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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب
 ta t te ت
 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 jim j je ج
 h}a ح

h} 
ha (dengan titik di 
bawah) 

 kha kh ka dan ha خ
 dal d de د
 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ
 ra r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س
 syin sy es dan ye ش
 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص
 d{ad ض

d} 
de (dengan titik di 
bawah) 

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 ظ
z}a 

z} 
zet (dengan titik di 
bawah) 

 ain ‘ apostroft erbalik‘ ع
 gain g ge غ
 fa f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن 
 wau w we و
 ha h ha ـه 
 hamzah ’ apostrof ء
 ya y ye ى
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Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, sepertivocal bahasa Indonesia , terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa :كَيْفَ 

 haula : هَوْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A a اَ 

 kasrah I i ا  

 d}amah U u ا  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah danya>’ ai a dan i ىَىْ  

 fath}ah danwau au a dan u ىَـوْ 
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Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى 

 qi>la : ق يْلَ 

 yamu>tu : يََ وْت  

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 <raud}ah al-at}fal :  رَوْضَة  الَْْطْفَال  

لَة    al-madi>nah al-fa>d}ilah :  الَْمَد يْـنَة  الْفَاض 

 al-h}ikmah :   اَلْْكْمَة  

 

 

 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
HurufdanTa

nda 
Nama 

 fath}ah dan alif atauya>’ a> a dangaris di atas ...اَ      ...ىَ

 Kasrah danya>’ i> i dangaris di atas ىى

 d}amah danwau u> i dangaris di atas ى و
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5. Syaddah (Tasdi>d) 

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

sebuah tanda tasydi>d dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonang anda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana: ربََّناَ 

نَا  <najjaina: نَََّيـْ

 al-haqq : اَلَْْق  

 nu“ima : ن ـع  مَ 

 aduwwun‘ : عَد و  

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

kasrah  ى ي makaia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)‘ : عَل ي  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)‘ : عَرَ ب   

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 syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukanasy-syamsu) : الَشَّمْس  

 al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) : الَزَّلْزلَةَ  

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة  

 al-bila>du : الَبْ لادَ  

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

ta’murun : تََْ م ر وْنَ  > 

لنـَّوعْ  اَ   : al-nau‘ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أ م رْت  

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

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

literasi secara utuh. 
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Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnahqabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah ( الل) 

Kata “Allah” yang didahului partike l seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

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

hamzah. 

Contoh: 

 billa>hبِ  للهdi>nulla>h: د يْن  الل  

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

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ْ رَحْْةَ  الل    hum fi> rah}matilla>h: ه مْ فِ 

10. HurufKapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal  (orang, tempat, bulan) 

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

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital 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 
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kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

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

Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l 

Inna awwalabaitinwud}i‘alinna>silallaz \i> bi Bakkatamuba>rakan 

SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu> (bapak 

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

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subh}a>nahu>wata‘a>la> 

saw.   = s}allalla>hu ‘alaihiwasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, Nas}r 
H{ami>d Abu>) 
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l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

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

HR   = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صفحة  = ص

 بدون مكان  = دم

 صلى الل عليه و سلم  = صلعم 

 طبعة = ط

 بدون ناشر = دن 

الى اخره \ الى اخرها = الخ  

 جزء  = ج
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ABSTRAK 

Nama :  Renaldi Wahab 
NIM : 80200221018 
Judul :  Pengaruh Pelaksanaan Muhadarah terhadap Kepercayaan Diri Melalui 

Efikasi Diri Santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa 
 

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Mendeskripsikan gambaran pelaksanaan 

muhadarah santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa, 2). Mendeskripsikan 

gambaran kepercayaan diri santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa, 3). 

Mendeskripsikan gambaran efikasi diri santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa, 

4). Menganalisis apakah terdapat pengaruh pelaksanaan muhadarah dalam 

meningkatkan kepercayaan diri dengan efikasi diri sebagai variabel moderator di 

Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan model penelitian Ex Post Facto. 

Menggunakan pendekatan positivistik dan pendekatan studi berupa pedagogik. 

Desain penelitian dengan tiga variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan 

variabel moderator. Populasi pada penelitian ini seluruh santri dan santriwati 

Madrasah Aliah Sultan Hasanuddin yang berjumlah 242 orang, sedangkan sampel 

dalam penelitian ini adalah seluruh santri Madrasah Aliah Sultan Hasanuddin dengan 

jumlah 90 orang dengan menggunakan metode purposive sampling. Instrumen 

penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan adalah dengan 

menggunakan pedoman angket dan dokumentasi dengan menggunakan analisis 

statistik deskriptif dan analisis inferensial menggunakan SmartPLS. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diperoleh hasil penelitian pada 

pelaksanaan muhadarah di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa diperoleh informasi 

terkait jawaban angket responden diperoleh rata-rata jawaban responden 50.1556 

dengan standar deviasi sebesar 3.4767 dari 14 pernyataan dengan Composite 

reliability (rho_c)  sebesar 0.871. Sedangkan analisis statistik deskriptif pada 

kepercayaan diri santri diperoleh rata-rata jawaban responden 28.0778 dengan 

standar deviasi sebesar 23.609 dari 8 pernyataan. Pada variabel efikasi diri diperoleh 

rata-rata jawaban responden 28.7556 dengan standar deviasi sebesar 2.15840 dari 8 

pernyataan dengan nilai range (x max – x min) jawaban responden yang hanya 8. 

Hasil penelitian berdasarkan uji hipotesis diperoleh Variabel Pelaksanaan 

Muhadarah memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 dan lebih kecil dari 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pelaksanaan Muhadarah berpengaruh 

terhadap Kepercayaan Diri. Serta penduga koefisien regresinya sebesar 0.364 yang 

berarti bahwa Pelaksanaan Muhadarah memiliki pengaruh positif terhadap 
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Kepercayaan Diri. Variabel Efikasi Diri x Pelaksanaan Muhadarah terhadap 

Kepercayaan Diri memiliki nilai F2 = 0.000. Maka tidak terdapat efek (buruk) dari 

variabel independen terhadap dependen. Artinya efikasi diri tidak mampu 

memoderasi pelaksanaan muhadarah dalam meningkatkan kepercayaan diri. Akan 

tetapi variabel efikasi diri cenderung sebagai variabel intervening. 
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ABSTRACT 

Name :  Renaldi Wahab 
Student ID : 80200221018 
Title :  The Effect of The Implementation of Muhadarah on The Self-

Efficacy of Pupils at Sultan Hassuddin Gowa Islamic Boarding 
School on Their Self-Confidence 

 

This study's objectives were as follows: 1). to describe the implementation of 

Muhadarah Santri at Sultan Hassanuddin Gowa Islamic Boarding School; and 2). to 

evaluate the self-assurance of the students at Sultan Hasanuddin Gowa Islamic 

Boarding School, 3).  to identify the self-efficacy of the students at Sultan 

Hasanuddin Gowa Islamic Boarding School. 4). to analyze whether the 

implementation of muhadarah increased self-confidence at Sultan Hassanuddin 

Gowa Islamic Boarding School, with self-efficacy serving as a moderator variable. 

This quantitative study utilized the Ex Post Facto research model. Using a 

positivistic approach and a pedagogical study approach. Three variables comprise 

the research design: Independent variables, dependent variables, and moderator 

variables. This study's population consisted of 242 pupils and Madrasah Aliah Sultan 

Hasanuddin students, while the sample consisted of 90 Madrasah Aliah Sultan 

Hasanuddin students selected using the purposive sampling technique. Using a 

questionnaire and documentation guidelines, descriptive statistical analysis and 

inferential analysis with smartpls were employed to collect field data. 

In the implementation of muhadarah at the Sultan Hasanuddin Gowa Islamic 

Boarding School, the results of research were obtained based on descriptive 

statistical analysis. The average respondent's answer was 50,1556 with a standard 

deviation of 3,4767 from 14 statements with Composite Reliability (RHO_C) of 

0.87. In contrast, descriptive statistical analysis of student confidence yielded an 

average of 28,0778 responses with a standard deviation of 23,609 out of 8 

statements. In the self-efficacy variable, the mean respondent response is 28,7556 

with a standard deviation of 2,15840. Out of 8 statements with a range value (x 

maximum-x minimum), the mean respondent response was 8. Based on the results of 

the study's hypothesis test, the variable implementation of muhadarah had a 

significance value of 0.000 and less than 0.05, so it can be concluded that 

implementation of muhadarah influences self-confidence. The estimated regression 

coefficient of 0.36 indicates that the implementation of muhadarah had a positive 

impact on self-confidence. The value of the self-efficacy variable X Implementation 

of muhadarah on self-confidence was $0.00. Then the independent variable had no 



 

xx 

(negative) effect on the dependent. This indicated that self-efficacy was incapable of 

moderating the effect of muhadarah on self-confidence. Nevertheless, self-efficacy 

variables tended to function as intervening variables. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan 

dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Pendidikan 

tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan 

keterampilan saja akan tetapi diperluas sehingga mencakup usaha untuk 

mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu. Oleh karena itu, proses 

semacam ini akan mampu membantu seseorang dalam mengenali, serta 

mengaktualisasikan potensi diri yang dimiliki.1 

Istilah pendidikan pada diri inidividu akan mengikuti proses pembelajaran 

atau proses belajar mengajar. Belajar merupakan hal mendasar yang akan dihadapi 

oleh individu untuk memperoleh informasi dan hal-hal yang belum diketahui demi 

kemajuan hidup, baik dalam lingkungan sosial maupun dalam lingkungan akademik. 

Tujuan dari proses pembelajaran adalah untuk mencapai sebuah hasil belajar yang 

optimal.2 

Optimalisasi hasil belajar bagi individu dilatar belakangi oleh dukungan 

percaya diri yang tinggi sehingga mampu bersosialisasi dengan baik. Percaya diri 

atau self confidence adalah aspek kepribadian yang penting pada diri individu. 

Individu dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah maka akan menimbulkan 

 
1Abd. Rahman, Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan, dan Unsur-Unsur Pendidikan 

(Jurnal Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1, 2022), h. 4.  
2Syaipul Amri, Pengaruh Kepercayaan Diri (Self Confidence) Berbasis Ekstrakurikuler 

Pramuka Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa SMA Negeri 6 Kota Bengkulu (Jurnal 

Pendidikan Matematika Raflesia, Vol. 03, No. 02, 2018), h. 156. 
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masalah pada diri individu. Kepercayaan diri adalah hal yang paling berharga pada 

diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Individu akan mampu 

mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dengan dukungan kepercayaan diri.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syaipul Amri dengan judul 

penelitian Pengaruh Kepercayaan Diri (Self Confidence) Berbasasis Ekstrakurikuler 

Pramuka terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa SMA Negeri 6 Kota 

Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan diri memiliki peran 

yang penting dalam membangun prestasi belajar matematika bagi siswa. Oleh karena 

itu, ini menjadi landasan bahwa kepercayaan diri yang baik pada individu 

berpengaruh terhadap presetasi belajar atau kemampuan dalam mengaktualisasikan 

potensi yang dimiliki.   

