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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 ta  T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḩa ḥ he (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D D د

 ẑal ẑ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zal Z zet (dengan titik di atas) ز

 sin S Es ش

 syin Sy es dan ye ظ

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain G Ge غ
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 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ه

 mim M Em م

 nun N En ى

 wau W We و

ُ ha H Ha 

 hamzah ‟ Apostrof ء

 ya Y Ye ى

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda 

(‟) 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama  

 Fathah a A اَ 

 Kasrah i I اِ 

 Dammah u U اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat dan 

huruf, transliterasinya  berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatha dan  ya’ Ai a dan i ێ



 

xii 

 

 

 Fathah dan wau au a dan u وَ 

 Contoh: 

 kaifa : مَيْفَ 

وْ هَُ : haula 

3. Maddah 

Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama  Huruf dan 

Tanda 

Nama  

ٰ   …ى  „… fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 

 kasrah dan ya’ i i dan garis di atas ىِ

 Dammah dan wau u u dan garis di وُ 

atas 

 yamutu : يوَُوْ تُ 

4. Ta’marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta‟ marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Contoh: 

ۃُ نْوَ الْحِ   : al-hikmah 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّٰ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syiddah. 
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Contoh: 

ٌاَ رَ بَّ   : rabbana 

نَ ًعُِّ     : nu’’ima 

Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah  ِضي  , maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

Contoh: 

ي  عَلِ   : Ali (bukan „Aliyy atau „Aly) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اه ( 

alif lam ma’rifah). 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 mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar ( - ). 

Contoh:  

وْصُ الَشَّ   : al-syamsu (bukan asy- syamsu) 

لاَ دُ الْبِ     : al-biladu 

7. 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:  

هُرُ وْ ىَ  ٲْ تَ   : ta’muruuna 

 syai’un :       ء   شَيْ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
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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’an), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu  rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl-al-tadwin 

9. Lafazh al-Jalalah (الله)  

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billah  ا للِّ بِ  dinullah  يْيُ اللِّ  دِ 

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafazh al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

اللِّ  ۃِ يْ رَ حْوَ ُنُْ فِ   : hum fii rahmatillaah 

10. Huruf Kapital 

 Walau sistem tulisan Arab tidk mengenal huruf capital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dekenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
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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 ia ketika ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, dan DR). Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

Jika nama resmi seorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dab Abu 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya. Maka kedua nama terakhir itu harus 

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

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberpa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt  = subhanahu wa ta’ala 

saw  = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s  = ‘alaihi al-salam 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

QS…/…: 4  = QS al-Baqarh/2:4 atau QS Ali „Imran/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 

BTA  = Baca Tulis Al-Qur‟an 

MITQ  = Madrasah Ibtidaiyah Tahfizh Qur‟an 

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, di tulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-

Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, di tulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 

Nasr Hamid Abu) 
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IPS  = Ilmu Pendidikan Sosial 

IPA  = Ilmu Pendidikan Alam 

SMP  = Sekolah Menengah Pertama 

TPA  = Taman Pendidikan Al-Qur‟an 

PAI  = Pendidikan Agama Islam 

RI  = Republik Indonesia 

KKM  = Kriteria Ketuntasan Minimal 

SKI  = sejarah Kebudayaan Islam 

SMK  = Sekolah Menengah kejuruan 

TK  = Taman Kanak-kanak 

CBSA  = Cara Belajar Siswa Aktif 

BKPRMI = Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia 

MTs  = Madrasah Tsanawiyah



 

xvii 

 

ABSTRAK 

Nama : Nur Ibnu Wahid 
NIM : 20100116133 
Jurusan : Pendidikan Agama Islam 
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 
Judul : Pengaruh Keadaan Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi 

Belajar Peserta Didik di Madrasah Raudhatul Jannah 
Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan latar belakang ekonomi 

orang rua peserta didik, 2) mendeskripsikan motivasi belajar peserta didik 3) 

menganalisis pengaruh keadaan ekonomi keluarga ditinjau dari penghasilan dan 

pengeluaran keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik Madrasah Raudhatul 

Jannah Kabupaten Muna barat Sulawesi Tenggara.  

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode ex pst facto. 

Responden pada penelitian ini adalah peserta didik. Pengumpulan data 

menggunakan instrumen angket yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif 

dan inferensial dengan melakukan uji F. 

Berdasarkan analisis statistik deksriptif, dapat disimpulkan bahwa: 1) 

keadaan ekonomi keluarga peserta didik berada pada kategori cukup dengan 

persentase 86,79%, 2) motivasi belajar peserta berada pada kategori cukup dengan 

persentase 69,82%, 3) Nilai R Square (R
2
) = 0,185 yang diperoleh menunjukkan 

nilai koefisien determinasi yang mengandung pengertian bahwa pengaruh keadaan 

ekonomi peserta didik terhadap motivasi belajar adalah 18,5% (didapat 0,185 x 

100%), Artinya, keadaaan ekonomi peserta didik berkonstribusi sebesar 18,5% 

terhadap motivasi belajar, sedangkankan sisanya sebanyaknya 81,5% dipengaruhi 

oleh variabel lain. diketahui nilai thitung adalah 2,430, sedangkan nilai ttabel untuk α 

= 0,05 dan db = 53 adalah 0,2241. Karena thitung > tabel maka  H0 ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara keadaan ekonomi 

peserta didik terhadap motivasi belajar peserta didik. 

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah bagi anak jangan jadikan 

ekonomi keluarga anda menjadi penghalang dalam mencari ilmu tetapi jadikan 

kondisi itu dengan motivasi yang kuat. Karna dengan ilmu pengetahuan anda bisa 

membahagiakan keluarga, bagi orang tua Jangan jadikan cambuk ekonomi 

keluarga yang berimbas pada anak karna itu akan mempengaruhi semangatnya 

dalam belajar. Orang tua harusnya selalu memberikan semangat dan memberikan 

pemahaman kepada anaknya tentang pentingnya menuntut ilmu, bagi Guru harus 

selalu memotivasi peserta didik apapun latar belakangnya dan tidak membeda-

bedakan peserta didiknya 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan 

kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Disebut dengan kata 

education yang dalam bahasa Indonesia disebut edukasi.
1
  

Adapun pengertian pendidikan secara umum, adalah pendidikan dapat 

diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau 

untuk kemajuan yang lebih baik. Pendidikan dapat mengembangkan karakter 

melalui berbagai macam kegiatan, seperti penanaman nilai, pengembangan budi 

pekerti, nilai agama, pembelajaran dan pelatihan nilai-nilai moral, dan lain 

sebagainya.
2 

Jadi, dari penjelasan di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa, Pendidikan adalah suatu langkah dalam memperoleh informasi terkait 

pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok atau individu yang 

diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui pengajaran, 

pelatihan dan penelitian. Melalui pendidikan atau edukasi, kelompok masyarakat 

atau induvidu dapat mengubah kondisi taraf hidup, tatanan masyarakat dalam 

lingkungan keluarga, masyarakat dan negara.  Pendidikan atau edukasi itu sendiri 

tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak adanya kesadaran dari individu 

                                                           

1Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam (Ed. 1, Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 

2018), h. 5-6.  

2Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam, h. 6.   
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atau masyarakat untuk mengubah  tatanan keluarga, masyarakat, dan negara, 

menuju arah yang lebih baik tanpa adanya penanaman nilai, pengembangan budi 

pekerti, nilai agama, pembelajaran dan pelatihan nilai-nilai moral.  

Sedangkan pengertian ekonomi secara umum adalah, “sebuah bidang 

kajian ilmu yang berhubungan tentang pengurusan sumber daya material 

individu, masyarakat, dan negara umtuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan 

manusia. Karena itulah, ekonomi merupakan salah satu ilmu yang berkaitan 

dengan tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

yang berkembang dengan sumber daya yang ada melalui kegiatan konsumsi, 

produksi dan distribusi”.
3
  

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dan ekonomi 

merupakan perumpamaan antara siang dan malam, rotasi bumi yang 

memungkinkan adanya kehidupan dibumi, pendidikan dan ekonomi adalah hal 

yang berkaitan, dengan managemen ekonomi yang baik serta kualitas pendidikan 

yang didapatkan, hal ini dapat  mempengaruhi pola pendidikan yang akan diraih 

oleh peserta didik dalam meraih kesuksesannya dimasa yang akan datang.  

Pendidikan melibatkan keluarga, masyarakat dan pemerintah. Orang tua 

dalam lingkungan keluarga, merupakan orang yang paling berwenang dan 

bertanggung jawab terhadap anaknya untuk memberikan penyuluhan dan 

bimbingan. Islam dengan ajarannya yang lurus dan abadi memerintahkan kepada 

mereka untuk membimbing anak mereka untuk berakhlak mulia dengan penuh 

kasih sayang dan lemah lembut.
4
  

                                                           
 3Muklis, Didi Suardi, Pengantar Ekonomi Islam (Ed. 1, Cet. I; Surabaya: CV. Jakad 

Media Publishing, 2020), h. 54.  

4Akilah Mahmud, Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam (Makassar: Alauddin 

University Press, 2012), h. 170. 
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Sebagaimana Luqman mendidik anaknya dengan penuh kelembutan 

hingga namanya pun diabadikan Allah dalam QS Luqman/31:13.  

 

رْكَ لَ  ِ اۗىَِّ الشِّ بٌُيََّ لَِ تشُْرِكْ باِلّلّ  َٗ ي  َٖ وَُوَُ يعَِظُ يُ لِِبٌِْ عَظِيْن  ظلُْن  وَاذِْ قاَهَ لقُْو   

Terjemahnya:  

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 
memberi pelajaran kepadanya:“Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar”.

5
 

Ayat di atas memberitahukan kita bahwa Luqman adalah orang tua yang 

mendidik anaknya dengan penuh kasih saying dan kelumbutan. Luqman 

memberikan pembelajaran kepada anaknya dari bagaimana seorang manusia 

menempatkan diri sebagai seorang hamba dan kemudian meposisikan diri sebagai 

pemimpin di muka bumi. 

Keluarga yang memiliki keseimbangan dalam dimensi kedekatanya adalah 

keluarga yang masing-masing anggotanya memiliki rasa ketertarikan (connected) 

terhadap keluarga maupun kemandirian (independent) dari keluarganya. 

