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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrop ء

 Ya Y Ye ى

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

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

2. Ta’marbutah 

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

mendapat harakat fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’marbutah yang diikuti oleh kata yang 

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

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 Contoh: 

 

 al-Mujadilah :  المجادلة

3. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

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

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

 

Contoh: 

 

 al-Qur’an :  القرأن

 al-Mujadilah :  المجادلة
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhanahu wa ta‘ala 

M  = Masehi 

QS             = Al-Qur’an Surah 
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ABSTRAK 

Nama  : Ahlunnazar 
Jurusan/Fakultas  : Pendidikan Agama Islam/Tarbiyah dan Keguruan 
NIM  : 20100118007 

  Judul                     : Korelasi antara Keaktifan Berorganisasi dengan Prestasi   
Belajar Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Angkatan 
2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 
Makassar 

Skripsi ini membahas tentang “Korelasi antara Keaktifan Berorganisasi dengan 
Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 di UIN Alauddin 
Makassar yang bertujuan untuk; 1) untuk mendeskripsikan keaktifan berorganisasi di  
Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Alauddin Makassar; 2) Untuk mendeskripsikan prestasi belajar mahasiswa di  Jurusan 
Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 
Makassar. 3) Untuk menguji korelasi keaktifan berorganisasi terhadap prestasi belajar 
mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
UIN Alauddin Makassar.  

Jenis penelitian ini merupakan kuantitatif ex post facto dengan desain penelitian 
Product Moment Correlation. Penelitian dilaksanakan di UIN Alauddin Makassar; populasi 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan pendidikan agama islam angkatan 2020 
fakultas tarbiyah dan keguruan di UIN Alauddin Makassar sebanyak 96 orang. Adapun 
sampel pada penelitian ini sebanyak 96 orang dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Data diperoleh  melalui angket (kuesioner) dengan bentuk skala likert dan 
dokumentasi prestasi belajar dalam ruang lingkup nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) 
semester 5 mahasiswa pendidikan agama islam angkatan 2020 fakultas tarbiyah dan keguruan 
di UIN Alauddin Makassar. 

Berdasarkan prestasi analisis statistik deskriptif diperoleh prestasi penelitian 
keaktifan berorganisasi dan prestasi belajar menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi 
antara keaktifan berorganisasi terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam 
angkatan 2020 di UIN Alauddin Makassar yang dilihat dari nilai yang diperoleh nilai r 
(Pearson Correlation) 0,043 dengan tingkat probabilitas 0,679. Oleh karna probabilitas lebih 
besar dari 0,05 maka H0 diterima, artinya tidak adanya hubungan antara keaktifan 
berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 di 
UIN Alauddin Makassar, yang berdasarkan analisis korelasi diperoleh prestasi yaitu tidak 
terdapat hubungan positif antara variabel x dan variabel y. Untuk pengujian hipotesis 
digunakan analisis uji signifikan atau uji t menghasilkan 0,000 ˂ 0,05 dan thitung (0,415) < ttabel 

(1,661), maka H0 diterima dan Ha ditolak, maka dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan 
antara keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa PAI angkatan 2020 di UIN 
Alauddin Makassar dengan konstribusi hubungan variabel x dengan variabel y sebesar 
0,1849%.  

Implikasi dari penelitian ini untuk memberikan referensi tambahan bagi peneliti 
terkait korelasi keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa; Dapat menjadi 
referensi tambahan bagi peneliti-peneliti yang akan datang terkait variabel-variabel yang 
diteliti dan terkait jenis penelitian dari variabel-variabel tersebut; Menjadi referensi yang baru 
bagi semua pihak dalam hal pengetahuanterkait hubungan kerorganisasian dengan prestasi 
belajar mahasiswa. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam siklus sistem pendidikan formal yang diterapkan di Indonesia, 

perguruan tinggi merupakan wadah untuk berproses dan mengembangkan segala 

potensi yang dimiliki para mahasiswa. Perguruan tinggi merupakan muara terakhir 

bagi para pelajar dalam menempuh pendidikan formal khususnya di Indonesia.  

Pendidikan merupakan instrumen utama bagi seseorang untuk memahami 

sesuatu dan dapat bersikap baik dalam menjalani setiap dinamika kehidupan sehingga 

dapat membuat kehidupan menjadi lebih terarah. Dengan pendidikan memungkinkan 

seseorang dapat bersaing dalam era globalisasi yang setiap saat kian berkembang 

pesat. Hal tersebut secara jelas tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 1, yakni: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,  

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1 

Dari pernyataan di atas menujukkan bahwa pendidikan memiliki peran yang 

sangat sentral bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Sehingga tidak heran 

banyak narasi yang biasa terdengar bahwa kualitas seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat  dapat diukur dari tingkat pendidikan dan kualitas pendidikannya.  

Dalam ruang lingkup pendidikan formal di Indonesia tentu tidak luput dari 

beberapa unsur penting yakni diantaranya tenaga pendidik, peserta didik, lingkungan

                                                

1 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional” Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar), h. 2. 
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pendidikan serta media pembelajaran. Secara spesifik di perguruan tinggi terdapat 

dosen, mahasiswa, lingkungan kampus baik swasta maupun negeri dan media 

pembelajaran seperti buku bacaan, media infromasi seperti website kampus, serta 

sumber ilmu pengetahuan lainnya.  

Dalam perkembangan zaman saat ini, pendidikan haruslah dikemas secara 

lebih efektif dan efisien, sehingga mampu bersaing di era globalisasi, yang secara 

makna dapat dirarti adanya kemajuan secara pesat baik dari segi ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Sehingga dari hal tersebut mampu mencetak generasi yang berkualitas 

dan berdaya saing. 

Dalam QS. al-Mujadilah/58:11 

ا اِذاَ قيِْلَ لكَُمْ تفَسََّحُوْ    ُ لكَُ لِسِ فاَفْسَ الْمَجٰ  ا فىِيٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ مْْۚ وَاذِاَ قيِْلَ حُوْا يفَْسَحِ اللّٰه

ُ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا مِنْكُمْ   ُ بمَِا تعَْمَلوُْنَ توُا الْعِلْمَ درََجٰت ٍۗ وَ ذِيْنَ اوُْ  وَالَّ انْشُزُوْا فاَنْشُزُوْا يرَْفعَِ اللّٰه اللّٰه

    ١١خَبيِْرٌ 

Terjemahnya:  

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan2 

  Dalam ayat tersebut menjelaskan beberapa hal diantaranya bahwa manusia 

yang berilmu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Hal tersebut juga selaras 

dengan konsep tujuan pendidikan yang dalam hal ini dimaksudkan bahwa melalui 

                                                
2Departemen Agama. al-Qur’an dan Terjemahan Juz 28 (Bandung: al-Jumana Ali, 2005), h. 

543. 
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pendidikan manusia akan lebih mampu memaksimalkan potensi dalam diri dan 

mampu bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. 

Berdasarkan Permenristekdikti RI No. 44 tahun 2015 dan Perubahan 

Permenristekdikti RI No. 50 tahun 2018, menyatakan bahwa standar nasional 

perguruan tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, 

ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada 

masyarakat. 3  Perguruan tinggi merupakan wadah bagi mahasiswa dalam rangka 

mengembangkan dan menyalurkan potensi yang ada dalam dirinya melalui setiap 

kegiatan kemahasiswaan. Dengan mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan, seorang 

mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kualitas diri baik secara intelektual, 

skill dan pembentukan karakternya. 

Dalam lingkungan kampus ada banyak wadah untuk meningkatkan kualitas 

diri mahasiswa. Hal tersebut tentu diluar dari kegiatan akademis secara formal di 

kampus. Akan tetapi, peningkatan itu dapat dicapai melalui setiap kegiataan 

kemahasiswaan yang ada pada organisasi intra kampus maupun organisasi ekstra 

kampus. 

Organisasi intra kampus adalah organisasi yang berdiri secara formal, terikat 

dengan kampus dan memiliki kedudukan resmi di kampus, organisasi intra kampus 

diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat 

Mahasiswa serta Unit Kegiatan Mahasiswa yang ada di kampus. Sedangkan 

organisasi ektra kampus adalah organisasi yang tidak terikat secara kelembagaan 

dengan kampus, serta sistem organisasi yang bersifat luas, yang secara gerakan dan 

jenjang kepengurusan bahkan sampai pada lingkup nasiona, organisasi ektra kampus 

                                                
3Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi RI, Permenristekdikti No. 44 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan tinggi (Jakarta: Kemenristekdikti, 2015), h. 2. 
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diantaranya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.  

Secara spesifik, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri  

Alauddin Makassar terdapat delapan jurusan yakni Pendidikan Agama Islam, 

Pendidikan Biologi Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendididkan Bahasa 

Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dari fakta tersebut tentunya jmenunjukkan bahwa 

terdapat delapan organisasi himpunan mahasiswa jurusan di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan. Selain itu terdapat juga organisasi seperti lembaga seni fakultas yakni 

Estetika, Lembaga Dakwah Fakultas yakni LDF al-Uswah serta ada juga lembaga 

ekstra kampus berskala jurusan, komisariat serta berskala fakultas. 

Dalam hal peningkatan kualitas diri mahasiswa di kampus, ada banyak hal 

yang dapat dilakukan, diantaranya dengan menyalurkan minat dan bakat, membangun 

pola pikir kritis, bersikap kreatif, inovatif serta dinamis dalam segala hal yang positif 

lewat kegiatan-kegiatan organisasi di kampus. Sehingga dari hal tersebut mampu 

membentuk pribadi yang lebih aktif dan produktif, yang pada akhirnya dapat secara 

nyata menunjukkan eksistensinya sebagai generasi unggul yang berpendidikan dan 

berkarakter serta berdaya saing di era globalisasi saat ini. 

Keaktifan mahasiswa dalam berorganisasi yaitu mahasiswa yang secara aktif 

bergabung dengan organisasi untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi, menyalurkan minat dan bakat, memperluas wawasan 

serta membentuk kepribadiannya. 

Selain harus aktif dalam kegiatan keorganisasian, peningkatan kompetensi 

dari mahasiswa dalam jenjang pendidikan dapat diukur juga dengan keberhasilan 
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yang dicapai dalam menyelesaikan program studinya sehingga mendapat gelar 

sarjana dengan batas waktu normal pendidikan formal yang ditetapkan di kampus 

tersebut. Secara statistik prestasi belajar mahasiswa dapat dilihat di website portal 

akademik kampus yang ditunjukkan dalam Indeks Prestasi (IP). 

Prestasi belajar merupakan bagian terpenting dalam pendidikan, yang 

bertujuan untuk menujukkan nilai dari suatu usaha pembelajaran atau proses selama 

menempuh pendidikan. Keberhasilan dalam menempuh proses pembelajaran dapat 

ditinjau dari prestasi belajar yang diperoleh. Prestasi belajar dapat menjadi tolak ukur 

bagi mahasiswa dalam menilai kemampuannya, sehingga dari hal tersebut dapat 

diartikan apakah mahasiswa telah berhasil atau tidak dalam menjalani proses 

pendidikannya.4  

Prestasi belajar mahasiswa di kampus tentu secara proses memiliki korelasi 

dengan setiap aktivitas yang dilakukannya, salah satunya yaitu keaktifan mahasiswa 

dalam berbagai agenda keorganisasian.  

Dalam dunia kampus, seorang mahasiswa harus memiliki banyak pengalaman 

baik secara akademis maupun non akademis termasuk dalam hal ini yakni 

pengalaman organisasi yang baik. Hal tersebut dimaksudkan untuk mahasiswa 

mengembangkan potensi, penyaluran minat dan  bakat serta dapat melatih jiwa 

kepemimpinan. Namun, hal tersebut juga bisa jadi pedang bermata dua, dimana 

ketika seorang mahasiswa mendedikasikan dirinya untuk berproses secara 

multidimensi antara kuliah dengan berorganisasi, maka dia harus mampu berbagi dan 

                                                

4Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 

h. 183. 
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mengatur waktu secara efisien agar hal tersebut dapat memberikan dampak yang 

positif terhadap prestasi belajarnya.  