Sejalan dengan hal tersebut, kepercayaan diri pada penelitian ini menjadi 

titik fokus penelitian dengan melihat sejauh mana pengaruh variabel X (pelaksanaan 

muhadarah) terhadap variabel Y (kepercayaan diri) melalui variabel moderator Z 

(efikasi diri). Kepercayaan diri santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa menjadi 

salah satu ciri khas santri. Belakangan ini, peningkatan kepercayaan diri santri 

semakin hari semakin menurun. Berdasarkan hasil observasi, kualitas kepercayaan 

diri santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa menurun karena kurangnya 

motivasi, dorongan, dan semangat dalam melaksanakan aktifitas kepesantrenan. 

Berdasarkan hasil observasi, kualitas percaya diri bagi santri di Pesantren 

Sultan Hasanuddin menurun karena didasari pada kurangnya kemampuan bagi diri 

sendiri dalam mengaktualisasikan potensi diri. Kemudian rasa keberanian dalam diri 

santri belum matang atau sempurna, sehingga sebelum melaksanakan kegiatan 
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pikiran-pikiran negatif menjadi pemicu awal. Hal tersebut disebabkan karena 

kurangnya pembiasaan dalam melaksanakan aktifitas yang akan dilakukan. 

Berbagai macam jenis aktifitas pesantren yang mampu memberikan dorongan 

dalam meningkatkan kepercayaan diri santri, salah satu aktifitas tersebut yaitu 

pelaksanaan muhadarah.  

Pelaksanakan muhadarah diyakini mampu melahirkan percaya diri yang baik 

bagi santri. Hal tersebut didasari pada penelitian yang dilakukan oleh Amatul 

Muinah dengan judul penelitian Peran Kegiatan Muhadarah dalam Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Santri Pondok Pesantren Modern Bina Insani Putri Kecamatan 

Sususkan Kabupaten Semarang Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan muhadarah memiliki peran yang baik dalam menumbuhkan kepercayaan 

diri santri. Hal tersebut dilandasi karena pelaksanaan muhadarah bukan hanya 

melatih santri dalam menyampaikan pesan-pesan agama depan umum, akan tetapi 

melatih santri dalam menampilkan kemampuan yang dimiliki seperti puisi, syair-

syair dan sebagainya. 

Pelaksanaan muhadarah juga diyakini tidak akan mampu maksimal jika tidak 

didukung oleh efikasi diri yang baik bagi santri. Efikasi diri atau kemampu individu 

dalam melakukan aktifitas tertentu menjadi dasar pada setiap kegiatan yang akan 

dilakukan. Santri dengan efikasi diri yang baik akan mendorong kemampuan dalam 

menyampaikan pesan-pesan agama depan umum. Oleh karena itu, efikasi diri 

sebagai variabel moderator pada penelitian ini bertujuan untuk memberi penguatan 

kepada variabel bebes yaitu pelaksanaan muhadarah sehingga mampu melahirkan 

kepercayaan diri yang baik bagi santri.  
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Kepercayaan diri atau biasa disebut sebagai self Confidence adalah sebuah 

aktifitas yang mampu memberikan kontribusi yang besar dalam mengaktualisasikan 

potensi diri yang dimiliki seseorang. Pelaksanaan muhadarah akan berhasil jika 

didukung oleh efikasi diri yang baik, berupa kemampuan santri dalam 

menyampaikan atau menampilkan depan umum sehingga melahirkan sebuah 

kepercayaan dir yang matang. Oleh karena itu, kemampuan seseorang dalam 

melakukan sesuatu harus dikuatkan oleh tingkat kepercayaan diri yang besar. 

Menurut Bandura dalam Ulfiani Rahman, menjelaskan efikasi diri adalah 

tingkat kepercayaan diri akan kemampuan individu untuk melakukan tugas 

tertentu.3 Hal tersebut berkaitan dengan situasi yang dihadapi santri ketika 

melaksanakan muhadarah. Pelaksanaan muhadarah diharapkan mampu memberikan 

kontribusi kepada santri dalam membangun kepercayaan diri dengan melaksanakan 

tugas ceramah, khotbah, dan pidato. Sehingga efikasi diri pada santri mampu 

meningkat, dengan dukungan kepercayaan diri yang baik. Efikasi diri yang baik, 

ditentukan juga dari tingkat kepercayaan diri yang dihasilkan. Kepercayaan diri yang 

baik, dapat dilihat ketika melaksanakan tugas pada kegiatan muhadarah akan 

menghasilkan tujuan yang maksimal. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, efikasi diri sangat dipengaruhi oleh tingkat 

kepercayaan diri seseorang, karena efikasi diri adalah sebuah usaha dalam 

meyakinkan diri sendiri dalam membuat sesuatu. Keberhasilan seseorang dalam 

menggapai sebuah kemampuan diri harus memulai dari proses pendidikan.    

Sudut pandang Islam melihat bahwa pendidikan memiliki peran penting 

dalam memajukan kaum muslim dalam menjalankan rutinitas ibadah. Oleh karena 

 
3Ulfiani Rahman, Efikasi Diri, Kepuasan Kerja, dan Organizational Citizenship Behavior 

Pada Guru MAN di Sulawesi (Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 16, No. 1, 2013), h. 2.  
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itu, Al-Qu’ran sebagai pedoman hidup manusia telah banyak menjelaskan dalam 

bentuk ayat terkait pentingnya dalam mencari serta memperoleh ilmu melalui 

pendidikan hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al Muja>dilah/58: 11: 

ل س  فَٱفۡسَح واْ يَـفۡسَح  ٱللََّّ  لَك مۡۖۡ وَإ   يَ ـهَا ٱلَّذ ينَ ءَامَنـ وأاْ إ ذَا ق يلَ لَك مۡ تَـفَسَّح واْ فِ  ٱلۡمَجَٓ ذَا ق يلَ ٱنش ز واْ فٱَنش ز واْ  يَأَٓ
ت      خَب ي  تَـعۡمَل ونَ  اب َ  وَٱللََّّ  يَـرۡفَع  ٱللََّّ  ٱلَّذ ينَ ءَامَن واْ م نك مۡ وَٱلَّذ ينَ أ وت واْ ٱلۡع لۡمَ دَرَجَٓ

Terjemahnya:  

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 
dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.4 

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang 

yang berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, pendidikan 

dalam pandangan Islam memiliki peran yang sangat tinggi dalam memajukan serta 

mendorong manusia memperoleh ilmu yang baik. 

Lembaga pendidikan yang memiliki potensi besar dalam memberikan ilmu 

serta didikan agama bagi manusia adalah pesantren. Pesantren adalah salah satu 

lembaga pendidikan Islam yang memiliki segudang didikan serta pengajaran yang 

bersumber kepada dua pedoman manusia yaitu Al-Qur’an dan hadis. Pesantren 

adalah lembaga pendidikan Islam yang dipercayai mampu memberikan kontribusi 

yang besar dalam memajukan serta mendidik anak-anak menjadi generasi yang baik 

berlandaskan pedoman hidupa manusia. 

Menurut Muljono, pengertian pesantren secara terminologis dapat 

didefinisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, 

 
4Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2021), h. 543. 
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memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan 

menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.5 

Keberadaan pesantren dalam mendidik manusia mencakup banyak hal, salah 

satu kegiatan yang mampu mendidik anak-anak dalam melatih serta 

mengembangkan potensi diri bagi anak-anak adalah melalui pelatihan muhadarah.  

Muhadarah adalah salah satu kegiatan wajib bagi santri yang masuk dalam 

kurikulum pesantren. Muhadarah adalah kegiatan pelatihan pengembangan potensi 

santri untuk menyiarkan agama Islam dalam bentuk ceramah, pidato, dan khotbah 

baik di masjid maupun di luar masjid. Muhadarah sebagai wadah dalam melatih 

santri untuk mewujudkan sikap percaya diri, mampu berbicara di depan umum serta 

melatih kemampuan dalam mengolah setiap kalimat yang diucapkan merupakan 

tujuan utama dalam kegiatan muhadarah tersebut. Oleh karena itu, kegiatan 

muhadarah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam melatih 

kepercayaan diri melalui efikasi diri bagi santri yang ada di pesantren. 

Efikasi diri diartikan sebagai suatu keyakinan individu terhadap kemampuan 

yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Efikasi diri berupaya untuk 

mamahami fungsi manusia dalam pengendalian diri, pengaturan proses berpikir, 

motivasi, kondisi afektif, dan psikologis. Dalam perspektif ini, individu dengan 

efikasi diri memiliki kemampuan dalam menafsirkan dan menerjemahkan faktor-

faktor internal dan eksternal ke dalam tindakan nyata melalui proses pengambilan 

keputusan dan perilaku yang ditunjukkan serta pemilihan alternatif tindakan maupun 

ucapan.6 

 
5Muljono Damopolii, Pesantren Moderen IMMIM Pencetak Muslim Modern (Cet. 1, Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2011), h. 57-58.  
6M. Nur Ghufron dan Risnawita. S, Teori-Teori Psikologi (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2010), h. 25.  
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Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memahami bahwa efikasi diri harus 

didukung oleh kepercayaan diri agar santri mampu mengaktualisasikan potensi yang 

dimiliki lewat kegiatan muhadarah dengan melihat keberhasilan ketika 

melaksanakan tugas yang diberikan. 

Salah satu wadah dalam melatih kepercayaan diri  dalam lingkup pesantren 

bagi santri adalah melalui pelatihan muhadarah. Kegiatan muhadarah di Pesantren 

Sultan Hasanuddin Gowa memiliki peran yang besar dalam melatih santri 

mengembangkan efikasi diri dalam menyiarkan agama Islam. Kegiatan muhadarah 

yang dilaksanakan tiga kali dalam sepekan pada malam hari pukul 20.00 WITA 

sampai pukul 21.30 WITA pada hari senin malam, kamis malam, dan ahad malam. 

Oleh karena itu, kehadirian kegiatan muhadarah atau pelatihan ceramah ini 

diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam mengembangkan 

efikasi diri santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa. 