Sedangkan keluarga dengan adaptabilitas yang seimbang, mampu 

mempertahankan stabilitas walaupun membuka diri terhadap perubahan-

perubahan yang ada, Keluarga yang seimbang dapat pula mengalami perubahan-

perubahan yang ada. Keluarga yang seimbang dapat pula mengalami keadaan 

yang ekstrim saat mengalami stress akibat tuntutan-tuntutan yang ada, sejalan 

dengan perkembangan setiap anggota keluarga. Studi Baskin, Quintana, dan 

Slaten (2014) menyebutkan bahwa keharmonisan keluarga sangat membantu 

induvidu meliwati masa-masa sulit ketika menjalani proses belajar. Orang tua 

dan anggota keluarga dapat memberikan dukungan agar stress yang dialami 

                                                           
5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT Syamil Cipta 

Media, 2004), h. 560. 
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siswa tidak mengganggunya dalam belajar.
6
 Selain daripada masalah 

keharmonisan keluarga, masalah pemenuhan kebutuhan pokok keluarga dan 

kebutuhan sekolah anak, juga dapat mempengaruhi proses belajar anak disekolah.  

Hal yang paling mendasar dalam perkembangan anak adalah lingkungan 

tempat tinggal siswa. Untuk bisa berkembang siswa juga harus diberikan arahan 

dan bimbingan dalam belajar agar dapat terdorong untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan dan bisa belajar dengan baik, serta alternatif dalam 

memecahkan kesulitan belajar, Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada 

seseorang agar mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki mengenai dirinya 

sendiri, mengatasi persoalan-persoalan sehingga dapat menentukan jalan 

hidupnya serta bertanggung jawab tanpa bergantung dengan orang lain.
7 

Kasus yang banyak ada di publik adalah anak yang orang tuanya memiliki 

latar belakang ekonomi yang berada dibawah garis kemiskinan biasanya memiliki 

motivasi belajar yang tinggi, hal ini juga berbanding dengan pemberian kata-kata 

motivasi atau semangat dalam mendorong anak agar belajar dengan giat supaya 

menjadi insan yang berguna dan sukses di kemudian hari. Interaksi ini sendiri 

sangat dibutuhkan untuk membangun pola pikir anak sejak dini agar terbangun 

motivasi dalam dirinya agar sekalipun berada di keadaan yang kurang untuk terus 

maju.  

Belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. 

Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif induvidu 

                                                           
6Seto Muliyadi, dkk, Psikologi Pendidikan (dengan Pendekatan Teori-Teori Baru dalam 

Psikologi), (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h. 194. 

7Purwotrisarto, Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah Jilid I (Jakarta: PT. Gunung Mulia, 

1985), h. 12.  
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sehingga tingkah lakunya berkembang.
8
 Motivasi yang berhubungan dengan 

kebutuhan, motif, dan tujuan sangat mempengaruhi kegiatan dan hasil belajar. 

Motivasi adalah penting bagi proses belajar, karena motivasi menggerakan 

organisme, mengarahkan Tindakan, serta memilih tujuan belajar yang dirasa 

paling berguna bagi kehidupan induvidu.
9
 Dari penjelasan ini dapat dipahami 

bahwa peran motivasi adalah faktor yang dapat memberikan dampak bagi proses 

perkembangan anak dalam pembelejarannya di kehidupan sehari-hari.  

Keberhasilan dalam proses belajar peserta didik memiliki beberapa faktor 

yang mempengaruhinya, baik faktor eksternal maupun internal. Menurut Slameto 

faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

Adapun faktor internal ini meliputi: faktor jasmani dan faktor psikis, sedangkan 

faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar induvidu, meliputi: faktor  

keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga adalah salah 

satu faktor yang penting dalam mempengaruhi proses belajar peserta didik, 

karena di dalam keluargalah anak belajar untuk pertama kalinya.
10

 Terdapat 6 

faktor dalam keluarga yang mempengaruhhi pencapaian hasil belajar anak, yaitu: 

1). Cara orang tua mendidik, 2). Relasi antara anggota keluarga, 3). Suasana 

rumah, 4). Keadaan ekonomi keluarga, 5). Pengertian orang tua, 6). Latar 

belakang kebudayaan.
11 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 10 November 2020 di Madrasah 

Raudhatul Jannah Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara menunjukan bahwa 

                                                           
8Wasty Soermanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Rineke Cipta, 2003), h. 104 

9Wasty Soermanto, Psikologi Pendidikan, h. 121. 

10Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2013), h. 54. 

11Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi (Jakarta: PT Rineka Citpta, 

2013), h. 60-64.    
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dari 105 peserta didik yang ada, sekitar 2/3 peserta didik disana mempunyai latar 

belakang ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Namum 

dibalik itu semua para peserta didik dilihat antusias mengikuti proses belajar 

mengajar, ada juga yang bersikap biasa-biasa saja pada saat menerima penjelasan 

yang diberikan oleh guru.  

Dari hasil wawancara dengan salah satu guru di Madrasah Raudhatul 

Jannah Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara, yaitu ibu Mardina Hal pada 

tanggal 12 November 2020 maka diperoleh informasi bahwa penghasilan orang 

tua menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat motivasi belajar 

peserta didik. Menurutnya masing-masing peserta didik memiliki motivasi 

belajar yang ada pada diri mereka sendiri contohnya, peserta didik tersebut 

mempunyai keingin belajar yang besar, hal ini terbukti dengan tak jarangnya para 

peserta didik meraih prestasi yang baik dalam ruang kelas dan juga prestasi diluar 

ruangan kelas. Hal ini membuat mereka bangga dan keluarga mereka turut 

senang atas pencapaian yang para peserta didik ini raih, keluarga mereka 

berharap atas pencapaian yang peserta didik ini raih, mereka punya masa depan 

yang cerah baik untuk mengankat nama induvidu mereka atau nama serta derajat 

keluarga mereka dimasa yang akan datang. Akan tetapi terdapat diantara peserta 

didik yang mempunya motivasi belajar namun para peserta didik ini terhalang 

oleh fasilitas yang kurang memadai atau tidak mampu disiapkan oleh orang tua 

peserta didik, sehingga tidak jarang Sebagian siswa berfikir untuk tidak mau lagi 

melanjutkan sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi, dan memilih untuk 

membantu keluarga dirumah untuk membantu ekonomi keluarga. Ada juga 

beberapa peserta didik yang orang tuanya mampu namun tidak terlihat serius 

dalam menerima pelajaran. Hal ini dapat dilihat dari sifat yang menunjukan 
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kurang bersemangatnya dalam menerima pembelajaran dikelas sedang 

berlangsung dan juga sifat acuh tak acuh peserta didik.  

Oleh karena itu, melihat kesenjagan yang terjadi dilapangan dan 

ditunjukan oleh para peserta didik tersebut, penelitik tertarik melakukan 

penelitian untuk mengetahui realitas pengaruh penghasilan orang tua terhadap 

motivasi belajar peserta didik. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti 

memilih judul "Pengaruh Keadaan Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam pada Peserta Didik di Madrasah Raudhatul Jannah 

Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara” 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut di atas, dijelaskan bahwa 

peneliti ingin mengungkapkan masalah-masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana gambaran latar belakang ekonomi orang tua peserta didik 

Madrasah Raudhatul Jannah Kabupaten Muna barat? 

2. Bagaimana bentuk motivasi belajar peserta didik Madrasah Raudhatul 

Jannah Kabupaten Muna barat?  

3. Bagaimana pengaruh keadaan ekonomi keluarga ditinjau dari penghasilan 

dan pengeluaran keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik Madrasah 

Raudhatul Jannah Kabupaten Muna barat? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap jawaban atas 

submasalah yang membutuhkannya. Tujuannya adalah untuk member ikan arah 

yang jelas bagi peneliti yang berupa melakukan verifikasi terhadap kesahihan dan 
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kesalahan suatu teori.
12

  Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh 

Keadaan Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik di 

Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Jannah Kabupaten Muna Barat Sulawesi 

Tenggara. 

D. Definisi Operasional Variabel  

Untuk menhindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul 

skripsi “Pengaruh Keadaan Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Belajar Peserta 

Didik di Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Jannah Kabupaten Muna Barat 

Sulawesi Tenggara”, maka diperlukan definisi operasional. Definisi operasional 

diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan pembaca dalam menafsirkan 

variabel-variabel dalam judul.
13

  

1. Pendapatan Orang Tua 

Pendapatan orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penghasilan orang tua peserta didik Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Jannah 

Kab. Muna. Provinsi Sulawesi Tenggara Adapun indicator dari penghasilan orang 

tua yaitu:  

a. Pendapatan Orang Tua: 

1) Pendapatan orang tua  

2) Pengeluaran keluarga  

3) Perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran keluarga  

 

                                                           
12Muljono Damopolii, dkk., Pedoman Penulisan Karya Tulis UIN Alauddin Makassar 

(Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 12. 

13Universitas Islam Negeri Alauddin, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, 

Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 

13. 



9 

 

 

 

b. Tanggungan dalam keluarga  

1) Kebutuhan pokok keluarga  

2) Kebutuhan sekolah anak  

2. Motivasi Belajar 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, 

pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Aspek 

pada dorongan internal biasa disebut dengan motivasi berprestasi. Hal ini 

mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Indikator 

motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Adanya kemauan dan keingingan berhasil. 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

d. Adanya penghargaan dalam belajar. 

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan 

seorang siswa dapat belajar dengan baik.
14 

E. Kajian Pustaka 

Tujuan dari kajian pustaka ini ialah untuk mengetahui dan menunjukkan 

perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan hasil penelitian yang sudah 

ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis berkaitan dengan topik yang 

                                                           
14Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), h. 23.   
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akan diteliti, terdapat beberapa litelatur yang akan membahas tentang pengaruh 

keadaan ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar termasuk karya tulis ilmiah 

yang relevan dengan judul skripsi ini.  

1. Skripsi yang ditulis oleh Atin Setiasih dengan judul skripsi “Pengaruh 

Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Siswa di MI 

Muhammaadiyah Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap”, 2017. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada pengaruh kondisi sosial 

ekonomi keluarga terhadap prestasi belajar siswa, atau bisa dikatakan 

pengaruhnya sangat kecil yaitu hanya sebesar 3,9%. Hal tersebut 

kemungkinan disebabkan adanya faktor lain yang pengaruhnya lebih besar 

yaitu sebesar 96,1% selain dari kondisi social ekonomi keluarga, 

diantaranya seperti: perhatian orang tua, motivasi dari orang tua, serta 

karakteristik peserta didik dan lain sebagainya.
15

 Persamaan penelitian ini 

terletak pada variabel pertama penelitian yakni pengaruh kondisi ekonomi 

keluarga, Adapun perbedaan dengan penelitian ini ada pada variabel 

selanjutnya, penelitian sebelumnya berfokus kepada prestasi belajar peserta 

didik sedangkan penelitian ini berfokus terhadap motivasi belajar peserta 

didik serta studi kasus dilakukan di MI (Madrasah Ibtidaiyah) sekangkan 

penelitian yang penulis lakukan adalah di MTs (Madrasah Tsanawiyah). 

