilelitih mengenai 

hubungan sosial peserta didik terhadap hasil belajar mata pelajaran Akidah Akhlak, 

sehingga peneliti merasa tertarik ingin mengadakan penelitian tersebut di MTsN 

Pinrang kelas VIII, peneliti ingin membuktikan apakah teori yang dikatakan 

penelitian sebelumnya di sekolah tersebut juga terjadi pada MTsN Pinrang atau akan 

menimbulkan teori baru bahwa hubungan sosial antar peserta didik di MTsN Pinrang 

kelas VIII tidak terdapat pengaruh terhadap hasil belajar mata pelajaran Akidah 

Akhlak.  

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian, tentunya mempunyai arah dan tujuan yang hendak 

dicapai. Adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai peneliti yakni sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui hubungan sosial antar perserta didik di MTsN Pinrang kelas VIII. 

b. Mengetahui hasil belajar terhadap mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTsN 

Pinrang kelas VIII. 

c. Mengetahui adakah pengaruh hubungan sosial anar peserta didik terhadap hasil 

belajar mata pelajaran Akidah Akhlak diMTsN Pinrang kelas VIII. 

 
14Khansa Nur Haida Muhsin, Hubungan Interaksi Sosial Siswadengan Hasil Belajar 

Kimia Di Pondok Pesantren Ibnul Qoyym Yogyakarta, skripsi (Jakarta: fakultas ilmu tarbiyah 

dan keguruan universitas islam negeri syarif hidayahtullah Jakarta, 2018), h. 1-2(diakses 

http://repository.uinjkt.ac.id 3 desember 2020). 

http://repository.uinjkt.ac.id/
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran yang signifikan di kalangan para pemikir dan intelektual 

sehingga semakin menambah khasanah ilmu pengetahuan, di samping itu tulisan ini 

diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian 

selanjutnya. 

b. Kegunaan praktis 

1) Bagi pendidik, dapat memberikan sumbangan berupa inormasi mengenai 

hubungan sosial antar peserta didik terhadap hasil beljar mata pelajaran Akidah 

Akhlak. 

2) Bagi penulis, untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan 

sosial antar peserta didik terhadap hasil beljar mata pelajaran Akidah Akhlak 

dan sekaligus sebagai pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Hubungan Sosial 

1. Hubungan Sosial Antar Peserta Didik 

a. Pengertian Hubungan Sosial Antar Peserta Didik 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan 

dengan yang lain. Ia selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga 

kepribadian individu, kecakapan-kecakapannya, ciri-ciri kegiatannya baru menjadi 

kepribadian yang sebenar-benarnya apabila keseluruhan sistem kepribadian tersebut 

berhubungan dengan lingkungannya. 

Menurut Anna Alisyahbana dalam buku Muhammad Ali bahwa yang 

dimaksud dengan hubungan sosial adalah cara-cara individu bereaksi terhadap orang-

orang disekitarnya dan bagaimana pengaruh hubungan itu terhadap dirinya.1 Dari 

pengertian tersebut telah jelas bahwa hubungan antar peserta didk itu terjadi ketika 

peserta didik melakukan interaksi serta bersosialisasi dengan teman sebayanya atau 

teman sekelasnya. 

Menurut Oemar Hamalik dalam buku Sudirman, bahwa kelas itu adalah suatu 

kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat 

pengajaran dari seorang guru.2 Sebagai suatu kelompok sosial, kelas pada hakikatnya 

adalah suatu unit sosial yang bersama-sama memiliki tujuan dan terbentuk secara 

 
1Mohammad Ali, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: PT Bumi 

Aksara.2009), h. 29. 
2Sudirman, Ilmu Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), h. 311. 
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formal yang berada di bawah satu pimpinan, yaitu guru.  

Secara umum hubungan sosial antar peserta didik ini merupakan suatu 

kegiatan yang menghubungkan kepentingan antar individu, individu dengan 

kelompok atau antar kelompok yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat 

menciptakan rasa saling pengertian dan kerja sama yang cukup tinggi, keakraban, 

keramahan, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. 

Hubungan sosial antar peserta didik ini berbeda dengan hubungan yang 

dilakukan di lingkungan keluarga. Jika pergaulan di rumah lebih banyak diliputi oleh 

kasih sayang, saling mengerti dan saling membantu. Sedangkan di sekolah mereka 

harus menghormati hak-hak dan kepentingan masing-masing. 

Diantara kedudukan peserta didik atau hubungan antar peserta didik dalam 

pembentukan kelompok di atas faktor yang paling penting adalah usia atau tingkat 

kelas. Jadi kelompok sebaya adalah kelompok yang terdiri atas sejumlah individu 

yang sama. 

Kelompok sebaya itu terbentuk secara kebetulan. Dalam perkembangan 

selanjutnya, masuknya seorang anak ke dalam suatu kelompok sebaya itu, 

berdasarkan atas pilihannya sendiri yaitu dapat berupa teman-teman sekelasnya,  dan 

kelompok sepermainannya.3 Menurut Howes dan Tonyan dalam buku John W 

Santrock bahwa hubungan yang baik dengan teman sebaya merupakan peran yang 

mungkin penting agar perkembangan anak menjadi normal.4 Adapun tujuan 

pergaulan atau hubungan itu adalah agar permasalahan yang dihadapi seseorang dapat 

dipecahkan atau dipikul bersama. 

 
3Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 192. 

4John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, h. 112. 
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b. Pengertian Hubungan Sosial Antar Peserta Didik 

Dalam Pergaulan seusianya, kebutuhan peserta didik telah cukup kompleks, 

cakrawala hubungan sosial dan pergaulan peserta didik telah cukup luas. Kadang-

kadang banyak peserta didik yang amat percaya pada kelompok mereka dalam 

menemukan jati dirinya. Kehidupan sosial pada jenjang remaja ditandai dengan 

menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Seorang siswa dapat mengalami sikap 

hubungan sosial yang bersifat tertutup sehubungan dengan masalah yang dialaminya.5 

Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kelompok, baik kelompok 

kecil maupun kelompok besar. Dalam menetapkan pilihan kelompok didasari oleh 

berbagai pertimbangan, seperti moral, sosial ekonomi, minat dan kesamaan bakat, 

dan kemampuan. Baik di dalam kelompok kecil maupun kelompok besar, masalah 

yang umum dihadapi oleh remaja dan yang paling rumit adalah faktor penyesuaian 

diri. 

Dalam kelompok besar akan terjadi persaingan yang berat, masing- masing 

individu tampil menonjol, memperlihatkan kemampuannya. Oleh karena itu, sering 

terjadi perpecahan dalam kelompok tersebut yang disebabkan oleh menonjolnya 

kepentingan pribadi setiap orang. Tetapi sebaliknya di dalam kelompok itu terbentuk 

suatu persatuan yang kokoh, yang diikat oleh norma kelompok yang telah disepakati. 

Nilai positif dalam kehidupan kelompok adalah tiap anggota kelompok belajar 

berorganisasi, memilih pemimpin, dan memahami aturan kelompok. Kelly dan 

hansen dalam buku Desmita menyebutkan fungsi positif dari hubungan antar peserta 

didik atau dengan teman sebaya itu ada 6 yaitu : 

 
5Sunarto dan Ny. B. Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: 

Kerjasama Rineka Cipta Dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.2008), h.45. 
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1) Mengontrol impuls-impuls agresif. Melalui hubungan yang dilakukan oleh 

siswa, siswa belajar bagaimana memecahkan pertentangan-pertentangan dengan 

cara yang lain selain dengan tindakan agresi langsung. 

2) Memperoleh dorongan emosional dan sosial serta menjadi lebih independen. 

Teman-teman dan kelompok teman sebaya memberikan dorongan bagi remaja 

untuk mengambil peran dan tanggung jawab baru mereka. 

3) Meningkatkan keterampilan-keterampilan sosial, mengembangkan kemampuan 

penalaran, dan belajar untuk mengekspresikan perasaaan- perasaan dengan cara 

yang lebih matang. 

4) Mengembangkan sikap terhadap seksualitas dan tingkah laku peran jenis 

kelamin. 

5) Memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai. Siswa mengevaluasi nilai-nilai 

yang dimiliki oleh teman sebayanya. 

6) Meningkatkan harga diri dengan menjadi orang yang disukai oleh sejumlah 

besar teman-teman sebayanya membuat remaja merasa enak atau senang 

tentang dirinya.6 

Sejumlah ahli teori lain menekankan adanya pengaruh negatif dari teman 

sebaya terhadap perkembangan anak-anak dan remaja. Bagi sebagian remaja yang 

ditolak atau diabaikan oleh teman sebaya, menyebabkan munculnya perasaan 

kesepian atau permusuhan. Menurut Santrock dalam buku Desmita menjelaskan 

bahwa budaya teman sebaya remaja merupakan suatu bentuk kejahatan yang merusak 

nilai-nilai dan kontrol orangtua. Lebih dari itu, teman sebaya memperkenalkan remaja 

pada alkohol, obat-obatan (narkoba), kenakalan, dan berbagai bentuk  perilaku yang 

 
6Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 

h.230 
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dipandang orang dewasa sebagai maladaptif.7 

c. Proses Hubungan Sosial 

1) Hubungan sosial asosiatif adalah proses interaksi yang cenderung menjalin 

kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok.  

Adapun bentuk-bentuk hubungan asosiatif adalah sebagai berikut: 

a) Kooperasi 

Kooperasi ini perwujudan minat dan perhatian orang untuk bekerja bersama-sama 

dalam suatu kesepahaman. 

b) Akomodasi 

Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu proses ke arah tercapainya persepakatan 

sementara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang tengah bersengketa. 

c) Asimilasi 

Asimilasi adalah proses sosial yang timbul apabila ada kelompok masyarakat 

dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara interaktif 

dalam jangka waktu lama. 

d) Amalgamasi 

Amalgamasi adalah proses sosial yang melebur dua kelompok budaya menjadi 

satu.8 

 

 

 

 

 
7Desmita, Psikologi Perkembangan Pesertadidik, h. 232. 

8Dwi Narwoko, Sosiolog Teks Pengantar dan Terapan  (Jakarta: Kencana, 2007), h. 

57-64. 
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2) Hubungan Disosiatif merupakan sebuah proses yang cenderung membawa 

anggota masyarakat ke arah perpecahan dan merenggangkan solidaritas di 

antara anggota-anggotanya.  

Adapun bentuk-bentuk hubungan disosiatif yaitu: 

a) Kompetisi/ Persaingan 

Persaingan adalah proses sosial yang mengandung perjuangan untuk 

memperebutkan tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya terbatas. 

b) Kontradiksi 

Kontradiksi artinya pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan.9 

Pertentangan atau perselisihan adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan 

melibatkan orang-orang atau kelompok yang saling menantang dengan ancaman 

kekerasan.10 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Sosial 

Proses sosialisasi individu terjadi di tiga lingkungan utama, yaitu lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Untuk lebih khusus dalam 

pembahasan ini akan dibahas adalah faktor yang mempengaruhi hubungan sosial 

antar peserta didik di lingkungan sekolah. Dimana lingkungan sekolah, peserta didik 

belajar membina hubungan dengan teman-teman sekolahnya yang datang dari 

berbagai kalangan keluarga dengan status dan warna sosial berbeda. 

Perkembangan sosial individu sangat bergantung pada kemampuan individu 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta keterampilan mengatasi 

masalah yang dihadapinya. Kehadiran peserta didik di sekolah merupakan perluasan 

 
9KBBI Daring, kontradiksi, (diakses kbbi.kemdikbud.co.id). 
10Dwi Narwoko, Sosiolog Teks Pengantar dan Terapan, h. 57-64. 
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lingkungan sosialnya dalam proses sosialisasinya sekaligus merupakan faktor 

lingkungan baru yang sangat menantang atau bahkan mencemaskan dirinya. 

