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PEDOMAN TRANSLITERASI  

A.  Tranliterasi 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 ا

 

tidak dilambangkan 

 

Tidak dilambangkan 

 ب 

 

Ba 

 

B 

 

Be 

 ت 

 

Ta 

 

T 

 

Te 

 ث 

 

sa 

 

Ś 

 

es (dengan titik di 

atas) 

 

 ج

 

Jim J 

 

Je 

 ح 

 

Ha 

 

H 

 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 

 خ

 

Kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

Dal 

 

D 

 

De 

 ذ 

 

Żal 

al 

 

Ż 

 

zet (dengan titik di 

atas) 

 

 ر

 

Ra 

 

R 

 

Er 

 ز 

 

Zai 

 

Z 

 

Zet 

 س 

 

Sin 

 

S 

 

Es 

 ش 

 

Syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

Ṣad 

ad 

 

Ṣ 

 

es (dengan titik di 

bawah) 

 

 ض

 

Ḍal 

ad 

 

Ḍ 

 

de (dengan titik di 

bawah) 

 

 ط

 

Ta 

 

Ṭ 

 

te (dengan titik di 

bawah) 

 

 ظ

 

Ẓa 

a 

 

Ẓ 

 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 

 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 غ 

 

Gain 

 

G 

 

Ge 

 ف 

 

Fa 

 

F 

 

Ef 

 



 

x 
 

 ق

 

Qaf 

 

Q 

 

Qi 

 ك 

 

Kaf 

 

K 

 

Ka 

 ل 

 

Lam 

 

L 

 

El 

 م 

 

Mim 

 

M 

 

Em 

 ن 

 

Nun 

 

N 

 

En 

 و 

 

Wau 

 

W 

 

We 

 هـ 

 

Ha 

 

H 

 

Ha 

 ء 

 

Hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 ى 

 

Ya 

 

Y 

 

Ye 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama  Huruf Latin Nama 

 fathah a a ا َ

 kasrah i i ا َ

 dammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i  َْـى 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 



 

xi 
 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْلَ  

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu 

Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la :  قيِْلَ  

 yamu>tu :  يمَُوْتُ 

4. Ta’ marbutah 

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

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 

Contoh:  

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةُ الأطَْفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَدِيْنَةُ الَْفَاضِلةَُ 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  rabbana : رَبَّنا

 َ يْنا  najjaina : نَجَّ

 al-haqq : الَْحَقّ  

مَ   nu“ima : نعُِّّ

 aduwwun‘ : عَدُو  

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

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

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِّى  

  Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبى  

6. Kata Sandang  

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

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). Contoh:  

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشهمْسُ 

لْزَلةَ    al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزه

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة  

 al-bila>du : الَْبلاَدُ 
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7. Hamzah  

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muruna : تأَمُْرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَنهوْعُ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

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

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Tabaqat al-Fuqaha’ 

Wafayah al-A‘yan 

9. Lafz  al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah. 
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Contoh: 

   billa>h بِاللهِ   di>nulla>h دِيْنُ اللهِ 

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ 

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: 

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 
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(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

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

 

 Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu 

 

 

B. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

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

as. = ‘alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

h. = Halaman 

 

 

 

‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-
H{asan, ‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ‘Ali> ibn 
‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 
Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

 

Nama   : Muh. Syukur 
NIM   : 80200220012 
Judul Penelitian : Hubungan antara Lingkungan Belajar dan Hasil   Belajar  

          Kognitif Peserta Didik pada Mata Pelajaran   Pendidikan  
      Agama Islam dan Budi Pekerti di SMAN 12 Bone 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lingkungan belajar 

peserta didik di SMAN 12 Bone. Menganalisis hasil belajar kognitif peserta didik di 

SMAN 12 Bone. Menganalisis hubungan lingkungan belajar dan hasil belajar 

kognitif peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional. Korelasi 

artinya hubungan yaitu hubungan sebab akibat atau hubungan timbal balik antara dua 

atau lebih variabel. Adapun populasi yang dalam penelitian ini adalah seluruh peserta 

didik kelas X di SMAN 12 Bone yang berjumlah 274. Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 137 peserta didik. 

Berdasarkan hasil penelitian pengujian hipotesis, dan pembahasan dapat 

diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara lingkungan belajar dengan hasil 

belajar kognitif pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Terdapat korelasi yang 

signifikan antara lingkungan belajar dengan hasil belajar peserta didik mata pelajaran 

pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMAN 12 Bone. Hal ini ditunjukkan dari 

nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,99271 >0,159) dan nilai signifikansi sebesar 

0,000, yang berarti kurang dari 0,05 (0,000<0,05). Artinya, apabila kencenderungan 

lingkungan belajar peserta didik semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula hasil 

belajar kognitif peserta didik.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan bagi pihak 

sekolah baik itu kepala sekolah, guru, dan staf sekolah agar dapat memperhatikan 

kondisi lingkungan belajar yang lebih baik agar hasil belajar kognitif peserta didik 

meningkat. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan tesis ini dapat menjadi bahan 

tambahan referensi dalam penelitian, khususnya pada bidang yang sama terkait 

hubungan antara lingkungan belajar dan hasil belajar kognitif. 
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ABSTRACT 

 

Nama   : Muh. Syukur 
Student Reg. No. : 80200220012 
Dissertation Title  : Learning Environment and Learning Outcomes 

Relationship         Cognitive Students in Academic Subjects 
Islamic Ethics and Religion at SMAN 12 Bone 

This study's objectives were to: 1. examine the learning environment of 

SMAN 12 Bone students 2. Assessing the cognitive learning outcomes of SMAN 12 

Bone students. 3. Investigating the link between the learning environment and 

cognitive learning outcomes of students in Islamic religious education and morals. 

This type of research used was correlational research. Correlation refers to the 

association between two or more variables that was either causal or reciprocal. This 

study's population consisted of 274 students from class X at SMAN 12 Bone. This 

study's sample consisted of 137 pupils. 

Based on the results of the research testing the hypothesis and the discussion, 

it can be inferred that the learning environment and cognitive learning outcomes in 

Islamic Islamic Education and Moral Education courses were related. There was a 

substantial relationship between the learning environment and the learning results of 

SMAN 12 Bone students enrolled in Islamic Religion and Moral Education courses. 

The value of r count more than r table demonstrated this (0.99271 > 0.159), as did a 

significant value of 0.000, which is less than 0.05 (0.000 0.05). In other words, if the 

propensity of the student's learning environment is higher, cognitive learning 

outcomes will likewise be higher. 

On the basis of the research findings, it was intended that the school, 

including principals, instructors, and staff, would focus on improving the conditions 

of the learning environment in order to improve students' cognitive learning 

outcomes. It is believed that this thesis will serve as further study reference material 

for future scholars, particularly in the same subject as the relationship between the 

learning environment and cognitive learning results. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan 

kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan 

mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan 

bersama-sama membangun bangsa. Di samping itu, pendidikan merupakan masalah 

yang penting bagi manusia, karena pendidikan menyangkut kelangsungan hidup 

manusia. Manusia tidak hanya cukup tumbuh dan berkembang dengan dorongan 

insting saja, melainkan perlu bimbingan dan dorongan dari luar (pendidikan) agar 

menjadi manusia sempurna. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I 

Pasal 1 menyatakan: Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.1 Berdasarkan hal tersebut berarti 

pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan potensi 

peserta didik. 

Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mencerdasarkan kehidupan bangsa 

dari kebodohan dan keterbelakangan. Guru dan peserta didik yang berperan dalam 

proses pembelajaran memiliki andil yang sangat penting untuk menciptakan suasana 

 
1Pemerintah RI, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 2. 
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belajar yang kondusif. Apabila kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik maka 

akan terwujud tujuan dari pendidikan yang diharapkan. Tujuan pendidikan dapat 

berupa hasil belajar yang memuaskan.2 

Berbagai laporan mengungkapkan bahwa hasil belajar (academic 

achievement) peserta didik Indonesia kurang optimal. Laporan-laporan tersebut 

antara lain oleh The Internasional Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA) tahun 2011. IEA merupakan salah satu lembaga internasional 

independen, melakukan penelitian dan studi dalam skala besar mengukur 

perbandingan hasil dan aspek-aspek lain pendidikan di 64 negara di dunia sebagai 

peserta.3 

Berkaitan dengan hasil belajar yang merupakan hasil atau bukti usaha yang 

telah diberikan oleh guru setelah peserta didik mengikuti pembelajaran dalam kurung 

waktu tertentu yang mencerminkan hasil belajar. Susanto menyatakan bahwa hasil 

belajar yang dicapai peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai  faktor 

yang memengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan 

faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik yang memengaruhi kemampuan 

belajarnya. Faktor internal ini meliputi: kecerdasan  minat, perhatian, motivasi 

belajar, ketekunan, sikap, dan kebiasaan belajar serta kondisi fisik peserta didik. 

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik 

yang memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.4 

 

2Miftaqul Al Fatihah, “Hubungan Antara Kemandirian Belajar dengan Prestasi PAI Siswa 

Kelas III SDN Panularan Surakarta”, Jurnal At Tarbawi. Vol. 1. No. 2. 2016, h. 198.  

3Yuzarion, “Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Peserta Didik”, Jurnal Ilmu 

Pendidikan. Vol. 2. No. 1. 2017, h. 107-117. 

4Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group. 2014), h. 12.  



3 
 

 
 

Lebih spesifik, faktor lain yang sangat memengaruhi tinggi rendahnya hasil 

belajar peserta didik adalah lingkungan belajar. Lingkungan dibedakan menjadi 

lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan semuanya memiliki hubungan peserta 

didik dalam belajar.5 Ketiga lingkungan utama dalam suatu pendidikan yakni 

keluarga (pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga berlangsung alamiah 

dan wajar serta disebut pendidikan informal), sekolah (pendidikan disekolah adalah 

pendidikan yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan 

ketat, seperti harus berjenjang dan berkesinambung, sehingga disebut pendidikan 

formal) dan masyarakat (pendidikan di lingkungan masyarakat tidak dipersyaratkan 

berjenjang dan berkesinambungan dengan aturan-aturan yang lebih longgar sehinnga 

disebut pendidikan non formal).6 

Lingkungan belajar peserta didik meliputi lingkungan fisik terdiri dari tempat 

belajar, alat-alat belajar, sumber belajar, mata pelajaran, penerangan, dan keadaan 

cuaca. Kondisi lingkungan belajar ini sangat menentukan kelancaran proses 

pembelajaran misalnya lingkungan sosial budaya atau masyarakat, lingkungan 

keluarga dan lingkungan sekolah. Jika kondisi lingkungan belajar sangat mendukung, 

maka peserta didik pun akan lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Misalnya 

suasana aman dan nyaman sehingga peserta didik mampu memahami apa yang 

diajarkan oleh gurunya dan sebaliknya jika kondisi lingkungan kurang mendukung 

dalam proses pembelajaran, maka peserta didik akan merasa tidak nyaman dan hal 

tersebut berdampak pada motivasi peserta didik. Kondisi ini mengakibatkan peserta 

 

5Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2010), h. 60. 

6Sudarwan Danim Dkk, Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru (Bandung: Alfabeta, 

2011) h. 163-164.    
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didik hanya sekedar berangkat sekolah untuk mendengarkan materi yang diajarkan 

oleh guru tanpa memahami ilmu yang diberikan sehingga menyebabkan hasil belajar 

peserta didik yang rendah. 

Lingkungan adalah suatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan 

pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan sekolah diusahakan senyaman 

mungkin pada setiap sekolah, hal ini dapat membantu konsentrasi siswa lebih baik. 

Lingkungan belajar yang baik adalah lingkungan yang menantang dan merangsang 

peserta didik untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan serta mencapai 

tujuan yang di harapkan.7 Jadi lingkungan belajar ini merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam mendukung suatu proses pembelajaran supaya berjalan dengan 

efektif dan efisien. 

Lingkungan belajar yang tidak baik maka hasil belajarnya juga tidak baik, 

begitu juga jika lingkungan belajarnya baik maka hasil belajarnya baik. Semakin baik 

lingkungan belajar peserta didik maka semakin baik pula hasil belajarnya.8 

Lingkungan memang berhubungan dengan hasil belajar setiap peserta didi 

sebagaimana firman Allah swt. dalam QS an-Nahl /16: 112. 

 

ك انٍَ َم  نَكُل ِ غ دااَم ِ اَر  اَرِزْقهُ  ي أتْيِه  ئِنهةاَ طْم  امِن ةاَمُّ ك ان تَْء  َق رْي ةاَ ث لًا َُم  َٱللَّه ب  ر  ض  و 

َٱلْجُوعَِوَ  َُلِب اس  اَٱللَّه ق ه 
َِف أ ذ َٰ تَْبأِ نْعمَُِٱللَّه اَك انوُاَ۟ي صْن عوُنَ ٱف ك ف ر  وْفَِبمِ  (١١٢)لْخ   

 
Terjemahnya: 

Dan Allah telah membuat sesuatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang 
dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari 
segenap tempat tetap (penduduk)nya mengingkari nilkmat Allâh; karena itu 

 

7Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain,  Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 29. 

8Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran  (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 185. 
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Allah  merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan, disebabkan 
apa yang selalu mereka perbuat.9 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa lingkungan sangat 

berpengaruh terhadap proses sampai dengan tujuan akhir dan berperan penting 

sebagai tempat kegiatan bagi manusia baik kegiatan duniawi maupun kegiatan 

ukhrawi, termasuk di dalamnya adalah kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan 

di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.  

Pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah salah satu mata pelajaran 

yang terdapat dalam pendidikan formal (sekolah), baik sekolah umum maupun 

sekolah madrasah. Dalam sekolah madrasah, pendidikan agama Islam dibagi menjadi 

empat mata pelajaran yaitu akidah akhlak, quran hadis, fikih, dan sejarah kebudayaan 

Islam, sedangkan di sekolah umum hanya ada satu mata pelajaran yaitu pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti.  

Sebagian peserta didik SMAN 12 Bone memperoleh hasil belajar yang kurang 

baik. Hal ini terbukti dari hasil nilai yang di dapat di bawah nilai KKM.  salah satu 

penyebab adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang di maksud adalah faktor 

sekolah. Faktor sekolah atau lingkungan belajar di sekolah meliputi lingkungan fisik 

sekolah, lingkungan sosial. Lingkungan belajar di sekolah yang dapat mendukung 

proses pembelajaran yang nyaman akan memicu peserta didik untuk meningkatkan 

hasil belajarnya.  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

tentang “Hubungan Lingkungan Belajar dengan Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik 

pada Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMAN 12 Bone”. 

 

 

9Al-Mujawwad, Al-Qur’an dan Terjemah Kemenag RI  (Cemani: UD Fatwa, 2017), h. 280. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana lingkungan belajar peserta didik di SMAN 12 Bone? 

2. Bagaimana hasil belajar kognitif peserta didik pada mata pelajaran PAI dan 

Budi Pekerti di SMAN 12 Bone? 

3. Bagaimana hubungan lingkungan belajar dengan hasil belajar kognitif peserta 

didik pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMAN 12 Bone? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian di mana 

rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.10 Hipotesis 

penelitian mempunyai fungsi memberikan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah.11 

Umumnya hipotesis dinyatakan dalam dua bentuk yaitu suatu hipotesis yang 

menyatakan tidak ada hubungan antara variabel yang dipermasalahkan (biasanya 

dilambangkan dengan Ho) dan suatu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan 

antara variabel yang dipermasalahkan (biasanya dilambangkan dengan Ha). 

Berdasarkan deskripsi teori tentang lingkungan belajar dan hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti maka 

penulis mempunyai hipotesis sebagai berikut: 

 

10Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. 

II; Bandung: Alfabeta, 2006), h. 71. 

11Sukardi, Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Cet. VII; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), h. 42. 
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“Terdapat hubungan antara lingkungan belajar dengan hasil belajar kognitif 

peserta didik mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMAN 

12 Bone”.   

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam memahami maksud dari 

judul tesis ini, penulis mengemukakan batasan definisi operasional variabel yang 

dianggap perlu sebagai berikut: 

1. Definisi Operasional 

a. Lingkungan Belajar 

Lingkungan merupakan suatu tempat dimana terjadi proses interaksi 

antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Manusia dari sejak 

dilahirkan hingga meninggal dunia tidak dapat terlepas dari lingkungan. 

Lingkungan secara langsung memengaruhi sikap, tingkah laku, dan kepribadian 

seseorang.  

Lingkungan belajar berhubungan dengan hasil belajar peserta didik. Jadi 

yang dimaksud lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang ada di alam sekitar 

peserta didik yang memengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik. 

Lingkungan belajar tersebut harus diperhatikan agar hasil belajar dapat tercapai 

dengan baik. 

Ada beberapa indikator lingkungan belajar peserta didik di antaranya 

adalah hubungan peserta didik dengan guru, hubungan peserta didik dengan 

kepala sekolah, hubungan peserta didik dengan staf sekolah, hubungan antar 

peserta didik, kondisi fisik gedung sekolah, dan kondisi ruang kelas. 
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b. Hasil belajar Kognitif 

Hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil pencapaian peserta didik dalam 

mengerjakan tugas atau kegiatan pembelajaran, melalui penguasaan pengetahuan 

mata pelajaran di sekolah yang ditunjukkan dengan nilai test atau angka nilai 

yang diberikan oleh guru. Untuk lebih jelas dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) 

hasil belajar adalah hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik ketika mengikuti 

dan mengerjakan tugas pembelajaran di sekolah, 2) hasil belajar adalah nilai 

yang dicapai oleh peserta didik melalui ulangan atau ujian yang diberikan oleh 

guru. 

Hasil belajar kognitif yang dimaksud peneliti adalah nilai peserta didik 

yang diberikan oleh guru setelah peserta didik selesai mengerjakan tugas atau 

ujian. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang Lingkup Penelitian Indikator 

Lingkungan Belajar • Hubungan peserta didik dengan 

guru. 

• Hubungan peserta didik dengan 

kepala sekolah. 

• Hubungan peserta didik dengan staff 

sekolah.  

• Hubungan antar peserta didik 

• Kondisi fisik gedung sekolah. 

• Kondisi ruang kelas. 
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Hasil Belajar Kognitif  

 

 

 

 

Tingkat keberhasilan peserta didik 

dalam mempelajari materi pelajaran yang 

dinyatakan dalam bentuk nilai setelah 

mengalami proses belajar. Adapun hasil 

belajar kognitif peserta didik diambil dari 

nilai ujian akhir semester.  

 

E. Kajian Pustaka 

Penelusuran terhadap beberapa sumber dalam banyak literatur dan beberapa 

hasil penelitian terdahulu, ditemukan penelitian yang memiliki relevansi dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Adapun penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian yang Dilakukan oleh Arianto 

Penelitian yang dilakukan oleh Arianto yang berjudul “Hubungan Lingkungan 

Belajar dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Siswa MTs Al Mubarok Bandar 

Mataram Lampung Tengah”. Penelitian ini bertujuan Menjelaskan hubungan 

lingkungan belajar dengan hasil belajar siswa MTs Al Mubarok Bandar Mataram 

Lampung Tengah. Menjelaskan hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa 

MTs Al Mubarok Bandar Mataram Lampung Tengah. Menjelaskan hubungan antara 

lingkungan belajar dan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa MTs Al Mubarok 

Bandar Mataram Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan sifat 

penelitian expost facto melalui pendekatan survei. Penelitian survei adalah penelitian 

yang dilakukan pada skala besar dan populasi kecil, tetapi data yang diteliti adalah 
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data dari sampel yang diambil dari populasi, sehingga ditemukan relatif, sebaran, dan 

hubungan antar variabel sosiologis dan psikologis. Teknik pengumpulan datanya 

adalah dengan kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan perhitungan data 

yang didapat dari tabel anova diketahui bahwa nilai F sama dengan 19.975. ini berarti 

bahwa nilai F hitung jauh lebih besar ketika dibandingkan dengan F tabel (19,975 > 

4,387). Artinya ada hal positif hubungan bersama antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Jika semakin tinggi lingkungan belajar dan motivasi belajar yang 

dimiliki maka semakin tinggi pula hasil belajar siswa yang dihasilkan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima atau dapat dinyatakan 

positif hubungan antara lingkungan belajar dan motivasi belajar dengan 

pembelajaran.12 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Arianto dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah variabel yang diteliti yaitu lingkungan belajar dan hasil 

belajar sedangkan  perbedaannya yaitu  penelitian yang dilakukan oleh Arianto lebih 

dari tiga variabelnya, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

dua variabel. 

2.  Penelitian yang Dilakukan oleh Dahman Hasibuan 

Penelitian yang dilakukan oleh Dahman Hasibuan yang berjudul “Hubungan 

Minat Belajar PAI dengan Lingkungan Belajar di Madrasah Tsanawiyah Al- Bukhary 

Rantauprapat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang termasuk 

lingkungan belajar dan faktor-faktor lingkungan belajar apa saja yang dapat 

mempengaruhi minat belajar pendidikan  agama Islam di Madrasah Tsanawiyah serta 

 

12 Arianto, “Hubungan Lingkungan Belajar dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Siswa 

MTs Al Mubarok Bandar Mataram Lampung Tengah,” Tesis, 2018, h. 12. 
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sejauhmana hubungan antara minat belajar dengan lingkungan belajar. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian korelasi dimana penelitian yang dilakukan  

mengenai apa yang sedang diamati tanpa mengubah  system  pelaksanaannya  

(Operation Research). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka minat 

belajar siswa MTs. Al-Bukhary Labuhanbatu  mempunyai hubungan yang kuat 

dengan lingkungan belajar siswa MTs.Al-Bukhary Rantauprapat. Dengan demikian 

dapat dikatakan semakin baik lingkungan belajarnya maka akan semakin baik pula 

minat belajar siswa tersebut. Lingkungan belajar siswa mempunyai pengaruh sebesar 

67%, sedangkan 33% lainya minat belajar tersebut dipengaruhi oleh faktor internal 

siswa itu sendiri.13 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dahman Hasibuan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang lingkungan belajar. 

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dahman Hasibuan membahas 

minat belajar sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas 

hasil belajar peserta didik.  

3.  Penelitian yang Dilakukan oleh Dian Yanika  

Penelitian yang Dilakukan oleh Dian Yanika yang berjudul “Hubungan 

Lingkungan Belajar Sekolah dengan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V Sekolah 

Dasar”. Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar siswa 

kelas V SD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan yang 

positif antara lingkungan belajar sekolah dengan hasil belajar. Metode penelitian yang 

digunakan adalah korelasi dan data yang digunakan adalah data kuantitatif. Populasi 

 

13Dahman Hasibuan, “Hubungan Minat Belajar PAI dengan Lingkungan Belajar di Madrasah 

Tsanawiyah Al- Bukhary Rantauprapat”, Jurnal Agama dan Sains. Vol. III. No. 1. 2019, h. 58-62.  
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dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri Kecamatan Rajabasa. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 155 responden. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dengan menggunakan metode angket dan dokumentasi. Hasil dari 

teknik analisis data yang menggunakan rumus korelasi product moment menunjukan 

bahwa, terdapat hubungan yang positif antara lingkungan belajar sekolah dengan 

hasil belajar dengan rhitung sebesar 0,252 lebih besar dari pada rt abel yaitu sebesar 

0,183.14 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dian Yanika dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas lingkungan belajar. Sedangkan 

perbedaannya adalah jumlah sampel yang digunakan. 

4. Penelitian yang Dilakukan oleh Nofitria Eka Putri 

Penelitian yang dilakukan oleh Nofitria Eka Putri yang berjudul “Hubungan 

Kondisi Lingkungan Keluarga dengan Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Atas” 

Hasil belajar merupakan gambaran kemampuan siswa setelah mengikuti proses 

belajar mengajar dalam rentangan waktu tertentu. Belajar itu sendiri merupakan suatu 

proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan 

perilaku yang relatif menetap. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi adalah 

kondisi lingkungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk 

mendeskripsikan hasil belajar siswa, (2) untuk mendeskripsikan kondisi lingkungan 

keluarga, dan (3) untuk menguji hubungan antara kondisi lingkungan keluarga 

dengan hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

jenis pendekatan deskriptif dan korelasional. Populasi penelitian ini adalah 180 siswa. 

 

14Dian Yanika,  “Hubungan Lingkungan Belajar Sekolah Dengan Hasil Belajar Peserta Didik 

Kelas V Sekolah Dasar” Jurnal Ilmu Pendidikan. Vol. II. No. 6. 2018, h. 45-55. 
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Instrument yang digunakan adalah kuisioner kondisi lingkungan keluarga. Data 

dianalisis dengan teknik statistik deskriptif dan teknik pearson product moment. 

Temuan penelitian ini mengenai kondisi lingkungan keluarga siswa berada pada 

kategori sedang dan hasil belajar siswa berada pada kategori sedang dan juga terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara kondisi lingkungan keluarga dengan hasil 

belajar siswa dengan koefisien korelasi 0,219 dengan taraf signifikan 0,000. 

Penelitian ini sangat penting agar kondisi lingkungan keluarga dapat diminimalkan 

lagi dengan hasil belajar siswa.15 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nofitria Eka adalah meneliti hasil 

belajar peserta didik. Perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nofitria Eka 

Putri variabel Xnya membahas kondisi lingkungan keluarga berbeda dengan yang 

dilakukan oleh peneliti adalah membahas lingkungan belajar sekolah. 

