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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 s\a ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

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

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad                   ṣ es (dengan titik di bawah)   ص

 ḍad                   ḍ de (dengan titik di bawah)   ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)   ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)   ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa f  Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه ـ

 hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

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

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

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

Fatḥah A A 

Kasrah I I 

ḍammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

fatḥah  dan yā’ Ai a dan i 

fatḥah dan wau au a dan u 

Contoh: 

  : kaifa 

 : haula 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 

Harakat 

dan huruf 

Nama Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

|  fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas 

kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 

ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 
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  ّ  

Contoh: 

  : māta 

  : ramā 

  : qῑla 

  : yamūtu

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi  untuk  tā’ marbūṭah ada  dua,  yaitu:  tā’ marbūṭah yang  hidup atau  

mendapat  harakat  fatḥah,  kasrah,  dan  ḍammah,  transliterasinya  adalah  [t]. 

Sedangkan  tā’ marbūṭah yang  mati  atau  mendapat  harakat  sukun,  transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau  pada  kata  yang  berakhir  dengan  tā’ marbūṭah diikuti  oleh  kata  yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 :rauḍah al-atfāl 

 :al-madῑnah al-fāḍilah 

 :al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydῑd) 

Syaddah atau tasydῑd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 :rabbanā 

 :najjainā 

 :al-ḥaqq 

 :nu‘‘ima 

 :‘aduwwun 

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

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ῑ ,(ــــ  ـى)
Contoh: 

: ‘Alῑ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

: ‘Arabῑ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
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6. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

 : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

 : al-zalzalah (az-zalzalah) 

 : al-falsafah 

 : al-bilādu 

 

7. Hamzah 

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

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

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 : ta’murūna 

 : al-nau’ 

 : syai’un 

 : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering 

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak  lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-

Qur’an (dari al-Qur’an>  ), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

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

secara utuh. Contoh:  

Fῑ Ẓilāl al-Qur’ān 
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Al-Sunnah qabl al-tadwῑn 

9. Lafẓ al-Jalālah  

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 dῑnullāh  billāh 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

hum fi raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

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

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

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

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

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

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażῑ bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażῑ unzila fῑh al-Qur’ān 

Naṣῑr al-Dῑn al-Ṭūsῑ 

Abū Naṣr al-Farābῑ 

Al-Gazālῑ 

Al-Munqiż al-Ḍalāl 
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Jika  nama  resmi  seseorang  menggunakan  kata Ibnu (anak  dari)  dan  Abū  

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

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

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam ta’ālā 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat

Abū al-Walῑd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walῑd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walῑd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaῑd, ditulis menjadi: Abū Zaῑd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaῑd, Naṣr 
Ḥāmῑd Abū) 
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ABSTRAK 

Nama  : Yusliani Yusuf 

NIM  : 80200219031 

Judul : Pengaruh Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) terhadap Sikap 

Spiritual dan Sikap Sosial Peserta Didik di UPT SMA Negeri 1 

Sidrap 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kegiatan kerohanian Islam 

(rohis) peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap, 2) Sikap spiritual peserta didik di 

UPT SMA Negeri 1 Sidrap, 3) Sikap sosial peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap, 

4) Pengaruh kegiatan kerohanian Islam (rohis) terhadap sikap spiritual peserta didik di 

UPT SMA Negeri 1 Sidrap, 5) Pengaruh kegiatan kerohanian Islam (rohis) terhadap 

sikap sosial peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

Jenis penelitian ini adalah ex post facto. Populasi dalam penelitian  ini adalah 

peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap yang berjumlah 709 orang, sedangkan 

sampel berjumlah 88 orang dengan menggunakan teknik stratified sampling. Teknik 

analisis data menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

Hasil penelitian ini adalah: 1) Kegiatan kerohanian Islam (rohis) peserta didik 

di UPT SMA Negeri 1 Sidrap berada pada kategori baik yaitu 79,6%. 2) Sikap spiritual 

peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap berada pada kategori baik yaitu 83,8%. 3) 

Sikap sosial peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap berada pada kategori baik yaitu 

80,5%. 4) Kegiatan kerohanian Islam berpengaruh terhadap sikap spiritual peserta 

didik, dengan nilai R Square sebesar 0.125 yang mengandung arti bahwa pengaruh 

kegiatan kerohanian Islam terhadap sikap spiritual peserta didik di UPT SMA Negeri 

1 Sidrap sebesar 12.5%, sedangkan 87.5% sikap spiritual peserta didik di UPT SMA 

Negeri 1 Sidrap dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 5) 

Kegiatan kerohanian Islam berpengaruh terhadap sikap sosial peserta didik, dengan 

nilai R Square sebesar 0.336 yang mengandung arti bahwa pengaruh kegiatan 

kerohanian Islam terhadap sikap sosial peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap 

sebesar 33.6%, sedangkan 66.4% sikap sosial peserta didik di UPT SMA Negeri 1 

Sidrap dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 

Mengingat kegiatan kerohanian islam (rohis) sangat bermanfaat bagi peserta didik 

maka kegiatan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan. Kepala sekolah dan guru 

dapat lebih mendukung peserta didik pada ekstrakurikuler rohis agar peserta didik lebih 

antusias untuk berpartisipasi dan juga akan lebih terbentuk sikap spiritual dan sikap 

sosial yang lebih baik lagi bagi peserta didik. Bagi peneliti selanjutnya, jika ingin 

melakukan penelitian yang serupa hendaknya menggunakan   metode penelitian yang 

berbeda, serta lakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

sikap spiritual dan sikap sosial peserta    didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi sekarang dengan tingkat perubahan yang sangat pesat 

mengakibatkan menurunnya moral dan karakter peserta didik di Indonesia. Dalam hal 

ini, sekolah dituntut untuk dapat menghadapi permasalahan tersebut. Sekolah adalah 

sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran peserta didik atau murid di bawah 

pengawasan pendidik. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang 

umumnya wajib, dalam upaya menciptakan anak didik agar mengalami kemajuan 

setelah melalui proses pembelajaran. Sekolah pada dasarnya merupakan tempat proses 

pembelajaran terjadi, dimana seorang guru menyampaikan materi pelajaran kepada 

peserta didik agar dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Materi pelajaran yang 

di sampaikan guru kepada peserta didik pun beragam ada yang bersifat umum dan ada 

pula yang bersifat khusus. 

Pada era globalisasi saat ini, moralitas menjadi masalah besar dalam kalangan 

peserta didik yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Arus globalisasi yang deras, 

didorong oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mampu 

mencampurkan budaya, pendidikan dan sosial dalam satu masalah yang disebut 

demoralisasi atau penurunan moral. Situasi yang semakin kompleks memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap kehidupan remaja, dimulai dari tata pergaulan, model hidup, 

bahkan pandangan-pandangan yang mendasar tentang standar perilaku manusia. 

Angka kenakalan remaja semakin besar, moralitas remaja memburuk, pencurian, geng 

motor anarkis, kekerasan, penyalahgunaan obat dan alkohol, seks bebas hingga 
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pembunuhan menjadi permasalahan yang tidak semestinya.1 Oleh karenanya sangat 

diperlukan peran dari orang tua serta pendidik yang ada di lingkungan sekolah untuk 

menjaga peserta didik agar terhindar dari pergaulan bebas.  

Problematika remaja merupakan sikap relatif yang semakin meresahkan, di 

kaitkan dengan masa depan yang diperkirakan akan semakin kompleks. Remaja yang 

melanggar aturan kebanyakan dikarenakan kurangnya pemahaman pendidikan 

terutama pendidikan keagamaan. 

Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang termasuk dalam 

kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan agama 

Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional dinilai memiliki eksistensi yang sangat 

penting, karena pendidikan agama lebih berdaya guna dan berhasil dalam mewujudkan 

generasi yang berkualitas, unggul lahiriah dan batiniah, berkemampuan tinggi dalam 

kehidupan aqliah dan ‘aqi>dah, serta berbobot dalam perilaku amaliah dan muamalah. 

Lingkungan pendidikan memiliki unsur yang mempengaruhi proses 

berlangsungnya pendidikan yaitu lingkungan yang berwujud (dalam konteks ini adalah 

keluarga dan lingkungan pergaulan) dan lingkungan berwujud kesastraan berupa buku-

buku yang bermanfaat dan buku-buku yang merugikan (merusak).2  

Unsur tersebut sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Dari unsur 

tersebut, sekolahlah yang memiliki intensitas waktu lebih banyak bagi seorang anak, 

maka dari itu setiap kegiatan yang mendukung sikap-sikap moral peserta didik di 

sekolah harus dikembangkan. Sikap moral berkaitan erat dengan sikap dalam beragama 

dapat lebih dikhususkan lagi mengenai jiwa spiritual peserta didik. 

 
1Lis Binti Muawanah dan Herlan Pratikto. "Kematangan Emosi, Konsep Diri dan Kenakalan 

Remaja." Jurnal Psikologi Tabularasa 7, no. 1 (2012): h. 91. 

2Ida Firdaus. "Membangun Kecerdasan Spiritual Islami Anak Sejak Dini." Al-Dzikra: Jurnal 

Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits 10, no.1 (Mei 2016): h. 91. 
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Lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia sangat beragam ada yang berbentuk 

pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, dan lain-lain. Kini marak terjadinya yang 

dinamakan dengan degradasi moral.3 Degradasi moral yaitu fenomena turunnya moral 

yang banyak terjadi dilingkungan remaja, seperti tawuran antar peserta didik, buliying, 

termasuk kasus seks bebas. Realita tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai 

pendidikan agama Islam yang dipandang oleh sebagian masyarakat dapat 

mengendalikan krisis moral. Fenomena krisis moral juga tidak terlepas dari kurangnya 

pemahaman yang kurang benar mengenai agama, sehingga mengakibatkan kurangnya 

penanaman nilai-nilai moral di dalam diri peserta didik.  

Pendidikan agama di jam pelajaran sekolah masih dinilai kurang, selain itu 

cakupan pendidikan agama yang cukup luas, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah ‘aqi>dah, syari>‘ah dan akhlaq merupakan bobot pengajaran yang cukup berat. 

Jam pelajaran di sekolah umum memiliki jam pelajaran yang lebih sedikit dari pada 

madrasah, yang jam pelajaran agamanya hanya tiga jam pelajaran setiap minggu, oleh 

karena itu perlu dilakukan strategi alternatif dalam memenuhi kebutuhan peserta didik 

terhadap pendidikan agama yakni dengan dibuatkan wadah pembinaan yang harus 

dijalankan demi menunjang proses pendidikan agama dan pengembangan diri, selain 

pada jam sekolah juga dilakukan di luar jam sekolah dalam bentuk kegiatan tambahan 

keagamaan dan kegiatan kepramukaan di sekolah.  

Kegiatan tambahan sebagai program pengayaan untuk memberikan bantuan 

muatan agama dan kegiatan kepramukaan kepada peserta didik di sekolah, agar 

seorang peserta didik bukan hanya menguasai ilmu sekolah saja tetapi juga dapat 

 

3Fauzan. "Pengaruh Religiusitas terhadap Prestasi Kerja Pegawai Alumni dan Bukan Alumni 

Pesantren (Studi pada Kantor Depag Kabupaten Bangkalan)." Jurnal Ekonomi Modernisasi 5, no. 2 

(Januari 2009): h. 127-154. 
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mempelajari ilmu agama dan kepramukaan yang dipandang perlu untuk peserta didik. 

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperdalam kesan-kesan yang diperoleh peserta 

didik serta dapat memberi pengaruh besar pada perilaku sosial peserta didik.4 Kegiatan 

tersebut diharapkan pula mampu membuat peserta didik yang tergabung dalam 

kelompok ini dapat menghadapi tantangan dunia luar. 

Pendidikan yang seharusnya menjadi tempat dalam menanamkan nilai-nilai 

sikap pada peserta didik, kini banyak yang diantaranya hanya mengejar kemampuan 

kognitif saja. Menumbuhkan sikap spiritual peserta didik merupakan salah satu hal 

yang menjadi perantara untuk mengatasi degradasi moral, karena secara tidak langsung 

apabila seseorang memiliki jiwa spiritual yang kuat maka ia juga memiliki moral yang 

baik. Mengingat jiwa spiritual merupakan bagian penting kepribadian seseorang yang 

dapat dijadikan sebagai nilai-nilai keimanan.  

Sikap spiritual dapat menjadi salah satu pertimbangan yang ada di dalam diri 

peserta didik apabila hendak melakukan hal-hal yang pada dasarnya dilarang oleh 

agama. Peserta didik yang memiliki jiwa spiritual yang baik berarti ia telah mampu 

mengendalikan sifat-sifat buruk yang kemungkinan muncul dalam dirinya. Salah satu 

indikator dari sifat tersebut adalah menjauhi apa-apa yang dilarang oleh agama dan 

menjalankan apa-apa yang diperintah oleh agama. Secara umum, sikap spiritual juga 

berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan 

manusia dengan alam. Dikaitkan dengan kegiatan di sekolah, jiwa spiritual 

direalisasikan ke dalam perilaku salah satunya dengan pelaksanaan s}ala>t z}uhur 

berjama>‘ah. Permasalahan umum yang sering terjadi seperti kurangnya kedisiplinan 

 
4Ali Noer, Syahraini Tambak, dan Harun Rahman. "Upaya Ekstrakurikuler Kerohanian Islam 

(ROHIS) dalam Meningkatkan Sikap Keberagamaan Siswa di SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru." Jurnal 

Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah 2, no. 1 (2017): h. 21-38.  
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dalam melaksanakan s}alat, kurang memahami ilmu agama yang benar, memandang 

ilmu agama sebagai hal yang dirasa kurang penting dibandingkan ilmu duniawi dan 

sebagainya.  

Proses pembentukan sikap spiritual peserta didik di sekolah dapat dilakukan 

dengan diadakan kegiatan bernuansa keagamaan, seperti kegiatan yang mendukung 

meningkatkan jiwa spiritual peserta didik. Pembentukan tersebut banyak dipengaruhi 

oleh faktor dalam diri peserta didik dan faktor lingkungan yang baik, tentunya ia juga 

akan mengarah kepada hal baik dan sebaliknya. Sekolah tentunya mengajarkan hal-hal 

baik yang menumbuhkan jiwa spiritual para peserta didiknya, baik yang diajarkan 

dalam kegiatan di dalam jam pelajaran ataupun di luar jam pelajaran.  

Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 Tahun 

2003 dan peraturan Pemerintah RI BAB V Pasal 12 Ayat 1b, yaitu: “Setiap peserta 

didik pada setiap pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan 

bakat, minat, dan kemampuannya”. Undang-Undang SISDIKNAS menjelaskan bahwa 

sekolah dijadikan sebagai wadah dan sarana untuk mengembangkan bakat serta 

kemampuan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler sesungguhnya bagian integral 

dalam kurikulum sekolah, dimana semua guru terlibat di dalamnya sehingga kegiatan-

kegiatan ekstrakurikuler harus diprogram sedemikian rupa untuk memberikan 

pengalaman kepada peserta didik, maka dari itu perlu disediakan guru penanggung 

jawab, jumlah biaya dan perlengkapan yang dibutuhkan. Meskipun kegiatan 

ekstrakurikuler bukan menjadi program intruksional yang dilaksanakan secara regular, 

tetapi mengandung kegiatan yang sangat luas, misalnya: Kepramukaan, Usaha 

Kesehatan Sekolah, Palang Merah Remaja, Olahraga, OSIS, Paskibra dan Keagamaan 



6 
 

 

 

(Rohis). Berbagai jenis ekstrakurikuler yang ada di sekolah tentunya berupaya 

menanamkan nilai-nilai demi menumbuhkan potensi, bakat dan minat peserta didik. 

Bila dikaitkan dengan keaktifan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler 

rohis tentunya akan berpengaruh pada sikap yang lebih baik dibanding dengan peserta 

didik yang tidak aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler rohis. Peserta didik yang ikut 

serta dalam kegiatan ekstrakurikuler rohis memiliki kelebihan tertentu, misalnya 

kemampuan interaksi sosial dengan teman-temannya, guru-gurunya serta orang lain di 

sekitar terutama kemampuan menyesuaikan diri dan berkomunikasi dengan orang lain, 

memanfaatkan waktu luang dengan baik, bersungguh-sungguh dan berkonsentrasi 

dalam mengikuti waktu belajar dan selalu menaati tata tertib sekolah sehingga 

menopang mereka untuk dapat mengikuti proses belajar dengan baik. 

 Melihat sangat sedikitnya alokasi waktu yang disediakan (tiga jam seminggu) 

untuk mempelajari pendidikan agama Islam yang begitu luas dan sangat kompleks, 

lantas masih banyak peserta didik yang belum mengimplementasikan hasil belajar 

pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut terlihat dari sikap 

peserta didik yang masih belum sesuai dengan apa yang dipelajari pada saat pelajaran 

pendidikan agama Islam. Salah satu cara yang perlu dilakukan di sekolah adalah 

dengan memberikan pelajaran agama Islam di luar jam pelajaran melalui kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan seperti ekstrakurikuler kerohanian Islam (rohis).  

Rohis adalah sebuah ekstrakurikuler yang bergerak dibidang keagamaan. 

Dengan demikian segala kegiatan-kegiatannya tidak dapat terlepas dan selalu bermuara 

pada ajaran agama Islam. Secara umum, rohis berawal dari sebuah upaya dan keinginan 
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untuk memberikan solusi kepada peserta didik muslim untuk menambah wawasan 

pengetahuan Islam.5  

Jika dikaitkan dengan meningkatkan sikap spiritual peserta didik, sekolah 

memiliki ekstrakurikuler rohis untuk diikuti. Mengingat di dalam rohis menawarkan 

berbagai kegiatan keagamaan yang dibutuhkan untuk menumbuhkan jiwa spiritual 

peserta didik. Ekstrakurikuler rohis merupakan suatu wadah kegiatan ke Islaman yang 

ada di SMA Negeri 1 Sidrap, berisi materi yang menanamkan sikap dan perilaku yang 

baik. Kegiatan ekstrakurikuler rohani Islam dapat membantu peserta didik 

mengembangkan bakat dan kreativitas dalam hal tentang agama Islam.  

Kegiatan tersebut dapat dijadikan sarana untuk membentuk sikap peserta didik 

yang sesuai dengan nilai dan norma yang terdapat di sekolah dan masyarakat. Fungsi 

rohis sebagai forum, pengajaran, da‘wah dan berbagai pengetahuan Islam. Rohis 

mampu mengembangkan ilmu tentang Islam yang diajarkan di sekolah. Melalui 

ekstrakurikuler ini mereka memperoleh lingkungan yang Islami dan dapat 

mengembangkan kreativitasnya karena peserta didik merupakan generasi penerus 

bangsa yang akan berkembang beberapa tahun yang akan datang.6 

SMA Negeri 1 Sidrap memanfaatkan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

untuk membantu mewujudkan lulusan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha 

Esa. Ekstrakurikuler yang diberi nama kerohanian Islam (rohis) bertujuan untuk 

mencetak generasi Islami yang tidak hanya berkompeten di bidang ilmu pengetahuan 

 

5Apri, Muh Irawan Zuliatul, dan Helmi Najamudin. "Upaya Sekolah dalam Menanamkan Nilai 

Karakter Religius melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis (Rohani Islam)." Nahdlatain: Jurnal 

Kependidikan dan Pemikiran Islam no. 1 (Juni 2022): h. 26-38. 

6Zaman, Badrus. "Pelaksanaan Mentoring Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas X Di SMA Negeri 3 Boyolali Tahun Ajaran 

2015/2016." Inspirasi: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam 1, no. 2 (Juli 2017): h. 139-154. 
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saja, tetapi kerohaniannya juga. Kegiatan rohis di SMA negeri 1 Sidrap yang rutin 

dilaksanakan memberikan andil yang positif guna membentuk karakter Islami peserta 

didik. Kegiatan setiap hari Jum‘at dijadwalkan membaca ya>si>n, z\ikir, tahli>l dan materi. 

Banyak lagi kegiatan tambahan yang ada dalam kegiatan ekstrakurikuler rohis seperti 

bazar, tadabbur alam, dan sebagainya. Rohis SMA Negeri 1 Sidrap juga memiliki peran 

penting bidang keagamaan Islam yang dapat mewadahi peserta didik dalam 

mengembangkan pengetahuan atau pemahamannya mengenai agama Islam agar hasil 

belajar peserta didik terutama pada pelajaran agama Islam lebih baik, akan tetapi hanya 

sedikit yang berminat menjadi pengurus dan anggota rohis di sekolah.  

Ekstrakurikuler rohis SMA Negeri 1 Sidrap sebagai wadah kegiatan ke Islaman 

yang berisi kajian yang sifatnya menumbuhkan sikap spiritual peserta didik. Melalui 

wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru PAI sekaligus pembina rohis, 

menyatakan bahwa ekstrakurikuler rohis masih berjalan aktif dengan berbagai kegiatan 

yang mendukungnya. Seperti sekolah menengah yang lain pada umumnya, juga 

memiliki ekstrakurikuler rohis sebagai wadah pembinaan untuk peserta didiknya dalam 

bidang agama Islam, SMA Negeri 1 Sidrap peserta didiknya beragama Islam, akan 

tetapi minat atau antusias peserta didik lebih pada pelajaran umum bukan pada 

pelajaran agama Islam, hal tersebut berdasarkan kondisi yang ada di sekolah lebih 

mengutamakan pelajaran umum.  

Ekstrakurikuler rohis yang ada di SMA Negeri 1 Sidrap memiliki berbagai 

kegiatan yang mendukung dan mengembangkan sikap spiritual peserta didik, seperti 

kajian-kajian ke Islaman yang menjadi program bulanan, infa>q, membaca ya>si>n, z\ikir 

dan tahli>l, dan program lainnya yang menjadi ikon dalam pelaksanaan program dalam 

ekstrakurikuler rohis. Sebagian besar kegiatan yang ada, peserta didik sangat berperan 
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dalam pelaksanaannya, terutama karena adanya dukungan dari guru-guru yang 

mengampu ekstrakurikuler. Namun yang menjadi problematika di sini adalah 

rendahnya minat dan keseriusan peserta didik dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan di dalam ekstrakurikuler tersebut.  

Selain beberapa hal tersebut, guru PAI selaku pembina rohis juga menyatakan 

bahwa ketika diadakan kegiatan seperti membaca ya>si>n banyak peserta didik yang 

terlambat dan tidak membawa buku ya>si>n atau al-Qur’an. Hal ini menandakan masih 

kurangnya keseriusan peserta didik dalam mengikuti kegiatan keagamaan sehingga 

menyebabkan kurangnya sikap spiritual peserta didik. Adanya kegiatan ekstrakurikuler 

rohis tersebut juga mendapat dukungan yang baik dari pihak kepala sekolah. Demi 

menumbuhkan sikap spiritual peserta didik lebih mendalam mengenai Islam, kepala 

sekolah sangat merespon terhadap berbagai hal yang berupaya menumbuhkan sikap 

spiritual dan sikap sosial di sekolah dan mengembangkan keagamaan peserta didiknya. 

Hal tersebut terlihat ketika observasi yang pernah saya laksanakan, para guru dan 

peserta didik s}ala>t z}uhur berjama>‘ah di masjid SMA Negeri 1 Sidrap. Memulai 

pembiasaan s}ala>t berjama>‘ah di masjid berdampak pada peningkatan sikap spiritual 

dan sikap sosial peserta didik. 

 Masa remaja menjadi sangat penting dalam menanamkan dan menumbuh 

kembangkan segala potensi yang telah Allah swt. anugrahkan. Jika sejak remaja pada 

dirinya tumbuh dan berkembang pada pijakan akhlaq mulia dan terdidik, selalu taat 

pada ajaran Islam yang mulia serta selalu bersandar hanya pada-Nya, maka anak 

tersebut akan memiliki potensi dan instingtif dalam menerima kebaikan dan akan 

menghindarkan dari pengaruh buruk. Dalam hal in, Islam sangat memperhatikan 

pendidikan akhlaq dan menjelaskan tentang petunjuk yang sangat berharga di dalam 
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melahirkan anak-anak dengan kebiasaan, ketaatan yang mulia. Pembentukan sikap 

spiritual dan sikap sosial peserta didik adalah implementasi dari penanaman nilai-nilai 

keagamaan yang tujuannya adalah dapat memahami, menghayati, mengamalkan 

ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh dengan cakrawala berfikir yang luas akhirnya 

dapat menghiasi dimensi spiritualnya dengan cahaya ketuhanan.  

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di SMA Negeri 1 Sidrap, 

terdapat beberapa peserta didik yang duduk berkumpul di depan kelas sambil cerita 

pada saat sudah masuk waktu s}ala>t, masih kurangnya peserta didik yang ikut s}ala>t 

berjama>‘ah, dan masih kurangnya peserta didik yang mengucapkan salam saat masuk 

kelas. Banyak peserta didik yang menyontek kepada teman bahkan melihat cacatan 

pada saat ulangan, tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan masih terjadi 

perkelahian antar peserta didik, hal ini membuktikan masih kurangnya sikap peserta 

didik baik sikap spiritual maupun sikap sosial, sehingga diperlukan wadah pembinaan 

untuk meningkatkan sikap peserta didik. Wadah pembinaan yang dimaksud yaitu 

kerohanian Islam, akan tetapi peserta didik masih banyak yang kurang berminat dan 

kurang serius dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian Islam (Rohis) sehingga 

diduga berpengaruh terhadap sikap spiritual dan sikap sosialnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis 

termotivasi untuk melakukan penelitian, tentang: Pengaruh Kegiatan Kerohanian Islam 

(Rohis) terhadap Sikap Spiritual dan Sikap Sosial Peserta Didik di UPT SMA Negeri 

1 Sidrap. 

B. Rumusan Masalah  

Agar penelitian ini bisa terarah dalam pencapaian tujuan, maka terlebih dahulu 

dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengaruh 
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Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) terhadap Sikap Spiritual dan Sikap Sosial Peserta 

Didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. Dengan demikian pokok masalah ini dijabarkan 

kedalam sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kegiatan kerohanian Islam (rohis) peserta didik di UPT SMA 

Negeri 1 Sidrap? 