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, pelaksanaan muhadarah di pesantren 

Sultan Hasanuddin Gowa memiliki hambatan-hambatan atau tantangan yang sering 

dihadapi santri ketika pelaksanaan kegiatan ini. Salah satu hambatan yang sering 

dialami santri adalah kurang percaya diri ketika membawakan ceramah, khotbah 

atau pidato didepan santri yang lain. Selain kurang percaya diri, santri terkadang 

memiliki ketidak mampuan dalam mengelola setiap kalimat yang disampaikan, 

menyusun dengan baik bahkan memilih kalimat yang baik. Oleh karena itu, 

pelaksanaan muhadarah memiliki pengaruh terhadap kepercayaan diri santri dilihat 

dari efikasi diri ketika melaksanakan tugas, karena dalam pelaksanaan tersebut 

terdapat didikan dalam melatih santri mengembangkan potensi diri ceramah, 

khotbah, dan pidato. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengangkat sebuah 

penelitian lapangan untuk mengetahui secara gamblang akan pelaksanaan 

muhadarah di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa dengan melihat berapa besar 

pengaruh pelaksanaan muhadarah terhadap kepercayaan diri dengan efikasi diri 

santri sebagai variabel moderator yang ada di Pesantren tersebut. Oleh karena itu, 

peneliti mengangkat sebuah judul penelitian Pengaruh Pelaksanaan Muhadarah 

terhadap Kepercayaan diri Melalui Efikasi Diri Santri di Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa dengan alasan agar mampu mengetahui sejauh mana cerminan 

kepercayaan diri melalui efikasi diri santri jika telah melaksanakan muhadarah. 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka timbul sebuah rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan muhadarah santri di Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa? 

2. Bagaimana gambaran kepercayaan diri santri di Pesantren Sultan Hasanuddin 

Gowa? 

3. Bagaimana gambaran efikasi diri santri di Pesantren Sultan Hasanuddin 

Gowa? 

4. Apakah efikasi diri dapat memperkuat pengaruh pelaksanaan muhadarah 

terhadap kepercayaan diri santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa? 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di 

mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 
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Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori 

yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.7 

Oleh karena itu, hipotesis atau dugaan sementara peneliti dalam penelitian 

ini adalah terdapat pengaruh pelaksanaan muhadarah terhadap kepercayaan diri 

dengan efikasi diri santri sebagai variabel moderator di Pesantren Sultan Hasanuddin 

Gowa. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Tujuan dari definisi operasional variabel adalah mencegah kesalahan 

penafsiran pembaca terhadap variabel dalam suatu penelitian, adapun definisi 

operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

1.  Muhadarah Santri  

Muhadarah santri adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler kepesantrenan 

yang wajib diikuti oleh seluruh santri dengan tujuan untuk melatih kemampuan 

santri dalam mengamalkan dakwah ismalami. Untuk melihat terlaksana kegiatan 

muhadarah berhasil maka perlu diperhatikan aspek-aspek yang menjadi acuan 

tercapainya kegiatan pelaksanaan muhadarah yaitu a). Aspek Mentalitas dengan 

indikator yaitu tampil depan umum, pengamatan, berwibawa. b). Aspek 

Keterampilan dengan indikator yaitu komunikasi, berbahasa, kepemimpinan. dan c). 

Aspek Religi dengan indikator bertanggung jawab, sosial, kemandirian, kedisiplinan, 

 
7Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 99.   
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pengalaman. Instrumen yang digunakan adalah angket dan pedoman wawancara 

dengan analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan menggunakan SmartPLS. 

2. Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang 

memberi keyakinan kuat untuk melakukan sesuatu pada diri sebagai karakteristik 

pribadi untuk mencapai berbagai tujuan hidup. Untuk mengukur kepercayaan diri 

seseorang maka perlu diperhatikan aspek-aspek kepercayaan diri yaitu a). Aspek 

keyakinan akan Kemampuan Diri dengan indikator yaitu santri mampu melahirkan 

sikap percaya diri, santri memperoleh dukungan dalam meningkatkan percaya diri. 

b). Aspek Optimis dengan indikator yaitu santri mampu mengaktualisasikan 

kemampuan yang dimiliki, santri dengan pandangan yang kuat berupa gagasan, ide, 

dan pendapat tampil depan umum. c). Aspek Objektif  dengan indikator yaitu santri 

memperoleh sikap dukungan kreatif dalam mempertimbangkan kondisi. d). Aspek 

Bertanggung jawab dengan indikator yaitu santri mampu fokus pada setiap aktifitas 

yang dilakukan, santri bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan. dan 

d). Aspek Rasional dengan indikator yaitu santri mampu berpandangan secara baik 

dan rasional. Instrumen yang digunakan adalah angket dan pedoman wawancara 

dengan analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan menggunakan SmartPLS. 

3. Efikasi Diri  

Efikasi diri santri dalam penelitian ini adalah kemampuan santri dalam 

melakukan kegiatan muhadarah. Efikasi diri yang baik dapat dlihat berdasarkan 

aspek-aspek atau dimensinya yaitu a). Aspek level dengan indikator yaitu mampu 

menyelesaikan tugas tertentu, mampu memotivasi diri untuk melakukan tindakan 

yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, b). Strength dengan indikator yaitu 
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mampu berusaha dengan keras, gigih, dan tekun, mampu bertahan menghadapi 

hambatan dan kesulitan. dan c). Generality dengan indikator yaitu mampu bertindak 

kreatif dan inovatif, mampu menyelesaikan permasalahan diberbagai situasi. 

Instrumen yang digunakan adalah angket dan pedoman wawancara dengan analisis 

deskriptif dan analisis inferensial dengan menggunakan SmartPLS. 

E. Kajian Pustaka 

Adapun penelitian relevan yang peneliti dapatkan berkaitan dengan 

penelitian yang akan dibuat sebagai beriku: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amatul Muinah dengan judul skripsi Peran 

Kegiatan Muhadarah dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Santri Pondok 

Pesantren Modern Bina Insani Putri Kecamatan Sususkan Kabupaten 

Semarang Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 

kegiatan muhadarah di Pondok Pesantren Modern Bina Insani Kecamatan 

Susukan, Kabupaten Semarang tahun 2018. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam memperoleh data peneliti 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 

dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan ketekunan peneliti dan 

triangulasi. Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini meliputi tahap pra 

lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan tahap penulisan 

laporan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan muhadarah 

bersifat wajib bagi seluruh santri, dilaksanakan rutin setiap Kamis malam 

pukul 20.30-22.30 secara berkelompok. Proses pelaksanaan dimulai dari 
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pembuatan teks, menghafalkan, menyetorkan dan menyampaikan pidato.8 

Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel X dan Y dengan 

membahas terkait kegiatan muhadarah dan kepercayaan diri. Sedangkan 

perbedaan terletak pada jumlah variabel intervening Z yang tidak membahas 

terkait efikasi diri. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Lestari dengan judul skripsi Pengaruh 

Bimbingan Muhadarah terhadap Kepercayaan Diri Santri di Pondok Pesantren 

Ar Rahmat Cileunyi Bandung. Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan bimbingan muhdharah 

terhadap santri di Pondok Pesantren Ar-Rahmat Cileunyi Bandung, dan 

pengaruh bimbingan muhadarah terhadap kepercayaan diri santri di Pondok 

Pesantren Ar-Rahmat Cileunyi Bandung. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif, Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang analisisnya lebih 

fokus pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan menggunakan 

metode statistik. adapun populasi adalah berjumlah 33 santri yang mengikuti 

bimbingan muhadharah. Dengan menggunakan teknik sampling jenuh. teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, pemberian 

kuosioner terhadap 33 responden. Instrumen yang digunakan dengan 

menggunakan alat ukur bimbingan muhadarah (10 item) dan kepercayaan diri 

(25 item). Hasil penelitian ini adalah pertama bimbingan muhadarah di Pondok 

Pesantren Ar-Rahmat adalah salah satu kegiatan ekstrakulikuler yang 

dilaksanakan pada hari sabtu malam minggu, metode yang digunakan dalam 

 
8Amatul Muinah, Skripsi Peran Kegiatan Muhadarah dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Santri Pondok Pesantren Modern Bina Insani Putri Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun 
2018 (Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018). 
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bimbingan muhadarah adalah bimbingan individu dan bimbingan kelompok. 

Kedua, berdasarkan hasil penelitian untuk mengetahui regresi (pengaruh) 

menggunakan pengujian signifikan 0,05 (α= 5%) . Dari hasil output SPSS 

diperoleh Pv (0,000) artinya Pv lebih kecil dari α,atau 0,000 lebih kecil bila 

dibandingkan dengan nilai 0,05, maka Ho ditolak, ini berarti hipotesis yang 

diajukan menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara bimbingan muhadarah 

terhadap kepercayaan diri santri yaitu sebesar 38,93 % dan sisanya sebesar 

61,07 % dipengaruhi oleh variabel lain selain bimbingan muhadarah.9 

Penelitian yang dilakukan oleh Desi, terdapat persamaan dan perbedaan 

terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan dalam penelitian 

ini adalah sama-sama meneliti tentang Muhadarah dalam kepercayaan diri 

santri di Pesantren. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini hanya terletak 

pada lokasi penelitian yang ditujukan.  

3. Penelitian yang dibuat oleh Anisa Rosalinda dengan judul skripsi Strategi 

Pelatihan Muhadarah Santri Ma’had Al-Jami’ah IAIN Curup. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pelatihan pidato santri 

Ma’had Al-Jami’ah IAIN Curup, untuk mengetahui langkah-langkah 

menyusun strategi pelatihan pidato santri Ma’had Al-Jami’ah IAIN Curup, 

untuk mengetahui metode yang digunakan saat pidato di Ma’had Al-Jami’ah 

IAIN Curup. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

menggunakan data primer dan data skunder. Dalam pengumpulan data 

penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi 

 
9Desi Lestari, Skripsi Pengaruh Bimbingan Muhadarah terhadap Kepercayaan Diri Santri di 

Pondok Pesantren Ar-Rahmat Cileunyi Bandung (Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018). 



14 

 

sehingga reduksi data yang di peroleh kemudian dianalisa serta di ambil 

kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anisa, strategi pelatihan 

muhadarah santri Ma’had Al-Jami’ah IAIN Curup dimulai dari perencanaan. 

Tahapan-tahapan perencanaan terdiri dari: pemilihan kelompok muhadarah, 

pembuatan jadwal muhadarah, hal ini bertujuan untuk mengatur jalannya 

muhadarah. Membuat dan mengoreksi teks pidato membuat dekorasi tempat 

muhadarah, menentukan tema pidato. langkah-langkah menyusun strategi. 