5.  Penelitian yang Dilakukan oleh Abd. Aziz Hsb  

Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Aziz Hsb yang berjudul “Kontribusi 

Lingkungan Belajar Dan Proses Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di 

Sekolah” Penelitian dilakukan untuk menganalisis hubungan lingkungan belajar dan 

proses pembelajaran dalam upaya peningkatan prestasi siswa di sekolah, analisis 

menggunakan metode kuantitatif, data dianalisis dengan menggunakan analisis 

korelasi dan analisis regresi, data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan 

instrument sebagai alat pengumpulan data dengan menggunakan skala likert. 

Penelitian dilakukan terhadap guru-guru Madrasah Aliyah Negeri di Jakarta Selatan. 

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa lingkungan belajar memiliki hubungan 

 

15Nofri Eka Putri, “Hubungan Kondisi Lingkungan Keluarga dengan Hasil Belajar Siswa 

Sekolah Menengah Atas” Jurnal Penelitian Guru Indonesia. Vol. 3. No. 2. 2020. h. 98-107. 
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yang positif terhadap prestasi belajar siswa, begitu pula dengan proses pembelajaran 

yang memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa, hal ini 

menunjukkan bahwa pencapaian prestasi belajar siswa yang baik dapat dilakukan 

dengan upaya peningkatkan kualitas lingkungan belajar di sekolah serta adanya 

proses pembelajaran yang berkualitas, dengan demikian maka upaya dalam 

peningkatan prestasi belajar siswa dapat dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan 

kualitas proses pembelajaran serta adanya upaya peningkatan kualitas tenaga 

pendidik di sekolah sehingga lebih professional dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab sebagai seorang tenaga pendidik.16 

Persamaan penelitian di atas adalah membahas lingkungan belajar. 

Perbedaannya adalah varibel Ynya membahas prestasi belajar, sedangkan peneliti 

membahas hasil belajar.  

6. Penelitian yang Dilakukan oleh Dewi Budi Utami 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Budi Utami yang berjudul ”Hubungan 

Antara Fasilitas Belajar dan Lingkungan Belajar dengan Hasil Belajar IPA” 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui kecenderungan fasilitas belajar IPA siswa 

kelas VIII SMP Taman Dewasa se-Kecamatan Umbulharjo tahun pelajaran 

2015/2016?, 2) Sejauh mana kecenderungan lingkungan belajar siswa kelas VIII 

SMP Taman Dewasa se-Kecamatan Umbulharjo tahun pelajaran 2015/2016?, 

3)Sejauh mana kecenderungan hasil belajar IPA siswa kelas VIII SMP Taman 

Dewasa Ibu Pawiyatan se-Kecamatan Umbulharjo tahun pelajaran 2015/2016?, 

4)Adakah hubungan yang positif antara fasilitas belajar dan lingkungan belajar secara 

bersama – sama dengan hasil belajar IPA siswa kelas VIII SMP Taman Dewasa se-

 
16Abd. Aziz Hsb, “Kontribusi Lingkungan Belajar Dan Proses Pembelajaran Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Di Sekolah”, Jurnal Tarbiyah. Vol. 25. No.2. 2019. h. 1-17. 



15 
 

 
 

Kecamatan Umbulharjo tahun pelajaran 2015/2016?, 5)Adakah hubungan yang 

positif antara fasilitas belajar secara mandiri dengan hasil belajar IPA siswa kelas 

VIII SMP Taman Dewasa se-Kecamatan Umbulharjo tahun pelajaran 2015/2016?, 

6)Adakah hubungan yang positif antara lingkungan belajar secara mandiri dengan 

hasil belajar IPA siswa kelas VIII SMP Taman Dewasa se-Kecamatan Umbulharjo 

tahun pelajaran 2015/2016? Penelitian ini adalah diskriptif korelatif yang bersifat Ex 

Post Facto. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Taman Dewasa se-Kecamatan Umbulharjo Tahun Pelajaran 2015/2016 yang terdiri 

dari 2 (dua) kelas, sejumlah 51 siswa. Sampel diambil dari seluruh populasi yang ada 

(studi populasi).  

Bedasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 1)Kecenderungan fasilitas belajar siswa kelas VIII SMP Taman Dewasa Se-

Kecamatan Umbulharjo Tahun Ajaran 2015/2016 dalam kategori tinggi, 

2)Kecenderungan lingkungan belejar siswa kelas VIII SMP Taman Dewasa Se-

Kecamatan Umbulharjo Tahun Ajaran 2015/2016 dalam kategori tinggi, 

3)Kecenderungan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Taman Dewasa Se-Kecamatan 

Umbulharjo Tahun Ajaran 2015/2016 dalam kategori sangat tinggi, 4)Ada hubungan 

positif dan sangat signifikan antara fasilitas belajar dan lingkungan belajar secara 

bersama-sama dengan hasil belajar IPA. Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung 

sebesar 48,922 lebih besar daripada nilai Ftabel sebesar 3,19, 5)Ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara fasilitas belajar dengan hasil belajar IPA. Hal ini 

dibuktikan dari nilai r hitung = 0,796 dan nilai rtabel= 0,279, bedasarkan data tersebut 

nilai rhitung sebesar 0,796 lebih besar daripada nilai rtabel sebesar 0,279, 6)Ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara lingkungan belajar dengan hasil 
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belajar IPA. Hal ini dibuktikan dari nilai rhitung = 0,817 dan nilai r tabel= 0,279, 

bedasarkan data tersebut nilai rhitung sebesar 0,817 lebih besar daripada nilai rtabel 

sebesar 0,279.17 

Peersaman penelitian di atas adalah membahas lingkungan belajar dan hasil 

belajar. Perbedaannya adalah variabelnya lebih dari dua.  

7. Penelitian yang Dilakukan oleh Desy Ana Heryyanti, dkk 

Penelitian yang dilakukan oleh Desy Ana Heryyanti, dkk yang berjudul 

“Pengaruh Gaya, Minat, Kebiasaan dan Lingkungan Belajar terhadap Hasil Belajar 

Siswa Madrasah Ibtidaiyah di Era New Normal”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh gaya belajar, minat belajar, kebiasaan belajar dan lingkungan 

belajar terhadap hasil belajar siswa di era new normal. Penelitian ini menerapkan 

pendekatan kuantitatif yang berjenis korelasional. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

siswa MI se-kecamatan Bandung Tulungagung dengan jumlah sampel yaitu 94 siswa. 

Teknik pengambilan data menggunakan angket dan dokumentasi berupa nilai legger 

siswa sedangkan analisis data yang digunakan yaitu regresi berganda dan regresi 

sederhana. Hasil penelitian: 1) Gaya belajar memberi pengaruh yang signifikan 

terhadap hasil belajar siswa di era new normal. 2) Minat belajar memberi pengaruh  

yang signifikan terhadap hasil belajar siswa di era new normal. 3) Kebiasaan belajar 

memberi pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa di era new normal. 4) 

Lingkungan belajar memberi pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa di 

era new normal. 5) Gaya belajar, minat belajar, kebiasaan belajar dan lingkungan 

belajar secara simultan  memberi pengaruh  terhadap hasil belajar siswa di era new 

normal. 

 
17Dewi Budi Utami, “Hubungan Antara Fasilitas Belajar dan Lingkungan Belajar dengan 

Hasil Belajar IPA”. Jurnal Ilmiah Pendidikan IPA. Vol. 4. No. 1. 2017, h. 18-24. 
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Sesuai dengan hasil pengujian korelasional yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan  yaitu: 1) Ada pengaruh signifikan gaya belajar terhadap hasil belajar 

siswa di era new normal pada MI se-kecamatan Bandung Tulungagung. 2) Ada 

pengaruh  signifikan  minat belajar terhadap hasil belajar siswa di era new normal 

pada MI se-kecamatan Bandung Tulungagung. 3) Ada pengaruh signifikan kebiasaan 

belajar terhadap hasil belajar siswa di era new normal pada MI se-kecamatan 

Bandung Tulungagung. 4) Ada pengaruh signifikan lingkungan belajar terhadap hasil 

belajar siswa di era new normal pada MI se kecamatan Bandung Tulungagung. 5) 

Ada pengaruh signifikan gaya belajar, minat belajar, kebiasaan belajar dan 

lingkungan belajar secara simultan terhadap hasil belajar siswa di era new normal 

pada MI se kecamatan Bandung Tulungagung.18 

Persamaan penelitian yang dilakukan Desy Ana Heryyanti, dkk, dengan 

penelitian  dilakukan oleh peneliti adalah variabel yang diteliti sama yaitu lingkungan 

belajar dan hasil belajar. Perbedaannya yaitu variabel yang diteliti lebih dari dua 

variabel sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya dua variabel. 

8.  Penelitian yang Dilakukan oleh Dini Susanti dan Rahtu Gita Khodiq 

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Susanti dan Rahtu Gita Khodiq yang 

berjudul “Hubungan Lingkungan Belajar Dengan Hasil Belajar Siswa Kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Kabupaten Dharmasraya Tahun Ajaran 2017/2018. 

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di 

Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Dharmasraya bahwa, Hasil belajar siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Azhar Kabupaten Dharmasraya Tahun Ajaran 2017/2018 di bawah 

 

18Desi Ana Heryyanti, “Pengaruh Lingkungan Belajar Terhadap Tingkat Konsentrasi Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Palembang”, Jurnal Ilmu Pendidikan. Vol. III. 

No. 6. 2021, h.  3935-3945. 
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kriteria ketuntasan minimal (KKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

gambaran lingkungan belajar serta gambaran hasil belajar untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan lingkungan belajar dengan hasil belajar siswa kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan jenis korelasional, yaitu hubungan antra dua variabel antara lingkungan 

belajar (X) dan hasil belajar siswa (Y), populasi berjumlah 24 orang, penelitian ini 

adalah penelitian populasi karena semua populasi dijadikan sampel. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, setelah data 

diperoleh maka peneliti menganalisa data tersebut dengan rumus persentase dan 

product moment. Hasil dalam penelitian ini adalah : (1) lingkungan belajar siswa 

kelas V Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Dharmasraya Tahun Ajaran 2017/2018 

tergolong rendah (2) hasil belajar siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten 

Dharmasraya Tahun Ajaran 2017/2018 tergolong rendah (3) terdapat hubungan yang 

signifikan antara lingkungan belajar dengan hasil belajar siswa kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Kabupaten Dharmasraya Tahun Ajaran 2017/2018. Saran peneliti setelah 

melakukan penelitian ialah agar pihak sekolah memperhatikan lingkungan belajar 

siswa dan juga kerja sama dengan orang tua agar lebih memperhatikan kebutuhan 

anaknya untuk meningkatkan hasil belajar siswa.19 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dini Susanti dan Gita Khodiq 

dengan peneliti adalah membahas lingkungan belajar dan hasil belajar. Sedangkan 

perbedaanya adalah  penelitian yang dilakukan oleh Dini Susanti dan Gita Khodiq 

termasuk penelitian populasi karena semua populasi dijadikan sampel, berbeda 

 

19Dini Susanti. Rahtu Gita Khodiq, “Hubungan Lingkungan Belajar Dengan Hasil Belajar 

Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Kabupaten Dharmasraya Tahun Ajaran 2017/2018”, 

Jurnal Menara Ilmu. Vol. XVIII. No. 4. 2019. h. 25-34.  
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dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian sampel karena tidak 

semua populasi dijadikan sampel. 

9. Penelitian yang Dilakukan oleh Made Rizky Krisna Desiana  

Peneltian yang dilakukan oleh Made Rizky Krisna Desiana yang berjudul 

“Korelasi Antara Lingkungan Keluarga dan Gaya Belajar Siswa Terhadap Hasil 

Belajar IPS” Penelitian ini didasari oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis korelasi yang 

signifikan secara simultan antara lingkungan keluarga dan gaya belajar siswa 

terhadap hasil belajar IPS. Penelitian ini adalah penelitian expost-facto dengan 

metode non tes yang dianalisis menggunakan uji analisis regresi sederhana dan 

berganda. Berdasarkan hasil analisis pada taraf signifikansi 5% = (0,189), diperoleh 

bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara lingkungan keluarga dan hasil belajar 

IPS dengan rx1y = 0,724 (52,4%), terdapat korelasi yang signifikan antara gaya 

belajar siswa dan hasil belajar IPS dengan rx2y = 0,614 (37,7%), dansecara simultan 

terdapat korelasi yang signifikan antara lingkungan keluarga dan gaya belajar siswa 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV SD di Gugus III Kecamatan Buleleng 

dengan rx1x2y = 0,764 (58,4%). Dengan demikian, baik buruknya hasil belajar IPS 

siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkungan keluarga dan gaya 

belajar siswa.20 

Persamaan penelitian yang dilakukan Made Rizky Krisna Desiana dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti variabel Y membahas hasil belajar. 

Sedangkan perbedaannya variabel X membahas lingkungan keluarga dan gaya belajar 

siswa. Peneliti meneliti lingkungan belajar.  

 
20Made Rizky Krisna, “ Korelasi Antara Lingkungan Keluarga Dan Gaya Belajar Siswa 

Terhadap Hasil Belajar IPS”, Jurnal Mimbar Ilmu. Vol. 25. No. 3, 2020, h. 470. 
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10.  Penelitian yang Dilakukan oleh Yuyun  Rahmadani 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Rahmadani yang berjudul “Hubungan 

Lingkungan Belajar dan Minat Belajar dengan Hasil Belajar Persiapan Pengolahan 

Makanan SMK Sandhy Putra 2 Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

(1) lingkungan belajar siswa, (2) minat belajar siswa, (3) hasil belajar siswa, (4) 

hubungan lingkungan belajar dengan hasil belajar siswa, (5) hubungan minat belajar 

dengan hasil belajar siswa, (6) hubungan lingkungan belajar dan minat belajar dengan 

hasil belajar persiapan pengolahan makanan. Desain penelitian adalah deskriptif 

korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa Jasa boga kelas X dengan 

jumlah 32 orang dan sampel penelitian adalah keseluruhan populasi, penelitian ini 

merupakan penelitian populasi dengan jumlah 32 siswa. Data penelitian untuk 

menjaring data lingkungan belajar dan minat belajar dikumpulkan dengan 

menggunakan angket sedangkan untuk hasil belajar persiapan pengolahan makanan 

dikumpulkan dengan menggunakan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif data dengan uji kecenderungan, uji persyaratan analisis dengan uji 

normalitas dan uji lineritas dan keberartian persamaan regresi ganda, uji hipotesis 

dengan uji korelasi parsial dan uji korelasi ganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: tingkat kecenderungan lingkungan 

belajar pada kategori sedang (81,25%); Tingkat kecenderungan minat belajar siswa 

pada kategori cukup (81,25%); Tingkat kecenderungan hasil belajar persiapan 

pengolahan makanan pada kategori cukup (56,25%); Hasil analisis normalitas dengan 

dk=5 pada ketiga variabel adalah normal untuk lingkungan belajar (Xhitung= 3,96 < 

Xtabel= 11,07), minat belajar siswa (Xhitung 3,85< Xtabel= 11,07), hasil belajar 

persiapan pengolahan makanan (Xhitung 9,97< Xtabel= 11,07): Hasil analisis uji 
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linieritas hasil belajar persiapan pengolahan makanan atas lingkungan belajar adalah 

linier dengan F nilai (Fhitung =0,29<Ftabel=2,38). Hasil belajar persiapan 

pengolahan makanan atas minat belajar siswa dengan nilai (Fhitung 

=0,97<Ftabel=2,44); Hasil analisis korelasi parsial terdapat hubungan signifikan 

antara lingkungan belajar dengan hasil belajar persiapan pengolahan makanan dengan 

nilai ((ry.1.2 = 0,398> rt = 0,349; 5%); Hasil analisis korelasi parsial terdapat 

hubungan signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar persiapan pengolahan 

makanan dengan nilai (ry.2.1 = 0,396> rt = 0,349; 5%); Berdasarkan uji korelasi 

ganda terdapat hubungan signifikan antara lingkungan belajar dan minat belajar 

dengan hasil belajar dengan nilai R = 0,518 diperoleh Ftabel= 3,32 dan Fhitung= 

15,578 dimana Fhitung> Ftabel (15,578 >3,32) sehingga koefisien korelasi ganda 

pada taraf signifikan 5% berarti. Maka dapat disimpulkan semakin kondusif 

lingkungan belajar dan semakin baik hasil belajar persiapan pengolahan makanan 

maka semakin tinggi minat belajar siswa.21 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Ramadhani yaitu membahas 

lingkungan dan hasil belajar. Perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Yuyun Ramadhani variabelnyalebih dari dua, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dua variabel.  

 

11. Penelitian yang Dilakukan oleh Ratih Novianti 

Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Novianti yang berjudul “Pengaruh 

Lingkungan Belajar Terhadap Tingkat Konsentrasi Belajar Siswa pada Mata 

 

21Yuyun Rahmadani, “Hubungan Lingkungan Belajar dan Minat Belajar dengan Hasil Belajar 

Persiapan Pengolahan Makanan SMK Sandhy Putra 2 Medan”. Jurnal Pendidikan Tata Boga. Vol. 1. 

No. 1. 2017, h. 60.  
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Pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh lingkungan belajar terhadap tingkat konsentrasi belajar siswa. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis 

penelitian kuantitatif deskriptif. Subjek penelitian ini berjumlah 149 siswa yang 

terdiri dari siswa kelas X. Penentuan subyek penelitian ini ditentukan dengan 

mengambil sampel secara acak yang menggunakan teknik sampling purposive 

sample. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah skala likert. Instrumen 

yang digunakan adalah skala lingkungan belajar dan skala konsentrasi belajar. 

Validasi instrumen dilakukan dengan validasi ahli.  Teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Lingkungan belajar siswa kelas X di MAN 2 

Palembang sebanyak 29 (65,90%) siswa berada pada kategori tinggi, 1 (2,28%) siswa 

berada pada kategori sedang, dan 14 (31,81%) siswa berada pada kategori rendah, 

konsentrasi belajar siswa kelas X di MAN 2 Palembang sebanyak 29 (65,90%) siswa 

berada pada kategori Tinggi, 2 (4,54%) siswa berada pada kategori sedang, 13 

(29,54%) siswa berada pada kategori rendah. Pengaruh lingkungan belajar terhadap 

tingkat konsentrasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MAN 2 

Palembang “r” / rn =0,304 < 0,90 > 0,393. Ini berarti bahwa hipotesis alternatif (Ha) 

terbukti atau dapat di terima dan hipotesis nihil ditolak (H0) artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara lingkungan belajar terhadap tingkat konsentrasi 

belajar siswa di MAN 2 Palembang.22 

 

22Ratih Novianti, “Pengaruh Lingkungan Belajar Terhadap Tingkat Konsentrasi Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 Palembang”, Jurnal PAI Raden Fatah. Vol. I. No. I. 

2019, h. 1-19. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ratih Novianti dengan penelitian 

dilakukan oleh peneliti adalah variabel yang dibahas yaitu lingkungan belajar. 

Sedangkan perbedaannya yaitu variabel Y yang diteliti, penelitian yang dilakukan 

oleh Ratih Novianti variabel Y yaitu konsentrasi belajar dan variabel yang diteliti 

oleh peneliti yaitu hasil belajar. 

12. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Ika Candra Mujiastuti dan Fiska 

Ilyasir 

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Ika Candra Mujiastuti dan Fiska 

Ilyasir yang berjudul “Pengaruh Pertemanan Sebaya Terhadap Hasil Belajar 

Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Sewon Bantul Tahun 

Pelajaran 2013/2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertemanan 

sebaya siswa kelas XI SMA N 1 Sewon, untuk mengetahui hasil belajar PAI siswa 

kelas XI SMA N 1 Sewon, dan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sebaya 

terhadap hasil belajar PAI siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sewon, Bantul tahun 

pelajaran 2013/2014. Metodelogi penelitian yaitu kuantitatif korelasional dengan 

menggunakan simple random. Berdasarkan hasil analisis data penelitian Tingkat 

pertemanan sebaya siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sewon, Bantul termasuk dalam 

kategori sedang/cukup. Adapun persentasenya yakni sebesar 37.7 % dari jumlah 

responden secara keseluruhan yang berjumlah 69 siswa. Hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam (PAI) siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sewon, Bantul Tahun Pelajaran 

2013/2014, berada pada kategori sedang/cukup. Adapun persentasenya sebesar 17.4 

% dari jumlah responden secara keseluruhan yang berjumlah 69 orang. Ada pengaruh 

yang signifikan antara pertemanan sebaya terhadap hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sewon, Bantul Tahun Pelajaran 2013/2014. Hal 
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ini dibuktikan dari hasil analisis product moment yang menunjukkan bahwa nilai r 

hitung > rt, yaitu 0.639 > 0.232 pada taraf signifi kansi 5 % dan 0.639 > 0.302 pada 

taraf 1 %, dengan kategori kuat.23 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Agustina Ika Candra Mujiastuti dan 

Fiska Ilyasir dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas hasil 

belajar dan jenis penelitiannya kuantitatif korelasional. Perbedaanya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Agustina Ika Candra Mujiastuti dan Fiska Ilyasir membahas 

pertemanan sebaya sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

cakupannya luas yaitu lingkungan belajar. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Menganalisis lingkungan belajar peserta didik di SMAN 12 Bone. 

b. Menganalisis hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI dan Budi 

Pekerti di SMAN 12 Bone. 

c. Menganalisis hubungan lingkungan belajar terhadap hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMAN 12 Bone. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian berguna untuk: 

 
23Agustina Ika Candra Mujiastuti dan Fiska Ilyasir, “Pengaruh Pertemanan Sebaya Terhadap 

Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Sewon Bantul Tahun 

Pelajaran 2013/2014”, Jurnal Literasi. Vol. VI.  No. 1. 2014, h. 77-97. 
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a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

pengelolaan lingkungan belajar di SMAN.  

b. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memperdalam wawasan pengetahuan utamanya yang berkaitan dengan 

hubungan lingkungan belajar dengan hasil belajar peserta didik. 

Menumbuhkan kembali keterkaitan terhadap kajian-kajian yang bernuansa 

lingkungan belajar dengan hasil belajar. 

c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan atau 

refrensi untuk keperluan penelitian. Dapat dijadikan masukan kepada 

kepala sekolah maupun tenaga pendidik khususnya di SMAN 12 Bone 

untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 
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A. Lingkungan Belajar 

1. Hakikat Lingkungan Belajar 

Pengertian lingkungan secara harfiah menurut kamus besar bahasa 

Indonesia diartikan sebagai suatu tempat yang memengaruhi pertumbuhan 

manusia. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris environment diartikan 

sebagai sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan atau suasana. Jika 

dipadukan pengertian istilah lingkungan dari kedua bahasa tersebut, maka 

lingkungan dapat diartikan sebagai suatu tempat atau suasana yang dapat 

memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang.1 

Dalyono mendefinisikan lingkungan itu sebenarnya mencakup segala 

material dan stimulus di dalam dan di luar individu baik yang bersifat fisiologis, 

psikologis, maupun bersifat sosio kultural.2 Lingkungan merupakan suatu tempat 

dimana terjadi proses interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang 

lainnya. Manusia dari sejak dilahirkan hingga meninggal dunia tidak dapat 

terlepas dari lingkungan. Lingkungan secara langsung mempengaruhi sikap, 

tingkah laku dan kepribadian seseorang. Menurut Patty yang di kutip oleh 

Baharuddin, lingkungan merupakan sesuatu yang mengelilingi individu di dalam 

hidupnya, baik dalam bentuk lingkungan fisik seperti orang tua, rumah, kawan 

bermain, dan  masyarakat sekitar maupun dalam bentuk lingkungan psikologis 

seperti perasaan-perasaan yang dialami, cita-cita, persoalan-persoalan yang 

 

1Rita Mariyana, Pengelolaan Lingkungan Belajar (Jakarta: Kencana, 2010), h.16.  

2Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 129.  
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dihadapi, dan sebagainya.3 Banyak ahli yang mengungkapkan pengertian belajar. 

Tetapi secara umum belajar diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif 

menetap pada diri individu 

Hubungan antara manusia dan lingkungan adalah saling mempengaruhi. 

Tidak terkecuali dalam hal belajar. Hal ini membuat lingkungan dapat dipandang 

pula sebagai lingkungan belajar yang juga akan mempengaruhi perkembangan 

manusia. Syamsu Yusuf mengemukakan lingkungan belajar adalah suatu tempat 

atau suasana (keadaan) yang mempengaruhi proses perubahan tingkah laku 

manusia. Semakin kuat pengaruh lingkungan tersebut, maka perubahan yang 

terjadi pada subyek akan semakin besar pula.4 

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar adalah 

sesuatu yang ada di sekitar tempat belajar peserta didik berpengaruh terhadap 

tingkah laku dan perkembangan dalam belajar baik secara langsung maupun 

tidak langsung.  

2. Macam-Macam Lingkungan Belajar 

Esensinya lingkungan belajar merupakan suatu konteks fisik, sosial, dan 

psikologis yang dalam konteks tersebut anak belajar dan memperoleh tingkah 

laku baru. Blocher juga menyatakan bahwa lingkungan belajar merupakan sarana 

yang digunakan pelajar sebagai tempat mencurahkan dirinya untuk beraktivitas, 

berkreasi, termasuk memanipulasi beberapa hal hingga mereka mendapatkan 

sejumlah perilaku baru dari kegiatan tersebut. 