Selama tidak ada pertentangan, maka selama itu pula peserta didik itu tidak 

akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dirinya. Namun jika salah satu 

kelompok lebih kuat dari lainnya, peserta didik akan menyesuaikan dirinya dengan 

kelompok di mana dirinya dapat diterima dengan baik dan tempat tahap proses 

penyesuaian diri yang harus dilalui oleh peserta didik selama membangun hubungan 

sosialnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Peserta didik dituntut agar tidak merugikan orang lain serta menghargai dan 

menghormati hak orang lain. 

b. Peserta didik dituntut untuk mentaati peraturan-peraturan dan menyesuaikan diri 

dengan norma-norma kelompok. 

c. Peserta didik dituntut untuk lebih dewasa di dalam melakukan interaksi sosial 

berdasarkan asas saling memberi dan menerima 

d. Peserta didik ditutut untuk memahami orang lain atau temannya.  

Keempat tahap proses penyesuaian diri berlangsung dari proses yang 

sederhana ke proses yang semakin kompleks dan semakin menuntut penguasaan 

sistem respon yang kompleks pula. Selama proses penyesuain diri, sangat mungkin 

terjadi peserta didik menghadapi konflik yang dapat berakibat pada terhambatnya 

perkembangan sosial peserta didik itu sendiri. Karena sekolah merupakan salah satu 

lingkungan tempat remaja hidup dalam kesehariannya. 
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B. Hasil Belajar  

1. Hasil Belajar Aqidah Akhlak 

a. Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah proses terjadinya suatu perubahan ditinjau dari tiga aspek 

yakni aspek kognitif (penguasaan intelektual), aspek afektif (berhubungan dengan 

sikap dan nilai), dan aspek psikomotorik (kemampuan/ keterampilan bertindak atau 

berperilaku). Ketiga aspek tersebut tidak berdiri sendiri tapi merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan bahkan membentuk hubungan yang hirarki.11 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (produck) menunjuk 

pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang 

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Hasil produksi adalah perolehan 

yang didapatkan karena adanya kegiatan mengubah bahan (raw materials) menjadi 

barang jadi (finished goods). Hal yang sama berlaku untuk memberikan batasan bagi 

istilah hasil panen, hasil penjualan, hasil pembangunan, termasuk hasil belajar. Dalam 

siklus input-proses-hasil, hasil dapat dengan jelas dibedakan dengan input akibat 

perubahan oleh proses. Begitu pula dalam kegiatan belajar mengajar, setelah 

mengalami belajar siswa berubah perilakunya dibanding sebelumnya.12 

Selanjutnya Winkel mengatakan hasil belajar suatu bukti keberhasilan belajar 

atau kemampuan seseorang peserta didik dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai 

dengan bobot yang dicapainya.13 

 
11Nana Sudjana, Dasar-Dasar Belajar Mengajar  (Cet. VII; Bandung: Sinar Baru, 2004), h. 

49. 
12Dr. Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar  (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 44. 
13Winkel, Psikologi pengajaran  (Yogyakarta: grasindo, 1999), h 162. 
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Dari pengertian diatas maka hasil belajar dapat diartikan sebagai kemampuan 

yang dimiliki oleh peserta didik setelah menerima pengalaman belajar. Hasil belajar 

sebagai objek penelitian dapat dikategorikan menjadi 3 aspek yaitu: 

1) Koginitif 

2) Afektif 

3) Psikomotorik 

Aspek kognitif berhubungan dengan hasil intelektual yang meliputi 

pengetahuan, ingatan, pemahaman, aplikasi analisis, sintesis dan evaluasi. Aspek 

afektif berkaitan dengan sikap yang meliputi penerimaan jawaban atau reaksi 

penelitian, dan aspek psikomotorik berkaitan dengan keterampilan.14 

Selanjutnya hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi 

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, 

dan tidak mengerti menjadi mengerti.15 

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka studi dicapai 

melalui tiga kategori ranah antaralain kognitif, afektif, dan psikomotorik Perinciannya 

adalah sebagai berikut:  

a) Aspek Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu: 

(1) Pengetahuan (knowledge), merupakan pengetahuan yang sifatnya faktual. 

(2) Pemahaman, merupakan kemampuan menangkap makna atau konsep secara 

operasional siswa mampu membedakan, menjelaskan, maramalkan, 

menafsirkan dan memberi contoh. 

 
14Nana Sudjana, Dasar-Dasar Belajar Mengajar, h. 243. 
15Oemar Malik, Proses Belajar Mengajar  (Bandung: Bumi Aksara, 2006), h. 30. 
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(3) Penerapan/aplikasi, merupakan kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah 

atau metode bekerja pada suatu kasus atau problem yang konkret dan baru. 

(4) Analisis, merupakan kesanggupan memecahkan, menguraikan sesuatu integrasi 

(kesatuan yang utuh) menjadi unsur-unsur bagian yang mempunyai arti 

(5) Evaluasi adalah mengetahui sejauh mana siswa mampu menerapkan 

pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai sesuatu kasus 

yang diajukan oleh penyesusan soal.16 

a) Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi ilmu jenjang 

kemampuan yaitu: 

(1) Receiving atau attending yaitu kepekaan dalam menerima rangsangan 

(stimulus) dari luar yang datang pada peserta didik baik dalam bentuk masalah 

situasi maupun gejala. 

(2) Responding (jawaban) yaitu reaksi yang di berikan seseorang terhadap 

stimulus yang datang dari luar. 

(3) Valuing (penilaian) yaitu berkenaan terhadap nilai dan kepercayaan terhadap 

gejala. 

(4) Organisasi yaitu pengembangan nilai terhadap suatu sistem organisasi 

termasuk menentukan hubungan atau nilai ke dalam suatu nilai lain 

dimilikinya. 

(5) Karakteristik nilai atau internalisasi nilai keterpaduan dari semua sistem nilai 

yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan 

tinggkah lakunya17 

 
16Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Ed. Revisi (Cet. 8; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), h. 138-139. 
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b) Aspek Psikomotorik 

Apek psikomotorik merupakan merupakan bentuk keterampilan atau skill, 

kemauan bertindak individu (seseorang) yang meliputi enam tingkatan-tingkatan 

keterampilan yakni: 

(1) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar). Keterampilan 

pada gerakan-gerakan sadar. 

(2) Kemampuan kontekstual termasuk didalamnya membedakan visual, auditif 

motorik, dan lain-lain. 

(3) Kemampuan bidang fisik. 

(4) Gerakan skill materi dari keterampilan sederhana sampai kepada keterampilan 

yang kompleks. 

(5) Keterampilan yang berkenaan dengan non-diskursif komunikasi.18 

Tipe hasil belajar kognitif lebih dominan dari pada afektif dan psikomotorik 

karena lebih menonjol, namun hasil belajar psikomotorik dan afektif juga harus 

menjadi bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah. 

b. Pengertian Hasil Belajar Aqidah Akhlak 

Bidang studi Aqidah Akhlak adalah sub bidang studi pada jenjang pendidikan 

yang membahas ajaran Islam dari segi aqidah dan akhlak. Bidang studi Aqidah 

Akhlak juga merupakan bagian dari mata pelajaran. Pendidikan Agama Islam yang 

memberikan bimbingan kepada peserta didik agar memahami, menghayati, meyakini 

ajaran Islam serta bersedia mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.19 

 
17M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran  (Cet. XIV; 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 23-27. 
18Daryanto, Evaluasi Pendidikan,  Cet. IV;( Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 122. 
19Departemen Agama RI, Silabus Madrasah Tsanawiyah (MTsN) (Cet. I; Jakarta: 

Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1990), h. 1. 
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Aqidah Akhlak membahas masalah ke-Tuhanan secara terperinci, dikenal 

dengan rukun iman yang terdiri dari enam bagian yaitu: 

1. Iman kepada Allah Swt 

2. Iman kepada Malaikat. 

3. Iman kepada Kitab-kitab-Nya. 

4. Iman kepada Rasul-Nya. 

5. Iman kepada hari kiamat. 

6. Iman kepada Qada’ dan Qadar. 

Keenam ajaran pokok Islam tersebut dimaksudkan agar nilai keimanan pada 

manusia mempunyai kesatuan dalam memahami ma’rifat sebagai inti dari aqidah. 

Aqidah yang kuat dan kokoh dapat menimbulkan akhlak yang terpuji. 

Materi pelajaran guru bidang studi Aqidah Akhlak, diharapkan dapat 

menyajikan pendidikan terhadap peserta didik dalam menempuh dan menelusuri 

berbagai kehidupan yang berbelit-belit dalam hal memantapkan keyakinan, serta 

bertujuan untuk memiliki dan memperbaiki akhlak dan budi pekerti yang biasa 

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dikemukakan bahwa: 

Budi pekerti adalah sikap hidup atau kerakter atau perangai yang diperoleh 
melalui latihan atau kesanggupan mengendalikan diri, dimulai laitihan dengan 
sadar akan yang baik adalah baik dari tingkahlaku yang baik dan yang buruk 
adalah dilakukannya berbuat baik dan penuh kesadaran dan akhirnya 
menjadilah adat kebiasaan yang tidak mungkin lagi berbuat jahat20 

Dengan demikian, penerapan budi pekerti tergantung kepada pelaksanaannya 

karena budi pekerti dapat bersifat positif maupun negaif. Budi pekerti itu sendiri 

dapat dikaitkan dengan tingkah laku peserta didik. 

 
20Ruddin Emang dan Lomba Sultan, Akhlak Tasawwuf  (Ujung Pandang: t.p, 1995), h. 13. 
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Pembelajaran Aqidah Akhlak merupakan tiga kata yaitu terdiri dari kata 

pembelajaran, aqidah dan akhlak. Berdasarkan pengertian tiga kata itu sebagaimana 

yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah difahami dan diketahui bahwa yang 

dimaksud dengan pembelajaran Aqidah Akhlak adalah suatu wahana pemeberian 

pengetahuan, bimbingan dan pengembangan kepada peserta didik agar dapat 

memahami, meyakini dan menghayati kebenaran ajaran Islam, serta bersedia 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Disamping itu pengertian pembelajaran Aqidah Akhlak adalah suatu usaha 

yang dilakukan secara sadar untuk dapat menyiapkan peserta didik agar beriman 

terhadap ke-Esaan Allah swt, yang berupa pendidikan yang mengajarkan keimanan, 

masalah ke-Islaman, kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan syari’at Islam 

menurut ajaran agama, sehingga akan terbentuk pribadi muslim yang sempurna iman 

dan Islamnya. 

Dengan demikian yang penulis maksudkan dengan pembelajaran Aqidah 

Akhlak adalah usaha atau bimbingan secara sadar oleh orang dewasa terhadap peserta 

didik untuk menanamkan ajaran kepercayaan atau keimanan terhadap ke-Esaan Allah 

swt, yaitu keyakinan penuh yang dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lidah, dan 

diwujudkan oleh amal perbuatan. Selain itu pembelajaran Aqidah Akhlak adalah 

salah satu bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang digunakan 

sebagai wahana pemberian pengetahuan, bimbingan dan pengembangan kepada 

peserta didik agar dapat memahami, meyakini dan menghayati kebenaran ajaran 

Islam sehingga dapat membentuk perilaku-perilaku peserta didik yang sesuai dengan 

norma dan syariat yang ada. 
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2. Tujuan Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs 

Dalam setiap kegiatan idealnya ditentukan tujuan dari pelaksanaan kegiatan 

tersebut terlebih dahulu. Dengan demikian ruang lingkup kegiatan tidak akan 

menyimpang. Kegiatan yang tanpa disertai dengan tujuan sasarannya akan kabur, 

akibat program-program kegiatannya sendiri menjadi tidak teratur. Tujuan 

pembelajaran Aqidah Akhlak adalah sebagai berikut: 

a. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta 

pengalaman peserta didik tentang ajaran Agama Islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Swt. 

b. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu 

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

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

sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah. 