Menentukan arah yang hendak dilakukan pada saat tampil supaya lebih baik 

lagi untuk kedepannya, menentukan ide-ide baru tanpa harus mengubah jadwal 

yang telah di tentukan oleh ma’had.10 Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Anisa, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh calon 

peneliti. persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Anisa terhadap 

penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti adalah sama-sama meneliti 

tentang muhadarah. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut yaitu pada 

variabel Y. Peneliti membahas tentang efikasi diri sedangkan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Anisa hanya mengacu pada strategi pelatihan dalam 

muhadarah. 

4. Jurnal yang dibuat oleh Nor Fatmah, dengan judul Efikasi Diri dan 

Kepercayaan Diri Mahasiswa PGSD terkait Kecemasan Berbicara di Depan 

Umum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada peranan antara 

efikasi diri dan kepercayaan diri terhadap kecemasan berbicara di depan umum 

pada mahasiswa Program Studi Penddikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). 

 
10Anisa Roslinda, Skripsi Strategi Pelatihan Muhadarah Santri Ma’had Al-Jami’ah IAIN 

Curup (Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah, Komunikasi dan 

Ushulluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019). 
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Partisipan penelitian ini berjumlah 60 orang dengan pengambilan sampel 

berupa teknik sampling kuota. Metode pengumpulan data menggunakan skala 

model likert yang terdiri dari skala efikasi diri, kepercayaan diri, dan 

kecemasan berbicara di depan umum. Hasil penelitian dilakukan dengan 

regresi linear berganda menunjukkan hasil bahwa: (1) ada peranan efikasi diri 

terhadap kecemasan berbicara di depan umum sebagaimana ditunjukkan oleh 

nilai -t hitung < -t tabel; (2) ada peranan kepercayaan diri terhadap kecemasan 

berbicara di depan umum sebagaimana ditunjukkan oleh nilai -t hitung < -t 

tabel; (3) ada interaksi efikasi diri dan kepercayaan diri terhadap kecemasan 

berbicara di depan umum sebagaimana ditunjukkan oleh nilai F hitung > F tabel. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka efikasi diri dan kepercayaan diri 

secara bersama-sama mempunyai peranan sebesar 46,2% terhadap kecemasan 

berbicara di depan umum pada mahasiswa Program Studi Penddikan Guru 

Sekolah Dasar (PGSD).11 Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Nor 

Fatmah, yaitu sama-sama mengkaji tentang efikasi diri. Sedangkan perbedaan 

pada penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti terdapat 

pada variabel X yaitu membahas tentang muhadarah sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Nor Fatmah, membahas tentang kecemasan dalam 

menghadapi ujian pada siswa. 

5. Jurnal yang dibuat oleh Dimas Afrizal dkk, dengan judul Implementasi 

Kegiatan Muhadhoroh dalam Menumbuhkan Life Skill Siswa SMK 

Muhammadiyah 2 Gresik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

implementasi kegiatan muhadarah dalam menumbuhkan life skill siswa SMK 

 
11Nor Fatmah, Efikasi Diri dan Kepercayaan Diri Mahasiswa PGSD terkait Kecemasan 

Berbicara di Depan Umum (Jurnal Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi, Vol. 1, No. 1, 2021).  
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Muhammadiyah 2 Gresik serta faktor pendukung dan penghambat kegiatan 

muhadarah dalam menumbuhkan life skill siswa di sekolah tersebut.Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian 

ini melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Berdasarkan data 

yang diperoleh tersebut penelitian ini analisis deskriptif, yaitu dengan 

mendeskripsikan atau menggambarkan hasil temuan di lapangan terkait 

implementasi kegiatan muhadarah dalam menumbuhkan life skill siswa SMK 

Muhammadiyah 2 Gresik.12 Pada penelitian yang dilakukan oleh Dimas Afrizal 

dkk, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Persamaan tersebut yaitu sama-sama mengkaji tentang muhadarah. 

Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Dimas Afrizal 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada variabel Y 

yaitu membahas tentang life skill sedangkan peneliti membahas tentang 

efikasi diri. 

6. Jurnal yang dibuat oleh Aziza Meria, dengan judul Ekstrakurikuler dalam 

Mengembangkan Diri Peserta Didik di Lembaga Pendidikan. Tujuan penelitian 

ini ingin menggambarkan pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat 

kegiatan ekstrakurikuler muhadarah dan kaligrafi dalam mengembangkan diri 

peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

analisis deskriptif. Sunber data atau informan adalah guru pembina kegiatan 

ekstrakurikuler, peserta didik kelas VIII dan Kepala Sekolah MTsN Tapan. 

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 

 
12Dimas Afrizal, Implementasi Kegiatan Muhadhoroh dalam Menumbuhkan Life Skill Siswa 

SMK Muhammadiyah 2 Gresik (Vol. XIX, No. 1, Jurnal Tamaddun, Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Gresik, 2018). 
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dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1) Kegiatan 

ekstrakurikuler seperti muhadarah ternyata mampu mengembangkan diri 

peserta didik. Hal itu ditunjukan dengan tumbuhnya rasa percaya diri dan 

meningkatnya kemampuan komunikasi peserta didik. Kegiatan ekstrakulikuler 

dalam bentuk kegiatan kaligrafi ternyata dapat menumbuhkan rasa sabar, 

teliti, dan kreatif. Hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan melukis 

kaligrafi dengan corak yang lebih baik, halus, dan beragam gaya. 2) 

Peningkatan pengembangan diri peserta didik selain karena faktor dalam diri 

mereka juga didukung oleh perhatian dan kebijakan kepala sekolah seperti 

menyediakan fasilitas latihan, dan pelatih yang profesional. Sedangkan 

kendalanya adalah waktu latihan yang kurang, sarana prasarana pendukung 

yang belum memadai.13 Pada penelitian yang dilakukan oleh Aziza, terdapat 

persamaan dan perbedaan. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang kegiatan ekstrakurikuler siswa, sedangkan perbedaan pada 

penelitian ini adalah kegiatan ekstrakurikuler secara umum bukan mengacu 

pada kegiatan muhadarah saja. 

7. Jurnal yang dibuat oleh Mansur Fauzi, dengan judul Implementasi Kegiatan 

Muhadarah dalam Meningkatkan Kepribadian Siswa di Pondok Pesantren Putri 

Babul Khairat Kertosari Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan muhadarah mampu meningkatkan kepribadian siswa 

di Pondok Pesantren Putri Babul Khairat Kertosari Pasuruan. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian kegiatan muhadarah berhubungan 

 
13Aziza Meria, Ekstrakurikuler dalam Mengembangkan Diri Peserta Didik di Lembaga 

Pendidikan (Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol. 6, No. 2, 2018), h. 187. 
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dengan pengembangan kepribadian siswa dari hasil wawancara dan observasi 

secara langsung.14 Pada penelitian yang dibuat oleh Fauzi, terdapat persamaan 

dan perbedaan antara penelitian ini. Persamaan pada penelitian ini adalah 

membahas tentang pelaksanaan kegiatan muhadarah, sedangkan perbedaan 

pada penelitian ini adalah terdapat pada lokasi penelitian variabel Y yaitu 

peningkatan kepribadian siswa. 

8. Jurnal yang dibuat oleh Arya Firmanu Jendra, dengan judul Pengaruh Efikasi 

Diri terhadap Kecemasan Prsentasi Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 

Wuryantoro. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh efikasi diri 

terhadap kecemasan presentasi siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Wuryantoro 

Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif 

korelasional. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh siswa kelas XI 

berjumlah 286 siswa dengan sampel 160 siswa. Pemilihan sampel dilakukan 

dengan teknik proportional random sampling. Alat pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala efikasi diri dengan reliabilitas 

0,917 dan skala kecemasan presentasi dengan reliabilitas 0,854. Hasil analisis 

deskriptif menunjukkan : (1) tingkat efikasi diri siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Wuryantoro berada pada kategori tinggi; (2) tingkat kecemasan presentasi 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Wuryantoro berada pada kategori rendah; dan 

(3) hasil analisis statistik menunjukkan (r = -636; p = 0,000) berarti terdapat 

hubungan negatif variabel efikasi diri dengan kecemasan presentasi dan (R 

Square =.091), artinya bahwa variabel efikasi diri berpengaruh terhadap 

 
14Mansur Fauzi, Implementasi Kegiatan Muhadarah dalam Meningkatkan Kepribadian Siswa 

di Pondok Pesantren Putri Babul Khairat Kertosari Pasuruan (Pancawahana: Jurnal Studi Islam, Vol. 

14, No. 2, 2019), h. 132.   
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variabel kecemasan presentasi sebesar 9,1%.15 Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Arya terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini. Persamaan 

yaitu terdapat pada variabel X efikasi diri, sedangkan perbedaan terletak pada 

pembahasan kecemasan diri dan lokasi penelitian. 

9. Jurnal yang dibuat oleh Siti Fatimah, dengan judul Tingkat Efikasi Diri 

Performa Akademik Mahasiswa Ditinjau dari Perspektif Dimensi Bandura. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efikasi diri mahasiswa 

Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi dari perspektif dimensi Bandura. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menganalisis data 

yang diperoleh dari angket yang disebarkan secara daring. Hasil dari 

penelitiannya adalah 23,9% mahasiswa berada pada kategori efikasi diri 

performa akademik rendah, disusul sebanyak 61,2 % mahasiswa yang termasuk 

ke dalam kategori efikasi diri performa akademik sedang, dan terakhir terdapat 

14,9% mahasiswa yang termasuk ke dalam kategori efikasi diri performa 

akademik tinggi. Kemudian, tingkat efikasi diri performa akademik ini lebih 

banyak dipengaruhi oleh tingkat kekuatan dan kemantapan individu terhadap 

keyakinannya serta kemampuan individu dalam menguasai suatu tugas.16 Pada 

penelitian Monika, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. 

Persamaan terletak pada variabel X yaitu sama-sama membahas efikasi diri 

sedangkan perbedaan terletak pada pembahasan hasil belajar dan lokasi 

penelitian. 

 
15Arya Firmanu Jendra, Pengaruh Efikasi Diri terhadap Kecemasan Presentasi Siswa Kelas 

XI di SMA Negeri 1 Wuryantoro (Jurnal, Vol. 4, No. 1, 2020), h. 156.  
16Siti Fatimah, Tingkat Efikasi Diri Performa Akademik Mahasiswa Ditinjau dari Perspektif 

Dimensi Bandura (Jurnal Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal, Vol. 4, 

No. 1, 2021). 
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10. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Pratomo dengan judul penelitian 

Pengaruh Efikasi Diri terhadap Kinerja Karyawan Dengan Keterikatan 

Karyawan Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian diperoleh bahwa 

pengaruh positif tersebut terlihat pada efikasi diri yang berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan, kinerja karyawan terhadap keterikatan karyawan, 

keterikatan karyawan terhadap kinerja karyawan serta pengaruh positif efikasi 

diri terhadap kinerja karyawan melalui keterikatan karyawan. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa efikasi diri dapat mempengaruhi terbentuknya 

kinerja karyawan dan keterikatan karyawan pada karyawan di PT Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Jambi.17 Persamaan pada penelitian ini adalah pada 

variabel efikasi diri namun berbeda pada posisi variabelnya karena efikasi diri 

sebagai variabel intervening sedangkan pada penelitian ini sebagai variabel 

moderator. 

11. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Suwarni dengan judul penelitian 

Program Muhadarah untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri Santri Pesantren 

Miftahul Huda, Serang, Banten. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kegiatan 

muhadarah memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan 

kepercayaan diri santri di Pesantren. Hal tersebut terbukti karena kegiatan 

muhadarah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melatih mental santri, 

rutinitas pelaksanaan muhadarah dapat membantu meningkatkan kepercayaan 

diri santri dengan cara para santri mengikuti kegiatan wajib ini. Hasil 

penelitian juga diperoleh kegiatan muhadarah dapat menjadi wadah dalam 

 
17Ridho Pratomo, Pengaruh Efikasi Diri terhadap Kinerja Karyawan dengan Keterikatan 

Karyawan sebagai Variabel Intervening (Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu), Vol. 

11, No. 04, 2022), h. 1029.   
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melatih mental percaya diri santri sehingga dapat dilihat dari beberapa segi, 

yaitu memberikan peningkatan mental dalam segi karakteristik kepercayaan 

diri, dimana karakteristik kepercayaan diri yang dapat terlihat dari kegiatan 

muhadarah di antaranya: percaya kepada kemampuan, mandiri, memiliki rasa 

positif, berani da berpikir rasional. Memberikan peningkatan mental dengan 

adanya implikasi kegiatan muhadarah bagi kepercayaan diri, meliputi Pribadi, 

yaitu lebih memiliki keberanian untuk tampil di depan umun, bisa 

mengendalikan perasaan dalam menghadapi sesuatu, lebih tegas dalam 

memutuskan, menambah pengalaman diri dan menemukan minat baru. Sosial, 

yaitu lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, membantu untuk 

berani membuat relasi dengan orang lain, memberikan dorongan untuk 

menghadapi tantangan, membuat berani untuk memberikan kritik dan saran ke 

orang lain dan berani menyampaikan pendapat dalam forum.18 Persamaan pada 

penelitian ini adalah membahas terkait pelaksanaan muhadarah dan 

kepercayaan diri. Sedangkan perbedaan terletak pada variabel moderator 

dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Indah Suwarni tidak membahas 

terkait efikasi diri. 

12. Penelitian yang dilakukan oleh Denandhia Arvina Karyantini dengan judul 

penelitian Pengaruh Hasil Belajar Micro Teaching dan Lingkungan Keluarga 

Terhadap Minat Menjadi Guru Akuntansi Melalui Efikasi Diri Sebagai 

Variabel Moderasi. Jenis penelitian kuantitatif ex-post-facto. Penelitian ini 

memiliki populasi sebanyak 112 mahasiswa Program Studi Pendidikan 

 
18Indah Suwarni, Program Muhadarah untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri Santri 

Pesantren Miftahul Huda, Serang, Banten (Jurnal Emanasi Ilmu Keislaman dan Sosial, Vol. 4, No. 2, 

2021), h. 8-10.   
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Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. 

Sampel diambil melalui metode purposive sampling. Adapun besarnya sampel 

ditentukan berdasarkan rumus slovin dengan total akhir sampel penelitian 

sebanyak 88 mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner skala 

likert yang sudah di uji validitas dan reabilitas. Hasil analisis data diambil 

dengan analisis jalur menunjukkan hasil belajar micro teaching positif dan 

signifikan mempengaruhi minat menjadi guru akuntansi, lingkungan keluarga 

juga mempengaruhi minat menjadi guru akuntansi secara positif dan 

signifikan, efikasi diri terbukti tidak dapat memoderasi pengaruh hasil belajar 

micro teaching terhadap minat menjadi guru akuntansi, dan tidak dapat 

memoderasi pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat menjadi guru 

akuntansi.19 

Berdasarkan penjelasan tersebut kajian pustaka atau penelitian terdahulu 

menjadi dasar referensi pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena 

itu, pembahasan muhadarah, kepercayaan diri, dan efikasi diri pada penelitian ini 

menjadi pembahasan utama dalam kajian pustaka. 

 

 

 

 

 

 

 
19Denandhia Arivina Karyanti, Pengaruh Hasil Belajar Micro Teaching dan Lingkungan 

Keluarga terhadap Minat Menjadi Guru Akuntansi Melalui Efikasi Diri Sebagai Variabel Moderasi 
(Jurnal Pendidikan Akuntansi, Vol. 9, No. 2, 2021), h. 206.  
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F. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari 

penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan muhadarah santri di Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa. 

b. Untuk mengetahui gambaran kepercayaan diri santri di Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa.  

c. Untuk mengetahui efikasi diri santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa. 

d. Untuk mengetahui apakah Pelaksanaan muhadarah berpengaruh terhadap 

kepercayaan diri dengan efikasi diri santri sebagai variabel moderator di 

Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian  

Setelah mengetahui tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan yang bermanfaat, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya khazanah 

keilmuan khususnya tentang pelaksanaan kegiatan muhadarah. 

2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan bagi lembaga pendidikan di Indonesia. 

 

 

 



24 

 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi santri pesantren Sultan Hasanuddin Gowa, dapat menambah pengetahuan 

dan meningkatkan kepercayaan diri melalui efikasi diri santri melalui kegiatan 

muhadarah. 

2) Bagi Ustaz/Ustazah, dewan pembina, dan guru mampu menambah 

pengetahuan terkait kepercayaan diri melalui efikasi diri dengan melihat 

variabel X (pelaksanaan muhadarah). 

3) Bagi lembaga pendidikan pesantren, dapat digunakan sebagai suatu informasi 

dan refleksi bagi kegiatan ekstrakurikuler kepesantrenan agar dapat menjadi 

rujukan dan bahan evaluasi. 



 

25 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Deskripsi Konseptual Pelaksanaan Muhadarah Santri  

1. Pengertian Muhadarah Menurut Ahli 

Kegiatan muhadarah adalah sarana pelatihan, mendidik santri dalam 

menumbuhkan rasa percaya diri menyampaikan dakwah ditengah masyrakat. Oleh 

karena itu, berikut ini para ahli menjelaskan definisi muhadarah yaitu: 

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata muhadarah berarti kuliah, 

pencuruhan pikiran dan perasaan agar selalu ingat kepada Allah swt.20 Sedangkan 

dalam bahasa arab, kata muhadarah berasal dari kata hadarah-yahduru-muhadaratun 

yang berarti hadir/ menghadiri. Sedangkan menurut istilah muhadarah adalah proses 

interaksi dalam sebuah pertemuan yang berbicara tentang keagamaan. 

b. KH. Tajuddin HM  

Memberikan definisi bahwa muhadarah adalah saling menyampaikan 

ceramah dalam suatu ruang pertemuan dalam rangka pengembangan daya nalar dan 

menggali potensi diri dan bakat dalam berdakwah.21  

 

 

 

 
20Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2008), h. 98. 
21Munawir, Muhadhara sebagai Training Public Speaking Santri (Kajian Pengaruh 

Muhadharah terhadap Kemampuan Berpidato Santri di Kabilah Thalibul Jihad Bireuen) (Jurnal An-

Nasyr: Jurnal Dakwah dalam Mata Tinta, Vol. 08, No. 1, 2021).   
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c. Nur Ainiyah 

Menjelaskan muhadarah adalah kegiatan melatih kemampuan santri dalam 

menyampaikan pesan-pesan agama depan umum untuk melatih kemampuan diri, 

keyakinan, dan kepercayaan diri.22 

d. Moh. Mansur Fauzi 

Istilah muhadarah adalah kegiatan yang berisi penampilan santri dalam 

menyampaikan pesan-pesan agama, bukan hanya dalam bentuk ceramah atau tausiah 

akan tetapi berisi penampilan yang berkaitan dengan pesan-pesan agama dan 

kemampuan yang dimiliki santri.23 

e. Ustaz Abdul Somad 

Kegiatan muhadarah adalah sebuah proses dalam mendidik, membina, 

melatih santri dalam menyampaikan pesan-pesan agama ditengah masyarakat. Oleh 

karena itu, pelaksanaan muhadarah adalah sebuah proses yang baik dalam 

menciptakan generasa santri yang memiliki kepercayaan diri, berintelektual serta 

amanah.24 

Kegiatan muhadarah adalah suatu bentuk komunikasi bagi setiap orang dapat 

saling berinteraksi dan dapat memberikan informasi atau ceramah keagamaan yang 

dilaksanakan dalam suatu ruangan tertentu yaitu di masjid, gedung pertemuan, serta 

tempat yang lain dihadiri oleh sejumlah orang yang terdiri dari penceramah, 

pendengar, dan penyimak. 

 
22Nur Ainiyah, Pemberdayaan Kerampilan Retorika Dakwah Santri Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum Pandean Wonorejo Banyuputih Situbondo (Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, 

No. 2, 2019). 
23Moh. Mansur Fauzi, Implementasi Kegiatan Muhadarah dalam Meningkatkan Kepribadian 

Siswa di Pondok Pesantren Putri Babul Khairat Kertosari Pasuruan (Jurnal Pancawahana: Jurnal 

Studi Islam, Vol. 14, No. 2, 2019). 
24Abdul Somad, Tausyiah Pendidikan Tanpa Batas dengan Menuntut Ilmu (Pondok 

Pesantren Darussalam Gontor, 2021). 
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Istilah muhadarah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 

mendidik, membimbing, dan melatih santri agar terampil dan mampu berbicara di 

depan umum untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan penuh percaya diri. 

Dalam Islam ada dakwah yang dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah, sesuai 

dengan potensi dan kemampuan berdakwah melalui lisan. Jika hal tersebut 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka proses menyampaikan atau 

menyebarkan agama akan mudah diterima pada masyarakat karena dituntut untuk 

berdakwah melalui retorika yang mampu memikat jamaah.25 

Berdasarkan penjelasan tersebut istilah muhadarah adalah proses melatih 

santri dalam menyampaikan pesan-pesan agama melalui ceramah, pidato, dan 

khotbah ditengah masyarakat dengan menekankan proses efikasi diri dan 

kepercayaan diri bagi santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa. 