Pada saat pelaksanaan program Pengenalan Budaya Akademik dan 

Kemahasiswaan (PBAK) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 

tanggal 3 september 2018, Rektor pada saat itu Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. 

memberikan pernyataan dalam sambutannya kepada mahasiswa baru 2018, bahwa 

menghimbau kepada mahasiswa baru untuk jangan bergabung dalam organisasi 

kampus ketika masih semester 1-2, hal tersebut dilandasi atas kekhawatiran terhadap 

mahasiswa baru yang belum bisa menyesuaikan diri sehingga tidak mampu 

memenuhi ketentuan minimal Indeks Prestasi Universitas, yang secara aturan 

konsekuensinya jika kurang dari batas nilai yang ditentukan maka akan didropout 

dari kampus. Hal tersebut membuat respon pro dan kontra bahkan memunculkan 

stigma-stigma pada kalangan mahasiswa pada saat itu. Namun, jika dipahami secara 

konsep dan dijalankan dengan baik dan benar, pembiasaan dan penanaman ilmu 

pengetahuan melalui organisasi kampus sejak awal yakni dari semester 1-2, dapat 

memberikan dampak yang signifikan pagi pertumbuhan dan perkembangan sikap dan 

pola pikir mahasiswa, sehingga dari ilmu dan pengalaman yang didapatkan di dalam 

organisasi, mahasiswa akan lebih terbiasa interaktif di dalam kelas baik antar sesama 

mahasiswa maupun dengan dosen. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang ada serta didukung dengan fakta dan 

realitas dunia kampus, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Korelasi antara Keaktifan Berorganisasi dengan Prestasi Belajar Mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana keaktifan berorganisasi mahasiswa jurusan Pendidikan Agama 

Islam angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar? 

2. Bagaimana prestasi belajar mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam 

angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar? 

3. Apakah terdapat korelasi antara keaktifan berorganisasi terhadap prestasi 

belajar mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar? 

C. Hipotesis Penelitian 

 Dalam penyusunan sebuah penelitian, seseorang harus membuat sebuah 

kesimpulan awal terhadap objek yang akan diteliti. Hal tersebut bersifat praduga yang 

harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian lebih mendalam dan bersadasarkan 

data yang lebih akurat, sehingga dari hal tersebut dapat memunculkan fakta dan 

kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan. Kesimpulan awal dari sebuah 

penelitian disebut dengan hipotesis. Ketika peneliti melakukan pengkajian secara 

mendalam terhadap objek penelitian, maka akan sampai pada kesimpulan akhir yakni 

penelitian tersebut hasilnya sama dengan kesimpulan awal atau bahkan berbeda, serta 

akan menentukan bahwa hipotesis tersebut dapat diterma atau tertolak. 
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 Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat korelasi antara keaktifan 

berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam 

angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. 

D. Definisi Operasional Variabel 

 Dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap sesuatu, 

seseorang harus berangkat dari sebuah pengetahuan awal terkait definisinya. Definisi 

dapat dipahami sebagai sebuah batasan dalam menjelaskan sesuatu sehingga dari hal 

tersebut dapat memberikan perbedaan perspektif dan persepsi terkait objek atau ilmu 

pengetahuan tertentu. Sehingga dari hal tersebut perlu adanya definisi operasional 

variabel pada penelitian ini.  

 Definisi operasional variabel merupakan sebuah penjelasan yang bertujuan 

untuk memberikan arti dan mengspesifikkan variabel agar lebih memberikan 

pemahaman atau makna dari variabel yang akan diteliti. 

 Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang terdiri dari variabel 

independen dan variabel dependen. Adapaun variabel independen yaitu keaktifan 

berorganisasi (X), sedangkan variabel dependen yaitu prestasi belajar (Y). 

 Maka dari itu, peneliti memberikan pemahaman melalui pengertian dari 

variabel-variabel, yakni sebagai berikut: 

1. Keaktifan berorganisasi 

 Dalam ruang lingkup organisasi kemahasiswaan, keaktifan berorganisasi 

adalah suatu bentuk keaktifan berpartisipasi seorang mahasiswa baik secara mental, 

emosi dan fisik dalam setiap aktivitas keorganisasian demi mewujudkan tujuan 
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organisasi. Selain itu, ketika seseorang mahasiswa masuk secara resmi berdasarkan 

surat keputusan organisasi maka secara sosial di lingkungan kampus dikenal dengan 

mahasiswa organisatoris.  

Seseorang dapat dikatakan aktif dalam berorganisasi ditentukan oleh beberapa 

indikator, yaitu: 

a. kehadiran dalam pertemuan keorganisasian 

b. Jabatan yang dipegang 

c. Kontribusi dalam pemberian saran, kritik dan pendapat dalam peningkatan  

organisasi.5 

Dalam proses peningkatan kualitas diri seorang mahasiswa, jika maksimal 

dalam berproses dan ikut serta dalam setiap agenda keorganisasian maka output yang 

akan didapatkan akan maksimal dan peningkatan kualitas diri pun lebih optimal. 

2. Prestasi belajar 

 Prestasi belajar adalah tujuan akhir dari seorang mahasiswa selama 

menempuh pendidikan di kampus. Prestasi belajar dalam sistem perguruan tinggi 

biasanya di ukur melalui nilai indeks prestasi (IP). Dalam penelitian ini, berfokus 

pada melihat bagaimana korelasi keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar 

mahasiswa pendidikan agama Islam angkatan 2020.  

 Prestasi belajar yang dicapai oleh mahasiswa adalah bagian dari hasil interaksi 

beberapa faktor yang kemudian memengaruhinya. Dalam hal ini, setidaknya ada dua 

faktor yakni faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang secara sumber 

berasal dari dalam diri mahasiswa, hal tersebut meliputi tingkat kecerdasan, minat 

dan perhatian, ketekunan, motivasi belajar, kebiasaan serta kondisi fisik dan 

                                                

5Suryobroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 288. 
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kesehatannya. Dan adapun faktor eksternal yang secara sumber berasal dari luar diri 

mahasiswa meliputi, keluarga, masyarakat dan sekolah.6 Beberapa hal itulah yang 

dapat menjadi hubungan dengan prestasi belajar dari peserta didik khususnya dalam 

hal ini mahasiswa. Namun, secara empiris peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kondisi keluarga lebih dominan dalam memiliki hubungan dengan prestasi belajarnya. 

E. Kajian Pustaka 

Berikut penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di antaranya yaitu: 

1. Saripah dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan Antara Keaktifan 

Berorganisasi Dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Prodi Tadris Matematika 

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi”, Data penelitian diperoleh 

dengan menggunakan instrumen observasi untuk mengetahui skor keaktifan 

organisasi, wawancara untuk menguatkan data dari hasil observasi, dan dokumentasi 

untuk menentukan skor prestasi belajar mahasiswa. Uji hipotesis menggunakan 

Teknik Korelasi Phi (Phi Coefficient Correlation). Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan Teknik Korelasi Phi (Phi Coefficient Correlation) diperoleh ℎ(lebih kecil jika 

dibandingkan dengan pada taraf signifikansi 5% = 0,707 dan pada taraf signifikansi 

1% = 0,834. Sehingga hipotesis nol diterima. Berarti tidak terdapat korelasi yang 

                                                

6 Dwi Winarti, & Rahyu Setiani, “Efektivitas Media Pop Up Book Pada Pembelajaran 

Cooperatif Tipe Make A Match Terhadap Hasil Belajar Matematika”, Jurnal Riset Pendidikan Dasar 

(2019), h. 138. 
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signifikan antara keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa Prodi 

Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.7  

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah sama-sama meneliti tentang hubungan antara keaktifan berorganisasi. Dan 

tentang prestasi belajar mahasiswa. 

2. Alia mariana agustin dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

keaktifan mahasiswa dalam organisasi dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim.”Berdasarkan hasil analisis data dibantu dengan bantuan SPSS diperoleh 

kesimpulan bahwa, (1) Terdapat pengaruh negatif signifikan keaktifan mahasiswa 

dalam organisasi terhadap hasil belajar dengan koefisien regresi sebesar -0,007; (2) 

Tidak terdapat pengaruh positif signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,005; (3) Terdapat pengaruh positif signifikan 

keaktifan mahasiswa dalam organisasi dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. 

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah sama-sama meneliti tentang prestasi belajar, Sedangkan perbedaannya adalah 

pada penelitian di atas meneliti tentang pengaruh kekatifan mahasiswa dalam 

berorganisasi sementara pada penelitian yang akan dilakukan adalah korelasi 

keaktifan berorganisasi. 

3. Hendra Efendi, dkk. Dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan 

Keaktifan Berorganisasi dengan Manajemen Waktu dan Indeks Prestasi Kumulatif 

                                                

7Saripah,“Hubungan Antara Keaktifan Berorganisasi dengan Prestasi Belajar Mahasiswa 

Prodi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi”, Skripsi (Jambi: 

Prodi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), h. 45. 
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pada Mahasiswa Angkatan tahun 2013 di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung”. 

berdasarkan hasil analisis data metode penelitian ini merupakan penelitian 

observasional analitik komperatif dan korelatif dengan pendekatan cross-sectional. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2016 di Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung. Pengambilan sampel dilakukan dengan consecutive sampling dan 

diperoleh 40 responden untuk masing-masing mahasiswa yang aktif dan tidak aktif 

berorganisasi. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji komparatif Chisquaredan uji 

korelatif Gamma. Manajemen waktu berdasarkan keaktifan berorganisasi tidak 

menunjukkan perbedaan signifikan. Terdapat perbedaan signifikan IPK berdasarkan 

keaktifan berorganisasi dengan IPK yang lebih baik pada mahasiswa yang aktif 

berorganisasi. Tidak terdapat hubungan antara tingkat manajemen waktu dengan 

tingkat IPK.8 

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah sama-sama meneliti tentang hubungan antara keaktifan berorganisasi. 

Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian di atas meneliti tentang Manajemen 

Waktu dan Indeks Prestasi Kumulatif. 

4. Fransisca Novianti dalam penelitiannya yang berjudul, hubungan keaktifan 

berorganisasi Terhadap indeks prestasi kumulatif (ipk) mahasiswa fakultas psikologi 

Universitas tarumanagara Jenis penelitian adalah analitik cross sectional dengan 

menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan SPSS 22. Hasil penelitian sebanyak 

45 responden (60%) dengan keaktifan berorganisasi tinggi memiliki prestasi belajar 

                                                

8 Hendra Efendi, dkk., Hubungan Keaktifan Berorganisasi dengan Manajemen Waktudan 

Indeks Prestasi Kumulatif pada Mahasiswa Angkatan tahun 2013 di Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung, Jurnal (Lampung: Jurusan Pendidikan Kedokteran Fakultas kedokteran Universitas 

Lampung, 2016), h. 45. 
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memuaskan, 2 responden (2,67%) responden dengan keaktifan berorganisasi tinggi 

memiliki prestasi belajar kurang memuaskan, 25 responden (33,33%) dengan 

keaktifan berorganisasi rendah memiliki prestasi belajar memuaskan, dan 3 

responden (4%) dengan keaktifan berorganisasi rendah memiliki prestasi belajar 

kurang memuaskan. Tidak terdapat hubungan bermakna ( p >0,05) antara keaktifan 

berorganisasi dengan indeks prestasi kumulatif.  

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah sama-sama meneliti tentang hubungan antara keaktifan berorganisasi. 

Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian di atas meneliti tentang indeks 

prestasi kumulatif 

5. Seftia Varera Nanda (2017) peneletiannya berjudul “Hubungan Kebiasaan 

Belajar dan Keaktifan Berorganisasi Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Tahun 

Ketiga Fakultas Kedokteran Universitas Lampung”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan kebiasaan belajar dengan prestasi belajar dan hubungan 

keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa tahun ketiga Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian 

ini terdiri dari 96 mahasiswa angakatan 2014 Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung, dengan menggunakan teknik simpel random. Instrumen penelitian ini 

adalah kuesioner kebiasaan belajar yang terdiri dari 18 pertanyaan dan kuesioner 

keaktifan berorganisasi yang terdiri dari 19 pertanyaan, serta data prestasi belajar 

diambil dari nilai indeks prestasi semester 4. Uji hipotesis yang digunakan adalah chi 

square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan belajar dan keaktifan 

berorganisasi yang dominan pada mahasiswa angkatan 2014 adalah kategori tinggi, 
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masing-masing sebesar 47 (48,9%) responden dan 37 (38,5%) responden. Hasil uji 

chi square didapatkan nilai p-value 0,000 untuk kebiasaan belajar dan nilai p-value 

0,000 untuk keaktifan berorganisasi.  