3. Fungsi Bidang Studi Aqidah Akhlah 

Bidang studi Aqidah Akhlak di MTs berfungsi: 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik 

kepada Allah Swt yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. 

b. Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, pemahaman, 

dan pengamalan ajaran agama Islm dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Pencagahan, yaitu menjaga hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya 

lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya dami 

menuju Indonesia seutuhnya. 
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d. Pengajaran, yaitu menyampaikan informasi dan pengetahuan keimanan ahklak.21 

Oleh karena itu, keberadaan suatu ilmu harus mempunyai fungsi atau faedah 

bagi manusia, termasuk bidang studi Aqidah Akhlak. Dengan demikian, ilmu dapat 

menambah wawasan dalam bertindak atau berproses, kegunaan aqidah dan akhlak 

semata-mata untuk dapat mengetahui rahasia-rahasia disamping juga dapat 

diperhitungkan baik buruknya suatu langkah yang akan dijalani. 

Mustafah dalam bukunya mengemukakan bahwa: orang yang berakhlak 

karena ketaqwaan kepada Tuhan semata-mata, menghasilkan kebahagiaan antara lain: 

1) Mendapat tempat yang baik dalam masyarakat. 

2) Akan disenamgi orang dalam pergaulan. 

3) Akan dapat terpelihara dari hukuman yang sifatnya manusiawi dan sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan. 

4) Orang yang bertaqwa dan berakhlak mendapat pertolongan dan kemudahan 

dalam memperoleh keluhuran dan kecukupan dan sebutan yang baik. 

5) Jasa manusia yang berakhlak mendapat perlindungan dari segala penderitaan 

dan kesukaran.22 

Bekal ilmu akhlak, para peserta didik mengetahui batas baik dan batas buruk, 

dapat menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. 

Pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa Aqidah Akhlak merupakan suatu 

hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perlu adanya pendidikan peserta 

didik agar dapat tumbuh kepribadian muslim terhadap peserta didik. Untuk itu, perlu 

diketahui tentang pentingnya bidang studi Aqidah Akhlak dalam menumbuhkan 

kepribadian muslim. 

 
21Departemen Agama RI, Silabus Madrasah Tsanawiyah (MTsN), h. 1. 
22Mustafa, Akhalq Tasawwuf (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), h. 76. 
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4. Tujuan Bidang Studi Aqidah Akhlah 

Tujuan pengajaran bidang studi Aqidah Akhlak disebutkan bahwa: 

a. Memberikan pengetahuan, penghayatan, dan keyakinan pada peserta didik akan 

hal-hal yang harus diimani, sehingga tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya 

sehari-hari. 

b. Memberikan pengetahuan, penghayatan, dan kemauan yang kuat untuk 

mengamalkan akhlak yang baik, dan menjauhi akhlak yang buruk baik dalam 

hubungan dengan Allah Swt Dengan dirinya sendiri, sesama manusia, maupun 

dengan lingkungannya. 

c. Memberikan bekal kepada peserta didik tentang aqidah dan akhlak untuk 

melanjutkan pelajaran kejenjang pendidikan menengah.23 

Untuk mencapai tujuan di atas, harus ditunjang dengan tujuan pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran harus mempunyai tujuan, setiap kegiatan mempunyai tujuan 

terorientasi pada tujuannya. 

 
23Departemen Agama RI, Silabus Madrasah Tsanawiyah (MTsN), h. 2. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan kuantitatif karena terdiri dari dua variabel yaitu 

pengaruh hubungan sosial antar peserta didik terhadap hasil belajar dan yang akan 

diteliti adalah hubungan antara kedua variabel tersebut sehingga jenis penelitiannya 

termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya 

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.1 Menurut Arikunto dalam 

bukunya memberikan penjelasan bahwa penelitian kuantitatif yaitu metode yang 

analisisnya dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

data dan hasilnya.2 

Menurut Sukardi dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian 

Pendidikan”, dimana Sukardi menjelaskan, penelitian kuantitatif ini menggunakan 

jenis penelitian ex post facto yaitu correlational study (penelitian korelasi). Ex post 

facto yakni para peneliti berhubungan dengan variabel yang telah terjadi dan mereka 

tidak perlu memberikan perlakuan terhadap variabel yang diteliti.3 Kemudian 

dijelaskan kembali oleh Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian 

 
1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 7. 
2Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 12. 
3Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara 2003), h. 15. 
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Administrasi”, bahwa pada penelitian ini variabel bebas (independent variabel) dan 

variabel terikat (dependent variabel) telah dinyatakan secara eksplisit, untuk 

kemudian dihubungkan sebagai penelitian pengaruh  atau diprediksikan jika variabel 

bebas mempunyai pengaruh tertentu dengan variabel terikat.4 Kemudian dijelaskan 

kembali oleh sukardi bahwa Sedangkan untuk mencari hubungan maupun prediksi, 

seorang peneliti sudah dianjurkan menggunakan hipotesis sebagai petunjuk dalam 

pemecahan permasalahan penelitian.5 Menurut Penelitian eks post facto dapat 

mengkaji hubungan dua variabel bebas atau lebih dalam waktu yang bersamaan untuk 

menentukan efek variabel bebas tersebut pada variabel terikat.6 Menurut Sukardi, 

Penelitian eks post facto terbagi menjadi dua jenis dan salah satunya adalah 

correlational study (penelitian korelasi). Kemudian dijelaskan sukardi kembali dalam 

bukunya, Penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan 

pengumpulan data guna menentukan, apakah ada hubungan dan tingkat hubungan 

antara dua variabel atau lebih.7 

Dalam penelitian korelasi, para peneliti biasanya hanya mendasarkan pada 

penampilan variabel sebagaimana adanya, tanpa mengatur kondisi dan memanipulasi 

variabel tersebut.8 Jenis penelitian korelasi ini bertujuan untuk mengetahui signifikan 

hubungan antar variabel yang diteliti. Dengan studi korelasi peneliti dapat 

 
4Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 3.  
5Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara 2003), h. 15. 
6Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2009), h. 57. 
7Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 166. 
8Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 167. 
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memperoleh informasi mengenai taraf hubungan yang terjadi antara variabel satu 

dengan variabel lainnya.9 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini yaitu di MTsN Pinrang Jln. 

Bulu Pakoro’ No. 148, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabapaten 

Pinrang, Provinsi Selawesi Selatan. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.10 Populasi pada prinsipnya adalah semua 

anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama 

dalam satu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir 

suatu penelitian.11 Populasi adalah kumpulan dari seluruh objek atau subjek yang 

memiliki karakteristik tertentu kemudian dipelajari dengan jelas dan lengkap 

sehingga dapat ditarik kesimpulannya.12 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta 

didik kelas VIII MTs Negeri Pinrang Tahun ajaran 2020/2021 semester genap yang 

berjumlah 176 peserta didik.  

 

 

 
9Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta 2016), h. 

98. 
10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 80. 
11Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 53. 
12Nila Kesumawati, dkk, Pengantar Statistika Penelitian (Depok: PT Raja Grafindo 

Persada, 2017), h. 11. 
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Tabel 3.1 

Populasi peserta didik MTsN pinrang kelas VIII 2020/2021 

Kelas Jumlah peserta didik L P 

VIII. 1 
28 15 13 

VIII. 2 
29 14 15 

VIII. 3 
30 14 16 

VIII. 4 
29 14 15 

VIII. 5 
30 15 15 

VIII. 6 
30 14 16 

Jumlah 176 86 90 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber 

data.13 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.14 Ada beberapa teknik dalam pengambilan sampel, antara lain 

random sampling, cluster sampling, sampling berstrata, purpossive sampling, dan 

sampling kuota.15 Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua subjeknya sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Jika jumlah subjeknya besar atau lebih dari 100 orang maka dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.16 pada penelitian ini menggunakan 16%  

Menurut Sugiyono bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.17 Adapun teknik pengambilan 

 
13Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 54. 
14Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h.81. 
15Nila Kesumawati, dkk, Pengantar Statistika Penelitian, h. 12. 
16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 134. 
17Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h.85. 
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sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampling. Alasan 

menggunakan teknik purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki 

kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih 

teknik purposive sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau 

kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti menggabil sampel peserta didik 

kelas VIII. 1 dengan jumlah 28 peserta didik. 

Tabel 3.2 

Sampel peserta didik MTsN Pinrang Kelas VIII. 1 2020/2021 

Kelas Jumlah peserta didik L P 

VIII. 1 28 15 13 

C. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk 

kepentingan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah angket (kuesioner) dengan bentuk skala psikologi dan 

dokumentasi hasil belajar Akidah Akhlak peserta didik di MTsN Pinrang. 

1. Angket (Kuesioner) 

Salah satu media untuk mengumpulkan data dalam penelitian pendidikan 

maupun penelitian sosial yang paling populer digunakan adalah melalui kuisioner. 

Kuisioner ini juga sering disebut sebagai angket dimana dalam kuisioner tersebut 

terdapat beberapa macam pertanyaan yang berhubungan erat dengan masalah 

penelitian yang hendak dipecahkan, disusun, dan disebarkan ke responden untuk 

memperoleh informasi di lapangan. Dalam penelitian kuantitatif, penggunaan 
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kuisioner adalah yang paling sering ditemui karena jika dibuat secara intensif dan 

teliti, kuisioner mempunyai keunggulan jika dibanding dengan alat pengumpul 

lainnya.18 

Angket atau yang sering dikenal dengan kuesioner merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.19 

Menurut Arikunto, angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada 

orang lain dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia memberikan 

respons sesuai dengan permintaan pengguna.20 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden mengenai 

masalah-masalah tertentu untuk mendapat tanggapan dari responden, dalam hal ini 

angket digunakan untuk mengumpulkan data peserta didik MTsN Pinrang. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert (Summeted 

Rating Scala) merupakan sejumlah pernyataan positif dan negatif mengenai suatu 

objek sikap. Dalam memberikan respon terhadap pernyataan-pernyataan dalam skala 

ini, subjek menunjukkan apakah ia sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau 

sangat tidak setuju terhadap tiap-tiap pernyataan itu. Nilai angka yang ditetapkan 

untuk setiap respon tergantung pada tingkat kesetujuan subjek kepada tiap-tiap 

pertanyaan. Skor seorang subjek ditetapkan dengan menjumlahkan nilai yang 

ditetapkan tiap-tiap respon.21 

 
18Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 76. 
19Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 142. 
20Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Cet.12, h. 102. 

21H.Arief Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan (Cet. III. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 2007), h. 278-279. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, 

sudah berlalu atau data sekunder. Peneliti tinggal mengambil atau menyalin data yang 

sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian.22 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, 

foto-foto, file dokumenter, serta data yang relevan.23 Dokumentasi dibutuhkan untuk 

menunjang kelengkapan data-data serta membantu dalam mempertajam kesimpulan 

yang akan diambil, dokumentasi dilakukan pada saat kegiatan penelitian, seperti pada 

saat penyebaran kuisioner dan pengisian kuisioner. 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari lapangan, 

seorang peneliti biasanya menggunakan instrumen yang baik dan mampu mengambil 

informasi dari objek atau subjek yang diteliti. Untuk mencapai tujuan tersebut 

seorang peneliti dapat membuat instrumen tersebut. Di samping itu, mereka juga 

dapat menggunakan instrumen yang telah ada yang telah dimodifikasi agar memenuhi 

persyaratan yang baik bagi suatu instrumen. Di bidang pendidikan dan tingkah laku, 

instrumen penelitian pada umumnya perlu mempunyai dua syarat penting, yaitu valid 

dan reliabel. Keberhasilan penelitian banyak ditentukan oleh instrumen yang 

digunakan, sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

(masalah) dan menguji hipotesis diperoleh melalui instrumen.24 

 
22Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 

Peneliti Pemula (Makassar: SIBUKU, 2018), h. 88. 
23Riduwan, Dasar-Dasar Statistika (Cet. III; Bandung: Alfabeta. 2013), h.58. 
24 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2009), h. 97. 
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Instrumen penelitian adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini 

disebut variabel penelitian.25  Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Angket (Kuesioner) 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak 

langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Dalam teknik 

ini, digunakan skala yang berbentuk pernyataan mengenai hubungan sosial antar 

peserta didik di MTsN Pinrang. 