2. Tujuan Pelaksanaan Muhadarah  

Pelaksanaan muhadarah bukan hanya terletak pada bagaimana seorang santri 

mampu dilatih dalam berceramah, berpidato. Akan tetapi lebih dari itu, tujuan 

pelaksanaan muhadarah adalah menekankan pada proses seorang santri dalam 

melatih serta mendidik sikap percaya diri ketika menyampaikan nasehat keagamaan 

ditengah masyarakat. 

Definisi muhadarah bisa diidentikan dengan kegiatan latihan pidato atau 

ceramah yang ditekankan pada skil siswa dalam mengolah tata aturan atau segala hal 

yang terkait dalam proses tersebut. Kegiatan muhadarah ini bertujuan mendidik 

santri agar terampil dan mampu berbicara didepan untuk menyampaikan ajaran-

 
25Annisa Ayu Berliani, Skripsi Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakulikuler Muhadarah (IAIN 

Jakarta, 2017).  
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ajaran Islam. Muhadarah adalah bagian dari dakwah Islam yaitu mengajak umat 

manusia melalui kebenaran jalur ilahi. 

Asmuni Syukur dalam Samsul Munir Amin menjelaskan bahwa kegiatan 

muhadarah identik dengan khitabah adalah pengetahuan yang membicarakan dan 

mengkaji tentang cara berkomunikasi dengan menggunakan seni atau kepandaian 

berbicara (berceramah). Khitabah ini sering disebut suatu teknik atau metode 

dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik berbicara seorang dai pada 

suatu aktivitas dakwah. Dalam muhadarah santri diajarkan untuk berceramah dengan 

pengusaan, teknik, materi, gaya, dan bahasa yang baik sehingga mampu menarik 

pendengar dalam menyimak apa yang disampaikan. Melaluai kegiatan muhadarah, 

santri dilatih berbicara di depan orang banyak (peserta) layaknya seorang dai yang 

sedang berdakwah menyampaikan pesan-pesan dakwahnya.26 

Kegiatan muhadarah adalah proses melatih, mendidik, dan membina santri 

dalam melatih diri santri menyampaikan pesan-pesan agama di depan umum agar 

pendengar mampu menyimak dengan baik serta memahami apa yang disampaikan 

oleh pembicara. 

Muhadarah merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses, dalam rangka 

mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberi arah atau 

pedoman bagi gerak langkah kegiatan dakwah. Sebab tanpa tujuan yang jelas seluruh 

aktivitas dakwah akan sia-sia kalau dilihat dari segi obyek dakwah maka tujuan 

muhadarah dibagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut: 

 
26Dian Ramadhani, Skripsi Efektivitas Kegiatan Ekstrakulikuler Muhadarah Untuk 

meningkatkan Kecapakan Public Speaking Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 27 

Kabupaten Tebo (Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).  
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a. Tujuan untuk perorangan, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang mempunyai 

iman yang kuat, berperilaku dan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah swt., 

dan berakhlak karimah. 

b. Tujuan-tujuan keluarga, yaitu terbentuknya keluarga bahagia, penuh ketentraman 

dan cinta kasih antara anggota keluarga. 

c. Tujuan untuk masyarakat, yaitu terbentuknya masyarakat sejahtera yang penuh 

dengan suasana keislaman. Suatu masyarakat di mana anggota-anggota mematuhi 

peraturan-peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah swt., Baik yang berkaitan 

antara hubungan manusia. 

d. Tujuan akhlak, yaitu tertanamnya suatu akidah yang mantap disetiap hati 

seseorang, sehingga keyakinan tentang ajaran-ajaran Islam itu tidak lagi 

dicampuri dan rasa keraguan. Realisasi dari tujuan ini adalah bagi orang yang 

belum beriman menjadi beriman, bagi orang yang imannya lemah menjadi kuat 

melalui bukti-bukti dalil aqli dan dalil naqli, demikian juga orang yang imannya 

diliputi keraguan menjadi orang yang imannya teguh sepenuh hati untuk melihat 

keberhasilan ini adalah perbuatannya sehari-hari. 

e. Tujuan hukum, yaitu kepatuhan setiap orang terhadap hukum-hukum yang telah 

disyaratkan oleh Allah swt., realisasinya adalah orang yang belum melakukan 

ibadah menjadi orang yang mau melakukan ibadah dengan penuh kesadaran. 

f. Dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya maupun manusia dengan alam 

sekitarnya, saling bantu membantu, penuh rasa persaudaraan, persamaan dan 

senasib sepenanggungan.27 

 
27Eko Setiawan, Strategi Muhadarah sebagai Metode Pelatihan Dakwah Bagi Kader Da’i di 

Pesantren Daarul Fikri Malang (Jurnal Fenomena Vol. 14, No. 2, 2015), h. 309.  



30 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan pelaksanaan muhadarah pada 

dasarnya mengacu pada bagaimana melatih diri seorang santri agar mampu tampil 

berbicara serta mampu mengolah setiap kalimat yang disampaikan. 

3. Kelemahan dan Kelebihan Muhadarah   

Pelaksanaan muhadarah mempunyai kelebihan dan kelemahan. Dengan 

menggunakan sebuah metode yang dipandang efektif juga masih terdapat 

kelemahan. Oleh karena itu maka seorang dai haruslah mengetahui kapan metode 

dapat digunakan secara tepat dan efektif. Di bawah ini beberapa kelemahan dan 

kelebihan dari metode muhadarah: 

a. Kelemahan Pelaksanaan muhadarah  

 Kelemahan pelaksanaan muhadarah dapat dilihat sebagai berikut: 

1). Para dai atau mubalig sukar untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap 

bahan-bahan yang disampaikan. 

2). Metode ceramah hanyalah bersifat komunikasi satu arah saja, maksudnya yang 

aktif hanya mubalig atau dai saja. Sedangkan peserta lain pasif belaka (tidak 

faham, tidak setuju, tak ada waktu untuk bertanya atau menanggapinya). 

3). Sukar menjajaki pola berfikir pendengar (peserta) dan pusat perhatian. 

4). Penceramah cenderung otoriter. 

5). Apabila penceramah tidak memperhatikan psikologi peserta dan teknisi 

edukatif maupun dakwah, ceramah dapat berlantur-lantur dan membosankan. 

Sebaliknya penceramah dapat terlalu berlebihan berusa menarik perhatian 

pendengar dan jalan memberikan humor sebanyak-banyaknya, sehingga inti 

dan isi ceramah menjadi dangkal. 
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Kelemahan pada pelaksanaan muhadarah menjadi tantangan bagi para santri 

dalam mengikuti kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sangat diharapkan tantangan ini 

menjadi poin serta pertimbangan agar tidak menjadi alasan santri dalam mengikuti 

pelaksaan muhadarah. 

b. Kelebihan pelaksanaan muhadarah 

Kelebihan pelaksanaan muhadarah dapat dilihat sebagai berikut: 

1). Waktu yang relatif singkat, sehingga peserta muhadarah lebih fokus dalam 

mengikuti kegiatan tersebut.  

2). Memungkinkan penceramah menggunakan materi yang baik, istimewah dan 

bijaksana sehingga peserta (obyek dakwah) mudah tertarik dan menerima 

ajaran yang disampaikan.  

3). Penceramahn  lebih mudah menguasai seluruh audien.  

4). Para peserta mampu menelaah dengan baik isi kandungan apa yang 

disampaikan karena hanya terbagi dalam kelompok yang sedikit, sehingga 

mudah memahami.  

5). Biasanya dapat meningkatkan derajat atau status dan popularitas penceramah. 

6). Metode ceramah ini lebih fleksibel. Artinya mudah disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi serta waktu yang tersedia, jika waktu terbatas bahan dapat 

dipersingkat, begitu juga sebaliknya jika waktunya memungkinkan dapat 

disampaikan bahan yang sebanyak-banyaknya dan lebih mendalam.28 

Kelebihan pelaksanaan muhadarah menjadi alasan bagi santri semangat 

dalam mengikuti kegiatan tersebut. Demikian juga bagi santri yang akan bercita-cita 

 
28Eko Setiawan, Strategi Muhadarah sebagai Metode Pelatihan Dakwah Bagi Kader Da’i di 

Pesantren Daarul Fikri Malang (Jurnal Fenomena Vol. 14, No. 2, 2015), h. 307. 
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menjadi penceramah, maka santri akan lebih giat dalam mengikuti pelaksanaan 

muhadarah tersebut. 

4. Dasar Hukum Pelaksanaan Muhadarah  

Secara umum dasar hukum pelaksanaan muhadarah jika merujuk pada 

anjuran Rasulullah saw., adalah kewajiban. Hal tersebut sebagaimana dalam hadis 

Rasulullah saw., sebagai berikut:  

ع  الْع لْم  ع نْدَ غَيْ  أهَْل ه  كَم قَل  د  الْْنََاز ير  الْْوَْهَ رَ وَالل ؤْل ؤَ وَ الذَّهَبَ   طلََب  الْع لْم  فَر يضَة  عَلَى ك ل   م سْل مٍ وَوَاض 
 )روه ابن ماجة(

Artinya:  

Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan 
ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, 
mutiara, dan emas di sekitar leher hewan (HR Ibnu Majah).29 

Hadis di atas menjadi rujukan setiap manusia, khususnya kaum muslim 

bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia. Demikian juga dalam 

mengikuti pelaksanaan muhadarah. Kegiatan pelaksanaan muhadarah adalah 

kegiatan mendidik, membimbing serta mengarahkan santri dalam pandai dalam 

menyampaikan ajaran agama lewat komunikasi. Jika dilihat dari tujuan utama 

pelaksanaan muhadarah tersebut, maka sejalan dengan hadis Rasulullah saw., yang 

mengintruksikan kepada setiap umat-Nya menyebarkan ajaran agama walaupun satu 

dalil saja. 

حدثوا عن بغي إسرائيل ولا  عن عبد الل بن عمر ان النبي صلي الل عليه وسلم قال بلغو عني ولو آية و 
خاري()رواه البحرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.   

 

 

 
29Abd. Abi Muh. Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah (Kairo: Darul Hadis, 1998).  
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Artinya: 
Dari Abdullah ibn Amr, bahwa Rasulullah saw., bersabda: Sampaikanlah dari-
Ku walaupun satu ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani 
Israil dan itu tidak apa (dosa), dan barang siapa yang berdusta atas namaku 
dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di Neraka 
(HR. Al Bukhori).30 

Hadis di atas, menjadi dasar hukum bagi setiap Muslim dalam menjalankan 

atau menyiarkan agama Allah swt., baik dimimbar-mimbar masjid maupun diluar 

masjid. Oleh karena itu, pelaksanaan muhadarah pada dasarnya sangat bermanfaat 

bagi setiap Muslim karena pada pelaksanaan muhadarah mengacu pada bagaimana 

cara mendidik, membimbing serta mengajarkan kepada peserta santri agar mampu 

berceramah atau secara sederhana melatih santri pandai menyampaikan informasi di 

depan umum.  