2. Skripsi yang ditulis oleh Wurdiyanti Yuli Astuti yang berjudul “Pengaruh 

Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Minat Belajar Siswa SMK YPKK 3 

SLEMAN”, 2016. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Tingkat 

Pendidikan ayah tidak berpengaruh terhadap minat belajar siswa: 2) 

                                                           
15Atin Setiasih, “Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa di MI Muhammaadiyah Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap”, Skripsi 

(purwokerto: program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah jurusan pendidikan madarasah 

fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan institut agama islam negeri purwokerto, 2017). 
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Tingkat Pendidikan ibu berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

belajar siswa; 3) Pendapatan keluarga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat belajar siswa; 4) Kepemilikan asset rumah tangga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat belajar siswa; 5) Tingkat 

pemenuhan kebutuhan/pengeluaran keluarga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat velajar siswa; 6) Kontribusi seluruh variabel 

bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 68,06%. Sisanya sebesar 

31,94% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
16

 Persamaan penelitian 

ini adalah terkait Pengaruh keadaan ekonomi keluarga. Adapun perbedaan 

dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel 

selanjutnya, penelitian sebelumnya membahas tentang minat belajar 

peserta didik dengan kondisi sosial ekonomi keluarga berdasarkan 

pendidikan orang tua, sedangkan penelitian ini berfokos kepada motivasi 

belajar peserta didik berfokus pada latar belakang kondisi ekonomi 

keluarga ditinjau dari penghasilan dan pengeluaran keluarga serta studi 

kasus dilakukan di SMK (sekolah menengah kejuruan) sedangkan 

penelitian ini dilakukan adalah di MTs (Madrasah Tsanawiyah). 

3. Jurnal yang ditulis oleh Siti Nasirotun yang berjudul “Pengaruh Kondisi 

Ekonomi dan Pendidikan Orang Tua terhadap Motivasi Melanjutkan 

Pendidikan Tinggi pada Siswa SMK Kartika Aqasa Bhakti Semarang”, 

2016. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengujian hipotesis antara 

kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi melanjutkan 

Pendidikan ke perguruan tinggi diperoleh hasil t hitung = 12,068 t table = 

1,663, maka Ho di tolak dan H1 diterima yang berarti bahwa hipotesis ada 

                                                           
16Wurdiyanti Yuli Astuti, “Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Minat 

Belajar Siswa SMK YPKK 3 SLEMAN”, Skripsi (Sleman: Jurusan Pendidikan Ekonomi Fak. 

Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016). 
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pengaruh antara kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi 

melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa SMK Kartika 

Aqasa Bhakti Semarang terbukti. Hasil pengujian hipotesis antara 

Pendidikan orang tua terhadap motivasi melanjutkan Pendidikan ke 

perguruan tinggi diperoleh hasil t hitung = 2,032 t table = 1,663, maka Ho 

ditolak dan H1 diterima yang berarti hipotesis bahwa ada pengaruh antara 

pendidikan orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi pada siswa SMK Kartika Aqasa Bhakti Semarang 

terbukti. Dari Analisa data dapat diperoleh nilai F hitung = 358,757 F table 

= 3,11. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh antara kondisi ekonomi orang 

tua dan pendidikan terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi pada siswa SMK Kartika Aqasa Bhakti Semarang.
17

 

Persamaan penelitian ini adalah terkait pengaruh keadaan ekonomi 

keluarga yang membahas tentang pendapatan dan pengeluaran keluarga. 

Adapun perbedaan dalam penelitian sebelumnya berfokus tentang motivasi 

melanjutkan pendidikan tinggi ke perguruan tinggi, sedangkan penelitian 

ini berfokus tentang motivasi belajar peserta didik serta studi kasus 

dilakukan di SMK (sekolah meneggah kejuruan) sedangkan penelitian ini 

dilakukan adalah di MTs (Madrasah Tsanawiyah. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati Wulandari yang berjudul, Pengaruh 

Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Siswa di 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Hamidiyah” Program Studi 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017. Hasil penelitian ini 

                                                           
17Siti Nasiruton, Pengaruh Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Orang Tua Terhadap 

Motivasi Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi pada Siswa SMK Kartika Aqasa Bhakti 

Semarang, Jurnal article. Ekonomi IKIP Veteran Semarang. 2013. 
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menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara 

pengaruh status social ekonomi orang tua terhadap motivasi belajar siswa 

di madrasah Aliyah pondok pesantren Al-Hamidiyah, depok. Hasil ini 

ditunjukkan pada nilai sig sebesar 0,001 pada koefisien regrerasi lebih kecil 

dari nilai probabilitas (0,001 0,05) dengan pengujian hipotesis juga dapat 

ditunjukan bahwa t hitung > t tabel atau ditafsirkan dengan nilai 3,620 > 2,036 

maka dalam penelitian Ha = diterima dan Ho = ditolak. Hal ini menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara status social 

ekonomi orang tua terhadap motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Dengan demikian peningkatan motivasi 

belajar siswa dipengaruhi oleh status sosial ekonomi orang tua.
18

 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mencari pengaruh dan untuk 

meneliti penghasilan orang tua dan Motivasi belajar. Adapun perbedaan 

dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan adalah status social 

ekonomi yang didalamnya mencakup pekerjaan dan penghasilan orang tua 

sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan hanya menyangkut tentang 

penghasilan orang tua serta studi kasus peneliti sebelumnya dilakukan di 

MA (Madrasah Aliyah) sedangkan peneliti yang akan penulis lakukan 

adalah di MTs (Madrasah Tsanawiyah) 

5. Jurnal yang ditulis oleh Heldie Bramantha dan Dodik Eko Yulianto yang 

berjudul, “Pengaruh Kondisi Ekonomi Orang Tua Terhadap Motivasi 

Belajar Pada Siswa Sekolah Dasar” Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, FKIP Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2020. 

                                                           
18Rahmawati Wulandari, “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Motivasi 

Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Hamidiyah”, Skripsi (Jakarta, Jurusan 

Pendidikan ilmu Pengetahuan Sosial Fak Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2017).  
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Hasil Penelitian menunjukan bahwa tingkat kondisi ekonomi orang tua 

tinggi sebesar 40,9% dengan responden 9 siswa, sedang sebesar 50% 

dengan responden 11 siswa, dan rendah sebesar 9,1% dengan responden 2 

siswa. Pengaruh Kondisi Ekonomi Orang Tua terhadap motivasi belajar 

memberikan sumbangan sebesar 59,7% dengan t = 5,447 dan nilai 

signifikansi 0,000, sedangkan sumbangan sebesar 40,3% dipengaruhi 

variabel lain di luar penelitian ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Kondisi Ekonomi Orang Tua 

terhadap motivasi belajar siswa SD Negeri 3 Mangaran Kecamatan 

Mangaran Kabupaten Situbondo.
19

 Persamaan penelitian ini adalah terkait 

variabel pengaruh kondisi ekonomi keluarga, namun dalam penelitian 

sebelumnya lebih berfokus tentang status dan kedudukan ekonomi keluarga 

dari segi pendapatan, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada 

pendapatan serta pengeluaran keluarga yang menggambarkan kondisi 

ekonomi keluarga yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik.  

Dari berbagai litelatur di atas, yang menjadi kesamaan dengan  penelitian 

yang akan diteliti terletak pada bagaimana kondisi ekonomi keluarga itu sendiri, 

dan perbedaannya terletak pada pembahasan pendidikannya, jika pendidikan di 

atas terfokus pada pendidikan umum maka dalam penelitian ini lebih mengarah 

ke pendidikan Agama Islam. Disesuaikan dengan judul draf dan rumusan 

masalah. 

 

 

                                                           
19Heldie Bramantha dan Dodik Eko Yulianto, “Pengaruh Kondisi Ekonomi Orang Tua 

Terhadap Motivasi Belajar Pada Siswa Sekolah Dasar”, Universitas Abdurachman Saleh 

Situbondo, Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 1 (2020): h. 38. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam pembahasan masalah ini adalah :  

a. Untuk mendeskripsikan kondisi keluarga melalui penghasilan orang tua 

peserta didik Madrasah Raudhatul Jannah Kabupaten. Muna Barat Sulawesi 

Tenggara.  

b. Untuk mendeskripsikan bentuk motivasi belajar peserta didik Madrasah 

Raudhatul Jannah Kabupaten. Muna Barat Sulawesi Tenggara. 

c. Untuk menganalisis pengaruh penghasilan orang tua terhadap motivasi belajar 

peserta didik Madrasah Raudhatul Jannah Kabupaten. Muna Barat Sulawesi 

Tenggara. 

2.  Kegunaan Penelitian  

 Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Secara Teoritis  

1) Agar menjadi bahan referensi dalam dunia Pendidikan lebih khususnya 

bidang psikologi Pendidikan, yakni mengenai pentingnya mengetahui 

pengaruh keadaan ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar peserta 

didik.  

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan data ilmiah 

di bidang pendidikan yang kemudian dapat dijadikan referensi dan acuan 

penelitian khususnya di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 
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b. Secara Praktis  

1) Bagi Peserta didik, sebagai bahan acuan dalam memotivasi diri terlepas dari 

berbagai macam keaadaan ekonomi yang dihadapi peserta didik, untuk terus 

maju dalam menghadapi tantangan kehidupan.   

Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan dijadikan bekal kelak 

ketika sudah menjadi pendidik untuk menerapkan pendidikan karakter kepada 

peserta didik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kondisi Ekonomi Keluarga 

Menurut Fadian Ra’id Hisyam dalam skripsinya, sosial ekonomi adalah 

segala sesuatu hal yang berhubungan dengan tindakan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat, keadaan sosial ekonomi orang berbeda-beda. Ada yang memiliki 

sosial ekonomi yang rendah dan ada pula yang memiliki sosial ekonomi yang 

tinggi. Keadaan sosial ekonomi dapat juga dikatakan sebagai suatu keadaan atau 

kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang di suatu posisi 

tertentu, misalnya pemberian pekerjaan.1
   

Menurut peneliti keadaan sosial ekonomi adalah keadaan suatu keluarga dengan 

segala penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu keluarga dikatakan 

memiliki sosial ekonomi yang rendah ketika penghasilan yang dimiliki tidak cukup 

untuk kebutuhan sehari-harinya dan sebaliknya, suatu keluarga dikatakan memiliki 

sosial ekonomi yang tinggi ketika penghasilan yang dimiliki cukup atau melebihi dari 

keperluan sehari-harnya. 

Penghasilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pebuatan 

(cara, proses) menghasilkan atau bisa disebut dengan pendapatan, yaitu 

perolehan (uang yang diterima dan sebagainya).
2
 Penghasilan juga bisa berarti 

sesuatu yang dihasilkan melalui usaha yang dilakukan dalam hal ini berupa 

                                                           
1Fadian Ra‟id Hisyam, “Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua dan Lingkungan 

Teman Sebaya Terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa 

Kelas X IPS dan XI IPS SMA N 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun Ajaran 2016/207”, 

jurnal skripsi(Yogyakarta, program studi pendidikan ekonomi fakultas ekonomi universitas 

ekonomi Yogyakarta, 2018) h. 30.  

2Alwi Hasan, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta Balai Pustaka, 2005), h. 725. 
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materi (uang) untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, baik kebutuhan itu 

bersifat kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Orang tua adalah ayah, ibu 

kandung, orang yang dianggap tua (cerdik, pandai ahli, dan sebagainya), orang 

yang dihormati (disegani) di kampung, tertua.
3
   

Orang tua adalah orang pertama yang berpengaruh dalam proses 

pembentukan kepribadian seorang anak. Orang tua adalah sumber pertama 

seorang anak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan. Orang tua juga diharapkan 

mengetahui bagaimana tanggung jawab yang akan mereka hadapi terkait 

mendidik anak-anaknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Luqman/3!:17 

ٌْنَرِ وَاصْبرِْ  ًََْ عَيِ الْوُ و َ وَأْهُرْ باِلْوَعْرُوْفِ وَا ل  بٌُيََّ اقَنِِ الصَّ ي هَ  ي  للَِ آ عَل  اصََابلََۗ اىَِّ ذ 

 هِيْ عَسْمِ الِْهُُوْرِ 

Terjemahnya : 

Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang 

makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah 

terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk 

urusan yang (harus) diutamakan.
4
 

 Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua dibebankan atas 

kewajiban untuk mendidik anak-anaknya sebagai hal yang diutamakan. 

Konsekunsi dari mendidik anak ini akan dikemudian hari terlihat dari sifat dan 

akhlak anak terhadap pergaulannya dilingkungan dan pengetahuannya tentang 

pendidikan agama. Selain itu, orang tua juga memiliki kewajiban untuk 

                                                           
3Alwi Hasan, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 688. 

4Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Syamil Cipta 

Medis, 2004), h. 134.  
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memenuhi kebutuhan anak-anaknya baik kebutuhan itu bersifat kebutuhan 

biologis anak maupun kebutuhan psikis anak.  

 Sophia Azhar menjelaskan tentang peranan orang tua yang terdiri dari 

peranan ibu dan ayah:  

 

1. Peran ibu  

Peran seorang ibu lebih dominan dalam mendidik anak-anaknya pada 

tahun-tahun pertama pasca kelahiran dibandingkan dengan peran seorang ayah. 

Hal ini disebabkan karena keberadaan ibu yang lebih banyak di rumah dan lebih 

sering berinteraksi dengan anak-anaknya. Rasa kasih sayang ibu terhadap anak 

juga terasa lebih besar daripada ayah sehingga ikatan batinnya terhadap anak 

juga lebih kuat daripada ikatan batin seorang ayah terhadap anaknya.
5
  

Menurut peneliti ibu orang tua adalah pendidikan pertama dalam 

kehidupan seseorang, khususnya ibu. Seorang ibu adalah pendidik dari segi 

akhlak atau prilaku anak yang dimana secara psikologi anak akan lebih 

mendengar ibu dan mencontoh seorang ibu. 

2. Peran Ayah  

Banyak diantara para ayah yang memiliki persepsi bahwasanya 

pendidikan anak menjadi tanggungjawab ibu dari anak-anak. Mereka 

beranggapan bahwa tugas seorang ayah hanyalah memberikan nafkah untuk 

memenuhi kebutuhan hajat anak dan isterinya saja. Karena persepsi dan 

anggapan yang salah inilah, tidak jaran kita mendapatkan begitu banyak orang 

tua laki-laki yang menghabiskan waktunya di luar rumah, baik untuk bekerja 

maupun berkumpul dengan rekan-rekannya. Kita sering menemukan seorang 

ayak yang ketika Kembali ke rumah lebih senang menghabiskan waktunya 

                                                           
5Sophia Azhar, Meningkatkan Potensi Moral dan Spriritual Anak: Panduan Mendidik 

Anak Usia Pra Sekolah (Cet. 1; Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2019), h 15-16.  
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seorang diri di dalam kamar dan meminta kepada isterinya agar anak-anak tidak 

mengganggu tidurnya. 

Sebenarnya, seorang ayah memiliki peran dalam mendidik anak-anaknya 

sebagaimana seorang ibu. Peran ayah dalam mendidik anak bisa dimulai dari hal-

hal yang ringan sejak anak berusia dua atau tiga bulan. Peran ayah dalam 

mendidik anak terus bertambah seiring dengan tumbuh dan berkembangnya anak 

menjadi dewasa. Apalagi jika ibu akan melahirkan anak berikutnya. Pada saat 

itu, seorang anak harus didekatkan kepada bapaknya untuk memperkecil rasa 

cemburu sang anak kepada adiknya yang akan lahir.
6
  

Menurut peneliti tugas dari seorang ayah selain sebagai penafkah ayah jua 

bertugas mengamati dan menasehati anak untuk tetap berada dijalan yang baik. 

Ibu akan memberikan contoh mana yang baik dan tidak sedangkan ayah akan 

memastikan dia tetap di jalan yang baik. 

Peran kedua orang tua sebenarnya lebih kepada Kerjasama antara 

keduanya dalam membina pendidikan anak, pada usia dini ibu memiliki peran 

yang sama dengan ayah yang mana mengajarkan anaknya tentang kasih sayang. 

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua 

orang tua terhadap anak antara lain sebagai berikut: 

a) Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan 

alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan 

perawatan, agar ia hidup secara berkelanjutan.  

                                                           
6Sophia Azhar, Meningkatkan Potensi Moral dan Spriritual Anak :Panduan Mendidik 

Anak Usia Pra Sekolah, h 21-22. 
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b) Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun 

rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat 

membahayakan dirinya.  

c) Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa ia mampu berdiri 

sendiri dan membantu orang lain (hablum minan nas) serta melaksanakan 

kehalifahannya.  

d) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan 

agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim. 

Tanggung jawab ini dikategorikan juga sebagai tanggung jawab Allah.
7
 

Penhasilan orang tua sangat mempengaruhi keadaan ekonomi keluarga. 

Keadaan ekonomi ini sangat berpengaruh pada motivasi belajar anak dan mampu 

membuat anak kesulitan dalam belajar. Ataupun berhasil dalam proses 

belajarnya. Keadaan ekonomi keluarga digolongkan dalam yaitu:  

3. Ekonomi yang kurang/miskin 

Keadaan ini menimbulkan: 

a) Kurangnya alat-alat belajar 

b) Kurangnya biaya yang disediakan oleh orang tua 

c) Tidak mempunyai tempat belajar yang baik. 

Keadaan peralatan sperti pensil, tinta, penggaris, buku tulis, buku 

pelajaran, jangka, dan lain-lain akan membantu kelancaran dalam belajar. 

Kurangnya alat-alat itu akan menghambat kemajuan belajar anak.
8
 

                                                           
7Fuad Ikhsan, Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 64.  

8Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1991), h. 83. 
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Faktor biaya merupakan faktor yang sangat penting karena belajar dan 

kelangsungannya sangat memerlukan biaya, Misalnya untuk membeli alat-alat, 

uang sekolah dan biaya lainnya. Maka keluarga yang kuran/miskin akan merasa 

berat untuk mengeluarkan biaya yang bermacam-macam itu, karena keuangan 

dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan anak sehari-hari. Lebih-lebih keluarga 

itu dengan banyak anak, maka hal ini akan merasa lebih sulit lagi. Keluarga yang 

kuran/miskin juga tidak dapat menyediakan tempat untuk belajar yang memadai, 

dimana tempat belajar itu merupakan salah satu sarana terlaksanannya belajar 

secara efisien dan efektif.  

4. Ekonomi yang berlebihan (kaya) 

Keadaan ini sebaliknya dengan keadaan yang pertama, dimana ekonomi 

keluarga melimpah ruah. Mereka akan menjadi segan belajar karena ia terlalu 

banyak bersenang-senang. Mungkin juga ia dimanjakan oleh orang tuanya, orang 

tua tidak tahan melihat anaknya belajar dengan bersusah payah. Keadaan yang 

seperti ini dapat menghambat kemajuan beljar anak. Tapi keadaan seperti ini 

juga mampu meningkatkan motivasi belajar pserta didik karena terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan belajarnya. Mulai dari alat-alat belajarnya sampai tempat 

belajar yang nyaman. 

B. Motivasi Belajar 

Motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat diartikan sebagai 

daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktifitas-

aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan.
9
 Menurut Sumadi Suryabrata yang 

                                                           
9Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011), h. 71.  
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dikutip oleh Djaali, motivasi diartikan sebagai keadaan yang terdapat dalam diri 

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktifitas tertentu guna 

pencapaian suatu tujuan.10
 

  Fungsi motivasi menurut Sardiman:  

1. Moendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2. Menentukan arah perbuatan, yakni kea rah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
11

 

Belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, efektif, dan 

psikomotor.12
 

Belajar merupakan proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku peserta 

didik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar itu sendiri dan salah 

satunya adalah faktor motivasi yang berfungsi sebagai usaha dalam pencapaian 

prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam proses belajar akan mendapatkan 

hasil baik pula. Dengan kata lain, jika ada usaha yang tekun serta dilandasi 

                                                           
10Djali, Psikologi Pendidikan (Cet. Ke 3; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 101.  

11Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 85.  

12Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 13. 
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dengan motivasi yang kuat, maka seseorang yang belajar akan dapat 

menghasilkan prestasi yang baik. Misal, penilaian secara kontinu akan 

mendorong peserta didik untuk belajar, karena setiap anak memiliki 

kecenderungan untuk memperoleh hasil yang baik. Di samping itu, para siswa 

selalu mendapat tantangan dan masalah yang harus di hadapi dan di pecahkan, 

sehingga mendorongnya belajar lebih teliti dan seksama.13
 

Dalam kegiatan belajar terjadi perubahan perilaku yaitu, belajar 

merupakan suatu proses internal yang kompleks, yang terlibat dalam proses 

internal tersebut adalah yang meliputi unsur efektif, dalam matra afektif 

berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interes, apresiasi, dan penyesuaian perasaan 

social.14
 

Motivasi belajar adalah kekuatan-kekuatan atau tenaga yang memberikan 

dorongan kepada kegiatan murid.
15

 Motivasi belajar adalah sesuatu yang 

mendorong, menggerakkan dan mengarahkan siswa dalam belajar. Dalam 

kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak 

dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan pada arah kegiatan 

belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai.
16

 

                                                           
13Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 167-

168. 