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka instrumen penelitian pada penelitian ini adalah angket yang disusun 

berdasarkan teori dalam indikator penelitian ini, dengan  penskoran menggunakan 

skala Likert. Sebagaimana yang dijelaskan, maka skala yang digunakan dalam 

penelitian ini bersifat langsung, yaitu daftar pernyataan langsung diberikan pada 

responden.  

Tabel 3.3 
Skala Penskoran Skala Likert 

Kategori 
Skor 

Positif Negatif 

Sangat Setuju (SS) 5 1 

Setuju (S) 4 2 

Ragu-ragu (RR) 3 3 

Tidak Setuju (TS) 2 4 

Sangat tidak setuju (STS) 1 5 

 

 

 

 
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 102. 
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Tabel 3.4 

Kisi-kisi Hubungan Sosial antar Peserta didik 

Variabel Indikator No butir Jumlah Sumber 

Hubungan 

Sosial 

Proses 

hubungan 

sosial 

Hubungan 

Asosiatif 

1,3,5,7,9,11,13,1

5, 17,19 
10 Dwi 

Narwoko 

(2007, 

hlm. (57-

64) 
Hubungan 

Disosiatif 

2,4,6,8,10,12,14,

16,18,20 
10 

Jumlah 20  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan instrumen penting dalam mengumpulkan data 

khusunya pada penelitian ini. Teknik ini dapat digunakan pada saat pembagian angket 

kepada responden dan pada saat pengisian angket tersebut. Dokumentasi pada 

penelitian ini juga digunakan untuk mengambil data yang relevan mengenai hasil 

belajar mata pelajaran Akidah Akhlak di MTsN Pinrang yaitu nilai rapor. 

E. Uji Validasi dan Reabilitasi Instrumen 

1. Uji Validasi 

Uji validitas item adalah uji statistik yang digunakan untuk menemukan 

seberapa valid suatu item pernyataan atau pertanyaan sebagai alat ukur variable yang 

diteliti. Uji validitas item atau butir dapat dilakukan dengan menggunakan software 

SPSS.26 Untuk proses ini akan digunakan uji Korelasi Pearson Product Moment. 

Dalam uji ini, setiap item akan diuji relasinya dengan skor total variable yang 

 
26David D. Vaus, Analyzing Social Science Data: 50 Key Problems in Data Analysis, 

(Thousand Oaks: Sage Publications, 2002) h. 9-31. 
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dimaksud. Dalam hal ini item yang ada di dalam variable X yaitu hubungan sosial 

antar peserta didik dimana peneliti memberikan angket secara random sampling pada 

peserta didik kelas VIII. Nilai yang terdapat pada koefisien korelasi debandingkan 

dengan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5%.  

Untuk menghitung validitas instrument, penulis menggunakan program SPSS 

21.0 for Windows. Hasil uji vaiditas instrument penelitian yaitu: 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Instrumen Angket Hubungan Sosial 

 

 Item

_1 

Item

_2 

Item

_3 

Item

_4 

Item

_5 

Item

_6 

Item

_7 

Item

_8 

Item

_9 

Item

_10 

Item

_11 

Total 

Pearson 

Correlation 
.549 .529 .738 .657 .544 .673 .726* .725 .779* .722* .746 

Sig. (2-

tailed) 
.002 .004 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

 

 Item

_12 

Item

_13 

Item

_14 

Item

_15 

Item

_16 

Item

_17 

Item

_18 

Item

_19 

Item

_20 

Total 

Total 

Pearson 

Correlation 
.794 .794 .585 .666 .696 .609 .784* .554 .598* 1* 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .001 .000 .000 .001 .000 .002 .001 .000 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Berdasarkan Tabel 3.5 menunjukkan bahwa seluruh item angket kuesiner 

dinyatakan valid. Bila hasil uji untuk r menunjukkan r-hitung > r tabel dinyatakan 
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valid.27 Hal ini ditujukkan oleh semua item pernyataan menunjukkan hasil r hitung > 

r table (0,361), dengan demikian item tersebut dapat digunakan sebagai intrumen 

penelitian.  

2. Uji Reliabilitas   

Reliabilitas item diuji dengan melihat Koefisien Alpha dengan melakukan 

Reliability Analysis dengan SPSS ver.21.0 for Windows. Akan dilihat nilai Alpha-

Cronbach untuk reliabilitas keseluruhan item dalam satu variabel. Agar lebih teliti, 

dengan menggunakan SPSS, juga akan dilihat kolom Corrected Item Total 

Correlation. Uji reabilitas atau uji keandalaan ini dimaksudkan mengetahui sejauh 

mana keandalan atau konsistensi suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Angket Hubungan Sosial 

Variabel  Cronbach's Alpha r tabel Keterangan 

Hubungan Sosial .936 0,361 Reliabel 

Jika nilai alpha > 0,70 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) 

sementara jika alpha > 0,80 ini mensugestikan seluruh item variabel  dan seluruh tes 

secara konsisten serta secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat.28 Suatu 

variabel penelitian dikatakan mempunyai nilai reabilitas yang tinggi, apabila tes yang 

dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak di ukur.29   

Berdasarkan Tabel 3.6, menujukkan bahwa variable bebas menumpunyai nilai 

r alpha positif dan lebih besar dari r tabel, dimana r tabel untuk df = N = 28 tingkat 

 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 38.  
28Sebastian Rainsch, Dynamic Strategic Analysis: Demystifying Simple Success 

Strategies (Wiesbaden: Deutscher Universitasts-Verlag, 2004) h.167. 
29Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 127. 
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signifikansi 5% adalah 0,361. Jadi item-item pernyataan seluruhnya dianggap reliable 

atau handal dalam melakukan fungsinya sebagai alat ukur. 

F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 

 Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data 

dilaksanakan. Pada penelitian kuantitatif, pengelolahan data secara umum 

dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu memeriksa (editing), proses pemberian identitas 

(coding), dan proses pembeberan (tabulating).30 Pengolahan data adalah bentuk 

pengolahan terhadap data untuk membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang 

diinginkan agar dapat digunakan. Dimana pengolahan data meliputi proses, cara, 

perbuatan mengolah semua keterangan untuk keperluan penelitian yang bersifat 

teratur (sistematis) dan terencana. 

Salah satu cara untuk mengolah dan menganalisis data kuantitatif adalah 

statistika. Penggunaan statistika dibedakan menjadi dua macam statistika, yakni 

statistika deskriptif dan statistika inferensial.31 Statistika deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan variabel penelitian yang diperoleh melalui hasil-hasil pengukuran. 

Sedangkan statistika inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dan membuat 

generalisasi. Teknik statistika yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan hasil 

penelitian antara lain persen, kuartil rangking kecenderungan memusat (rata-rata, 

median, modus), variasi, simpangan baku, visualisasi data seperti bagan, tabel, grafik, 

dan lain-lain. Pemakaian teknik tersebut bergantung pada data hasil pengukuran. Bila 

data hasil pengukuran dalam bentuk data nominal atau kategori, digunakan teknik 

 
30Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan 

Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran (Cet. 1; 

Jakarta: Kencana, 2013), h. 182. 
31Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, h. 126. 
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persen, kuartil, modus, dan median rangking. Sedangkan nilai rata-rata, variansi, 

simpangan baku, digunakan bila datanya bersifat interval atau rasio.32 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Analisis Deskriptif 

Adapun analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kuantitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Range (Jangkauan) 

R = Xt– Xr 

Keterangan: 

R  = range 

Xt= data tertinggi 

Xr= data terendah33 

b. Menentukan Jumlah Kelas Interval 

K = 1 + 3,3 log n 

Keterangan:   

K = banyaknya kelas 

n = banyaknya nilai observasi.34 

c. Menghitung Panjang Kelas Interval 

 P = 
𝑹

𝑲
 

  Keterangan:   

P = Panjang kelas interval        

 
32Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, h. 126. 
33M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik I (Cet. V; Jakarta: BumiAksara, 

2008), h. 102. 
34J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi (Cet. VII; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 73.  
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R = Rentang nilai  

K = Kelas interval35 

d. Mengitung Mean 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai kelompok data dibagi dengan 

nilai jumlah responden. Rumus rata-rata adalah: 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖 . Xi

∑ 𝑓𝑖
 

Keterangan: 

�̅�=  Rata-rata untuk variabel 

𝑓𝑖=  Frekuensi untuk variabel 

𝑋𝑖= Tanda kelas interval variabel 36 

e. Menghitung Varians dan Standar Deviasi  

 

𝝈𝟐 =
∑ (𝑋𝑖 −𝑛

𝑖=1 �̅�)2 

N − 1
 

𝒔 = √∑ (𝑋𝑖 −𝑛
𝑖=1 �̅�)2 

N − 1
 

Keterangan: 

𝝈𝟐 = Varians  

𝑠 = Standar Deviasi  

𝑋i = nilai x ke -i 

�̅� = Rata-rata 

n   = Jumlah populasi37  

 
35J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi, h. 73. 
36M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik I, h. 72. 
37Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 52.  



41 

 

 

 

Dalam buku Muhammad Ali untuk keperluan mendiskripsikan data penelitian 

dalam pendidikan seperti prestasi belajar, motivasi belajar dan lain-lain terutama 

dalam pembuatan kategori, selain memaparkan rata-rata, median, range dan 

sebagainya digunakan rumusan kategori untuk analisi univariat. Kualifikasi 

dideskripsikan atas dasar skor rerata ideal (Mi) dan simpangan baku ideal (SDi). 

Dengan mengunakan lima jenjang kualifikasi kriteria dapat disusun sebagai berikut.38 

Mengkoversi data analisis angket untuk menentukan kategori dengan menggunakan 

rumus berikut: 

Tabel 3.7 

Pedoman  Konversi Untuk Hubungan Sosial Antar Peserta Didik 

No Rentang skor Kategori 

1 > (Mi + 1,5 SDi) Sangat Tinggi  

2 (Mi + 0,5 SDi) s/d (Mi + 1,5 SDi) Tinggi 

3 (Mi - 0,5 SDi) s/d (Mi + 0,5 SDi) Sedang  

4 (Mi - 1,5 SDi) s/d (Mi - 0,5 SDi) Rendah 

5 < (Mi - 1,5 SDi) Sangat Rendah  

Sumber Data: Diadopsi dari Hopkins & Antes, dalam Muhammad Ali 

Keteragan: 

Mi  = rata-rata ideal 

= 1/2 (skor maksimum ideal + skor minimun ideal) 

SDi = Simpangan Baku Ideal  

= 1/6 (skor maksimum ideal – skor minimum ideal) 

1) Menentukan kategori pada tabel berikut: 

Setelah hasil respon tanggapan peserta didik diketahui, maka hasil respon 

dapat dicocokkan dengan interval tingkat hasil nilai respon siswa yang ada pada tabel 

berikut:39 

 
38Muhammad Ali Gunawan, Statistik Untuk Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: 

Parama Publishing, 2013), h. 43. 
39Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel (Bandung:AlFabeta, 2010), h. 55. 
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Tabel 3.8 

Interval Tingkat Hasil Hubungan Sosial Antar Peserta Didik 

No Rentang skor Kategori 

1 80 – 100 Sangat Baik (SB) 

2 60 – 79 Baik (B) 

3 40 – 59 Cukup (C) 

4 20 – 39 Kurang (K) 

2) Menentukan persentase dengan menggunakan rumus berikut: 

𝑃 =  
𝐹

𝑁
  x 100%                                         

Keterangan :  
P     = Presentase responden  

F     = Frekuensi yang dicari persentaenya 

N    =  Banyaknya sampel responden40 

 