5. Waktu Pelaksanaan Muhadarah  

Pelaksanaan muhadarah  di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa menjadi 

rutinitas bagi santri/santriwati serta masuk dalam kurikulum pesantren. Pada 

mulanya, pelaksanaan muhadarah di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa 

dilaksanakan dua kali dalam sepekan. Akan tetapi, sejak tahun 2013 pelaksanaan 

muhadarah menjadi tiga kali dalam sepekan. Ini menjadi bukti bahwa keberadaan 

muhadarah sangat penting bagi santri/santriwati dalam membina, membimbing, 

mendidik santri/santriwati percaya diri serta mampu menyampaikan pesan-pesan 

agama di depan umum.  

Selain itu, jadwal pelaksanaan muhadarah dilakukan pada malam hari. 

Pelaksanaan muhadarah dilakukan pada ahad malam, selasa malam, dan kamis 

malam mulai pukul 20.00 WITA sampai pukul 21.30 WITA.  

 
30Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, Shahi Bukhori (Juz 5, Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1987). 
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6. Keutamaan dan Manfaat Pelaksanaan Muhadarah  

Muhadarah adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat 

menyenangkan, karena pelaksanaan kegiatan ini diluar kelas. Outing class atau 

kegiatan diluar kelas membuat siswa lebih bersemangat dan mudah memahami atau 

menangkap materi yang disajikan. Kegiatan muhadarah membentuk santri agar lebih 

kreatif, percaya diri, mandiri, dan disiplin. 

Kata muhadarah berasal dari bahasa Arab yang artinya "kuliah, pidato”.31 

Istilah muhadarah merujuk kepada melatih santri dalam membangun efikasi diri 

menjadi salah satu keutamaan dalam pelaksanaan kegiatan muhadarah. 

Suatu kegiatan ekstrakurikuler dengan melakukan muhadarah kegiatan ini 

mampu menumbuhkan daya kreatifitas santri. Santri dalam kegiatan ekstrakurikuler 

juga mampu menciptakan dan menyalurkan santri yang berbakat. Santri yang 

mengembangkan bakatnya akan mampu mendapatkan pengalaman pada dirinya 

yaitu bukan hanya dilingkungan kelas tapi akan lebih meluas yaitu dalam lingkungan 

pesantren dan berpengaruh dalam lingkungan masyarakat. Kegiatan ekstrakurikuler 

dapat mewujudkan daya kreasi, kreatif, keberanian santri dan ketrampilan pada diri 

santri, baik kreatifitas berpikir maupun kreatifitas berkarya. Kreativitas sendiri 

mempunyai pengertian kemampuan untuk melaksanakan kegiatan dijadikan 

pengalaman baru, berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada.32 

Kegiatan ekstrakurikuler pada setiap lembaga pendidikan menjadi media 

dalam mengembangkan bakat peserta didik. Demikian juga di Pesantren Sultan 

 
31Muhammad Yunus, Kuasa Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/Penafsir Al Quran, 1973), h. 104  
32Nadia Ulfa, Skripsi Implementasi Kegiatan Muhadhoroh dalam Pengembangan Critical 

Thinking Siswa di MTS. Hidayatul Anam Jakarta Selatan (Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Ilmu Tarbiya dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 15. 
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Hasanuddin Gowa, kegiatan muhadarah adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler 

yang wajib diikuti oleh seluruh santri dan santriwati. Allah swt., berfirman dalam 

QS. An Nahl/16: 125 

ُۚ إ نَّ ربََّكَ ه  
د لۡۡ م ب ٱلَّتِ  ه يَ أَحۡسَن  نَ ضَلَّ عَن  ٱدعۡ  إ لَىٓ سَب يل  ربَ  كَ ب ٱلْۡ كۡمَة  وَٱلۡمَوۡع ظةَ  ٱلَْۡسَنَة ۖۡ وَجَٓ وَ أعَۡلَم  ب 

 سَب يل ه ۦ وَه وَ أعَۡلَم  ب ٱلۡم هۡتَد ينَ   

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.33 

Ayat di atas menjadi landasan keutamaan dalam pelaksanaan muhadarah. 

Kegiatan pelaksanaan muhadarah yang bertujuan dalam membina santri serta 

melatih efikasi diri atau kepercayaan santri dalam menyampaikan pesan-pesan 

agama lewat penyampaian informasi di atas mimbar berupa berceramah, pidato, dan 

berkhotbah. Landasan keutamaan pelaksanaan muhadarah jika merujuk pada ayat di 

atas sangat diharapkan memperhatikan metode-metode yang dibawakan dalam 

menyiarkan agama Allah. Metode-metode tersebut antara lain, menyeru kejalan 

Allah dengan hikmah, mengajarkan dengan baik, berdiskusi dengan cara yang baik. 

Ketiga metode tersebut termaktub pada setiap kegiatan muhadarah di Pesantren. 

Berdasarkan beberapa pengertian dan uraian di atas pelaksanaan muhadarah 

yang dimaksud adalah suatu proses menguraikan kata-kata, pikiran dan pandangan 

yang ditujukan oleh orang banyak dengan berbagai kesiapan-kesiapan khususnya 

persiapan mental dan persiapan ilmu yang bersumberkan ajaran Islam dengan tujuan 

mendidik dan membimbing manusia ke jalan Allah., karena kekuatan dakwah 

 
33Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 281. 
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seorang mubalig tergantung pada kekuatan hujahnya yang diterima akal sehat dan 

daya panggilnya yang dapat menjemput jiwa dan rasa. Hal ini sesuai dengan konsep 

pendidikan Islam yaitu usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak 

yang sesuai dengan ajaran Islam atau suatu upaya dengan ajaran Islam, memikir, 

memutuskan dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam serta bertanggung jawab 

sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

7. Aspek-Aspek dan Indikator Pelaksanaan Muhadarah  

Pelaksanaan muhadarah menjadi lebih baik jika didukung oleh aspek-

aspek yang menjadi landasan dalam melihat keberhasilan tercapainya sebuah 

kegiatan. Pelaksanaan muhadarah memiliki aspek-aspek, yaitu: 

a) Aspek Mentalitas dan Indikator 

Aspek mentalitas pada pelaksanaan muhadarah adalah proses melatih 

keberanian santri pada saat melaksanakan kegiatan. Berdasarkan aspek tersebut 

diperoleh indikator pelaksanakan muhadarah pada aspek mentalis yaitu tampil depan 

umum, pengamatan, dan berwibawa.34  

b) Aspek Keterampilan dan Indikator 

Aspek keterampilan pada pelaksanaan muhadarah adalah proses melatih 

keterampilan santri dalam menyampaikan, baik keterampilan berkomunikasi maupun 

keterampilan dalam menyampaikan dakwah depan umum. Berdasarkan aspek 

tersebut diperoleh indikator pelaksanakan muhadarah pada aspek keterampilan yaitu 

komunikasi, berbahasa, dan kepemimpinan.35 

 

 
34Finy Fitriani, Muhadarah dan Eskalasi Kecerdasan Linguistik ( Journal of Arabic, Literatur, 

and Educatior, Vol. 1, No. 1, 2020), h. 3.   
35Finy Fitriani, Muhadarah dan Eskalasi Kecerdasan Linguistik, h. 3.  
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c) Aspek Religi dan Indikator 

Aspek religi pada pelaksanaan muhadarah adalah proses menumbuhkan 

tanggung jawab/amanah pesan dakwah dalam menyampaikan nilai-nilai Islam sesuai 

dengan pesan agama. Berdasarkan aspek tersebut diperoleh indikator pelaksanakan 

muhadarah pada aspek religi yaitu bertanggung jawab, sosial, kemandirian, 

kedisiplinan, dan pengalaman.36 

Berdasarkan penjelasan tersebut pelaksanaan muhadarah memiliki tiga unsur 

atau aspek utama yang dapat menjadi acuan dalam melihat serta melatih individu 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta memperoleh indikator berdasarkan aspek-

aspek pada pelaksanakan muhadarah. Selain memperoleh ilmu, pada pelaksanaan 

muhadarah jika ditinjau dari segi aspek religi juga diperoleh didikan keagamaan 

yang menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan muhadarah. 

Berdasarkan indikator tersebut diharapkan mampu mengaktualisasikan serta 

meningkatkan kepercayaan diri melalui efikasi diri santri dengan dukungan kegiatan 

pelaksanaan muhadarah melihat seberapa besar pengaruh yang dihasilkan setelah 

melakukan kegiatan pelaksanaan muhadarah tersebut. 

B. Deskripsi Konseptual Kepercayaan Diri Santri  

1. Pengertian Kepercayaan Diri 

Istilah kepercayaan diri dalam bimbingan dan konseling memiliki arti sebagai 

kondisi mental atau psikologi diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada 

dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Seseorang dengan tingkat 

 
36Abudarda, Aspek Tujuan dari Pelaksanaan Muhadarah di Madrasah (Program Pelatihan 

Muhadarah MAN 1 Muara Enim, Sumatera Selatan, 2022).  
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percaya diri yang rendah akan memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada 

kemampuan, serta akan menutup diri dari kondisi lingkungan. 

Menurut ahli psikologi W.H. Miskell menjelaskan bahwa percaya diri sebagai 

kepercayaan akan kemampuan yang dimiliki, serta dapat memanfaatkannya secara 

tepat. Sedangkan menurut Maslow percaya diri adalah modal dasar untuk 

mengembangkan aktualitas diri. Dengan percaya diri yang matang seseorang akan 

mampu mengenal dan memahami diri sendiri. Akan tetapi, jika tingkat percaya diri 

kurang maka akan menghambat pengembangan potensi diri.37 

Kepercayaan diri adalah keyakinan yang kuat dalam diri yang berupa 

perasaan dan anggapan bahwa dirinya dalam keadaan baik sehingga memungkinkan 

individu tampil dan berperilaku dengan penuh keyakinan. Menurut Hamdani percaya 

diri adalah salah satu pokok-pokok yang harus diperhatikan oleh seorang pembicara, 

selain menetapkan sasaran, peserta, waktu, dan perilaku gugup pada saat depan 

umum.38 

Berdasarkan penjelasan tersebut kepercayaan diri adalah keyakinan seseorang 

terhadap segala aspek kelebihan yang dimiliki dan membuat kemampuan untuk 

mencapai tujuan hidup. Secara khusus kepercayaan diri berasal dari tindakan, 

kegiatan, dan usaha untuk bertindak bukan menghindari keadaan dan bersifat pasif. 