2. Bagaimana sikap spiritual peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap? 

3. Bagaimana sikap sosial peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap? 

4. Apakah ada pengaruh kegiatan kerohanian Islam (rohis) terhadap sikap spiritual 

peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap? 

5. Apakah ada pengaruh kegiatan kerohanian Islam (rohis) terhadap sikap sosial 

peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban awal dari pertanyaan-pertanyaan penelitian, 

yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Hipotesis adalah pernyataan yang 

kebenarannya masih lemah dan perlu dibuktikan, atau klaim sementara. 

Maka hipotesis dari penelitian ini yaitu: 

1. Kegiatan kerohanian Islam berpengaruh terhadap sikap spiritual peserta didik 

di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

2. Kegiatan kerohanian Islam berpengaruh terhadap sikap sosial peserta didik di 

UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

D. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel harus memberikan gambaran yang jelas tentang 

variabel yang akan diteliti. Variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Kerohanian Islam 

Kegiatan kerohanian Islam (rohis) adalah suatu kegiatan yang mengenalkan 

pengetahuan agama Islam kepada peserta didik di luar jam pelajaran, sehingga kegiatan 

tersebut mampu bermanfaat dan menjadikan remaja sebagai trandcenter Islam di 

tengah gejolaknya dunia remaja. Yang termasuk dalam kegiatan kerohanian Islam 

diantaranya yaitu membaca al-Qur’an, s}ala>t berjama>‘ah, dan kajian Jum‘at 

2. Sikap Spiritual 

Spiritual adalah sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan (rohani dan batin). 

Sikap spiritual merupakan sikap maupun perilaku yang patuh dalam menjalankan 

perintah ajaran agama yang dianutnya. Sikap spiritual terkait dengan pembentukan 

peserta didik menjadi orang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 

Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah ketaatan beribadah, berperilaku 

syukur, baca doa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, toleransi dalam 

beribadah.  

3. Sikap Sosial 

Sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata untuk 

bertingkah laku dengan cara tertentu terhadap orang lain dan mementingkan tujuan-

tujuan sosial dari pada tujuan pribadi dalam kehidupan masyarakat. Sikap sosial adalah 

perilaku atau perbuatan seseorang terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sikap jujur, sikap tanggung jawab 

dan sikap toleransi. 

E. Kajian Terdahulu 

Peneliti melakukan pencarian dan penelusuran pada peneliti sebelumnya yang 

meneliti perihal yang terkait permasalahan yang dihadapi dan menjadi pokok 
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permasalahan yang akan dikaji dari penelitian sebelumnya, maka peneliti akan 

memperoleh informasi dan dijadikan sebagai acuan yang dapat memberikan masukan 

yang sangat berharga bagi peneliti dan dapat membantu peneliti dalam menentukan 

arah penelitian. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh kegiatan 

kerohanian Islam terhadap sikap spiritual dan sikap sosial:  

1. Evri Sugiantoro, Zulhaini, dan Helbi Akbar dengan penelitian yang berjudul 

Pengaruh Ekstrakurikuler Rohis terhadap Sikap Spiritual Siswa di SMA Negeri 2 

Sentajo Raya. Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh Ekstrakurikuler Rohis terhadap Sikap Spiritual Siswa di SMA Negeri 

2 Sentajo Raya dengan menggunakan metode penelitian asosiatif kuantitatif yaitu 

hubungan kausal (Sebab-Akibat). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 

angket dan wawancara sedangkan analisis data menggunakan korelasi product 

moment. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh Ekstrakurikuler Rohis terhadap Sikap 

Spiritual Siswa hanya sebesar 0,194 itu artinya terdapat pengaruh yang sangat rendah 

atau lemah. Sedangkan kontribusi Ekstrakurikuler Rohis terhadap Sikap Spiritual 

Siswa di SMA Negeri 2 Sentajo Raya hanya sebesar 3,7%. Dari hasil penelitian 

tersebut, diharapkan kepada seluruh pihak terkait khususnya kepada pembina rohis dan 

ketua rohis sebagai yang terdepan dalam ekstrakurikuler Rohis SMA Negeri 2 Sentajo 

Raya untuk meningkatkan kembali kegiatan-kegiatan rohis agar ekstrakurikuler rohis 

dapat dirasakan manfaatnya di SMA Negeri 2 Sentajo Raya.7 Dapat diketahui bahwa 

yang menjadi faktor pembeda antara penelitian sebelumnya dengan yang akan 

dilakukan adalah jumlah variabel pada judul tidaklah sama, pada penelitian diatas 

 
7Evri Sugiantoro, Zulhaini dan Helbi Akbar, “Pengaruh Ekstrakurikuler Rohis terhadap Sikap 

Spiritual Siswa di SMA Negeri 2 Sentajo Raya”, Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam 1, no. 

2 (2019): h. 179. 
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hanya terdapat dua variabel saja yaitu ekstrakurikuler rohis dan sikap spiritual 

sedangkan variabel yang calon peneliti punya ada tiga yaitu kegiatan rohis, sikap 

spiritual dan sikap sosial.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Mutaqien, Ikin Asikin, Nurul Afrianti 

yang berjudul program rohis DKM Al-Ma’wa di SMAN 1 Cianjur dalam 

meningkatkan sikap sosial anggota rohis di SMAN 1 Cianjur. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui: (1) Program yang dilakukan oleh pengurus rohis DKM Al-Ma’wa 

di SMAN 1 Cianjur dalam meningkatkan sikap sosial. (2) Sikap sosial anggota rohis 

terhadap di SMAN 1 Cianjur dalam meningkatkan sikap sosial. (3) Peranan pengurus 

dan anggota rohis DKM Al-Mawa di SMAN 1 Cianjur terhadap peserta didik lain 

dalam meningkatkan sikap sosial. Peneltian ini merupakan penelitan kuantitatif. 

Pengumpulan data menggunakan dua metode yaitu angket dan dokumentasi. 

Keseluruhan data dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik 

deskriptif yaitu dengan menggunakan teknik analisis korelasi product moment dan uji 

t yang kemudian dianalisis dengan analisis regresi sederhana untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat (1) Pengaruh 

program yang dilakukan oleh pengurus rohis DKM Al-Mawa di SMAN 1 Cianjur 

dalam meningkatkan sikap sosial. (2) Terdapat pengaruh sikap sosial anggota rohis di 

SMAN 1 Cianjur dalam meningkatkan sikap sosial. (3) Pengaruh peranan pengurus 

dan anggota rohis DKM Al-Mawa di SMAN 1 Cianjur terhadap peserta didik lain 

dalam meningkatkan sikap sosial sebesar 63,792%.8 Dapat diketahui bahwa yang 

menjadi faktor pembeda antara penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan adalah 

 

8Zainal Mutaqien, Ikin Asikin, dan Nurul Afrianti. "Program Rohis DKM Al-Ma’wa di SMAN 

1 Cianjur dalam Meningkatkan Sikap Sosial Anggota Rohis di SMAN 1 Cianjur", Islamic Education 2, 

no. 2 (2022), h. 540. 



15 
 

 

 

jumlah variabel pada judul tidaklah sama, pada penelitian di atas hanya terdapat dua 

variabel saja yaitu program rohis dan sikap sosial peserta didik sedangkan variabel 

yang peneliti punya ada tiga yaitu kegiatan rohis, sikap spiritual dan sikap sosial, dan  

juga tempat penelitian berbeda. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Beldi Akbar, Basri, dan Dian Puspita Eka 

Putri yang berjudul Hubungan Kegiatan Rohis dengan Perilaku Sosial Peserta Didik di 

SMAN 2 Puding Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

hubungan kegiatan rohis dengan perilaku sosial peserta didik di SMAN2 Puding Besar. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan 

instrumen kuesioner yang berbentuk angket untuk menjaring data kegiatan rohis 

dengan perilaku sosial peserta didik di SMAN 2 Puding Besar. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kegiatan Rohis dengan 

perilaku sosial peserta didik di SMAN 2 Puding Besar. Dibuktikan dengan hasil hitung 

nilai rhitung>rtabel pada taraf signifikansi 1% yaitu nilai rxy = 0,522 > rtabel = 0,424. 

Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

kegiatan rohis dengan perilaku sosial peserta didik di SMAN 2 Puding Besar. 

Pentingnya perilaku sosial peserta didik, yakni agar mereka dapat menanamkan sikap 

dan perilaku yang baik terhadap sesama individu yang lainnya. Oleh karena itu, 

keberadaan kegiatan rohis dapat membantu peserta didik dalam mengaplikasikan suatu 

perilaku sosial yang positif dan dapat menjadi cerminan untuk peserta didik lain yang 

melihatnya.9 Dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor pembeda antara penelitian 

sebelumnya dengan yang dilakukan adalah jumlah variabel pada judul tidaklah sama, 

 

9Beldi Akbar, Basri, dan Dian Puspita Eka Putri, “Hubungan Kegiatan Rohis dengan Perilaku 

Sosial Peserta Didik Di SMAN 2 Puding Besar”, Lenternal: Learning and Teaching Journal 1, no. 2 

(2020): h. 15. 
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pada penelitian di atas hanya terdapat dua variabel saja yaitu program rohis dan 

perilaku sosial peserta didik sedangkan variabel yang peneliti punya ada tiga yaitu 

kegiatan rohis, sikap spiritual dan sikap sosial. Selain itu, penelitian di atas hanya 

meneliti hubungan kegiatan rohis dengan perilaku sosial peserta didik, sedangkan 

penelitian ini meneliti pengaruh kegiatan rohis terhadap sikap spiritual dan sikap sosial 

peserta didik. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Pasmah Chandra, Nelly Marhayati dan Ersa 

Mala Aliza yang berjudul Pengaruh Ekstrakurikuler Kerohanian Islam terhadap 

Perilaku Siswa di Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam terhadap tingkah laku siswa di SMA Negeri 

10 Kota Bengkulu. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu angket, observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan analisis regresi linear sederhana, 

uji F, uji t dan koefisien determinasi (R2) dengan bantuan SPPS 16. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam berpengaruh terhadap 

perilaku siswa. Hal ini dibuktikan berdasarkan thitung sebesar 3,120 sedangkan ttabel 

sebesar 2,037 pada taraf signifikan 0,05. Berdasarkan hasil tersebut thitung lebih besar 

dari pada ttabel. Maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak sehingga 

terdapat pengaruh kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam terhadap tingkah laku 

siswa sebesar 22,8% sedangkan sisanya 77,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. Dengan melihat hasil dari penelitian maka diharapkan 

kepada pembina kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam untuk terus membimbing 

dan membina siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam 

agar menjadi manusia yang berakhlaq mulia dan dapat lebih giat serta semangat dalam 
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mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam dan mampu mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari.10 Faktor pembeda antara penelitian di atas dengan 

penelitian yang dilakukan yaitu penelitian di atas meneliti pengaruh ekstrakurikuler 

kerohanian Islam terhadap perilaku siswa sedangkan penelitian ini meneliti pengaruh 

kegiatan rohis terhadap sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Noer, Syahraini Tambak dan Harun 

Rahman yang berjudul Upaya Ekstrakurikuler Kerohanian Islam (Rohis) dalam 

Meningkatkan Sikap Keberagamaan Siswa di SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya ekstrakurikuler kerohanian Islam 

(Rohis) dalam meningkatkan sikap keberagamaan siswa di SMK Ibnu Taimiyah 

Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa angket dan teknik 

analisis data yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa upaya ekstrakurikuler kerohanian Islam (Rohis) dalam meningkatkan sikap 

keberagamaan siswa di SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru mengalami peningkatan 

dengan taraf tinggi dengan hasil persentase sebesar 82,25 %. Tujuan kegiatan 

ekstrakurikuler Rohis adalah untuk memperkaya dan memperluas wawasan 

pengetahuan, pembinaan sikap dan nilai serta kepribadian yang pada akhirnya 

bermuara pada penerapan akhlaq mulia. Dengan adanya rohis merupakan salah satu 

bentuk usaha yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan sikap keberagamaan 

siswa.11 Dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor pembeda antara penelitian 

 

10Pasmah Chandra, Nelly Marhayati dan Ersa Mala Aliza, “Pengaruh Ekstrakurikuler 

Kerohanian Islam terhadap Perilaku Siswa di Bengkulu”, Potensia: Jurnal Kependidikan Islam 6, no. 2 

(Juli – Desember 2020): h. 205. 
11Ali Noer, Syahraini Tambak dan Harun Rahman, “Upaya Ekstrakurikuler Kerohanian Islam 

(Rohis) dalam Meningkatkan Sikap Keberagamaan Siswa di SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru”, Jurnal 

Al-Thariqah 2, no. 1 (Juni 2017): h. 21. 
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sebelumnya dengan yang dilakukan adalah jenis penelitian, yang telah dilakukan diatas 

adalah kualitatif sedangkan penelitian ini jenis penelitiannya adalah kuantitatif.  

6. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Saeful Rohman, Moch. Yasyakur, 

Wartono yang berjudul Peranan Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) dalam 

Mengembangkan Sikap Beragama Peserta Didik di SMA Negeri 1 Dramaga Bogor 

Tahun Pelajaran 2018/2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan 

ekstrakurikuler rohani Islam (rohis) dalam mengembangkan sikap beragama peserta 

didik di SMA Negeri 1 Dramaga Bogor. Penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa terdapat 

banyak kegiatan yang dilakukan Rohis yaitu: tilawah al-Quran, mentoring, s}ala>t 

sunnah duha, keropak keliling, pengajian rutin, tah}fiz}, bahasa Arab, marawis, dan 

karya seni Islami. Faktor pendukungnya ialah: 1) Adanya motivasi dari pembina dan 

guru-guru; 2) Kesadaran dari setiap individu; 3) Adanya manajemen yang baik; 4) 

Selalu ada pembinaan dan evaluasi. Faktor penghambatnya ialah: 1) Berbeda 

kesibukan setiap individu; 2) Faktor kemalasan dari peserta didik; 3) Adanya pergaulan 

yang kurang baik. Serta solusinya ialah: 1) Adanya peningkatan komunikasi dan 

koordinasi yang baik dengan sesama anggota; 2) Adanya bimbingan dan motivasi dari 

pembina Rohis; 3) Adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab dari peserta didik itu 

sendiri khususnya angota Rohis. Peranan ekstrakurikuler Rohis sangatlah besar dalam 

mengembangkan sikap beragama peserta didik, karena dengan banyaknya kegiatan 

yang dilakukan Rohis dapat meningkatkan sikap beragama peserta didik di SMA 
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Negeri 1 Dramaga Bogor.12 Dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor pembeda 

antara penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan adalah jenis penelitian, yang telah 

dilakukan di atas adalah penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini jenis 

penelitiannya adalah kuantitatif.  

7. Penelitian yang dilakukan oleh Suhada yang berjudul Efektivitas 

Ekstrakurikuler Rohani Islam dalam Penanaman Nilai-Nilai Karakter Religius Peserta 

Didik di SMA Negeri 1 Samba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap 

tentang 1) Penanaman nilai-nilai karakter religius peserta didik; 2) Metode penanaman 

nilai-nilai karakter religius peserta didik; 3) Hambatan dalam penanaman nilai-nilai 

karakter religius peserta didik; 4) Hasil penanaman nilai-nilai karakter religius peserta 

didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deksriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil dalam 

penelitian ini adalah:  1) Pelaksanaan ekstrakurikuler rohis dalam penanaman nilai-

nilai karakter religius peserta didik dimulai dengan membaca doa sebelum belajar dan 

menutup pembelajaran dengan do’a kembali. Kegiatan dilakukan dengan 

menginformasikan jadwal rutin, menyiapkan materi dan menyusun program kerja. 2) 

Metode ekstrakurikuler rohani Islam dalam penanaman nilai-nilai karakter religius 

peserta didik yaitu melalui metode nasehat, metode pembiasaan, metode keteladanan. 

3) Hambatan ekstrakurikuler rohani Islam dalam penanaman nilai-nilai karakter 

religius peserta didik diantaranya yaitu dari peserta didik itu sendiri, sarana dan 

 

12Muhamad Saeful Rohman, Moch Yasyakur, dan Wartono Wartono. "Peranan Ekstrakurikuler 

Rohani Islam (Rohis) dalam Mengembangkan Sikap Beragama Peserta Didik di SMA Negeri 1 Dramaga 

Bogor Tahun Pelajaran 2018/2019", Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam 2, no.1 (2019): h. 

34. 
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prasarana yang kurang memadai, sulit untuk akrab dengan teman baru. 4) Hasil 

penanaman nilai-nilai karakter religius peserta didik setelah mengikuti kegiatan rohis 

peserta didik mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi perubahan dalam diri 

peserta didik terutama dalam bidang keagamaan, yaitu mempunyai karakter religious, 

misalnya s}ala>t berjama>‘ah di mushola, baca tulis al-Qur’an, berpuasa dibulan ramada>n 

serta lebih memperhatikan adab makan, minum dan tidur. Penerapan pendidikan 

karakter itu sangat penting dalam pembentukan kepribadian dan keimanan peserta 

didik, oleh karena itu pendidikan karakter ini harus diimplementasikan melalui 

lembaga pendidikan baik di lingkungan sekolah maupun diluar jam sekolah.13 Dapat 

diketahui bahwa yang menjadi faktor pembeda antara penelitian sebelumnya dengan 

yang dilakukan adalah jenis penelitian, yang telah dilakukan di atas adalah penelitian 

kualitatif sedangkan penelitian ini jenis penelitiannya adalah kuantitatif. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Maulana yang berjudul Pengaruh 

Aktivitas Ekstrakurikuler Kerohanian Islam (Rohis) terhadap Perilaku Spiritual Peserta 

Didik di SMK Negeri 1 Ampelgading-Pemalang 2017/2018. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui (1) Aktivitas ekstrakurikuler kerohanian Islam (Rohis) 

terhadap perilaku spiritual di SMK Negeri 1 Ampelgading-Pemalang 2017/2018. (2) 

Pengaruh aktivitas ekstrakurikuler kerohanian Islam (Rohis) terhadap perilaku spiritual 

peserta didik di SMK Negeri 1 ampelgading-Pemalang. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan rumus korelasi momen tangkar pearson. Hasil penelitian menunjukkan 

(1) Aktivitas ekstrakurikuler kerohanian Islam (Rohis) termasuk dalam kategori 

 

13Suhada, “Efektivitas Ekstrakurikuler Rohani Islam dalam Penanaman Nilai-Nilai Karakter 

Religius Peserta Didik di SMA Negeri 1 Samba”, Tarbiya Islamica 3, no. 1 (Januari-Juni 2015): h. 15. 
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“cukup”. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan rata-rata sebesar 51 berada 

dalam interval 49,5-52,5. Perilaku spiritual peserta didik termasuk dalam kategori 

“cukup”. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan rata-rata 35 maka berada pada 

interval 34-36. (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara aktivitas ekstrakurikuler 

kerohanian Islam (Rohis) terhadap perilaku spiritual peserta didik di SMK Negeri 1 

Ampelgading-Pemalang 2017/2018. 3) Dari hasil analisis uji Freg (analisis varian garis 

regresi) adalah sebesar 44,123 sedangkan pada Ft pada taraf signifikansi 5% sebesar 

4,01 dan taraf signifikansi 1% sebesar 7,09. Karena Freg ˃ Ft, maka hasilnya juga 

menunjukkan signifikan atas dasar inilah, maka hipotesis yang menyatakan “ada 

pengaruh yang signifikan aktivitas ekstrakulikuler kerohanian Islam (Rohis) terhadap 

perilaku peserta didik di SMK Negeri 1 Ampelgading-Pemalang 2017/2018 diterima. 

Perilaku siswa dapat ditingkatkan lebih baik lagi, dengan adanya peningkatan aktivitas 

ekstrakurikuler kerohanian Islam (Rohis) kiranya menjadi salah satu peran dalam 

pembentukan perilaku spiritual seorang siswa. Untuk itu diharapkan adanya dukungan 

penuh dan terus dipertahankan pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kerohanian 

Islam (Rohis) yang akan berdampak positif dalam pembentukan karakter yang lebih 

baik.14 Dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor pembeda adalah jumlah variabel 

pada tidaklah sama, pada penelitian diatas hanya terdapat dua variabel saja yaitu 

ekstrakurikuler rohis dan sikap spiritual peserta didik sedangkan variabel pada 

penelitian ini ada tiga yaitu kegiatan rohis, sikap spiritual dan sikap sosial, dan juga 

terdapat perbedaan pada teknik pengumpulan data. 

 
14Nur Maulana. Pengaruh Aktivitas Ekstrakulikuler Kerohanian Islam (Rohis) terhadap 

Perilaku Spiritual Siswa di SMK Negeri 1 Ampelgading-Pemalang 2017/2018, Tesis (Pemalang: 

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, 2017), h. 76. 
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9. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arkan, Enoh dan Ayi Sobarna 

yang berjudul Analisis Kegiatan Ekstrakulikuler Rohani Islam (Rohis) terhadap 

Pembentukan Karakter Islami di SMKN 1 Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat ketertarikan peserta didik mengikuti ekstrakurikuler Rohis, 

kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ekstrakurikuler Rohis dan dampak dari kegiatan 

tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa anggota ekstrakurikuler Rohis 

pada saat ini mencapai 90 siswa, jumlah ini cukup banyak dibandingkan tahun 

sebelumnya. Kegiatan ekstrakurikuler rohani Islam memiliki beberapa kegiatan 

seperti, kegiatan harian, bulanan, tahunan, tetapi ekstrakurikuler Rohani Islam berfokus 

terhadap kegiatan harian. Kegiatan ekstrakurikuler Rohis berdampak kepada peserta 

didik karena kegiatan tersebut telah membuat peserta didik menjadi rajin dalam 

melakukan s}ala>t 5 waktu, beramal kepada yang membutuhkan dan berlaku sopan 

santun.15 Yang menjadi faktor pembeda antara penelitian sebelumnya dengan yang 

dilakukan adalah jumlah variabel pada judul tidaklah sama, pada penelitian diatas 

hanya terdapat dua variabel saja yaitu ekstrakurikuler dan karakter Islami peserta didik 

sedangkan yang peneliti punya ada tiga variabel yaitu kegiatan rohis, sikap spiritual 

dan sikap sosial.  

10. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Karlina yang berjudul Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Sikap Spiritual dan Sosial di SMPN 1 

Darussalam Aceh Besar. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui (1) Peran 

guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan sikap spiritual, (2) Peran guru 

 
15Muhammad Arkan, Enoh dan Ayi Sobarna. "Analisis Kegiatan Ekstrakulikuler Rohani Islam 

(ROHIS) terhadap Pembentukan Karakter Islami di SMKN 1 Karawang", Islamic Education 2, no. 2 

(2022): h. 825. 
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pendidikan agama Islam dalam pembinaan sikap sosial, (3) Faktor pendukung dan 

hambatan dalam pembinaan sikap spiritual dan sosial di SMPN 1 Darussalam Aceh 

Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripsif 

analisis. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran guru dalam pembinaan sikap 

spiritual dan sosial dilakukan melalui pembina spiritual, peran sebagai motivator, peran 

sebagai figur, peran sebagai pembimbing. Adapun faktor pendukung tersedianya 

fasilitas sekolah sedangkan faktor penghambat meliputi adanya guru yang kurang 

berminat untuk memperbaiki peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

berguna bagi semua kalangan, terutama guru dalam proses membimbing peserta didik 

di sekolah.16 Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan variabel yaitu penelitian 

terdahulu variabel X nya yaitu peran guru agama Islam sedangkan pada penelitian ini 

variable X nya yaitu kegiatan kerohanian Islam (Rohis).  

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang 

dirumuskan oleh peneliti pada bagian rumusan masalah. Oleh karena itu, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kegiatan kerohanian Islam (rohis) peserta didik di UPT SMA 

Negeri 1 Sidrap. 

b. Untuk mengetahui sikap spiritual peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

c. Untuk mengetahui sikap sosial peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

 
16Desi Karlina. "Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Sikap Spiritual dan 

Sosial di Sekolah Menengah Pertama." Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam 3, no 2 (Mei 2021): h. 358-

375. 
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d. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kegiatan kerohanian Islam (rohis) 

terhadap sikap spiritual peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

e. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kegiatan kerohanian Islam (rohis) 

terhadap sikap sosial peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Ilmiah 

Manfaat secara ilmiah merupakan manfaat yang akan diperoleh dari hasil 

penelitian yang bersifat ilmiah pula. Peneliti diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan dan informasi baru tentang pengaruh kegiatan kerohanian Islam (rohis) 

terhadap sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap.  