Tabel 3.9 

Persentase Hubungan Sosial Antar Peserta Didik 

No Rentang skor Kategori 

1 85% – 100% Sangat Baik (SB) 

2 70% – 84% Baik (B) 

3 55% – 69% Cukup (C) 

4 40% – 54% Kurang (K) 

5 0% – 39% Sangat Kurang (SK) 

3) Untuk mengelompokkan tingkat hasil belajar peserta didik, digunakan standar 

yang ditetapkan oleh Kemendikbud yang dikutip Arikunto dan Cepi.41 

 

 
40Muhammad Arif Tiro, Dasar-Dasar Statistik (Ed. Revisi; Makassar: Badan Penerbit 

Universias Negeri Makassar, 2000), h. 11 
41Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin, Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara,2010), h. 45. 
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Tabel 3.10 

Kategori Tingkat Hasil Belajar 

No Tingkat Penguasaan Kategori 

1 85 – 100 Sangat Baik (SB) 

2 65 – 84 Baik (B) 

3 55 – 64 Cukup (C) 

4 35 – 54 Kurang (K) 

5 0 – 34 Sangat Kurang (SK) 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Pengujian hipotesis 

dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh hubungan sosial antar peserta didik 

terhadap hasil belajar mata pelajaran aqidah akhlak di MTsN Pinrang, dapat diketahui 

dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Adapun regresi sederhana dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Membuat tabel Penolong untuk menghitung angka statistic 

b. Analisis Regresi sederhana 

Ŷ = a + bX 

Keterangan: 

Ŷ = Variabel terikat (nilai duga Y)  

X = Varibel bebas 

a  = Bilangan konstan 

b  = Koefisien arah regresi linear42 

Mencari nilai b = 
𝑛 (𝛴𝑋𝑌) −(𝛴𝑋)(𝛴𝑌)

𝑛𝛴𝑋2−(𝛴𝑋)2  

 
42M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif), h. 255. 
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                 Mencari nilai  a=
(∑ 𝑌) ( 𝛴𝑋2) −(𝛴𝑋)(𝛴𝑋𝑌)

𝑛(𝛴𝑋2)−(𝛴𝑋)2  

c. Kefisien Korelasi (R) 

Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih atau juga dapat menentukan arah dari kedua variabel. 

Untuk kekuatan hubungan, nilai koefisien korelasi berada di antara -1 dan 1, 

sedangkan untuk arah dinyatakan dalam bentuk positif (+) dan negatif (-).43 

Rumus yang digunakan untung menghitungnilai R secara manual: 

 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋) (∑ 𝑌) 

√(𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2 (𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2 )
 

Tabel 3.11 

Kriteria Koefisien Korelasi 

Nilai Korelasi (r) Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,559 Sedang 

0,60 – 0,779 Kuat 

0,80 – 0,100 Sangat kuat 

3. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) adalah angka untuk menyatakan atau digunakan 

untukmengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel 

atau lebih X (bebas) terhadap variabel Y (terikat).44 

 

 
43Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 251-252 
44Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, h. 252 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MTsN Pinrang 

Madrasyah Tsanawiyah Negeri Pinrang beralamat di JL. Bulu’ Pakkoro No. 

418 Telp. (0421) 924338 Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. MTsN 

Pinrang memiliki luas tanah 2974 m2 yang didirikan pada tanggal 15 Februari 2003 

dengan SK Pendirian Sekolah: 558 Tahun 2003 Tanggal SK Pendirian: 30 Desember 

2003, SK Izin Operasional: 558 Tahun 2003, Tanggal SK Izin Operasional 30 

Desember 2003, NPSN 4032184.  

Madrasyah Tsanawiyah Negeri Pinrang pertama kali dipimpin oleh Kepala 

Sekolah Bapak H. Asri., S.Ag 2003-2008 kemudian dilanjutkan oleh Bapak Drs. 

Agus., MA pada tahun 2009-2019, selanjutnya Puji Laksono., S.Pd., M.Pd.I pada 

tahun 2019- sekerang ini.  MTsN Pinrang berada di bawah Kementrian Agama 

Kabupaten Pinrang yang didukung oleh Kemenag Pusat dalam rangka 

mempersiapkan generasi muda yang handal, cerdas, terampil, berakhlaqul karimah, 

serta memiliki keiman dan ketaqwaan yang tinggi kepada Allah Swt sehingga mampu 

menghadapi tantangan diera globalisasi.    

Dalam pelaksanaan pembelajaran MTsN Pinrang pada tahun 2003 di bawah 

pimpinan Bapak H. Asri., S.Ag menggunakan kurikulum berbasisis kompetensi 

(KBK) dan juga menggabungkan antara kurikulum madrasah memasuki pada tahun 

2006 yang pada saat itu sedang diberlakukan Kurikulum 2006 (KTSP) pada 

kurikulum KTSP didiberlakukan sistem desentralisasi pendidikan. Sehingga 
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pengelolaan kurikulum diberikan sepenuhnya kepada satuan pendidikan/sekolah. 

Maka dari itu penyelenggaraan pendidikan pada kurikulum 2006 ini merupakan 

upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dalam proses pengembangan 

kurikulum untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan 

kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. Selanjutnya, penyelenggaraan 

pendidikan Agama Islam di madrasah, dijabarkan dalam kurikulum agama yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dan tepat pada bulan Mei 2008 menteri 

Agama mendatangani Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 

2008, menyangkut standard kompetensi lulusan dan standard isi. 

Pada masa kepemimpinan Bapak Drs. Agus., MA pada tahun 2009-2019, 

masih menggunakan KTSP namun memasuki tahun 2013 Kementerian Agama telah 

menerbitkat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 

2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Bahasa Arab. Pada pasal 1 ayat 2 Kurikulum Madrasah Tsanawiyah 2013 Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah mencakup 

kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar isi, standar proses, dan standar 

penilaian Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.  

Pada masa kepemimpinan Bapak Puji Laksono., S.Pd., M.Pd pada tahun 

2019-sekarang, masih menggunakan K-13 namun memasuki tahun 2020 Kementerian 

Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 

tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah No. 184 

Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah yang akan 

diberlakukan secara serentak pada semua tingkatan kelas pada tahun pelajaran 

2020/2021. Keputusan Mentri Agama No. 183 tahun 2019 akan menggantikan KMA 
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165 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Bahasa Arab pada madrasah. Namun, mata pelajarannya tetap sama, yaitu 

mencakup Al-Quran Hadist, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan 

Bahasa Arab. Struktur kurikulum yang mulai berlaku pada tahun pelajaran 2020/2021 

ini diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 

tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah. Dijelaskan bahwa satuan 

pendidikan Madrasah dapat melakukan inovasi dalam pengembangan kurikulum 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik, akademik, svariabel budaya dan kebutuhan 

Madrasah.   

2. Visi dan Misi MTsN Pinrang 

a. Visi MTsN Pinrang: 

“Mantap dalam iman, bersaing dalam ilmu pengetahuan, unggul dala 

keterampilan, tauladan dalam akhlak mulian dan ibadah” 

b. Misi MTsN Pinrang 

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga seiap 

peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

2. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat dibidang IPTEK dan IMTAQ. 

3. Mendorong dan membangun setiap peserta didik untuk mengenali dirinya, 

sehingga dapat berkembang secara optimal. 

4. Menumbuhkan dan menorong keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

5. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran islam sehingga terbangun peserta 

didik yang berkompeten dan berakhlak mulia. 
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Kepala Sekolah 

Bendahara 

Puji Laksono., M.Pd.I 

Hj. Murniati., M.Pd.I 

Kesiswaaan Humas Kurikulum SarPras 

Guru 

Peserta Didik 

Komite Sekolah 

Drs. Agus, M.A Hasyim., M.Pd.I Suardi. M.Pd Muslimin.M.P

d 

Zainuddin.M.Pd

.I 

BK 

OSIS 

PRAMUKA 

PMR 

Tata Usaha 

Laboratorium 

Perpustakaan 

Drumband 

Salma, S.E 

Hajirana, M.Kes 

Sutarmi, M.Pd 

6. Mendorong lulusan yang berkualitas, berpotensi, berakhlak mulia,dan bertaqwa 

kepada Tuhan yang maha ESA. 

3. Struktur Organisasi MTsN Pinrang 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi MTsN Pinrang 

  Sumber: Data Sekunder, 2021 
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4. Keadaan Guru dan Pegawai MTsN Pinrang 

Tabel 4.1 

Daftar Nama Guru dan Pegawai MTsN Pinrang 

No Nama Jabatan 

1 Puji Laksono., S.Pd.I., M.Pd.I Kepala Sekolah 

2 Hasyim., S.Ag., M.Pd.I Wakil Kepala Sekolah 

3 Suardi, S.Ag., M.Pd.I Kurikulum/ Matematika 

4 Muslimin., S.Pd., M.Pd.I Sarpras/ IPA 

5 Murnisma., S.Ag., MA. Bhs. Inggris 

6 Hj. Murniati., S.E., S.Pd., M.Pd.I Bhs. indonesia 

7 Hasri., S.Ag., M.Pd.I Bhs. Arab 

8 Hasniah Tahir., S.Pd.I., M.Pd.I Aqidah Akhlak 

9 Hasniah., S.Ag., M.Pd.I Sejarah Kebuyaan Islam 

10 Hj. Munawarah., S.Ag. M.Pd.I Sejarah KI 

11 Drs. Agus, MA Wakil. Humas/ Matimatika 

12 Syahruni Waris., S.Pd IPS 

13 Hasnaini. S.Pd.I., MA BTQ 

14 Asmah Arsyad., S.Pd.I., M.Pd.I Aqidah Akhlak 

15 Zainuddin., S.Pd.I., M.Pd.I Aqidah Akhlak 

16 St. Hurriah., S.Pd Bahasa Indonesia 

17 Irmayani Syahrir., S.Pd Matimatika 

18 Rasida Sidarta., S.Pd Bahasa Indonesia 

19 Radiah., S. Pd.I Fiqhi 

20 Thairah S., S.Si., M.Pd  IPA 

21 Masykur Baduka., S.Pd.I., M.Pd.I Prakarya 

22 Ilham., S.Pd.I., M.Pd.I Penjaskes 

23 Sabaria., S.Kom Prakarya 

24 Sutarmi Khabir., S.Pd.I., M.Pd.I Seni Budaya 
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25 Gustina., S.E. PKN 

26 Sabria Mashud., S.Pd.I Matematika 

27 Masnawati Said., ST., M.Pd IPA 

28 Khairuddin., S.Ag., MH IPS 

29 Risman., S.Pd., M.Pd Bahasa Indonesia 

30 Sunarti., S.Pd Bahasa Inggris 

31 Susfiati., S.Pd Matematika 

32 Nurhaeda., S.Pd.I Fiqhi 

33 Indrawati P., S.Pd.I Sejarah Kebudayaan Islam 

34 Ramli., S.Ag Bahasa Arab 

35 Dra. Maryam Fiqhi 

36 Dra. Hajirana., M.Kes IPA 

37 Drs. Muh. Tahir Kasim Penjaskes 

38 Iskandar., S.Ag., M.Pd Prakarya 

39 Ridwan., ST Sejarah Kebuyaan Islam 

40 Muh. Zafran Fajri Mahdi., S.Pd Penjaskes 

41 Muh. Nur Ichwan Raja., S.Pd IPA 

42 Reza Prasetiyo., S.Pd Seni Budaya 

43 A. Musiadi., S.Pd Seni Budaya 

44 Abd. Rahman., S.Pd BTQ 

45 Megawati., S.Pd Bahasa Inggris 

46 St. Nadrah., S.Ag Bahasa Arab 

47 Bachtiar Beddu., S.Ag Al-Quran Hadist 

48 Muh. Nurudin., S.Pd PKN 

49 Muspirah., S.Pd PKN 

50 Sukirman., S.Pd Bahasa Indonesia 

51 Elfran Aderiza., S.Pd.I., M.Pd IPS 
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52 St. Mariyah., S.Pd.I Bahasa Inggris 