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah sama-sama meneliti tentang hubungan antara keaktifan berorganisasi dan 

meneliti tentang prestasi belajar. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan memiliki tujuan dan kegunaan yang 

dapat digunakan baik untuk pembaca, peneliti, ataupun sebagai penjelas terkait 

sesuatu yang diteliti. Berikut adapun tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan keaktifan berorganisasi di  Jurusan Pendidikan Agama 

Islam angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

b. Untuk mendeskripsikan prestasi belajar mahasiswa di  Jurusan Pendidikan Agama 

Islam angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

c. Untuk menguji korelasi keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar. 

2. Kegunaan penelitian  

Berikut kegunaan dari penelitian ini, yaitu: 

a. Teoretis 

1) Untuk memberikan referensi tambahan bagi peneliti terkait korelasi keaktifan 

berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa. 
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2)  Dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti-peneliti yang akan datang 

terkait variabel-variabel yang diteliti. 

3)  Menjadi referensi yang baru bagi semua pihak dalam hal pengetahuan terkait 

kerorganisasian yang berhubungan dengan prestasi belajar mahasiswa. 

b.  Praktis  

1) Bagi peneliti, memperluas wawasan terkait hubungan keaktifan berorganisasi 

dengan prestasi belajar. 

2) Bagi pendidik, diharapkan untuk lebih memahami terkait pentingnya korelasi 

keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa. 

3) Bagi prodi, diharapkan dapat mengetahui sejauh mana korelasi keaktifan 

berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Keaktifan Berorganisasi 

1. Keaktifan Berorganisasi 

Keaktifan berakar dari kata aktif, yang dapat berarti dinamis, tangkas dan giat. 

Menurut kamus besar bahasa indonesia aktif dapat berarti bekerja, berusaha. 9 

keaktifan dapat dipahami sebagai keterlibatan emosi dan mental seseorang terhadap 

pencapaian tujuan dan bertanggung jawab terhadap hal tersebut. 10  Keaktifan 

merupakan suatu aktivitas yang dilakukan yang terjadi baik secara fisik ataupun non 

fisik.11 

Dalam mengukur keaktifan seseorang dalam berorganisasi, dibutuhkan 

beberapa kriteria adalah sebagai berikut: 

a. Responsivitas, adalah suatu kemampuan dalam menyusun agenda maupun prioritas 

kegiatan. 

b. Akuntabilitas, adalah sesuatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian kinerja 

terhadap nilai dan norma dalam masyarakat. 

c. Keadaptasian, adalah kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sekitar. 

d. Empati, adalah sikap kepekaan atau kepedulian terhadap kondisi di sekitarnya. 

                                                

9Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 13. 

10Suryobroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 279. 

11Anton Mulyono, Aktivitas Belajar (Bandung: Yrama, 2001), h. 26. 
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e. Transparansi, adalah sikap keterbukaan terhadap lingkungan di sekitarnya.12 

 Seseorang dapat dikatakan aktif dalam berorganisasi ditentukan oleh beberapa 

indikator, yaitu: 

a. kehadiran dalam pertemuan keorganisasian 

b. Jabatan yang dipegang 

c. Kontribusi dalam pemberian saran, kritik dan pendapat dalam peningkatan   

organisasi.13 

Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas penulis mendefinisikan bahwa 

kekatifan merupakan keterlibatan seseorang dalam sebuah organisasi secara aktif dan 

dinamis dalam proses peningkatan kualitas diri serta mewujudkan tujuan organisasi.  

2. Organisasi 

Organisasi berasal dari kata dasar organ yang berasal dari bahasa yunani yang 

berarti alat. 14  Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan 

secara sadar, berdasarkan batasan yang relatif dapat diidentifikasikan yang bekerja 

atas dasar yang relatif secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi.15 

Dalam QS. ali Imran/3:104 

ةٌ يَّدْعُوْنَ اِلىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُوْنَ  نْكُمْ امَُّ ىِٕكَ ينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَ مَعْرُوْفِ وَ  باِلْ وَلْتكَُنْ م ِ
ٰۤ
رِ ٍۗ وَاوُلٰ

 ١٠٤هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 

 

 

                                                

12Ratminto dan atik septi winarsih, Manajemen Pelayanan (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2012), h. 181-182. 

13 Suryobroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah  (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 288. 

14 Irham Fahmi, Managemen Kepemimpinan  (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 152. 

15 Irham Fahmi, Managemen Kepemimpinan, h. 153.  
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Terjemahnya:  

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. 
Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.16 

Dalam ayat tersebut tekandung perintah kepada mukmin untuk berbuat 

kebaikan, amal makruf dan menyuruh untuk mencegah dari yang mungkar. Pada 

kalimat awalnya ayat tersebut memiliki narasi bahwa ada kata segelongan, yang 

dalam beberapa penjelasan dapat memiliki maksud sekumpulan orang atau sebagaian 

orang. Hal tersebut tentu selaras jika dikorelasikan dengan penjelasan dari 

makfaktorna organisasi yang secara umum organisasi yang bisa berkembang di 

masayarakat tentu memiliki tujuan yang baik sesuai dengan maksud dari ayat tersebut.  

Ada banyak beberapa prespektif dari beberapa orang mendefinisikan terlait 

organisasi yang secara esensial bisa terbilang sama. Dari para ahli organisasi, 

memandang eksistensi organisasi dari sudut pandang yang berbeda, Sehingga dari hal 

tersebut melahirkan beberapa pengertian diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Stephen Robins organisasi adalah Kesatuan sosial yang 

dikoordinasikan secara sadar, dengan memiliki sikap kepemimpinan yang dapat 

diidentifikasi berjalan secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama 

2. Menurut Herbert A. Simon organisasi adalah Suatu pola komunikasi yang 

dilakukan secara kompleks dari hubungan antar manusia. 

3. Menurut Sondang P. Siagian organisasi adalah bentuk persekutuan dari 

sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan serta terikat secara 

                                                

16 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahan Juz 28 (Bandung: al-Jumana Ali, 2005) 
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formal dalam suatu ikatan hirarki, yang di dalamnya terdapat hubungan antara 

sekelompok orang yang disebut dengan pimpinan dan staf.17 

Dari beberapa pendapat di atas penulis mendefinisikan bahwa organisasi 

merupakan sebuah ruang bagi sekolompok orang dalam berinteraksi baik dalam hal 

sikap komunikatif atau dalam hubungan kerja sama lainnya. Hal tersebut dimaksud 

sebagai upaya untuk mencapai sebuah tujuan yang secara kerangka disusun secara 

sistematik dan terukur kemudian diimplementasikan lewat kerja sama secara masif 

dengan menggunakan asas kolektif kolegial. 

Dalam berorganisasi tentu seseorang tidak secara acak dalam memasuki dan 

menjalankannya. Tentu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya 

secara garis besar yakni tujuan dan manfaat dari organisasi tersebut. Sehingga dalam 

hal ini berikut tujuan dan manfaat organisasi, diantaranya: 

1. Tujuan Organisasi Kemahasiswaan 

  Berikut adapun tujuan organisasi kemahasiswaan sebagaimana yang 

tercantum dalam keputusan direktur jendral pendidikan islam No. Dj.I/253/2007 

dalam BAB II pasal 3 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan tujuan organisasi 

kemahasiswaan adalah sebagai berikut: 

a. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik dan profesional yang dapat menerangkan, mengembangkan dan 

menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang bernuansa islam. 

b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, bakat dan 

minat serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf kehidupan 

                                                
17 Eliana Sari, Modul Teori Organisasi (Konsep dan Aplikasi) (Jakarta Timur: Jayabaya 

University Press, 2006), h. 1. 
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masyarakat yang memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa islami dan 

berwawasan kebangsaan.18 

  Dari hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi dapat memberikan dampak 

positif Ketika diimplementasikan dalam kehidupan. Bukan hanya mendorong pada 

perkembangan kualitas intelektual, melainkan memberikan kebebasan berekspresi 

dalam menyalurkan minat dan bakat serta mampu berkontribusi secara positif dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

2. Manfaat Organisasi Kemahasiswaan  

 Berikut adalah manfaat dari bergabung serta berkontribusi dalam organisasi 

kemahasiswaan di lingkup perguruan tinggi atau kampus diantaranya adalah: 

a. Melatih kerja sama dalam bentuk tim 

b. Membentuk sikap mandiri, percaya diri, sikap kedisiplinan, dan rasa tanggung 

jawab. 

c. Membiasakan diri dalam berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi secara umum 

d. Membina dan mengembangkan minat dan bakat 

e. Memperluas wawasan keilmuan 

f. Meuingkatkan rasa empati, kepekaan sosial serta membina  kemampuan kritis, 

produktif, kreatif dan inovatif.19 

Berdasarkan uraian di atas, dapat memberikan pemahaman bahwa dalam 

berorganisasi seseorang harus selektif dalam menentukan perspektif antara diri 

dengan organisasi yang berlandaskan pada adanya korelasi antara tujuan pribadi 

dengan tujuan organisasi secara umum. Sehingga hal tersebut dapat selaras dengan 

                                                

18Pedoman Kemahasiswaan dan kode Etik/Tata Tertib Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro, 

Tentang Organisasi Kemahasiswaan Bab III (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2010), h. 15. 

19Silvia Sukirman, Tuntunan Belajar di Perguruan Tinggi (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2004) 
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harapan bersama dan keberhasilan organisasi. Selain itu, dalam berorganisasi terdapat 

banyak keuntungan  baik secara langsung atau tidak langsung seperti yang tertera 

pada uraian di atas. Sehingga ketika seseorang berorganisasi dan menjalankan proses 

secara baik dalam organisasi maka akan ada perubahan dalam dirinya baik secara 

masif atau beransur-ansur, yang tentunya berbanding lurus dengan tingkat 

produktifitas dan kekatifan dalam berorganisasi.  

B. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu prestasi dan belajar. Pengertian prestasi menunjuk pada suatu 

perolehan akibat dilakukannya suatu aktifitas atau proses yang mengakibatkan 

berubahnya input secara fungsional.20 Sedangkan belajar dilakukan bertujuan untuk 

mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu yang belajar. Perubahan 

perilaku itu merupakan perolehan yang menjadi prestasi belajar, selain prestasi 

belajar kognitif yang diperoleh peserta didik.  

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan tingkah laku 

tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku.21 Sedangkan menurut Piaget, 

yang dikutib dari buku Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, belajar 

                                                

20Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 44. 

21Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

h. 2. 
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adalah sebuah proses interaksi anak didik dengan lingkungan yang selalu mengalami 

perubahan dan dilakukan secara terus menerus.22 

Dari beberapa pengertian belajar tersebut, dapat dipahami bahwa belajar 

merupakan proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan dari interaksi dengan lingkungannya. 

Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan akan selalu ingin tahu hasil dari 

kegiatan yang dilakukan siswa dan guru merupakan orang-orang yang terlibat dalam 

kegiatan pembelajaran, tentu mereka berkeinginan mengetahui proses dan hasil 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Untuk mengetahui tentang baik dan buruknya 

prestasi belajar, maka seorang guru harus menyelenggarakan evaluasi. Kegiatan 

evaluasi yang dilakukan guru mencakup evaluasi hasil belajar. 