1) Untuk menambah referensi pengetahuan atau penelitian ilmiah tentang sifat, 

perilaku, dan perkembangan sosiologis masyarakat dalam kaitannya dengan 

sikap spiritual dan sikap sosial pada pendidikan agama Islam 

2) Sebagai bahan acuan dan bahan referensi pada penelitian serupa yang akan 

dilakukan di masa yang akan datang.  

b. Secara Praktis 

Manfaat praktis merupakan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian yang 

bersifat praktek dalam kegiatan pembelajaran. Manfaat praktis ditujukan kepada 

berbagai macam pihak. Secara praktis manfaat penelitian ini adalah: 

1) Bagi peneliti, agar dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh kegiatan 

kerohanian Islam terhadap sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik. 
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2) Bagi peserta didik, penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan implikasi 

sesuai hasil penelitian tentang kegiatan kerohanian Islam terhadap sikap 

spiritual dan sikap sosial peserta didik.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Kerohanian Islam (Rohis) 

Rohani Islam berasal dari dua kata yaitu Rohani dan Islam. Rohani artinya 

berkaitan dengan roh/rohaniah.17 Secara etimologis, “Islam” berasal dari bahasa Arab, 

diderivasikan dari “salima” yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini dibentuk aslama 

yang berarti “memelihara dalam keadaan yang selamat sentosa”, dan juga berarti 

“menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat”. Kata “aslama” itulah yang menjadi kata 

pokok dalam “Islam”, mengandung segala arti yang ada dalam arti pokoknya.18 

Menurut Koesmarwanti dan Nugroho Widiyantoro, kata Rohani Islam ini 

sering disebut dengan istilah “Rohis” yang berarti sebagai suatu wadah besar yang 

dimiliki oleh peserta didik untuk menjalankan aktivitas da‘wah di sekolah.19 Rohani 

Islam (rohis) merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dijalankan di luar jam 

pelajaran. Tujuannya untuk menunjang dan membantu memenuhi keberhasilan 

pembinaan Intrakurikuler, yang di antaranya yaitu meningkatkan suatu pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan memperluas cara berfikir peserta didik yang kesemuanya itu 

dapat berpengaruh terhadap prestasi belajarnya.20 Dari beberapa pemaparan di atas 

dapat disimpulkan bahwa Rohani Islam adalah organisasi da’wah Islam di kalangan 

pelajar dalam lingkungan sekolah.

 

17Wildan Zulkarnain, Manajemen Layanan Khusus di Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 

h.57. 

18M. Amin Syukur, Pengantar Studi Islam (Semarang: Pustaka Nuun, 2010), h. 29. 

19Nugroho Widiyantoro, Panduan Dakwah Sekolah, Kerja Besar untuk Perubahan Besar 

(Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003), h. 66. 

20Syamsu Yusuf LN, Psikologi Belajar Agama (Bandung: Pustaka Banin Quraisyi, 2004), h. 

36. 
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Organisasi yang memperdalam dan memperkuat Islam ini biasanya dikemas 

dalam bentuk ekstrakulikuler di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah 

atas. Dengan adanya Rohani Islam, peserta didik dapat memperoleh pembinaan 

pengamalan ajaran agama Islam  secara lebih mendalam sehingga diharapkan dapat 

mengurangi kenakalan para pelajar yang terjadi selama ini, meningkatkan prestasi 

belajar pendidikan agama Islam, mengembangkan bakat dan kemampuan, memperluas 

pengetahuan tentang ajaran agama Islam, senantiasa menanamkan, membudayakan, 

mengabarkan, serta mengaktualisasikan nilai-nilai Islam, dan untuk meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan bagi para peserta didik.21  

Salah satu maksud da‘wah yang dilakukan oleh rohani Islam yaitu untuk 

menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sebagaimana perintah 

Allah SWT dalam firmannya QS. A<li ‘Imra>n/3: 110: 

ة   خَي رَ  كُنتمُ   رِجَت   أمَُّ نَ  بٱِل مَع رُوفِ  تأَ مُرُونَ  لِلنَّاسِ  أخُ  مِنوُنَ  ٱل مُنكَرِ  عَنِ  وَتنَ هَو  ِ  وَتؤُ  ءَامَنَ   ۗبٱِللَّّ وَلَو   

بِ  أهَ لُ  ن هُمُ   ۚلَّهُم خَي رًا لكََانَ  ٱل كِتََٰ مِنوُنَ  م ِ ثرَُهُمُ  ٱل مُؤ  سِقوُنَ  وَأكَ  ٱل فََٰ  

Terjemahnya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. 

Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara 

mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 

fasik. (QS A<li ‘Imra>n/3:110).  

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa makna kamu sekalian adalah ummat 

terbaik dalam keadaan wujud sekarang, karena mereka telah memerintahkan yang baik 

dan mencegah perbuatan buruk, memiliki iman yang benar yang bekasnya tampak pada 

dirinya, sehingga mereka menjauhi keburukan dan mendorong berbuat kebaikan. 

 
21Eva Yulianti, "Implementasi Ekstrakurikuler Keagamaan dalam Pembentukan Karakter 

Religius Peserta Didik di SMP Islam Brawijaya Kota Mojokerto." Ta’dibia: Jurnal Ilmiah Pendidikan 

Agama Islam 8, no 1 (April 2018), h. 1-12. 
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Sedangkan yang lainnya telah dikalahkan oleh keburukan dan kerusakan sehingga 

mereka tidak dapat menyuruh kebaikan, tidak mencegah kemungkaran dan tidak 

memiliki keimanan yang benar. Itulah orang-orang yang termasuk kategori yang baik 

yang telah diperintahkan untuk berda‘wah. Mereka itu adalah para nabi dan sahabat 

yang menyertainya pada saat ayat tersebut diturunkan. Mereka itulah orang-orang yang 

semula saling bermusuhan kemudian menyatu hatinya, berpegang pada tali Allah, 

memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran, tidak takut karena kelemahannya 

terhadap yang kuat, tidak hilang keberaniannya karena kekecilannya terhadap yang 

benar, sementara keimanan telah menguasai diri dan perasaannya. Perkara ma’ruf yang 

paling agung adalah agama yang haq, iman, tauhid, dan kenabian. Kemungkaran yang 

paling diingkari adalah kafir terhadap Allah. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa iman yang ditiadakan dari mereka 

adalah jenis keimanan tertentu, yaitu iman yang dapat 50 membuahkan hal-hal tersebut 

diatas, bukan iman seperti yang diakui oleh setiap orang yang beragama dan 

mempunyai kitab. Iman juga hanya ditiadakan dari sebagian besar anggota umat 

lantaran mereka adalah orang-orang fasik yang keluar dari hakikat ajaran agamanya. 

Diantara mereka adalah orang-orang beriman yang benarbenar ikhlas dalam ‘aqi>dah 

dan dalam amal perbuatan mereka, seperti Abdullah Ibn Salam dan orang-orang 

Yahudi dari golongannya. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik dalam 

agamanya dan tenggelam dalam kekhufuran.22 

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa umat di sini adalah seluruh umat 

Muhammad dari generasi ke generasi berikutnya, sejak dahulu dalam pengetahuan 

Allah adalah umat yang terbaik karena ada sifat-sifat yang menghiasinya. Umat yang 

 
22Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghiy, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, tp.th., 

1974), h. 29. 
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dikeluarkan yakni diwujudkan dan ditampakkan untuk manusia seluruhnya sejak Adam 

hingga akhir zaman. Hal ini karena umat yang terus menerus tanpa bosan menyuruh 

kepada yang ma’ruf yakni apa yang dinilai baik oleh masyarakat selama sejalan dengan 

nilai-nilai Ilahi, dan mencegah yang munkar yakni yang bertentangan dengan nilai-

nilai luhur pencegahan yang sampai pada batas menggunakan kekuatan karena beriman 

kepada Allah dengan iman yang benar sehingga atas dasar percaya dan mengamalkan 

tuntunan-Nya dan tuntunan Rasul-Nya, serta melakukan amar ma‟ruf dan nahi munkar 

itu sesuai dengan cara dan kandungan yang diajarkannya. Inilah yang menjadikan 

memperoleh kebajikan, tetapi jika ahli-ahli al-kitab beriman sebagaimana imannya 

orang mukmin merekapun meraih kebajikan dan menjadi bagian dari sebaik-baik umat, 

tetapi jumlah mereka tidak banyak, karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang 

fasik, yakni keluar dari ketaatan kepada tuntunan-tuntunan Allah SWT.23 

Dalam tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa telah diperintahkan dengan nyata dan 

tegas supaya dikalangan jama>‘ah Islamiyah itu diadakan umat yang khusus 

menyuruhkan kebaikan, yaitu iman, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan melarang 

perbuatan yang mungkar. Ayat ini menegasskan sekali lagi hasil usaha yang nyata, 

yang konkret yaitu kamu menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara manusia 

di dunia ini. Dijelaskan bahwa kamu mencapai derajat demikian tinggi, sebaik-baik 

umat, karena kamu memenuhi tiga syarat: amar ma’ruf, nahi mungkar, iman kepada 

Allah. Ketiganya inilah yang menjadi sebab kamu disebutkan sebaik-baik umat bahkan 

mungkin menjadi seburuk-buruk umat. Maka selama amar ma’ruf nahi mungkar masih 

ada, selama itu pula umat Islam akan tetap hidup dan memberikan hidup. Selama itu 

pula umat Islam akan menjadi yang sebaik-baik umat yang dikeluarkan antara manusia. 

 
23M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 184-185. 
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Orang-orang ahlul kitab pada zaman nabi Muhammad saw. dengan suka rela 

sendiri langsung memeluk Islam karena mereka telah mengerti maksud risalah 

Muhammad yaitu mengajak manusia kembali kepada dunia fitrahnya. Maka 

berbahagialah mereka dunia akhirat, sedang orang-orang yang fasik tidak mau tahu, 

tidak mau menyelidiki. Sebab jiwa mereka sendiri tidak merdeka karena diikat oleh 

memegang yang lama, sebab itu mereka senantiasa hidup dalam perpecahan sesame 

sendiri.24 

Da‘wah merupakan sebuah keharusan dalam Islam karena da‘wah adalah salah 

satu cara untuk memelihara agama Islam itu sendiri. Pada zaman sekarang ini, da‘wah 

telah dikemas sedemikian rupa yang pada dasarnya adalah sama yaitu mengacu pada 

al-Qur’an, al-Hadis, Rasulullah dan para sahabat. 

1. Dasar diselenggarakannya rohis yaitu: 

a. Dasar sosiologis 

Misi utama ajaran Islam adalah mewujudkan rahmat bagi seluruh alam dan 

untuk mewujudkan nilai pendidikan Islam berada di barisan terdepan karena 

pendidikanlah yang secara langsung berhadapan dengan umat manusia. Diadakan rohis 

untuk menutupi kekurangan pengetahuan agama di kelas. Dengan kegiatan rohis ini 

banyak hal positif yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah dalam mengisi kegiatan 

mendalami pengetahuan keagamaan. Rohis sebagai program ekstakurikuler yang 

bergerak dalam bidang keagamaan adalah untuk memberi pengetahuan agama kepada 

peserta didik agar bermanfaat dalam ruang lingkup sekolah, keluarga, maupun 

 

24Hamka, Tafsir al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu 

Kalam, Sastra, dan Psikologi (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 41-45. 
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masyarakat.25 Dengan demikian rohis sangat bermanfaat bagi peserta didik karena 

dapat menambah pengetahuan agama yang tidak dipelajari di dalam kelas. 

b. Dasar edukatif  

Rohis merupakan sebuah lembaga organisasi peserta didik bidang keagamaan 

yang menyelenggarakan sejumlah program kegiatan yang berfungsi untuk mengawali 

potensi keagamaan yang dimiliki oleh peserta didik. Rohis menjadi salah satu wadah 

untuk sarana bagi peserta didik yang beragama Islam untuk memperoleh pembinaan 

keagamaan secara lebih mendalam, dalam rangka menumbuh kembangkan bakat, 

kemampuan serta memperluas pengetahuan tentang ajaran-ajaran agama Islam dan 

senantiasa menanamkan, membudayakan serta mengaktualisasikan nilai-nilai Islam 

untuk meningkakan keimanan dan ketaqwaan bagi para peserta didik.26  

Dasar pemikiran diselenggarakannya rohis adalah remaja merupakan generasi 

penerus yang menjadi harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara. Mereka sangat 

dibutuhkan dalam melanjutkan pembangunan. Di sisi lain, banyak peserta didik yang 

sangat menurun prestasi nilai-nilai agamanya, dekadensi moral dan aktifitas 

kesehariannya yang mulai memudar dari pandangan nilai keagamaan, maka dari itu 

dengan diadakannya kegiatan rohis diharapkan agar prestasi belajar berkembang pesat 

dan bermanfaat bagi orang yang berada disekitarnya.27 Remaja sebagai generasi 

 
25Mukhamat Saini. "Diseminasi Moderasi Beragama melalui Pendidikan Agama Islam pada 

Ekstrakurikuler Sie Kerohanian Islam (ROHIS) di SMAN 1 Kertosono Kabupaten Nganjuk." Tabyin: 

Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 01 (Juni 2021), h. 46-63. 

26Mukhamat Saini. "Diseminasi Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam pada 

Ekstrakurikuler Sie Kerohanian Islam (ROHIS) di SMAN 1 Kertosono Kabupaten Nganjuk." Tabyin: 

Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 01 (Juni 2021), h. 46-63. 

27Abdul Hamid Tarwaca, "Paradigma Standar Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagai 

Upaya Mewujudkan Madrasah Unggul di Daerah Istimewa Yogyakarta." Annual Conference on 

Madrasah Teacher. 2 no 1 (Januari 2018), h 89-99. 
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penerus bangsa harus memiliki karakter yang mulia, dimana karakter tersebut bukan 

hanya dibentuk di dalam kelas tetapi juga di luar kelas salah satunya dengan kegiatan 

rohis.  

2. Tujuan Kerohanian Islam 

Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) merupakan salah satu bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah. Sebelum mengetahui tujuan dari Rohis tersebut, hendaknya 

mengetahui tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler terlebih dahulu. Tujuan program 

kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan 

peserta didik, mengenal hubungan antar berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat 

dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya.  

Tujuan kerohanian Islam harus mencerminkan perilaku dan sifat yang baik, 

sopan santun, dan menunjukkan budi pekerti yang mulia, pemikiran dan tindakan 

tanduknya oleh nilai-nilai Islam. “Mereka berkarya dan berjuang untuk menegakkan 

kalimat Allah SWT dalam rangka beribadah mencari keridhoan-Nya. Allah SWT 

menjadi tujuannya dan Rasulullah menjadi tauladannya sekaligus menjadi idolanya. 

Gerak dan beramalnya menjadi siklus: beriman, beramal sholih, berilmu, dan beramar 

makruf nahi munkar, menuju kesuksesan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah.28 

Secara singkat tujuan bimbingan rohani Islam itu dapat dirumuskan sebagai berikut:  

a. Tujuan umum rohis adalah sebagai berikut:  

1) Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

2)  Memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat secara jasmaniah 

dan rohaniah.  

 
28Nurul Hidayati, "Metode Bimbingan Rohani Islam di Rumah Sakit." Jurnal Bimbingan 

Konseling Islam 5 no 2 (Mei 2014), h. 207-208. 
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3)  Meningkatkan kualitas keimanan, ke-Islam an, keihsanan dan ketauhidan 

dalam kehidupan sehari-hari dan nyata.  

4)  Mengantarkan individu mengenal, mencintai dan berjumpa dengan esensi diri 

dan citra diri serta dzat yang Maha Suci yaitu Allah swt.29 Berdasarkan 

penjelasan di atas, tujuan umum rohis yaitu membentuk manusia seutuhnya 

yang sehat secara jasmani dan rohani, lebih Islami dan mengenal dengan baik 

ajaran Islam. 

b.  Tujuan khusus rohis adalah sebagai berikut:  

1) Membantu individu agar terhindar dari masalah.  

2) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.  

3)  Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi 

yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, 

sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dengan orang lain.30 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tujuan 

rohis adalah untuk memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan, pembinaan 

sikap dan nilai serta kepribadian yang pada akhirnya bermuara pada penerapan akhlaq 

yang mulia. Tujuan rohani Islam adalah untuk menuntun seseorang dalam rangka 

memelihara dan meningkatkan kualitas keagamaannya baik ibadah mahdhah maupun 

ghairu mahdhah. Setiap anak pada dasarnya mempunyai kebutuhan rohani. Kebutuhan 

rohani terdapat dalam iman, harapan, dan kasih sayang. 

 

29Zulkipli, et al. "Perencanaan Ekstrakurikuler Kerohanian Islam (Rohis) di Madrasah Aliyah 

Al-Fatah Palembang." Fitrah: Journal of Islamic Education 1, no. 1 (Mei 2020), h. 19-20. 

30Zulkipli, et al. "Perencanaan Ekstrakurikuler Kerohanian Islam (Rohis) di Madrasah Aliyah 

Al-Fatah Palembang", h. 21. 
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 Peran dan fungsi rohani Islam (Rohis) sebagai ekstrakurikuler di sekolah 

memiliki andil dalam bidang keagamaan di sekolah. Dengan adanya rohis, peserta 

didik yang kurang memperoleh pengetahuan keagamaan di kelas bisa memperolehnya 

di luar kelas dengan mengikuti kegiatan-kegiatannya. Selain itu, rohis merupakan 

bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang di dalamnya mengandung pembinaan akhlaq 

terhadap anggotanya karena di dalam kegiatannya rohis membina peserta didik agar 

menjadi peserta didik dengan tingkah laku yang baik dan tidak melanggar norma-

norma agama. Pada dasarnya fungsi rohis adalah sebagai forum, pengajaran, da‘wah, 

dan sarana tambahan bagi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman ke-Islaman.31  

Adapun fungsi ekstrakurikuler kerohanian Islam yang ada di sekolah dapat 

dirumuskan sebagai berikut: Pembinaan Syakhshiyah Islamiyah32 adalah pribadi-

pribadi yang Islami. Jadi kerohanian Islam berfungsi untuk membina muslim teladan 

menjadi pribadi-pribadi yang unggul, baik dalam kapasitas keilmuannya maupun 

keimanannya. Pembentukan Jama>‘ah al-Muslimi>n, maksudnya adalah bahwa 

kerohanian Islam dapat berfungsi sebagai ‟base camp‟ dari peserta didik muslim, 

untuk menjadikan pribadi maupun komunitas yang Islami. Dari sinilah tekad untuk 

membumisasikan Islam akan mudah tercapai. 

Ruang lingkup rohis merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak hanya 

termasuk dalam aspek agama dan moral saja, tetapi juga aspek sosial. Bentuk kegiatan 

rohis antara lain kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif yang dapat menambah 

 
31Hayadin, "Tragedi Kecolongan ROHIS Keterlibatan Alumni ROHIS SMKN Anggrek pada 

Aksi Radikalisme." Al-Qalam 19, no. 2 (Juli 2016): h. 231-240. 

32Syakhshiyyah Islamiyyah berarti berbicara tentang sejauh mana seseorang memiliki pola pikir 

yang Islami (Aqliyyah Islamiyyah) dan sejauh mana ia memiliki pola tingkah laku yang Islami 

(Nafsiyyah Islamiyyah). 
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khazanah pengetahuan agama ataupun umum, kegiatan-kegiatan sosial yang bernuansa 

Islam, kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan sesuai tingkat perkembangan peserta 

didik yang diadakan secara berkala dalam kegiatan hari-hari besar Islam semuanya itu 

tersusun dalam program kerja yang telah dirumuskan oleh pengurus rohis.33 Program 

kerja rohis seperti kegiatan yasin, z\ikir, tahlil, s}ala>t berjama>‘ah, peringatan hari besar 

Islam. Materi pokok rohis menurut Nugroho Widiantoro memiliki sebuah kurikulum 

untuk menjamin kesuksesan program. Pada dasarnya pengajaran yang disampaikan 

hendaknya mengarah kepada pemahaman Islam yang syamil, lengkap dan sempurna. 

Keseluruhan materi yang disampaikan terangkum di dalam 4 kelompok bidang studi:  

a) Dasar-dasar ke-Islaman: mencangkup al-Qur‘an, Hadist, ‘aqi>dah, Fiqih dan 

Akhlaq.  

b) Mengembangkan diri: mencangkup manajemen dan organisasi, belajar mandiri, 

metodologi berfikir, bahasa Arab, kesehatan, dan kekuatan fisik, kepribadian dan 

keguruan.  

c) Da‘wah dan pemikiran ke-Islaman: mencangkup fiqih da‘wah, sejarah dan 

peradaban Islam, dunia Islam kontemporer, pemikiran dan gerakan Islam. 

d) Sosial kemasyarakatan: mencangkup sistem ekonomi, sosial, seni dan budaya, 

iptek dan lingkungan, dan sebagainya.34 Jadi, pada dasarnya materi pokok rohis 

terangkum dalam empat bidang studi yaitu dasar-dasar ke-Islaman, 

mengembangkan diri, da‘wah dan pemikiran ke-Islaman serta sosial 

kemasyarakatan. 

 

33Ahmad Burhanudin, "Dampak Kegiatan Keagamaan Rohis melalui Kajian Kitab Kuning bagi 

Akhlak Peserta Didik." Hikmatuna 5, no. 1 (Mei 2019), h. 43-56. 

34Gusti Idris, "Penanaman Karakter Religius dalam Pelaksanaan Program Jum’at Bergema di 

SMA Negeri 2 Sungai Raya." Jurnal Pembelajaran Prospektif 4, no. 2 (Januari 2020), h. 44-59 



36 

 

 

 

Telah disebutkan bahwasanya rohani Islam merupakan wadah bagi peserta 

didik untuk menjalankan da‘wah Islam di sekolah. Kegiatan rohis adalah suatu 

kegiatan yang mengenalkan pengetahuan agama Islam kepada peserta didik di luar jam 

pelajaran, sehingga kegiatan tersebut mampu bermanfaat dan menjadikan remaja 

sebagai trandcenter Islam di tengah gejolaknya dunia remaja. Rohis mempunyai tugas 

yang cukup penting yaitu sebagai lembaga da‘wah. Da‘wah secara kelembagaan yang 

dilakukan rohis adalah da‘wah aktual, yaitu terlibat langsung dengan objek da‘wah 

melalui kegiatan-kegiatan bersifat sosial keagamaan.  

Kegiatan rohis yang akan di teliti pada penelitian ini yaitu kegiatan rohis yang 

tidak hanya melibatkan anggota rohis saja tetapi juga melibatkan seluruh peserta didik. 

Kegiatan tersebut ada tiga, yaitu   

1) S}ala>t jama>‘ah 

S}ala>t menurut bahasa adalah do’a. S}ala>t berasal dari Bahasa Arab yang artinya 

do’a atau mendirikan s}ala>t. Kata s}ala>t, jamaknya adalah shalawat yang berarti 

menghadapkan segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur dan memohon bantuan. 

Sedangkan s}ala>t menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan ucapan 

tentunya yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam.35 S}ala>t jama>‘ah yaitu 

s}ala>t yang dilaksanakan dalam tempat dan berjajar para makmum di belakang imam. 

Q.S al-Baqarah/2: 43 

لََةَ  وَأقَيِمُوا كَاةَ  وَآتوُا الصَّ كَعوُا الزَّ اكِعِينَ  مَعَ  وَار  الرَّ  

 

 

 

35Albania, Putri Rosyidatul, Khairul Saleh, and Abdul Razak. "Pengaruh Suasana Keagamaan 

dan Kegiatan Rohis Nurul Aulad terhadap Perilaku Siswa SMA Negeri 2 Samarinda", Tarbiyah Wa 

Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran 7, no.1 (Agustus 2020), h. 18-24. 
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Terjemahnya: 

“Dan laksanakanlah s}ala>t, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang yang 

ruku’”  

Dalam tafsir al-Mishbah dijelaskan bahwa setelah mengajak untuk memeluk 

Islam dan meninggalkan kesesatan dan penyesatan, maka perintah utama yang 

disampaikan adalah Aqimush shalah yakni laksanakanlah s}ala>t dengan memenuhi 

rukun dan syaratnya serta secara bersinambungan dan Atuz zakah yakni tunaikan zakat 

dengan sempurna tanpa mengurangi dan menangguhkan serta menyampaikan dengan 

baik kepada yang berhak menerimanya. Dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda 

hubungan harmonis, s}ala>t untuk hubungan baik dengan Allah swt. dan zakat pertanda 

hubungan harmonis dengan sesama manusia. Keduanya ditekankan, sedangkan 

kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu ruku’lah bersama orang-orang 

yang ruku’, dalam arti tunduk dan taatlah pada ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana 

dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk. Demikian tuntutan itu ditampilkan 

dalam susunan yang serasi. Pada awalnya mengingatkan tentang nikmat-nikmat Ilahi, 

bagian akhirnya berisi perintah untuk tunduk dan patuh kepada-Nya, sedang di 

pertengahan dikemukakan tugas-tugas. Perintah ini pada hakikatnya ditujukan kepada 

seluruh manusia walaupun pada mulanya ditujukan kepada Bani Israil.36 

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa “dan dirikanlah s}ala>t” artinya Allah 

swt. memerintahkan mereka untuk mengerjakan s}ala>t bersama nabi, “dan tunaikanlah 

zakat” artinya Allah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat yaitu dengan 

menyerahkannya kepada nabi. Sedangkan “dan ruku’lah bersama orang-orang yang 

ruku’ artinya Allah menyuruh mereka untuk ruku’ bersama orang-orang yang ruku’ 

dari ummat Muhammad, maksudnya ikutlah bersama mereka dan jadilah bagian dari 

 
36M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 171-172. 
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mereka. Mengenai firman-Nya “tunaikanlah zakat” pembayaran zakat itu merupakan 

kewajiban, yang mana amal ibadah tidak akan manfaat kecuali dengan menunaikannya 

dan dengan mengerjakan s}ala>t. Sedangkan firman-Nya “dan ruku’lah bersama orang-

orang yang ruku’’ artinya jadilah kalian Bersama orang-orang Mukmin dalam berbuat 

yang terbaik, di antara amal kebaikan yang paling khusus dan sempurna itu adalah 

s}ala>t.37 

Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa setelah diperingatkan kepada mereka 

kesalahan-kesalahan dan kecurangan mereka yang telah lalu itu, sekarang mereka 

diajak membersihkan jiwa dan mengadakan ibadah tertentu kepada Allah dengan 

mengerjakan s}ala>t dan mengeluarkan zakat. Dengan s}ala>t hati terhadap Allah menjadi 

bersih dan khusyu, sedangkan dengan mengeluarkan zakat penyakit bakhil menjadi 

hilang dan timbullah hubungan batin yang baik dengan masyarakat terutama orang-

orang fakir miskin yang selama ini hanya mereka peras tenaganya, dan mana yang 

terdesak mereka pinjami uang dengan memungut riba.  