53 Suhailah., S.Pd Matematika 

54 Muh. Afrizal Arif., S.Pd.I Bahasa Inggris 

55 Nuraini BTQ 

56 Marwah Ibrahim., S.Pd.I Bahasa Inggris 

57 Hariyanti., S.Pd Bahasa indonesia 

58 Salma., S.E Tata Usaha 

59 Nurlani., S.Pd Bahasa Arab 

60 Islami Sofyan., S.Pd.I Matematika 

61 Iramawati., S.Pd Bahasa Arab 

62 Mega Selfia., A.Md PKN 

63 Sri Rahayu BTQ 

64 Haswidah., S.Pd PKN 

Sumber: Data Tenaga Pendidik MTsN Pinrang 2020/2021 
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5. Keadaan Peserta Didik MTsN Pinrang 

Tabel 4.2 

Keadaan Peserta Didik MTsN Pinrang 

Kelas  Jumlah Peserta Didik L P 

VII. 1 28 13 15 

VII. 2 29 13 16 

VII. 3 29 13 16 

VII. 4 30 13 17 

VII. 5  30 13 17 

VII. 6 30 14 16 

Jumlah 176 79 97 

 

VIII. 1 28 15 13 

VIII. 2 29 14 15 

VIII. 3 30 14 16 

VIII. 4 29 14 15 

VIII. 5  30 15 15 

VIII. 6 30 14 16 

Jumlah 176 86 90 

 

IX. 1 30 13 17 

IX. 2 30 15 15 

IX. 3 29 13 16 

IX. 4 29 14 15 

IX. 5  30 15 15 

IX. 6 28 14 14 

Jumlah 176 84 92 

Total 528 249 279 
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6. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Tabel 4.3 

Sarana dan Prasarana MTsN Pinrang 

No.  Ruang 

Kondisi 

Baik 
Rusak  

Ringan 

Rusak  

Berat 

Jumlah 

1 Ruang Kelas √   18 

2 Ruang Kepala Sekolah √   1 

3 Ruang Wakil Kepsek √   1 

4 Ruang Guru √   1 

5 Ruang Tata Usaha √   1 

6 Ruang Bendahara √   1 

7 Ruang BP/BK √   1 

8 Aula √   1 

9 Lab. IPA √   2 

10 Lab. Komputer √   1 

11 Perpustakaan √   1 

12 UKS √   1 

13 Gudang √   1 

14 Dapur  √   1 

15 Kantin √   1 

16 Lapangan Upacara √   1 

17 Lapangan Olahraga √   1 

18 Sekertariat Osis √   1 

19 Parkiran  √   1 

20 Pos Satpam √   1 

21 WC √   14 
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B. Deskripsi Data Variabel Penelitian 

1. Deskripsi Hubungan Antar Peserta Didik kelas VIII MTsN Pinrang 

Pada penelitian ini, tingkat hubungan antara peserta didik dapat dikur dengan 

menggunakan indikator yang sudah ditentukan sebelumnya melalui angket yang telah 

disebarkan kepada peserta didik. Dari indikator tersebut dibuat dua puluh pernyataan 

dengan skor 1-5 dari setiap pernyataan, hal tersebut sesuai dengan alternative 

jawaban pada instrument penelitian ini.  

Adapun hasil perhitungan data statistic deskriptif dengan bantuan program 

aplikasi SPSS Vers. 21.0 For Windows diperoleh data sebagai berikut: 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Variabel_X 28 35 53 88 1896 

Valid N (listwise) 28     

 

 Mean Std. 

Deviation 

Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Std. 

Error 

Statistic Statistic Statistic Std. 

Error 

Statistic Std. 

Error 

Variabel_X 67.71 1.527 8.082 65.323 .435 .441 .237 .858 

Valid N (listwise) 
        

Tampilan tabel Output SPSS diatas menunjukkan responden (N) ada 28, dari 

responden ini nilai angket untuk varibael X “hubungan sosial antara peserta didik” ini 

diperoleh nilai terkecil (Minimum) adalah 53 dan nilai tertinggi (Maximum) adalah 

88. Nilai Range merupakan selisih nilai minimum dan maksimum 35 dan nilai Sum 

merupakan penjumlahan dari nilai angket variable X ke-28 peserta didik (responden) 
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yaitu sebesar 1896. Rata-rata nilai dari 28 responden atau Mean sebesar 67,71 dengan 

Standar Deviasi sebesar 8,082. 

Skewness dan Kurtosis merupakan ukuran untuk melihat apakah data angket 

variabel X didistribusikan secara normal atau tidak. Skewness mengukur 

kemencengan dari data sementara Kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. 

Data dikatakan berdistribusi normal jika mempunyai nilai Skewness dan Kurtosis 

mendekati nol. Hasil tampilan output SPSS memberikan nilai Skewness dan Kurtosis 

masing-masing yaitu 0,435 dan 0,237, sehingga dapat disimpulkan bahwa data angket 

variabel X berdistribusi normal.  

Adapun penafsirannya dapat dijabarkan pada tabel interpretasi dan 

kategorisasi berikut;   

1) Range (Jangkauan) 

R = Xt– Xr 

    = 88 – 53  

    = 35 

2) Menentukan Jumlah Kelas Interval 

K = 1 + 3,3 log n 

    = 1 + 3,3 log 28  

    = 5,77 dibulatkan 6 

3) Menghitung Panjang Kelas Interval 

 P = 
𝑹

𝑲
 

    =  35 / 6 

    =  5,8 dibulatkan 6 
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4) Terlebih dahulu membuat Tabulasi Frekuensi 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi dan Perhitungan Data Variabel X 

Interval F Xi FiXi Xi2 fiXi2 

53 – 58 4 55,5 222 3080.25 49284 

59 – 64 7 61,5 430.5 3782.25 185330.3 

65 – 70 7 67,5 472.5 4556.25 223256.3 

71 – 76 6 73,5 441 5402.25 194481 

77 – 82 3 79,5 238.5 6320.25 56882.25 

83 – 88 1 85,5 85.5 7310.25 7310.25 

 ∑f= 28 423 1890 30451.5 716544 

- Mengitung Nilai Mean : 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖

∑𝒇𝒊 
 

   = 
1890

28
 

   =  67,5  

5) Menghitung Varians dan Standar Deviasi  

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi dan Perhitungan Data Variabel X 

No. Data ke –i  

Xi 

Rata-rata 

 �̅� 

(Xi-�̅�) (Xi-�̅�)2 

1 56 67.5 -11.5 132.25 

2 62 67.5 -5.5 30.25 

3 63 67.5 -4.5 20.25 

4 53 67.5 -14.5 210.25 

5 59 67.5 -8.5 72.25 

6 57 67.5 -10.5 110.25 
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7 58 67.5 -9.5 90.25 

8 61 67.5 -6.5 42.25 

9 64 67.5 -3.5 12.25 

10 64 67.5 -3.5 12.25 

11 64 67.5 -3.5 12.25 

12 67 67.5 -0.5 0.25 

13 67 67.5 -0.5 0.25 

14 73 67.5 5.5 30.25 

15 65 67.5 -2.5 6.25 

16 70 67.5 2.5 6.25 

17 80 67.5 12.5 156.25 

18 69 67.5 1.5 2.25 

19 71 67.5 3.5 12.25 

20 72 67.5 4.5 20.25 

21 68 67.5 0.5 0.25 

22 74 67.5 6.5 42.25 

23 80 67.5 12.5 156.25 

24 71 67.5 3.5 12.25 

25 79 67.5 11.5 132.25 

26 69 67.5 1.5 2.25 

27 88 67.5 20.5 420.25 

28 72 67.5 4.5 20.25 

                                                  ∑ (𝑋𝑖 −𝑛
𝑖=1 �̅�)

2
= 1765 
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- Menentukan Varians 

𝝈𝟐 =
∑ (𝑋𝑖 −𝑛

𝑖=1 �̅�)2 

N − 1
 

𝝈𝟐 =  
1765

28 − 1
 

𝝈𝟐 =  65,37   

- Menentukan Standar Deviasi 

𝑺𝑫 = √∑ (𝑋𝑖 −𝑛
𝑖=1 �̅�)

2
 

N − 1
 

= √
(1765)

28 − 1
 

 = √65,37   

 = 8,085   

Untuk mengetahui kategori tingkat hubungan sosial antar peseta didik secara 

keseluruhan maka dapat ditunjukkan melalui rentang skor tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 

Kategori Tingkat Hubungan Sosial Antar Peserta Didik 

Kategori Kurang  Cukup Baik Sangat Baik 

Interval 20 – 39 40 – 59 60 – 79 80 – 100 

Frekuensi - 5 20 3 

%  17,85% 71,42% 10,71%% 

Total 100% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai rata-rata (Mean) 67,5 

dengan nilai varians 65,37 dan standar deviasi 8,085. Dari deskripsi data tabel 4.5 

ditunjukkan bahwa pada interval  40 – 59 terdapat 5 responden (17,85%)  berada pada 

kategori (cukup), pada interval  60 – 79 terdapat 20 responden (71,42%) dan 
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frekuensi terendah berada pada interval 80 – 100 yaitu sebanyak 3 responden 

(10,71%) berada pada kategori (Sangat Baik).  Jadi dapat disimpulkan bahwa, 

kecenderungan variabel hubungan sosial antar peserta didik sebanyak 20 responden 

dengan persentase (71,42%) beradasarkan pada tabel 3.9 berada pada kategori  Baik. 

2. Deskripsi Hasil Belajar Peserta Didik kelas VIII.1 MTsN Pinrang 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode 

pengumpulan data melalui instrument dokumentasi, disajikan hasil statistik deskriptif 

untuk memberikan gambaran tentang hasil belajar Akidah Akhlaq peserta didik 

MTsN Pinrang, yang dimana digolongkan sebagai variabel Y yang beradasarkan nilai 

akhir semester dalam hal ini nilai lapor dari 28 responden. 

Adapun hasil perhitungan data statistic deskriptif dengan bantuan program 

aplikasi program aplikasi SPSS Vers. 21.0 For Windows diperoleh data sebagai 

berikut: 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Variabel_Y 28 15 76 91 2320 

Valid N (listwise) 28     

 

 Mean Std. 

Deviation 

Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Std. 

Error 

Statistic Statistic Statistic Std. 

Error 

Statistic Std. 

Error 

Variabel_Y 82.86 .773 4.089 16.720 .457 .441 -.323 .858 

Valid N (listwise) 
        

Tampilan tabel Output SPSS diatas menunjukkan responden (N) ada 28, dari 

responden ini nilai hasil belajar Aqidah Akhlak untuk varibael Y ini diperoleh nilai  
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terkecil (Minimum) adalah 76 dan nilai tertinggi (Maximum) adalah 91. Nilai Range 

merupakan selih nilai minimum dan maksimum yakni 15 dan nilai Sum merupakan 

penjumlahan dari nilai angket variable Y ke-28 peserta didik yaitu sebesar 2320. 

Rata-rata nilai dari 28 responden atau Mean sebesar 82,86 dengan Standar Deviasi 

sebesar 4.089. 

Skewness dan Kurtosis merupakan ukuran untuk melihat apakah nilai hasil 

belajar Aqidah Akhlak variabel Y didistribusikan secara normal atau tidak. Skewness 

mengukur kemenencengan dari data sementara Kutosis mengukur puncak dari 

distribusi data. Data dikatakan berdistribusi normal jika mempunyai nilai Skewness 

dan Kurtosis mendekati nol. Hasil tampilan output SPSS memberikan nilai Skewness 

dan Kurtosis masing-masing yaitu 0,457 dan -0,323 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data hasil belajar Aqidah Akhlak berdistribusi normal.  