Evaluasi hasil belajar menekankan kepada tingkat pencapaian penguasaan 

peserta didik terhadap tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit 

program pengajaran yang bersifat terbatas.23 Evaluasi hasil belajar bertujuan untuk 

mengetahui ketuntasan siswa dalam menguasai kompetensi dasar. Dari hasil evaluasi 

tersebut dapat diketahui kompetensi dasar, materi, atau indikator yang belum 

mencapai ketuntasan. Dengan mengevaluasi hasil belajar, guru akan mendapatkan 

manfaat yang besar untuk melakukan program perbaikan yang tepat. Jika ditemukan 

sebagian besar siswa gagal, perlu dikaji kembali apakah instrument penilaiannya 

terlalu sulit, apakah instrumen penilaiannya sudah sesuai dengan indikatornya, 

ataukah cara pembelajarannya (metode, media, teknik) yang digunakan kurang tepat. 

                                                

22Abudin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2011), h. 

99. 

23Anas Sudiyono, Pengantar Evaluasi pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 

30. 
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Jika ternyata instrumen penilaiannya terlalu sulit maka perlu diperbaiki. Akan tetapi, 

jika instrumen penilaiannya ternyata tidak sulit, mungkin pembelajarannya yang perlu 

diperbaiki, dan seterusnya.24 

Pada hakikatnya prestasi belajar mahasiswa adalah kemampuan yang 

diperoleh mahasiswa setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan 

suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perilaku 

yang relatif menetap.25 

Jadi prestasi belajar adalah berubahnya perilaku peserta didik meliputi 

kognitif, afektif, serta psikomotoriknya. Sehingga setiap pendidik pastinya akan 

mengharapkan agar prestasi belajar mahasiswa itu meningkat setelah melakukan 

suatu proses pembelajaran. Pengertian di atas, mengandung arti bahwa prestasi 

belajar merupakan semua aktifitas tes kecakapan yang berdasarkan pada konten 

materi pelajaran dari subjek tertentu. 

1. Macam-Macam Prestasi Belajar 

Adapun macam-macam prestasi belajar adalah sebagai berikut: 

a. Kognitif 

Mengukur keberhasilan peserta didik yang berdimensi kognitif (ranah cipta) 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan tes tertulis maupun tes lisan dan 

perbuatan. Dampak negatif yang tak jarang muncul akibat tes yang face to face itu, 

ialah sikap dan perlakuan yang subjektif dan kurang adil, sehingga soal yang diajukan 

pun tingkat kesukarannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Disatu sisi ada 

peserta didik yang diberi soal mudah dan terarah (sesuai dengan topik) sedangkan 

                                                

24Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 224. 

25Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), h. 37-38. 
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dipihak lain ada pula peserta didik yang ditanya masalah yang sukar bahkan 

terkadang tidak relevan dengan topik.26 Dalam hal ini pendidik haruslah memiliki 

kompetensi dalam bidang kognitif yakni pendidik harus memiliki kemampuan 

intelektual yang baik. Hal tersebut meliputi penguasaan materi pembelajaran, mampu 

memberikan situasi belajar mengajar yang berkualitas, serta mampu memberikan 

penilaian yang baik terhadap peserta didik. 

b. Afektif 

Merencanakan penyusunan instrumen tes peserta didik yang berdimensi 

afektif (ranah rasa), salah satu bentuk tes ranah rasa yang populer adalah skala likert 

yang tujuannya untuk mengidentifikasi kecenderungan seseorang.27 Bentuk skala ini 

menampung pendapat yang dapat mencerminkan suatu sikap sangat setuju, ragu-ragu, 

tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap sesuatu. Sehingga ketika data tersebut 

telah terisi dari peserta didik, maka pendidik akan lebih mudah dalam 

mengklasifikasikan sikap dari setiap peserta didik.  

c. Psikomotorik 

Cara yang dipandang untuk mengevaluasi keberhasilan belajar yang 

berdimensi ranah psikomotor (ranah karsa) adalah observasi. Observasi dalam hal ini, 

dapat diartikan sebagai sejenis tes mengenai peristiwa, tingkah laku, atau fenomena 

lain, dengan pengamatan langsung. 28  Dalam aspek ini, sebenarnya merupakan 

kelanjutan dari pada dua aspek di atas, yakni aspek kognitif (memahami sesuatu), 

                                                

26Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 154.  

27  Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung, Remaja 

Rosdakarya Bandung, 2001), h. 33. 

28 Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung, Remaja 

Rosdakarya Bandung, 2001), h. 33. 
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aspek afektif (kecenderungan-kecenderungan terhadap sesuatu) yang kemudian pada 

akhirnya bermuara pada aspek psikomotorik yang dalam hal ini mengarah pada 

aktivitas fisik seperti kemampuan berlari, menari, melukis dan lain sebagainya. 

2. Angket 

Angket yaitu sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan 

diukur (responden). Dengan kuesioner ini orang dapat diketahui tentang keadaan, 

data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap atau pendapatnya dan lain-lain.29 Sehingga 

dengan data-data tersebut maka akan menjadi salah satu instrumen penentu dari 

kesimpulan dari hasil penelitian. 

3. Kriteria atau Indikator Prestasi Belajar 

Pada dasarnya prestasi belajar itu meliputi pada aspek psikologis yang 

berubah karena adanya pengalaman dan proses belajar peserta didik. Dapat dikatakant 

berhasil atau tidaknya seseorang dalam memahami dan menguasai ilmu pengetahuan 

pada suatu mata pelajaran dapat dilihat dari hasil belajarnya. Akan dikatakan berhasil 

apabila prestasi belajar dari peserta didik itu baik dan begitupun sebaliknya, peserta 

didik tidak dikatatakan berhasil apabila prestasi belajarnya rendah. 

Pada umumnya dapat kita ketahui bahwa tingkatan prestasi belajar mencakup 

pada tiga hal, yaitu: 

a. Effectiveness (Keefektifan) 

Keefektifan biasanya diukur pada tingkat pencapaian peserta didik. Untuk 

mendeskripsikan keefektifan hasil belajar bisa kita lihat dari kecermatan penguasaan 

perilaku atau yang biasanya disebut dengan tingkat kesalahan, kecepatan dan 

                                                

29 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung, Remaja 

Rosdakarya Bandung, 2001), h. 15.  



26 

 

 
 

ketepatan unjuk kerja, tingkat keahlian dalam belajar serta tingkat retensi dari apa 

yang dipelajariya. 

b. Efficiency (EfIsiensi) 

Efesiensi pembelajaran biasanya diukur menggunakan rasio antara keefektifan 

dan jumlah waktu dalam belajar serta biaya yang digunakan dalam pembelajaran.  

c. Appeal (Daya Tarik) 

Daya Tarik pada pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati hasrat 

peserta didik untuk tetap belajar. Daya Tarik dalam pembelajaran erat sekali dengan 

daya tarik bidang studi, karena biasanya kualitas pembelajaran akan mempengaruhi 

keduanya.30 

Hal yang utama dalam memperoleh data prestasi belajar peserta didik ialah 

dengan mengetahui garis besar indikator kemudian dikaitkan dengan jenis prestasi 

yang akan diukur. Indikator hasil belajar menurut Benjamin S. Bloom dengan 

taxsonomy of education objectives membaginya pada tiga aspek, yaitu kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Namun Anderson dan Krathwol melakukan revisi pada 

taksonomi Bloom tersebut. Menurut Anderson dan Krathwol hasil revisi dari 

taksonomi Bloom, hasil belajar peserta didik ditunjukkan oleh penguasaan tiga 

kompetensi yang meliputi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. 

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: 

a. Aspek Kognitif, meliputi kemampuan peserta didik dalam hal 

1) Mengingat. 

2) Memahami. 

3) Menerapkan. 

                                                

30Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 42. 
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4) Menganalisis. 

5) Mengevaluasi. 

6) Menciptakan. 

b. Aspek Afektif, yaitu suatu hal yang berkenaan dengan sikap yang meliputi: 

1) Menerima. 

2) Merespon. 

3) Menghargai. 

4) Mengorganisasikan. 

5) Karakterisasi. 

c. Aspek Psikomotorik, merupakan suatu keterampilan yang meliputi: 

1) Meniru. 

2) Manipulasi. 

3) Presisi. 

4) Artikulasi. 

5) Naturalisasi. 

 Dengan melihat indikator-indikator di atas maka penulis menarik kesimpulan 

bahwasanya pada proses perkembangan krakter serta kemampuan lainnya pada diri 

mahasiswa pada khususnya, mahasiswa haruslah mampu menjangkau segala aspek 

yang ada dalam penerapan prestasi belajar. Hal tersebut tentu memiliki tujuan khusus 

dimana mahasiswa harus kaya akan wawasan dan kemampuan sehingga dalam 

menjalankan setiap proses pembelajaran dan kemasyarakatan mampu bertahan meski 

ditempa dengan berbagai kondisi dan situasi. Namun, dalam hal penentuan prestasi 

belajar secara formal tentu dalam sistem perguruan tinggi terdapat sistem penilaian 

yang berstandar pada nilai indek prestasi Kumulatif (IPK). 
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4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Prestasi Belajar 

Keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh 

peringkat dan peningkatan kemampuan para pendidiknya saja. Akan tetapi, hal 

tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang saling memengaruhi satu dengan 

yang lainnya.31 Secara umum faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar terbagi 

menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling 

memengaruhi dalam proses pembelajaran, sehingga menentukan kualitas prestasi 

belajar. Menurut slameto adapun faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar, 

antara lain:  

a. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik 

dan dapat memegaruhi prestasi belajar. Faktor-faktor internal meliputi faktor 

fisiologis, faktor psikologis dan faktor kelelahan. 

1) Faktor fisiologis, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi fisik 

seorang peserta didik. 

2) Faktor psikologis, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan psikologis 

seseorang. 

3) Faktor kelelahan, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan lelahnya jasmani 

dan rohani peserta didik. 

 

 

                                                

31Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 30. 
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b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik,dalam 

hal ini Sah menjelaskan bahwa faktor-faktor eksternal yang mampu memengaruhi 

prestasi belajar peserta didik dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor.32 

Berikut faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar adalah: 

1) Faktor keluarga, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan cara orang tua dalam 

mendidik, relasi antar anggota, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 

orang tua serta latar belakang kebudayaan. 

2) Faktor perguruan tinggi, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan metode 

pengajaran, kurikulum, relasi dosen dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan 

peserta didik, kedisiplinan pimpinan kampus, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar serta tugas rumah. 

3) Faktor masyarakat, yaitu faktor yang berkaitan dengan kegiatan peserta didik 

dalam masyarakat, media masa, teman bergaul serta bentuk kehidupan masyarakat33 

Maka dari itu penulis dapat mengetahui bahwa peserta didik memerlukan 

bantuan bimbingan dari faktor-faktor yang menjadi kesulitan belajar yang mereka 

alami guna meningkatkan prestasi baelajar peserta didik dan terhindar dari kesulitan 

belajar yang mereka alami sehingga prestasi belajar yang optimal dapat tercapai. 

 

                                                
32Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 

h. 3. 

33Ni Nyoman Parwati, Belajar dan Pembelajaran (Jawa Barat: Rajagrafindo Persada, 2018), h. 

36. 
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SOSIAL INTELEKTUAL 
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BERORGANISASI 

PRESTASI 

BELAJAR 

HUBUNGAN X 

DENGAN Y 
rxy+ atau rxy- 

 

C. Kerangka Berfikir 

 Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara secara konseptual 

terhadap teori-teori yang berhubungan yang kemudian diidentivikasi sehingga 

menunjukkan suatu permasalah sebagai objek penelitian.34 

 Berdasarkan landasan secara teoretis pada tulisan ini melalui uraian-uraian di 

atas, peneliti mengformulakan kerangka berfikir pada penelitian ini adalah tentang 

bagaimana hubungan keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa 

sehingga korelasinya dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dalam menguji korelasi di atas, dapat menggunakan teknik analisis 

korelasional. Menurut Thomas J.R dan Nelson J.K variabel yang dianalisis adalah 

                                                

34Edi Kusnadi, Metode Penelitian  (Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008), h. 37. 
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dependent variable atau variabel tergantung dengan independent variable atau 

variabel-variabel bebas.35 

Hal di atas memberikan penjelasan bahwa jika korelasi akan ada apa bila 

variabel x yakni keaktifan berorganisasi dan variabel y yakni prestasi belajar 

memiliki hubungan sebab akibat atau adanya perubahan dari variabel x yang diikuti 

dengan perubahan pada variabel y seperti yang terdapat pada simulasi di atas. paling 

sedikit harus ada dua variabel yang dikorelasikan. Teknik analisis korelasi terutama 

digunakan untuk mengetahui kecenderungan hubungan antara variabel yang satu 

dengan variabel lainnya. Hasil analisis korelasi akan diperoleh koefisien korelasi 

yang menunjukkan besarnya hubungan antar variabel. Hubungan antara variabel-

variabel yang dikorelasikan tersebut tidak mempermasalahkan apakah ada hubungan 

sebab akibat atau tidak ada hubungan sebab  akibat. 