Apabila Allah telah memerintahkan supaya iman kepada keesaan Allah itu lebih 

di dalamkan dengan mengerjakan s}ala>t kemudian mengeluarkan zakat, akan tumbuhlah 

iman itu dengan suburnya. Karena ada juga orang yang mengaku telah beriman kepada 

Allah tetapi dia malas s}ala>t. Berbahayalah bagi iman itu karena kian lama dia akan 

runtuh Kembali. Dan hendaklah didiklah diri bermurah hati dengan mengeluarkan 

zakat karena bakhil adalah musuh terbesar dari iman. Kemudian mengapa disuruh lagi 

ruku’ bersama orang yang ruku’? tidakkah cukup dengan perintah s}ala>t saja? Apakah 

ini bukan kata berulang? Bukan! Ada yang memahami bahwa asal aku sudah s}ala>t 

 
37Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Min Ibni 

Katsiir (Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1), terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2012), 

h. 118-119. 
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sendiri di rumahku tidak perlu lagi aku bercampur dengan orang lain. Itulah yang salah, 

s}ala>t sendiri pun belum sempurna, tetapi ruku’lah bersama-sama dengan orang yang 

ruku’, bawalah diri ke tengah masyarakat. Pergilah berjama>‘ah! Maksud yang kedua, 

arti ruku’ ialah khusyu. Jangan hanya s}ala>t asal s}ala>t, s}ala>t mencukupi kebiasaan 

sehari-hari saja, tidak dijiwai oleh rasa khusyu dan ketundukan.38  

2) Membaca al-Qur’an  

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, yang diturunkan 

kepada nabi dan rasul yang terakhir dengan perantara malaikat Jibril yang ditulis dalam 

mushaf disampaikan secara mutawatir dan merupakan ibadah bagi yang membacanya, 

yang diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.39 Membaca al-

Qur’an merupakan bentuk kegiatan keagamaan yang mendapatkan pahala dari Allah. 

Kegiatan membaca berarti menjadi bentuk usaha untuk lebih maju dan meningkatkan 

potensi diri, karena pada dasarnya al-Qur’an memiliki arti bahasa bacaan, maka 

membaca al-Qur’an menjadi kegiatan memperdalam ilmu al-Qur’an.  

3) Kajian Jum‘at  

Kajian berasal dari kata “kaji” berarti meneliti atau mempelajari tentang ilmu-

ilmu agama Islam.40 Kajian berisi tentang pengajaran norma-norma agama melalui 

media tertentu, sehingga terwujud suatu kehidupan yang bahagia dan sejahtera dunia 

akhirat dalam ridha Allah SWT. Kajian rutin menjadi salah satu kegiatan dalam 

mensyiarkan dan mengembangkan penyebaran ajaran agama Islam, kajian juga 

dijadikan wadah kegiatan yang mempunyai tujuan untuk membentuk umat Islam yang 

 
38Hamka, Tafsir al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu 

Kalam, Sastra, dan Psikologi, h. 150. 

39M. Quraish Shihab, Sejarah dan Ulum Al-Quran (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 13. 

40Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 431. 
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baik. Metode yang sering digunakan dalam acara kajian jum‘at adalah metode ceramah 

dan diskusi. Kedua metode sama-sama memiliki metode dan karakteristik yang mudah 

sehingga dinilai dapat menjangkau semua ranah. Kegiatan kajian jum‘at biasanya 

dipimpin guru agama Islam yang memiliki ilmu dan pengalaman beragama yang 

banyak. 

B. Sikap Spiritual  

Spiritual menurut kamus ilmiah adalah “mencakup nilai-nilai yang non-

material, seperti kebenaran, kebaikan, keindahan, kesucian, cinta kepada sang pencipta, 

rohani, kejiwaan, intelektual.” Istilah “spiritualitas” berasal dari kata spirituality, yang 

merupakan kata benda, turunan dari kata sifat spiritual. Dalam bentuk kata sifat, 

spiritual mengandung arti “yang berhubungan dengan spirit”, “yang berhubungan 

dengan yang suci”, dan “yang berhubungan dengan fenomena atau makhluk 

supernatural”. Spiritualitas mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang 

merupakan sarana pencerahan diri dalam menjalani kehidupan untuk mencapai tujuan 

dan makna hidup.41  

Menurut Zakiah Daradjat, sikap spiritual adalah cara berfikir dan bertindak 

yang didasarkan atas nilai-nilai religius (keberagamaan), yaitu menjalankan ajaran 

agama secara keseluruhan.42 Sikap spiritual dapat diartikan sebagai suatu cara dalam 

mengubah tingkah laku peserta didik dengan menggunakan bahan pengajaran agama. 

Tingkah laku yang diharapkan itu terjadi setelah peserta didik mempelajari bahan ajar 

pendidikan agama tersebut.43 Untuk membina anak agar mempunyai sifat-sifat terpuji, 

 

41Julia Aridhona, "Hubungan antara Kecerdasan Spiritual dan Kematangan Emosi dengan 

Penyesuaian Diri Remaja." Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah 9, no. 3 (Januari 2017): h.  224-233. 

42Zakiah Daradjat, Dasar-dasar Pendidikan Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 75. 

43Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 196-197. 
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tidaklah mungkin dengan penjelasan pengertian saja, akan tetapi perlu 

membiasakannya untuk melakukan yang baik yang diharapkan nanti dia akan 

mempunyai sifat-sifat itu dan menjauhi sifat tercela. 

Menurut Aliah B. Purwakania Hasan “kata spirit berasal dari satu benda bahasa 

latin “spiritus” yang berarti napas dan kata kerja “spirare” yang berarti untuk bernapas 

dan memiliki napas yang artinya memiliki kesemangatan. Spiritual berarti yang 

memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan 

dibandingkan hal yang bersifat fisik maupun material.”44 Dapat disimpulkan bahwa 

spiritual adalah keadaan akal dan jiwa atau rohani manusia yang berhubungan dengan 

nilai-nilai ketuhanan.  

Jiwa adalah ruh setelah bersatu dengan jasad, penyatuan ruh dengan jasad 

melahirkan pengaruh yang ditimbulkan oleh jasad terhadap ruh, sebab dari pengaruh-

pengaruh ini muncullah kebutuhan-kebutuhan jasad yang dibangun oleh ruh. Oleh 

karena itu, bisa dikatakan bahwa jiwa merupakan subjek dari kegiatan “spiritual”. 

Penyatuan dari jiwa dan ruh itulah untuk mencapai kebutuhan akan tuhan. Tuhan 

dibutuhkan standarisasi pengosongan jiwa, sehingga eksistensi jiwa dapat memberikan 

keseimbangan dalam menyatu dengan ruh.45 Pendidikan spiritual dapat dimaknai 

sebagai usaha untuk hidup di dunia yang berpusat pada ketentuan Allah swt. dan 

senantiasa berupaya untuk hidup dengan mengambil bagian sifat-sifat Allah swt. serta 

selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan didunia. 

 

44Sugeng Sejati, "Perkembangan Spiritual Remaja dalam Perspektif Ahli." Jurnal Hawa: Studi 

Pengarus Utamaan Gender dan Anak 1, no. 1 (September 2016): h. 79. 

45Muhamad Yahya, "Spiritualitas Dalam Pendidikan Islam." Al-Furqan 7, no. 1 (Mei 2022): h. 

178-194. 
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Dalam hal ini segala proses pendidikan yang memberikan bimbingan dan arah 

menuju terwujudnya nilai-nilai keIslam an pada manusia.  

1. Aspek-aspek Spiritual 

 Spiritual gabungan dari dua kata. Spirit (Inggris) yang berarti roh atau jiwa dan 

ritual (Inggris) yang berarti upacara keagamaan. Istilah spirit kadang juga dimaknai 

sebagai semangat membara, memotivasi berjuang, atau tekad yang kuat untuk 

berusaha. Sedangkan istilah ritual kadang juga dimaknai dengan aktivitas atau kegiatan 

keagamaan. 46 Oleh sebab iti, istilah spiritual menujuk pada pengertian segala hal yang 

berhubungan dengan ruh/jiwa atau keyakinan/keimanan seseorang dalam melakukan 

aktivitas/kegiatan keagamaan. 

Spiritual merupakan wilayah kerja murni ilmu pendidikan yang berhubungan 

dengan agama, termasuk agama Islam. Di dalam sistem keagamaan Islam, unsur atau 

aspek spiritual berhubungan erat dengan nilai iman, keyakianan, dan kepercayaan 

seseorang terhadap keberadaan dan ke Maha Esaan Tuhan, keberadaan kitab suci, nilai-

nilai mulia dari ajaran agama, maupun petunjuk yang bersumber dari Nabi dan atau 

Rasul utusan Tuhan. Oleh sebab itu, aspek spiritual bagi sistem pemikiran dan ilmu 

kependidikan Islam merupakan unsur atau elemen yang paling mendasar dan tidak bisa 

tergantikan. 

Patricia Potter dkk, menjelaskan bahwa spiritualitas memiliki beberapa aspek, 

aspek yang relevan dengan penelitian tentang dimensi spiritual yaitu: 

a. Keyakinan dan makna hidup. Keyakinan dan makna berhubungan dengan filosofi 

hidup seseorang, perspektif spiritualitasnya dan pandangan spiritualitasnya 

 

46Annas, Annisa Nuraisyah. "Manajemen Peserta Didik Berbasis Kecerdasan Spiritual 

Pendidikan Islam." Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 5, no. 2 (Mei 2017): h. 132-142. 
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merupakan bagian dari kehidupan secara keseluruhan. Suatu pemahaman tentang 

keyakinan dan makna mencerminkan sumber spritual seseorang memudahkan 

dalam mengatasi kejadian traumatis atau menyulitkan. 

b. Ritual dan ibadat. Kebiasaan ritual dan ibadat keagamaan yang memberikan 

dukungan pada seseorang ketika sedang mengalami kesulitan. Kebiasaan ritual 

dan ibadat yang berhubungan dengan ketuhanan seperti s}ala>t, z\ikir, puasa, 

istighosah. Ritual keagamaan biasanya dijalankan secara teratur akibat suatu 

kebutuhan yang mendesak atau saat mengalami kesulitan seperti sebelum 

menghadapi ujian nasional.  

Agama Islam mengajarkan berbagai ibadah, doa dan bacaan-bacaan pada 

momen-momen tertentu seperti sebelum ujian nasional yang dalam agama Islam 

dinamakan dengan z\ikir. Dalam ajaran agama Islam, spiritual seseorang tidak hanya 

dapat diwujudkan melalui aktifitas ritual saja, tetapi juga dilihat dari beberapa dimensi 

yang lain.47 Menurut Zuhairini, secara umum dasar-dasar agama Islam meliputi 

‘aqi>dah, syari>‘ah dan akhlaq. Hal ini sejalan dengan pernyataan Yusuf al-Qardhawy 

yang menyatakan bahwa dalam agama Islam memiliki dimensi-dimensi atau pokok-

pokok Islam yang secara garis besar dibagi menjadi 3 yaitu: ‘aqi>dah, Ibadah atau 

praktek agama atau syariat dan akhlaq.  

Selain terdapat aspek-aspek, juga terdapat faktor-faktor yang berhubungan 

dengan spiritualitas. Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan spiritualitas 

yaitu:  

 
47Mohammad Hanif, "Multikultural Pendidikan Agama Islam di MI/SD: Sebuah Pengalaman 

Mengajar Guru PAI terhadap Siswa yang Mempunyai Berbagai Perbedaan Ibadah, Sosial, dan 

Budaya." Jurnal Pendidikan Madrasah 2, no. 2 (Mei 2020), h. 359-368. 
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1) Diri sendiri. Jiwa seseorang merupakan hal yang fundamental dalam eksploitasi 

atau penyelidikan spiritualitas.  

2) Sesama. Kebutuhan untuk menjadi anggota masyarakat dan saling berhubungan 

telah lama diakui sebagai pokok pengalaman manusiawi. Sehingga hubungan 

seseorang dengan sesama sama pentingnya dengan diri sendiri.  

3) Tuhan. Pemahaman tentang Tuhan dan hubungan manusia dengan Tuhan 

secara tradisional dipahami dalam kerangka hidup keagamaan. Akan tetapi, 

dewasa ini dipahami secara luas dan tidak terbatas. Manusia memahami Tuhan 

dalam banyak cara seperti dalam suatu hubungan alam dan seni. 

Berikut adalah indikator sikap spiritual: 

a) Ketaatan beribadah 

b) Berperilaku syukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. 

c) Baca doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan.  

d) Toleransi dalam beribadah.48 Keempat indikator inilah yang akan menjadi kisi-kisi 

dalam pembuatan kuesioner untuk variabel sikap spiritual. 

C. Sikap Sosial 

Sikap berawal dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang 

dalam merespon suatu objek atau kejadian. Eagly dan Chaicken dalam Ratna Djuwita 

dkk mengemukakan “Sikap dapat merefleksikan sebuah fondasi yang terpenting dan 

awal dari pemikiran sosial”. Berbeda dengan Krech dan Crutchfield dalam Michael 

Ardyanto yang mendefinisikan “Sikap sebagai organisasi yang bersifat menetap dari 

 
48Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan 

Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 

h. 42-43. 
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proses motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif mengenai beberapa aspek 

dunia individu.”49  

Atkinson dkk yang dikutip oleh Nurdjannah Taufiq mengemukakan “Sikap 

meliputi rasa suka dan tidak suka; mendekati atau menghindari situasi, benda, orang, 

kelompok; dan aspek lingkungan yang dapat dikenal lainnya, termasuk gagasan 

abstrak, dan kebijakan sosial.”50 Sama halnya dengan pendapat Gerungan dalam Abu 

Ahmadi, yang menyatakan bahwa pengertian attitude dapat diterjemahkan dengan kata 

sikap terhadap objek tertentu yang dapat merupakan sikap, pandangan atau perasaan, 

sikap disertai oleh kecenderungan untuk bertindak terhadap suatu objek.51 Jadi attitude 

itu lebih diterjemahkan sebagai sikap terhadap suatu hal atau objek tertentu.  

Abu Ahmadi mengemukakan bahwa Traves, Gagne, dan Cronbach sependapat 

sikap melibatkan 3 aspek atau komponen yang saling berhubungan yaitu:  

1. Aspek kognitif yaitu yang berhubungan dengan gejala mengenal pikiran, 

berupa pengetahuan, kepercayaan, atau pikiran yang didasarkan pada informasi 

yang berhubungan dengan objek.  

2. Aspek afektif yaitu menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, emosi yang 

berhubungan dengan objek berwujud proses yang menyangkut perasaan-

perasaan tertentu seperti senang, tidak senang, ketakutan, kedengkian, simpati, 

dan sebagainya.  

3.  Aspek konatif yaitu melibatkan salah satu predisposisi atau kecenderungan 

untuk bertindak terhadap objek. Definisi tentang sikap dari para ahli di atas 

 

49Ratna Djuwita dkk, Psikologi Sosial Terjemahan (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 121. 

50Nurdjannah Taufiq, Pengantar Psikologi Terjemahan (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 371. 

51Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 100. 
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dikuatkan dengan pendapat Thomas dalam Abu Ahmadi yang memberi batasan 

“Sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-

perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi di dalam kegiatan-

kegiatan sosial”.52 Dari beberapa definisi tentang sikap yang telah disebutkan 

para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kesadaran 

individu yang menentukan perbuatan nyata dan perbuatan-perbuatan yang 

mungkin akan terjadi dalam kegiatan-kegiatan sosial.  

Chaplin dalam Kartini Kartono mendefinisikan “Sosial attitudes (sikap sosial) 

yaitu (1) satu predisposisi atau kecenderungan untuk bertingkah laku dengan cara 

tertentu terhadap orang lain; (2) satu pendapat umum; dan (3) satu sikap yang terarah 

kepada tujuan-tujuan sosial, sebagai lawan dari sikap yang terarah pada tujuan-tujuan 

prive (pribadi).53 

Senada dengan pendapat Sudarsono yang mendefinisikan sosial attitudes (sikap 

sosial) yaitu sebagai perbuatan-perbuatan atau sikap yang tegas dari seseorang atau 

kelompok di dalam keluarga atau masyarakat.54 Abu Ahmadi yang menyebutkan sikap 

sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan berulang-ulang 

terhadap objek sosial. Sikap sosial tidak dinyatakan oleh seorang tetapi diperhatikan 

oleh orang-orang sekelompoknya. Objeknya adalah objek sosial (banyak orang dalam 

kelompok) dan dinyatakan berulang-ulang. Misalnya sikap masyarakat terhadap 

bendera kebangsaan, mereka selalu menghormatinya dengan cara khidmat dan 

 

52Huda, Isra Ul, dan Anthonius Junianto Karsudjono. "Perkembangan Aspek Sikap Sosial dan 

Adat Istiadat Masyarakat Adat Dayak Meratus di Era Revolusi Industri 4.0." Eqien: Jurnal Ekonomi dan 

Bisnis 11, no. 03 (Agustus 2022), h.  605-628. 

53Kartini Kartono, Kamus Lengkap Psikologi Terjemahan (Jakarta: Grafindo, 2006), h. 469 

54Sudarsono, Kamus Konseling (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 216 
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berulang-ulang pada hari-hari nasional di negara Indonesia. Contoh lainnya sikap 

berkabung seluruh anggota kelompok karena meninggalnya seorang pahlawannya. 

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan para ahli di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan 

nyata untuk bertingkah laku dengan cara tertentu terhadap orang lain dan 

mementingkan tujuan-tujuan sosial dari pada tujuan pribadi dalam kehidupan 

masyarakat. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sikap jujur, sikap 

tanggungjawab dan sikap toleransi.  

a. Pembentukan Sikap Sosial  

Sikap sosial tidak dapat terbentuk secara kebetulan atau merupakan pewarisan 

sifat. Terbentuknya suatu sikap banyak dipengaruhi perangsang oleh lingkungan sosial 

dan kebudayaan seperti keluarga, sekolah, norma, golongan agama dan adat istiadat. 

Hal ini mengakibatkan perbedaan sikap antara individu yang satu dengan yang lain 

karena perbedaan pengaruh atau lingkungan yang diterima. Sikap tidak akan terbentuk 

tanpa interaksi manusia terhadap suatu objek tertentu. Salah satu sumber penting yang 

dapat membentuk sikap yaitu dengan mengadopsi sikap orang lain melalui proses 

pembelajaran sosial. Pandangan terbentuk ketika berinteraksi dengan orang lain atau 

mengobservasi tingkah laku mereka. Pembelajaran ini terjadi melalui beberapa proses 

yaitu: 

1) Classical conditioning yaitu pembelajaran berdasarkan asosiasi, ketika sebuah 

stimulus muncul berulang-ulang diikuti stimulus yang lain, stimulus pertama 

akan dianggap sebagai tanda munculnya stimulus yang mengikutinya.  

2) Instrumental conditioning yaitu belajar untuk mempertahankan pandangan yang 

benar.  
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3)  Observational learning yaitu pembelajaran melalui observasi atau belajar dari 

contoh, proses ini terjadi ketika individu mempelajari bentuk tingkah laku atau 

pemikiran baru dengan mengobservasi tingkah laku orang lain.  

4) Perbandingan sosial yaitu proses membandingkan diri dengan orang lain untuk 

menentukan pandangan kita terhadap kenyataan sosial benar atau salah.55 Ke 

empat proses pembelajaran sosial tersebut dilalui dalam pembentukan sikap 

sosial. 

Terjadinya perubahan sikap akan semakin besar apabila sumber dapat 

dipercaya dan secara umum disukai oleh orang tersebut. Pengulangan pesan merupakan 

sesuatu yang penting apabila perubahan sikap dipertahankan. Pengulangan yang terlalu 

banyak akan menimbulkan kebosanan dan mengurangi dukungan terhadap perubahan 

sikap. Dengan begitu maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sikap 

sosial, yaitu:  

a) Faktor intern, yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Faktor 

ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah 

pengaruh-pengaruh dari luar yang biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap di 

dalam diri manusia, terutama yang menjadi minat perhatian. 

b) Faktor ekstern, yaitu faktor yang terdapat di luar pribadi manusia. Faktor ini berupa 

interaksi sosial di dalam maupun di luar kelompok. 

Pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi 

terbentuk karena hubungannya dengan suatu objek, orang, kelompok, lembaga, nilai, 

melalui hubungan antar individu, hubungan di dalam kelompok, komunikasi surat 

 

55Ainun Diana Lating, "Konflik Sosial Remaja Akhir (Studi Psikologi Perkembangan 

Masyarakat Negeri Mamala dan Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah)." Fikratuna: 

Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 8 no 1 (Januari 2018), h. 90. 
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kabar, buku, poster, radio, televisi, dan sebagainya. Lingkungan yang terdekat dengan 

kehidupan sehari-hari banyak memiliki peranan seperti lingkungan sekolah, 

lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. 

Berikut adalah indikator-indikator umum sikap sosial: 

(1) Jujur, yaitu perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan.  

(2) Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan.  

(3) Santun, yaitu sikap yang baik dalam pergaulan, baik dalam perkataan maupun 

perbuatan. 

(4) Toleransi, yaitu sikap dan tindakan menghargai keberagaman latar belakang, 

pandangan, dan keyakinan.  

(5) Tanggung jawab, yaitu sikap dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang 

seharusnya dilaksanakan. 

(6) Gotong royong, yaitu bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan 

bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong menolong secara ikhlas. 56 

 Peneliti mempunyai keterbatasan waktu dalam melakukan penelilitan ini, oleh 

karena itu peneliti hanya bisa mengambil 3 sikap sosial yang dijadikan sebagai fokus 

yaitu sikap jujur, tanggung jawab dan toleransi. Ketiga sikap tersebut diambil dengan 

beberapa alasan. yaitu:  

(a) Sikap jujur pada masa sekarang sangat minim tertanam dalam perilaku sehari-hari 

dikalangan remaja. Hal tersebut terlihat seperti menyontek teman saat ulangan 

 

56Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan 

Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas, h. 43-45. 
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sudah menjadi suatu yang wajar dilakukan, maraknya informasi palsu juga 

merupakan suatu sikap ketidak jujuran. 

(b) Sikap tanggung jawab memerlukan waktu yang lama dalam pembinaannya. 

Dikalangan remaja dengan kebutuhan informasi yang semakin tinggi, remaja 

seringkali menjiplak pekerjaan atau karya dari orang lain. Selain itu, sering dijumpai 

remaja menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya tanpa memikirkan jangka panjang, 

manfaat dan mendapat nilai yang baik. Mereka lebih puas dengan pekerjaan yang 

cepat selesai tanpa memperdulikan proses yang harus dilalui.  

(c) Maraknya perkelahian dan perdebatan antar remaja karena hal yang sepele 

memperlihatkan minimnya sikap toleransi di antara mereka. Sikap menghargai 

sebaiknya tertanam dalam setiap manusia karena dalam kehidupan perbedaan dan 

ketidak sempurnaan merupakan suatu yang wajar. 

D. Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi tentang suatu masalah 

yang penting.57  

Salah satu sekolah di Sidrap yaitu UPT SMA Negeri 1 Sidrap terdapat beberapa 

pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik, salah satunya adalah 

kerohanian Islam (Rohis). Rohis merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang bergerak 

dalam bidang keagamaan, dengan tujuan menanamkan nilai-nilai keagamaan serta 

mencetak peserta didik yang memiliki imtaq yang baik. Dalam kegiatan rohis, peserta 

didik dapat memperoleh pengetahuan lebih terkait keagamaan di bawah bimbingan 

 

57Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. 