Adapun penafsirannya dapat dijabarkan pada tabel interpretasi dan 

kategorisasi berikut;   

1) Range (Jangkauan) 

R = Xt– Xr 

    = 91 – 76 

    =  15 

2) Menentukan Jumlah Kelas Interval 

K = 1 + 3,3 log n 

    = 1 + 3,3 log 28  

    =  5,77 dibulatkan 6 
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3) Menghitung Panjang Kelas Interval 

 P = 
𝑹

𝑲
 

    =  15/6 

    =  2,5 dibulatkan 3 

4) Terlebih dahulu membuat Tabulasi Frekuensi 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi dan Perhitungan Data Variabel Y 

Interval f Xi FiXi Xi2 fiXi2 

76 - 78 4 77 308 5929 94864 

79 - 81 6 80 480 6400 230400 

82 - 84 10 83 830 6889 688900 

85 - 87 4 86 344 7396 118336 

88 - 90 2 89 178 7921 31684 

91 - 93 2 92 184 8464 33856 

 ∑f= 28 507 2324 40999 1198040 

- Mengitung Nilai Mean : 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖

∑𝒇𝒊 
 

   = 
𝟐𝟑𝟐𝟒

𝟐𝟖
 

    =  83  
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5) Menghitung Varians dan Standar Deviasi  

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi dan Perhitungan Data Variabel Y 

No. Data ke –i  

Xi 

Rata-rata 

 �̅� 

(Xi-�̅�) (Xi-�̅�)2 

1 77 83 -6 36 

2 77 83 -6 36 

3 76 83 -7 49 

4 81 83 -2 4 

5 80 83 -3 9 

6 78 83 -5 25 

7 82 83 -1 1 

8 79 83 -4 16 

9 82 83 -1 1 

10 81 83 -2 4 

11 85 83 2 4 

12 91 83 8 64 

13 82 83 -1 1 

14 82 83 -1 1 

15 83 83 0 0 

16 80 83 -3 9 

17 82 83 -1 1 

18 83 83 0 0 

19 84 83 1 1 

20 87 83 4 16 

21 87 83 4 16 

22 91 83 8 64 

23 88 83 5 25 
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24 90 83 7 49 

25 86 83 3 9 

26 84 83 1 1 

27 80 83 -3 9 

28 82 83 -1 1 

                                                  ∑ (𝑋𝑖 −𝑛
𝑖=1 �̅�)2

= 452 

- Menentukan Varians 

𝝈𝟐 =
∑ (𝑋𝑖 −𝑛

𝑖=1 �̅�)2 

N − 1
 

𝝈𝟐 =  
452

28 − 1
 

𝝈𝟐 =  16,74   

- Menentukan Standar Deviasi 

𝑺𝑫 = √∑ (𝑋𝑖 −𝑛
𝑖=1 �̅�)

2
 

N − 1
 

= √
452

28 − 1
 

 = √16,74   

 = 4,09   

Untuk mengetahui kategori tingkat hasil belajar Akidah Akhlak peserta didik 

secara keseluruhan maka dapat ditunjukkan melalui rentang skor tabel 4.8 berikut: 
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Tabel 4.9 

Kategori Tingkat Hasil Belajar Aqidah Akhlak kelas VIII. 1  

Kategori Sangat 

Kurang 

Kurang Cukup Baik Sangat Baik 

Interval 0 – 34 35 – 54 55 – 64 65 – 84 85 – 100 

Frekuensi - - - 20 8 

%    71,42% 28,58% 

Total    100% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai rata-rata (Mean) 83 

dengan nilai varians 16,74 dan standar deviasi 4,09. Dari deskripsi data tabel 4.9 

ditunjukkan bahwa frekuensi terbanyak berada pada interval  65 – 84 yaitu sebanyak 

20 peserta didik (71,42%)  berada pada kategori (Baik) dan frekuensi terendah berada 

pada interval 85 – 100 yaitu sebanyak 8 peserta didik (28,58%) berada pada kategori 

(Sangat Baik).  Jadi dapat disimpulkan bahwa, kecenderungan variabel Y hasil belajar 

Akidah Akhlak sebanyak 20 peserta didik dengan persentase (71,42%) beradasarkan 

pada di atas berada pada kategori  Baik. 

3. Analisis Inferensial Pengaruh Hubungan Sosial Antar Peserta Didik 

Terhadap Hasil Belajar Aqidah Akhlak di MTsN Pinrang 

Pada bagian ini akan digunakan analisis statistik inferensial untuk menjawab 

rumusan masalah yang ketiga yaitu ada tidaknya pengaruh hubungan sosial antar 

peserta didik terhadap hasil belajar Akidah Akhlak kelas VIII.1 di MTsN Pinrang. 

Untuk menjawab hipotesis dari penelitian ini maka akan dilakukan uji analisis 

hipotesis dengan menggunakan uji analisis regresi sederhana. Sebelum mengujinya, 
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terlebih dahulu diuji normalitas dan uji linearitas. Adapun tahapan analisisnya serta 

rumus yang digunakan dalam analisis hipotesisnya yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk mengatasi apakah penelitian yang dilakukan 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam 

melakukan uji normalitas ini, digunakan pengujian normalitas Kolmogorov Smirnov Z 

pada nilai Unstandardized Residual dimana termasuk dari bagian uji  syarat  sebelum  

dilakukannya  analisis  regresi.  Uji  normalitas  ini menggunakan taraf signifikansi 

∝ = 0.05. Adapun dasar pengambilan keputuan dalam uji normalitas dapat 

disimpulkan, jika nilai signifikansi (Sig) lebih besar dari > 0,05 maka data penelitian 

berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai signifikansi (Sig) lebih kecil dari < 0,05 

maka data tidak berdistribusi normal. 

Tabel 4.10 
Uji Normalitas Teknik Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov  

 Unstandardized 

Residual 

N 28 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 3.69125788 

Most Extreme Differences 

Absolute .108 

Positive .108 

Negative -.066 

Kolmogorov-Smirnov Z .570 

Asymp. Sig. (2-tailed) .901 

a. Test distribution is Normal. 
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b. Calculated from data. 

Pada tabel 4.10 hasil output SPSS di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi 

Asiymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,901 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar 

pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov  di atas, dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau 

persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.  

b. Uji Linearitas 

Secara umum uji normalitas bertujuan untuk mengatasi apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Korelasi yang baik 

seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel independent (X) dengan 

variabel dependent (Y). Adapun dasar pengambilan keputuan dalam uji linearitas 

dapat disimpulkan, jika nilai Deviation from Linearty signifikansi lebih besar dari > 

0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antar variabel independent 

dengan variabel dependen. Sebaliknya jika nilai Deviation from Linearty signifikansi 

lebih keci dari < 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antar 

variabel independent dengan variabel dependen. 

Tabel 4.11 

Uji Linearitas  

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Hasil Belajar * 

Hubungan Sosial 

Between 

Groups 

(Combined) 353.262 20 17.663 1.260 .399 

Linearity 83.543 1 83.543 5.957 .045 

Deviation from 

Linearity 
269.719 19 14.196 1.012 .531 

Within Groups 98.167 7 14.024   

Total 451.429 27    
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Pada tabel 4.11 hasil output SPSS di atas, diperoleh nilai Deviantion from 

Linaerty Sig. 0,531 lebih besar adaah dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data 

hubungan linear secara signifikan antara variabel hubungan sosial peserta didik (X) 

dengan variabel (Y) hasil belajar Aqidah Akhlak.  

c. Uji Persamaan Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui hubungan atas pendugaan atau 

peramalan antara variabel pola hubungan sosial antar peserta didik dengan hasil 

belajar Aqidah Akhlak di MTsN Pinrang kelas VIII.1. Uji korelasi diperlukan untuk 

menunjukkan ada atau tidaknya pola hubungan sosial antar peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajar Aqidah Akhlak, kemudian dilanjutkan dengan uji regresi 

linear sederhana untuk mengadakan pendugaan bahwa pola hubungan sosial antar 

peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar Aqidah Akhlak.  

Tabel 4.12 

Tabel Penolong Untuk Mencari Nilai Konstanta a dan b 

No. 

Resp. 
X Y X2 Y2 XY 

1 68 77 3136 5929 4312 

2 75 77 3844 5929 4774 

3 70 76 3969 5776 4788 

4 80 81 2809 6561 4293 

5 65 80 3481 6400 4720 

6 70 78 3249 6084 4446 

7 74 82 3364 6724 4756 

8 67 79 3721 6241 4819 
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9 86 82 4096 6724 5248 

10 77 81 4096 6561 5184 

11 70 85 4096 7225 5440 

12 69 91 4489 8281 6097 

13 92 82 4489 6724 5494 

14 84 82 5329 6724 5986 

15 71 83 4225 6889 5395 

16 79 80 4900 6400 5600 

17 87 82 6400 6724 6560 

18 73 83 4761 6889 5727 

19 77 84 5041 7056 5964 

20 76 87 5184 7569 6264 

21 73 87 4624 7569 5916 

22 75 91 5476 8281 6734 

23 79 88 6400 7744 7040 

24 72 90 5041 8100 6390 

25 91 86 6241 7396 6794 

26 73 84 4761 7056 5796 

27 94 80 7744 6400 7040 

28 73 82 5184 6724 5904 

 ∑X  

1896 

∑Y  

2320 

∑ X2 

130150 

∑Y2 

192680 

∑ XY 

157481 

a. Menghitung Nilai Konstanta b  

b = 
𝑛 (𝛴𝑋𝑌) −(𝛴𝑋)(𝛴𝑌)

𝑛(𝛴𝑋2)−(𝛴𝑋)2   

b = 
28 (157481)−(1896)(2320)

28 (130150)−(1896)2  
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b = 
4409468 −4398720

3644200 − 3594816
 

b = 
10748

49384
 

b = 0.218 

b. Menghitung Nilai Kosntanta a  

     a  = 
(∑ 𝑌) ( 𝛴𝑋2) −(𝛴𝑋)(𝛴𝑋𝑌)

𝑛(𝛴𝑋2)−(𝛴𝑋)2   

     a   = 
2320 (130150)−(1896) (157481)

28 (130150)−(1896)2  

a    = 
301948000 − 298583976

3644200 − 3594816
 

a    = 
3364024

49384
          

  a = 68,120 

Sehingga persamaan regresi sederhana yaitu Y = 68,120 + 0,218X. 

d. Uji Koefisien Korelasi (R) dan Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

 Sedangkan perhitungan manual besarnya pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y menggunakan rumus:  

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋) (∑ 𝑌) 

√(𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2 (𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2 )
 

𝑟𝑋𝑌 =
28 . 157481 − (1896)(2320)

√(28 . 130150 − (1896)2 (28 . 192680 − (2320)2 
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𝑟𝑋𝑌 =
4409468 − 4398720

√(3644200 − 3594816) (5395040 − 5382400)
 

𝑟𝑋𝑌 =
10748

√(49384) (12640)
 

𝑟𝑋𝑌 =
10748

√624213760
 

𝑟𝑋𝑌 =
10748

24984,27
 

𝑟𝑋𝑌 =0,430 

Berdasarkan perhitungan manual di atas maka dapat diketahui bahwa  

besarnya pengaruh yang ditunjukkan oleh R adalah 0,430. Dengan melihat tabel 3.11 

interperstasi kofiseien kolarasi diperoleh hubungan sosial antara peserta didik 

terhadap hasil belajar Aqidah Akhlak tergolong sedang. 

Selain dihitung secara manual, Uji regresi linear sederhana juga dilakukan 

dengan bantuan aplikasi SPSS 21.0. Adapun hasil output analisis regresi sederhana 

dengan menggunakan SPSS 21.0 disajikan dalam Tabel 4.13 sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Uji Signifikansi Koefisien Korelasi X dan Y 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .430a .185 .154 3.762 

a. Predictors: (Constant), Hubungan Sosial 

b. Dependent Variable: Hasil Belajar 
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Output di atas menunjukkan korelasi sederhana antara variabel  independen 

dengan variabel dependen. Berdasarkan besarnya nilai korelasi atau hubungan yang 

ditunjukkan oleh R adalah 0,430. Dengan melihat tabel interperstasi kofiseien 

kolarasi diperoleh hubungan sosial antara peserta didik terhadap hasil belajar Aqidah 

Akhlak tergolong sedang. 