14Dimyati, Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), h. 18-32. 

15Indra Kusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), h 176-

177. 

16Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 75. 
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Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 

umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Aspek pada 

dorongan internal biasa disebut dengan motivasi berprestasi. Hal ini mempunyai 

peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Indikator  motivasi 

belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

d. Adanya penghargaan dalam belajar. 

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seorang 

siswa dapat belajar dengan baik.
20

 

1. Unsur-unsur Motivasi Belajar 

Ada tiga unsur yang berkaitan dengan motivasi, yaitu sebagai berikut: 

a. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. Perubahan-

perubahan dalam motivasi timbul dari perubahan-perubahan tertentu di dalam 

sistem neuropisiologis dalam organisme manusia, misalnya karena terjadi 

perubahan dalam sistem pencernaan maka timbul motif lapar. 

b. Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan. Mula-mula merupakan 

ketegangan psikologis, lalu merupakan suasana emosi. Suasana emosi ini 

menimbulkan kelakuan yang bermotif. Perubahan ini mungkin bisa dan 

mungkin juga tidak, kita hanya dapat melihatnya dalam perbuatan. Contohnya, 

orang yang terlibat dalam suatu diskusi. Karena dia merasa tertarik pada 

                                                           
20Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) Cet. 

Ke 7, h. 23. 
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masalah yang akan dibicarakan maka suaranya akan timbul dan kata-katanya 

dengan lancar dan cepat keluar. 

c. Motivasi ditandai dengan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Pribadi yang 

bermotivasi mengadakan respons-respons yang tertuju ke arah suatu tujuan. 

Respons-respons itu berfungsi mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh 

perubahan energi dalam dirinya. Setiap respons merupakan suatu langkah ke 

arah mencapai tujuan, misalnya si A ingin mendapat hadiah maka ia akan 

belajar, bertanya, membaca buku, dan mengikuti tes. Oleh sebab itulah 

mengapa setiap manusia membutuhkan motivasi khususnya dalam 

kehidupan.
17

 

2. Jenis-jenis Motivasi Belajar 

Dalam membicarakan  jenis-jenis motivasi, dalam hal ini akan dilihat dari 

dua sudut pandang yaitu, motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang yang 

disebut “motivasi intrinsik” dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang 

yang disebut “motivasi ekstrinsik”. 

a. Motivasi Intrinsik  

Menurut Winkel, motivasi timbul dari dalam diri seseorang tanpa bantuan 

orang lain.
18 

Sedangkan menurut Syaiful Djamarah motivasi intrinsik adalah 

motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang.
19

 

b. Motivasi Ekstrinsik  

Menurut Syaiful Djamarah, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang 

aktif karena adanya rangsangan dari luar.
20

 

                                                           
17Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 106. 

18 Soemanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), t.h. 

19Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 

t.h. 125 
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Motivasi dapat dibedakan menjadi motivasi intrinsik  dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri 

individu tanpa adanya rangsangan dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah 

motivasi yang berasal dari luar misalnya pemberian pujian, pemberian nilai 

sampai pada pemberian hadiah dan faktor-faktor eksternal lainnya yang memiliki 

daya dorong motivasional.
21

 

Opini Kesimpulan Peneliti 

Dari tinjauan teoretis diatas peneliti berkesimpulan dengan opini bahwa 

banyak faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar seseorang termasuk 

keadaan ekonomi keluarganya. Dijaman sekarang banyak anak yang kurang baik 

dalam akhlak karna beberapa pengaruh seperti HP dan pergaulannya. Anak akan 

rusak mentalnya ketika mendapatkan bully atau di banding-bandingkan oleh 

temannya karna tingkat ekonomi yang rendah. Didalam lembaga formal seperti 

sekolah tugas guru untuk menasehati dan memberikan pemahaman yang baik dan 

yang buruk serta memberi tahu tentang kebaikan. Keadaan ekonomi keluarga ini 

menurut opini peneliti akan menjadi salah satu faktor untuk semangat belajar 

atau yang bisa meningkatkan serta menurunkan motivasi peserta didik. Dilihat 

dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda dan cara mendidik anak yang 

berbeda-beda pula. Dilihat dari kreativitas guru apakah mampu memberikan 

semangat atau malah justru menjatuhkan semangat peserta didik dan dilihat dari 

teman-teman yang berbeda karakter yang dimana faktanya mengatakan disetiap 

sekolah akan ada peserta didik yang nakal dan provokator. 

 

                                                                                                                                                                

20Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar , t.h.125 

21Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, h. 50. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang sifatnya ex-post 

facto. Penelitian ini disebut ex-post facto karena para peneliti berhubungan dengan 

variabel yang telah terjadi dan mereka tidak perlu memberikan perlakuan terhadap 

variabel yang diteliti. Pada penelitian ini, variabel bebas dan variabel terikat sudah 

dinyatakan secara eksplisit, untuk kemudian dihubungkan sebagai penelitian 

korelasi atau diprediksi jika variabel bebas mempunyai pengaruh tertentu pada 

variabel terikat.
1
 Penelitian ex-post facto merupakan penelitian dimana variabel 

bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terikat 

sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengungkap kembali apa yang menjadi 

faktor penyebabnya.  

2. Lokasi Penlitian 

Penelitian ini berlokasi di Madrasah Pondok Pesantren Raudhatul Jannah 

Kabupaten Muna Barat. Madrasah Pondok Pesantren Raudhatul Jannah adalah 

salah satu sekolah berbasis pesantren menengah pertama dan menengah atas dari 6 

pondok pesantren yang terdapat di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Madrasah Pondok Pesantren Raudhatul Jannah berada di JL. 

Pangkalan, Kusambi, Madampi, Lawa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara 

terletak di arah barat daya diapit antara Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton, 

melewati 2 Kabupaten dari ibu kota Sulawesi Tenggara melalui jalur darat dan 

melewati 1 Kabupaten dari ibu kota Sulawesi Tenggara melalui jalur laut. 

                                                           

1Agus Zaenal, Nik Haryanti, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, 

Mixed Method dan Research and Development (Cet. I; Malang: Madani Media, 2020), h. 27.  



29 

 

 

 

B. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini memiliki dua variabel, variabel 

bebas atau variabel independen (x) yaitu pengaruh keadaan ekonomi keluarga 

variabel terikat atau variabel dependen (y) yaitu motivasi belajar. 

2. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan adalah desain non-experimental yang bersifat ex-

post-facto karena variabel tersebut telah terjadi atau sedang berlangsung yang 

pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. 

Skema desain penelitian: 

               X                 Y 

Keterangan:  

X - Variabel bebas  = Pengaruh keadaan ekonomi keluarga 

Y - Variabel terikat  = motivasi belajar 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan cara yang dilakukan untuk melihat penelitian dari 

perspektif yang lebih dekat.
2
 Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan positivistik yang menekankan pada pentingnya mencari fakta-

fakta dan penyebab gejala sosial dengan kurang memperhatikan tingkah laku 

subjektif individu yang dapat dimasukkan pada kategori tertentu. Jelas bahwa 

positivistik melatarbelakangi pendekatan kuantitatif, menekankan pentingnya 

masukan dari data kenyataan yang menumbuhkan pengetahuan melalui pengujian 

data empiris.3 

                                                           
2Agus Zainal Fitri, Nik Haryanti, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif, Mixed Method dan Research and Development (Cet. I; Malang: Madani Media, 2020), 

h. 22. 

3Agus Zainal Fitri, Nik Haryanti, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif, Mixed Metdod dan Research and Development, h. 11. 
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D. 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.
4
 Populasi adalah kumpulan dari 

seluruh objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu kemudian 

dipelajari dengan jelas dan lengkap sehingga dapat ditarik kesimpulannya.
5
  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya 

sekedar  orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga 

bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek dan subjek yang diperoleh, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau 

objek itu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Raudhatul Jannah. 

Tabel 3.1  

Populasi Peserta Didik 

No. Daftar Kelas 

Jumlah Peserta Didik 

LK PR Total 

1. Kelas VII 11 10 21 

2. Kelas VIII 5 13 18 

                                                           
4Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D, (Bandung: Alfabeta 

2016), h. 80. 

5Nila Kesumawati, dkk, Pengantar Statistika Penelitian, (Depok: PT Raja Grafindo 

Persada, 2017), h. 11. 
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3. Kelas IX 7 7 14 

Total 18 30 53 

Sumber Data: Mardina Hal (Kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah) pada hari 
Kamis, 12 November 2020.6 

2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari populasi yang yang mempunyai ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti karena tidak semua data dan informasi akan 

diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan 

menggunakan sampel yang mewakilinya.
7
 Penentuan pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan Teknik “Sampling Jenuh” yaitu teknik pengambilan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
8
 

Sampel adalah sebagian dari hasil populasiyang teliti. Apabila subjeknya 

kurang dari 100 lebih baik diambil semua dan apabila subjeknya lebih besar dari 

100 dan dapat diambil antara 10%-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.
9
 

Maka sampel dari penelitian ini adalah semua kelas di madrasah tsanawiyah 

dengan total sampel berjumlah 53 orang peserta didik yang dibagi kedalam 3 

kelas. 

 

                                                           
6 Mardina Hal (37 tahun), Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah, Wawancara, Pondok 

Pesantren Raudhatul Jannah, 10 November 2020. (Catatan: Informasi mengenai jumlah peserta 

didik di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Raudhatul Jannah). 

7Dominikus Dolet Unaradjan, Metode Penelitian Kuantitatif (Cet. I; Jakarta: Universitas 

Katolik IndonesiaAtma Jaya, 2019), h. 112. 

8Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta 2016), h.80. 

9Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Praktek (Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 

1991), h. 109. 
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E.  Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses atau pengadaan untuk 

keperluan penelitian di mana data yang terkumpul adalah menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan.
10

 Adapun teknik yang digunakan, sebagai berikut: 

1. Angket 

 Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.
11

 Berdasarkan bentuk pertanyaan dalam angket terdapat tiga 

jenis pertanyaan, yaitu angket terbuka, angket tertutup, dan kombinasi antara 

keduanya. Namun, angket yang digunakan dalam penelitian adalah angket 

tertutup. 