XXV; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 91. 
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guru. Dengan adanya kegiatan kerohanian Islam (Rohis) diduga dapat berpengaruh 

terhadap sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik. Adapun kerangka pikir dari 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Penjelasan Gambar:  

a. Variabel Bebas:   X1 = Kegiatan kerohanian Islam  

b. Variabel Terikat: Y1 = Sikap spiritual  

     Y2 = Sikap sosial  

 

UPT SMA Negeri 1 Sidrap 

Kegiatan Kerohanian Islam (X) Guru Peserta Didik 

Sikap Spiritual (Y1) Sikap Sosial (Y2) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan desain penelitian ex-post facto. Penelitian ex-post facto merupakan 

penelitian yang variabel-variabel bebasnya telah terjadi perlakuan, atau treatment tidak 

dilakukan pada saat penelitian berlangsung, sehingga penelitian ini biasanya 

dipisahkan dengan penelitian eksperimen.58 Arti ex-post facto, yaitu dari apa 

dikerjakan setelah kenyataan. Maka penelitian ini disebut sebagai penelitian sesudah 

kejadian. Penelitian ex-post facto merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk 

meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejadian tersebut.59 

Pada penelitian ini variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat 

(dependent variable) telah dinyatakan secara eksplisit (gamblang), untuk kemudian 

dihubungkan sebagai penelitian relasi atau diprediksi jika variabel bebas mempunyai 

pengaruh tertentu pada variabel terikat.60

 
58Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2011), h.164. 

59Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D (Cet. XXIII; 

Bandung: Alfabeta, 2016), h. 7. 

60Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. II, Bandung: Alfabeta, 2011), h. 35-

36. 
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Penelitian ex-post facto termasuk dalam penelitian kuantitatif, sehingga proses 

penelitian melalui langkah-langkah yang meliputi: 1) merumuskan masalah, 2) 

merumuskan hipotesis, 3) memilih metode pengumpulan data, 4) menyusun instrumen, 

dan 5) menguji hipotesis untuk menjawab rumusan masalah atau menarik 

kesimpulan.61 

Dilihat dari metode yang digunakan, maka penelitian ini termasuk jenis 

penelitian ex-post facto yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan 

kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 

timbulnya kejadian tersebut.62 Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data yang telah 

terjadi di lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di UPT SMA Negeri 1 Sidrap, Jl. Kartini, Rappang, 

Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. SMA Negeri 1 

Sidrap berada di daerah geografis pegunungan di alun-alun Kota Rappang, terletak di 

Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. SMA Negeri 

1 Sidrap merupakan SMA tertua di Sidrap, dibangun tahun 1959. SMA Negeri 1 

Sidrap menjadi sekolah penyelenggara Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 

tahun 2017. Sekolah ini dulunya bernama SMA 157 Rappang, kemudian berubah lagi 

menjadi SMAN 1 Panca Rijang. Tahun 2017 kembali berubah nama dan kini menjadi 

SMA Negeri 1 Sidrap.  

Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, 

ditemukan bahwa di sekolah tersebut terdapat ekstrakurikuler rohis yang tidak semua 

 
61Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 16. 

62Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 14. 

https://makassar.tribunnews.com/tag/sidrap
https://makassar.tribunnews.com/tag/sidrap
https://makassar.tribunnews.com/tag/panca-rijang
https://makassar.tribunnews.com/tag/sidrap
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sekolah memiliki ekstrakurikuler tersebut. Seperti yang diketahui bahwa pada 

umumnya kegiatan rohis bertujuan untuk membentuk sikap spiritual dan sikap sosial 

yang baik terhadap peserta didik. Oleh karena itu, peneliti memilih lokasi ini untuk 

melihat bagaimana keterlaksanaan kegiatan kerohanian Islam di sekolah tersebut dan 

pengaruhnya terhadap sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap suatu proses. Pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah suatu 

pandangan atau paradigma yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan 

masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang 

saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan 

faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-

keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Sosiologi adalah ilmu yang 

mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan 

sosial. Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami 

agama, hal ini dikarenakan banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami 

secara proporsional dan tepat apabila ditelaah dan dikaji melalui pendekatan ini.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.63 Sulaiman Saat dan Sitti Mania 

 
63Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 61. 
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menjelaskan populasi selalu terkait dengan jumlah atau keseluruhan dari subyek/obyek 

yang diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik SMA Negeri 1 

Sidrap yang berjumlah 709 peserta didik, dengan rincian sebagai berikut:  

Tabel 3.1 Jumlah Peserta Didik 

Tingkat Pendidikan L P Total 

KELAS X 52 186 238 

KELAS XI 80 190 270 

KELAS XII 58 143 201 

TOTAL 190 519 709 

Sumber Data: Bagian Tata Usaha UPT SMA Negeri 1 Sidrap 

2. Sampel 

Sampel adalah sejumlah anggota yang diambil/dipilih dari suatu populasi. 

Besarnya sampel ditentukan oleh banyak data atau observasi dalam sampel itu. Sampel 

yang dipilih harus mewakili (representative) terhadap populasi, karena sampel 

merupakan alat atau media untuk mengkaji sifat-sifat populasi.64 Sampel yang baik 

adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi, artinya sampel 

harus valid yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Menurut Arikunto, 

sampel merupakan sebagian dari populasi yang akan diteliti, dalam pengambilan 

sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga memperoleh sampel yang dapat 

menggambarkan populasi yang sebenarnya dan sampel yang diperoleh haruslah 

representif.65  

 
64Nursalam, Statistik Untuk Penelitian (Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 

15-16. 

65Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet.XV, Jakarta: Rineka 

Cipta,2013), h. 412. 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.66 Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menentukan sampel 

adalah stratified sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel apabila 

populasi mempunyai susunan bertingkat seperti sekolah yang di dalamnya terdapat 

beberapa kelas.67 Adapun yang diambil sampel dalam penelitian ini adalah peserta 

didik yang diambil dari masing-masing kelas, mulai dari kelas X sampai kelas XII. 

Teknik pengambilan sampel ini termasuk jenis probability sampling yaitu 

pemilihan sampel yang setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk 

terpilih sebagai sampel.68  Kemudian teknik yang digunakan dalam menentukan ukuran 

sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Slovin, dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan:  

n = Sampel 

N = Populasi 

e = Perkiraan tingkat kesalahan. (error level atau tingkat kesalahan umumnya 

digunakan 1% atau 0.01, 5% atau 0.05 dan 10% atau 0.1 yang dapat dipilih oleh 

peneliti).69 

 

66Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 178. 

67Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 126. 

68Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan 

Manual dan SPSS (Cet. II; Jakarta Kencana, 2014), h. 61. 

69Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Cet. VI; 

Jakarta Kencana, 2014), h.158. 
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 Dalam penelitian ini, jumlah populasi sebanyak 709 peserta didik dengan 

tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%, maka diperoleh: 

𝑛 =
709

1 + 709 (0.1)2
 

𝑛 =
709

1 + 709 (0.01)
 

𝑛 =
709

1 + 7.09
 

𝑛 =
709

8.09
= 87,63 = 88 

 Jadi, dari jumlah populasi sebanyak 709, diperoleh ukuran sampel pada 

penelitian ini sebanyak 88 peserta didik. Adapun rincian tabel sampel penelitian 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Sampel Peserta Didik UPT SMA Negeri 1 Sidrap 

 

 

 

 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian, yaitu 

kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Teknik pengumpulan 

KELAS POPULASI SAMPEL 

KELAS X 238 29 

KELAS XI 270 34 

KELAS XII 201 25 

TOTAL 709 88 
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data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data.70 

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk 

mendapatkan sebuah data.71 Metode atau teknik pengumpulan data yang di gunakan 

adalah field research (penelitian lapangan), yang dilakukan untuk mengumpulkan data-

data yang berhubungan dengan permasalahan. 

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:  

1. Angket (Kuesioner) 

Angket atau yang sering dikenal dengan kuesioner merupakan metode 

pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau penjelasan tertulis 

kepada responden.72 Angket merupakan teknik pengumpulan data yang berisikan 

rangkaian pertanyaan atau pernyataan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang 

akan diteliti kemudian disebarkan kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian 

ini peneliti memberikan kuesioner kepada responden yang telah disusun sesuai dengan 

kisi-kisi dengan skala likert dengan jumlah responden sebanyak 88 peserta didik. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data melalui pencatatan langsung secara sistem terhadap apa yang 

sudah tersimpan di kantor.73 

 

70Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D h. 308.  

71Sugiyono, Metedologi Penelitian Kuantitaf Kualitatif dan R & D, h. 224. 

72Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 142. 

73Margono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 167 
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Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini sebagai penguat data yang 

diperoleh dengan mengumpulkan data-data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip 

yang datanya dianggap valid. Dokumentasi berupa dokumen sejarah berdirinya rohis, 

program rohis, data keadaan guru dan tenaga kependidikan, serta hasil pekerjaan 

peserta didik. 

E. Instrumen 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 alam maupun 

sosial yang diamati oleh peneliti.  

1. Pedoman Angket (Kuesioner) 

Angket atau kuesioner merupakan suatu rangkaian pertanyaan yang 

berhubungan dengan topik tertentu yang diberikan kepada sekelompok individu 

dengan maksud memperoleh data.74 Pendapat lain mengenai angket atau lebih kita 

kenal dengan kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.75 Berikut indikator penelitian ini disajikan dalam kisi-kisi instrumen 

penelitian. 

  

  

 

74A. Muri Yusuf, Metode Penelitain Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan, h. 199 

75Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 142 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator 
Nomor Soal 

Positif Negatif 

Kegiatan 

Rohis 

Shalat Berjamaah 1, 2, 5 3, 4 

Membaca al-Quran (BTQ)  6, 7, 9, 11, 8, 10 

Kajian Jum’at 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20. 14, 16, 

Sikap 

Spiritual 

Ketaatan beribadah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

Berperilaku syukur 9, 10, 11, 12, 13  

Baca doa sebelum dan 

sesudah melakukan kegiatan 
14, 15, 16, 17, 18,19  

Toleransi dalam beribadah 20, 21, 22, 23, 24, 25  

Sikap 

Sosial 

Jujur 1, 3, 4, 6, 2, 5, 7 

Tanggung Jawab 8, 9, 10, 12, 13, 14 11 

Toleransi 15, 16,19, 20. 17, 18 

Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument kuesioner 

dengan skala likert, masing-masing diikuti 4 alternatif jawaban. Dengan skoring 4, 3, 

2, 1 untuk pernyatan positif dan 1, 2, 3, 4 untuk pernyataan negatif. 

2. Ceklis Dokumentasi 

Pengertian dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam 

melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan 

dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti dan juga 

menyebarkannya kepada pihak berkepentingan. Selain itu, pengertian dokumentasi 

adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen 

dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. 
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F.  Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji validitas digunakan oleh peneliti adalah uji konstruk yaitu untuk mengukur 

data yang telah didapat setelah penelitian yang merupakan data yang valid dengan alat 

ukur yang digunakan yaitu kuesioner. Pengujian validitas dilakukan pada tiap item 

pertanyaan yang diberikan dengan menggunakan rumus korelasi, dimana ketika nilai r 

lebih besar dari 0,30 maka intrument tersebut memiliki validitas konstruk yang baik.76 

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus Spearman Brown dengan 

menggunakan teknik belah dua (ganjil genap), dimana sebelumnya nilai r ditentukan 

pula dengan menggunakan rumus korelasi layaknya pada pengujian validitas. Rumus 

Spearman Brown adalah: 

 

𝑟𝒊 =
𝟐. 𝒓𝒃

𝟏 + 𝒓𝒃
 

 

Setelah memperoleh nilai 𝑟𝑖 maka dilakukanlah pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan r tabel sebagai pembanding, kriterianya adalah: 

1. Jika rhitung > rtabel maka pertanyaan tersebut reliabel. 

2. Jika rhitung < rtabel maka pernyataan tersebut tidak reliabel.77 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket yang telah dibuat oleh 

peneliti dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh kegiatan kerohanian Islam 

terhadap sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

Selain itu peneliti juga akan melakukan validasi ahli yang sesuai dengan prosedur yang 

berlaku pada Prodi Pendidikan Agama Islam PPS UIN Alauddin Makassar. 

 

 
76Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 178. 

77Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 179. 
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G.   Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Sebelum diadakan uji statistik, baik statistik deksriptif maupun statistik 

inferensial, data yang ditemukan dilapangan harus diolah terlebih dahulu. Langkah-

langkah pengolahan data sebagai berikut:  

a. Editing (mengedit data), yakni memisahkan antara instrumen yang sempurna 

jawabannya dan yang kurang sempurna (cacat),  

b. Coding data, yakni memberi kode pada setiap instrument dari setiap responden,  

c. Memberi skor pada setiap item (alternatif) jawaban yang diberikan oleh responden, 

d. Memasukkan data ke dalam tabel beberan data.78 

2. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data dua teknik statistik, yakni statistik 

deskriptif dan statistik inferensial. 

a. Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran besar. 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya dan menganalisis data 

tanpa maksud untuk menarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang berlaku umum.79 

Adapun analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan 

rumus sebagai berikut:  

1) Menghitung rentang kelas, yakni data terbesar dikurangi data terkecil  

 
 

78Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metdologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 113-114.    

79Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, h. 199.  
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Keterangan: 

R: Rentang  

Xt : Data terbesar dalam kelompok  

Xr : Data terkecil dalam kelompok  

2) Menghitung jumlah kelas interval  

 

 

Keterangan :  

K : Jumlah kelas interval  

N : Banyaknya data atau jumlah sampel  

Log : Logaritma80  

3) Menghitung panjang kelas interval.  

 

 

Keterangan :   

P : Panjang kelas interval  

R : Rentang  

K : Banyaknya kelas81 

 

 
80Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan untuk Penelitian (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2005), h. 

24.  

81Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan untuk Penelitian, h.32.  

𝐾 = 1 + ( 3 , 3 ) log 𝑁   

𝑃 = 
𝑅 

𝐾 
  

𝑅 = 𝑋 𝑡 − 𝑋 𝑟   
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4) Rata-rata (Mean)  

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

nilai jumlah responden. Rumus rata-rata adalah: 

 

�̅� =
∑ 𝒇𝒊𝑿𝒊

∑ 𝒇𝒊

 

 Keterangan: 

�̅�=  Rata-rata untuk variabel 

𝑓𝑖=  Frekuensi untuk variabel 

𝑋𝑖= Tanda kelas interval variabel82 

5) Menghitung Standar Deviasi 

𝑺𝑫 = √
∑ 𝒇𝒊(𝑿𝒊−�̅�)

𝒏−𝟏
 

Keterangan: 

𝑆𝐷 =  Standar Deviasi 

𝑓𝑖 =  Frekuensi untuk variabel 

𝑋𝑖 =  Tanda kelas interval  variabel 

�̅� =  Rata-rata 

n   =  Jumlah populasi.83 

 

6) Membuat tabel kategori 

Kategori data hasil penelitian ini menggunakan kriteria bentuk persentase 

menurut Ngalim Purwanto, dengan kategorisasi sebagai berikut: 

 

82M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik I, (Cet. V; Jakarta: BumiAksara, 2008), h. 72. 

83Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 52.
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Tabel 3.4: Kategorisasi 

PERSENTASE Nilai Huruf Bobot KATEGORI 

86% - 100% A 4 Sangat Baik 

76% - 85% B 3 Baik 

60% - 75% C 2 Cukup 

55% - 59% D 1 Kurang Baik 

00% - 54% E 0 Tidak Baik 
Sumber Data: Ngalim Purwanto, 2002:102 

Analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif dilakukan dengan 

mendeskripsikan data dari semua variabel yaitu kegiatan kerohanian Islam, sikap 

spiritual dan sikap sosial. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan 

menggunakan program SPSS Versi 21.0.  

3. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Hipotesis diuji untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan kerohanian Islam terhadap sikap 

spiritual dan sikap sosial di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. Hal ini bisa diketahui dengan 

menggunakan analisis regresi sesuai langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

 Tujuan dilakukannya uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah 

populasi data berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka 

dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak 

berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non parametrik.84 

Untuk pengujian tersebut digunakan rumus Chi-kuadrat yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

 
84Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Peneilitian Kuantitatif (Cet. III; Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2015), h. 153. 
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𝒙𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈
𝟐 =  ∑

(𝒇𝒐 − 𝒇𝒉)𝟐

𝒇𝒉

 

Keterangan: 

𝑥2 = Nilai Chi-kuadrat hitung 

𝑓𝑜 = Frekuensi hasil pengamatan 

𝑓ℎ = Frekuansi harapan85 

Kriteria pengujian normal bila 𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 lebih kecil dari 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  dimana 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  

diperoleh dari daftar 𝑥2dengan dk = (k-1) pada taraf signifikan 𝛼 = 0,05. 

b. Uji linearitas 

Uji linearitas adalah uji yang digunakan untuk memastikan apakah data yang 

kita punya sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas juga digunakan untuk 

mengkonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan 

secara teori sesuai atau tidak dengan hasil penelitian yang ada. Rumus uji linearitas 

adalah sebagai berikut:  

Fhitung= 
𝑹𝑱𝑲 (𝑻𝑪)

𝑹𝑱𝑲 (𝑮)
 

Dengan taraf signifikan 0,05, derajat kebebasan pembilang n-1 dan derajat kebebasan 

penyebut n-1, maka diperoleh 𝑓 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti data linaer.86 

 

 

 

 

 

85Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 290.

86Ridwan, Dasar-Dasar Statistika (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 205. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variansi dari residual antara suatu pengamatan kepengamatan yang lain. 

Jika variansi residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homokedastisitas, atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

dengan melakukan uji Glejser, uji ini dilkakukan dengan meregresikan semua variabel 

bebas terhadap uji mutlak untuk residualnya. Gejala heteroskedastisitas juga 

ditunjukkan apabila uji Glejser kurang dari atau sama dengan 0,05 maka dapat 

disimpulkan mengalami heteroskedastisitas, begitupun sebaliknya. 

d. Analisis Regresi 

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel 

terhadap variabel lainnya. Sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji 

korelasi produc moment, dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus korelasi Product Moment 

rxy= 
n∑XY−(∑X)(∑Y)

√[n∑X2−(∑X)2][n∑Y2−(∑Y)2]
 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi variabel X dengan Y 

n = Number of case 

∑XY = Jumlah hasil perkalian Antara skor X dan skor Y 

∑X = Jumlah seluruh skor X 
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∑Y = Jumlah seluruh skor Y87 

 Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut: 

 Y = a + bX 

Keterangan: 

a : konstanta (titik potong Y) 

b : koefisien dari variabel X 

Y : variabel dependen 

X : variabel independen88 

Untuk mempermudah melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan aplikasi 

IMB Statistik SPSS 21. Selain itu dapat pula menggunakan teknik one sampel T-tes 

SPSS dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Jika nilai Sig. (2-tailed) < 0.05 maka terdapat pengaruh yang signifikan 

2) Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0.05 maka tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan  

e. Analisis MANOVA 

MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) digunakan untuk memeriksa 

apakah vektor rata-rata dari populasi sama, jika tidak maka dianalisis komponen 

ratarata yang berbeda secara signifikan. Biasanya lebih dari dua populasi dibutuhkan 

untuk sampel acak dikumpulkan dari populasi. Manova menggunakan satu atau lebih 

variabel independen ketegorik sebagai prediktor dan menggunakan lebih dari satu 

variabel dependen. Uji Manova digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan pengaruh terhadap lebih dari satu variabel dependen.  

 
87Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), h. 

255. 

88Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan 

Manual dan SPSS, h. 379. 
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Rumus analisis Manova sebagai berikut: 

Y1 = 𝛽𝑜1 + 𝛽11X1 + ⋯ 𝛽𝑘1X𝑘 + ∈𝑝 

Y2 = 𝛽𝑜2 + 𝛽12X1 + ⋯ 𝛽𝑘2X𝑘 + ∈2 

Dalam pengujian ini akan dilihat arah dan signifikan pengaruhnya, dengan cara 

sebagai berikut: 

a) Merumuskan hipotesis 

b) Menentukan nilai signifikannya yaitu 0,05 atau 5% dengan kriteria sebagai 

berikut: 

(1) Signifikan > 0,05, sehingga H0 diterima yang berarti tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara kegiatan kerohanian Islam terhadap sikap spiritual dan sikap 

sosial di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

(2) Signifikan < 0,05, sehingga H0 ditolak, yang berarti ada pengaruh yang 

signifikan antara kegiatan kerohanian Islam terhadap sikap spiritual dan sikap sosial di 

UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

f. Uji Hipotesis 

1) Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis individual merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi 

berganda dengan hanya satu B (B1 dan B2) yang mempengaruhi Y. Langkah-langkah 

pengujiannya ialah sebagai berikut: 

a) Menentukan formulasi hipotesis 

(1) 𝐻𝑜: 𝛽 = 𝛽𝑜 = 0 (Tidak ada pengaruh X terhadap Y1) 

𝐻1: 𝛽≠𝛽𝑜 (Ada pengaruh X terhadap Y1) 

(2) 𝐻𝑜: 𝛽 = 𝛽𝑜 = 0 (Tidak ada pengaruh X terhadap Y2) 

𝐻1: 𝛽≠𝛽𝑜 (Ada pengaruh X terhadap Y2) 
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b) Menentukan taraf nyata (𝛼) dengan t table 

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

c) Menentukan kriteria pengujian  

Kriteria pengujian yang ditentukan sama dengan kriteria pengujian dari pengujian 

hipotesis yang menggunakan distribusi t. 

d) Menentukan nilai uji statistik 

𝑡0 =
𝑏𝑖 − 𝐵𝑖

𝑆𝑏𝑖
, 𝑖 = 1,2 

e) Membuat kesimpulan 

Menyimpulkan apakah H0 diterima atau ditolak. Dengan cara melihat jika t 

tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima dan jika -t hitung < -t tabel atau t hitung 

> t tabel, maka H0 ditolak.89 

Berdasarakan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa, teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data deskriptif dan teknik 

analisis data inferensial. Adapun teknik analisis data inferensial mencakup uji prasyarat 

dan uji hipotesis. Uji prasyarat diantaranya uji normalitas, uji linearitas, 

heterokedastisitas sedangkan uji hipotesis yaitu uji t untuk uji individual, dan uji F 

untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara kegiatan kerohanian Islam terhadap 

sikap spiritual dan sikap sosial di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

 
89M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif),  h. 267. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Deskripsi data yang disajikan dalam bagian ini meliputi data variabel kegiatan 

kerohanian Islam (X), Sikap Spiritual (Y1) dan Sikap Sosial (Y2) peserta didik. Nilai-

nilai yang akan disajikan setelah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif melalui program SPSS Versi 21.0, yaitu nilai mean, median, modus, 

standar deviasi dan varians. Untuk memperoleh gambaran tentang hasil penelitian ini, 

dikemukakan pula distribusi frekuensi dan grafik histogram.  

Namun, sebelum peneliti mendeskripsikan variabel penelitian, terlebih dahulu 

instrumen penelitian yang digunakan harus memenuhi syarat valid dan reliabel. Suatu 

instrumen penelitian dikatakan baik apabila memenuhi kriteria validitas dan 

reliabilitas, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur dan setiap item pernyataan dapat dipercaya. 