 

3Baharuddin, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2007), h. 68. 

4Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 14. 



28 
 

 
 

Lingkungan belajar tidak hanya mencakup lingkungan belajar di sekolah, 

tetapi termasuk juga lingkungan belajar di rumah maupun dalam kehidupan 

sekitar. Oemar Hamalik menyebutkan lingkungan belajar terdiri dari:5 

a. Lingkungan sosial, meliputi lingkungan masyarakat baik kelompok 

besar atau kelompok kecil.  

b. Lingkungan personal, meliputi inidividu-indiividu sebagai suatu 

pribadi berpengaruh terhadap inidividu lainnya.   

c. Lingkungan alam (fisik) yang mencakup semua sumber daya alam 

yang dapat diberdayakan sebagai sumber belajar. 

d. Lingkungan kultural, di dalamnya terdapat hasil budaya dan teknologi 

yang dapat dijadikan sumber belajar yang dapat mendukung 

pembelajaran. Dalam konteks ini termasuk sitem nilai, norma, dan adat 

kebiasaan. 

Pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar tidak 

hanya mencakup lingkungan keluarga dan sekolah saja, tetapi juga menyangkut 

lingkungan secara luas, mulai dari lingkungan alam, lingkungan kultural, dan 

lingkungan personal individu itu sendiri. 

Ki Hajar Dewantoro menggolongkan lingkungan belajar menjadi tiga, 

yang dikutip oleh Hadi yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan masyarakat.6 

 

 

 
5Oemar Hamalik, Proses Belajar dan Mengajar (Bandung: Tarsito, 2001), h.  196. 

6Soedomo Hadi, Pengantar Pendidikan (Surakarta: UNS Pers, 2003), h. 87. 
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a. Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan bagian dari lingkungan belajar informal yang 

memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak baik perkembangan motorik, 

perkembangan kinestetik maupun perkembangan lainnya. Selain itu, keluarga 

juga disebut sebagai satuan pendidikan luar sekolah. Keluarga memiliki 

peranan yang sangat penting dalam mendidik setiap anak. Keluarga 

merupakan masyarakat alamiah yang pergaulan di antara anggotanya bersifat 

khas, dalam lingkungan keluarga terletak dasar-dasar pendidikan. 

1)  Cara Orang Tua Mendidik Anak 

Cara orang tua mendidik anak sangat besar hubungannya terhadap proses 

belajar anak tersebut. Orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan 

anaknya, acuh tak acuh dan tidak memperhatikan perkembangan anaknya 

akan menyebabkan kesulitan belajar bagi si anak. Sebaliknya orang tua 

yang perhatian pada pendidikan anaknya akan menjadi pendorong bagi 

anak untuk belajar lebih giat. 

2) Hubungan antar Anggota Keluarga  

Faktor hubungan antara anggota keluarga ini penting sekali dalam 

menentukan kemajuan belajar anak. Hubungan ini yang terpenting adalah 

hubungan antara orang tua dengan anak, selain itu hubungan antara anak 

dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain. Demi 

kelancaran belajar anak kelancaran hubungan antar anggota keluarga 

perlu dijaga. 

3) Bimbingan dari Orang Tua 

Orang tua merupakan contoh bagi anak-anaknya. Segala yang dilakukan 
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orang tua tanpa disadari akan ditiru oleh anak-anaknya. Karenanya sikap 

orang tua yang bermasalah perlu dihindari. Demikian belajar perlu 

bimbingan orang tua agar sikap dewasa dan tanggung jawab belajar 

tumbuh pada diri anak. 

4) Suasana Rumah  

Suasana rumah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang sering 

terjadi dalam rumah dimana anak berada dan belajar. Suasana rumah yang 

sangat ramai atau gaduh tidak mungkin anak akan dapat belajar dengan 

baik. Anak-anak akan terganggu konsentrasinya, sehingga sukar untuk 

belajar. Untuk itu hendaknya suasana rumah selalu dibuat menyenangkan, 

tentram, damai dan harmonis agar menguntungkan bagi kemajuan belajar 

anak. 

5) Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak 

yang sedang belajar selain terpenuhi kebutuhan pokok juga membutuhkan 

berbagai fasilitas belajar. Biaya merupakan hal yang sangat penting dalam 

pemenuhan berbagai keperluan belajar, untuk itu biaya  merupakan faktor 

yang sangat penting dalam proses keberhasilan belajar. 

b. Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah yang positif yaitu lingkungan sekolah yang 

memberikan fasilitas dan motivasi untuk berlangsungnya pendidikan agama, 

tugas sekolah sangat penting dalam menyiapkan anak untuk kehidupan 

masyarakat. Sekolah atau dalam Islam sering disebut madrasah, merupakan 

lembaga pendidikan formal, juga menentukan membentuk kepribadian anak 
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didik yang Islami. Bahkan sekolah bisa disebut sebagai lembaga pendidikan 

kedua yang berperan dalam mendidik peserta didik. Hal ini cukup beralasan, 

mengingat bahwa sekolah merupakan tempat khusus dalam menuntut berbagai 

ilmu pengetahuan.  Lingkungan belajar di sekolah meliputi lingkungan fisik 

sosial.   

Lingkungan fisik yaitu lingkungan yang ada di sekitar peserta didik 

baik itu di kelas, di sekolah, ataupun di sekitar sekolah yang perlu 

dioptimalkan pengelolaannya agar interaksi belajar mengajar lebih efektif dan 

eisien. Artinya, lingkungan fisik dapat difungsikan sebagai sumber belajar 

atau tempat belajar yang direncanakan dan dimanfaatkan. Lingkungan fisik 

meliputi kondisi kelas, tata ruang, laboratorium, fasilitas yang mendukung 

pembelajaran, media pembelajaran di sekolah, dan segala situasi fisik yang 

ada di sekolah. 

Lingkungan sosial sekolah menyangkut hubungan peserta didik 

dengan peserta didik lainnya, siswa dengan guru, ataupun hubungan peserta 

didik  dengan staf  sekolah lainnya. Lingkungan sosial berhubungan dengan 

pola interaksi antarpersonil yang ada di lingkungan sekolah secara umum. 

Lingkungan sosial yang baik memungkinkan para peserta didik untuk 

berinteraksi dengan baik. Pembelajaran yang kondusif hanya akan tercapai 

apabila interaksi sosial di sekolah berjalan dengan baik. Lingkungan sosial 

(non fisik) meliputi interaksi peserta didik dengan guru, peserta didik dengan 

peserta didik lainnya, dan peserta didik dengan karyawan sekolah. 

 

1) Kurikulum 
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Kurikulum merupakan sejumlah kegiatan yang diberikan kepada 

peserta didik. Kegiatan itu menyajikan pelajaran agar peserta didik 

menerima, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran. Jelas bahwa 

kurikulum memiliki hubungan terhadap belajar peserta didik. 

2) Hubungan antara Guru dengan Peserta didik 

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan peserta didik. 

Jika hubungan antar guru dengan peserta didik dapat terjalin dengan baik, 

maka peserta didik akan memperhatikan materi yang diajarkan guru. 

Sehingga peserta didik akan mempelajari dengan sebaik-baiknya, dan 

sebaliknya jika hubungan antara guru dengan peserta didik kurang baik 

maka akan menyebabkan proses belajar mengajar kurang lancar. 

3) Hubungan antar peserta didik  

Guru yang kurang mendekati peserta didik dan kurang bijaksana, 

tidak akan melihat bahwa di dalam kelas ada grup yang saling bersaing 

secara tidak sehat. Siswa yang mempunyai sifat-sifat atau tingkah laku 

yang kurang menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri, atau 

sedang mengalami tekanan-tekanan batin, akan diasingkan dari kelompok. 

Akibatnya makin parah masalahnya dan akan mengganggu belajarnya. 

Menciptakan relasi yang baik antar  peserta didik adalah perlu, agar dapat 

memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar siswa. 

Hubungan yang baik antar peserta didik merupakan hal yang 

penting, karena dapat memberikan pengaruh belajar peserta didik. Peserta 

didik yang mempunyai hubungan kurang baik dengan teman yang lainnya 
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akan diasingkan dari kelompoknya akibatnya hal tersebut dapat menggangu 

belajarnya, untuk itu hubungan antar teman perlu dijaga dengan baik.  

4) Hubungan guru dengan peserta didik  

Proses pembelajaran terjadi antara guru dengan peserta didik. 

Proses tersebut juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu 

sendiri. Jadi, cara belajar peserta didik juga dipengaruhi oleh relasinya 

dengan gurunya. 

5) Kedisiplinan peserta didik 

Kedisiplinan erat kaitannya dengan ketertiban peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan belajar di kelas. Kedisiplinan di sekolah menyangkut 

kedisiplinan para guru dalam mengajar maupun disiplin peserta didik 

dalam sekolah terutama dalam proses belajar mengajar untuk 

mengembangkan motivasi yang kuat. 

6) Alat Pelajaran 

Alat merupakan sarana dalam belajar. Alat pelajaran yang kurang 

lengkap membuat penyajian materi pelajaran yang tidak baik, terutama 

untuk pelajaran praktikum, kekurangan alat pelajaran akan menimbulkan 

kesulitan belajar bagi anak.  

7) Keadaan Gedung 

Kondisi gedung ini terutama ditujukan pada ruang kelas atau ruang 

tempat belajar. Ruang kelas harus memenuhi syarat-syarat kebersihan, 

cukup cahaya dan udara, keadaan gedung jauh dari keramaian dan lain-lain. 

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi hal ini akan berpengaruh 

pada keberhasilan belajar peserta didik. 
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c. Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat sebagai lingkungan belajar non formal, juga menjadi 

bagian penting dalam proses pendidikan, tetapi tidak mengikuti peratura-

peraturan yang tetap dan ketat. Masyarakat yang terdiri dari sekelompok atau 

beberapa individu yang beragam akan mempengaruhi pendidikan peserta 

didik yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, 

masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mendidik generasi muda tersebut. 

Masyarakat sebagai lingkungan ketiga sesudah keluarga dan sekolah 

mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda dengan ruang lingkup dengan 

batasan yang tidak jelas dan keaneka ragaman bentuk kehidupan sosial serta 

berbagai jenis macam budaya.  

Setiap masyarakat di manapun berada tentu mempunyai karakteristik 

sendiri sebagai norma khas di bidang sosial budaya yang berbeda dengan 

karakteristik masyarakat lain, namun juga mempunyai norma-norma yang 

universal dengan masyarakat pada umumnya di masyarakat terdapat norma 

norma sosial budaya yang harus diikuti oleh warganya dan norma norma itu 

berpengaruh dalam pembentukan kepribadian warganya dalam bertindak dan 

bersikap. Mengingat pentingnya peran masyarakat sebagai lingkungan belajar, 

maka setiap individu sebagai anggota masyarakat harus menciptakan suasana 

yang nyaman demi keberlangsungan proses pendidikan yang terjadi di 

dalamnya. 

 

1) Teman Bergaul 
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Teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan lebih cepat masuk dalam 

jiwa anak. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap 

belajar anak dan sebaliknya teman bergaul yang kurang baik akan 

berpengaruh kurang baik pula. 

2) Lingkungan Tetangga 

Corak kehidupan tetangga akan mempengaruhi anak-anak yan 

bersekolah. Misalnya: tetangga yang suka judi, menganggur, tidak suka 

belajar akan memengaruhi anak yang bersekolah, minimal tidak ada 

motivasi bagi anak untuk bersekolah, begitu pula sebaliknya. 

3) Aktivitas Kehidupan Masyarakat 

Kegiatan ini dapat menguntungkan dan pula merugikan terhadap 

perkembangan pribadi anak. Peserta didik harus benar-benar mampu 

memiliki kegiatan yang mendukung kegiatan belajar, bukan malah 

menjadi penghambat. 

3. Indikator-Indikator Lingkungan Belajar  

Berdasarkan pada beberapa pendapat dan uraian di atas maka yang 

menjadi indikator lingkungan belajar peserta didik dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

a. Hubungan antar peserta didik 

b. Hubungan peserta didik dengan guru 

c. Hubungan peserta didik dengan kepala sekolah 

d. Hubungan peserta didik dengan staff sekolah 

e. Letak gedung sekolah 

f. Kondisi ruang kelas 
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4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Lingkungan Belajar 

Lewat proses belajar, pengaruh budaya secara tidak langsung juga 

mempengaruhi individu. Standar dan norma sosial yang berlaku pada suatu 

kelompok budaya tempat individu berada akan menentukan apa yang benar dan 

apa yang salah, apa yang dianggap baik dan dianggap buruk. Norma itulah yang 

akan menjadi acuan individu dalam berfikir dan berprilaku.7 

Adapun faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan 

lingkungan belajar. Faktor-faktor yang mendukung pengelolaan lingkungan 

belajar antara lain: 

a. Tempat Belajar yang Baik 

Tempat yang baik mempunyai persyaratan sebagai berikut: letak tata ruang, 

tempat belajar, penerapan cahaya yang cukup, udara yang baik, adanya 

pengaturan tata ruang kelas.  

b. Media belajar yang tersedia 

Mendukung proses lancarnya belajar di sekolah, diperlukan peralatan yang 

cukup tersedia. Alat-alat belajar yang tidak lengkap akan semakin banyak 

mengalami gangguan dalam proses belajar mengajar. Tersedianya alat-alat 

belajar yang pokok didahulukan dibanding dengan yang lain seperti: papan 

tulis, kapur tulis / spidol, penghapus dan sebagainya. 

c. Kedisiplinan Belajar 

Kedisiplinan ini perlu diperhatikan untuk melatih peserta didik agar 

terbiasa untuk menerapkan dalam segala tindakan atau kegiatannya. Karena 

disiplin ini berkaitan erat dengan kepribadian anak, sehingga jika anak 

 

7Saifuddin Azwar, Psikologi Inteligensi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008)), h. 74. 
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sudah terdidik untuk disiplin maka mereka akan memiliki kecakapan dalam 

cara belajar. 

d. Kebersihan Lingkungan Kelas dan Sekolah 

Kebersihan lingkungan kelas maupun sekolah perlu diperhatikan agar 

peserta didik merasa nyaman dalam proses belajar dan serta menjaga 

lingkungan menjadi bersih. 

5. Teori-Teori Belajar 

Sejarah pendidikan mempunyai pandangan dan teori tentang bagaimana 

perkembangan kehidupan itu berlangsung. Teori-teori yang dimaksud antara lain:8 

a.  Empirisme 

Empirisme berasal dari bahasa latin yaitu “empericus” artinya 

“pengalaman”. Aliran ini dinamakan juga “tabularasa” artinya meja berlapis 

lilin yang belum ada tulisan diatasnya atau dengan kata lain seseorang 

dilahirkan seperti kertas kosong, maka pendidikanlah yang akan menulisnya. 

Aliran menganggap bahwa perkembangan seseoang anak seratus persen 

ditentukan oleh lingkungan atau kepada pengalaman-pengalamannya yang 

didapat dalam hidupnya. Teori ini menyimpulkan bahwa manusia dalam 

hidup dan perkembangan pribadinya semata-mata ditentukan oleh dunia luar, 

sedangkan pengaruh-pengaruh dari dalam tidak  memberikan apa-apa dalam 

kehidupan. Oleh karena itu, aliran ini juga disebut aliran optimisme dalam 

pendidikan. Teori empirisme menyatakan bahwa hasil pendidikan dan 

 

8Abu Bakar Maming, Landasan-Landasan Dasar Pendidikan (Malang:  CV. Cipta Restu 

Fellynda, 2012), h. 187-193. 
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perkembangan tergantung pada pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari 

dunia luar.  

Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan bersumber utama dari 

pengalaman yang masuk melalui indera dan pengaruh eksternal dalam 

kehidupan, baik dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat, 

sedangkan pembawaan lahir tidaklah dianggap penting sebagai faktor 

penentu pengetahuan. Segala sesuatu yang tidak masuk atau dirasakan 

melalui indera, boleh jadi mereka katakan tidak benar-benar ada. Oleh 

karena itu, aliran ini juga sering dikatakan menolak keberadaan Tuhan dan 

benda-benda yang bersifat metafisika. Aliran ini juga melahirkan 

sekularisasi dalam pendidikan. 

b. Nativisme 

Nativisme berasal  dari bahasa latin yaitu kata “nativus” artinya 

“terlahir”. Seorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawahnya 

dari lahir. Hasil akhir perkembangan dan pendidikan manusia ditentukan 

oleh pembawaan dari lahir. Pembawaan itu ada baik dan buruk. Oleh karena 

itu seseorang akan berkembang dengan pembawaan baik dan maupun 

pembawaan buruk yang dibawahnya dari lahir.  

Lingkungan  termasuk di dalamnya pendidikan tidak berdaya sama 

sekali. Dalam memengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Ia berkata, 

“yang jahat akan menjadi jahat, dan yang baik akan menjadi baik”. 

Pendidikan yang diberikan tidak sesuai dengan pembawaan seseorang dan 

tidak ada gunanya untuk perkembangannya. Oleh karena itu aliran 

merupakan pesimis dalam pendidikan. Adapun hasil pendidikan itu 100% 
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tergantung kepada pembawaan, karena itu aliran ini berpendapat bahwa 

pembawaan maha kuasa dalam pendidikan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa perkembangan manusia dalam kehidupan bermasyarakat 

tergantung kepada pembawaannya. Hasil perkembangan tersebut ditentukan 

oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Lingkungan kurang 

berpengaruh terhadap pendidikan. Pengetahuan seseorang sepenuhnya 

dipengaruhi oleh pembawaan lahir dan gen yang diturunkan oleh kedua 

orang tua.  

Pendidikan yang diberikan haruslah disesuaikan dengan bakat dan 

pembawaan anak didik itu sendiri. Teori ini percaya bahwa lingkungan 

pendidikan maupun lingkungan sekitar yang telah direkayasa oleh orang 

dewasa tidak akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang pengetahuan 

manusia. Dengan kata lain aliran ini menekankan bahwa pemerolehan 

pengetahuan manusia hanya berasal dari dalam (internal). 

Pembawaan lahir itu ada yang baik ada pula yang buruk. Manusia 

tumbuh dan berkembang membawa segala hal yang telah ia bawa sejak lahir. 

Dan apa yang mereka bawa tersebut, akan berkembang sesuai arahnya 

masing-masing. Sedangkan pendidikan tidak akan mempengaruhi apa-apa. 

c. Konvergensi  

Konvergensi berasal dari bahasa Inggris (convergence) artinya 

pertemuan pada suatu titik. Aliran ini mempertemukan atau mengawinkan 

dua aliran yang berlawanan di atas antara nativisme dan empirisme. 

Perkembangan seseorang tergantung kepada pembawaan dan lingkungannya. 

Dengan kata lain pembawaan lingkungan mempengaruhi perkembangan 
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seseorang, pembawaan seseorang baru berkembang karena pengaruh 

lingkungan, hendaknya para pendidik dapat menciptakan suatu lingkungan 

yang tepat dan cukup kaya atau beraneka ragam, agar  pembawaan dapat 

berkembang semaksimal mungkin.  

Aliran konvergensi berpandangan bahwa seorang anak dilahirkan di 

dunia sudah disertai pembawaan baik maupun buruk. Proses perkembangan 

anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama 

mempunyai peranan sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahit 

tidak akan berkembang dengan baik tanpa dukungan lingkungan sesuai 

untuk perkembangan anak itu. 

d. Naturalisme 

Naturaisme berasal dari bahasa latin “nature” yang berarti alam. 

Tabiat aliran ini dinamakan juga negativism yang meragukan pendidikan 

untuk berkembangnya seseorang karena dia dilahirkan dengan pembawaan 

yang baik. Ciri utama aliran ini dalam mendidik seseorang kembalilah ke 

alam agar pembawaan seseorang yang baik itu tidak dirusak oleh pendidik.  

Aliran ini beranggapan bahwa semua adalah baik pada waktu baru 

dari tangan sang Pencipta, tapi semua jadi buruk ditangan manusia. Pendidik 

hanya wajib membiarkan pertumbuhan peserta didik saja dengan sendirinya, 

diserahkan selanjutnya kepada alam. Jadi dengan kata lain pendidikan tidak 

diperlukan.  

Menurut Rousseau dalam Abu Bakar, pendidikan harus dijauhkan 

dalam perkembangan anak, dan dijaukan dari hal yang bersifat dibuat-buat 

dan dapat membawa anak kembali kea lam untuk mempertahankan segala 
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yang baik sebagai yang telah diberikan oleh sang Pencipta karena 

pendidikan hanya akan merusak pembawaan yang baik tadi. Ciri utama 

aliran ini dalam mendidik, yaitu seseorang kembalilah kea lam agar 

pembawaan seseorang yang baik itu tidak dirusak dan pembawaan yang baik 

itu berkembang dengan spontan.  

Aliran-aliran pendidikan di atas tidak mengatakan bahwa salah satu 

adalah yang paling baik, sebab penggunaannya disesuaikan dengan tingkat 

kebutuhan, situasi, dan kondisi.  

B. Hasil Belajar Kognitif 

1. Hakikat Hasil Belajar Kognitif 

Belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan 

manusia. Belajar tidak hanya melibatkan penguasaan suatu kemampuan atau 

masalah akademik baru, tetapi juga perkembangan emosi, interaksi sosial, dan 

perkembangan kepribadian sosial. Belajar merupakan proses dalam diri individu 

yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam 

perilakunya. Belajar adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan. 

Perubahan itu diperoleh melalui usaha (bukan karena kematangan), menetap 

dalam waktu yang relatif lama dan merupakan hasil pengalaman. Sebelum 

membahas tentang pengertian dari hasil belajar kognitif, terlebih dulu kita 

ketahui pengertian dari hasil belajar, dan kognitif itu sendiri. 

Belajar merupakan sebuah kata yang tidak asing lagi dalam kehidupan 

manusia. Belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, karena selalu 

berkaitan dengan segala aktivitas manusia. Belajar bersifat praktis dan langsung, 
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artinya bila ingin mempelajari sesuatu hal, seseorang harus mempelajari untuk 

melakukannya. Oleh sebab itu, dapat mengubah tingkah laku seseorang secara 

keseluruhan dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu dan tidak mengerti 

menjadi memahami sesuatu hal. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam melakukan interaksi dengan 

lingkungannnya.9 

Belajar adalah suatu  proses perubahan  perilaku atau pribadi seseorang 

berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu.10 Menurut Dalyono memberi 

pengertian belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan 

perubahan dalam diri seseorang yang meliputi perubahan tingkah laku, sikap, 

kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya.11 

Sementara itu Nasution mengartikan belajar dalam tiga padangan: (1) 

belajar adalah perubahan-perubahan dalam urat saraf, artinya belajar adalah 

pembentukan saluran-saluran yang lancar dalam sistem urat saraf sebagai 

perubahan fisiologi yang tak dapat dibuktikan atau disangkal kebenarannya. (2)  

belajar adalah penambahan pengetahuan. (3) belajar adalah perubahan kelakuan 

berkat pengalaman dan latihan. Belajar membawa sesuatu perubahan pada diri 

individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan 

 

9Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Cet. IV; Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2003), h. 2. 

10Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul 

(Cet. VI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 157.  

11Dalyono. M,  Psikologi Pendidikan, h. 56-57.  
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melainkan juga dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, 

penghargaan, minat, dan penyesuaian diri.  

Selanjutnya Muhibbin Syah memberikan pengertian belajar adalah 

kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam 

penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan, ini dapat diartikan bahwa 

berhasil tidaknya pelaku pendidikan mencapai tujuan pendidikan itu amat 

bergantung pada proses belajar yang dialami oleh peserta didik baik ketika 

peserta didik itu mengalami pembelajaran di sekolah maupun peserta didik itu 

berada di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakatnya.12 

Berikut ini akan dikemukakan lebih lanjut tentang definisi belajar oleh 

beberapa ahli psikologi yang dikutip oleh Muhibbin Syah: 

a. Chaplin dalam bukunya Dictionary of Psychology memberikan pengertian 

belajar dengan dua macam rumusan yaitu: (1) belajar adalah perolehan 

tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. 

(2) Belajar adalah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya 

latihan khusus. 

b. Bigss mendefinisikan belajar dalam tiga macam rumusan yaitu: rumusan 

kuantitatif adalah kegiatan pengisian dan pengembangan kemampuan 

kognitif dengan fakta sebanyak-banyaknya. Jadi belajar menurut 

pemahaman ini di pandang dari berapa banyak materi yang dikuasai peserta 

didik. rumusan kualitatif adalah proses memperoleh arti-arti dan 

pemahaman serta cara-cara menafsirkan dunia di sekeliling peserta didik, 

 

12Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Edisi Revisi VII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 63. 