Nilai R Square (R2) = 0,185 yang diperoleh menunjukkan nilai koefisien 

determinasi yang mengandung pengertian bahwa pengaruh hubungan sosial antara 

peserta didik terhadap hasil belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak adalah 18,5% 

(didapat 0,185 x 100%), Artinya, hubungan sosial antar peserta didik berkonstribusi 

sebesar 18,5% terhadap hasil belajar Aqidah Akhlak peserta didik kelas VIII. 1, 

sedangkankan sisanya sebanyaknya 81,5% dipengaruhi oleh variabel lain  

e. Uji Signifikansi Regresi sederhana 

Adapun signifikansi pengaruh hubungan sosial antar peserta didik terhadap 

hasil belajar Aqidah Akhlak disajikan dalam tabel 4.14 sebagai berikut 

Tabel 4.14 

Uji Signifikansi Regresi 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 83.543 1 83.543 5.904 .022b 

Residual 367.885 26 14.149   

Total 451.429 27    

a. Dependent Variable: Hasil Belajar 

b. Predictors: (Constant), Hubungan Sosial 
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Hipotesis yang diuji: 

H0  : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara hubungan sosial antar peserta            

………...didik terhadap hasil belajar Aqidah Akhlak. 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan antara hubungan sosial antar peserta            

………...didik terhadap hasil belajar Aqidah Akhlak. 

Adapun pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Jika F hitung  ≥ Ftabel  maka  H0 ditolak 

2) Jika F hitung  < Ftabel  maka  H1 diterima 

Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui nilai Fhitung adalah 5,904, sedangkan nilai 

Ftabel dengan dfreg = 1 dan dfres = 28 adalah 4,20. Karena Fhitung > Ftabel maka  H0 

ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

hubungan sosial antar peserta didik terhadap hasil belajar Aqidah Akhlak. 

f. Model Persamaan Regresi sederhana 

Adapun model persamaan regresi dari hubungan sosial antar peserta didik 

terhadap hasil belajar Aqidah Akhlak disajikan dalam tabel 4.15 sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Model Persamaan Regresi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 68.120 6.107  11.155 .000 

Hubungan Sosial .218 .090 .430 2.430 .022 

a. Dependent Variable: Hasil Belajar 

 

Berdasarkan Tabel 4.15 diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut: 
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Y = a + bX 

Y = 68,120 + 0,218X 

Dari persamaan regresi di atas diperoleh nilai konstanta regresi adalah  68,120 

dan nilai koefisien regresi adalah 0,218 yang berarti jika hubungan sosial antar 

peserta didik bernilai nol (0) maka hasil belajar Aqidah Akhlak adalah 68,120. Dan 

setiap mengalami kenaikan, maka hasil belajar peserta didik akan bertambah 0.218, 

dan apabila terjadi penurunan hubungan sosial antar peserta didik maka hasil belajar 

mata pelajaran aqidah akhlak akan berkurang sebesar 0.218. 

Setelah persamaan regresi diperoleh, untuk mengetahui signifikansi 

persamaan regresi di atas dapat dilihat nilai t pada Tabel  4.15. 

Hipotesis yang diuji: 

H0  : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara hubungan sosial antar peserta            

………...didik terhadap hasil belajar Aqidah Akhlak. 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan antara hubungan sosial antar peserta            

………...didik terhadap hasil belajar Aqidah Akhlak. 

Adapun pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Jika thitung  ≥ ttabel  maka  H0 ditolak 

2) Jika thitung  < ttabel  maka  H0 diterima 

Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui nilai thitung adalah 2,430, sedangkan nilai      

ttabel untuk α = 0,05 dan db = 28 adalah 2,04841. Karena thitung > tabel maka  H0 ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara hubungan 

sosial antar peserta didik terhadap hasil belajar Aqidah Akhlak. 
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C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil perhitungan deskripsi variabel X diperoleh nilai rata-rata 

(Mean) 67,5 dengan nilai varians 65,37 dan standar deviasi 8,085. Dari deskripsi data 

ditunjukkan bahwa pada interval  40 – 59 terdapat 5 responden (17,85%)  berada pada 

kategori (cukup), pada interval  60 – 79 terdapat 20 responden (71,42%) dan 

frekuensi terendah berada pada interval 80 – 100 yaitu sebanyak 3 responden 

(10,71%) berada pada kategori (Sangat Baik). Jadi dapat disimpulkan bahwa, 

kecenderungan variabel hubungan sosial antar peserta didik sebanyak 20 responden 

dengan persentase (71,42%) berada pada kategori  Baik. 

Berdasarkan hasil perhitungan Deskripsi variabel Y diperoleh nilai rata-rata 

(Mean) 83 dengan nilai varians 16,74 dan standar deviasi 4,09. Dari deskripsi data 

ditunjukkan bahwa frekuensi terbanyak berada pada interval  65 – 84 yaitu sebanyak 

20 peserta didik (71,42%)  berada pada kategori (Baik) dan frekuensi terendah berada 

pada interval 85 – 100 yaitu sebanyak 8 peserta didik (28,58%) berada pada kategori 

(Sangat Baik).  Jadi dapat disimpulkan bahwa, kecenderungan variabel Y hasil belajar 

Akidah Akhlak sebanyak 20 peserta didik dengan persentase (71,42%) beradasarkan 

pada di atas berada pada kategori  Baik. 

Setelah melakukan analisis statistik deskiptif, maka dilakukan analisis statistik 

inferensial. Output SPSS menunjukkan korelasi sederhana antara variabel  

independen dengan variabel dependen. Hasil menunjukkan bahwa hubungan sosial 

antar peserta didik mempengaruhi hasil belajar mata pelajaran aqidah akhlak di 

MTs.N Pinrang. Berdasarkan besarnya nilai korelasi atau hubungan yang ditunjukkan 

oleh R adalah 0,430. Dengan melihat tabel interperstasi kofiseien kolarasi diperoleh 

hubungan sosial antara peserta didik terhadap hasil belajar Aqidah Akhlak tergolong 
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sedang. Nilai R Square (R2) = 0,185 yang diperoleh menunjukkan nilai koefisien 

determinasi yang mengandung pengertian bahwa pengaruh hubungan sosial antara 

peserta didik terhadap hasil belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak adalah 18,5% 

(didapat 0,185 x 100%), Artinya, hubungan sosial antar peserta didik berkonstribusi 

sebesar 18,5% terhadap hasil belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak peserta didik 

kelas VIII. 1, sedangkankan sisanya sebanyaknya 81,5% dipengaruhi oleh variabel 

lain. Dalam penelitian ini dilakukan uji signifikansi regresi sederhana. Diketahui nilai 

Fhitung adalah 5,904, sedangkan nilai Ftabel dengan dfreg = 1 dan dfres = 28 adalah 

4,20. Karena Fhitung > Ftabel maka  H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara hubungan sosial antar peserta didik terhadap hasil 

belajar Aqidah Akhlak. Selanjutnya dilakukan uji persaman regresi. Diketahui nilai 

thitung adalah 2,430, sedangkan nilai ttabel untuk α = 0,05 dan db = 28 adalah 2,04841. 

Karena thitung > tabel maka  H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara hubungan sosial antar peserta didik terhadap hasil 

belajar Aqidah Akhlak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Hubungan sosial antar peserta didik di kelas VIII 1 MTsN Pinrang berada pada 

ketegori baik, dengan persentase 71,42%. Dengan melihat kategori baik 

menandakan bahwa hubungan sosial antar peserta didik di kelas VIII 1 MTsN 

Pinrang berada pada taraf normal artinya tidak tinggi dan tidak rendah 

bermakna bahwa hubungan sosial antar peserta didik dalam kategori baik. 

2. Hasil belajar mata pelajaran aqidah akhlak di kelas VIII 1 MTsN Pinrang 

berada pada kategori baik dengan persentase 71,42%. Dan melihat kategori 

hasil belajar berada pada kategori baik menandakan bahwa hasil belajar mata 

pelajaran aqidah akhlak di kelas VIII 1 MTsN Pinrang berada pada taraf 

normal. Peserta didik memiliki peluang untuk mendapat nilai atau hasil belajar 

yang tinggi khususnya pada mata pelajaran aqidah akhlak 

3. Dari hasil persamaan regresi sederhana diperoleh Y = 68,120 + 0,218X 

dilakukan analisis statistik inferensial. Setiap mengalami kenaikan, maka hasil 

belajar peserta didik akan bertambah 0.218, dan apabila terjadi penurunan 

hubungan sosial antar peserta didik maka hasil belajar mata pelajaran aqidah 

akhlak akan berkurang sebesar 0.218. Kemudian hasil korelasi sederhana antara 
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variabel  independen dengan variabel dependen. Berdasarkan besarnya nilai 

korelasi atau hubungan yang ditunjukkan oleh R adalah 0,430. Dengan melihat 

tabel interperstasi kofiseien kolarasi diperoleh hubungan sosial antara peserta 

didik terhadap hasil belajar Aqidah Akhlak tergolong sedang. Nilai R Square 

(R2) = 0,185 yang diperoleh menunjukkan nilai koefisien determinasi yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh hubungan sosial antara peserta didik 

terhadap hasil belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak adalah 18,5% (didapat 

0,185 x 100%), Artinya, hubungan sosial antar peserta didik berkonstribusi 

sebesar 18,5% terhadap hasil belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak peserta 

didik kelas VIII. 1, sedangkankan sisanya sebanyaknya 81,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain. Dalam penelitian ini dilakukan uji signifikansi regresi sederhana. 

Diketahui nilai Fhitung adalah 5,904, sedangkan nilai Ftabel dengan dfreg = 1 dan 

dfres = 28 adalah 4,20. Karena Fhitung > Ftabel maka  H0 ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara hubungan sosial antar 

peserta didik terhadap hasil belajar Aqidah Akhlak. Selanjutnya dilakukan uji 

persaman regresi. Diketahui nilai thitung adalah 2,430, sedangkan nilai ttabel untuk 

α = 0,05 dan db = 28 adalah 2,04841. Karena thitung > tabel maka  H0 ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

hubungan sosial antar peserta didik terhadap hasil belajar Aqidah Akhlak. 

B. Implikasi 

Berdasarkn keimpulan di atas maka dapat diambil implikasi sebagai berikut: 

1. Hubungan sosial ialah interaksi antara sesama manusia yang dimana memiliki 

aspek komunikasi dan prilaku kepada satu individu terhadap individu lain atau 
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kelompok. Maka yang harus dimengerti oleh peserta didik ialah memiliki 

prilaku yang baik akan menghasilkan sifat yang baik. 

2. Di usia sekolah menengah ini peserta didik sangat membutuhkan bimbingan 

orang dewasa, karena pada usia yang labil seperti mereka bisa saja mereka 

salah dalam memilih orang yang ingin ia jadikan teladan, dan juga merupakan 

tugas orangtua untuk mendukung mereka dan mengarahkan mereka dari 

pengaruh-pengaruh yang kurang baik diluar lingkungan keluarga. 

3. Para Guru diharapkan bisa meningkatkan mutu kinerjanya dan meningkatkan 

kompetensinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Maka pembelajaran 

akan berjalan lebih baik di masa mendatang. Jadi tugas guru menuntun mereka 

pada jalan yang benar dan menunjukkan tanpa merasa dipaksa. Sekolah 

seharusnya memberikan fasilitas yang lebih demi kenyamanan peserta didik 

dalam beraktivitas dilingkungan sekolah Dan proses belajar.  
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