Angket tertutup (claused questionnaire) adalah angket yang disajikan 

dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu 

jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya.
12

 

Teknik angket tertutup ini merupakan teknik pengumpulan data utama 

yang digunakan peneliti dengan alasan dapat menggali data lebih dalam dan lebih 

luas yang berpokok pangkal kepada pertanyaan penelitian yang ditujukan kepada 

sampel penelitian.  

 

 

                                                           
10Arat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif (Cet. I; Sleman: Deepublish, 2018), h. 

6. 

11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Cet. 20; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 199. 

12Dominikus Dolet Unaradjan, Metode Penelitian Kuantitatif, h. 133. 
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2. Dokumentasi 

 Arikunto menyatakan bahwa dokumen artinya barang-barang tertulis 

dengan demikian dokumentasi diartikan sebagai kegiatan peniliti dalam 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.
13

 Dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan sebagai alat pengumpulan data dari sumber bahan tertulis yang terdiri 

dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan 

data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian.
14 

1. Pedoman Angket 

 Pedoman angket sebagai instrumen penelitian dalam mengumpulkan data 

yang dilakukan dengan cara membagikan angket berisikan pertanyaan/pernyataan 

sesuai dengan judul penelitian untuk memperoleh informasi dari responden 

tentang diri pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui dalam bentuk angket yang 

tertutup dengan menggunakan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang dengan menyediakan empat alternatif jawaban yaitu sangat 

setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS) masing-

masing jawaban diberi skor sesuai dengan item pernyataan yang bersifat  

Favorable (Positif) dan Unfavorable (Negatif). 

Tabel 3.2 

Skor Jawaban Skala Motivasi Belajar 

Jawaban 
Skor Jawaban  

Positif  Negatif 

Sangat Setuju 5 1 

                                                           
13Arat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif, h. 38. 

14 Hartono, Analisis Item Instrumen (Cet. I; Pekanbaru Riau: ZanafaPublishing, 2015), h. 

74. 
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Setuju 4 2 

Kurang Setuju 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

 

Tabel 3.3 

Sebaran Item Penghasilan Keluarga 

Variabel Aspek Indikator 
Nomor Item Jumlah 

Positif Negatif  

Pendapatan 

orang tua 

Pendapatan 

Pendapatan 

orang tua 
1,2 3 3 

Pengeluaran 

orang tua 
4,5 6 3 

(X) 

Perbandingan 

antara 

pendapatan dan 

pengeluaran 

keluarga 

7 8,9 3 

 

Tanggungan 

dalam keluarga 

Kebutuhan 

pokok keluarga 
10,12 11,13 4 

Kebutuhan 

sekolah anak  
15 14,16 3 

Total 8 8 16 

Adapun system penskoran instrument skala selebaran item motivasi 

belajar tersusun dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3.4 

Selebaran Item Motivasi Belajar 

Variabel Aspek Indikator 
Nomor Item 

Jumlah 
Positif Negatif 
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Motivasi 

Belajar 

(variabel Y) 

Dorongan 

Internal  
Adanya Hasrat 

dan keinginan 

berhasil 

 

17,18 19,20 4 

Adanya 

dorongan dan 

kebutuhan 

dalam belajar 

23 21,22,24 4 

Adanya 

harapan dan 

cita-cita masa 

depan 

25,26 27,28 4 

Dorongan 

Eksternal  

Adanya 

penghargaan 

dalam belajar 

29,32 30,31 4 

Adanya 

kegiatan yang 

menarik dalam 

belajar 

34,35,36 33 4 

Adanya 

lingkungan 

belajar yang 

kondusif 

37,38 39,40 4 

Total 12 12 24 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari tempat 

penelitian meliputi foto, file dokumentasi, dan data yang relevan dengan 

penelitian. 

G. Validitas dan reliabilitas Instrumen 

Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam 

penggunaan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan 

reliabel. Jadi instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk 
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mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Hal ini tidak berarti bahwa 

dengan menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, 

otomatis hasil (data) penelitian menjadi valid dan reliabel. Hal ini masih akan 

dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti, dan kemampuan orang yang 

menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data.
15

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas yang rendah. Validitas suatu instrumen dapat dicari 

menggunakan rumus korelasi dengan menggunakan rumus Product Moment 

Correlation, uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi/ skor masing-masing 

item pertanyaan.
16

 Apabila data yang didapat adalah data interval maka dapat 

digunakan rumus Product Moment Correlation, sebagai berikut:
17

 

 

 

 

Keterangan: 

X = skor yang diperoleh subjek dari seluruh item 

Y = skor total yang diperoleh dari seluruh item 

∑x = jumlah skor dalam distribusi x 

∑y = jumlah skor dalam distribusi y 

                                                           
15Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

h. 122. 

16Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian(Jakarta: Kencana, 2014), h. 169. 

17A. Muri Yusuf, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta: PT Fajar Interpratama 

Mandiri, 2017), Cet. 2, h. 65 
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∑  = jumlah kuadrat dalam skor distribusi x 

∑  = jumlah kuadrat dalam skor distribusi y 

N = banyaknya responden. 

 Kritreria penilaian instrumen dikatakan valid apabila rxy lebih besar dari  

rtabel dan sebaliknya apabila rxy lebih kecil dari rtabel maka instrumen dikatakan 

tidak valid. Penilaian instrumen ini dilakukan oleh Dr. Muhammad Yahdi, M.Ag. 

dan Umi Kusyairy, S.Psi., M.A. selaku validator peneliti. 

Reliabilitas sama dengan konsistensi. Suatu instrumen penelitian dikatakan 

mempunyai nilai reabilitas yang tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang 

konsisten dalam mengukur yang hendak di ukur.
18

 Uji reliabilitas instrumen adalah cara 

untuk mengetahui bahwa suatu instrumen cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data. Hasil uji reliabilitas dapat dicari dengan menggunakan rumus 

formulasi koefisien reliabilitas Alpha Cronbach yaitu: 

r11 =  

 

r11  : Koefisien reliabilitas 

k  : Jumlah butir soal yang valid  

 : Jumlah varians skor butir soal  

 : Varians total skor  

 Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable dengan 

menggunakan Alpha Cronbach, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,06.
19

 

                                                           
18Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2003), h. 127. 

19Syofian Siregar, Statistik Parametik untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara 2013), Cet. 1, h. 57. 
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H. Teknik Pengolahan 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).
21

 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.
22

 statistika deskriptif digunakan untuk 

mendeskriptifkan 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, dan 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 

persen, kuartil, modus, dan median rangking. Sedangkan nilai rata-rata, simpangan baku, 

variansi, digunakan bila datanya bersifat interval atau rasio.
23 

                                                           
21Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif 

dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran, 

(Jakarta: Kencana, 2013), Cet. 1, h. 182 

22Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2009), h. 126. 

23Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2009), h. 126. 
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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. Menentukan Range (Jangkauan) 

R = Xt - Xr 

Keterangan: 

R = Range 

Xt= Data tertinggi 

Xr= Data terendah
24

 

b. Menentukan Jumlah Kelas Interval 

 

K = 1 + 3,322 log n 

Keterangan: 

K = Banyaknya kelas 

n = Banyaknya nilai observasi.
25

 

c. Menghitung Panjang Kelas Interval  

P =
K

R

 

Keterangan:  

P = Panjang kelas interval 

R = Rentang nilai 

K = Kelas interval
26

 

d. Persentase  

                                                           
24M. IqbalHasan, Pokok-Pokok Materi Statistik I (Cet. V; Jakarta: BumiAksara, 2008), h. 

102. 

25J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi (Cet. VII; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 73.  

26J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi, h. 73. 
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P =  

Keterangan:  

 P = Angka persentase 

 f  = Frekuensi yang di cari persentasenya 

 N =  Banyaknya sampel responden  

e. Menghitung Mean 

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

dengan nilai jumlah responden. Rumus rata-rata adalah: 

 

 

Keterangan: 

=  Rata-rata variabel 

=  Frekuensi variabel  

= Tanda kelas interval variabel
27

 

f. Menghitung Standar Deviasi 

 

Keterangan: 

 =  Standar Deviasi 

 =  Frekuensi untuk variabel 

 =  Tanda kelas interval  variabel 

 =  Rata-rata 

n   =  Jumlah populasi
28

 

                                                           
27M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik I, h. 72. 

28Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 52.  
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Kategorisasi Hasil Penelitian: 

Tabel 3.5 
Interval Tingkat Keadaan Ekonomi 

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) 

 

 

Tabel 3.6 
Kategori Tingkat Motivasi 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) 

 

1) Uji Prasyarat 

Uji prasyarat digunakan untuk mengetahui apakah analis data untuk 

pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak.
29

  

a) Uji Normalitas 

                                                           
29Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana). Cet. 2, 2012. 
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Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna 

untuk mengatasi apakah penelitian yang dilakukan berdistribusi normal atau tidak. 

Dalam melakukan uji normalitas, digunakan pengujian normalitas Kolmogorov 

Smirnov Z dengan menggunakan signifikansi 0.05. Jika angka signifikansi (sig.) < 

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

maka data berdistribusi normal. 

b) Uji Linearitas 

Linearitas adalah sifat hubungan antara dua variabel. Uji linearitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang 

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

dalam analisis korelasi ataupun regresi linear. Adapun taraf signifikansi uji 

linearitas adalah 0.05. 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Pengujian 

hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penghasilan 

orang tua terhadap motivasi belajar peserta didik MTs. Satu Atap Papi Kab. 

Enrekang, dapat diketahui dengan menggunakan analisis regresi sederhana. 

Adapun regresi sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ŷ = a + bX 

Keterangan:
30

 

Ŷ= Variabel terikat (nilai duga Y)  

X= Varibel bebas 

a=  Bilangan konstan 

b= Koefisien arah regresi linear 

                                                           
30M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2(Statistik Inferensif),  h. 255. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Keadaan MTs Raodatul Jannah Desa Guali, Kecamatan. Kusambi, 

Kabupaten. Muna Barat 

1. Visi dan Misi  

a. Visi  

“Mewujudkan Peserta didik dan MTs Raudhatul Jannah yang berwawasan 

IPTEK dan IMTAQ yang berdasarkan pada Al-Qur‟an dan Hadis dan memiliki 

kecakapan hidup serta bermanfaat bagi Agama, Masyarakat, Bangsa dan Negara”. 

b. Misi 

1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan yang Islami serta berwawasan 

IPTEK dan IMTAQ 

2) Membimbing dan melatih peserta didik supaya memiliki kekuatan fisik dan 

mental dalam menghadapi persaingan global. 

3)  Membentuk peserta didik yang memahami nilai – nilai Al-Qur‟an dan 

Hadits serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari – hari. 

4) Mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia paripurna dan berguna 

bagi agama, masyarakat bangsa dan negara. 

2. Sarana dan Prasarana 

Tabel 4.1 

Sarana dan Prasarana MTs Raodatul Jannah  

No.  Ruang 

Kondisi 

Baik 
Rusak  

Ringan 

Rusak  

Berat 

Jumlah 

1 Ruang Kelas √   6 

2 Ruang Kepala Sekolah √   1 
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3 Ruang Wakil Kepsek √   1 

4 Ruang Guru √   1 

5 Ruang Tata Usaha √   1 

7 Ruang BP/BK √   1 

9 Lab. IPA √   1 

10 Lab. Komputer √   1 

11 Perpustakaan √   1 

13 Gudang √   1 

14 Dapur  √   2 

15 Kantin √   1 

16 Lapangan Upacara √   1 

17 Lapangan Olahraga √   2 

18 Sekertariat Osis √   1 

19 Parkiran  √   1 

20 Pos Satpam √   1 

21 WC √   12 
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B. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Keadaan Ekonomi Keluarga 

Pada penelitian ini, keadaan ekonomi keluarga dapat dikur dengan 

menggunakan indikator yang sudah ditentukan sebelumnya melalui angket yang 

telah disebarkan kepada peserta didik. Dari indikator tersebut dibuat lima belas 

pertanyaan dengan skor 1-5 dari setiap pertanyaan, hal tersebut sesuai dengan 

alternative jawaban pada instrument penelitian ini.  

Adapun hasil perhitungan data statistic deskriptif dengan bantuan program 

aplikasi SPSS diperoleh data sebagai berikut: 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Sum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 

Keadaan_ekonomi 53 25 42 67 2826 53.32 .750 

Valid N (listwise) 53       

 

 

 

N Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Keadaan_ekonomi 53 5.459 29.799 .340 .327 -.267 .644 

Valid N (listwise) 53       

Tampilan tabel Output SPSS diatas menunjukkan responden (N) ada 53, 

dari responden ini nilai angket untuk varibael X Keadaan ekonomi keluarga ini 

diperoleh nilai terkecil (Minimum) adalah 42 dan nilai tertinggi (Maximum) 

adalah 67. Nilai Range merupakan selisih nilai minimum dan maksimum 25 dan 

nilai Sum merupakan penjumlahan dari nilai angket variable X ke-53 peserta didik 

(responden) yaitu sebesar 2826. Rata-rata nilai dari 53 responden atau Mean 

sebesar 53,32 dengan Standar Deviasi sebesar 5,459. 
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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 0,340 dan -0,267, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data angket variabel X berdistribusi normal.  

Untuk mengetahui kategori keadaan ekonomi keluarga secara keseluruhan 

maka dapat ditunjukkan melalui rentang skor berikut: 

Tabel 4.2 

Kategori Keadaan Ekonomi Peserta didik 

Kategori Kurang  Cukup Baik Sangat Baik 

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

Frekuensi 
- 46 7 - 

% 
 86,79% 13,20%  

Total 
100% 

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

53,32 dengan nilai varians 29,799 dan standar deviasi 5,459. Dari deskripsi data 

ditunjukkan bahwa pada interval  40 – 59 terdapat 46 responden (86,79%)  berada 

pada kategori (cukup), pada interval  60 – 79 terdapat 7 responden (13,20%).  Jadi 

dapat disimpulkan bahwa, kecenderungan variabel keadaan ekonomi keluarga 

sebanyak 46 responden dengan persentase (86,79%) berada pada kategori  

Cukup. 
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Kategorisasi diatas diambil berdasarkan rumus kategorisasi untuk 

penelitian kuantitatif. Secara deskriptif tabel diatas menjelaskan: 

1. Peserta didik 

Jumlah peserta didik yang diteliti sebagai responden dalam penelitian ini 

adalah 53, yang dimana setiap peserta didik diberikan instrumen untuk 

mengetahui keadaan ekonomi keluarganya. Dalam penelitian yang saya lakukan, 

mendapatkan hasil yang berbeda-beda dari setiap responden dalam hal ini ada 

reponden yang memiliki tinkat ekonomi yang rendah dan ada reponden yang 

memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. 

Selanjutnya setelah mengumpulkan data dilakukan analisis untuk 

mendeskripsikan keadaan ekonomi setiap responden. Kategorisasi pada tabel 

diatas berdasarkan frekuensi atau banyaknya responden yang memiliki ekonomi 

kurang, cukup, baik dan sangat baik. 

Dari hasil tabel tingkat ekonomi keluarga setiap responden berdasarkan 

rumus yang digunakan dengan interval tersebut, mendapatkan hasil 46 responden 

dalam kategori cukup dan 7 responden dalam kategori baik, artinya bahwa 46 

responden ini tingkat ekonominya mencukupi untuk kebutuhan hidupnya dan 

peneliti mendapatkan fakta bahwa yang memiliki tingkat ekonomi cukup itu tidak 

membebani dan tidak menjadi penghalang mereka untuk bersekolah. Sedanglan 7 

responden dalam kategori baik artinya adalah mereka dapat uang jajan lebih dari 

pada peserta didik yang kategorinya cukup.  

Peneliti menyimpulkan bahwa setiap peserta didik memiliki keadaan 

ekonomi yang berbeda-beda, dalam penelitian ini menjelaskan dalam bentuk 

statistik analisis atau dilakukan perhitungan berdasarkan rumus sehingga peneliti 

akan mengambil frekuensi terbesar dari responden untuk dijadikan kesimpulan. 
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Secara deskriptif dari hasil yang didapatkan bahwa peserta didik memiliki orang 

tua dengan pekerjaan yang berbeda-beda, ada yang menjadi guru, polisi bahkan 

pebisnis. Tetapi mereka tetap menyekolahkan anaknya agar anaknya 

berpendidikan. Peneliti juga mendapatkan fakta bahwa peserta didik tidak terlalu 

peduli dengan penhasilan keluarga mereka. Yang mereka fikirkan ialah bermain 

dan bersekolah saja. 

b. Orang tua 

Orang tua adalah pendidikan pertama sebelum anak memasuki pendidikan 

formal. Tidak banyak fakta yang didapatkan peneliti tentang orang tua peserta 

didik akan tetapi ada beberapa fakta yang menarik tentang perjuangan orang tua. 

Pertama bahwa banyak anak yang tidak ingin bersekolah tetapi disekolahkan oleh 

orang tuanya dalam artian terpaksa. Kedua ada beberapa anak yang sangat sulit 

belajar di sekolah akan tetapi mudah bagi mereka ketika belajar dirumah, 

maksudnya adalah mereka lebih mudah menerima pelajaran ketika dijelaskan 

kembali oleh orang tuanya. Ketiga, bahwa ada pesrta didik yang kesekolah tanpa 

uang jajan. 

2. Deskripsi Data Motivasi Belajar 

Pada penelitian ini, motivasi belajar dapat dikur dengan menggunakan 

indikator yang sudah ditentukan sebelumnya melalui angket yang telah disebarkan 

kepada peserta didik. Dari indikator tersebut dibuat sebelas 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 diperoleh data sebagai berikut: 
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Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Sum Mean 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 

Motivasi_Belajar 53 15 34 49 2192 41.36 .433 

Valid N (listwise) 53       

 

 

N Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Motivasi_Belajar 53 3.151 9.927 -.306 .327 -.144 .644 

Valid N (listwise) 53       

Tampilan tabel Output SPSS diatas menunjukkan responden (N) ada 53, 

dari responden ini nilai angket untuk varibael Y motivasi belajar ini diperoleh 

nilai terkecil (Minimum) adalah 34 dan nilai tertinggi (Maximum) adalah 49. 

Nilai Range merupakan selisih nilai minimum dan maximum 15 dan nilai Sum 

merupakan penjumlahan dari nilai angket variable Y ke-53 peserta didik 

(responden) yaitu sebesar 2192. Rata-rata nilai dari 53 responden atau Mean 

sebesar 41,36 dengan Standar Deviasi sebesar 3,151. 

Skewness dan Kurtosis merupakan ukuran untuk melihat apakah data 

angket variabel Y 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 -0,306 dan -0,114, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data angket variabel Y berdistribusi normal.  

Untuk mengetahui kategori motivasi belajar secara keseluruhan maka 

dapat ditunjukkan melalui rentang skor berikut: 
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Tabel 4.3 

Kategori Motivasi Belajar 

Kategori Kurang  Cukup Baik Sangat Baik 

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

Frekuensi 
16 37 - - 

% 
30,18% 69,82%   

Total 
100% 

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

41,36 dengan nilai varians 9,927 dan standar deviasi 3,151. Dari deskripsi data 

ditunjukkan bahwa pada interval  20 – 39 terdapat 16 responden (30,18%)  berada 

pada kategori (kurang), pada interval 40 – 59 terdapat 37 responden (69,82%).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa, kecenderungan variabel motivasi belajar sebanyak 

37 responden dengan persentase (69,82%) berada pada kategori  Cukup. 

Kategorisasi diatas diambil berdasarkan rumus kategorisasi untuk 

penelitian kuantitatif. Secara deskriptif tabel diatas menjelaskan hasil penelitian 

variabel Y tentang peserta didik. 

Berdasarkan rumus kaegorisasi dalam penelitian kuantitatif menjelaskan 

hasil atau kesimpulan dari penelitian ini adalah pengambilan keputusan 

berdasarkan frekuansi tertinggi. Sebagai mana telah dijelaskan pada tabel diatas 

bahwa ditemukan peserta didik berada pada interval kurang dan cukup, yang 

dimana frekuensi terendahnya yaitu 16 peserta didik dan frekuensi tertinggiya 

yaitu 37 peserta didik. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil angket dan 

analisis statistif deskriptif dari uji aplikasi SPSS. 
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Adapun deskripsi dari hasil penelitian berdasarkan fakta yang terjadi 

ketika saya meneliti yaitu: 

a. Banyak peserta didik yang memiliki motavasi yang tinggi untuk belajar  

b. Yang menjadi faktor utama untuk peningkatan motivasi belajar peserta didik 

adalah metode yang digunakan guru 

c. Ada sebagian peserta didik yang kurang termotivasi karna sulit memahami 

pelajaran 

d. Peserta didik lebih suka dengan metode belajar yang beragam 

e. Kemudian fakta yang lain bahwa peserta didik tidak menyukai ketika orang tua 

terlalu memaksanya belajar sepulang sekolah karna pemikiran peserta didik 

yakni ingin bermain dengan teman-temannya. 