44 
 

 
 

belajar dalam pengertian ini difokuskan pada pencapaian daya pikiran 

tindakan yang berkualitas untuk memecahkan masalah-masalah yang kini 

dan nanti dipahami oleh peserta didik. Rumusan institusional adalah 

sebagai proses validasi terhadap penguasaan peserta didik atas materi-

materi yang telah dipeajari. Bukti institusional yang menunjukkan peserta 

didik telah belajar dapat diketahui dalam hubungannya dengan proses 

mengajar. Ukurannya ialah semakin baik mutu mengajar yang dilakukan 

oleh pendidik akan semakin baik pula mutu perolehan peserta didik yang 

kemudian dinyatakan dalam skor atau nilai. 

c. Hintzman dalam bukunya Psychology of Learning and Memory 

berpendapat bahwa “Learning is a change in organism dueto experience 

which can affect the organism”s behavior” belajar adalah suatu perubahan 

yang terjadi dalam diri organisme, manusia, hewan disebabkan oleh 

pengalaman yang dapat memengaruhi tingkah laku organisme tersebut. 

d. Witiing dalam bukunya Psychology of Learning mengartikan belajar adalah 

“any relatifly permanent change in an organis’m behavioral repertairo 

that occurs as a result of experience” belajar adalah perubahan yang relatif 

menetap yang terjadi dalam segala macam/keseluruhan tingkah laku suatu 

organisme sebagai hasil pengalaman.13 

Berdasarkan beberapa defenisi belajar di atas, dapat dipahami bahwa belajar 

adalah sebagai suatu proses perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang 

berhubungan dengan perubahan tingkah laku individu secara menetap sebagai hasil 

 

13Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Edisi Revisi VII, h. 63. 
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dari proses pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses 

pengetahuan. 

Hasil belajar adalah  hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan, yang menyenangkan hati, yang diperoleh dengan  jalan keuletan kerja, 

baik secara individual maupun secara kelompok dalam bidang kegiatan tertentu. 

Hasil belajar memiliki posisi penting dalam pendidikan, karena sebagai tolok 

ukur keberhasilan proses pembelajaran, sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi para 

pelaku pendidikan. Dapat dirumuskan sebagai: 1) indikator kualitas dan kuantitas 

materi pelajaran yang telah dikuasai peserta didik, 2) lambang hasrat ingin tahu 

peserta didik. Artinya, semakin tinggi rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi 

pelajaran yang ditunjukkan dengan giat mempelajari dan memahami serta menguasai 

materi pelajaran, maka akan semakin tinggi hasil yang dicapai oleh peserta didik. 3) 

inovasi dan pendorong bagi peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus 

berperan sebagai umpan balik bagi peningkatan mutu pendidikan. 

Hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil pencapaian peserta didik dalam 

mengerjakan tugas atau kegiatan pembelajaran, melalui penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan mata pelajaran di sekolah yang biasanya ditunjukkan dengan nilai test 

atau angka nilai yang diberikan oleh guru.14 Untuk lebih jelas dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 1) hasil belajar adalah hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik 

ketika mengikuti dan mengerjakan tugas pembelajaran di sekolah, 2) hasil belajar 

adalah pencapaian nilai mata pelajaran berdasarkan kemampuan peserta didik dalam 

aspek pengetahuan, ingatan, aplikasi, sintesis dan evaluasi, 3) hasil belajar adalah 

 

14Tu’u Tulus, Peran Disiplin pada Prilaku dan Prestasi Siswa (Jakarta: Gramedia 

Widiasarama, 2004), h. 47.  
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nilai yang dicapai oleh peserta didik melalui ulangan atau ujian yang diberikan oleh 

guru.15 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

hasil belajar atau nilai suatu mata pelajaran yang diperoleh oleh peserta didik melalui 

ujian atau ulangan yang diberikan oleh guru.   

Menurut Muhibbin Syah kognitif berasal dari kata cognition yang padanan 

katanya knowing, yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, kognitif adalah 

perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam perkembangan 

selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu domain atau 

wilayah/ranah psikologismanusia yang meliputi setiap perilaku mental yang 

berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan pengolahan informasi, pemecahan 

masalah, kesenjangan, dan keyakinan.16 Jadi kognitif merupakan perkembangan 

perolehan suatu pengetahuan, penataan dan penggunaan pengetahuan yang 

berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan 

masalah, kesengajaan, dan keyakinan. 

Menurut Anas Sudijono, ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan 

mental (otak).17 Jadi ranah kognitif merupakan ranah yang bekerja dalam bidang 

mental (otak) yang berkaitan dengan proses mental bagaimana impresi indera dicatat 

dan disimpan dalam otak. Seperti halnya berfikir, mengingat, dan memahami sesuatu 

 

15Tu’u Tulus, Peran Disiplin pada Prilaku dan Prestasi Siswa, h. 75. 

16Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 65. 

17Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 

h. 49. 
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Menurut Noer Rahmah dalam mengemukakan bahwa ranah kognitif yaitu 

kemampuan yang selalu dituntut pada anak didik untuk dikuasai karena menjadi dasar 

bagi penguasaan ilmu pengetahuan.18 Jadi ranah kognitif merupakan dasar 

penguasaan ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

Ranah kognitif merupakan ranah yang membahas tujuan pembelajaran 

berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat rendah sampai ke tingkat 

yang lebih tinggi, yakni evaluasi. Taksonomi Bloom membaginya kedalam enam 

tingkatan secara hirarkhis. Enam tingkatan tersebut dikelompokan menjadi dua 

bagian utama, pengetahuan (knowledge/tingkat pengetahuan, comprehention/ tingkat 

pemahaman) dan kemampuan (application/tingkat penerapan, analysis/tingkat 

analisis, synthesis/tingkat sintesis, evalution/tingkat evaluasi).19 

Pengertian kognitif menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

kognitif adalah perkembangan suatupengetahuan yang berkaitan dengan proses 

mental (otak) dan merupakan dasar penguasaan ilmu pengetahuan yang harus 

dikuasai oleh peserta didik.  

Hasil belajar kognitif merupakan hasil belajar yang ada kaitanya dengan 

ingatan, kemampuan berfikir atau intelektual. Pada ranah ini hasil belajar terdiri dari 

tujuh tingkatan yang sifatnya hierarkis. Ketujuh hasil belajar kognitif ini meliputi 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi dan kreativitas. Jadi 

yang dimaksud hasil belajar kognitif yakni semua yang berkaitan nalar. 

Berdasarkan pengertian hasil belajar dan kognitif di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa hasil belajar kognitif merupakan hasil akhir yang diperoleh peserta 

 

18 Noer Rahmah, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 198. 

19Supa’at, Pengembangan Sistem Evaluasi Pendidikan Agama Islam (Kudus: STAIN Kudus, 

2017), h. 39-40. 
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didik dalam pemahamannya tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan proses 

mental (otak) dan merupakan dasar penguasaan ilmu pengetahuan yang harus 

dikuasai oleh peserta didik setelah ia melakukan suatu pembelajaran. 

2. Faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar 

Ada beberapa faktor yang memengaruhi hasil belajar faktor dalam diri 

peserta didik dan dari luar diri peserta didik. Peserta didik dalam mencapai hasil 

belajar tidak lepas dari hasil interaksi berbagai faktor, di antaranya adalah: 

a. Faktor dari dalam Diri Peserta Didik  

1) Aspek Jasmaniah 

Aspek jasmaniah merupakan aspek yang menyangkut tubuh atau badan 

dari peserta didik. Hal ini terkait dengan  kesempurnaan dan kesehatan 

penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman,dan pengucapan.   

2) Aspek Psikis atau Rohaniah 

Aspek psikis merupakan aspek yang menyangkut dengan keadaan jiwa 

peserta didik, dalam hal ini kemampuan intelektual, psikomotorik, afektif 

dan kognitif dari peserta didik.20 

Aspek jasmaniah dan aspek rohaniah merupakan aspek yang berasal dari 

dalam diri peserta didik. Kedua aspek ini sudah ada sejak peserta didik 

dilahirkan.  

 

b. Faktor yang Berasal dari Luar Peserta Didik 

1) Faktor Sosial  

 

20N. Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), h. 162.  
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Faktor sosial merupakan faktor yang bisa berasal dai keluarga, kalau 

peserta didik berada dalam keluarga yang harmonis, maka peserta didik 

akan betah tinggal dalam keluarga tersebut dana kegiatan belajarnya akan 

terarah. Dengan demikian, keadaan hasil belajar peserta didik akan 

meningkat. Begitu juga  sebaliknya, jika peserta didik hidup dalam 

keluarga yang kurang harmonis, banyak masalah, maka akan peserta 

didik merasa terganggu secara mental maupun dalam hal hasil belajarnya.  

Menurut Thoha, lingkungan keluarga yang berpengaruh terhadap hasil 

belajar peserta didik adalah cara mendidik orang tua terhadap peserta 

didik. Sikap sosial dan emosional orang tua serta sikap keagamaan orang 

tua. 

a) Interaksi guru dengan murid, di mana guru kurang berinteraksi 

dengan peserta didik secara akrab, maka akan menyebabkan 

proses pembelajaran kurang lancar. 

b) Guru dan cara penyajian, dalam hal ini guru dituntut agar pandai-

pandai cara mengajarkan pengetahuan kepada peserta didik. 

c) Alat-alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Penggunaan 

alat-alat dalam proses pembelajaran ini mampu memberikan 

perbedaan positif dalam proses pembelajaran. 

d) Lingkungan dan kesempatan yang tersedia. Lingkungan dan 

kesempatan dua hal yang tidak bisa terlepaskan. Lingkungan yang 

baik ditambah adanya kesempatan maka peserta didik akan 

terdorong dalam belajar. 

e) Motivasi sosial. 
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2) Faktor Non Sosial 

Menurut Suryabrata, faktor non sosial ini bisa berwujud keadaan udara, 

suhu udara, cuaca, waktu, tempat,alat-alat yang dipakai untuk belajar.  

Lebih lanjut menurut Abu Ahmadi dan Supriyono faktor eksternal 

meliputi: 

a. Faktor sosial yang terdiri atas: lingkungan keluarga, masyarakat, 

sekolah, dan kelompok. 

b. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan kesenian. 

c. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasiltas belajar, 

dan  iklim. 

d. Faktor lingkungan spiritual atau keamanan 

Hasil belajar bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Hasil belajar merupakan 

hasil akumulasi dari berbagai hal yang memengaruhi peserta didik, berbagai hal 

yang memengaruhi hasil belajar tersebut bisa datang dari dalam diri peserta didik 

dan bisa juga datang dari luar peserta didik. Faktor dari dalam peserta didik 

meliputi: kecerdasan, minat, bakat, input, motif, kesehatan, dan kebiasaan belajar. 

Sedangkan pengaruh dari luar peserta didik di antaranya yaitu: lingkungan 

keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. 

Berbagai hal yang memengaruhi hasil belajar, antara pengaruh yang satu 

dan yang lainnya memiliki posisi saling terkait dan tidak ada satupun pengaruh 

yang paling dominan. Peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi atau 

dapat disebut sebagai peserta didik dalam golongan gilted child atau talented child, 

diasumsikan jika di dalam proses pembelajaran, kemampuan yang dimilikinya 
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tidak terakomodasi secara layak dan tepat, maka peserta didik tersebut akan 

mengalami kesulitan belajar yang pada akhirnya tidak akan mampu mencapai hasil 

belajar dengan baik. Begitupun dengan sebaliknya, jika seorang peserta didik 

memiliki kecerdasan yang sedang, akan tetapi dia mendapatkan pendidikan dan 

bimbingan dari seorang guru yang tepat, dan dia mempunyai motivasi belajar yang 

tinggi, dia mendapatkan fasilitas belajar yang memadai, maka peserta didik 

tersebut akan mampu meraih hasil yang baik.  

Bisa dipahami bahwa semua faktor yang ada, akan mampu berfungsi 

sebagaimana seharusnya. Jika semua faktor tersebut berfungsi secara simultan dan 

bersama-sama dalam bekerja. Semua faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar 

terdiri dari faktor internal dan eksternal memiliki peranannya masing-masing 

dalam hasil belajar peserta didik.  

3. Faktor yang Menghambat Hasil Belajar 

Hasil belajar akan sulit tercapai apabila peserta didik mengalami 

gangguan kesulitan belajar yang dapat dimakni sebagai hambatan dan gangguan 

dalam proses penyerapan materi pelajaran yang disampaikan guru kepada peserta 

didik. Pada prisinpnya setiap peserta didik mempunyai hak dan peluang yang 

sama untuk memperoleh atau mencapai kinerja akademik yang memuaskan. 

Namun pada kenyataannya ada perbedaan kemampuan intelektual, kemapuan 

fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan belajar, dan pendekatan belajar yang 

terkadang sangat mencolok antara peserta didik yang satu dengan lainnya, 

sehingga perlu adanya perhatian dan penanganan khusus terhadap keduanya 

sehingga tidak akan timbul apa yang disebut kesulitan belajar. 
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Kesulitan belajar tidak hanya dapat menimpa peserta didik yang 

berkemampuan rendah saja, akan tetapi juga dapat menimpa mereka yang 

berkemampuan tinggi. 

4. Indikator-Indikator Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan 

pendidikan, dimana tujuan pendidikan berdasarkan hasil belajar peserta didik. 

Menurut Bloom dalam Sudjana, secara garis besar membagi pretasi belajar ke 

dalam tiga ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psiomotor.21 

a. Ranah Kognitif  

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). 

Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah 

termasuk ranah kognitif. Dalam ranah kognitif itu terdapat enam jenjang 

proses berpikir, mulaidari jenjang terendah sampai jenjang yang paling 

tinggi.22 Berikut enam jenjang tersebut: 

1) Pengetahuan 

Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-

ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, 

gejala, rumus-rumus dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan 

untuk menggunakannya.23 

2) Pemahaman 

 

21Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2013), h. 22.  

22Muhammad Ilyas Ismail, Evaluasi Pembelajaran (Depok: Rajawali Pres, 2020), h. 99. 

23Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 50  
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Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan 

kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat 

melihatnya dari berbagai aspek. Pemahaman merupakan jenjang 

kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau 

hafalan.  

Pemahaman dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu 

tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan 

dalam arti yang sebenarnya. Tingkat kedua adalah pemahaman 

penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan 

yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian dari 

grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan 

pokok. Tingkat ketiga  adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan 

ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang 

tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat 

memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun 

masalahnya.   

3) Penerapan  

Penerapan atau aplikasi adalah kesanggupan seseorang untuk 

menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupu 

metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan 

sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret.   

 

4) Analisis  
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Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau 

menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang 

kecil dan mampu memahami hubungan di  antara bagian-bagian au 

faktor-faktor yang satu dengan actor-faktor lainnya.  

5) Sintesis 

Sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan 

dri proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang 

memadukan bagian-bagianatau unsur-unsur secara logis, sehingga 

menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola 

baru.   

6) Penilaian  

Penilaian adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi 

dalam ranah kognitif menurut Taksonomi Bloom. Penilaian atau 

evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat 

pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide. 

Apabila melihat kenyataan yang ada dalam sistem pendidikan 

yang diselenggarakan, pada umumnya baru menerapkan beberapa 

aspek kognitif terendah, sepeti pengetahuan, pemahaman dan sedikit 

penerapan. Sedangkan tingkat analisis, sintesis, dan evaluasi jarang 

sekali diterapkan. Apabila semua tingkat kognitif diterapkan secara 

merata dan terus menerus maka hasil pendidikan akan lebihh baik. 

Pengukuran hasil belajar ranah kognitif dilakukan dengan tes tertulis. 

Adapun bentuk tes kognitif di antaranya adalah pertanyaan lisan,  
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pilihan ganda, uraian objektif, uraian  non objektif atauuraia bebas, 

jawaban atau isian singkat, menjodohkan, portofolio, dan performans.   

b. Ranah Afektif  

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Ciri-ciri hasil belajar afektif yang tanpak pada peserta didik dalam berbagai 

tingkah laku seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama 

Islam, kedisiplinannya dalam mengikutipelajara agama Islam di sekolah, 

motivasinya yang tinggi  untuk lebih tahu lebih banyak mengenai pelajaran 

agama Islam yang diterimanya, penghargaan, atau rasa hormatnya terhadap 

guru pendidikan agama Islam dan sebagainya.  

Berkenaan dengan ranah afektif yang terdiri dari lima aspek yakni: 

1) Receiving/attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan dari luar yang datang kepada peserta didik dalam bentuk 

masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Dalam tipe ini termasuk 

kesadaran, keinginan untuk menerima stimulus, control dan seleksi 

gejala atau rangsangan dari luar.  

2) Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh 

seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar. Hal ini 

mencakup ketepatan reaksi, perasaan, kepuasan dalam menjawab 

stimulus dari luar yang datang kepada dirinya. 

3) Valuing atau penilaian yang berkenaan dengan nilai dan 

kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. Dalam evaluasi ini 

termasuk di dalamnya kesediaan menerima nilai, latar belakang, atau 
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pengalaman untuk menerima nilai dan kesepakatan terhadap nilai 

tersebut.  

4) Organisasi yakni pengembangan nilai ke dalam satu sistem 

organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, 

pemantapan, dan prioritas nilai yang telas dimilikinya.yang termasuk 

ke dalam organisasi ialah konsep tentang nilai, organisasi sistem 

nilai, dan lain-lain.  

5) Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan semua 

sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang memengaruhi pola 

kepribadian dan tingkah lakunya. Ke dalamnya termasuk 

keseluruhan nilai dan karakteristiknya. 

6) Pemikiran atau perilaku harus memiliki dua kriteria untuk 

diklasifikasikan sebagai ranah afektif. Pertama, perilaku  melibatkan 

perasaan dan emosi seseorang. Kedua, perilaku harus tipikal  

perilaku seseorang. Kriteria lain yang termasuk ranah afektif adalah 

intensitas, arah, dan angket. Intensitas menyatakan derajat atau 

kekuatan dari perasaan. Beberapa perasaan lebih kuat dari yang lain, 

misalnya cinta lebih kuat dari senang atau suka. Sebagian orang 

kemungkinan memiliki perasaan yang lebih kuat dari yang lain. 

Arah perasaan berkaitan dengan orientasi positif atau negative dari 

perasaan yang menunjukkan apakah perasaan itu baik atau buruk.  

Ranah afektif yang perlu dinilai utamanya menyangkut sikap dan 

minat peserta didik dalam belaja. Secara teknis penilaian ranah afektif 

dilakukan melalui dua hal yaitu: 1) laporan diri oleh peserta didik yang 



57 
 

 
 

biasanya dilakukan dengan pengisian angket anonim. 2) pengamatan 

sitematis oleh guru terhadap afektif peserta didik dan perlu lembar 

pengamatan.  

Pengukuran dalam ranah afektif adalah sebagai berikut: 

1) Menerima (memperhatikan), meliputi kepekaan terhadap kondisi, 

gejala, kesadaran, kerelaan, dan mengarahkan perhatian. 

2) Merespons, meliputi merespons secara diam-diam bersedia 

merespons, merasa puas dalam merespons, dan mematuhi peraturan. 

3) Menghargai, meliputi menerima suatu nilai, menutamakan suatu 

nilai, dan komitmen terhadap nilai.  

4) Mengorganisasi, meliputi mengonseptualisasikan nilai, memahami 

abstrak, dan mengorganisasi sistem suatu nilai.24 

Ranah afektif tiak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena 

dalam ranah afektif kemampuan yang diukur adalah menerima, merespon, 

menghargai, dan mengorganisasi. 

c. Ranah psikomotor  

Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima 

pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotorik tampak dalam 

bentuk keterampilan dan bertindak individu. Ada enam tingkat keterampilan, 

yakni: 

1) Gerakan reflex 

 

24Sitti Mania, Pengantar Evaluasi Pembelajaran (Makassar: Alauddin University Press, 

2012), h. 19. 
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2) Keterampilan pada gerakan-gerakan sadar 

3) Kemampuan konseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif, motoris, dan lain-lain. 

4) Kemampuan dibidang fisik misalnya, kekuatan, keharmonisan, dan 

ketepatan. 

5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai 

pada keterampilan yang kompleks. 

6) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi seperti gerakan 

ekspresif dan interpretatif 

Penilaian hasil belajar di sekolah biasanya ranah kognitif lebih dominan 

dinilai karena seseorang yang berubah tingkat kognisinya yang sebenarnya dalam 

kadar tertentu lebih berubah pula sikap dan perilakunya. Hal ini disebabkan penilaian 

hasil belajar dari sisi kognitif saja sudah dapat mencerminkan perubahan dalam diri 

peserta didik. 

5. Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian pada dasarnya adalah memberikan kemampuan pertimbangan 

harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Menurut  Sudjana dan Muhibbin 

Syah berpendapat bahwa penilaian hasil belajar peserta didik sebagai proses 

penilaian untuk menggambarkan hasil yang dicapai oleh peserta didik sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap peserta didik penting 

untuk dilakukan, setidaknya untuk dua aspek (aspek guru dan aspek peserta didik 

itu sendiri).  

Ditinjau dari aspek guru, penilaian hasil belajar peserta didik bertujuan 

untuk: 
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a. Mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, dalam hal ini adalah 

tujuan instruksional khusus. 

b. Mengetahui keefektifan proses pembelajaran yang telah dilakukan 

Penilaian terhadap hasil belajar peserta didik ditinjau dari aspek peserta 

didik memiliki tujuan antara lain: 

a. Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh peserta 

didik dalam satu kurun waktu proses belajar tertentu. 

b. Untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang peserta didik dalam 

kelompok kelasnya. 

c. Untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan peserta didik dalam 

belajar. 

d. Untuk mengetahui hingga sejauh mana telah mendayagunakan kapasitas 

kognitifnya untuk keperluan belajar. 

e. Untuk mengetahui tingkat daya guna hasil dan hasil guna metode 

pembelajaran yang telah digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. 

Penilaian hasil belajar peserta didik juga memiliki fungsi-fungsi, di 

antaranya adalah: 

a. Fungsi administratif, untuk penyusunan daftar nilai dan pengisian  

rapor.  

b. Fungsi proporsi, untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan peserta 

didik. 

c. Fungsi diagnistik, untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta 

didik dan merencenakan program remedial. 
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d. Sumber data BP untuk memasok data peserta didik yang memerlukan 

bimbingan dan penyuluhan. 

e. Bahan pertimbangan pengembangan pada masa yang akan datang yang 

meliputi pengembangan kurikulum, metode, dan alat-alat KBM. 

6. Aktivitas  Belajar 

Terdapat beberapa aktivitas belajar yang dilakukan oleh peserta didik. 

Menurut Paul B Diedrich yang dikutip oleh Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana 

ada beberapa aktivitas belajar yang dilakukan oleh peserta didik,antara lain:25 

a. Kegiatan Visual  

Aktivitas ini meliputi membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja 

atau bermain.  

b. Kegiatan Lisan  

Aktivitas ini mengemukakan sesuatu fakta atau prinsip, menghubungkan 

suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi  saran, mengemukakan 

pendapat, berwawancara, diskusi, dan interupsi.  

c. Kegiatan Mendengarkan 

Kegiatan mendengarkan merupakan aktivitas mendengarkan  percakapan 

atau diskusi kelompok, mendengarkan ceramah, dan lain sebagainya. 

d. Kegiatan Menulis  

Merupakan kegiatan menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, bahan-bahan kopian, membuat rangkuman, dan mengerjakan 

tes serta mengisi angket. 

 

25Nanang Hanafih dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran (Bandung: Refika 

Aditama, 2010), h. 24. 
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e. Kegiatan Menggambar 

Merupakan menggambar baik grafik, diagram, peta, dan pola. 

f. Kegiatan Motorik 

Merupakan aktivitas berupa percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan  

pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan serta menari 

dan berkebun.   

g. Kegiatan Mental 

Merupakan aktivitas berupa mengingat, merenungkan, memecahkan 

masalah, menganalisa faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan dan 

membuat keputusan. 

h. Kegiatan Emosional 

Merupakan aktivitas berupa membedakan, berani, tenang, merasa bosan, 

minat, dan gugup.  

Sedangkan menurut Syaiful Djamarah, ada beberapa aktivitas belajar yang 

dilakukan oleh peserta didik antara lain:26 

a. Mendengarkan  

Merupakan aktivitas belajar. Setiap peserta didik belajar di sekolah pasti 

ada aktivitas mendengarkan. Ketika seorang guru menggunakan metode 

ceramah, maka setiap peserta didik diharuskan mendengarkan apa yang 

guru sampaikan, jadi peserta didik harus mendengarkan dengan bak apa 

yang disampaikan oleh guru. 

b.  Memandang  

 

26Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 38-45. 
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Merupakan kegiatan yang mengarahkan penglihatan ke suatu objek. 

Aktivitas memandang berhubungan erat dengan  mata. Karena dalam 

memandang itu matalah yang memegang peranan penting. Tapi perlu 

diingat bahwa tidak semua aktivitas memandang berarti belajar.  Aktivitas 

memandang dalam arti belajar di sini adalah aktivitas memandang yang 

bertujuan sesuai dengan kebutuhan untuk mengadakan perubahan tingkah 

laku yang positif.  

c. Menulis 

Merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari aktivitas belajar. Setiap 

orang mempunyai cara tertentu dalam mencatat pelajaran. Perlu diketahui 

bahwa tidak setiap mencatat adalah belajar. Mencatat yang termasuk 

sebagai aktivitas belajar yaitu apabila dalam mencatat itu orang 

menyadari kebutuhan dan tujuannya, serta menggunakan seperangkat 

tertentu agar catatan itu nantinya berguna bagi pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

d. Membaca 

Merupakan aktivitas yang dialakukan oleh peserta didik guna 

mendapatkan ilmu pengetahuan. Semakin rajin peserta didik dalam 

membaca, maka semakin banyak ilmu pengetahuan yang bisa diperoleh. 