Jika   ditarik   korelasi dengan berlandasankan al-Qur’an, maka  dapat diambil 

QS.  al-‘Alaq/96:1-5 sebagai salah satu landasan pola pikir kritis dalam meningkatkan 

kualitas intelektual. Adapun QS. al-‘Alaq/96: 1-5 adalah sebagai berikut: 

نْسَانَ مِنْ عَ  ١اِقْرَأْ باِسْمِ رَب كَِ الَّذِيْ خَلقََْۚ  الَّذِيْ عَلَّمَ  ٣كْرَمُ  اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الَْْ  ٢لقَ ْۚ خَلقََ الِْْ

نْسَانَ مَا لَمْ يعَْلمٍَْۗ عَلَّمَ  ٤باِلْقَلَمِ    ٥الِْْ

 

Terjemahnya: 

1.  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 

2.  Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
3.  Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha mulia, 
4.  Yang mengajar (manusia) dengan pena. 
5.  Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.36 

                                                

35 Setyo Budiwanto, Metode Statistika: Untuk Mengolah Data Keolahragaan (Universitas 

Negri Malang, 2017), h. 63 

36Departemen Agama. Al-Qur’an dan Terjemahan Juz 28 (Bandung: al-Jumana Ali, 2005). 
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Ayat tersebut memiliki landasan historical yang tidak bisa dilepaskan dari 

suatu proses revolusi nilai-nilai moral dan Pendidikan secara fundamental dari 

peradaban arab. Dimana dalam latar belakang turunnya merujuk pada kondisi sosial 

yang jauh dari situasi dan kondisi yang beradab. Turunnya ayat tersebut menjadi 

landasan revolusi akhlak, pemikiran dan peradaban manusia.  

Dari ayat tersebut, bermakna sebuah perintah yang diwahyukan Allah swt 

untuk manusia untuk belajar dan menempuh jalan meningkatkan kualitas 

Pendidikannya. Selain itu, ada salah satu poin penting  yang bisa dilihat yakni  dalam 

kalimat ayat tersebut terjadi proses pengajaran, bimbingan dan arahan. Tentu secara 

ruang lingkup pendidikan formal kita kenal dengan istilah formal kita kenal dengan 

istilah guru, dosen atau secara umum bisa disebut pendidik. Dalam perjalanan 

seseorang menempuh proses pembelajaran, sering dijumpai kata-kata yang cukup 

terkenal yakni jika seseorang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah setan. 

Meskipun terjadi beberapa perbedaan pendapat dari segi perspektif, namun hal 

tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang dalam menempuh proses pendidikan  

tidaklah semestinya menempuh hal tersebut secara sendiri tanpa arahan dan 

bimbingan yang didapatkan terkait ilmu pengetahuan. Karena terkadang hasil bacaan 

buku atau perenungan tentang ilmu pengetahuan, seseorang  mengalami kebingungan 

bahkan stagnan terhadap pola pikir yang buntu dan konservatif dengan hasil 

pembelajaran pribadi tanpa adanya perluasan wawasan intelektual dan pemberian 

perspektif yang berbeda. Konsep untuk bergerak secara bersama  ini pun tertuang 

dalam QS. as-Saff/61:4, yakni sebagai berikut: 
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َ يحُِبُّ الَّذِيْنَ يقُاَتِلوُْنَ فيِْ سَبيِْلِهٖ  رْصُوْصٌ مْ بنُْياَنٌ انََّهُ صَفًّا كَ انَِّ اللّٰه  ٤ مَّ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam 
barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun 
kokoh.37  

Dalam ayat tersebut Allah swt, memberikan gambaran kepada kita bahwa 

Ketika seseorang berjalan bergandengan yakni saling kolektif kolegial maka akan 

menjadi sesuatu yang kokoh. Jika dipahami secara menyeluruh dan mengkorelasikan 

dengan konsep dari tujuan pendidikan, ayat tersebut dapat menjadi salah landasan 

kita untuk membentuk sebuah perkumpulan yang dalam hal ini tentu memiliki tujuan 

yang selaras dengan konsep pendidikan. Meskipun dalam Pendidikan formal ada 

perguruan tinggi yang menjadi salah satu wadah belajar dan dosen sebagai pendidik, 

hal tersebut tidak secara komprehensif mampu menampung atau memuaskan 

semangat belajar yang dimiliki oleh mahasiswa. Sehingga hadirnya organisasi, dapat 

menjadi salah satu alternatif bagi mahasisiwa dalam mengembangkan lebih lanjut 

kualitas dirinya. Sehingga dari beberapa sumber bacaan, jurnal ilmiah dan secara 

empiris seseorang yang mampu meningkatkan kualitas diri lewat aktivitas 

kemahasiswaan yakni belajar formal dan berorganisasi akan memiliki kualitas yang 

lebih tinggi dan pengalaman yang banyak serta wawasan intelektual yang mumpuni. 

Sehingga pada akhirnya, output dari hal itu bisa beragam seperti pada titik focus 

penelitian yakni prestasi belajar mahasiswa. 

Kebebasan berekspresi mahasiswa diatur secara konstitusional, dalam 

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, yakni: 

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk 
menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku 
dalam lingkungan akademik; 

                                                
37Departemen Agama. Al-Qur’an dan Terjemahan Juz 28 (Bandung: al-Jumana Ali, 2005). 
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2. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui 
perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur 
kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat; 
3. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa pada perguruan tinggi yang 
bersangkutan.38 

 Hal ini menjadi landasan secara yuridis yang dapat melegalkan kehadiran 

organisasi untuk  perkembangan kualitas diri mahasiswa secara umum. Dan tentu 

aktif berorganisasi akan memberikan dampak  yang signifikan bagi perkembangan 

diri  seorang mahasiswa. 

 Dalam usaha mengkorelasikan dua variabel yang ada peneliti menggabungkan 

pemahaman terkait teori yang berdasar pada konsep kerangka berfikir di atas. Dalam 

teori yang disampaikan oleh Benjamin S. Bloom terkait taksonomi bloom dimana 

menerangkan terkait tiga domain yang diarahkan pada aspek pendidikan yakni 

domain kognitif, afektif dan psikomotorik. Kognitif yang memusatkan pada aspek 

ilmu pengetahuan dan pemahaman, afektif berpusat pada ranah emosi dan perasaan, 

dan psikomotorik berpusat pada keterampilan motorik yakni gerak badan. Semua hal 

tersebut muaranya sampai pada hasil dari pembelajaran peserta didik.  

Jika diperhatikan dan dipahami secara komprehensif teori yang dibawa oleh 

bloom, hal tersebut tentu berhubungan erat terhadap hubungan sosial yang secara 

konsep pembelajaran selaras dengan teori belajar sosial yang dibawakan oleh Alberth 

Bandura yakni tentang menekankan pentingnya peserta didik mengolah secara 

mandiri ilmu pengetahuan ataupun informasi yang didapatkan dari pengamatan dan 

pengalaman dilingkungan sekitar. Hal tersebut merupakan pemahaman pendidikan 

modern yang mengimani tentang teori konstruktivisme yang bermaksud memperluas 

fokus pembelajaran individual ke dimensi pembelajaran kolaboratif dan sosial. Dan 

                                                
38Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Perguruan Tinggi (Jakarta: 

Pemerintah Pusat, 1999). 
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secara konsep dapat terhuhung pada aktivitas sosial yang dikemas secara formal 

dalam bentuk organisasi. Maka dapat dikatakan bahwa memang proses dan hasil 

pembelajaran berbanding lurus dengan kegiatan sosial dalam hal ini organisasi. 

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti  bertujuan mencari korelasi antara 

keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa jurusan Pendidikan Agama 

Islam angkatan 2020  yang tentunya akan disimpulkan dari hasil analisis dari data-

data yang ada menggunakan teknik perhitungan secara statistik.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan jenis 

penelitian kuantitatif yang bersifat ex post facto. Penelitian kuantitatif sendiri 

merupakan penelitian yang menggunakan data yang berbentuk angka, pada 

dasarnya penelitian ini menggambarkan data melalui angka-angka dan biasanya 

lebih banyak menggunakan hipotetis verifikatif. 39  Penelitian ini menggunakan 

pendekatan ex post fact, disebut demikian karena sesuai dengan arti dari ex post 

facto itu sendiri, yaitu dari apa dikerjakan setelah kenyataan, maka penelitian ini 

disebut sebagai penelitian sesudah kejadian. Penelitian ini jga biasa disebut 

sebagai penelitian after the fact atau sesudah fakta selain itu ada juga peneliti yang 

menyebutnya sebagai retrospective study atau studi penelusuran kembali.40 

Pada penelitian ini, peneliti berusaha meneliti mengenai penelitian korelasi 

antara keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa Pendidikan 

Agama Islam angkatan 2020 UIN Alauddin Makassar. . 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kampus UIN Alauddin Makassar yang terletak 

di Jl. H.M Yasin Limpo No.36, Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, 

Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pertimbangan mendasar dari pemilihan 

lokasi penelitian ini ialah dapat Bekerja sama dengan pihak Universitas terkhusus 

                                                

39Suryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Manajemen dan 

EKonomi Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 109. 

40 Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 79. 
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pihak dan Staf Jurusan Pendidikan Agama Islam yang ada di UIN Alauddin 

Makassar. 

B. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah gejala variabel yang bervariasi yaitu faktor-

faktor yang dapat berubah-ubah ataupun dapat diubah untuk tujuan penelitian. 

Variabel penelitian dan perlu ditentukan dan dijelaskan agar alur hubungan dua 

atau lebih variabel dalam penelitian dapat dicari dan dianalisis.41 

Variabel independen (bebas) adalah variable yang mempengaruhi, 

menjelaskan, atau menerangkan variable yang lain. Variable tersebut 

menyebabkan perubahan pada variable terikat. Sedangkan variable dependen 

(terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau diterangkan oleh variabel lain 

tetapi tidak dapat mempengaruhi variabel yang lain. 

Sedangkan dalam variabel penelitian ini, penulis menggunakan dua 

variabel yang akan dianalisa, yaitu: 

a. Variabel Independen 

Variabel Independen (bebas) adalah korelasi antara keaktifan berorganisasi. 

Variabel ini dilambangkan dengan “X”. 

b. Variabel Dependen  

Variabel Dependen (terikat) adalah prestasi belajar mahasiswa PAI 

angkatan 2020. Variabel ini dilambangkan dengan “Y”.  

                                                

41 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan 

Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Social Lainnya (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 

h. 103. 



38 

 

 
 

2. Desain Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mengungkapkan bahwa terdapat 

korelasi atau tidak ada korelasi antara keaktifan berorganisasi dengan prestasi 

belajar, maka desain penelitiannya adalah sebagai berikut: 

 

  X     Y 

 

Keterangan: 

X = keaktifan berorganisasi  

Y = prestasi belajar mahasiswa. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

menjelaskan perspektif dalam membahas objek penelitian, maka pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan positivistik. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat 

yang ingin peneliti investigasi. Sementara Sugiyono mendefinisikan populasi 

sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya.42 Dari definisi-definisi tersebut dapat kita 

ketahui bahwa populasi merupakan sekelompok orang yang memiliki berbagai 

macam karakteristik tertentu dan dijadikan sebagai objek penelitian. 