Pengujian validitas tiap butir pernyataan menggunakan analisis item, yaitu 

mengkorelasikan skor setiap butir pernyataan dengan skor total yang merupakan 

jumlah skor butir pernyataan. Peneliti menggunakan rumus Product Moment dengan 

bantuan program SPSS versi 21.0 untuk menguji item pernyataan tentang kegiatan 

kerohanian Islam (Rohis) (X), Sikap Spiritual (Y1) dan Sikap Sosial (Y2) peserta didik 

dengan jumlah  responden sebanyak 30 peserta didik. Dengan ketentuan jika 𝑟𝑥𝑦 lebih 

besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka item pernyataan yang dinyatakan valid pada tingkat signifikan 

α = 5%. Hasil analisis data dari variabel tersebut sebagai berikut. 
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  Tabel 4.1 Hasil Analisis Item Instrumen Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) 

No. Item 
Pernyataan 

rxy rtabel Keterangan 

Item No. 1 0,421 0,361 Valid 
Item No. 2 0,292 0,361 Tidak Valid 
Item No. 3 0,677 0,361 Valid 
Item No. 4 0,434 0,361 Valid 
Item No. 5 0,211 0,361 Tidak Valid 
Item No. 6 0,422 0,361 Valid 
Item No. 7 0,148 0,361 Tidak Valid 
Item No. 8 0,435 0,361 Valid 
Item No. 9 0,510 0,361 Valid 
Item No. 10 0,539 0,361 Valid 
Item No. 11 0,248 0,361 Tidak Valid 
Item No. 12 0,659 0,361 Valid 
Item No. 13 0,711 0,361 Valid 
 Item No. 14 0,539 0,361 Valid 
Item No. 15 0,831 0,361 Valid 
Item No. 16 0,047 0,361 Tidak Valid 
Item No. 17 0,858 0,361 Valid 
Item No. 18 0,369 0,361 Valid 
 Item No. 19 0,570 0,361 Valid 
Item No. 20 0,564 0,361 Valid 

Setelah melakukan uji validitas variabel X (kegiatan kerohanian Islam) yang 

terdiri dari 20 item pernyataan dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0.361 diketahui bahwa 20 item 

pernyataan tersebut memiliki 15 item pernyataan valid dan 5 item pernyataan yang 

tidak valid. 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Item Instrumen Sikap Spiritual Peserta Didik 
No. Item 

Pernyataan 
rxy rtabel Keterangan 

Item No. 1 0,190 0,361 Tidak Valid 
Item No. 2 0,473 0,361 Valid 
Item No. 3 0,370 0,361 Valid 
Item No. 4 0,555 0,361 Valid 
Item No. 5 0,677 0,361 Valid 
Item No. 6 0,554 0,361 Valid 
Item No. 7 0,377 0,361 Valid 
Item No. 8 0,495 0,361 Valid 
Item No. 9 -0,048 0,361 Tidak Valid 

Item No. 10 0,257 0,361 Tidak Valid 
Item No. 11 0,443 0,361 Valid 
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Item No. 12 0,408 0,361 Valid 
Item No. 13 0,522 0,361 Valid 
 Item No. 14 0,574 0,361 Valid 
Item No. 15 0,278 0,361 Tidak Valid 
Item No. 16 0,541 0,361 Valid 
Item No. 17 0,485 0,361 Valid 
Item No. 18 0,270 0,361 Tidak Valid 
 Item No. 19 0,458 0,361 Valid 
Item No. 20 0,496 0,361 Valid 
Item No. 21 0,373 0,361 Valid 
Item No. 22 0,453 0,361 Valid 
Item No. 23 0,405 0,361 Valid 
 Item No. 24 0,100 0,361 Tidak Valid 
Item No. 25 0,377 0,361 Valid 

Setelah melakukan uji validitas variabel Y1 (Sikap Spiritual) yang terdiri dari 

25 item pernyataan dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0.361 diketahui bahwa 25 item pernyataan tersebut 

memiliki 19 item pernyataan valid dan 6 item pernyataan yang tidak valid. 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Item Instrumen Sikap Sosial Peserta Didik 

No. Item 
Pernyataan 

rxy rtabel Keterangan 

Item No. 1 0,412 0,361 Valid 
Item No. 2 0,273 0,361 Tidak Valid 
Item No. 3 0,566 0,361 Valid 
Item No. 4 0,523 0,361 Valid 
Item No. 5 0,282 0,361 Tidak Valid 
Item No. 6 0,635 0,361 Valid 
Item No. 7 0,563 0,361 Valid 
Item No. 8 0,467 0,361 Valid 
Item No. 9 0,575 0,361 Valid 
Item No. 10 0,614 0,361 Valid 
Item No. 11 0,154 0,361 Tidak Valid 
Item No. 12 0,542 0,361 Valid 
Item No. 13 0,391 0,361 Valid 
 Item No. 14 0,369 0,361 Valid 
Item No. 15 0,371 0,361 Valid 
Item No. 16 0,597 0,361 Valid 
Item No. 17 0,232 0,361 Tidak Valid 
Item No. 18 -0,020 0,361 Tidak Valid 
 Item No. 19 0,585 0,361 Valid 
Item No. 20 0,380 0,361 Valid 
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Setelah melakukan uji validitas variabel X (kegiatan kerohanian Islam) yang 

terdiri dari 20 item pernyataan dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0.361 diketahui bahwa 20 item 

pernyataan tersebut memiliki 15 item pernyataan valid dan 5 item pernyataan yang 

tidak valid. 

Setelah mengetahui hasil validitas data dari masing-masing variabel, maka 

dilanjutkan dengan uji reliabilitas data dari 15 instrumen pernyataan valid untuk 

variabel X dan 19 instrumen pernyataan valid untuk variabel Y1 dan 15 instrumen 

pernyataan valid untuk variabel Y2, yang dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS 2.1. Pengujian reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan sebelum 

membagikan instrumen penelitian untuk mengetahui item setiap pernyataan dapat 

dipercaya. Rumus yang digunakan untuk menentukan tingkat reliabel suatu instrumen 

yaitu menggunakan rumus Alpha Cronbach’s dengan kriteria suatu instrumen 

penelitian dikatakan reliabel menurut Syofian Siregar dalam bukunya Statistik 

Deskriptif untuk Penelitian, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6.  

Tabel 4.4 Reliabilitas Variabel X 

Cronbach's Alpha N of Items 

.859 15 

Berdasarkan tabel di atas, reliabilitas intrumen variabel X (kegiatan kerohanian 

Islam) diperoleh nilai Alpha Cronbach’s sebesar 0.859 ≥ 0.60 pada tingkat signifikan 

α = 5%, maka instrumen pernyataan dinyatakan reliable. Jadi, uji instrumen data pada 

variabel X sudah valid dan reliable untuk 15 butir instrumennya, maka dapat digunakan 

untuk pengukuran data dalam rangka pengumpulan data. 
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Tabel 4.5 Reliabilitas Variabel Y1 

Cronbach's Alpha N of Items 

.807 19 

Berdasarkan tabel di atas, reliabilitas instrumen variabel Y1 (sikap spiritual 

peserta didik) diperoleh nilai Alpha Cronbach’s sebesar 0.807 ≥ 0.60 pada tingkat 

signifikan α = 5%, maka instrumen pernyataan dinyatakan reliable. Jadi, uji instrumen 

data pada variabel Y1 sudah valid dan reliable untuk 19 butir instrumennya, maka 

dapat digunakan untuk pengukuran data dalam rangka pengumpulan data. 

Tabel 4.6 Reliabilitas Variabel Y2 

Cronbach's Alpha N of Items 

.810 15 

Berdasarkan tabel di atas, reliabilitas intrumen variabel Y2 (sikap sosial peserta 

didik) diperoleh nilai Alpha Cronbach’s sebesar 0.810 ≥ 0.60 pada tingkat signifikan α 

= 5%, maka instrumen pernyataan dinyatakan reliable. Jadi, uji instrumen data pada 

variabel Y2 sudah valid dan reliable untuk 15 butir instrumennya, maka dapat 

digunakan untuk pengukuran data dalam rangka pengumpulan data. Selanjutnya, 

berikut merupakan uraian analisis deskriptif terhadap variabel penelitian. 

1. Analisis Deskriptif Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) Peserta Didik di 

UPT SMA Negeri 1 Sidrap (X) 

Indikator dari kegiatan kerohanian Islam (Rohis) terdiri dari: membaca al-

Qur’an, shalat berjamaah, dan kajian Jum’at. Indikator dikembangkan dan disusun 

dalam bentuk angket sebagai instrument penelitian dari 88 responden, sehingga 

diperoleh data sebagai berikut:  
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Data diperoleh untuk variabel kegiatan kerohanian Islam (Rohis) (X) 

menunjukkan skor yang berada antara 33 sampai dengan 58. Dengan menghasilkan 

mean sebesar 47.78, median sebesar 48, modus sebesar 48, standar deviasi sebesar 

5.696, dan varians sebesar 32.447. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel X  

Distribusi frekuensi skor variabel kegiatan kerohanian Islam (Rohis) dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel X 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

33 1 1.1 1.1 1.1 

35 2 2.3 2.3 3.4 

38 3 3.4 3.4 6.8 

40 4 4.5 4.5 11.4 

41 3 3.4 3.4 14.8 

42 4 4.5 4.5 19.3 

43 5 5.7 5.7 25.0 

44 3 3.4 3.4 28.4 

45 4 4.5 4.5 33.0 

N 
Valid 88 

Missing 0 

Mean 47.78 

Std. Error of Mean .607 

Median 48.00 

Mode 48 

Std. Deviation 5.696 

Variance 32.447 

Range 25 

Minimum 33 

Maximum 58 

Sum 4205 
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46 1 1.1 1.1 34.1 

47 7 8.0 8.0 42.0 

48 12 13.6 13.6 55.7 

49 3 3.4 3.4 59.1 

50 9 10.2 10.2 69.3 

51 5 5.7 5.7 75.0 

52 3 3.4 3.4 78.4 

53 3 3.4 3.4 81.8 

54 5 5.7 5.7 87.5 

56 7 8.0 8.0 95.5 

57 2 2.3 2.3 97.7 

58 2 2.3 2.3 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

Berdasarkan distribusi frekuensi, untuk skor total yang diperoleh setiap 

responden dengan nilai 33 dan 46 masing-masing memiliki 1 frekuensi (1.1%), nilai 

35, 57 dan 58 masing-masing memiliki 2 frekuensi (2.3%), nilai 38, 41, 44, 49, 52, dan 

53 masing-masing memiliki 3 frekuensi (3.4%), nilai 40, 42, dan 45 masing-masing 

memiliki 4 frekuensi (4.5%), nilai 43, 51, 54 memiliki 5 frekuensi (5.7%), nilai 47 dan 

56 memiliki 7 frekuensi (8%), nilai 50 memiliki 9 frekuensi (10.2%), dan nilai 48 

memiliki 12 frekuensi (13.6%) . Dengan demikian, diperoleh bahwa skor responden 

dengan frekuensi terbanyak (modus) berada pada nilai 48 yang memiliki frekuensi 12 

(13.6 %), dan skor responden dengan frekuensi terkecil berada pada nilai 33 dan 46 

masing-masing memiliki 1 frekuensi (1.1%). Hal ini tergambar jelas pada diagram 

lingkaran sebagai berikut. 
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Gambar 4.1 Diagram Lingkaran Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) 

Histogram variabel ini dapat ditunjukkan pada grafik berikut ini.  

Gambar 4.2 Histogram Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) 
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Berdasarkan data pada tabel distribusi frekuensi di atas, jika dibandingkan 

dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa skor kegiatan kerohanian Islam (Rohis) 

yang berada di bawah kelompok rata-rata sebanyak 37 responden (42%), sementara 

yang berada pada skor rata-rata sebanyak 12 responden (13.6%), dan yang berada di 

atas kelompok rata-rata sebanyak 39 responden (44.4%). Penentuan kategori dari skor  

kegiatan kerohanian Islam (Rohis) dilakukan dengan menggunakan kriteria bentuk 

persentase sebagai berikut. 

Tabel 4.9 Kriteria Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) 

PERSENTASE Nilai Huruf Bobot KATEGORI 

86% - 100% A 4 Sangat Baik 

76% - 85% B 3 Baik 

60% - 75% C 2 Cukup 

55% - 59% D 1 Kurang Baik 

00% - 54% E 0 Tidak Baik 
Sumber Data: Ngalim Purwanto, 2002:102 

Skor variabel kegiatan kerohanian Islam (Rohis) adalah 4205. Sementara itu, 

skor ideal untuk kegiatan kerohanian Islam (Rohis) adalah 4 x 15 x 88 = 5280 (4 = skor 

tertinggi tiap item, 15 = jumlah butir instrumen, dan 88 = jumlah responden). Dengan 

demikian, kegiatan kerohanian Islam (Rohis) yang ditampilkan adalah 4205 : 5280 = 

0.796 atau 79.6% dari kriterium yang ditetapkan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa 

kegiatan kerohanian Islam (Rohis) termasuk dalam kategori baik. Hal ini berdasarkan 

dengan kriteria kategorisasi menurut Ngalim Purwanto dimana kategori baik berada 

pada persentase 76% - 85%.   

2. Analisis Deskriptif Sikap Spiritual Peserta Didik di UPT SMA Negeri 1 

Sidrap (Y1) 

Indikator dari sikap spiritual terdiri dari: ketaatan beribadah, berperilaku 

syukur, baca doa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, toleransi dalam 
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beribadah. Indikator dikembangkan dan disusun dalam bentuk angket sebagai 

instrument penelitian dari 88 responden, sehingga diperoleh data sebagai berikut:  

Data diperoleh untuk variabel sikap spiritual peserta didik menunjukkan skor 

yang berada antara 47 sampai dengan 73. Dengan menghasilkan mean sebesar 63.69, 

median sebesar 64.50, modus sebesar 65, standar deviasi sebesar 6.210, dan varians 

sebesar 38.560. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Y1 

N 
Valid 88 

Missing 0 

Mean 63.69 

Std. Error of Mean .662 

Median 64.50 

Mode 65 

Std. Deviation 6.210 

Variance 38.560 

Range 26 

Minimum 47 

Maximum 73 

Sum 5605 

Distribusi frekuensi skor variabel sikap spiritual peserta didik dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Variabel Y1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

47 2 2.3 2.3 2.3 

51 4 4.5 4.5 6.8 

55 4 4.5 4.5 11.4 

56 2 2.3 2.3 13.6 

57 4 4.5 4.5 18.2 
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58 4 4.5 4.5 22.7 

60 2 2.3 2.3 25.0 

61 4 4.5 4.5 29.5 

62 6 6.8 6.8 36.4 

63 6 6.8 6.8 43.2 

64 6 6.8 6.8 50.0 

65 9 10.2 10.2 60.2 

66 4 4.5 4.5 64.8 

67 2 2.3 2.3 67.0 

68 6 6.8 6.8 73.9 

69 7 8.0 8.0 81.8 

70 4 4.5 4.5 86.4 

71 5 5.7 5.7 92.0 

72 3 3.4 3.4 95.5 

73 4 4.5 4.5 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

Berdasarkan distribusi frekuensi, untuk skor total yang diperoleh setiap 

responden dengan nilai 47, 56, 60, dan 67 masing-masing memiliki 2 frekuensi (2.3%), 

nilai 73 memiliki 3 frekuensi (3.4%), nilai 51, 55, 57, 58, 61, 66, 70, dan 73 masing-

masing memiliki 4 frekuensi (4.5%), nilai 71 memiliki 5 frekuensi (5.7%), nilai 62, 63, 

64, dan 68 masing-masing memiliki 6 frekuensi (6.8%), nilai 69 memiliki 7 frekuensi 

(8%) dan nilai 65 memiliki 9 frekuensi (10.2%). Dengan demikian, diperoleh bahwa 

skor responden dengan frekuensi terbanyak (modus) berada pada nilai 65 yang 

memiliki frekuensi 9 (10.2 %), dan skor responden dengan frekuensi terkecil berada 

pada nilai 47, 56, 60 dan 70 masing-masing memiliki 2 frekuensi (2.3%). Hal ini 

tergambar jelas pada diagram lingkaran sebagai berikut. 
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Gambar 4.3 Diagram Lingkaran Sikap Spiritual Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram variabel ini dapat ditunjukkan pada grafik berikut ini.  

Gambar 4.4 Histogram Sikap Spiritual Peserta Didik 
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Berdasarkan data pada tabel distribusi frekuensi di atas, jika dibandingkan 

dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa skor sikap spiritual yang berada di bawah 

kelompok rata-rata sebanyak 38 responden (43.2%), sementara yang berada pada skor 

rata-rata sebanyak 6 responden (6.8%), dan yang berada di atas kelompok rata-rata 

sebanyak 44 responden (50%). Penentuan kategori dari skor sikap spiritual dengan 

menggunakan kriteria bentuk persentase sebagai berikut. 

Tabel 4.12 Kriteria Sikap Spiritual Peserta Didik 

PERSENTASE Nilai Huruf Bobot KATEGORI 

86% - 100% A 4 Sangat Baik 

76% - 85% B 3 Baik 

60% - 75% C 2 Cukup 

55% - 59% D 1 Kurang Baik 

00% - 54% E 0 Tidak Baik 
Sumber Data: Ngalim Purwanto, 2002:102 

Skor variabel sikap spiritual adalah 5605. Sementara itu, skor ideal untuk sikap 

spiritual adalah 4 x 19 x 88 = 6688 (4 = skor tertinggi tiap item, 19 = jumlah butir 

instrumen, dan 88 = jumlah responden). Dengan demikian, sikap spiritual yang 

ditampilkan adalah 5605 : 6688 = 0.838 atau 83.8% dari kriterium yang ditetapkan. 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa sikap spiritual termasuk dalam kategori baik. Hal ini 

berdasarkan dengan kriteria kategorisasi menurut Ngalim Purwanto dimana kategori 

baik berada pada persentase 76% - 85%. 

3. Analisis Deskriptif Sikap Sosial Peserta Didik di UPT SMA Negeri 1 

Sidrap (Y2) 

Indikator dari sikap sosial terdiri dari: sikap jujur, sikap tanggung jawab dan 

sikap toleransi. Indikator dikembangkan dan disusun dalam bentuk angket sebagai 

instrument penelitian dari 88 responden, sehingga diperoleh data sebagai berikut: 
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Data diperoleh untuk variabel sikap sosial peserta didik menunjukkan skor yang 

berada antara 30 sampai dengan 60. Dengan menghasilkan mean sebesar 48.34, median 

sebesar 49, modus sebesar 50, standar deviasi sebesar 6.916, dan varians sebesar 

47.836. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 4.13 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Y2 

N 
Valid 88 

Missing 0 

Mean 48.34 

Std. Error of Mean .737 

Median 49.00 

Mode 50 

Std. Deviation 6.916 

Variance 47.836 

Range 30 

Minimum 30 

Maximum 60 

Sum 4254 

Distribusi frekuensi skor variabel sikap sosial peserta didik dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Variabel Y2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

30 3 3.4 3.4 3.4 

38 6 6.8 6.8 10.2 

40 2 2.3 2.3 12.5 

41 2 2.3 2.3 14.8 

42 4 4.5 4.5 19.3 

43 5 5.7 5.7 25.0 

44 5 5.7 5.7 30.7 

45 2 2.3 2.3 33.0 

46 3 3.4 3.4 36.4 

47 5 5.7 5.7 42.0 
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48 7 8.0 8.0 50.0 

50 10 11.4 11.4 61.4 

51 3 3.4 3.4 64.8 

52 6 6.8 6.8 71.6 

53 4 4.5 4.5 76.1 

54 3 3.4 3.4 79.5 

56 6 6.8 6.8 86.4 

57 6 6.8 6.8 93.2 

59 5 5.7 5.7 98.9 

60 1 1.1 1.1 100.0 

Total 88 100.0 100.0  

Berdasarkan distribusi frekuensi, untuk skor total yang diperoleh setiap 

responden dengan nilai 60 memiliki 1 frekuensi (1.1%), nilai 40, 41 dan 45 masing-

masing memiliki 2 frekuensi (2.3%), nilai 30, 46, 51 dan 54 masing-masing memiliki 

3 frekuensi (3.4%), nilai 42 dan 53 masing-masing memiliki 4 frekuensi (4.5%), nilai 

43, 44, 47 dan 59 memiliki 5 frekuensi (5.7%), nilai 38, 52, 56 dan 57 masing-masing 

memiliki 6 frekuensi (6.8%), nilai 48 memiliki 7 frekuensi (8%), dan nilai 50 memiliki 

10 frekuensi (11.4%) . Dengan demikian, diperoleh bahwa skor responden dengan 

frekuensi terbanyak (modus) berada pada nilai 50 yang memiliki frekuensi 10 (11.4%), 

dan skor responden dengan frekuensi terkecil berada pada nilai 60 memiliki 1 frekuensi 

(1.1%). Hal ini tergambar jelas pada diagram lingkaran sebagai berikut. 
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Gambar 4.5 Diagram Lingkaran Sikap Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram variabel ini dapat ditunjukkan pada grafik berikut. 

Gambar 4.6 Histogram Sikap Sosial 

Berdasarkan data pada tabel distribusi frekuensi di atas, jika dibandingkan 

dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa skor sikap sosial yang berada di bawah 

kelompok rata-rata sebanyak 37 responden (42%), sementara yang berada pada skor 

rata-rata sebanyak 7 responden (8%), dan yang berada di atas kelompok rata-rata 
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sebanyak 44 responden (50%). Penentuan kategori dari skor sikap sosial menggunakan 

kriteria bentuk persentase sebagai berikut. 

Tabel 4.15 Kriteria Sikap Sosial Peserta Didik 

PERSENTASE Nilai Huruf Bobot KATEGORI 

86% - 100% A 4 Sangat Baik 
76% - 85% B 3 Baik 
60% - 75% C 2 Cukup 
55% - 59% D 1 Kurang Baik 
00% - 54% E 0 Tidak Baik 

Sumber Data: Ngalim Purwanto, 2002:102 

Skor total variabel sikap sosial adalah 4254. Sementara itu, skor ideal untuk 

sikap sosial adalah 4 x 15 x 88 = 5280 (4 = skor tertinggi tiap item, 15 = jumlah butir 

instrumen dan 88 = jumlah responden). Dengan demikian, nilai sikap sosial yang 

ditampilkan adalah 4254 : 5280 = 0.805 atau 80.5% dari kriterium yang ditetapkan. 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa sikap sosial termasuk dalam kategori baik. Hal ini 

berdasarkan dengan kriteria kategorisasi menurut Ngalim Purwanto dimana kategori 

baik berada pada persentase 76% - 85%. 

B. Analisis Statistik Inferensial 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan 

pengujian dasar analisis berupa uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji linearitas 

agar diketahui analisis yang akan digunakan untuk pengujian hipotesis. 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Adapun metode yang digunakan dalam uji normalitas 

menggunakan metode Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan program SPSS. 
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Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas X-Y1 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 88 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 5.81000774 

Most Extreme Differences 

Absolute .091 

Positive .068 

Negative -.091 

Kolmogorov-Smirnov Z .851 

Asymp. Sig. (2-tailed) .464 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Jika nilai signifikansi > 0.05 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika 

nilai signifikansi < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel 4.18 

hasil uji normalitas kegiatan kerohanian Islam (Rohis) terhadap sikap spiritual peserta 

didik menunjukkan nilai signifikansi 0.464 > 0.05 maka hal ini berarti bahwa data 

berdistribusi normal.   

Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas X-Y2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 88 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 5.63638198 

Most Extreme Differences 

Absolute .070 

Positive .035 

Negative -.070 

Kolmogorov-Smirnov Z .657 

Asymp. Sig. (2-tailed) .782 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Jika nilai signifikansi > 0.05 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika 

nilai signifikansi < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel 4.19 

hasil uji normalitas kegiatan kerohanian Islam (Rohis) terhadap sikap sosial peserta 

didik menunjukkan nilai signifikansi 0.782 > 0.05 maka hal ini berarti bahwa data 

berdistribusi normal.   

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah data sesuai dengan garis 

linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel 

independen (X) dan variabel dependen (Y) mempunyai hubungan linear atau tidak. 

Adapun hasil oleh data peneliti sebagai berikut: 

Tabel 4.18 Hasil Uji Linearitas X-Y1 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Sikap_Spiritual * 

Kegiatan_Rohis 

Between 

Groups 

(Combined) 1198.398 20 59.920 1.862 .031 

Linearity 417.927 1 417.927 12.986 .001 

Deviation 

from 

Linearity 

780.471 19 41.077 1.276 .229 

Within Groups 2156.317 67 32.184   

Total 3354.716 87    

Jika probabilitas sig deviation linearity > 0.05, maka data berpola linear. 

Sebaliknya jika probabilitas (sig) < 0.05, maka data tidak berpola linear. Terlihat dari 

tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi 0.229 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang linear antara kegiatan kerohanian Islam terhadap sikap 

spiritual peserta didik. 
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Tabel 4.19 Hasil Uji Linearitas X-Y2 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Sikap_Sosial * 

Kegiatan_Rohis 

Between 

Groups 

(Combined) 2201.608 20 110.080 3.763 .000 

Linearity 1397.887 1 1397.887 47.781 .000 

Deviation from 

Linearity 

803.721 19 42.301 1.446 .136 

Within Groups 1960.164 67 29.256   

Total 4161.773 87    

Jika probabilitas sig deviation linearity > 0.05, maka data berpola linear. 

Sebaliknya jika probabilitas (sig) < 0.05, maka data tidak berpola linear. Terlihat dari 

tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi 0.136 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang linear antara kegiatan kerohanian Islam terhadap sikap sosial 

peserta didik. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variansi dari residual antara suatu pengamatan kepengamatan yang lain. 

Jika variansi residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homokedastisitas, atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala 

heteroskedastisitas juga ditunjukkan apabila uji Glejser kurang dari atau sama dengan 

0,05 maka dapat disimpulkan mengalami heteroskedastisitas, begitupun sebaliknya. 
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Tabel 4.20 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Model Sig. 

1 (Constant) 0.527 

Y1 0.309 
 

Y2 0.427 

a. Dependent Variable:  

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis SPSS diperoleh uji Glesjer pada tabel 

dapat dilihat pada kolom signifikansi sebesar 0,309 dan 0.427 dengan menggunakan 

taraf signifikansi 0.05. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari 𝛼 

(0.309 > 0.05) dan (0.427 > 0.05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

masalah heterokedastisitas dan data dapat dinyatakan homokedastisitas. 

4. Uji Manova (Uji Multivariate) 

Uji Manova (Uji Multivariate) adalah metode dalam pengolahan variabel  dalam 

jumlah yang banyak, dimana tujuannya untuk mencari pengaruh variabel- variabel 

tersebut terhadap suatu obyek secara simultan atau serentak. Uji MANOVA digunakan 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh terhadap lebih dari satu 

variabel dependen. 

Tabel 4.21 Hasil Uji Multivariate  

Effect Value F Sig. 

 
X 

(kegiata rohis ) 

Pillai's Trace 0.757 2.040 0.001 

Wilks' Lambda 0.362 2.188b 0.000 

Hotelling's Trace 1.437 2.335 0.000 

Roy's Largest Root 1.153 3.861c 0.000 

a. Design: Intercept + Y 

b. Exact statistic 

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 

d. Computed using alpha = .05 

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel di atas menunjukkan hasil uji 
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multivariat yang berbeda untuk keempat nilai p-value pada bagian X. Artinya nilai sig 

p-value menunjukkan < 0,05 maka signifikansi pada level kepercayaan 95%. Hasil 

tersebut memberitahukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

kegiatan kerohanian Islam terhadap sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik di 

UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

Tabel 4.22 Levene’s Test of Equality of Error Variances 

Levene's Test of Equality of Error Variances 

Tests the null hypothesis that the error variance of 

the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + X 

Dari tabel di atas menunjukan hasil uji homogenitas yaitu uji levene. Jika nilai 

sig sama atau lebih besar (≥) 0.05 maka varian dari dua atau lebih kelompok data yang 

diukur adalah homogen. Sebaliknya, jika sig lebih kecil < 0.05 maka varian dari dua 

atau lebih kelompok data yang diukur tidak homogen.  Hasil output SPSS di atas 

diperoleh nilai signifikansi variabel sikap spiritual 0.050 ≥ 0.05, dan nilai signifikansi 

variabel sikap sosial 0.218 > 0.05. Maka dapat disimpulkan  bahwa data yang diukur 

homogen. 