 

 

e. Mengingat 

Untuk mengetahui bahwa peserta didik  sedang mengingat sesuatu, dapat 

dilihat dari sikap  dan perbuatannya.  Perbuatan mengingat jelas sekali 
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terlihat ketika seseorang sedang menghafal materi pelajaran, baik berupa 

dalil, pengertian, rumus, dan sebagainya. 

f. Berpikir  

Merupakan aktivitas belajar untuk memecahkan suatu permasalahan. 

Dengan berpikir orang memperoleh penemuan baru, setidaknya peserta 

didik menjadi tahu tentang hubungan antara sesuatu.  

g. Latihan  

Merupakan konsep belajar yang menghendaki adanya penyatuan usaha 

mendapat kesan-kesan dengan cara berbuat. Belajar sambil berbuat dalam 

hal ini termasuk latihan. Latihan termasuk cara yang baik untuk 

memperkuat ingatan. Dengan demikian aktivitas latihan dapat 

mendukung belajar yang optimal.  

Peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah peserta didik 

diminta untuk memerhatikan guru yang sedang menjelaskan materi pelajaran. 

Keseluruhan peserta didik diminta untuk fokus dan menggunakan cara-cara belajar 

yang biasa digunakan oleh masing-masing peserta didik. Walaupun cara belajar 

mereka berbeda, yang terpenting mereka dapat memahami materi yang telah 

disampaikan oleh gurunya. 

 

 

 

C. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

1. Hakikat Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
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Menurut Frederick J. Mc. Donald mengatakan bahwa “Education isa 

process or an activity wich is directed at producing desirable change in the 

behaviorof human beings”. Dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan suatu 

proses atau sebuah aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang 

diinginkan dalam perilaku manusia. Menurut John Dewey, menegaskan bahwa 

“etymologically, the word education means a process of leading or bringing up. 

Education is this fostering a nurturing, a cultivating process.” Dapat dipahami 

bahwa pendidikan berarti sebagai sebuah proses pengasuhan, bimbingan, dan 

pengolahan.27 

Proses pengasuhan, bimbingan, dan pengolahan itu meliputi jasmaniyah 

dan rohaniah. Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto dalam 

Muslam, bahwa pendidikan adalah bimbingan yang dengan sengaja diberikan 

oleh orang dewasa kepada peserta didik-peserta didik dalam pertumbuhan 

jasmaniah maupun rohani agar berguna bagi dirinya sendiri maupun orang 

disekitarnya.28 

Tujuan dari pendidikan diarahkan kearah yang positif. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh MM Fadhlial Jamaly dalam Jalaluddin yaitu bahwa, 

pendidikan sebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia 

lebih maju dengan berdasarkan kepada nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan 

yang mulia sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan 

dengan akal, perasaan maupun perbuatan.29 

 

27John Dewey, Democracy and Education (New York: The Macmillan  Company, 1964), h. 

10. 

28Muslan, Pengembangan Kurikulum PAI (Cet. III; Semarang: PKPI 2, 2004), h. 4. 

29Jalaluddin, Teologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001), h. 4.  
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Pendidikan memiliki empat pilar penting yang perlu dikembangkan oleh 

lembaga pendidikan formal, yaitu: (1) learning to know, yaitu belajar untuk 

mengetahui sesuatu/memperoleh pengetahuan. (2) learning to do, yaitu belajar 

untuk terampil melakukan sesuatu. (3) learning to be, yaitu belajar untuk menjadi 

seseorang, tetap menjadi dirinya sendiri dengan segala karakteristiknya yang 

berbeda satu dengan yang lainnya. (4) learning to liver together, yaitu belajar 

untuk menjalani kehidupan bersama dalam prinsip kebersamaan, toleransi, 

kekeluargaan, kesejahteraan, kemitraan, dan kerjasama yang dilandasi oleh kasih 

sayang dan kepercayaan satu dengan yang lain.30 

Berdasarkan pernyataan di atas disimpulkan bahwa pendidikan 

merupakan suatu proses pengasuhan, bimbingan, dan pengolahan terhadap 

peserta didik yang diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi baik dari 

sisi pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani, rohani, sikap hidup, dan 

kepribadian yang mantap, toleran mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Koridor makna pendidikan ke arah yang lebih baik di berbagai segi, maka 

sangat erat jika dikaitkan dengan agama. Agama memiliki peran yang amat 

penting dalam kehidupan manusia. Agama meenjadi pemandu dalam upaya 

mewujudkan suatu kehidupan umat manusia yang bermakna, damai, dan 

bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat 

manusia maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi 

 

30Aqib Zainal dan Rohmanto E, Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah 

(Bandung: Rama Widya, 2007), h. 38. 
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menjadi sebuah keniscayaan yang ditempuh melalui pendidikan, baik pendidikan 

di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. 

Pendidikan agama berarti usaha-usaha secara sadar dan pragmmatis 

membantu peserta didik didik supaya mempunyai ilmu pengetahuan agama.31 

Sedangkan Shaleh mendefinisikan bahwa pendidikan agama merupakan usaha 

berupa bimbingan dan asuhan terhadap peserta didik didik supaya kelak setelah 

selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama 

Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup.32 

Menurut Zakiah Drajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha 

untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami 

ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya 

dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.33 Menurut 

Majid, A. mendefinisikan pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah 

bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar  berkembang secara maksimal 

sesuai dengan ajaran Islam.34 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam  

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga 

mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama 

Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur’an dan hadis, melalui kegiatan 

 

31Zuhairini, dkk, Metode Khusus Pendidikan Agama Islam (Surabaya: Usaha Nasional, 2000), 

h. 27. 
32A. Rahman Shaleh, Panduan Evaluasi Hasil Belajar (Jakarta: Majelis Pertimbangan dan 

Pemberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2005), h. 19.  

33Zakiyah Drajat, dkk, Metodik Khsusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 

1995), h. 88. 

34A. Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, Konsep, dan 

Implementasi Kurikulum (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 130. 
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bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman, dibarengi 

tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan 

persatuan bangsa.35 

Pendapat dua ahli tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan agama  

Islam sangatlah penting karena menjadi pandangan dalam mengaruhi kehidupan 

manusia. Hal ini memberi penegasan bahwa pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt. serta 

berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai 

perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup 

pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta 

pengamaan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif 

kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan 

pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya 

mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. 

Pendidikan agama Islam dan diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa 

agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang 

bertakwa kepada Allah swt. dan berakhlak mulia, serta bertujuan menghasilkan 

manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, 

harmonis, dan produktif, baik personal maupun sosial.36 Tuntunan visi ini 

 

35Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Pengembangan Silabus (Jakarta: Depdiknas 

Republik Indonesia, 2003), h. 4.  

36Muslimin, “Pendidikan Agama Islam” (Yogyakarta: Depublish, 2014), h. 17.  
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mendorong dikembangkannya Standar Kompetensi (SK) ssuai dengan jenjang 

sekolah yang secra nasional ditandai dengan ciri-ciri: 

a. Lebih menitikberatkan pencapaian kompetensi secara utuh selain 

penguasaan materi. 

b. Mengkomodisikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan. 

c. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di lapangan 

untuk mengembangkan strategi dan program pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pendidikan. 

Budi pekerti berasal dari kata budi dan pekerti. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata budi pekerti berarti alat batin yang merupakan panduan 

akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Kata budi juga diartikan 

sebagai tabiat atau watak. Kata pekerti memiliki arti tingkah laku atau perangai. 

Pengertian budi pekerti mengacu pada pengertian dalam bahasa Inggris, yang 

diterjemahkan sebagai moralitas. Moralitas memiliki beberapa pengertian antara 

lain : (1) adat istiadat, (b) sopan santun, (c) perilaku. Dan pengertian budi pekerti 

memiliki arti perilaku. Sedangkan menurut draft kurikulum berbasis kompetensi 

(2001), budi pekerti berisi nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut 

kebaikan dan keburukan 

melalui norma- norma agama, hukum, tata krama, sopan santun, buadaya dan 

adat istiadat masyarakat. Budi pekerti akan mengidentifikasi perilaku positif 

yang diharapkan dapat terwujud dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, 

perasaan dan kepribadian peserta didik.37 

 

37 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2008), h.17-20. 
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Budi pekerti sebenarnya berinduk pada etika atau filsafat moral. Secara 

etimologi kata etika sangat dekat dengan moral. Etika berasal dari bahasa Yunani 

ethos yang berarti adat kebiasaan. Adapun moral berasal dari bahasa latin mos 

yang juga mengandung arti kebiasaan. Dalam kaitannya dengan budi pekerti, 

etika membahas sebagai kesadaran seseorang untuk membuat pertimbangan 

moral yang rasional mengenai kewajiban memutuskan pilihan yang terbaik 

dalam menghadapi masalah nyata. Pendidikan budi pekerti merupakan program 

pengajaran di sekolah yang bertujuan mengembangkan watak atau tabiat siswa 

dengan cara menghayati nilai- nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan 

moral dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan 

kerjasama yang menekankan ke arah afektif tanpa meninggalkan ranah kognitif 

dan ranah psikomotorik.38 Karena, budi pekerti adalah nilai-nilai hidup manusia 

yang sungguh-sungguh dilaksanakan bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi 

berdasarkan pemahaman dan kesadaran diri untuk menjadi baik. Budi pekerti 

didapat melalui proses internalisasi dari apa yang diketahui, yang membutuhkan 

waktu sehingga terbentuk pekerti yang baik dalam kehidupan manusia. Maka, 

proses ini dapat diberikan melalui pendidikan formal yang direncanakan dan 

dirancang secara matang. Penanaman Nilai di sekolah menengah atas SMA dapat 

dilihat dalam skema berikut:39 

a. Religiusitas  

Melihat realita sosial dan menanggapinya sebagai realisasi ajaran agama. 

Sadar akan kebutuhan sesama.  

 

38Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan, h.38. 

39Abd. Racman Assegaf “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

Transformatif”  (Yogyakarta: Depublish, 2016),  h. 70.  
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b. Sosialitas  

Melatih organisasi, melatih sopan santun dalam membuat acara bersama.  

Aktivitas yang baik dan berguna 

c. Gender  

Kesadaran atas kasus-kasus pelecehan dalam masyarakat. 

d. Keadilan   

Konsep keadilan berkaitan dengan hati nurani.  

e. Demokrasi  

 Pemahaman demokrasi : kasus konkret dalam masyarakat. 

f. Kejujuran  

Kejujuran dan akibatnya dalam kehidupan masyarakat.  

g. Kemandirian  

Keberanian untuk menentukan pilihan. Ketekunan akan pilihan. 

Keseimbangan hak dan kewajiban. 

h. Daya juang  

Optimalisasi diri Mengenali dan bangga pada potensi diri 

i. Penghargaan terhadap lingkungan alam  

Mencintai alam pada prinsipnya mencintai kehidupan. 

j. Tanggung jawab  

Keseimbangan akan hak dan kewajiban. 

Kurikulum terbaru 2013, Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti 

mendapatkan tambahan kalimat menjadi Pendidikan Agama Islam dan Budi 

pekertidan. oleh karena itu dapat diartikan sebagai penddidikan yang 

memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan 
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peserta didik dalam mengamalkan ajaran Agama Islam, yang dilaksanakan 

sekurang- kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan. 

Pendidikan Agama Islam dan Budi pekertidan budi pekerti adalah salah satu 

mata pelajaran wajib ditempuh pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan 

sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 

Bab V Pasal 22 menyebutkan bahwa:40 “setiap peserta didik pada satuan 

pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya dan diajarkan 

oleh pendidik yang seagama” 

Materi pendidikan Agama, terdapat kaitannya dengan budi pekerti yaitu 

akhlak, oleh karena itu pendidikan budi pekerti sesungguhnya telah dilaksanakan 

pada saat seorang guru agama mengajar Pendidikan Agama dari pokok 

bahasan,materi akhlak dan secara tidaklansung pendidikan akhak diberikan pada 

muatan pokok bahasan lainnya seperti keimanan, ikbadah, akhlak, sejarah 

(tarikh) dan lain sebagainya. Dengan adanya penambahan istilah pendidikan budi 

pekerti akan semakin memperkaya bahasan Pendidikan Agama Islam dan Budi 

pekertidalam aspek sikap dan  moral. Pendidikan Agama Islam dan Budi 

pekertisudah seyogyanya harus ditanamkan dalam diri manusia seak kevil untuk 

diadikan dasar dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi pekertidi sekolah atau 

madrasah. Sedangkan, pengertian Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Zakiyah Daradjat, Pendidikan Agama Islam 

dan Budi pekertiadalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik 

agar setelah selesai dari pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan 

ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of life). 

 

40Undang-Undang  Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 bab V pasal 12. 
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Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti adalah pendidikan yang 

dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam. Pendidikan Agama Islam dan Budi 

pekerti adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu 

berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai 

dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam 

yang telah diyakini menyeluruh, serta menjadikan keselamatan hidup di dunia 

dan di akhirat kelak. Sedangkan M. Arifin mendefinisikan Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti adalah proses yang mengarahkan manusia kepada 

kehidupan yang lebih baik dan yang mengangkat derajat kemanusiaannya, sesuai 

dengan kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarannya (pengaruh dari 

luar). 

Selain itu, Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti dimaknai dari dua 

sisi, Pertama yaitu PAI dipandang sebagai sebuah mata pelajaran seperti dalam 

sekolah umum (SD, SMP, SMA). Kedua, PAI dipandang berlaku sebagai 

rumpun pelajaran yang terdiri dari mata pelajaran aqidah akhlak, fiqih, al-qur’an 

hadits dan sejarah kebudayaan Islam seperti yang diajarkan di Madrasah (MI, 

MTs, dan MA). Pada bagian ini Pendidikan nilai PAI dimaksudkan pada 

pemaknaan yang pertama walaupun dalam kerangka yang umum dapat 

mencakup keduanya. Sebagai mata pelajaran, PAI mempunyai peranan penting 

dalam penyadaran nilai-nilai ajaran Islam kepada peserta didik. Muatan mata 

pelajaran yang mengandung nilai, moral dan etika menempatkan PAI pada posisi 

terdepan dalam pengembangan moral beragama peserta didik.  

Pendidikan Agama Islam  diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, pengahayatan dan pengamalan ajaran agama Islam terhadap peserta 
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didik, yang disamping untuk membentuk keshalehan visual dalam arti kualitas 

dan keshalehan pribadi itu diharapkan mampu memancar keluar dalam hubungan 

keseharian dengan manusia lainnya, baik yang seagama (sesama muslim) serta 

dalam berbangsa dan bernegara sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan 

nasional dan bahkan ukhuwah insaniyah. 

Pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang 

memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan 

peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam, yang dilaksanakan 

sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan.41 

Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti merupakan pendidikan yang 

dikembangkan dari ajaran nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam al-

Qur‟an dan Sunnah. Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti adalah suatu 

proses pengembangan potensi manusia menuju terbentuknya manusia yang 

berkepribadian Islam (berkepribadian sesuai dengan nilai Islam) 

Pendidikan agama Islam dan budi pekerti menetapkan aqidah yang berisi 

tentang ke Maha Esaan Tuhan sebagai sumber utama nilai-nilai kehidupan bagi 

manusia dan alam semesta.sumber utama lainnya adalah akhlah yang merupakan 

manifestasi dari aqidah. Selain itu, akhlak juga merupakan landasan 

pengembangan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Dengan demikian, karakter 

bangsa Indonesia didasarkan kepada nilai-nilai ke Tuhanan Yang Maha Esa, 

yang merupakan inti dari sila-sila lain : kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam 

 

41Syamsul Huda Rohmadi, Pengembangan berpikir kritis dalam al-Qur’an: perspektif 

psikologi Pendidikan, Jurnal Psikologi Islam. Vol. 5. No.1. h. 143. 
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permusyawaratan perwakilan, serta keadilam sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.  

Pendidikan agama Islam dan budi pekerti diharapkan menghasilkan 

manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta 

aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam 

memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti diharapkan 

tangguh dalam mengahadapi tantangan, hambatan dan perubahan yang muncul 

dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional 

maupun global. 

 

 

2. Dasar-Dasar Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Pelaksanaan pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah 

mempunyai dasar yang kuat. Adapun dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama 

Islam dan budi pekerti antara lain: 

a. Dasar yuridis/Hukum 

Dasar pelaksanaan pendidikan agama berasal dari perundang-undangan 

yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melakspeserta 

didikan pendidikan di sekolah secara formal. Dasar yuridis formal tersebut 

terdiri dari tiga jenjang/strata yaitu:42 

1) Dasar ideal, yaitu dasar falsafah Negara Pancasila, sila pertama: Ketuhanan 

Yang Maha Esa, 

 

42Furqan Syarif Hidayatulloh, “Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi” (Bogor: 

IPB Press, 2018),h. 1-8.  
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2) Dasar struktural/konstitusional, yaitu Undang Undang Dasar 1945 dalam 

Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2, yaitu berbunyi: 1) Negara berdasarkan atas 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai 

dengan agama dan kepercayaannya itu. 

3) Dasar operasional, yaitu terdapat dalam Undang-undang di antaranya 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (SISDIKNAS) pasal 37, bahwa dalam kurikulum wajib memuat 

pendidikan agama mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 

Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan pada bab III pasal 7 ayat 1 disebutkan 

kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia mulai pasca 

SD/MI/SMP/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/ Paket, SMA/MA/SMLB/ 

Paket C, SMK/MAK atau bentuk lain yang sedrajat dilaksanakan melalui 

muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang  

Pendidikan Agama dan Keagamaan pada BAB II pasal 2 menyebutkan 

bahwa Pendidikan Agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak mulia 

mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan antar umat 

beragama, BAB III pasal 8 menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan 

berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 



76 
 

 
 

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi 

ahli ilmu agama.  

b. Segi Religius 

Dasar religius adalah dasar yang bersumber dari ajaran agama Islam 

yang tertera dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Menurut ajaran agama Islam, bahwa 

melaksanakan pendidikan agama Islam dan budi pekerti merupakan perintah 

dari Allah swt. dan merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya.43  

Al-Qur’an terdapat banyak ayat menunjukkan perintah tersebut, antara 

lain QS at-Taubah /10: 122. 

نْهُمْ    فلََوْلَا نفَرََ مِنْ كُل ِ فرِْقةَ  م ِ
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۤفهةًًۗ

يْنِ وَلِينُْذِرُوْا قَوْمَهُمْ  اطَاۤىِٕفةَ  لِ يَتفَقَههُوْا فىِ الد ِ الَِيْهِمْ لعَلَههُمْ    اِذاَ رَجَعوُْْٓ

 يَحْذرَُوْنَ 

Terjemahnya: 

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.44 

Pendidikan agama Islam memiliki dasar yang kuat tertera dalam al-

Qur’an. perintah/kewajiban agama. Oleh karena itu setiap umat muslim 

diwajibkan untuk mencari ilmu dan mengajarkannya atau mendakwahkan Islam 

kepada orang lain walaupun sedikit. 

c. Segi Psikologis 

 

43A. Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, Konsep, dan 

Implementasi Kurikulum. h. 130. 

44Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art 

(JART), 2005), h. 301. 
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Psikologis adalah dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan 

kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan bahwa dalam hidupnya, manusia 

baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dihadapkan pada 

hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak tentram. Sehingga 

manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan adanya suatu pegangan hidup, 

yakni, agama. Manusia dalam hidupnya di dunia senantiasa membutuhkan 

ajaran agama untuk pedoman hidup sehingga agama merupakan standarisasi 

nilai-nilai sosial di masyarakat dan berfungsi memberikan inspirasi 

perkembangan sosial kemasyarakatan. Untuk melestarikan nila-nilai ajaran 

agama Islam dalam masyarakat, amat sangat perlu penyelenggaraan pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti. 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  

Pendidikan agama Islam dan budi pekerti bertujuan menjadikan manusia 

menjadi lebih baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Azyumart Azra, A, bahwa 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti bertujuan memberikan ilmu kepada 

kaum muslim dan muslimat agar mereka menjadi lebih baik secara keagamaan 

dan sosial.45 Menurut Quraish Shihab, mengatakan bahwa pendidikan agama 

Islam dan budi pekerti bertujuan untuk membina manusia secara pribadi dan 

kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah swt. 

guna membangun dunia sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah yang 

sejalan dengan risalah Islam.46 

 

45Azzumart Azza. A, Reposisi Hubungan Agama dan Negara, Merajut Hubungan Antar Umat 

(Jakarta: Penerbit Kompas, 2002), h. 92.   

46Quraish Shihab, Membumikan al-Quran (Bandung: Mizan, 1998), h. 173.   
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Pandangan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan agama Islam 

dan budi pekerti yaitu menjadikan manusia lebih baik secara pribadi, sosial 

maupun sebagai hamba Allah swt. 

Lebih lanjut pendidikan agama Islam dan budi pekerti bertujuan 

sebagaimana dalam Depdiknas adalah untuk: 

a. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah 

swt. 

b. Mewujudkan  manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia 

yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, 

jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan secara 

personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas 

sekolah.47 

Berdasarkan pengertian di atas maka, dapat disimpulkan bahwa peserta didik 

yang telah mencapai tujuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti dapat 

digambarkan sebagai sosok individu yang memilki keimanan, komitmen, ritual, dan 

sosial pada tingkat yang diharapkan. Peserta didik menerima tanpa keraguan 

sedikitpun akan kebenarann ajaran Islam, bersedia untuk berperilaku atau 

memperlakukan secara psikologis objek keagamaan sebagaimana yang tertera dalam 

ajaran agama Islam. Meskipun secara konseptual dapat dipisahkan, dimensi-dimensi 

 

47Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Pengembangan Silabus, h. 4. 
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keberagaman tersebut harus terpadu dalam diri individu sehingga membentuk sosok 

individu yang utuh. 

Dimensi-dimensi keberagaman tersebut, peserta didik diharapkan juga 

memiliki sikap menghormati pemeluk agama lain dalam hubungan kerukunan antar 

umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Dengan 

kata lain, harus memiliki sikap toleransi hidup beragama, harus bisa hidup 

berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain, tolong menolong  sesama 

umat manusia sejauh tidak menyimpang dari keyakinan agama, saling memahami 

keyakinan agama.   

4. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Ruang lingkup pendidikan agama Islam dan budi pekerti menurut 

Depdiknas meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hubugan 

manusia dengan Allah swt. hubungan manusia dengan manusia, hubungan 

manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan makhluk lain dan 

lingkungannya. 

Adapun aspek-aspek mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an Hadis  

Aspek ini bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik 

dalam membaca, menulis, membiasakan, dan menggemari al-Qura’an dan al-

Hadis serta menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan 

ayat-ayat al-Quran Hadis untuk mendorong, membina, dan membimbing 

akhlak dan perilaku peserta didik agar berpedoman kepada dan sesuai dengan 

isi kandungan ayat-ayat al-quran dan al-Hadis. 
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Adapun ruang lingkup dari aspek al-Quran dan al-Hadis antara lain: 

1) Pengetahuan dasar membaca dan menulis al-Quran . 

2) Hafalan surah-surah pendek.  

3) Pemahaman kandungan surah-surah pendek tertentu yang terkait dengan 

keimanan, ibadah, dan hubungan dengan makhluk lain. 

4) Hadis-hadis tentang kebersihan, niat, menghormati orang tua, 

persaudaraan, silaturrahmi, takwa, menyayangi anak yatim, salat 

berjamaah, ciri-ciri orang munafik, dan amal saleh. 

b. Akidah akhlak 

Ruang lingkup dari aspek akidah akhlak antara lain: keimanan,  akhlak, 

dan kisah keteladanan. Adapun tujuan dari aspek akidah akhlak ini adalah 

untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang 

diwujudkan dalam akhlaknya yang terpuji, melalui pemberian pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang akidah dan 

akhlak Islam. 

c. Fikih 

Ruang dari aspek fikih yaitu keserasian, keselarasan, keseimbangan 

antara hubungan manusia dengan Allah swt. hubungan manusia dengan 

sesama manusia, dan hubuungan manusia dengan lingkungannya. Aspek fikih 

bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan 

memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik 

berupa dalil naqli maupun dalil aqli, serta melaksanakan dan mengamalkan 

ketentuan hukum Islam dengan benar. 

 



81 
 

 
 

d. Sejarah Kebudayaan Islam 

Tujuan dari aspek sejarah kebudayaan Islam adalah untuk bertujuan 

membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang sejarah dan kebudayaan 

Islam, mendorong peserta didik untuk mengambil ibrah, nilai dan makna yang 

terdapat dalam sejarah serta menanamkan penghayatan dan kemauan yang 

kuat untuk berakhlak mulia berdasarkan cermatan atas fakta sejarah yang 

ada.48 

Keempat ruang lingkup tersebut diharapkan dipahami oleh peserta didik 

sehingga mengamalkan dalam kehidupan sehari-sehari.  

5. Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti 

Kompetensi  merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar 

yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir 

dan bertindak secara konsisten dan terus menerus mmemungkinkan seseorang 

menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nila-nilai 

dasar untuk melakukan sesuatu. 