Kesimpulan dari hasil penelitian yang saya lakukan setelah menyebarkan 

angket untuk mengetahui tingkat motivasi belajar peserta didik ialah banyak 

peserta didik yang menyukai metode yang beragam artinya peserta didik 

menyukai cara belajar yang berubah ubah seperti kelompok dan simulasi. Adapun 

kekurangan dalam hal ini ialah guru yang kurang variatif sehingga menyebabkan 

kebosanan dalam belajar. 

3. Analisis Inferensial 

Pada bagian ini akan digunakan analisis statistik inferensial untuk 

menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu ada tidaknya pengaruh keadaan 

ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar Pendidikan agama islam peserta 

didik. Untuk menjawab hipotesis dari penelitian ini maka akan dilakukan uji 

analisis hipotesis dengan menggunakan uji analisis regresi sederhana. Sebelum 

mengujinya, terlebih dahulu diuji normalitas dan uji linearitas. Adapun tahapan 

analisisnya serta rumus yang digunakan dalam analisis hipotesisnya yaitu: 
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f. 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 4.4 

Uji Normalitas Teknik Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov  

 Unstandardized 

Residual 

N 53 

Normal Parameters
a,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. 

b. Calculated from data. 

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 
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disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau 

persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.  

 

g. Uji Linearitas 

Secara umum uji linearitas 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 4.5 

Uji Linearitas  

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Motivasi belajar * 

Ekonomi 

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 52    

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 keadaan ekonomi peserta didik (X) dengan 

variabel (Y) motivasi belajar. 
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h. Uji Koefisien Korelasi (R) dan Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Adapun hasil output analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS 

21.0 disajikan dalam Tabel 4.13 sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.6 

Uji Signifikansi Koefisien Korelasi X dan Y 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .430
a
 .185 .154 3.762 

a. Predictors: (Constant), Keadaan Ekonomi 

b. Dependent Variable: Motivasi Belajar 

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 keadaan ekonomi peserta didik terhadap motivasi 

belajar tergolong sedang. 

Nilai R Square (R
2
) = 0,185 yang diperoleh menunjukkan nilai koefisien 

determinasi yang mengandung pengertian bahwa pengaruh keadaan ekonomi 

peserta didik terhadap motivasi belajar adalah 18,5% (didapat 0,185 x 100%), 

Artinya, keadaaan ekonomi peserta didik berkonstribusi sebesar 18,5% terhadap 

motivasi belajar, sedangkankan sisanya sebanyaknya 81,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

i. Model Persamaan Regresi sederhana 

Tabel 4.7 

Tabel Penolong Untuk Mencari Nilai Konstanta a dan b 

NO X Y X
2 

Y
2 

1 46 39 2116 1521 

2 52 43 2704 1849 

3 55 39 3025 1521 
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4 54 39 2916 1521 

5 53 39 2809 1521 

6 56 40 3136 1600 

7 50 49 2500 2401 

8 45 35 2025 1225 

9 42 46 1764 2116 

10 55 44 3025 1936 

11 49 44 2401 1936 

12 50 43 2500 1849 

13 58 42 3364 1764 

14 54 40 2916 1600 

15 51 43 2601 1849 

16 57 44 3249 1936 

17 48 43 2304 1849 

18 48 42 2304 1764 

19 54 40 2916 1600 

20 56 43 3136 1849 

21 64 45 4096 2025 

22 49 43 2401 1849 

23 48 44 2304 1936 

24 52 38 2704 1444 

25 59 35 3481 1225 

26 58 40 3364 1600 

27 50 38 2500 1444 

28 60 44 3600 1936 

29 50 45 2500 2025 

30 48 43 2304 1849 

31 49 34 2401 1156 

32 46 42 2116 1764 

33 62 44 3844 1936 

34 56 42 3136 1764 

35 58 42 3364 1764 

36 55 43 3025 1849 

37 60 41 3600 1681 

38 46 35 2116 1225 

39 58 43 3364 1849 

40 51 45 2601 2025 

41 63 42 3969 1764 

42 51 38 2601 1444 

43 54 46 2916 2116 

44 53 43 2809 1849 



56 

 

 

45 51 40 2601 1600 

46 55 37 3025 1369 

47 67 37 4489 1369 

48 48 39 2304 1521 

49 52 42 2704 1764 

50 63 38 3969 1444 

51 45 39 2025 1521 

52 59 42 3481 1764 

53 53 43 2809 1849 

 ∑X  

2826 

∑Y  

2189 

∑ X
2
 

152234 

∑Y
2
 

90927 

 

Adapun model persamaan regresi dari hubungan sosial antar peserta didik 

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

Tabel 4.8 

Model Persamaan Regresi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 68.120 6.107  11.155 .000 

Keadaan Ekonomi .218 .090 .430 2.430 .022 

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut: 

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 keadaan ekonomi 

peserta didik bernilai nol (0) maka motivasi belajar adalah 68,120. Dan setiap 

mengalami kenaikan, maka motivasi belajar akan bertambah 0.218, dan apabila 
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terjadi penurunan keadaan ekonomi peserta didik maka motivasi belajar akan 

berkurang sebesar 0.218. 

Setelah persamaan regresi diperoleh, untuk mengetahui signifikansi 

persamaan regresi di atas dapat dilihat nilai t pada Tabel  4.8. 

Hipotesis yang diuji: 

H0  : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara keadaan ekonomi terhadap       

motivasi belajar. 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan antara keadaan ekonomi terhadap       

motivasi belajar. 

Adapun pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Jika thitung  ≥ ttabel  maka  H0 ditolak 

2) Jika thitung  < ttabel  maka  H0 diterima 

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui nilai thitung adalah 2,430, sedangkan nilai      

ttabel untuk α = 0,05 dan db = 53 adalah 0,2241. Karena thitung > tabel maka H0 

ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

keadaan ekonomi peserta didik terhadap motivasi belajar peserta didik. 

C. Pembahasan 

Pada Variabel X responden (N) ada 53, dari responden ini nilai angket 

untuk varibael X Keadaan ekonomi keluarga ini diperoleh nilai terkecil 

(Minimum) adalah 42 dan nilai tertinggi (Maximum) adalah 67. Nilai Range 

merupakan selisih nilai minimum dan maksimum 25 dan nilai Sum merupakan 

penjumlahan dari nilai angket variable X ke-53 peserta didik (responden) yaitu 

sebesar 2826. Rata-rata nilai dari 53 responden atau Mean sebesar 53,32 dengan 

Standar Deviasi sebesar 5,459. Skewness dan Kurtosis merupakan ukuran untuk 

melihat apakah data angket variabel X didistribusikan secara normal atau tidak. 
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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 0,340 dan -0,267, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data angket variabel X berdistribusi normal.  

Pada variabel Y Responden (N) ada 53, dari responden ini nilai angket 

untuk varibael Y motivasi belajar ini diperoleh nilai terkecil (Minimum) adalah 34 

dan nilai tertinggi (Maximum) adalah 49. Nilai Range merupakan selisih nilai 

minimum dan maximum 15 dan nilai Sum merupakan penjumlahan dari nilai 

angket variable Y ke-53 peserta didik (responden) yaitu sebesar 2192. Rata-rata 

nilai dari 53 responden atau Mean sebesar 41,36 dengan Standar Deviasi sebesar 

3,151. Skewness dan Kurtosis merupakan ukuran untuk melihat apakah data 

angket variabel Y 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 -0,306 dan -0,114, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data angket variabel Y berdistribusi normal.  

Pada tahab ini, peneliti menjawab rumusan masalah ke tiga tentang ada 

tidaknya pengaruh variabel X terhadap Y dan menentukan berapa persen 

pengaruhnya Nilai R Square (R
2
) = 0,185 yang diperoleh menunjukkan nilai 

koefisien determinasi yang mengandung pengertian bahwa pengaruh keadaan 

ekonomi peserta didik terhadap motivasi belajar adalah 18,5% (didapat 0,185 x 

100%), Artinya, keadaaan ekonomi peserta didik berkonstribusi sebesar 18,5% 

terhadap motivasi belajar, sedangkankan sisanya sebanyaknya 81,5% dipengaruhi 

oleh variabel lain. diketahui nilai thitung adalah 2,430, sedangkan nilai ttabel untuk α 
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= 0,05 dan db = 53 adalah 0,2241. Karena thitung > tabel maka  H0 ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara keadaan ekonomi 

peserta didik terhadap motivasi belajar peserta didik. 
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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. Keadaan ekonomi keluarga peserta didik berada pada ketegori cukup, 

dengan persentase 86,79%. Dengan melihat kategori cukup menandakan 

bahwa keadaan ekonomi keluarga peserta didik berada pada taraf normal 

artinya tidak tinggi dan tidak rendah bermakna bahwa keadaan ekonomi 

keluarga peserta didik dalam kategori cukup. 

2. Motivasi belajar berada pada kategori cukup dengan persentase 69,82%. 

Dan melihat kategori motivasi belajar berada pada kategori cukup 

menandakan bahwa motivasi belajar PAI berada pada taraf normal. Peserta 

didik memiliki peluang untuk mendapat nilai yang tinggi khususnya pada 

mata pelajaran PAI. 

3. Nilai R Square (R
2
) = 0,185 yang diperoleh menunjukkan nilai koefisien 

determinasi yang mengandung pengertian bahwa pengaruh keadaan 

ekonomi peserta didik terhadap motivasi belajar adalah 18,5% (didapat 

0,185 x 100%), Artinya, keadaaan ekonomi peserta didik berkonstribusi 

sebesar 18,5% terhadap motivasi belajar, sedangkankan sisanya 

sebanyaknya 81,5% dipengaruhi oleh variabel lain. diketahui nilai thitung 

adalah 2,430, sedangkan nilai ttabel untuk α = 0,05 dan db = 53 adalah 

0,2241. Karena thitung > tabel maka  H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara keadaan ekonomi peserta didik 

terhadap motivasi belajar peserta didik. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan keimpulan di atas maka dapat diambil implikasi sebagai 

berikut: 

1. Bagi anak Jangan jadikan ekonomi keluarga anda menjadi penghalang 

dalam mencari ilmu tetapi jadikan kondisi itu dengan motivasi yang kuat. 

Karna dengan ilmu pengetahuan anda bisa membahagiakan keluarga. 

2. Bagi orang tua Jangan jadikan cambuk ekonomi keluarga yang berimbas 

pada anak karna itu akan mempengaruhi semangatnya dalam belajar. Orang 

tua harusnya selalu memberikan semangat dan memberikan pemahaman 

kepada anaknya tentang pentingnya menuntut ilmu. 

3. Bagi Guru harus selalu memotivasi peserta didik apapun latar belakangnya 

dan tidak membeda-bedakan peserta didiknya.  
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