  

F df1 df2 Sig. 

Sikap spiritual 1.752 20 67 0.050 

Sikap sosial  1.288 20 67 0.218 
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Tabel 4.23 Hasil Uji Multivariate Test 

Tests of Between-Subjects Effects 

 

 
Source 

 

Dependent 

Variable 

Type III 

Sum of 

Squares 

 

Mean 

Square 

 

 
F 

 

 
Sig. 

 

(kegiatan rohis) 
Sikap 
spiritual 

1196,608 59.920 1.862 0.031 

Sikap sosial  2156.608 110.080 3.763 0.000 
a. R Squared = .357 (Adjusted R Squared = .165) 

b. R Squared = .529 (Adjusted R Squared = .388) 

c. Computed using alpha = .05 

Dari tabel di atas menunjukan Test of Between Subject effects menguji 

pengaruh inovariate anova untuk setiap faktor terhadap variabel dependen. Signifikan 

nilai F test digunakan untuk menguji hal ini. Nilai F test untuk hubungan antara 

kegiatan rohis (X) dan Sikap spiritual (Y1) sebesar 1.862 dan nilai signifikansi 0,031< 

0,05. Sedangkan nilai F test untuk hubungan antara kegiatan rohis (X) dan sikap sosial 

(Y2) sebesar 3.763 dan nilai signifikansi 0.000 < 0.05. Hal ini berarti terdapat 

perbedaan antara kegiatan kerohanian Islam terhadap sikap spiritual dan sikap sosial 

peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap.  

5. Pengujian Hipotesis  

 Pengujian hipotesis berisi tentang kebenaran hipotesis berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel penelitian. 

a. Pengaruh Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) terhadap Sikap Spiritual Peserta 

Didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai thitung kemudian 

membandingkannya dengan ttabel, apabila nilai thitung lebih besar dari ttabel maka 

hipotesis diterima dan jika sebaliknya thitung lebih kecil ttabel maka hipotesis ditolak. 
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Tabel 4.24 Coefficients 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 45.307 5.292  8.561 .000 

Kegiatan_Rohis .385 .110 .353 3.498 .001 

a. Dependent Variable: Sikap_Spiritual 

 Berdasarkan tabel tersebut didapatkan hasil uji hipotesis sebesar thitung 3.498 > 

ttabel 1.988 dan nilai sig. sebesar 0.001 < 0.05. Artinya H1 diterima yaitu terdapat 

pengaruh kegiatan kerohanian Islam (Rohis) terhadap sikap spiritual peserta didik di 

UPT SMA Negeri 1 Sidrap. Selanjutnya, pada tabel coeffisien pada kolom constant a 

adalah 45.307 dan pada kolom b adalah 0.385, sehingga persamaan regresinya: Y= a + 

bx atau 45.307 + 0.385x. Hal ini mengandung arti bahwa nilai koefisien regresi bernilai 

positif, sehingga menunjukkan bahwa kegiatan kerohanian Islam (Rohis) berpengaruh 

positif terhadap sikap spiritual peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

Tabel 4.25 Model Summary 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .353a .125 .114 5.844 

a. Predictors: (Constant), Kegiatan_Rohis 

b. Dependent Variable: Sikap_Spiritual 

Besarnya pengaruh X terhadap Y1 dapat diketahui dengan berpedoman pada 

nilai R Square atau r2 yang terdapat pada output SPSS bagian model Summary. Dari 

output di atas diketahui nilai R Square sebesar 0.125. Sehingga persamaan koefisien 

determinasinya adalah sebagai berikut. 
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Kd = r2 x 100% 

Kd = 0.125 x 100% = 12.5% 

Nilai koefisien determinasinya sebesar 12.5% maka dapat disimpulkan 

pengaruh kegiatan kerohanian Islam (X) terhadap sikap spiritual peserta didik (Y1) 

sebesar 12.5%, sedangkan 87.5 % sikap spiritual peserta didik di UPT SMA Negeri 1 

Sidrap dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 

b. Pengaruh Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) terhadap Sikap Sosial Peserta Didik 

di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai thitung kemudian 

membandingkannya dengan ttabel, apabila nilai thitung lebih besar dari ttabel maka 

hipotesis diterima dan jika sebaliknya thitung lebih kecil ttabel maka hipotesis ditolak. 

Tabel 4.26 Coefficients 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 14.715 5.134  2.866 .005 

Kegiatan_Rohis .704 .107 .580 6.595 .000 

a. Dependent Variable: Sikap_Sosial 

 Berdasarkan tabel tersebut didapatkan hasil uji hipotesis sebesar thitung 6.595 > 

ttabel 1.988 dan nilai sig. sebesar 0.000 < 0.05. Artinya H1 diterima yaitu terdapat 

pengaruh kegiatan kerohanian Islam terhadap sikap sosial peserta didik di UPT SMA 

Negeri 1 Sidrap. Selanjutnya, pada tabel coeffisien pada kolom constant a adalah 

14.715 dan pada kolom b adalah 0.704, sehingga persamaan regresinya: Y= a + bx atau 

14.715 + 0.704x. Hal ini mengandung arti bahwa nilai koefisien regresi bernilai positif, 
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sehingga menunjukkan bahwa kegiatan kerohanian Islam (Rohis) berpengaruh positif 

terhadap sikap sosial peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

Tabel 4.27 Model Summary 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .580a .336 .328 5.669 

a. Predictors: (Constant), Kegiatan_Rohis 

b. Dependent Variable: Sikap_Sosial 

Besarnya pengaruh X terhadap Y2 dapat diketahui dengan berpedoman pada 

nilai R Square atau r2 yang terdapat pada output SPSS bagian model Summary. Dari 

output di atas diketahui nilai R Square sebesar 0.336. Sehingga persamaan koefisien 

determinasinya adalah sebagai berikut. 

Kd = r2 x 100% 

Kd = 0.336 x 100% = 33.6% 

Nilai koefisien determinasinya sebesar 33.6% maka dapat disimpulkan  

pengaruh kegiatan kerohanian Islam (X) terhadap sikap sosial peserta didik (Y2) 

sebesar 33.6%, sedangkan 66.4 % sikap sosial peserta didik di UPT SMA Negeri 1 

Sidrap dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.  

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) terhadap Sikap Spiritual 

Peserta Didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

Kegiatan kerohanian Islam (Rohis) berpengaruh terhadap sikap spiritual peserta 

didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Evri Sugiantoro, Zulhaini, dan 

Helbi Akbar dengan hasil penelitian terdapat pengaruh Ekstrakurikuler Rohis terhadap 
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Sikap Spiritual Siswa sebesar 0,194. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Maulana 

menunjukkan bahwa hasil analisis uji Freg (analisis varian garis regresi) adalah sebesar 

44,123 sedangkan pada Ft pada taraf signifikansi 5% sebesar 4,01 dan taraf signifikansi 

1% sebesar 7,09, karena Freg ˃ Ft maka terdapat pengaruh yang signifikan antara 

aktivitas ekstrakurikuler kerohanian Islam (Rohis) terhadap perilaku spiritual peserta 

didik. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Saeful Rohman, 

Moch. Yasyakur, Wartono menyatakan bahwa peranan ekstrakurikuler Rohis sangatlah 

besar dalam mengembangkan sikap beragama peserta didik, karena dengan banyaknya 

kegiatan yang dilakukan Rohis dapat meningkatkan sikap beragama peserta didik. 

Hal tersebut sesuai dengan kajian teori pada bab II, Rohis merupakan sebuah 

lembaga organisasi peserta didik bidang keagamaan yang menyelenggarakan sejumlah 

program kegiatan yang berfungsi untuk mengawali potensi keagamaan yang dimiliki 

oleh peserta didik. Rohis menjadi salah satu wadah untuk sarana bagi peserta didik 

yang beragama Islam untuk memperoleh pembinaan keagamaan secara lebih 

mendalam, dalam rangka menumbuh kembangkan bakat, kemampuan serta 

memperluas pengetahuan tentang ajaran-ajaran agama Islam dan senantiasa 

menanamkan, membudayakan serta mengaktualisasikan nilai-nilai Islam untuk 

meningkakan keimanan dan ketaqwaan bagi para peserta didik. Remaja sebagai 

generasi penerus bangsa harus memiliki karakter yang mulia, dimana karakter tersebut 

bukan hanya dibentuk di dalam kelas tetapi juga di luar kelas salah satunya dengan 

kegiatan rohis.  

Anak umur 15-17 tahun berada pada masa remaja pertengahan. Masa remaja 

pertengahan merupakan tahap perkembangan remaja yang dapat menjadikannya salah 

satu masa yang paling bergejolak. Remaja usia 15 sampai 17 tahun tidak lagi dianggap 
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sebagai anak-anak tetapi juga belum memasuki masa remaja akhir atau dewasa awal. 

Masa remaja sebagai periode peralihan, disini masa kanak-kanak dianggap belum dapat 

menjadi orang dewasa. Status remaja tidak jelas, keadaan ini memberi waktu padanya 

untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat 

yang paling sesuai dengan dirinya. Masa remaja sebagai periode perubahan, yaitu 

perubahan pada emosi, perubahan tubuh, minat dan pengaruh (menjadi remaja yang 

dewasa dan mandiri) perubahan pada nilai-nilai yang dianut, serta keinginan akan 

kebebasan. Masa remaja sebagai periode usia yang menimbulkan ketakutan, dikatakan 

demikian karena sulit diatur, cenderung berperilaku yang kurang baik. Hal ini yang 

membuat banyak orang tua yang menjadi takut. Untuk itulah remaja perlu melakukan 

kegiatan-kegiatan yang positif agar tidak salah arah. Salah satu kegiatan positif dengan 

mengikuti kegiatan keagamaan yaitu kerohanian Islam. Kegiatan yang dilakukan 

dalam rohis yaitu shalat berjamaah, membaca al-Quran, dan kajian Jum’at, dengan 

tujuan menuntun seseorang dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas 

keagamaannya. Dengan demikian, kegiatan kerohanian Islam berpengaruh terhadap 

sikap spiritual peserta didik. 

2. Pengaruh Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) terhadap Sikap Sosial 

Peserta Didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. 

Kegiatan kerohanian Islam (Rohis) berpengaruh terhadap sikap spiritual peserta 

didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap.  

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Zainal Mutaqien, Ikin Asikin, 

Nurul Afrianti yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh program yang dilakukan 

oleh pengurus rohis DKM Al-Mawa di SMAN 1 Cianjur dalam meningkatkan sikap 

sosial. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Beldi Akbar, Basri, dan Dian 
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Puspita Eka Putri yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

kegiatan rohis dengan perilaku sosial peserta didik. Penelitian yang dilakukan oleh 

Pasmah Chandra, Nelly Marhayati dan Ersa Mala Aliza menunjukkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler kerohanian Islam berpengaruh terhadap perilaku siswa sebesar 22,8%. 

Hal tersebut sesuai dengan kajian teori, kerohanian Islam (Rohis) merupakan 

salah satu bentuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kerohanian Islam harus 

mencerminkan perilaku dan sifat yang baik, sopan santun, dan menunjukkan budi 

pekerti yang mulia, pemikiran dan tindakan tanduknya oleh nilai-nilai Islam. Rohis 

merupakan bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang di dalamnya mengandung pembinaan 

akhlak terhadap anggotanya karena di dalam kegiatannya rohis membina peserta didik 

agar menjadi peserta didik dengan tingkah laku yang baik dan tidak melanggar norma-

norma agama. Rohis merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak hanya termasuk 

dalam aspek agama dan moral saja, tetapi juga aspek sosial. 

Pada tahap ini (15-17 tahun) yang merupakan masa remaja pertengahan, remaja 

sangat membutuhkan teman-teman. Ia senang kalau banyak teman sebaya yang 

mengakuinya. Ada kecenderungan narsistik yaitu mencintai diri sendiri, dengan 

menyukai teman-teman yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi 

kebingungan karena tidak tahu memilih yang mana peka atau tidak peduli, ramai-ramai 

atau sendiri, optimistis atau pesimistis, idealis atau materialis, dan sebagainya. Hal 

senada juga di kemukakan oleh Pikunas dalam William kay, bahwa tugas 

perkembangan remaja adalah memperoleh kematangan moral untuk membimbing 

perilakunya. Kematangan remaja belumlah sempurna, jika tidak memiliki kematangan 

moral yang dapat diterima secara universal. Sedangkan menurut Erikson menyatakan 

bahwa tugas utama masa remaja adalah memecahkan krisis identitas dengan 
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kebingungan identitas, untuk dapat menjadi orang dewasa unik dengan pemahaman 

akan diri dan memahami pengaruh nilai-nilai dalam masyarakat. Dengan demikian 

apabila remaja dalam fase ini gagal menjalankan tugasnya, maka remaja akan 

kehilangan arah, bagaikan kapal yang kehilangan kompas. Dampaknya mereka 

mungkin akan lebih cenderung mengembangkan perilaku-perilaku yang menyimpang 

atau yang biasa dikenal (deliquency) dan melakukan kriminalitas. Untuk itu, penting 

untuk selalu mengkontrol agar remaja selalu dalam lingkaran-lingkaran dan tahap-

tahap perkembangan yang berlaku.  Dengan demikian diperlukan kegiatan keagamaan 

seperti rohis agar peserta didik tetap berada pada lingkungan positif dan dapat 

meminimalisir kemungkinan pengaruh negatif dari luar. Berdasarkan hal tersebut dapat 

simpulkan bahwa kegiatan kerohanian Islam (Rohis) berpengaruh terhadap sikap sosial 

peserta didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-

bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan kerohanian Islam (Rohis) peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap 

berdasarkan hasil penilaian sebanyak 88 responden diperoleh nilai rata-rata 

47.78 dengan persentase 79.6% dari kriterium yang ditetapkan. Sehingga, dapat 

dikatakan bahwa kegiatan kerohanian Islam (Rohis) termasuk dalam kategori 

baik karena berada pada persentase 76% - 85%. 

2. Sikap spiritual peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap berdasarkan hasil 

penilaian sebanyak 88 responden diperoleh nilai rata-rata 63.69 dengan 

persentase 83.8% dari kriterium yang ditetapkan. Sehingga, dapat dikatakan 

bahwa sikap spiritual termasuk dalam kategori baik karena berada pada 

persentase 76% - 85%. 

3. Sikap sosial peserta didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap berdasarkan hasil 

penilaian sebanyak 88 responden diperoleh nilai rata-rata 48.34 dengan 

persentase 80.5% dari kriterium yang ditetapkan. Sehingga, dapat dikatakan 

bahwa sikap sosial termasuk dalam kategori baik karena berada pada persentase 

76% - 85%. 

4. Kegiatan kerohanian Islam (Rohis) berpengaruh terhadap sikap spiritual peserta 

didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. Nilai thitung 3.498 > ttabel 1.988 dan nilai sig. 

sebesar 0.001 < 0.05 artinya H1 diterima yaitu terdapat pengaruh kegiatan 

kerohanian Islam (Rohis) terhadap sikap spiritual peserta didik di UPT SMA 
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Negeri 1 Sidrap.  

5. Kegiatan kerohanian Islam (Rohis) berpengaruh terhadap sikap sosial peserta 

didik di UPT SMA Negeri 1 Sidrap. Nilai thitung 6.595 > ttabel 1.988 dan nilai sig. 

sebesar 0.000 < 0.05 artinya H1 diterima yaitu terdapat pengaruh kegiatan 

kerohanian Islam terhadap sikap sosial peserta didik di UPT SMA Negeri 1 

Sidrap. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan sebagai 

keterbatasan yang dimiliki penulis, maka penulis akan mengemukakan beberapa 

implikasi dalam penelitian ini sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus 

kelengkapan dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah dan guru 

Kepala sekolah dan guru dapat lebih mendukung peserta didik pada 

ekstrakurikuler Rohis agar peserta didik lebih antusias untuk berpartisipasi dan juga 

akan lebih terbentuk sikap spiritual dan sikap sosial yang lebih baik bagi peserta didik.  

2. Bagi peserta didik 

Kegiatan kerohanian Islam (rohis) sangat bermanfaat bagi peserta didik maka 

kegiatan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Jika ingin melakukan penelitian yang serupa hendaknya menggunakan   metode 

penelitian yang berbeda serta lakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik. Adapun dengan 

selesainya tesis ini penulis berharap semoga dapat menjadi sumbangan pemikiran 

dan dapat dijadikan bahan rujukan     bagi peneliti yang melakukan penelitian serupa.
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Lampiran 1 

ANGKET PENELITIAN 

PENGARUH KEGIATAN KEROHANIAN ISLAM (ROHIS) TERHADAP 

SIKAP SPIRITUAL DAN SIKAP SOSIAL PESERTA DIDIK  

DI UPT SMA NEGERI 1 SIDRAP 

 

Nama : 

Kelas :  

 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Bacalah penyataan berikut dengan teliti. 

2. Pilihlah salah satu jawaban yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom yang telah 

disediakan. 

3. Jawablah dengan sejujurnya karena angket ini tidak akan mempengaruhi nilai 

adik-adik. 

4. Keterangan alternatif jawaban (SL = Selalu, SR = Sering, KD = Kadang-

Kadang, TP = Tidak Pernah) 

5. Atas partisipasi adik-adik diucapkan terima kasih. 

 

A. Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) 

No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KD TP 

1. 
Saya melaksanakan sholat dhuhur berjamaah di 

masjid sekolah 

    

2. 
Saya melaksanakan shalat dhuhur berjamaah 

dengan tepat waktu 

    

3. 
Saya lebih mementingkan mengerjakan tugas dari 

pada shalat berjamaah di masjid  

    

4. 
Saya suka bersenda gurau dengan teman di masjid 

sebelum shalat berjamaah 

    

5. 
Saya bersemangat melaksanakan shalat berjemaah 

di masjid 

    

6. 
Saya mengikuti kegiatan membaca al-Qur’an 

(BTQ) yang diadakan rohis 

    



 

 

7. 
Saya hadir tepat waktu dalam mengikuti kegiatan 

membaca al-Qur’an (BTQ) yang diadakan rohis 

    

8. 

Saya lebih mementingkan kegiatan lain dari pada 

mengikuti kegiatan membaca al-Qur’an (BTQ) 

yang diadakan rohis 

    

9. 
Saya bersemangat mengikuti kegiatan membaca al-

Qur’an (BTQ) yang diadakan rohis 

    

10. 
Saya merasa terbebani mengikuti kegiatan 

membaca al-Qur’an (BTQ) yang diadakan rohis 

    

11. 

Saya menganggap kegiatan membaca al-Qur’an 

(BTQ) yang diadakan rohis sangat membantu saya 

mengenal hukum bacaan al-Qur’an 

    

12. Saya mengikuti kajian Jum’at yang diadakan rohis      

13. 
Saya hadir tepat waktu dalam mengikuti kajian 

Jum’at 

    

14. 
Saya lebih mementingkan kegiatan lain dari pada 

mengikuti kajian Jum’at yang diadakan rohis 

    

15. 
Saya bersemangat mengikuti kajian Jum’at yang 

diadakan rohis 

    

16. 
Saya merasa terbebani mengikuti kajian Jum’at 

yang diadakan rohis 

    

17. 
Saya merasa terbantu dengan adanya kajian Jum’at 

yang diadakan rohis 

    

18. 
Materi pada kajian Jum’at berkaitan dengan 

pelajaran agama yang saya pelajari di kelas 

    

19. 
Pengetahuan agama saya bertambah setelah 

mengikuti kajian Jum’at yang diadakan rohis 

    

20. 
Saya mengamalkan apa yang dipelajari dalam 

kajian Jum’at yang diadakan rohis 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Sikap Spiritual 

No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KD TP 

1. Saya melaksanakan shalat tepat waktu     

2. Saya mengimani malaikat Allah swt. dengan segala 

tugasnya. 

    

3. Saya mengimani rasul-rasul utusan Allah swt.     

4. Saya mengamalkan ajaran kitab Al-Quran dengan 

perbuatan 

    

5. Saya mengimani kehendak Allah swt. dalam 

mengatur alam semesta. 

    

6. Saya menerima segala ketetapan Allah swt. dengan 

ikhlas 

    

7. Saya berserah diri (tawakal) kepada Allah swt. 

setelah selesai berusaha secara maksimal 

    

8. Saya mengungkapkan keagungan Allah swt. apabila 

melihat kebesaran-Nya. 

    

9. Saya bersyukur atas segala nikmat Allah swt.     

10. Saya bersyukur atas segala karunia Allah swt.     

11. Saya mensyukuri kemampuan diri sendiri dalam 

mengendalikan diri 

    

12. Saya bersyukur kepada Allah swt. sebagai bangsa 

Indonesia. 

    

13. Saya mengucap hamdalah ketika berhasil 

mengerjakan sesuatu. 

    

14. Saya berdoa sebelum dan sesudah melakukan 

sesuatu 

    

15. Saya mengucap salam ketika memasuki kelas     

16. Saya menjawab salam ketika guru memasuki kelas     

17. Saya memberi salam sebelum/sesudah 

mengungkapkan pendapat di depan umum 

    

18. Saya memberi salam ketika awal/akhir diskusi 

sesuai dengan ajaran agama islam. 