Menurut Gordon dalam Ramayulis menjelaskan bahwa ada beberapa 

aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi antara lain: 

a. Pengetahuan yaitu kesadaran dalam ranah kognitif 

b. Pemahaman yaitu kedalamn kognitif, dan afektif yang dimiliki oleh peserta 

didik. 

c. Kemampuan adalah keterampilan yang dimiliki individu untuk melakukan 

tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

 
48Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Pengembangan Silabus, h. 4. 
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d. Nilai yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis 

telah menyatu dalam diri seseorang. 

e. Sikap yaitu perasaan senang atau tidak senang atau reaksi terhadap suatu 

rangsangan yang datang dari luar.  

f. Minat yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.49 

Beberapa pengertian tentang kompetensi di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kompetensi menujuk pada 1) seperangkat kemampuan standar yang diperlukan 

untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal.  2) Kemampuan 

yang dimiliki seseorang. 3)  Mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai. 4) 

Menekankan pada perilaku yang terukur sebagai aplikasi dari kompetensi yang 

dimiliki. 5) Menekankan pada outcomes. 6) Kompetensi digunakan untuk konteks 

tertentu yang mungkin berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya.. 

Menurut Ramayulis dalam mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti 

terbagi atas tiga kompetensi  yaitu: 

a. Kompetensi rumpun belajar, yaitu: 

1) Kompetensi bahan kajian pendidikan agama, yaitu peserta didik beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.Berakhlak mulia/berbudi 

pekerti luhur yang tercermin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Memahami menghayati dan mengamalkan 

ajaran agamanya. Menghormati pemeluk agama lain dalam rangka 

kerukunan antar umat beragama. 

2) Kompetensi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu landasan al-

Quran dan al-Hadis, peserta didik beriman dan bertakwa kepada Allah 

 

49Ramayulis, Metodelogi Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2017), h. 37-38.  
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swt. berakhlak mulia, berbudi pekerti yang tercermin dalam perilaku 

sehari-hari dalam hubungannya dengan Allah swt. sesama manusia, dan 

alam sekitarnya. Mampu membaca dan memahami al-Quran. Mampu 

beribadah dan berumuamalah dengan baik dan benar serta mampu 

menjaga kerukunan antar umat beragama. 

b. Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

1) Standar kompetensi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti berisi sekumpulan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta 

didik di suatu jenjang pendidikan tertentu. Standar kompetensi tersebut 

antara lain: mendiskripsikan ayat-ayat al-quran serta mengamalkan 

ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan akidah Islam 

dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan syariat Islam dalam 

kehidupan sehari-hari, menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-

hari, mendeskripsikan perkembangan tarikh Islam dan hikmahnya untuk 

kepentingan sehari-hari. 

c. Kompetensi Lulusan 

Kompetensi lulusan khusus untuk mata pelajaran agama Islam dan budi 

pekerti dikembangkan dalam SKL sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.50 

 

 

6. Pengukuran Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

 

50Ramayulis, Metodelogi Pengajaran Agama Islam, h. 38-40. 



84 
 

 
 

Mengetahui suatu keberhasilan dalam proses pembelajaran, diperlukan 

adanya penilaian atau pengukuran yang dapat dilakukan tes. Hasil penilaian tes 

digunakan sebagai parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar 

peserta didik, apakah pembelajaran berhasil atau gagal. Hasil belajar digunakan 

oleh peserta didik selain untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran 

juga untuk memperbaiki motivasi belajar yang diberikan kepada peserta didik, 

aktivitas dan cara belajar peserta didik dan fasilitas yang diperlukan.51 

Mengetahui sampai sejauh mana hasil yang dicapai oleh peserta didik 

dalam proses pembelajaran dapat ditempuh dengan mengadakan pengukuran atau 

penilaian. Dari hasil penilaian atau evaluasi inilah akan diketahui apakah peserta 

didik yang bersangkutan berhasil atau tidak. Jika pencapaian nilai atau skor yang 

dicapai oleh peserta didik memenuhi atau bahkan melampaui standar yang telah 

ditentukan, maka peserta didik bersangkutan dapat dikatakan sebagai peserta 

didik berhasil. Hal ini  akan menunjukkan juga bahwa proses pembelajaran telah 

berlangsung sesuai dengan tujuan. Skor yang dicapai oleh peserta didik sebagai 

symbol pencapaian hasil belajar merupakan komulatif dari pengukuran aspek 

kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik, yang masing-masing ranah 

memiliki jenis, indikator, dan cara evaluasi yang berbeda.  

Objek pengukuran yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik tidak semata-mata 

dari hasil pengembangan intelektual saja, melainkan juga mencakup sikap dan 

 

51Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 5. 
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prilaku yang berkembang dari kondisi peserta didik sebelum belajar sampai 

kondisi peserta didik setelah belajar.  

Pengukuran yang meliputi tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 

dapat ditentukan tingkat pencapaian hasil belajar atau hasil belajar peserta didik 

melalui skor yang diperoleh peserta didik. Kemudian dari perolehan skor tersebut 

dikonsultasikan kepada alternatif norma pengukuran tingkat keberhasilan peserta 

didik yang telah dibakukan. Diantara norma-norma pengukuran tersebut adalah 

1) norma skala angka dari 0-10. 2) norma skala angka dari 0-100. Perolehan skor 

terendah yang dapat dinyatakan sebagai keberhasilan belajar atau kelulusan 

(passing grade)  untuk skala 0-10 adalah 5,5 atau 6,0, sedangkan untuk skala 0-

100 adalah 55-60. Artinya jika seorang  peserta didik dapat menyelesaikan lebih 

dari separuh tugas atau dapat menjawab lebih dari setengah instrumen evaluasi 

dengan benar, maka dianggap telah memenuhi target minimal keberhasilan 

belajar. 

Mata pelajaran inti harus dipertimbangkan perlunya menetapkan passing 

grade atau KKM (kriteria ketuntasan minimal) yang lebih tinggi misalnya 65 

atau 70. Mengingat mata pelajaran inti merupakan kunci pembuka ilmu 

pengetahuan lainnya. Mata pelajaran inti ini meliputi bahasa dan matematika. 

Skala pengukuran tingkat keberhasilan peserta didik tersebut berlaku untuk 

peserta didik tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pencapaian skor tersebut 

merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang memengaruhinya, yang dapat 

dijadikan ukuran keberhasilan atau kegagalan proses pembelajaran. 

Keberhasilan  proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama 

Islam dan budi pekerti dapat diketahui dengan menunjukkan hasil pencapaian 
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hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti peserta didik, yang 

ditempuh melalui pengukuran dari tiga aspek sebagaimana telah ditentukan 

dalam kurikulum pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yakni aspek 

pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Artinya, dalam  menentukan  

hasil agama Islam, seorang guru dalam menentukan nilai yang diperoleh peserta 

didik  berdasarkan jumlah total nilai yang diperoleh peserta didik dari masing-

masing aspek dengan menggunkan skala 0-100. Dari pengetahuan tersebut, 

peserta didik dapat dinyatakan memiliki hasil baik jika mampu meraih nilai 

komulatif (80-89), dan berhasil cukup jika mencapai nilai komulatif (70-79), 

serta dianggap kurang berhasil jika mencapai nilai kumulatif (60-69) dan 

dianggap tidak memiliki hasil apabila peserta didik hanya mampu mencapai nilai 

kurang dari (59). 

Keberhasilan proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti dapat diketahui dengan menunjukkan hasil pencapaian hasil belajar 

agama Islam peserta didik yang dapat ditempuh melalui pengukuran dari tiga 

aspek sebagaimana telah ditentukan dalam kurikulum pendidikan agama Islam 

dan budi pekerti. Ketiga aspek tersebut yaitu aspek pengetahuan, aspek 

keterampilan, dan aspek sikap. Artinya, dalam menentukan hasil belajar agama 

Islam seorang guru dalam menentukan nilai yang diperoleh peserta didik 

berdasarkan jumlah total nilai yang diperoleh peserta didik dari masing-masing 

aspek dengan menggunakan skal 0-100. Dari perhitungan tersebut, peserta didik 

dapat dinyatakan memiliki hasil sangat baik jika mampu mencapai nilai 

komulatif lebih tinggi.  
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Bentuk pengukuran hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti, terbagi dalam tiga bentuk pengukuran untuk tiga aspek. Pertama, untuk 

aspek pengetahuan terbentuk pemberian tes tertulis kepada peserta didik dengan 

sejumlah pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran. Dari hasil jawaban 

atau respon peserta didik terhadap pertanyaan tersebut, kemudian dicocokkan 

dengan norma pengukuran atau standar penilaian yang telah ditentukan oleh 

guru. Dari hasil respon inilah peserta didik diberi skor untuk aspek pengetahuan. 

Kedua, aspek keterampilan dengan bentuk pemberian tugas kepada 

peserta didik untuk mempraktekkan materi pelajaran yang telah disampaikan 

guru kepada peserta didik. Dari pemberian tugas praktek tersebut akan diketahui 

sampai sejauh mana peserta didik mampu mempraktekkan materi pelajaran yang 

telah disampaikan guru kepada peserta didik secara tepat dan benar. Misalnya 

materi pelajaran shalat jenazah, maka yang diukur adalah sampai sejauh mana 

peserta didik mampu mempraktekkan shalat jenazah secara tepat dan benar, baik 

kefasihan lafaz, mahraj, maupun kekhuysuan. 

Ketiga aspek sikap, dengan bentuk pengamatan langsung terhadap 

perilaku peserta didik sehari-hari di sekolah, atau dapat juga melalui  bantuan 

guru BP untuk mengetahui apakah peserta didik yang bersangkutan sering 

mempunyai kasus ataukah tidak. Disamping melakukan pengamatan langsung, 

juga melakukan pengamatan tidak langsung melalui orang tua peserta didik 

tentang perilaku peserta didik bersangkutan ketika di rumah. Dari hasil 

pengamatan tersebut kemudian guru memberi skor kepada peserta didik 

bersangkutan untuk aspek sikap.52 

 

52Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Pengembangan Silabus, h. 50.  
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Jumlah total skor yang dicapai oleh peserta didik dari tiga aspek tersebut, 

kemudian dijumlahkan. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan nilai pendidikan 

agama Islam  dan budi pekerti untuk peserta didik, tidak lagi semata-mata 

ditentukan hanya dari aspek kognitif, tetapi juga ditentukan oleh aspek afektif 

dan psikomotorik. Karena ajaran Islam bukan hanya terkait dengan pengetahuan 

semata, akan tetapi yang paling menentukan adalah aplikasinya dalam 

kehidupan. Dengan demikian, akan dapat dihindari adanya pemberian nilai yang 

kurang tepat. Misalnya, memberikan nilai 90 atau bahkan 100 pada mata 

pelajaran agama Islam dan budi pekerti terhadap peserta didik yang tidak rajin 

salat, tidak rajin puasa, dan tidak memiliki akhlak yang baik, hanya karena 

peserta didik tersebut mampu menjawab dengan benar sebagian besar bahkan 

keseluruhan pertanyaan yang diujikan. 

Sedangkan peserta didik yang rajin salat, rajin puasa, dan menunjukkan 

prilaku yang baik memperoleh nilai 6 pada mata pelajarran agama Islam hanya 

karena tidak dapat menjawab dengan benar semua pertanyaan atau sebagian 

besar pertanyaan yang diujikan. Dengan sistem penilaian semisal ini, akan lebih 

adil dan jujur dalam menilai peserta didik, sekaligus menghindari tuduhan 

sebagian orang yang beranggapan bahwa Islam diajarkan lebih menekankan 

hafalan, menekankan pada hubungan formalitas antara hamba dengan Allah swt. 

mengabaikan penalaran dari argumentasi berfikir untuk problem-problem 

keagamaan, dan mengabaikan penghayatan nilai-nilai agama dalam 

pengamalannya, serta mengukur keberhasilan pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti hanya masih bersifat formalitas dan verbalitas. 
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D. Hubungan Lingkungan Belajar  dan Hasil Belajar Kognitif 

Sekolah merupakan sebuah lembaga yang mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan peserta didik. Karena sekolah merupakan tempat kedua selain keluarga 

dalam pembentukan karakter dan pribadi anak. Menurut Hasbullah, fungsi 

lingkungan sekolah ada tujuh yaitu:53 

1. Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. 

2. Mengembangkan pribadi anak didik secara menyeluruh, menyampaikan 

pengetahuan dan melaksanakan pendidikan kecerdasan. 

3. Spesialisasi. Semakin meningkatnya diferensiasi dalam tugas 

kemasyarakatan dan lembaga sdosial, sekolah juga sebagai lembaga sosial 

yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. 

4. Efesiensi. Terdapatnya sekolah sebagai lembaga sosial yang berspesialisasi 

di bidang pendidikan dan pengajaran maka pelaksanan pendidikan dan 

pengajaran dalam masyarakat menjadi lebih efisien. 

5. Sosialisasi. Sekolah membantu perkembangan individu menjadi makhluk 

sosial, makhluk yang beradaptasi dengan baik di masyarakat 

6. Konservasi dan transmisi kultural. Ketika masih berada di keluarga, 

kehidupan anak selalu menggantungkan diri pada orang tua, maka ketika 

memasuki sekolah ia mendapat kesempatan untuk melatih berdiri sendiri dan 

tanggung jawab sebagai persiapan sebelum ke masyarakat 

7. Lingkungan pembelajaran 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru, dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

 

53Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 34-35 
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sekolah, pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, 

metode belajar dan tugas rumah.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan 

belajar menjadi tempat peserta didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, sekaligus 

mencerdaskan. Lingkungan belajar yang baik akan berimbas pada kecerdasan peserta 

didik yang dituangkan dalam bentuk hasil belajar yang baik. 

E. Kerangka Pikir 

Lingkungan dan hasil merupakan konsep perbandingan terbaik. Lingkungan 

yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Begitu juga halnya dalam 

belajar, peserta didik yang memiliki lingkungan belajar yang baik akan memperoleh 

hasil belajar baik pula. Lingkungan belajar sangat berperan dalam kegiatan proses 

pembelajaran  pada pendidikan. Sehingga apabila seorang pengajar berhasil menata 

lingkungan belajar secara apik dan benar maka akan terciptanya suasana belajar yang 

menyenangkan memberikan transformasi bagi kehidupan manusia. 

Hasil belajar sangat penting dalam proses pembelajaran. Hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakuka proses belajar 

mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan adanya hasil belajar 

tersebut, guru  mampu untuk melihat perkembangan yang dimiliki oleh siswa. Dalam 

pembelajaran  pendidikan agama Islam  dan  budi pekerti, hasil belajar dapat 

digunakan sebagai acuan tingkat pemahaman siswa dalam mengikuti pembelajaran 

pendidikan agama Islam  dan  budi pekerti. Hasil belajar dapat pula digunakan 

sebagai acuan keberhasilan dalam pembelajaran. 

Hasil belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam 

menerima, menolak dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses 
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pembelajaran. Hasil belajar peserta didik sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu 

dalam pembelajaran materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai setelah 

mengalami proses belajar. 

Hasil belajar merupakan masalah penting yang tidak boleh dilupakan dalam 

pencapaian suatu hasil belajar sesuai dengan mata pelajaran yang diharapkan. Dengan 

demikian hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik tersebut yang 

melakukan usaha yang mendapat kepandaian setelah proses belajar mengajar. Belajar 

merupakan proses pembentukan terhadap diri peserta didik, dalam bentuk perubahan 

tingkah laku dalam menanggapi sesuat udalam situasi tertentu yang dialami 

berdasarkan pengalaman. 
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Kerangka Pikir 

Lingkungan Belajar dan Hasil Belajar 

Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 
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didik 

Y 

Hubungan antara Lingkungan Belajar dan Hasi Belajar Kognitif 

Peserta Didik  pada Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di 

SMAN 12 Bone 



93 
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional. Korelasi 

artinya hubungan yaitu hubungan sebab akibat atau hubungan timbal balik antara 

dua atau lebih variabel 1 

Penelitian korelasi adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan 

antara dua atau lebih variabel, tanpa ada upaya untuk memengaruhi variabel 

tersebut, sehingga tidak ada manipulasi variabel.  

Ciri-ciri penelitian korelasional menurut Winarni yaitu menghubungkan 

dua variabel atau lebih, besarnya hubungan didasarkan koefisien korelasi, dan 

dalam melihat hubungan tidak dilakukan manipulasi seperti dalam penelitian 

eksperimental.2 Jadi penelitian korelasi adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan dari dua atau lebiah variabel, atau mengungkap bentuk atau tingkat 

hubungan variabel yang diselidiki tanpa manipulasi.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di SMAN 12 Bone yang beralamat di jalan 

Pattiro Bajo, Cinnong, Kec. Sibulue, Kab. Bone. Jarak lokasi penelitian ini 

kurang lebih 7 kilometer. Hal ini didukung oleh pendapat Moleong yang 

 

1Hartono, Analisis Data Statistika dan Penelitian (Cet. III;  Yogyakarta: Pusttaka Pelajar, 

2010), h. 29. 

2Winarni, Metodelogi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2011), h. 47. 
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berpendapat bahwa faktor yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan 

lokasi penelitian adalah faktor waktu dan kelancaran transportasi ke lokasi 

penelitian.3 Selain itu, alasan mendasar lainnya bagi penulis dalam menetapkan 

lokasi penelitian adalah hubungan emosional penulis dengan sejumlah pimpinan, 

pendidik dari sekolah tersebut. Dengan begitu, diharapkan data yang hendak 

diperlukan oleh penulis dapat berjalan lancar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Ada beberapa pendekatan yang digunakan di antaranya adalah pendekatan 

teologis normatif, pendekatan pedagogis, dan pendekatan psikologis. 

1. Pendekatan Teologis Normatif  

Pendekatan teologis normatif digunakan untuk mengetahui kemampuan 

guru dalam  proses pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi  pekerti dengan 

pendekatan yang sejalan dengan kaidah normatif agama. Penggunaan 

pendekatan ini erat kaitannya dengan kaidah-kaidah normatif agama khususnya 

dalam konsep pendidikan Islam dalam tinjauan al-Quran dan sunah. Dari kedua 

sumber ajaran Islam  ini, penulis akan menganalisis keterkaitannya dengan 

topik peneliti yang dikaji. 

2. Pendekatan Pedagogis 

Pendekatan pedagogis menggunakan teori-teori pendidikan dalam 

mengkaji data-data yang diperoleh dilapangan seperti hasil belajar khususnya 

 

3Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1995), h. 86. 
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pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMAN 12 

Bone yang mempunyai kaitan dengan teori pendidikan.  

3. Pendekatan Psikologis 

Pendekatan psikologis yaitu untuk menguraikan kondisi psikologis 

peserta didik saat pembelajaran dan kegiatan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Pendekatan psikologis digunakan untuk menyelidiki kegiatan 

guru, termasuk kegiatan pengamatan, pemikiran, intelegensi, perasaan, dan 

kehendak.4 

Ketiga pendekatan di atas digunakan untuk memudahkan peneliti 

mendapatkan informasi, dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

C. Populasi  dan Sampel Penelitian  

1. Populasi  

 Penelitian kuantitatif populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.5 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 

X SMAN 12 Bone. Berikut ini jumlah peserta didik kelas X di SMAN 12 Bone. 

 

 

 

Tabel 2.1 Keadaan Peserta didik di SMAN 12 Bone Kelas X Tahun 

Ajaran 2021/2022. 

 

4Taufik Abdullah dan Rusli Karim, Metodelogi Penelitian Agama (Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 1996), h. 14. 

5Mardalis, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 53. 
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NO Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah Peserta Didik 

1 X MIPA 1 12 19 31 

2 X MIPA 2 12 18 30 

3 X MIPA 3 12 18 30 

4 X MIPA 4 12 18 30 

5 X IPS 1 20 11 31 

6 X IPS 2 20 11 31 

7 X IPS 3 19 11 30 

8 X IPS 4 20 11 31 

9 X IPS 5 20 11 31 

Jumlah Keseluruhan 147 127 274 

Sumber dari KTU SMAN 12 Bone. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya 

dalam suatu penelitian, dengan kata lain sampel adalah sebagian dari populasi 

atau untuk mewakili seluruh populasi.6 Teknik pengambilan sampel ditentukan 

dari jumlah populasi penelitian. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dilakukan 

ialah kepada responden yang sudah memiliki kriteria dalam penelitian. Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMAN 12 Bone. 

Berikut ini jumlah peserta didik kelas X di SMAN 12 Bone. Metode elisitasi 

 

6Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Jakarta: PT 

Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 150.  
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yang digunakan pada penelitian ini ialah closed-ended dichotomus choice yaitu 

dengan metode dengan pengumpulan data melalui survey langsung ke sampel 

masyarakat. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah dengan menggunakan rumus Isaac dan Michael.7 Sampel diambil 

berdasarkan jumlah populasi yang berada di SMAN 12 Bone yaitu sebanyak 274 

peserta didik. Untuk menentukan sebuah ukuran sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Sementara itu untuk lebih terperincinya dalam pengambilan 

sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus 

perhitungan Isaac dan Michael sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: 

s =  jumlah sampel 

λ2  = Chi kuadrad yang harganya tergantung derajad kebebasan dan   

tingkat kesalahan. Untuk derajad kebebasan 1 dan kesalahan 10% 

harga Chi Kuadrad = 2,706  (Tabel Chi Kuadrad) 

N = jumlah populasi 

P = Peluang Benar (0,5) 

Q = Peluang Salah (0,5)      

d  = Perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi 

 

7Sugiyono, “Metode Penenelitian Pendidikan”  (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 126.  
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Menggunakan rumus Isaac dan Michael ini, langkah pertama ialah 

menentukan batas toleransi kesalahan (error tolerance). Batas toleransi kesalahan 

ini dinyatakan dalam presentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, maka 

semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya dilakukan penelitian 

dengan batas toleransi kesalahan 10% (0,1), berarti memiliki tingkat akurasi 

sebesar 90%. Pada penelitian ini didapatkan populasi sebanyak 274 peserta didik 

di SMAN 12 Bone pada kelas X, dan ditentukan batas toleransi kesalahan 

sebesar 10% serta nilai d = 0,05. Maka dapat ditentukan jumlah sampel 

penelitian sebagai berikut : 

 

 

𝑠 =
2,706𝑥274𝑥0,5𝑥0,5

0,05𝑥0,05(274) + 2,706𝑥0,5𝑥0,5
   

 

𝑠 =
186,0375

0,685 + 0,6765
   

 

𝑠 = 136,6415 

               𝑠 = 137  

Berdasarkan  perhitungan rumus di atas, maka dapat ditentukan jumlah 

sampel dalam pengumpulan data primer yaitu dilakukan terhadap 137 sampel 

peserta didik SMAN 12 Bone pada kelas X. Cara pengambilan sampel tiap kelas 

dengan perhitungan di bawah ini: 

nk    = 
𝑛
𝑁  x JK 
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Keterangan:  

  nk = sampel kecil 

  n = jumlah sampel 

  N = jumlah populasi 

  JK = Jumlah peserta didik setiap kelas 

 

 

NO Kelas Sampel   Jumlah peserta didik 

1 X MIPA 1 137/274 x 31 16 

2 X MIPA 2 137/274 x 30 15 

3 X MIPA 3 137/274 x 30 15 

4 X MIPA 4 137/274 x 30 15 

5 X IPS 1 137/274 x 31 17 

6 X IPS 2 137/274 x 31 16 

7 X IPS 3 137/274 x 30 15 

8 X IPS 4 137/274 x 31 16 

9 X IPS 5 137/274 x 31 17 

Jumlah Keseluruhan  137 

Tabel 2.2. Jumlah sampel 

Berdasarkan tabel di atas maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 137  

peserta didik.  

 

 

D. Variabel Penelitian 
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Variabel penelitian adalah sesuatu yang menentukan tentang ada atau  

tidaknya permasalahan sehingga dapat dinyatakan sebagai indikator masalah. 

Indikator masalah dapat mempunyai ukuran objektif atau ukuran subjektif. Tetapi, 

berkaitan dengan penilaian keberhasilan suatu program  atau analisis kebijakan harus 

dipilih sekurang-kurangnya sebuah indikator masalah dengan ukuran objektif atau 

kuantitatif.8 Hal ini didasarkan atas pemikiran agar keberhasilan atau kegagalan suatu 

program yang diteliti dapat dinilai secara objektif. 

Variabel yang menjadi kajian atau yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

lingkungan belajar sebagai variabel independen yang diberi simbol (X) dan hasil 

belajar peserta didik sebagai variabel dependen yang diberi simbol (Y).  

E.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti ada beberapa metode. 

Adapun metode tersebut antara lain: 

1. Angket  

Angket atau kuesioner merupakan salah satu alat pengumpul data 

penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dijawab oleh responden (objek penelitian) dengan cara memilih salah satu 

jawaban yang paling sesuai dengan pendapat/keberadaan responden.9  

Melalui kuesioner peneliti memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada  responden untuk dijawab. Tujuan penyebaran angket 

ialah untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari 

 

8Gusti Ngurah Agung, Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Cet. III; Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 14. 
9Sitti Mania, Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h. 193. 
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responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang 

tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari data 

mengenai hal-hal yang berupa catatan, suatu pengajaran, kurikulum, buku-buku, 

arsip, daftar tabel statistik, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.10 Yang 

dimaksud dengan dokumentasi dalam penelitian adalah peneliti memperoleh data 

dan informasi yang berasal dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip sekolah 

sebagai pelengkap data yang diperlukan.  

Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dalam penelitian ini 

dilakukan untuk memperoleh data/informasi tentang hasil belajar peserta didik 

kelas X mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang digunakan 

sebagai sampel. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumen nilai ulangan 

akhir semester II.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian kuantitatif, teknik analisis data berkenan dengan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan teknik pengolahan data dan analisis data sebagai berikut: 

1. Uji Instrumen 

a. Analisis Validitas 

Cara mengetahui validitas soal digunakan rumus korelasi product 

momen dengan angka kasar. Rumus yang digunakan yaitu:11 

 

10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 305. 

11Fenti Hikmawanti, Metodologi Penelitian (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 83. 
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𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌) 

{√{𝑁 ∑ 𝑋2 −  (∑ 𝑋2)}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌2)} }
   

Keterangan:  

𝑟𝑥𝑦  = Koefisien korelasi  

𝑋    = Skor item 

𝑌     = skor total 

𝑁    = Jumlah peserta didik 

Harga 𝑟𝑥𝑦  yang diperoleh dikonsultasikan dengan harga kritik product 

moment dengan ketentuan, apabila, harga 𝑟𝑥𝑦  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka intstrumen 

tersebut valid. 

b. Analisis Realibitas 

Realibitas dalam uji instrument digunakan bertujuan agar instrument 

yang digunakan mempunyai taraf yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Untuk mengetahui realibitas intstrumen angket 

menggunakan  rumus.12 

 

𝑟11 =  (
𝑘

𝑘−1
 ) [1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Keterangan: 

𝑟11  = Reliabel instrument 

 𝜎𝑡
2 = Variansi Total 

∑ 𝜎1
2   = Jumlah varians tiap butir angket 

 

12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2006), h. 170.   
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 Setelah diperoleh harga 𝑟11 kemudian dikonsultasikan dengan 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dan apabila harga 𝑟𝑥𝑦  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka instrument tersebut 

reliabel. 

2. Skoring dan Tabulasi 

Tahap ini, data yang diperoleh dari hasil angket yang disebarkan pada 

resonden dalam penelitian dimasukkan dalam tabel persiapan yang diberi skor 

atau bobot nilai pada tiap alternatif jawaban responden, yaitu dengan mengubah 

data yang bersifat kualitatif dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: 

a. Untuk instrumen yang mengandung pertanyaan positif: 

1) Untuk alternatif jawaban “A” dengan skor 4 

2) Untuk alternatif jawaban “B” dengan skor 3 

3) Untuk alternatif jawaban “C” dengan skor 2 

4) Untuk alternatif jawaban “D” dengan skor 1. 

b. Untuk instrumen yang mengandung pertanyaan negatif 

1) Untuk alternatif jawaban “A” dengan skor 1 

2) Untuk alternatif jawaban “B” dengan skor 2 

3) Untuk alternatif jawaban “C” dengan skor 3 

4) Untuk alternatif jawaban “D” dengan skor 4 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data tersebut 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini digunakan apabila peneliti ingin 

mengetahui data tersebut di atas diambil dari sampel yang sampelnya 

berdistribusi normal atau tidak.  
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4. Analisis Uji Hipotesis 

Analisis ini digunakan untuk menguji data tentang hubungan variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yang diperoleh dari angket yang sudah 

disebarkan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan rumus analisis regresi 

satu prediktor. Langkah yang dilakukan dalam analisis uji hipotesis adalah: 

a. Mencari korelasi antara prediktor dan kreteria melalui teknik korelasi 

product moment dengan rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =  
∑ 𝑦

√(∑ 𝑥2)(∑ 𝑦2)
 

Diketahui bahwa: 

• ∑ 𝑋2 = ∑ 𝑋2 −
(∑𝑋)2

𝑁
 

• ∑ 𝑌2 =  ∑ 𝑌2 −  
(∑𝑌)2

𝑁
  

• ∑ 𝑥𝑦 =  ∑ 𝑋𝑌 
(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑁
13 

b. Menguji signifikasi korelasi 

Untuk mengetahui apakah korelasi signifikasi atau tidak, maka dapat 

menguji  𝑟𝑥𝑦 dikonsultasikan dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan db = N-2, dan taraf 

signifikasi 5%. Korelasi antara variabel X dan Variabel Y dikatakan 

signifikasi jika 𝑟𝑥𝑦  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙.   Kemudian Korelasi antara variabel X dan 

variabel Y dikatakan tidak signifikan jika 𝑟𝑥𝑦  < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙.    

 

13Sutrisno Hadi, Analisis Regresi (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 4. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Bab ini akan disajikan data yang telah diperoleh setelah melakukan penelitian. 

Di dalam deskripsi data akan disajikan mengenai Mean (M), Median (Me), Modus 

(Mo), dan simpangan baku dari masing-masing variabel yang ada dalam penelitian. 

Selanjutnya data dari masing-masing variabel tersebut disajikan dalam bentuk 

distribusi frekuensi dan diagram. Adapun untuk mengetahui secara lengkap mengenai 

data dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pembahasan berikut: 

1. Lingkungan Belajar Peserta Didik di SMAN 12 Bone 

Lingkungan belajar peserta didik dapat dilihat melalui beberapa indikator 

yakni hubungan peserta didik dengan guru, hubungan peserta didik dengan kepala 

sekolah, hubungan peserta didik dengan staf sekolah, hubungan antar peserta didik, 

kondisi fisik gedung sekolah, dan kondisi ruang kelas.1 

Melalui  penelitian ini dapat dideskripsikan hasilnya dari 22 item dengan 

jumlah responden 137 peserta didik. Ada 4 alternatif jawaban dimana skor tertinggi 4 

dan skor terendah 1. Berdasarkan data variabel lingkungan belajar, diperoleh skor 

tertinggi sebesar 88 dan skor terendah sebesar 63. Hasil analisis harga Mean (M) 

sebesar 77,69, Median (Me) sebesar 79 dan Modus (Mo) sebesar 82,5. Untuk 

menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus yaitu jumlah kelas = 1 + 3,3 log 

n, dimana n adalah jumlah sampel atau responden. Dari perhitungan diketahui bahwa 

n = 137, sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3.3 log 137 = 8,062 dibulatkan menjadi 

 
1Soedomo Hadi, Pengantar Pendidikan, h. 87. 
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8 kelas interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai maksimal  nilai minimal, 

sehingga diperoleh rentang data sebesar 88- 63= 25. Sedangkan panjang kelas 

diperoleh dari (rentang)/K = (25)/8 = 3,125 dibulatkan menjadi. Berikut  tabel 

distribusi frekuensi lingkungan belajar. 

 

No Interval f fk 

1 88-91 21 21 

2 84-87 16 37 

3 81-84 27 64 

4 77-80 16 80 

5 74-76 17 97 

6 70-73 8 105 

7 67-69 10 115 

8 63-66 22 137 

 

Tabel 2.3 Distribusi Frekuensi lingkungan belajar 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel lingkungan belajar di atas 

dapat digambarkan diagram batang sebagai  qberikut: 
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Gambar 1.2 Histogram lingkungan belajar 

Penentuan kecenderungan variabel lingkungan belajar, setelah nilai minimum 

(Xmin) dan nilai maksimum (Xmak) diketahui, maka selanjutnya mencari nilai rata-

rata ideal (Mi) dengan Rumus Mi = ½ (Xmak + Xmin), mencari standar deviasi ideal 

(SDi) dengan rumus Sdi = 1/6 (Xmak-Xmin). Berdasarkan acuan norma di atas, mean 

ideal variabel lingkungan belajar adalah 75,5. Standar deviasi ideal adalah 4,17. Dari 

perhitungan di atas dapat dikategorikan dalam 3 kelas sebagai berikut: 

Tinggi = X≥M+SD 

Sedang = M- SD≤X<M+SD 

Rendah = X < M- SD 
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Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan 

sebagai berikut: 

NO Skor 
Frekuensi 

Kategori 
Frekuensi % 

1 79,68≥100 80 58,40 Tinggi 

2 71,33≤X<79,67 19 13,87 Sedang 

3 0<71,32 38 27,73 Rendah 

Total 137 100  

Tabel 2.4. Kategorisasi lingkungan belajar 

Berdasarkan tabel di atas frekuensi variabel lingkungan belajar yang berada 

pada kategori tinggi sebanyak 80 peserta didik (58,40%), pada kategori sedang 

sebanyak 19 peserta didik (13,87 %) dan berada dalam kategori rendah sebanyak 38 

peserta didik (27,73%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan berada 

pada kategori tinggi (58,40%). 

2. Hasil Belajar Kognitif  Peserta Didik pada Mata Pelajaran PAI dan Budi 

Pekerti di SMAN 12 Bone 

Hasil belajar kognitif dapat diartikan sebagai hasil pencapaian peserta didik 

dalam mengerjakan tugas atau kegiatan pembelajaran, melalui penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan mata pelajaran di sekolah yang biasanya ditunjukkan 

dengan nilai test atau angka nilai yang diberikan oleh guru.2  

Selanjutnya sebagai hasil penelitian dapat dideskripsikan data variabel hasil 

belajar diambil dari nilai ujian akhir semester II dengan jumlah responden 137 peserta 

didik. Diperoleh skor tertinggi sebesar 90 dan skor terendah sebesar 63. Hasil analisis 

harga Mean (M) sebesar 77,78, Median (Me) sebesar 79 dan Modus (Mo) sebesar 82. 

Untuk menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus yaitu jumlah kelas = 1 + 

3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel atau responden. Dari perhitungan diketahui 

 
2Tu’u Tulus, Peran Disiplin pada Prilaku dan Prestasi Siswa, h. 47. 
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bahwa n= 137, sehingga  diperoleh banyak kelas 1 + 3.3 log 137 = 7,93 dibulatkan 

menjadi 8 kelas interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai maksimal  nilai 

minimal, sehingga diperoleh rentang data sebesar 90-80 = 27. Sedangkan panjang 

kelas diperoleh dari (rentang)/K = (27)/8 = 3,375 dibulatkan menjadi 4. Berikut tabel 

distribusi frekuensi hasil belajar kognitif.  

 

No Interval f Fk 

1 88-91 21 21 

2 84-87 16 37 

3 81-84 29 66 

4 77-80 16 82 

5 74-76 15 97 

6 70-73 7 104 

7 67-69 12 116 

8 63-66 21 137 

Tabel 2.5. Distribusi frekuensi hasil belajar kognitif 

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel hasil belajar di atas dapat 

digambarkan diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 1.3. histogram hasil belajar kognitif 

Penentuan kecenderungan variabel hasil belajar, setelah nilai minimum 

(Xmin) dan nilai maksimum (Xmak) diketahui, maka selanjutnya mencari nilai rata-

rata ideal (Mi) dengan Rumus Mi = ½ (Xmak + Xmin), mencari standar deviasi ideal 

(Sdi) dengan rumus Sdi = 1/6 (Xmak-Xmin). Berdasarkan acuan norma di atas, mean 

ideal variabel hasil belajar adalah 75,5. Standar deviasi ideal adalah 4,17. Dari 

perhitungan di atas dapat dikategorikan dalam 3 kelas sebagai berikut: 

Tinggi = X≥M+SD 

Sedang = M- SD≤X<M+SD 

Rendah = X < M- SD 

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan 

sebagai berikut: 
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NO Skor 
Frekuensi 

Kategori 
Frekuensi % 

1   79,68≥100 82 59,85 Tinggi 

2 71,33≤X<79,67 20 14,60 Sedang 

3 0 <71,32 35 25,55 Rendah 

Total 137 100  

Tabel 2.6. Kategorisasi hasil belajar kognitif  

Berdasarkan tabel di atas frekuensi variabel hasil belajar yang berada pada 

kategori tinggi sebanyak 82 peserta didik (59,85%), pada kategori sedang sebanyak 

20 peserta didik (14,60 %) dan berada dalam kategori rendah sebanyak 35 peserta 

didk (25,55%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan berada pada 

kategori tinggi (59,85%).  

 

3. Uji Instrumen 

a. Analisis Validitas 

Cara mengetahui validitas soal digunakan rumus korelasi product momen 

dengan angka kasar. Rumus yang digunakan yaitu:3 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 −  (∑ 𝑋)(∑ 𝑌) 

{√{𝑁 ∑ 𝑋2 −  (∑ 𝑋2)}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌2)} }
   

 

Keterangan:  

𝑟𝑥𝑦  = Koefisien korelasi  

𝑋    = Skor item 

𝑌     = skor total 

𝑁    = Jumlah peserta didik 

 
3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. h. 

305. 
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Harga 𝑟𝑥𝑦  yang diperoleh dikonsultasikan dengan harga kritik product 

moment dengan ketentuan, apabila, harga 𝑟𝑥𝑦  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka intstrumen tersebut 

valid. Maka ditemukan: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
137.815551 − 10644.10508

{√{137.835840 − 10644}{137.815248 − 10508} }
 

  

     = 0,937733 

Harga 𝑟𝑥𝑦  yang diperoleh dikonsultasikan dengan harga kritik product 

moment dengan ketentuan, apabila, harga 𝑟𝑥𝑦  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka intstrumen 

tersebut valid. Maka ditemukan 𝑟𝑥𝑦 = 0,937733 sedangkan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan α 

0,05 =0,159 maka instrumen  valid. 

4. Uji Hipotesis 

Analisis ini digunakan untuk menguji data tentang hubungan variabel bebas 

(X) terhadap variabel terikat (Y) yang diperoleh dari angket yang sudah disebarkan. 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan rumus analisis regresi satu prediktor. 

Langkah yang dilakukan dalam analisis uji hipotesis adalah: 

a. Mencari korelasi antara prediktor dan kreteria melalui teknik korelasi 

product moment dengan rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =  
∑ 𝑥𝑦

√(∑ 𝑥2)(∑ 𝑦2)
 

Diketahui bahwa: 

• ∑ 𝑋2 = ∑ 𝑋2 −
(∑𝑋)2

𝑁
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• ∑ 𝑌2 =  ∑ 𝑌2 −  
(∑𝑌)2

𝑁
  

• ∑ 𝑥𝑦 =  ∑ 𝑋𝑌 
(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑁
    

Maka ditemukan: 

𝑟𝑥𝑦 =  
∑ 𝑥𝑦

√(∑ 𝑥2)(∑ 𝑦2)
 

𝑟𝑥𝑦 =  
815551

√(835840)(815248)
 

           = 0,99271 

b. Menguji signifikasi korelasi 

Cara untuk mengetahui apakah korelasi signifikasi atau tidak, maka dapat 

menguji  𝑟𝑥𝑦 dikonsultasikan dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan db = N-2, dan taraf signifikasi 

5%. Korelasi antara variabel X dan Variabel Y dikatakan signifikasi jika 𝑟𝑥𝑦  > 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙.   Kemudian Korelasi antara variabel X dan variabel Y dikatakan tidak 

signifikan jika 𝑟𝑥𝑦  < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙.    

Selanjutnya korelasi antara variabel X dan variabel Y dikatakan tidak 

signifikan jika 𝑟𝑥𝑦  < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙.   Maka ditemukan 𝑟𝑥𝑦 = 0,99271 dan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan db = 

N-2, dan taraf signifikasi 5% = 0,159. Maka 𝑟𝑥𝑦  >  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙.    Korelasi antara variabel X 

dan variabel Y dikatakan signifikan. 

B. Pembahasan 

1. Lingkungan Belajar Peserta Didik Kelas X di SMAN 12 Bone  

Data variabel lingkungan belajar diperoleh melalui angket yang terdiri dari 22 

item dengan jumlah responden 137 peserta didik. Ada 4 alternatif jawaban dimana 

skor tertinggi 4 dan skor terendah 1. Berdasarkan data variabel lingkungan belajar, 
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diperoleh skor tertinggi sebesar 88 dan skor terendah sebesar 63. Hasil analisis harga 

mean (M) sebesar 77,77, median (Me) sebesar 78,5 dan modus (Mo) sebesar 82,5.  

Variabel lingkungan belajar yang berada pada kategori tinggi sebanyak 80 

peserta didik (58,40%), pada kategori sedang sebanyak 19 peserta didik (13,87 %) 

dan berada dalam kategori rendah sebanyak 38 peserta didik (27,73%). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa variabel lingkungan berada pada kategori tinggi (58,40%). 

Cara dan kebiasaan peserta didik belajar dalam lingkungannya, sebaiknya 

diperhatikan. Tuntutan tersebut menjadi sangat penting apabila menyadari bahwa 

peserta didik adalah investasi dan praktisi masa depan.   

Proses pembelajaran merupakan interaksi antara peserta didik dan guru 

sebagai komponen pembelajaran sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang 

memungkinkan tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Kelancaran proses 

belajar mengajar di sekolah sangat berpengaruh pada hasil belajar.4 

Kekuatan utama pendidikan adalah relasi dan interaksi yang terjadi. Dalam 

kenyataannya, banyak yang mengatakan kekuatan utama pendidikan justru 

standarisasi. Di lapangan, proses pembelajaran sering melupakan relasi peserta didik. 

Bahkan guru yang sudah mengajar puluhan tahun, sering merasa lebih bertanggung 

jawab kepada benda mati seperti dokumen dan pelaksanaan kebijakan. Padahal dalam 

sektor pendidikan, relasi ke peserta didik modal utama dalam perjalan pendidikan 

dalam mencapai kesuksesan. 

Relasi yang baik terhadap peserta didik dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Kebanyakan orang sepakat bahwa relasi yang positif dapat bermanfaat 

 
4Barnawi, Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah. (Yogyakarta: Ar ruzz Media, 2014), h. 

34. 
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untuk perkembangan emosional peserta didik. Hampir semua penelitian menunjukkan 

hubungan yang positif mendukung akademis dan intelektual peserta didik.  

Kebanyakan orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan adalah 

individu yang mampu menjalin hubungan baik dengan peserta didik. Riset 

menunjukkan keterampilan membina relasi ini merupakan salah satu karakteristik 

utama orang dalam memilih profesi sebagai pendidik dan salah satu yang paling 

sering digunakan dalam pekerjaan.    

Lingkungan belajar merupakan salah satu bagian dalam proses belajar untuk 

mencapai tujuan belajar, dimana lingkungan tersebut akan mempengaruhi kegiatan 

belajar-mengajar di sekolah. Lingkungan yang sistematis, terencana, dan teratur akan 

membantu mendapatkan respon yang sesuai dari setiap peserta didik. Logikanya 

adalah semakin baik suatu lingkungan belajar, maka akan semakin tinggi respon 

positif dari peserta didik.  

Lingkungan merupakan salah satu faktor penentu kunci keberhasilan dalam 

membangun kemampuan dan perilaku peserta didik. Implikasinya adalah bahwa 

penyediaan lingkungan bagi peserta didik hendaknya menjadi prioritas, apalagi jika 

lingkungan tersebut merupakan lingkungan belajar. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa lingkungan belajar di SMAN 12 Bone termasuk kategori tinggi. 

2. Hasil Belajar Kognitif  SMAN 12 Bone Kelas X pada Mata Pelajaran 

PendidikanAgama Islam dan Budi Pekerti 

Data variabel hasil belajar kognitif diambil dari nilai ujian akhir semester II 

dengan jumlah responden 137 peserta didik. Diperoleh skor tertinggi sebesar 90 dan 

skor terendah sebesar 63. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 77,78, median (Me) 

sebesar 79 dan modus (Mo) sebesar 82.  
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Variabel hasil belajar yang berada pada kategori tinggi sebanyak 82 peserta 

didik (59,85%), pada kategori sedang sebanyak 20 peserta didik (14,60 %) dan berada 

dalam kategori rendah sebanyak 35 peserta didik (25,55%). Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa variabel lingkungan berada pada kategori tinggi (59,85%). 

Hasil belajar memiliki posisi penting dalam pendidikan, karena sebagai tolok 

ukur keberhasilan proses pembelajaran, sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi para 

pelaku pendidikan. Faktor yang memengaruhi hasil belajar yaitu faktor sosial, Faktor 

sosial merupakan faktor yang bisa berasal dari lingkungan sekolah, kalau peserta 

didik berada dalam lingkungan sekolah yang harmonis, maka peserta didik akan 

betah  dalam belajar tersebut dan kegiatan belajarnya akan terarah. Dengan demikian, 

keadaan hasil belajar peserta didik akan meningkat. 

Begitu juga sebaliknya, jika peserta didik hidup belajar  dalam sekolah yang 

kurang harmonis, banyak masalah, maka akan peserta didik merasa terganggu secara 

mental maupun dalam hal hasil belajarnya. Lingkungan sekolah yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik adalah cara mendidik guru terhadap peserta didik. 

Interaksi guru dengan peserta didik, di mana guru kurang berinteraksi dengan peserta 

didik secara akrab, maka akan menyebabkan proses pembelajaran kurang lancar.  

Hasil belajar bisa dimaknai sebagai kemampuan individu untuk menangkap 

(menyerap) materi pelajaran yang dipelajari dalam proses belaja mengajar. Adapun 

ukuran tinggi rendahnya hasil belajar peserta didik yang sedang belajar, bisa dilihat 

pada banyak tidaknya materi pelajaran yang dikuasai setelah terjadinya proses 

pembelajaran. Hasil belajar setiap individu berbeda tergantung dari seberapa besar 

perubahan-perubahan dapat dicapai. Hasil belajar sebagai perubahan tingkah laku 

yang meliputi tiga aspek yaitu: aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.  Hasil 
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belajar kognitif merupakan hasil belajar yang ada kaitanya dengan ingatan, 

kemampuan berfikir atau intelektual. Pada ranah ini hasil belajar terdiri dari tujuh 

tingkatan yang sifatnya hierarkis. Ketujuh hasil belajar kognitif ini meliputi 

pengetahuan, pemahaman,aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi dan kreativitas.5 Jadi 

yang dimaksud hasil belajar kognitif yakni semua yang berkaitan nalar. 

Dimensi kognitif berkaitan erat dengan intelektualitas atau pengetahuan. Bila 

dikaitkan dengan daya serap, maka ranah kognitif berhubungan erat dengan 

kemampuan peserta didik dalam menangkap informasi-informasi yang bersifat 

pengetahuan dari media belajar yang ia pelajari, baik media belajar itu adalah media 

belajar yang bersifat anonim seperti televisi, komputer, internet, buku, dan lain-lain, 

atau informasi-informasi dari pendidik.  

Penilaian hasil belajar perlu digunakan setelah proses pembelajaran untuk 

melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pembelajaran 

yang telah diajarkan di kelas. Penilaian hasil belajar ini bertujuan untuk mendapatkan 

data pembuktian yang akan menunjukkan sampai dimana tingkat kemampuan dan 

keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

Guru dan cara penyajian, dalam hal ini guru dituntut agar pandai-pandai cara 

mengajarkan pengetahuan kepada peserta didik. Alat-alat yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. Penggunaan alat-alat dalam proses pembelajaran ini mampu 

memberikan perbedaan positif dalam proses pembelajaran. Lingkungan dan 

kesempatan yang tersedia. Lingkungan dan kesempatan dua hal yang tidak bisa 

terlepaskan. Lingkungan yang baik ditambah adanya kesempatan maka peserta didik 

akan terdorong dalam belajar. Oleh karena itu, ketika peserta didik memiliki 

 
5Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Tematik  (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 10. 
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hubungan lingkungan belajar yang baik maka hasil belajar peserta didik semakin 

meningkat. 

3. Hubungan Lingkungan Belajar dan Hasil Belajar Kognitif di SMAN 12 

Bone Kelas X pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti 

Korelasi lingkungan belajar dengan hasil belajar peserta didik mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMAN 12 Bone. Berdasarkan hasil 

analisis data diketahui bahwa terdapat korelasi yang  signifikan antara lingkungan 

belajar dengan hasil belajar peserta didik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti SMAN 12 Bone. Hal ini ditunjukkan dari nilai r hitung lebih besar 

dari r tabel (0,99271 >0,159) dan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti kurang 

dari 0,05 (0,000<0,05). Artinya, apabila kencenderungan lingkungan belajar peserta 

didik semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula hasil belajar peserta didik.  

Faktor yang memengaruhi lingkungan belajar pada peserta didik memiliki 

nilai bahwa peserta didik memiliki hubungan yang baik diantaranya hubungan peserta 

didik dengan guru,  hubungan peserta didik dengan kepala sekolah, hubungan peserta 

didik dengan staff sekolah, hubungan antar peserta didik, kondisi fisik gedung 

sekolah, serta hubungan terhadap kondisi ruang kelas. 

Lingkungan dan hasil merupakan konsep perbandingan terbaik. Lingkungan 

yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Begitu juga halnya dalam 

belajar, peserta didik yang memiliki lingkungan belajar yang baik akan memperoleh 

hasil belajar baik pula. Lingkungan belajar sangat berperan dalam kegiatan proses 

pembelajaran  pada pendidikan. Sehingga apabila seorang pengajar berhasil menata 
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lingkungan belajar secara apik dan benar maka akan terciptanya suasana belajar yang 

menyenangkan memberikan transformasi bagi kehidupan manusia. 