                                                

42Suryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Manajemen dan 

EKonomi Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 190. 
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Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam angkatan 2019, 2020, 2021 dan 2022 di UIN Alauddin Makassar 

berjumlah 389 orang. Dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Jumlah populasi  mahasiswa PAI angkatan 2020   

No Jurusan Jumlah 

1.  PAI 2019 105 orang 

2.  PAI 2020 96 orang 

3.  PAI 2021 95 orang 

4.  PAI 2022 93 orang 

Total 389 orang 

2. Sampel  

Sampel dapat didefinisikan sebagai himpunan sebagian dari unsur-unsur 

populasi yang memiliki ciri-ciri sama. Menurut Sugiyono sampel merupakan 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Margono sendiri 

mengatakan bahwa sampel merupakan sebagai bagian dari populasi. Selain itu 

Suharsimi Arikunto juga mendefenisikan pengertian sampel sebagai berikut: 

Sampel adalah sebagian dari hasil populasi yang diteliti. Apabila subjeknya 
kurang dari 100 lebih baik diambil semua dan apabila subjeknya lebih besar 
dari 100 dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% dari jumlah 
populasinya43 

Dari beberapa definisi di atas yang telah dikemukakan oleh para ahli maka 

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa apabila populasi dalam sebuah 

penelitian besar, dan peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semua yang ada 

pada populasi tersebut dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat mengambil sampel yang ada pada populasi itu, dan akan 

                                                
43Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Praktik (Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 109. 
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diberlakukan untuk populasi. Dengan demikian sampel tersebut diambil dari 

populasi yang betul-betul representative.44 

Dari hasil uraian tersebut maka penulis mengambil seluruh populasi 

menjadi sampel (sampel jenuh). Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti 

ialah teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu oleh peneliti terhadap penelitian.  Penulis mengambil 

mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2020   sebagai sampel 

penelitian dengan pertimbangan bahwa peneliti merasa perlu mengetahui korelasi 

antara keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa sehingga 

peneliti merasa perlu menjadikan sampel angkatan tersebut tersebut sebagai 

penelitian, dan hal paling mendasar ialah jurusan pendidikan agama islam 

angkatan 2020 merupakan angkatan yang rata-rata bergabung dalam organisasi. 

Adapun sampel dari penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Jumlah sampel  mahasiswa PAI angkatan 2020   

No Jurusan Jumlah 

5.  PAI A  35 orang 

6.  PAI B 28 orang 

7.  PAI C 33 orang 

Total 96 orang 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik 

pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

                                                

44Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Makassar: Alauddin University Press, 

2013), h. 166. 
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mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah pada 

penelitian.45 Hal tersebut juga dapat menjadi landasan yang kuat serta dalam hal 

ini hasil dari penelitian dapat diuji secara ilmiah tentu unsur pentingnya adalah 

data dari penelitian tersebut. 

Adapun metode-metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Angket (kuesioner)  

Angket atau yang sering dikenal dengan kuesioner merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

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

kegiatan, foto-foto, file dokumenter, data yang relevan dengan penelitian. 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, sudah 

berlalu atau disebut dengan data sekunder. Peneliti hanya mengambil data yang 

sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian yang dibutuhkan. 

E. Insrtumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan 

data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian. Instrumen penelitian 

merupakan suatu alat yang dipergunakan dalam mengukur fenomena atau gejala 

                                                
45Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Praktik (Cet. XIV; Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 109. 
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alam maupun sosial yang diamati oleh peneliti. Semua fenomena ini disebut 

variabel penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah angket (kuesioner) dengan bentuk skala likert, dan 

dokumentasi prestasi belajar dalam ruang lingkup nilai indeks prestasi kumulatif 

(IPK) di UIN Alauddin Makassar. 

1. Angket (kuesioner)  

 Adapun jenis kuesioner yang digunakan ialah kuesioner (angket) tertutup. 

Di mana alat ukur yang digunakan ialah skala likert. Skala likert biasanya 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala ini menilai sikap atau tingkah 

laku yang diinginkan oleh peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan 

atau pernyataan dengan pilihan alternatif empat kategori jawaban yang akan 

dipilih responden untuk melihat korelasi antara kekatifan berorganisasi dengan 

prestasi belajar, dengan skala ukur yang telah disediakan. Adapun sistem 

penskoran pada instrumen skala keaktifan berorganisasi mahasisiwa sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3 

Alternatif Jawaban 

Pernyataan Positif (Favourable) Pernyataan Negatif (Unfavourable) 

Jawaban  Jawaban  

Sangat Sesuai (SS) 4 Sangat Sesuai (SS) 1 

Sesuai (S) 3 Sesuai (S) 2 

Tidak Sesuai (TS) 2 Tidak Sesuai (TS) 3 

Sangat Tidak Sesuai 

(STS) 

1 Sangat Tidak Sesuai 

(STS) 

4 
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 Adapun pernyataan-pernyataan yang dibuat berupa item angket yang 

kemudian dikembangkan dari indikator pada variabel penelitian, yang terdiri dari 

pandangan mahasiswa tentang keaktifan berorganisasi.  

2. Format Dokumentasi  

Format dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data yang berkaitan dengan prestasi belajar dari nilai IPK yang sudah ada pada 

portal akademik Universitas, lalu di analisis dengan menggunakan statistik 

deksriptif dan statistik inferensial serta analisis korelasional. 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

Suatu instrumen dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 46  Instrumen tes diuji 

validitasnya dengan cara validitas isi dan validitas kontruk. Yang dimaksud 

dengan validitas isi yaitu ketepatan instrumen tersebut ditinjau dari segi materi 

yang akan diteliti. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila butir-butir soal 

mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang 

menjadi tujuan instruksional.47 

Penelitiian ini, validitas instrumen diuji dengan menggunakan rumus 

Product Moment Correlation, uji ini dilakukan dengan melihat korelasi/skor 

masing-masing item pernyataan atau soal tes. Rumusnya adalah: 

 

 

 

                                                

46Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 168. 

47Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 

33. 

 

rxy : 
𝑁  (∑ 𝑋𝑌)−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√(𝑁 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥 )2) (𝑁 ∑ 𝑌2 −(∑ 𝑌)2 )
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Keterangan: 

xyr      : Koefisien korelasi variabel X dan Y 

X : Jumlah skor dalam distribusi X  

Y : Jumlah skor dalam distribusi Y 

   N  : Jumlah subyek keseluruhan item.48 

Jika 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  pada taraf signifikan 5% berarti item (butir soal) valid dan 

sabaliknya jika 𝑟𝑥𝑦 <  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka butir soal tersebut tidak valid sekaligus tidak 

memiliki persyaratan. 

Ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (-1≤ 𝑟 ≤ 1), artinya apabila  r =-1, 

berarti korelasinya negatif sempurna. Jika r = 0 berarti tidak ada korelasi dan jika r 

= 1 berarti korelasinya adalah positif sempurna (sangat kuat). Adapun harga r 

yang akan dikorelasikan dengan tabel interpretasi adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.4 

                               Interpretasi koefisien korelasi nilai r 

No Tingkat Korelasi Kategori 

1 0,80 - 1,00 Sangat Kuat 

2 0,60 - 0,799 Kuat 

3 0,40 - 0,599 Cukup 

4 0,20 - 0,399 Rendah 

5 0,00 - 0,199 Sangat Rendah 

Untuk menghitung besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap variabel 

Y dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

KP = r2-X 100% 

Keterangan: 

                                                

48Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 

160. 
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KP = Besarnya koefisien penentu 

  r   = Koefisien korelasi. 

Dari kategori data di atas dapat memberikan kesimpulan terkait data 

terhadap hasil penelitian yang dilakukan.  

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tepat. Maka pengertian reliabilitas tes, berhubungan 

dengan masalah ketetapan hasil tes. Atau seandainya hasilnya berubah-ubah 

perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti.49 

Reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha, 

karena rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya 

bukan 1 atau 0, misalnya angket atau soal berbentuk uraian.50 

Adapun rumus Alpha tersebut adalah: 

 

 

 

Keterangan: 

11r   : Reliabilitas instrumen 

k    : Banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 

 2

b : Jumlah varians butir  

    
2

t
  

: Varians total.51 

                                                

49Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 

160. 

50Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, h. 86. 

51Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 191. 


























2

2

11 1
1 t

b

k

k
r




 

 



46 

 

 
 

Di mana hasil dari perhitungan Alpha tersebut kemudian dikonsultasikan 

dengan ketentuan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Alpha > 0,06. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data hasil penelitian menggunakan dua teknik statistika, yakni 

analisis deskriptif dan analisis regresi sederhana serta teknik analisis korelasional. 

1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.52 Analisis statistik deskriptif digunakan apabila peneliti 

bermaksud memperoleh gambaran tentang modus, median, mean (rata-rata), 

perhitungan desil, persentil, standar deviasi, perhitungan persentase, nilai 

maksimum dan nilai minimum. 53  Adapun analisis deskriptif digunakan adalah 

analisis deskriptif kuantitatif dengan rumus sebagai berikut: 

a. Menghitung rentang kelas, yakni data terbesar dikurangi data terkecil 

 

 

Keterangan: 

R: Rentang 

Xt: Data terbesar dalam kelompok 

                                                

52Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

h. 207-208. 

53Sulaiman Saat, Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 111. 

𝑅 =  𝑋𝑡 −  𝑋𝑟 
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Xr: Data terkecil dalam kelompok.54 

b. Menghitung jumlah kelas interval 

 

 

Keterangan: 

K: Jumlah kelas interval 

N: Banyaknya data atau jumlah sampel 

Log: Logaritma55 

c. Menghitung panjang kelas interval 

 

 

Keterangan: 

P: Panjang kelas interval 

R: Rentang 

K: banyaknya kelas.56 

d. Rata-rata (Mean) 

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

data dibagi dengan jumlah nilai responden.57 Rumus rata-rata adalah: 

 

 

Keterangan: 

                                                

54Sugiyomo, Metode Penelitia Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

55. 

55Syarifuddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2005), 

h. 24.  

56Syarifuddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian, h. 32. 

57Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 

h. 327. 

𝑃 =  
𝑅

𝐾
 

𝐾 = 1 + (3,3) log 𝑁 
 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑓𝑖
𝑘
𝑖=1
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𝑺 𝑫  
 𝒊 𝒊  

𝒏−𝟏 

X̅= Rata-rata untuk variabel 

fi= Frekuensi untuk variabel 

Xi= Tanda kelas interval variabel58 

e. Standar Deviasi 

Keterangan: 

SD: Standar Deviasi 

fi: frekuensi untuk variabel 

xi: tanda kelas interval variabel 

X̅   : Rata-rata 

n: jumlah populasi59 

f. Persentase (%) nilai rata-rata 

 

 

Keterangan: 

P: Angka persentase 

F: Frekuensi yang dicari persentasenya 

N: Jumlah responden60 

g. Kategorisasi 

Sebelum menentukan kategori jawaban dari responden dari tiap-

tiap variabel maka terlebih dahulu harus ditentukan intervalnya, jumlah 

kategori ditentukan berdasarkan jumlah setiap pilihan yang telah 

                                                

58M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok MateriStatistik (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 72. 

59Nana Sudjana, Statistika Pendidikan (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 97. 

60Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Cer. XIII; Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2014), h. 130. 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
 X 100% 
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ditetapkan pada instrumen. Rumus yang digunakan dalam menentukan 

interval yaitu: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =  
i𝑙𝑎i 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑡i𝑛𝑔𝑔i − 𝑛i𝑙𝑎i 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 

j𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟i 

Pada analisis deskriptif ini, penelitian menggunakan kategorisasi Keaktifan 

berorganisasi terhadap hasil dengan rumus sebagai berikut: 

1) Rendah  : x < (𝜇 − 1,0 (𝜎)) 

2) Sedang  : (𝜇 − 1,0(𝜎)) ≤ x < (𝜇 + 1,0(σ)) 

3) Tinggi  : x ≥ (φ + 1,0(σ0)) 

2. Statistik Inferensial 

Statisik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. 

Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi 

yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu diberlakukan 

secara random. Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu 

analisis korelasi yang sebelumnya dilakukan uji normalitas data. Yang 

dijelaskan dibawah ini. 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas merupakan uji prasyarat yang bertujuan untuk melihat 

apakah suatu data memiliki sebaran normal (berdistribusi normal). Untuk 

pengujiannnya menggunakan rumus chi-kuadrat sebagai berikut: 

X 
2 

=  
(fi−fℎ)2 

fℎ 

Keterangan: 

X 2= Chi kuadran hitung 

fh = Frekuensi yang diharapkan 

fi = Frekuensi/jumlah data hasil observasi 
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b. Analisis Korelasi 

Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih, juga dapat menentukan arah 

hubungan dari kedua variabel.26 Untuk mencari koefisien korelasi antara 

kedua variabel peneliti menggunakan rumus Korelasi Product Moment 

sebagai berikut: 

 

rxy : 
𝑁  (∑ 𝑋𝑌)−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√(𝑁 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥 )2) (𝑁 ∑ 𝑌2 −(∑ 𝑌)2 )
 

 

Keterangan: 

xyr      : Koefisien korelasi variabel X dan Y 

X : Jumlah skor dalam distribusi X  

Y : Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑x2 = Kuadrat dari data skor jumlah variabel x 

∑y2 = Kuadrat dari data skor jumlah variabel y 

   N  : Jumlah subyek keseluruhan item.61 

c. Uji Signifikasi 

Uji signifikasi antara variabel x dan variabel y setelah nilai r 

(koefisien korelasi) didapat maka, dilanjutkan uji t untuk menguji 

keberartian hubungan pada kedua variabel tersebut. 

Rumus uji t 

t = 
𝑟√𝑛−2 

√1− 𝑟2 

 

                                                

61Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 

160. 
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Keterangan: 

t = t hitung 

n = Banyak data 

r = Koefisien korelasi 

adapun rumus dari ttabel yaitu: 

ttabel = n-k 

d. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (KD) adalah angka yang menyatakan atau 

digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan 

oleh satu atau lebih variabel x (bebas) terhadap variabel y (terikat). 

Adapun Rumus dari koefisien determinasi:  

KD = (r)2 x 100% 
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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kampus UIN Alauddin Makassar yang terletak di 

Jl. H.M Yasin Limpo No.36, Romang polong, Kec. Somba Opu, Kab Gowa, Sulawesi 

Selatan. Adapun pertimbangan dari lokasi penelitian ini adalah akibat dari keresahan 

peneliti terkait fenomena yang terjadi dilingkungan kampus dalam hal ini mahasiswa 

yang secara empiris dari waktu ke waktu selalu diperhadapkan dengan kondisi 

aktivitas akademik yang meningkat atau menurun seringkali dihubungkan dengan 

keaktifan berorganisasi kemahasiswaan. Sehingga dari hal tersebut penelitian ini 

diharapkan dapat memeberikan informasi secara spesifik yang tentunya berdasarkan 

data yang telah diolah dan memeberikan hasil yang kongkret terkait penelitian. 

Pada bab ini dapat diuraikan hasil penelitian yang telah diperoleh dari 

instrumen penelitian yang berkaitan dengan variabel keaktifan berorganisasi (X) dan 

prestasi belajar (Y) di UIN Alauddin Makassar. Data yang telah didapat diolah 

sehingga dapat mengambil suatu kesimpulan yang bersifat ilmiah. Sedangkan data 

yang akan disajikan peneliti yaitu data yang berupa skor angket kuesioner keaktifan 

berorganisasi, prestasi belajar mahasiswa yang diambil dari nilai Indeks Prestasi 

Kumulatif mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 pada semester 5. 

1. Keaktifan Berorganisasi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Angkatan 2020 

di UIN Alauddin Makassar 

   Adapun indikator dari keaktifan berorganisasi, terdiri atas 3 yaitu, (1) 

kehadiran dalam pertemuan organisasi (2) jabatan yang dipegang (3) kontribusi 



53 
 

 
 

dalam pemberian saran, kritik dan hal dalam agenda keorganisasian. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan di UIN Alauddin Makassar jurusan Pendidikan Agama 

Islam angkatan 2020, peneliti mengumpulkan data menggunakan skala likert. 

Indikator yang dikembangkan dan disusun dalam bentuk angket sebagai instrumen 

penelitian sehingga diperoleh data sebagai hasil penelitian yang disajikan dalam 

bentuk tebel berikut ini. Selanjutnya gambaran keaktifan berorganisasi Mahasiswa 

PAI angkatan 2020 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif Keaktifan Berorganisasi Mahasiswa PAI Angkatan 2020 

Jumlah Sampel 96 

Skor Maksimum 96 

Skor Minimum 58 

Mean 73,85 

Standar Deviasi 7,37 

Variance 54,42 

Range 38 

 Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa, skor maksimum untuk keaktifan 

berorganisasi adalah 96 dan skor minimum adalah 58 dengan nilai rata-rata 73,85 dan 

standar deviasi 7,37 dengan jumlah sampel 96 orang. Pada tabel 4.1 juga diperoleh 

nilai range sebesar 38. Selanjutnya analisis kategorisasi keaktifan berorganisasi 

keaktifan berorganisasi disajikan dalam bentuk tabel berikut ini: 
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Tabel 4.2 
Kategorisasi  Keaktifan Berorganisasi Mahasiswa PAI Angkatan 2020 

No Katogori Interval Frekuensi Presentase 

1.  Rendah X < 66 12 12,5% 

2.  Sedang 66 ≤ X <81 67 69,8% 

3.  Tinggi X ≥ 81 17 17,7% 

Jumlah 96 100% 

   Sumber Data: Analisis Angket Keaktifan Berorganisasi 

`Data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa terdapat 12 orang responden berada 

pada kategori rendah dengan presentase 12,5%, 67 orang responden berada pada 

kategori sedang dengan presentase 69,8%, dan 17 orang responden berada pada 

kategori tinggi dengan presentase 17,7%. Berdasarkan nilai rata-rata keaktifan 

berorganisasi mahasiswa PAI angkatan 2020 di UIN Alauddin Makassar sebesar 67 

orang berada pada kategori sedang. 

2. Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Angkatan 2020 di UIN 

Alauddin Makassar 

  Indikator prestasi belajar mahasiswa PAI angkatan 2020 yaitu dapat dilihat 

atau diukur melalui keterangan dari nilai IPKnya. Sehingga peneliti menggunakan 

data dari nilai IPK dari mahasiswa PAI angkatan 2020 pada semester 5. Adapun 

selanjutnya nila-nilai IPK disusun dan diolah sebagai instrumen penelitian sehingga 

diperoleh data sebagai hasil penelitian. Selanjutnya gambaran prestasi belajar 

mahasiswa PAI angkatan 2020 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 
Statistik Deskriptif Prestasi Belajar Mahasiswa PAI Angkatan 2020 

Jumlah Sampel 96 

Skor Maksimum 100 

Skor Minimum 25 

Mean 90,42 

Standar Deviasi 15,59 

Variance 243,10 

Range 75 

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa, skor maksimum untuk prestasi belajar 

mahasiswa PAI angkatan 2020 adalah 100 dan skor minimum yaitu 25 dengan nilai 

rata-rata 90,42 dan standar deviasi 15,59 dengan jumlah sampel 96 orang. Pada tabel 

4.3 juga diperoleh nilai range sebesar 75. Selanjutnya analisis kategorisasi prestasi 

belajar mahasisiwa PAI angkatan 2020 semester 5 di UIN Alauddin Makassar 

disajikan dalam bentuk tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.4 
Kategorisasi  Prestasi Belajar Mahasisiwa PAI Angkatan 2020 Semester 5 di 

UIN Alauddin Makassar 

No. Katogori Interval Frekuensi Presentase 

1.  Rendah X < 75 8 8,4% 

2.  Sedang 75≤ X < 106 88 91,6% 

3.  Tinggi X ≥ 106 0 0% 

Jumlah 96 100% 

Sumber Data: Analisis Prestasi Belajar Berdasarkan Nilai IPK 
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 Data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat 8 orang responden berada 

pada kategori rendah dengan presentase 8,4%, 88 orang responden berada pada 

kategori sedang dengan presentase 91,6%, 0 orang responden yang berada pada 

kategori tinggi. 

1. Korelasi Keaktifan Berorganisasi dengan Prestasi Belajar Mahasiswa PAI 

Angkatan 2020 di UIN Alauddin Makassar 

a. Uji Normalitas 

  Sebelum melakukan pengolahan data lebih lanjut dilakukan persyaratan 

penelitian, yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

keaktifan berorganisasi dan prestasi belajar mahasiswa PAI angkatan 2020 

didistribusikan normal atau tidak normal. Dalam melakukan uji normalitas, 

digunakan pengujian normalitas kolmogorov smirnov, serta dihitung dengan 

menggunakan aplikasi SPSS versi 23 for windows dengan menggunakan taraf 

signifikan α = 0,05. Jika angka signifikan (sig.) > 0,05 maka data berdistribusi normal 

dan jika data (sig.) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji 

normalitas yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas  

Variabel K-Smirnov Sig. Keterangan 

X terhadap Y 0,100 0,05 Normal 

  Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji normalitas keaktifan berorganisasi dengan 

prestasi belajar adalah diketahui nilai kolmogorov smirnov signifikasi sebesar 0,100 

dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Nilai signifikan yang diperoleh tersebut 

lebih besar dari (0,100>0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh skor 
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keaktifan berorganisasi dan prestasi belajar mahasiswa PAI angkatan 2020 di UIN 

Alauddin Makassar berdistribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

  Uji prasyarat yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas untuk mengetahui 

hubungan prestasi belajar (Y) terhadap keaktifan berorganisasi (X) linear atau tidak 

linear. Uji linearitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS versi 23 for windows. Prestasi analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 4.6 

Hasil Uji Linearitas 

Variabel F Sig. Keterangan 

X-Y 1,49 0,093 Linear 

Uji linearitas persamaan garis regresi diperoleh dari baris deviation from 

linearity, yaitu α (Tc) = 1,49 dengan p-value = 0,093. Karena nilai Sig. 1,49 > 0,05. 

Sehingga disimpulkan bahwa keaktifan berorganisasi dan prestasi belajar berupa garis 

linear. 

c. Uji Persamaan Regresi 

  berikut adalah hasil dari pengolahan data dengan menggunakan uji persamaan 

regresi, yaitu: 

 
Tabel 4.7 

Uiji Signifikansi Persamaan Regresi 

Model F Sig. Keterangan 

Regresi 132,12 0,000 Signifikan 

  Uji signifikansi persamaan garis regresi diperoleh dari baris regression yaitu 

Fhit (b/a) = 132,12 dan p-value/Sig. = 0,000 < 0,05 atau H0 ditolak dan Ha diterima 

atau signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. Dengan demikian, 
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regresi Y atas X adalah signifikan atau keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar 

mahasiswa PAI angkatan 2020 di UIN Alauddin Makassar. 

d. Uji Hipotesis 

Berdasarkan  uji  prasyarat analisis statistik, diperoleh bahwa data pada 

penelitian ini berdistribusi normal dan bersifat linear. Oleh karena itu, Koefisien 

korelasi antara keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa dicari 

dengan menggunakan rumus Pearson Correlation / Product Moment Correlation 

dengan menggunakan aplikasi SPSS 24 for windows dengan hasil output sebagai 

berikut: 

 
Tabel 4.8 

Hasil Uji Korelasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai r (Pearson Correlation) 

0,043 dengan tingkat probabilitas 0,679. Oleh karna probabilitas lebih besar dari 0,05 

maka H0 diterima, artinya tidak adanya hubungan antara keaktifan berorganisasi 

dengan prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 di UIN 

Alauddin Makassar. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis ini 

adalah Ha ditolak, sedangkan H0 di terima. Kemudian jika hasil perhitungan tersebut 

di atas diinterpretasikan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 

Variabel X total Y total 

xtotal Pearson 

Correlation 
1 -.043 

Sig. (2-tailed)  .679 

N 96 96 

ytotal Pearson 

Correlation 
-.043 1 

Sig. (2-tailed) .679  

N 96 96 
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keaktifan antara berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa PAI angkatan 2020 

di UIN Alauddin Makassar berada pada kategori sangat rendah, sebesar 0,043, yakni 

pada rentang 0,00 – 0,199. 

e. Uji Signifikan 

Uji signifikan digunakan untuk menunjukkan sejauh mana hubungan 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. 