    

19. Saya mengucap salam ketika bertemu teman di luar 

lingkungan sekolah 

    

20. Saya menghargai perbedaan dalam beribadah     

21. Saya menghormati teman yang berbeda agama     

22. Saya berteman tanpa membedakan agama     

23. Saya tidak mengganggu teman yang sedang     



 

 

beribadah 

24. Saya menghormati hari besar keagamaan lain     

25. Saya tidak menjelekkan ajaran agama lain     

 

C. Sikap Sosial 

No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KD TP 

1. Saya tidak berbohong     

2. Saya menyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan     

3. Saya tidak menjadi plagiat (mengambil/menyalin 

karya orang lain tanpa menyebutkan sumber) 

    

4. Saya mengungkapkan perasaan apa adanya     

5. Saya mengambil barang yang ditemukan di jalan     

6. Saya membuat laporan berdasarkan data atau 

informasi apa adanya 

    

7. Saya tidak mengakui kesalahan atau kekurangan yang 

dimiliki 

    

8. Saya melaksanakan tugas dengan baik     

9. Saya menerima risiko dari tindakan yang dilakukan     

10. Saya tidak menyalahkan/menuduh orang lain atas 

kesalahan yang saya lakukan 

    

11. Saya tidak mengembalikan barang pinjaman     

12. Saya mengakui dan meminta maaf atas kesalahan 

yang dilakukan 

    

13. Saya menepati janji kepada orang lain     

14. Saya melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa 

disuruh/diminta 

    

15. Saya tidak mengganggu teman yang berbeda 

pendapat 

    

16. Saya menerima kesepakatan meskipun ada perbedaan 

pendapat 

    

17. Saya sulit menerima kekurangan orang lain     

18. Saya sulit memaafkan kesalahan orang lain     

19. Saya mampu dan mau bekerja sama dengan siapa pun 

yang memiliki keberagaman latar belakang, 

pandangan, dan keyakinan 

    

20. Saya tidak memaksakan pendapat atau keyakinan diri 

pada orang lain 

    



 

 

Lampiran 2 

Tabulasi Data Hasil Uji Coba Instrumen 

1. Uji Coba Instrumen Kegiatan Kerohanian Islam (X) 

KODE 
ITEM PERNYATAAN 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 2 2 1 4 4 4 4 2 1 4 2 2 1 1 4 1 1 1 1 44 

2 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2 1 3 4 3 4 3 4 3 3 63 

3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 70 

4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 69 

5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 72 

6 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 2 3 3 2 3 2 2 63 

7 3 3 3 1 4 2 3 4 4 4 3 4 2 3 3 2 4 4 4 4 64 

8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 76 

9 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 59 

10 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 70 

11 4 4 3 4 4 2 2 4 2 4 4 1 1 3 3 4 3 4 4 3 63 

12 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3 2 4 3 2 3 3 59 

13 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 69 

14 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 3 3 2 65 

15 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 1 1 4 2 4 3 2 4 4 63 

16 4 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 1 1 4 1 4 1 1 1 1 50 

17 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 73 

18 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 68 

19 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 75 



 

 

20 2 2 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 2 3 62 

21 4 4 2 1 3 4 4 2 3 4 3 1 1 4 2 4 2 3 3 2 56 

22 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 78 

23 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 2 2 3 3 4 3 3 3 2 64 

24 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 75 

25 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 64 

26 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 73 

27 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 72 

28 4 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 65 

29 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 74 

30 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 67 

 

 

2. Uji Coba Instrumen Sikap Spiritual Peserta Didik (Y1) 

KODE 
ITEM PERNYATAAN TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 

2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 95 

3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 86 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 92 

5 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 

6 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 81 

7 3 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 81 

8 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 89 

9 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 77 



 

 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 93 

11 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 96 

12 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 1 4 4 4 4 4 4 79 

13 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 92 

14 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 86 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 98 

16 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 82 

17 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 92 

18 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 84 

19 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 90 

20 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 91 

21 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 82 

22 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 93 

23 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 4 4 82 

24 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 2 3 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 86 

25 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 78 

26 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 94 

27 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 92 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 90 

29 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 88 

30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 93 
 

 

 



 

 

3. Uji Coba Instrumen Sikap Sosial Peserta Didik (Y2) 

KODE 
ITEM PERNYATAAN 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 3 3 2 2 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 66 

2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 58 

3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 67 

4 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 63 

5 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 73 

6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 60 

7 4 4 3 4 3 2 4 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 70 

8 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 72 

9 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 4 3 3 52 

10 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 66 

11 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 75 

12 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 65 

13 2 2 2 3 3 3 4 3 3 1 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 61 

14 2 3 1 2 2 3 2 2 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 56 

15 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 1 4 4 4 1 4 2 3 3 3 62 

16 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 55 

17 3 4 3 3 3 4 4 3 4 1 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 65 

18 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 4 4 2 4 57 

19 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 4 2 1 50 

20 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 67 

21 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 58 

22 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 59 



 

 

23 3 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 3 57 

24 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 4 59 

25 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 58 

26 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 4 3 3 4 4 60 

27 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 1 4 4 73 

28 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 2 4 52 

29 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 53 

30 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 2 4 63 
 

  



 

 

Lampiran 3 

Uji Valid Variabel X 
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Uji Valid Variabel Y2



 

 

 

Uji Valid Variabel Y2



 

 

Lampiran 4 

Tabulasi Data Hasil Penelitian 

1. Data Hasil Penelitian Kegiatan Kerohanian Islam (X) 

KODE 
ITEM PERNYATAAN 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 3 3 2 3 3 3 4 4 1 4 3 3 2 3 3 44 

2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 57 

3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 58 

4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 50 

5 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 53 

6 4 3 1 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 51 

7 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 49 

8 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 48 

9 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 49 

10 4 4 3 1 4 2 4 4 4 4 4 4 1 2 2 47 

11 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 54 

12 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 50 

13 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 56 

14 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 56 

15 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 56 

16 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 50 

17 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 49 

18 4 1 3 2 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 40 

19 4 3 2 3 4 3 4 2 1 4 1 4 2 1 2 40 

20 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 48 

21 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 50 

22 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 50 

23 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 51 

24 3 3 2 1 4 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 42 

25 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 52 

26 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 50 

27 4 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 3 2 4 4 48 

28 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 48 

29 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 50 

30 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 46 

31 4 3 2 2 3 2 3 3 2 4 1 2 3 3 3 40 

32 3 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 42 

33 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 41 

34 4 4 2 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 47 



 

 

35 4 3 2 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 51 

36 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 57 

37 4 3 2 4 3 2 4 4 4 3 2 2 2 3 2 44 

38 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 1 2 2 48 

39 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 47 

40 4 3 4 2 4 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 42 

41 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 2 4 3 50 

42 4 3 3 2 2 3 4 4 5 3 3 2 2 3 2 45 

43 4 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 2 2 3 2 43 

44 4 4 3 4 2 3 4 2 2 3 3 4 3 4 2 47 

45 4 4 3 4 2 3 4 3 2 2 3 4 2 4 3 47 

46 4 3 2 2 3 2 3 4 4 3 2 2 2 3 2 41 

47 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 42 

48 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 

49 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 53 

50 4 4 3 1 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 38 

51 4 4 3 2 3 2 4 2 4 2 3 3 4 4 3 47 

52 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 53 

53 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 40 

54 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 38 

55 3 4 3 2 4 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 43 

56 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 54 

57 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 48 

58 4 4 3 2 3 2 4 1 1 4 1 1 1 1 1 33 

59 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 51 

60 4 4 3 2 3 2 4 1 1 4 2 2 2 2 2 38 

61 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 54 

62 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 50 

63 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 54 

64 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 58 

65 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 56 

66 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4 2 3 3 4 3 43 

67 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 48 

68 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 1 2 4 3 48 

69 4 3 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 35 

70 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 56 

71 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 45 

72 4 3 2 4 3 2 4 4 4 3 2 2 2 3 2 44 

73 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 47 

74 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 2 1 2 4 48 

75 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 2 3 52 



 

 

76 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 2 1 2 4 48 

77 4 3 3 4 3 2 4 2 1 3 2 3 3 3 3 43 

78 4 3 3 1 3 2 4 4 2 2 3 4 2 2 4 43 

79 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 56 

80 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 56 

81 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 48 

82 4 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 2 2 4 41 

83 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 2 2 2 1 45 

84 4 4 2 4 3 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 51 

85 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 1 1 45 

86 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 3 52 

87 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 1 48 

88 4 2 2 4 4 4 4 1 1 4 1 1 1 1 1 35 

 

2. Data Hasil Penelitian Sikap Spiritual Peserta Didik (Y1) 

KO 

DE 

ITEM PERNYATAAN 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 62 

2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 71 

3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 71 

4 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 58 

5 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 1 2 2 2 4 55 

6 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 2 1 55 

7 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 1 3 3 4 4 4 51 

8 4 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 65 

9 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 4 4 4 4 55 

10 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 55 

11 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 69 

12 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 4 4 2 2 4 4 4 4 58 

13 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

14 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 69 

15 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 65 

16 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 1 65 

17 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 65 

18 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 68 

19 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 2 2 2 4 4 3 4 51 

20 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 65 



 

 

21 3 2 2 2 2 3 2 4 4 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 57 

22 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 71 

23 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

24 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 1 1 4 4 3 4 47 

25 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 2 2 2 4 4 4 4 61 

26 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 4 4 3 4 64 

27 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 2 4 68 

28 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 1 1 62 

29 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 64 

30 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 4 4 4 57 

31 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 4 4 3 4 64 

32 3 2 3 4 4 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 4 4 2 1 51 

33 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 1 1 56 

34 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 51 

35 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 72 

36 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 4 62 

37 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 70 

38 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 1 62 

39 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 71 

40 4 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 4 4 4 4 58 

41 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 68 

42 4 2 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 61 

43 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 2 4 4 4 3 4 61 

44 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 67 

45 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 66 

46 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 4 57 

47 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 56 

48 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 2 4 65 

49 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 73 

50 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 4 4 65 

51 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 69 

52 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 73 

53 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 68 

54 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 69 

55 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 47 

56 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 70 



 

 

57 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 63 

58 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 1 3 60 

59 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 62 

60 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 2 4 4 2 4 67 

61 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 62 

62 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 72 

63 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 70 

64 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 73 

65 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 73 

66 4 2 3 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 3 4 4 3 4 61 

67 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 2 2 4 4 3 4 64 

68 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 2 3 4 4 4 4 69 

69 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 4 2 4 3 4 4 4 4 57 

70 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 71 

71 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 60 

72 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 66 

73 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 69 

74 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 1 4 4 4 4 4 63 

75 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 66 

76 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 65 

77 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 72 

78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 1 1 64 

79 2 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 3 4 4 4 4 58 

80 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 63 

81 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 64 

82 3 2 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 3 2 3 4 4 4 4 63 

83 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 65 

84 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 70 

85 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 2 4 4 2 3 4 4 3 4 63 

86 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 69 

87 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 66 

88 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 63 

 

  



 

 

3. Data Hasil Penelitian Sikap Sosial Peserta Didik (Y2) 

KODE 
ITEM PERNYATAAN TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

1 3 4 3 4 1 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 52 

2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 

3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 

4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 54 

5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 2 2 50 

6 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 48 

7 2 3 2 3 4 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 40 

8 2 2 4 4 4 4 4 1 4 2 3 2 4 3 1 44 

9 3 3 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 44 

10 2 4 1 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 50 

11 3 3 1 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 51 

12 2 2 4 2 3 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 45 

13 3 3 4 1 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 51 

14 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 56 

15 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 52 

16 2 3 2 3 1 4 2 4 4 3 4 2 3 4 2 43 

17 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 50 

18 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 42 

19 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 48 

20 4 2 4 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 46 

21 2 4 4 4 1 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 52 

22 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 

23 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 57 

24 1 1 2 2 3 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 30 

25 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 53 

26 2 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 53 

27 2 1 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 38 

28 2 3 4 4 4 4 4 1 4 3 3 3 4 4 4 51 

29 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 54 

30 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 52 

31 2 3 4 4 1 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 47 

32 2 2 4 4 1 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 38 

33 3 1 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 30 



 

 

34 3 4 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 44 

35 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 

36 2 3 3 3 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 50 

37 2 3 4 4 1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 47 

38 4 1 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 50 

39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 59 

40 2 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 43 

41 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 48 

42 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 47 

43 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 44 

44 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3 45 

45 2 2 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 47 

46 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 2 4 3 4 3 44 

47 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 50 

48 2 3 4 2 3 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 48 

49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

50 3 2 3 3 2 2 3 1 2 3 2 4 4 4 4 42 

51 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 54 

52 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 

53 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 42 

54 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 48 

55 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 38 

56 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 56 

57 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 56 

58 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 40 

59 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 48 

60 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 50 

61 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 47 

62 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 

63 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 41 

64 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 

65 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 53 

66 3 1 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 42 

67 3 3 4 4 1 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 50 

68 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 2 46 

69 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 38 

70 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 



 

 

71 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 38 

72 2 4 2 4 4 3 4 1 4 4 4 2 4 4 4 50 

73 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 4 3 50 

74 2 1 3 3 3 3 2 4 3 4 2 4 2 4 3 43 

75 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 53 

76 2 1 3 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 3 41 

77 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 

78 1 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 2 2 1 38 

79 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 56 

80 2 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 52 

81 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 43 

82 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 30 

83 3 1 4 4 1 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 48 

84 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 

85 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 46 

86 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 52 

87 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 56 

88 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 2 1 43 

 

4. Nama-Nama Responden 

KODE NAMA RESPONDEN 

1 Nabilah Anggreny 

2 Nurul Padilla 

3 Andi Nayla Nurul Faatiah 

4 Muhammad Naufal 

5 Muh. Rezki Prajab 

6 Anugrah Rukminto 

7 Alam Bahri 

8 Nur Alizah 

9 Medhy Rahmadhita. H 

10 Cindy Aulya 

11 Khaerun Nisa 

12 Sarmila 

13 Sandra Nabila 

14 Nur Syahdarani 

15 Zerlinda 

16 Puput Manda Indira 

17 Suci Indah Sari 



 

 

18 Nelda Pialama Pulii 

19 Andi Kartika Zaskia 

20 Agina Saputri 

21 Citra Puspita Syahrani 

22 Suci Nur Aryani 

23 Nur Halisah 

24 Deby Febriani 

25 Nurul Khalizah 

26 Fatmawati 

27 A. Alya Rahmat 

28 Auralivia Febrianti 

29 Dian Nurfadilah 

30 Nur Muh. Sawal 

31 Vira Syafika Amil 

32 Muslimah 

33 Gusriani 

34 Gita Safitri 

35 Futry Aulia 

36 Noviyanti Ahmad 

37 Nurul Aidatul Fitrah 

38 A. Nurfaizah Ulya 

39 Richul Azizah 

40 Jumrita 

41 Haura Mukrimah Rahman 

42 Ali Zainal Abidin 

43 Darman Darwis 

44 A. Tenri Intan 

45 Angelica 

46 Nurul Qadri 

47 Nurul Fauziah 

48 Verawati 

49 Putri Amelia Alimuddin 

50 Muhammad Wira Akhsan 

51 Artika Maharani Sultan 

52 Citra Amalia Alimuddin 

53 Nur Afiah 

54 Nurul Syahrani 

55 Rabiatul Adawiah 

56 Tiara Nabila Rahmadani 

57 Nur Afni Sarip 

58 Lailatul Qadria 



 

 

59 Muh. Erlangga 

60 Elsa Winanda Mahyuddin 

61 Ummu Shopia Salsabila 

62 Nurhikmah Anugrah 

63 Alya Muqsith 

64 Juwita Raya Renata 

65 Muh. Rezki Agus 

66 Fahri Ali 

67 Syahrul 

68 Musdalifah Sudirman 

69 Muh. Daurauf Istihkam 

70 Muh. Royhan 

71 Akbar Fajri 

72 Nur Qadri 

73 Andi Riri Pertiwi 

74 Nurlaelih Baharuddin 

75 Nur Aulia Nisha 

76 Sastri Bahar 

77 Nur Rahmadani 

78 Dahlan 

79 Muh. Ilhamsyah 

80 Sri Wahyuni 

81 Nurul Maqfira 

82 Putri Indah Sari 

83 Aulia Pratiwi 

84 Amanda Shafira 

85 Siti Fadila 

86 Nabila Nasywaa Katoe 

87 Mustika Darwis 

88 Sulistiana 

  



 

 

Lampiran 5 

Nilai-Nilai r 

 



 

 

 



 

 

Lampiran 6 

Nilai-Nilai t 

Df = n - k (n: jumlah responden, k: jumlah variabel) 

 



 

 

Lampiran 7 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4. Profil UPT SMA Negeri 1 Sidrap 

SMA Negeri 1 Sidrap berada di daerah geografis pegunungan di alun-alun Kota 

Rappang, terletak di Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. 

SMA Negeri 1 Sidrap merupakan SMA tertua di Sidrap, dibangun tahun 1959. SMA 

Negeri 1 Sidrap menjadi sekolah penyelenggara Ujian Nasional Berbasis Komputer 

(UNBK) tahun 2017. Sekolah ini dulunya bernama SMA 157 Rappang, kemudian 

berubah lagi menjadi SMAN 1 Panca Rijang. Tahun 2017 kembali berubah nama dan 

kini menjadi SMA Negeri 1 Sidrap.  

Identitas Sekolah 

Nama Sekolah  : SMA NEGERI 1 SIDRAP 

Status Sekolah  : Status Negeri 

NSS Sekolah  :  301191506002 

NPSN   : 40305527 

Akreditasi   : A 

Alamat Sekolah 

Provinsi  : Sulawesi Selatan 

Kabupaten/Kota : Sidenreng Rappang 

Kecamatan  : Panca Rijang 

Kelurahan   : Rappang 

Jalan    : Jl. Kartini No.1 Rappang 

Kode Pos  : 91651 

Telepon  : (0421) 93042 

https://makassar.tribunnews.com/tag/sidrap
https://makassar.tribunnews.com/tag/sidrap
https://makassar.tribunnews.com/tag/panca-rijang
https://makassar.tribunnews.com/tag/sidrap


 

 

E-Mail   : sman1prj@ymail.com 

Website   : www.smansapancarijang.sch.id 

Nomor rekening : 0226641755 

Nama Bank  : BNI 

Kantor   : BNI Cabang Pare-pare 

Luas tanah  : 72.000 m2 

Jumlah ruang belajar : 24 kelas permanen 

Waktu belajar  : 07.30 s/d 14.00 

5. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

a. Visi Sekolah  

”Menjadikan Sekolah Unggul, Disiplin, Religius, Dan Berwawasan 

Lingkungan” 

b. Misi Sekolah 

1) Menanamkan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan di sekolah. 

2) Melaksanakan program peningkatan prestasi akademik dan nonakademik 

3) Membentuk cara berpikir siswa yang cerdas dan berwawasan luas 

4) Mengedepankan pendidikan karakter dengan meningkatkan disiplin dan budi 

pekerti warga sekolah 

5) Meningkatkan kualitas lulusan yang mandiri dan berdaya saing nasional 

6) Melaksanakan program kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, alumni, 

institusi pendidikan dan aparat pemerintahan 

7) Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, aman, dan nyaman. 

 

 

mailto:sman1prj@ymail.com
http://www.smansapancarijang.sch.id/


 

 

c. Tujuan Sekolah 

1) Terciptanya nilai-nilai religious dalam setiap tindakan di sekolah. 

2) Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. 

3) Terciptanya pembelajaran dan budaya literasi yang aktif, kreatif, dan 

menyenangkan. 

4) Menghasilkan alumni yang cerdas, terampil dan berwawasan lingkungan 

dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

5) Menghasilkan alumni yang berkarakter, disiplin dan berbudi pekerti luhur. 

6) Menghasilkan alumni yang berdaya saing nasional. 

7) Terjalinnya kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, alumni, institusi 

pendidikan dan aparat pemerintahan. 

8) Terciptanya lingkungan sekolah yang sehat, bersih aman dan nyaman. 

3. Data Keadaan Guru dan Peserta Didik 
a. Data Keadaan Guru  

 Tabel Data Keadaan Guru 
No. NAMA/NIP PANGKAT/GOL 

1 
H. Syamsul Yunus, S.Pd., M.Si 

19690905 199802 1 006 
Pembina TK. I, IV/b 

2 
Drs. A. Sabir, M.M.Pd 

19621231 198803 1 149 
Pembina Utama Muda, IV/c 

3 
Dra. Hj. Kasmawati, M.Si. 

19620705 198803 2 009 
Pembina, TK. I, IV/b 

4 
Dra. Hj. Rosmiati 

19621331 198903 2 063 
Pembina TK. I, IV/b 

5 
Drs. Andi Hasyim  

19610927 198703 1 004 
Pembina TK. I, IV/b 

6 
Rachman, S.Pd 

19631231 198612 1 039 
Pembina TK. I, IV/b 



 

 

7 
Dra. Hj. Hasnah Hamid 

19631211 198703 2 010 
Pembina TK. I, IV/b 

8 
Drs. Ruslan 

19671010 199512 1 001 
Pembina TK. I, IV/b 

9 
Drs. H. Mustari 

19641231 198903 1 211 
Pembina TK. I, IV/b 

10 
Hj. Ruhaenah, S.Pd., M.Si 

19670215 198812 2 004 
Pembina TK. I, IV/b 

11 
Dra. Hj. Maryani, M.Si 

19651219 199003 2 009 
Pembina TK. I, IV/b 

12 
Hj. Nasriah Siri, S.Pd., M.Si 

19670226 199512 2 001 
Pembina TK. I, IV/b 

13 
Hj. Nur Aini, S.Pd 

19640130 198703 2 007 
Pembina TK. I, IV/b 

14 
Drs. Hasri, M.M.Pd 

19680106 199802 1 004 
Pembina TK. I, IV/b 

15 
Drs. Muhammad Idris, M.Si 

19640428 199303 1 007 
Pembina TK. I, IV/b 

16 
Saifuddin, S.Pd 

19621104 199001 1 002 
Pembina TK. I, IV/b 

17 
Bungawali, S.Pd 

19681231 199103 2 052 
Pembina Tk.I, IV/b 

18 
Fitriani Bona, S.Pd 

19700723 199801 2 001 
Pembina Tk.I, IV/b 

19 
Nur Salam, S.Pd 

19631230 198601 1 001 
Pembina, IV/a 

20 
Ratna, S.Pd 

19680203 199103 2 012 
Pembina, IV/a 

21 
Drs. Masse Bin Laupe, SIP 

19670715 199702 1 003 

Pembina, 

IV/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

22 
Maddupati, S.Pd 

19700212 199512 1 008 
Pembina, IV/a 

23 
Dra. Hj. Yaya Nurhidayati 

19650517 200012 2 003 
Pembina, IV/a 

24 
Salwa Sulaeman, S.Pd 

19800108 200604 2 010 
Pembina, IV/a 



 

 

25 
Safriani, S.Pd.I 

19790918 200604 2 008 
Pembina, IV/a 

26 
Nawarah, S.Pd 

19741201 200604 2 005 
Pembina, IV/a 

27 
Abdul Azis Ahmad, S.Pd 

19720907 200312 1 007 
Penata Tk. I, III/d 

28 
Agussalim, S.Ag., M.Pd.I 

19750815 200604 1 012 
Penata Tk. I, III/d 

29 
Tamrin, S.Ag 

19690302 200604 1 015 
Penata Tk. I, III/d 

30 
Nurhayati, S.Pd 

19770616 200604 2 028 
Penata Tk. I, III/d 

31 
A. Yusniah Annur, S.Pd 

19791224 200604 2 020 
Penata Tk. I, III/d 

32 
Murni, SP 

19711231 200604 2 067 
Penata Tk.I, III/d 

33 
Andi Tenri, S.Pd 

19830521 200901 2 004 
Penata Tk.I, III/d 

34 
Buraena, S.Pd 

19800707 200604 1 017 
Penata, III/c 

35 
 Hermin Hafid, S.Kom 

19800518 201101 2 002 
Penata, III/c 

36 
Firdaus Mukhtar, S.Pd 

19830801 201101 2 002 
Penata Muda, III/a 

37 
Musbariah Bakry, S.Pd 

19851217 201407 2 001 
Penata Muda, III/a 

38 
Damis Ismail, S.Pd 

19810611 201407 1 001 
Penata Muda, III/a 

39 
H. Rustam Efendy R, S.Pd.M.Pd 

19761106 201407 1 002 
Penata Muda, III/a 

40 Muh. Abduh Anwar, SE Guru Honor  

41 Ahmad Yasir, S.Pd Guru Honor 

42 Lina Budihartini, S.Pd Guru Honor 

43 Jumriana, S.Pd Guru Honor 



 

 

44 Citra Ramadhani, S.Pd Guru Honor 

45 Nurul Ulmi Kamaruddin, S.Pd Guru Honor 

46 Sri Armayana, S.Pd Guru Honor 

47 Nurhidayah, S.Pd Guru Honor 

48 Muh. Fadhal Akbar, S.Or Guru Honor 

49 Idhan Khalid, S.Pd Guru Honor 

50 Mustakim, S.Pd Guru Honor 

51 Zulfikar, S.Pd Guru Honor 

52 Miftahul Jannah, S.Pd Guru Honor 

53 Nurmansyah, S.Pd Guru Honor 

54 
Hj. Suriati M 

19661231 198903 2 081 
Penata Muda Tk.I, III/B 

55 
C. Fatmawati 

19680110 198703 2 003 
Penata Muda Tk.I, III/B 

56 Wagito Honor Staf TU 

57 Warnida Syafruddin, Ama. Pust Honor Staf TU 

58 Hj. Pahria, S.Pd Honor Staf Perpustakaan 

59 Febriani, S.Sos Operator Dapodik 

60 Jakimin Penjaga Sekolah 

61 Usman Dasri, S.E. Operator Sekolah 

b. Data Keadaan Peserta Didik 

Tabel Data Keadaan Peserta Didik 

Tahun 
Ajaran 

Kelas X Kelas XI Kelas XII Jumlah Siswa 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Rombel 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Rombel 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Rombel 
Siswa Rombel 

2022/2023 238 7 270 9 201 6 709 22 



 

 

4. Sejarah Berdirinya Rohis di SMA Negeri 1 Sidrap 

Sebelum terbentuknya rohis di SMA Negeri 1 Panca Rijang yang saat ini 

bernama SMA Negeri 1 Sidrap, terlebih dahulu sudah terbentuk beberapa macam 

organisasi sekolah, seperti OSIS, PRAMUKA dan PMR. OSIS pada waktu itu masih 

membidangi seksi ketaqwaan sehingga pada tahun 2005 seksi ketaqwaan dijadikan 

sebagai Rohani Islam (Rohis). 

Rohani Islam disingkat dengan Rohis adalah sebuah organisasi ekstrakurikuler 

sekolah yang memperdalam dan memperkuat ajaran Islam untuk mencapai fungsi dan 

tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana yang tertera dalam UU RI No. 20 tahun 2003 

yaitu menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Rohis merupakan sebuah ekstrakurikuler 

dengan mempelajari beberapa ilmu-ilmu agama diantaranya: Baca Tulis Al-Qur’an 

(BTQ), Pelatihan Dakwah dan lain-lain yang berhubungan dengan ajaran Islam.  

 Dengan dasar ini pula sehingga Rohis di SMA Negeri 1 Panca Rijang yang saat 

ini SMA Negeri 1 Sidrap diresmikan oleh bapak Kepala SMA Negeri 1 Panca Rijang 

Bapak Drs. Abd. Azis pada tanggal 10 Juli 2005 di ruangan guru sebelah barat kantor. 

 Dengan hadirnya Rohis di SMA Negeri 1 Panca Rijang, maka dibentuklah 

beberapa pengurus Rohis di kalangan pendidik diantaranya: 

- Drs. Abd. Azis (Penanggung Jawab) 

- Dra. Khaerana. S (Pembina / Ketua) 

- Drs. Amin Umar (Pembina / Sekretaris) 

- Wali-wali kelas (Pembantu Umum) 



 

 

Setelah pembentukan pengurus dikalangan pendidik, maka dilanjutkan kepada 

peserta didik untuk membentuk susunan pengurus Rohis tahun 2005-2006 sampai 

periode sekarang yang setiap tahunnya diadakan pergantian pengurus. 

5. Kegiatan Rohis di SMA Negeri 1 Sidrap 

a. Mengadakan kegiatan membaca al-Qur’an setiap sekali sebulan (BTQ) 

b. Mengadakan kajian jum’at setiap bulan  

c. Tadabbur alam  

d. Mengkoordinir pelatihan ceramah,tilawah,tadaruss,terkhusus lomba keagamaan 

e. Pengadaan mading  

f. Membuat mading-mading islami untuk hari besar keagamaan 

g. Membuat buletin dakwah 

h. Mengadakan sumbangan untuk pembangunan Masjid  SMA Negeri 1 Sidrap 

i. Mengadakan bazar  

j. Mengontrol pelaksanaan shalat berjamaah  

k. Mengamankan alat-alat shalat di masjid 

l. Mengadakan dan mengontrol kebersihan Masjid 

m. Mengadakan baksos  
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