Hasil belajar sangat penting dalam proses pembelajaran. Hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku peserta didik secara nyata setelah dilakukan 

proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan adanya hasil 

belajar tersebut, guru  mampu untuk melihat perkembangan yang dimiliki oleh 

peserta didik. Dalam pembelajaran  pendidikan agama Islam  dan  budi pekerti, hasil 

belajar dapat digunakan sebagai acuan tingkat pemahaman peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam  dan  budi pekerti. Hasil belajar 

dapat pula digunakan sebagai acuan keberhasilan dalam pembelajaran. 

Pendidikan sebagai suatu pembentukan kepribadian dituntut agar diarahkan 

melalui suatu pembiasaan yang ditanamkan sejak dini, yang dari diri pribadi anak itu 

sendiri. Pendidikan sebagai proses dengan mana semua kemampuan manusia (bakat 

dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, 

disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui orang lain atau dirinya 

sendiri dalam mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu kebiasaan yang baik sebagai 

salah satu akibat kegiatan belajar. Untuk dapat mencapai hasil belajar secara 

maksimal maka aspek pembiasaan dan kebiasaan menjadi salah satu faktor yang 

dapat mengaplikasikan teori tersebut di atas, maka setaip anak didik yang akan 

melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya harus dilihat juga latar belakang 

pendidikan sebelumnya. Dengan demikian latar belakang pendidikan ini sangat 

penting bagi anak didik yang akan melanjutkan pendidikannya agar bekal dasar yang 

diperolehnya dapat dilanjutkan 
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Keterpaduan konsistensi dan singkronisasi antara nilai-nilai yang diterima 

peserta didik dari pembelajaran yang diberikan guru kelas dengan dorongan untuk 

pengamalan nilai-nilai tersebut kedalam bentuk tindakan dan prilaku nyata sehari-

hari, tidak saja dari peserta didik sendiri tetapi juga dari seluruh pelaku pendidikan, 

termasuk guru dan staf. Suasana keagamaan disekolah bukan semata-mata terletak 

pada pembiasaan pengamalan ibadah formal oleh peserta didik, meskipun itu sangat 

penting, tetapi juga tidak kalah penting yaitu perwujutan dari nilai-nilai ajaran agama 

Islam di dalam perilaku dan interaksi antara komponen pendidikan di sekolah baik 

antara guru dengan peserta didik, antar sesama guru, dan sesama  peserta didik, antara 

kepala sekolah dengan guru, dengan murid staf dan orang tua murid, antara guru 

dengan kepala sekolah dan seluruh staf pendidikan dan orang tua. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan lingkungan belajar dan 

hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMAN 

12 Bone yang telah diuraikan sebelumya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data variabel lingkungan belajar berada pada kategori tinggi 

sebanyak 80 peserta didik (58,40%), pada kategori sedang sebanyak 19 peserta 

didik (13,87 %) dan berada dalam kategori rendah sebanyak 38 peserta didik 

(27,73%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan belajar berada 

pada kategori tinggi (58,40%). 

2. Data variabel hasil belajar diambil dari nilai ujian akhir semester II dengan 

jumlah responden 137 peserta didik. Variabel hasil belajar yang berada pada 

kategori tinggi sebanyak 82 peserta didik (59,85%), pada kategori sedang 

sebanyak 20 peserta didik (14,60 %) dan berada dalam kategori rendah 

sebanyak 35 peserta didik (25,55%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel 

hasil belajar berada pada kategori tinggi (59,85%). 

3. Pengujian hipotesis, dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan antara lingkungan belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran 

PAI dan Budi Pekerti. Terdapat korelasi yang signifikan antara lingkungan 

belajar dengan hasil belajar peserta didik mata pelajaran pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti SMAN 12 Bone. Hal ini ditunjukkan dari nilai r hitung 

lebih besar dari r tabel (0,99271 >0,159) dan nilai signifikansi sebesar 0,000, 



122 
 

 

yang berarti kurang dari 0,05 (0,000<0,05). Artinya, apabila kencenderungan 

lingkungan belajar siswa semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula hasil 

belajar peserta didik.  

B.  Implikasi 

Sebagai suatu penelitian yang dilakukan di dunia pendidikan maka 

kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang pendidikan dan 

juga penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut maka 

implikasi dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian mengenai variabel 

lingkungan belajar dan hasil belajar kognitif peserta didik ternyata memiliki 

hubungan yang erat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan bagi pihak 

sekolah baik itu kepala sekolah, guru, dan staf sekolah agar dapat memperhatikan 

kondisi lingkungan belajar yang lebih baik agar hasil belajar kognitif peserta didik 

meningkat. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan faktor lain yang 

memengaruhi hasil belajar peserta didik, sehingga dapat menambah wawasan untuk 

meningkatkan hasil kognitif belajar peserta didik. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Kisi-Kisi Instrumen Angket Lingkungan Belajar 

Variabel Sub Variabel  Indikator  No. Butir 

Lingkunga

n belajar 

Lingkungan 

Sosial  

1. Hubungan antara peserta 

didik dengan guru 

2. Hubungan antar peserta 

didik 

3. Hubungan antara peserta 

didik dengan kepala  

sekolah 

4. Hubungan peserta didik 

dengan staf sekolah 

1, 2, 3, 4 

 

5,6,7,8 

 

9,10,11,12 

 

 

13,14, 

15,16 

 Lingkungan 

Fisik Sekolah  

1. Kondisi kelas  

 

2. Gedung dan letaknya 

17, 18, 19, 

20 

21, 22 
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Soal Angket Lingkungan Belajar Peserta Didik 

 

Keterangan: 

SS = Sangat Sesuai 

S = Sesuai 

KS = Kurang Sesuai 

TS = Tidak Sesuai 

 

NO PERTANYAAN SS S KS TS 

1 Guru sungguh-sungguh memperhatikan peserta didik 

dalam mengikuti pelajaran di kelas  

    

2 Guru menanyakan setiap kesulitan yang dihadapi 

peserta didik dalam pembelajaran 

    

3 Guru bersikap adil kepada peserta didik     

4 Guru selalu memotivasi peserta didik untuk giat 

belajar 

    

5 Saya mampu berkomunikasi dengan baik kepada 

teman-teman di kelas 

    

6 Saya senang berdiskusi bersama dengan teman yang 

berkaitan dengan pelajaran sekolah 

    

7 Saya membentuk kelompok  belajar bersama teman-

teman 

    

8 Saya tidak memili-milih dalam berteman      

9 Kepala sekolah mempunyai kemampuan untuk     
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memimpin sekolah dengan baik terutama pada peserta 

didik 

10 Kepala sekolah bersikap adil terhadap peserta didik     

11 Kepala sekolah berusaha memfasilitasi sarana dan 

prasarana kegiatan belajar peserta didik 

    

12 Kepala  sekolah memberi nasehat kepada peserta didik     

13 Staf  mempermudah urusan peserta didik di sekolah     

14 Staf memanggil dengan baik ketika peserta didik ada 

masalah administrasi sekolah 

    

15 Staf  sekolah bersikap ramah terhadap peserta didik     

16 Staf sekolah bertindak adil kepada peserta didik     

17 Ruang kelas cukup untuk menampung jumlah peserta 

didik yang sedang belajar 

    

18 Situasi kelas tenang, sehingga fokus dalam 

pembelajaran 

    

19 Udara di kelas tidak panas, sehingga nyaman dalam 

belajar  

    

20 Ruang kelas bersih, sehingga nyaman dalam belajar     

21 Letak sekolah jauh dari jalan poros, sehingga tidak 

menimbulkan kebisingan  

    

22 Gedung sekolah terawat dengan baik     
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Data Angket Penelitian Lingkungan Belajar Di Sekolah  

NO 
Kode 

Siswa 

Skor Pertanyaan no Jmlh Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   

1 A1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 83 Tinggi 

2 A2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

3 A3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 72 Sedang 

4 A4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 81 Tinggi 

5 A5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

6 A6 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 76 Sedang 

7 A7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 63 Rendah 

8 A8 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 85 Tinggi 

9 A9 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 76 Sedang 

10 A10 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 79 Sedang 

11 A11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 Rendah 

12 A12 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 81 Tinggi 

13 A13 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86 Tinggi 

14 A14 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 2 4 79 Sedang 

15 A15 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 Rendah 

16 A16 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 63 Rendah 

17 A17 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 69 Rendah 

18 A18 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 82 Tinggi 

19 A19 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 67 Rendah 
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20 A20 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 81 Tinggi 

21 A21 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 79 Sedang 

22 A22 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 75 Sedang 

23 A23 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 86 Tinggi 

24 A24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

25 A25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

26 A26 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 1 3 3 3 71 Rendah 

27 A27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 83 Tinggi 

28 A28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

29 A29 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 72 Sedang 

30 A30 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 81 Tinggi 

31 A31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

32 A32 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 76 Sedang 

33 A33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 63 Rendah 

34 A34 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 85 Tinggi 

35 A35 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 76 Sedang 

36 A36 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 79 Sedang 

37 A37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 Rendah 

38 A38 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 81 Tinggi 

39 A39 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86 Tinggi 

40 A40 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 2 4 79 Sedang 

41 A41 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 Rendah 

42 A42 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 63 Rendah 

43 A43 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 69 Sedang 

44 A44 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 82 Tinggi 
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45 A45 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 67 Rendah 

46 A46 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 81 Tinggi 

47 A47 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 79 Sedang 

48 A48 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 75 Sedang 

49 A49 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 86 Tinggi 

50 A50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

51 A51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

52 A52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 83 Tinggi 

53 A53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

54 A54 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 72 Sedang 

55 A55 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 81 Tinggi 

56 A56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

57 A57 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 76 Sedang 

58 A58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 63 Rendah 

59 A59 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 85 Tinggi 

60 A60 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 76 Sedang 

61 A61 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 79 Sedang 

62 A62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 Rendah 

63 A63 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 81 Tinggi 

64 A64 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86 Tinggi 

65 A65 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 2 4 79 Sedang 

66 A66 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 Rendah 

67 A67 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 63 Rendah 

68 A68 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 69 Rendah 

69 A69 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 82 Tinggi 
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70 A70 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 67 Rendah 

71 A71 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 81 Tinggi 

72 A72 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 79 Sedang 

73 A73 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 75 Sedang 

74 A74 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 86 Tinggi 

75 A75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

76 A76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

77 A77 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 1 3 3 3 71 Rendah 

78 A78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 83 Tinggi 

79 A79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

80 A80 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 72 Sedang 

81 A81 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 81 Tinggi 

82 A82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

83 A83 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 76 Sedang 

84 A84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 63 Rendah 

85 A85 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 85 Tinggi 

86 A86 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 76 Sedang 

87 A87 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 79 Sedang 

88 A88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 Rendah 

89 A89 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 81 Tinggi 

90 A90 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86 Tinggi 

91 A91 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 2 4 79 Sedang 

92 A92 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 Rendah 

93 A93 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 63 Rendah 

94 A94 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 69 Rendah 
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95 A95 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 82 Tinggi 

96 A96 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 67 Rendah 

97 A97 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 81 Tinggi 

98 A98 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 79 Sedang 

99 A99 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 75 Sedang 

100 A100 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 86 Tinggi 

101 A101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

102 A102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

103 A103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 83 Tinggi 

104 A104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

105 A105 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 72 Sedang 

106 A106 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 81 Tinggi 

107 A107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

108 A108 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 76 Sedang 

109 A109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 63 Rendah 

110 A110 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 85 Tinggi 

111 A111 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 76 Sedang 

112 A112 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 79 Sedang 

113 A113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 Rendah 

114 A114 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 81 Tinggi 

115 A115 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86 Tinggi 

116 A116 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 2 4 79 Sedang 

117 A117 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66 Rendah 

118 A118 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 63 Rendah 

119 A119 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 69 Rendah 
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120 A120 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 82 Tinggi 

121 A121 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 67 Rendah 

122 A122 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 81 Tinggi 

123 A123 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 79 Sedang 

124 A124 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 75 Sedang 

125 A125 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 86 Tinggi 

126 A126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

127 A127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

128 A128 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 72 Sedang 

129 A129 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 81 Tinggi 

130 A130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 Tinggi 

131 A131 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 76 Sedang 

132 A132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 63 Rendah 

133 A133 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 85 Tinggi 

134 A134 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 76 Sedang 

135 A135 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 79 Sedang 

136 A136 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 Rendah 

137 A137 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 81 Tinggi 
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Daftar Nilai Hasil Belajar Kognitif (UAS II) Peserta Didik SMAN 12 Bone Kelas 

X 

 

NO 

Kode 

Siswa 

Nilai Hasil Belajar PAI Siswa SMAN 12 

Bone Kategori 

1 A1 63 Rendah 

2 A2 85 Tinggi 

3 A3 76 Sedang 

4 A4 79 Sedang 

5 A5 66 Rendah 

6 A6 81 Tinggi 

7 A7 86 Tinggi 

8 A8 79 Sedang 

9 A9 66 Rendah 

10 A10 63 Rendah 

11 A11 69 Rendah 

12 A12 82 Tinggi 

13 A13 67 Rendah 

14 A14 81 Tinggi 

15 A15 79 Sedang 

16 A16 76 Sedang 

17 A17 79 Sedang 

18 A18 66 Rendah 
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19 A19 81 Tinggi 

20 A20 86 Tinggi 

21 A21 79 Sedang 

22 A22 66 Rendah 

23 A23 63 Rendah 

24 A24 69 Rendah 

25 A25 82 Tinggi 

26 A26 67 Rendah 

27 A27 81 Tinggi 

28 A28 79 Sedang 

29 A29 75 Sedang 

30 A30 86 Tinggi 

31 A31 88 Tinggi 

32 A32 88 Tinggi 

33 A33 83 Tinggi 

34 A34 88 Tinggi 

35 A35 72 Sedang 

36 A36 81 Sedang 

37 A37 88 Rendah 

38 A38 76 Sedang 

39 A39 63 Rendah 

40 A40 85 Tinggi 
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41 A41 76 Sedang 

42 A42 79 Sedang 

43 A43 66 Rendah 

44 A44 81 Tinggi 

45 A45 86 Tinggi 

46 A46 79 Sedang 

47 A47 66 Rendah 

48 A48 63 Rendah 

49 A49 81 Tinggi 

50 A50 88 Tinggi 

51 A51 76 Sedang 

52 A52 63 Rendah 

53 A53 85 Tinggi 

54 A54 76 Sedang 

55 A55 79 Sedang 

56 A56 66 Rendah 

57 A57 81 Tinggi 

58 A58 86 Tinggi 

59 A59 79 Sedang 

60 A60 66 Rendah 

61 A61 63 Rendah 

62 A62 69 Rendah 
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63 A63 82 Tinggi 

64 A64 67 Rendah 

65 A65 81 Tinggi 

66 A66 79 Sedang 

67 A67 75 Sedang 

68 A68 86 Tinggi 

69 A69 88 Tinggi 

70 A70 88 Tinggi 

71 A71 71 Rendah 

72 A72 83 Tinggi 

73 A73 88 Tinggi 

74 A74 72 Sedang 

75 A75 81 Tinggi 

76 A76 88 Tinggi 

77 A77 76 Sedang 

78 A78 63 Rendah 

79 A79 85 Tinggi 

80 A80 76 Sedang 

81 A81 79 Sedang 

82 A82 66 Rendah 

83 A83 81 Tinggi 

84 A84 86 Tinggi 
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85 A85 79 Sedang 

86 A86 66 Rendah 

87 A87 63 Rendah 

88 A88 69 Rendah 

89 A89 82 Tinggi 

90 A90 67 Rendah 

91 A91 81 Tinggi 

92 A92 79 Sedang 

93 A93 75 Sedang 

94 A94 86 Tinggi 

95 A95 88 Tinggi 

96 A96 88 Tinggi 

97 A97 83 Tinggi 

98 A98 88 Tinggi 

99 A99 72 Sedang 

100 A100 81 Tinggi 

101 A101 88 Tinggi 

102 A102 76 Sedang 

103 A103 63 Rendah 

104 A104 85 Tinggi 

105 A105 76 Sedang 

106 A106 79 Sedang 
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107 A107 66 Rendah 

108 A108 81 Tinggi 

109 A109 86 Tinggi 

110 A110 79 Sedang 

111 A111 66 Rendah 

112 A112 63 Rendah 

113 A113 69 Rendah 

114 A114 82 Tinggi 

115 A115 81 Tinggi 

116 A116 88 Tinggi 

117 A117 76 Sedang 

118 A118 63 Rendah 

119 A119 85 Tinggi 

120 A120 76 Sedang 

121 A121 79 Sedang 

122 A122 66 Rendah 

123 A123 81 Tinggi 

124 A124 86 Tinggi 

125 A125 79 Sedang 

126 A126 66 Rendah 

127 A127 63 Rendah 

128 A128 69 Rendah 
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129 A129 82 Tinggi 

130 A130 67 Rendah 

131 A131 81 Tinggi 

132 A132 80 Tinggi 

133 A133 63 Rendah 

134 A134 69 Rendah 

135 A135 82 Tinggi 

136 A136 67 Rendah 

137 A137 89 Tinggi 

 

Analisis Data Korelasi Lingkungan Belajar dan Hasil Belajar Kognitif Peserta 

Didik di SMAN 12 Bone Kelas X 

NO X Y XY X2 Y2 

1 83 63 5229 6889 3969 

2 88 85 7480 7744 7225 

3 72 76 5472 5184 5776 

4 81 79 6399 6561 6241 

5 88 66 5808 7744 4356 

6 76 81 6156 5776 6561 

7 63 86 5418 3969 7396 

8 85 79 6715 7225 6241 

9 76 66 5016 5776 4356 
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10 79 63 4977 6241 3969 

11 66 69 4554 4356 4761 

12 81 82 6642 6561 6724 

13 86 67 5762 7396 4489 

14 79 81 6399 6241 6561 

15 66 79 5214 4356 6241 

16 63 76 4788 3969 5776 

17 69 79 5451 4761 6241 

18 82 66 5412 6724 4356 

19 67 81 5427 4489 6561 

20 81 86 6966 6561 7396 

21 79 79 6241 6241 6241 

22 75 66 4950 5625 4356 

23 86 63 5418 7396 3969 

24 88 69 6072 7744 4761 

25 88 82 7216 7744 6724 

26 71 67 4757 5041 4489 

27 83 81 6723 6889 6561 

28 88 79 6952 7744 6241 

29 72 75 5400 5184 5625 

30 81 86 6966 6561 7396 

31 88 88 7744 7744 7744 
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32 76 88 6688 5776 7744 

33 63 83 5229 3969 6889 

34 85 88 7480 7225 7744 

35 76 72 5472 5776 5184 

36 79 81 6399 6241 6561 

37 66 88 5808 4356 7744 

38 81 76 6156 6561 5776 

39 86 63 5418 7396 3969 

40 79 85 6715 6241 7225 

41 66 76 5016 4356 5776 

42 63 79 4977 3969 6241 

43 69 66 4554 4761 4356 

44 82 81 6642 6724 6561 

45 67 86 5762 4489 7396 

46 81 79 6399 6561 6241 

47 79 66 5214 6241 4356 

48 75 63 4725 5625 3969 

49 86 81 6966 7396 6561 

50 88 88 7744 7744 7744 

51 88 76 6688 7744 5776 

52 83 63 5229 6889 3969 

53 88 85 7480 7744 7225 
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54 72 76 5472 5184 5776 

55 81 79 6399 6561 6241 

56 88 66 5808 7744 4356 

57 76 81 6156 5776 6561 

58 63 86 5418 3969 7396 

59 85 79 6715 7225 6241 

60 76 66 5016 5776 4356 

61 79 63 4977 6241 3969 

62 66 69 4554 4356 4761 

63 81 82 6642 6561 6724 

64 86 67 5762 7396 4489 

65 79 81 6399 6241 6561 

66 66 79 5214 4356 6241 

67 63 75 4725 3969 5625 

68 69 86 5934 4761 7396 

69 82 88 7216 6724 7744 

70 67 88 5896 4489 7744 

71 81 71 5751 6561 5041 

72 79 83 6557 6241 6889 

73 75 88 6600 5625 7744 

74 86 72 6192 7396 5184 

75 88 81 7128 7744 6561 
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76 88 88 7744 7744 7744 

77 71 76 5396 5041 5776 

78 83 63 5229 6889 3969 

79 88 85 7480 7744 7225 

80 72 76 5472 5184 5776 

81 81 79 6399 6561 6241 

82 88 66 5808 7744 4356 

83 76 81 6156 5776 6561 

84 63 86 5418 3969 7396 

85 85 79 6715 7225 6241 

86 76 66 5016 5776 4356 

87 79 63 4977 6241 3969 

88 66 69 4554 4356 4761 

89 81 82 6642 6561 6724 

90 86 67 5762 7396 4489 

91 79 81 6399 6241 6561 

92 66 79 5214 4356 6241 

93 63 75 4725 3969 5625 

94 69 86 5934 4761 7396 

95 82 88 7216 6724 7744 

96 67 88 5896 4489 7744 

97 81 83 6723 6561 6889 
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98 79 88 6952 6241 7744 

99 75 72 5400 5625 5184 

100 86 81 6966 7396 6561 

101 88 88 7744 7744 7744 

102 88 76 6688 7744 5776 

103 83 63 5229 6889 3969 

104 88 85 7480 7744 7225 

105 72 76 5472 5184 5776 

106 81 79 6399 6561 6241 

107 88 66 5808 7744 4356 

108 76 81 6156 5776 6561 

109 63 86 5418 3969 7396 

110 85 79 6715 7225 6241 

111 76 66 5016 5776 4356 

112 79 63 4977 6241 3969 

113 66 69 4554 4356 4761 

114 81 82 6642 6561 6724 

115 86 81 6966 7396 6561 

116 79 88 6952 6241 7744 

117 66 76 5016 4356 5776 

118 63 63 3969 3969 3969 

119 69 85 5865 4761 7225 
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120 82 76 6232 6724 5776 

121 67 79 5293 4489 6241 

122 81 66 5346 6561 4356 

123 79 81 6399 6241 6561 

124 75 86 6450 5625 7396 

125 86 79 6794 7396 6241 

126 88 66 5808 7744 4356 

127 88 63 5544 7744 3969 

128 72 69 4968 5184 4761 

129 81 82 6642 6561 6724 

130 88 67 5896 7744 4489 

131 76 81 6156 5776 6561 

132 63 80 5040 3969 6400 

133 85 63 5355 7225 3969 

134 76 69 5244 5776 4761 

135 79 82 6478 6241 6724 

136 66 67 4422 4356 4489 

137 81 89 7209 6561 7921 

Jumlah 10644 10508 815551 835840 815248 
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Nilai-Nilai r Product Moment 

         

N 
Taraf Signif 

N 
Taraf Signif 

N 
Taraf Signif 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345 

4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330 

5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317 

                  

                  

6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306 

7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296 

8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286 

9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278 

10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270 

                  

                  

11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263 

12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256 

13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230 

14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210 

15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194 
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16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181 

17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148 

18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128 

19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115 

20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105 

                 

                  

21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097 

22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091 

23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086 

24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081 

25 0.396 0.505 49 0.281 0.364       

26 0.388 0.496 50 0.279 0.361       

 

Nilai-Nilai Chi Kuadrat 

dk 
Taraf Signifikansi 

50% 30% 20% 10% 5% 1% 

1 0.455 1.074 1.642 2.706 3.481 6.635 

2 0.139 2.408 3.219 3.605 5.591 9.210 

3 2.366 3.665 4.642 6.251 7.815 11.341 
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4 3.357 4.878 5.989 7.779 9.488 13.277 

5 4.351 6.064 7.289 9.236 11.070 15.086 

              

6 5.348 7.231 8.558 10.645 12.592 16.812 

7 6.346 8.383 9.803 12.017 14.017 18.475 

8 7.344 9.524 11.030 13.362 15.507 20.090 

9 8.343 10.656 12.242 14.684 16.919 21.666 

10 9.342 11.781 13.442 15.987 18.307 23.209 

              

11 10.341 12.899 14.631 17.275 19.675 24.725 

12 11.340 14.011 15.812 18.549 21.026 26.217 

13 12.340 15.19 16.985 19.812 22.368 27.688 

14 13.332 16.222 18.151 21.064 23.685 29.141 

15 14.339 17.322 19.311 22.307 24.996 30.578 

              

16 15.338 18.418 20.465 23.542 26.296 32.000 

17 16.337 19.511 21.615 24.785 27.587 33.409 

18 17.338 20.601 22.760 26.028 28.869 34.805 

19 18.338 21.689 23.900 27.271 30.144 36.191 

20 19.337 22.775 25.038 28.514 31.410 37.566 

              

21 20.337 23.858 26.171 29.615 32.671 38.932 
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22 21.337 24.939 27.301 30.813 33.924 40.289 

23 22.337 26.018 28.429 32.007 35.172 41.638 

24 23.337 27.096 29.553 33.194 35.415 42.980 

25 24.337 28.172 30.675 34.382 37.652 44.314 

              

26 25.336 29.246 31.795 35.563 38.885 45.642 

27 26.336 30.319 32.912 36.741 40.113 46.963 

28 27.336 31.391 34.027 37.916 41.337 48.278 

29 28.336 32.461 35.139 39.087 42.557 49.588 

30 29.336 33.530 36.250 40.256 43.775 50.892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut Pengisian  Angket Peserta Didik  
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