Pengujian dilakukan menggunakan olah data program SPSS dengan 

significance α = 0,05. Hipotesis dikatakan terdapat hubungan jika nilai 

signifikan t ˂ 0,05 atau thitung ˃ ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

sebaliknya hipotesis dikatakan tidak ada hubungan jika nilai signifikan ˃ 0,05, 

atau thitung ˂ ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan perhitungan 

nilai ttabel yaitu: 

T tabel =  n-k  

= 96-2 

= 94 

                               t = 94 

 Adapun hasil olah data uji signifikan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.9 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 97.093 16.165  6.006 .000 

xtotal .090 .218 .043 .415 .000 

a. Dependent Variable: ytotal 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai signifikan = 0,000 dan nilai 

thitung 0,415. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan 0,000 < 0,05 dan 

thitung (0,415) < ttabel (1,661), maka Ha ditolak dan H0 diterima yang berarti tidak 
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terdapat hubungan antara keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa 

PAI angkatan 2020 di UIN Alauddin Makassar. 

 
f. Uji Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui berapa persen konstribusi yang diberikan oleh 

setiap         variabel maka digunakan rumus berikut: 

KD = (r)2 x 100% 

= (0,043)2 x 100% 

= 0,001849 x 100% 

= 0,1849% 

Diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,1849%, hal ini berarti varian 

yang terjadi pada keaktifan berorganisasi 0,1849% tidak berhubungan dengan 

variabel prestasi belajar. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa hubungan antara 

keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar adalah 0 %  dan 100% 

ditentukan oleh faktor lainnya. 

B. Pembahasan 

1. Keaktifan Berorganisasi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam 2020 di UIN 

Alauddin Makassar 

Dalam dunia kampus memiliki lingkungan yang mendukung untuk para 

mahasiswa membentuk karakter dan meningkatkan kualitas intelektualnya. Sehingga 

selama menempuh proses pendidikan dan perkuliahan mahasiswa harus mampu 

memaksimalkan segala hal yang tersedia baik waktu dan kesempatannya. Dalam hal 

ini mahasiswa seharusnya bukan hanya berfokus pada ruang kelas saja, karena dalam 

memaksimalkan prosesnya harus didapatkan pada ruang lingkup yang lain salah 

satunya adalah aktif dalam organisasi. Bagi mahasisiwa keberadaan organisasi di 

kampus merupakan keniscayaan yang dapat menjadi wadah untuk mahasiswa 
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berproses dan terbiasa dengan keadaan sosial. Karena di di ruang lingkup kehidupan 

bermasyarakat, mahasiswa merupakan interpretasi dari keadaan kondisi sosial dan 

status quo yang tampak baik melalui kebijakan politik pemerintahan maupun hal 

lainnya. Sehingga organisasi merupakan wadah yang mewah untuk mahasiswa 

memanfaatkan dan berjuang didalamnya. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan penelitian terhadap 

keaktifan berorganisasi mahasiswa PAI angkatan 2020 di UIN Alauddin Makassar 

dengan responden berjumlah 96 orang yang menggunakan instrumen skala keaktifan 

berorganisasi 24 pernyataan, maka diperoleh nilai minimum dan nilai maksimum dari 

analisis deskriptif yaitu nilai 58 dan nilai 96. 

Sehingga dapat digambarkan bahwa dari tabel di atas dalam kategorisasi 

keaktifan berorganisasi mahasiswa PAI angkatan 2020 di UIN Alauddin Makassar 

terdapat 12 orang responden berada pada kategori rendah dengan presentase 12,5%, 

67 orang responden berada pada kategori sedang dengan presentase 69,8%, dan 17 

orang responden berada pada kategori tinggi dengan presentase 17,7%. Berdasarkan 

nilai rata-rata keaktifan berorganisasi mahasiswa PAI angkatan 2020 di UIN 

Alauddin Makassar sebesar 67 orang berada pada kategori sedang. 

Maka dari analisis di atas disimpulkan bahwa yang paling sesuai dari 

indikator keaktifan berorganisasi dengan yang dilakukan oleh mahasiswa di 

organisasi adalah keaktifan mahasiswa dalam kegiatan keorganisasian aktif dalam 

kegiatan organisasi baik mengikuti organisasi dan sadar akan pentingnya kegiatan 

kerorganisasian. Dan mahasiswa berproses dalam organisasi baik menjadi anggota 

departemen maupun memiliki jabatan dalam organisasi. Namun, masih ada yang 

tidak aktif dalam kegiatan keorganisasian. 
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2. Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Agama Islam 2020 di UIN Alauddin 

Makassar 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari prestasi belajar 

yang diperoleh oleh peserta didik. Prestasi belajar merupakan hal yang sangat 

dibutuhkan oleh peserta didik agar dapat mengukur kemampuan yang dimiliki 

melalui proses pembelajaran yang telah berlangsung.62 Kualitas pendidikan sangat 

berkaitan dengan keberhasilan dalam membentuk peserta didik yang berkualitas, hal 

itulah yang menjadi titik pusat dalam proses belajar mengajar. Peserta didik juga 

menjadi tolak ukur dalam keberhasilan proses pembelajaran, diharapkan dapat 

menimbah ilmu dan wawasan sebanyak-banyaknya dengan belajar. Sehingga dengan 

adanya proses tersebut nantinya dapat diukur pencapaian kemampuan, pengetahuan 

dan pemahaman yang diperoleh peserta didik tentang materi pelajaran di sekolah 

yang disebut prestasi belajar. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti terhadap prestasi 

belajar mahasiswa PAI angkatan 2020 di UIN Alauddin Makassar dengan responden 

berjumlah 96 orang dengan melihat hasl belajar nilai IPK mahasiswa semsester 5, 

maka diperoleh nilai minimum dan nilai maksimum dari analisis deskriptif yaitu nilai 

25 dan nilai 100. 

Sehingga dapat digambarkan bahwa terdapat 8 orang responden berada pada 

kategori rendah dengan presentase 8,4%, 88 orang responden berada pada kategori 

sedang dengan presentase 91,6%, 0 orang responden yang berada pada kategori tinggi. 

Dengan nilai rata-rata sebesar 90,42. Hal ini dilihat dari frekuensi terbanyak jumlah 

                                                

62Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 183. 
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responden yang berada pada rentang nilai 75-106 sebanyak 88 responden dengan 

presentase 91,6% yang berarti perlu ditingkatkan. 

3. Korelasi antara Keaktifan Berorganisasi dengan Prestasi Belajar Mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam Angkatan 2020 Di UIN Alauddin Makassar 

Dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai r (Pearson Correlation) 

0,043 dengan tingkat probabilitas 0,679. Oleh karna probabilitas lebih besar dari 0,05 

maka H0 diterima, artinya tidak adanya hubungan antara keaktifan berorganisasi 

dengan prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 di UIN 

Alauddin Makassar. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis ini 

adalah Ha ditolak, sedangkan H0 di terima. Kemudian jika hasil perhitungan tersebut 

di atas diinterpretasikan, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keaktifan 

berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa PAI angkatan 2020 di UIN Alauddin 

Makassar berada pada kategori sangat rendah, sebesar 0,043, yakni pada rentang 0,00 

– 0,199. Maka dapat dikatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti ternyata tidak terdapat korelasi antara keaktifan berorganisasi dengan prestasi 

belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 di UIN Alauddin 

Makassar. 

Hubungan antara keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar, yang 

berdasarkan analisis korelasi diperoleh hasil yaitu tidak terdapat hubungan positif 

antara variabel x dan variabel y. Untuk pengujian hipotesis digunakan analisis uji 

signifikan atau uji t menghasilkan 0,000 ˂ 0,05 dan thitung (0,415) < ttabel (1,661), maka 

H0 diterima dan Ha ditolak, maka dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan antara 

keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa PAI angkatan 2020 di UIN 
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Alauddin Makassar dengan konstribusi hubungan variabel x dengan variabel y 

sebesar 0,1849%. 

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan teori yang ada, 

dalam hal ini menurut slameto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimana dalam hasil penelitian ini, 

faktor organisasi termasuk dalam faktor eksternal. Sehingga dari hal ini menjelaskan 

bahwa ketika mahasiswa aktif dalam berorganisasi berkaitan langsung dengan 

prestasi belajar mahasiswa. Hasil penelitian tidak menunjukkan adanya hubungan 

yang kuat antara dua variabel atau tidak ada korelasinya. Hal ini memberikan 

penjelasan bahwa faktor yang lainnya lebih terhubung dengan prestasi belajar 

mahasiswa. Seperti keluarga, kondisi pribadi mahasiswa meliputi keaktifan 

perkuliahan mahasiswa, kemampuan anak dalam menangkap pembelajaran, 

pemenuhan tugas-tugas, kehadiran ataupun faktor fasilitas belajar mahasiswa dan 

faktor lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini diperoleh kesimpulan berikut: 

1. Keaktifan berorganisasi berada pada kategori sedang dengan persentase 69,8%. 

Dengan melihat kategori sedang tersebut maka hal ini menandakan bahwa keaktifan 

berorganisasi terletak pada taraf normal yang berarti bahwa tidak tinggi atau tidak 

rendah pula akan tetapi bermakna bahwa keaktifan berorganisasi cukup baik. 

2. Prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 di UIN 

Alauddin Makassar berada pada kategori sedang dengan hasil presentase 91,6%. 

Melihat kategori prestasi belajar terletak pada kategori sedang yang menandakan 

bahwa prestasi belajar peserta didik terletak pada taraf normal, dimana hal tersebut 

disebabkan oleh faktor prestasi belajar antara lain faktor internal maupun eksternal. 

3. Tidak terdapat korelasi antara keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar 

mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 di UIN Alauddin Makassar yang 

dilihat dari nilai yang diperoleh nilai r (Pearson Correlation) 0,043 dengan tingkat 

probabilitas 0,679. Oleh karna probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, 

artinya tidak adanya hubungan antara keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar 

mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 di UIN Alauddin Makassar. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis ini adalah Ha ditolak, sedangkan 

H0 di terima. Kemudian jika hasil perhitungan tersebut di atas diinterpretasikan, maka 

dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keaktifan berorganisasi dengan prestasi 
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belajar mahasiswa PAI angkatan 2020 di UIN Alauddin Makassar berada pada 

kategori sangat rendah, sebesar 0,043, yakni pada rentang 0,00 – 0,199. Hubungan 

antara keaktifan berorganisasi dengan prestasi belajar, yang berdasarkan analisis 

korelasi diperoleh hasil yaitu tidak terdapat hubungan positif antara variabel x dan 

variabel y. Untuk pengujian hipotesis digunakan analisis uji signifikan atau uji t 

menghasilkan 0,000 ˂ 0,05 dan thitung (0,415) < ttabel (1,661), maka H0 diterima dan Ha 

ditolak, maka dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan antara keaktifan 

berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa PAI angkatan 2020 di UIN Alauddin 

Makassar dengan konstribusi hubungan variabel x dengan variabel y sebesar 0,1849%.  

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan sebagai 

keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, maka penulis akan 

mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai harapan yang dicapai 

sekaligus kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Implikasi secara teoretis 

a. Untuk memberikan referensi tambahan bagi peneliti terkait korelasi keaktifan 

berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa. 

b. Dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti-peneliti yang akan datang terkait 

variabel-variabel yang diteliti dan terkait jenis penelitian dari variabel-variabel 

tersebut. 

c. Menjadi referensi yang baru bagi semua pihak dalam hal pengetahuan terkait 

hubungan kerorganisasian dengan prestasi belajar mahasiswa. 
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2. Implikasi secara praktis  

a. Bagi peneliti, untuk memperluas wawasan terkait hubungan keaktifan berorganisasi 

dengan prestasi belajar. 

b. Bagi pendidik, untuk memberikan pemahaman terkait adanya korelasi keaktifan 

berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa. 

c. Bagi prodi, dapat menjadi pengetahuan terkait sejauh mana korelasi keaktifan 

berorganisasi dengan prestasi belajar mahasiswa. 
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