Oleh karena itu, individu dapat dikatakan percaya diri jika individu berani 

melakukan sesuatu hal yang baik bagi dirinya sesuai dengan pengetahuan dan 

kemampuan diri. 

 
37E. Widyanto, Skripsi Hubungan antara Self-Efficacy dengan Efektivitas Komunikasi pada 

Receptionist Hotel (Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Psikologi, 2006), h. 25.  
38Kaisar Hamdani, Panduan Sukses Public Speaking Dasyat Memukau (Yogyakarta: Araska, 

2012), h. 45. 
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Kepercayaan diri dapat dilihat dari individu yang mampu melakukan tanpa 

ragu serta selalu berfikir positif. Individu yang memiliki percaya diri mampu 

menyelesaikan tugas sesuai tahap perkembangan dengan baik dan tidak bergantung 

pada orang lain.39 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri 

adalah keyakinan seseorang dalam melakukan sesuatu sehingga tercipta sebuah 

kemampuan dalam menggapai sebuah tujuan yang diinginkan. 

2. Ciri-Ciri Percaya Diri 

Menurut Sarastika sikap percaya diri dapat diukur dengan melihat ciri-ciri 

baik secara verbal atau nonverbal. Individu yang memiliki rasa percaya diri secara 

verbal memiliki kebiasaan antara lain sebagai berikut: 

a. Menyampaikan sebuah kalimat dengan menggunakan pernyataan “saya akan”. 

b. Menawarkan kritik yang membangun, tidak menyalahkan, atau mengharuskan. 

c. Mengajukan pertanyaan untuk menemukan pemikiran dan perasaan orang lain. 

d. Menghargai hak orang lain ketika menyampaikan. 

e. Mengkomunikasikan sikap saling menghargai pada saat kebutuhan dari orang 

sedang bertentangan, dan mencari penyelesaian yang dapat diterima kedua belah 

pihak.40 

Percaya diri secara nonverbal dapat dilihat dengan melihat individu yang 

memiliki kebiasaan antara lain sebagai berikut: 

a. Melakukan kontak mata yang intens dan pantas. 

b. Bersikap terbuka dan mendukung setiap pernyataan individu yang lain. 

 
39Aprianti Yofita Rahayu, Anak TK: Menumbuhkan Kepercayaan Diri melalui Kegiatan 

Bercerita (PT. Indeks: Jakarta Barat, 2013), h. 63.  
40Pradipta Sarastika, Buku Pintar Tampil Percaya Diri, h. 55.  
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c. Berbicara dengan tekanan yang jelas, baik dan tegas. 

d. Ekspresi wajah yang santai, tersenyum ketika merasa senang. 

e. Berbicara dengan baik, tidak tergesa-gesa, dan teratur menekankan kata-kata 

kunci.41 

Percaya diri yang baik ditandai dengan sikap positif yang tercermin pada diri 

individu dengan melihat perilaku yang dilakukan. Sedangkan sikap tidak percaya diri 

adalah keadaan individu yang cenderung peduli pada penilaian orang lain terhadap 

dirinya dan memiliki rasa cemas yang berlebihan karena penilaian sosial sehingga 

cenderung menutup diri dan jarang bersosialisasi. Sikap kurang percaya diri 

memiliki kebiasaan antara lain sebagai berikut: 

a. perasaan takut atau gugup saat berbicara dihadapan orang banyak. 

b. sikap pasrah pada kegagalan, memandang masa depan yang tidak baik. 

c. Selalu berusaha menghindari tugas atau tanggung jawab. 

d. Memiliki sikap yang mudah tersinggung, cepat marah, dan bersikap pendendam. 

e. Cenderung menyendiri dan bersikap egois.42 

3. Jenis Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri dapat dilihat berdasarkan jenis antara lain sebagai berikut: 

a. Kepercayaan diri batin adalah kepercayaan diri yang memberikan kepada individu 

perasaan dan anggapan bahwa individu dalam keadaan baik. Ada empat ciri 

utama yang khas pada orang yang mempunyai kepercayaan diri batin yaitu: 

1) Cinta diri, individu yang cinta diri adalah orang yang bisa mencintai dan 

menghargai diri sendiri dan orang lain. Individu yang percaya diri akan 

berusaha memenuhi kebutuhan secara wajar dan selalu menjaga kesehatan diri. 

 
41Pradipta Sarastika, Buku Pintar Tampil Percaya Diri, h. 56.  
42Pradipta Sarastika, Buku Pintar Tampil Percaya Diri, h. 57.  
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Sosok pribadi yang percaya diri senantiasa bersikap peduli akan diri dengan 

memelihara diri sebagai salah satu cara untuk mempertahankan citra kecintaan 

kepada diri. 

2) Pemahaman diri, individu yang percaya diri batin juga sadar diri serta selalu 

intropeksi diti agar setiap tindakan yang dilakukan tidak merugikan orang lain. 

3) Tujuan yang jelas, individu yang percaya diri selalu tahu tujuan hidupnya. 

Individu yang memiliki tujuan yang jelas mempunyai pikiran yang jelas dan 

pemikiran yang baik dari tindakan yang dilakukan serta hasil apa yang 

diperoleh. 

4) Berpikir positif, individu yang percaya diri dapat menjadikan hidup 

menyenangkan. Individu tersebut memiliki kebiasaan melihat kehidupan 

secara positif dan mengharap serta mencari pengalaman dan hasil yang bagus. 

b. Jenis percaya diri lahir memungkinkan individu untuk tampil dan berperilaku 

dengan cara menunjukkan kepada dunia luar bahwa individu yakin akan dirinya. 

Individu perlu mengembangkan keterampilan empat bidang yaitu: 

1) Komunikasi, keterampilan komunikasi menjadi dasar yang baik bagi 

pembentukan sikap percaya diri. Menghargai pandnagan orang lain, berani 

berbicara depan umum, mengetahui dengan jelas topik pembahasan, dan 

pandai dalam berdiskusi adalah bagian dari keterampilan komunikasai yang 

dapat dilakukan jika individu tersebut memiliki kepercayaan diri. 

2) Ketegasan, sikap tegas dalam melakukan suatu tindakan juga diperlukan agar 

tersbiasa untuk menyampaikan aspirasi. Sikap tegas juga dapat menghindari 

terbentuknya perilaku agresif dan pasif dalam diri. 
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3) Penampilan diri, individu yang percaya diri selalu memperhatikan penampilan 

diri, baik dari gaya pakaian, aksesoris dan gaya hidup sesuai dengan 

kebutuhan. 

4) Pengendalian perasaan, individu yang memiliki percaya diri yang baik mampu 

mengendalikan perasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengelola 

perasaan yang baik, akan membentuk suatu kekuatan besar yang akan 

menguntungkan.43 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis kepercayaan 

diri yang terdiri dari kepercayaan diri batin dan lahir memiliki potensi serta 

cerminan sikap yang baik dihasilkan dalam diri individu. 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rasa Percaya Diri 

Rasa percaya diri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor inernal dan faktor eksternal. Faktor-faktor 

tersebut diuraikan antara lain sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

1) Konsep Diri 

Terbentuknya percaya diri pada seseorang diawali dengan perkembangan 

konsep diri yang diperoleh dalam pergaulan suatu kelompok. Konsep diri merupakan 

gagasan tentang dirinya sendiri. Individu yang mempunyai rasa rendah diri biasanya 

mempunyai konsep diri negatif. Sebaliknya, individu yang mempunyai rasa percaya 

diri akan memiliki konsep diri positif.44 

 

 
43Hendra Widjaya, Berani Tampil Beda dan Percaya Diri (Yogyakarta: Araska, 2016), h. 57-

60.  
44Hendra Widjaya, Berani Tampil Beda dan Percaya Diri, h. 64.  
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2) Harga Diri 

Harga diri yaitu penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. individu yang 

memiliki harga diri tinggi akan menilai pribadi secara rasional dan benar bagi dirinya 

serta mudah mengadakan hubungan dengan individu lain.45 

3) Kondisi Fisik 

Perubahan kondisi fisik juga berpengaruh pada rasa percaya diri. 

Ketidakmampuan fisik dapat menyebabkan rasa rendah diri yang kentara. 

Penampilan fisik merupakan penyebab utama rendahnya harga diri dan percaya diri 

seseorang.46 

4) Pengalaman Hidup 

Kepercayaan diri yang diperoleh dari pengalaman mengecewakan, biasanya 

paling sering menjadi sumber timbulnya rasa rendah diri. Apalagi jika pada dasarnya 

individu memiliki rasa tidak aman, kurang kasih sayang, dan kurang perhatian.47 

b. Faktor Eksternal 

1) Pendidikan 

Pendidikan mempengaruhi percaya diri seseorang atau individu. Tingkat 

pendidikan yang rendah cenderung membuat individu merasa di bawah kekuasaan 

yang lebih pandai, sebaliknya individu yang pendidikannya lebih tinggi cenderung 

akan menjadi mandiri dan tidak perlu bergantung pada individu lain.48 

2) Pekerjaan 

Bekerja dapat memperoleh kreativistas serta kemandirian dalam 

memunculkan percaya diri. Rasa percaya diri dapat muncul dengan pekerjaan yang 

 
45Hendra Widjaya, Berani Tampil Beda dan Percaya Diri, h. 65. 
46Hendra Widjaya, Berani Tampil Beda dan Percaya Diri, h. 66.  
47Hendra Widjaya, Berani Tampil Beda dan Percaya Diri, h. 67.  
48Hendra Widjaya, Berani Tampil Beda dan Percaya Diri, h. 68. 
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baik, selian materi yang diperoleh. Kepuasaan dan rasa bangga diperoleh karena 

mengembangkan kemampuan diri. 

3) Lingkungan  

Lingkungan disini merupakan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Dukungan yang baik yang diterima dari lingkuan keluarga seperti anggota keluarga 

saling berinteraksi dengan baik akan memberi rasa nyaman dan percaya diri yang 

tinggi.49 

Berdasarkan penjelasan tersebut, faktor internal dan eksternal memiliki 

pengaruh dalam menumbuhkan rasa percaya diri bagi setiap individu. Sebagai 

contoh pada diri individu yang memiliki pengalaman hidup yang baik serta 

lingkungan yang baik, maka akan mempengaruhi percaya diri seseorang. Demikian 

juga pada diri santri, dengan dukungan fisik yang baik dan lingkungan yang 

memadai maka akan melahirkan rasa percaya diri yang baik bagi diri santri. 

5. Mengembangkan Rasa Kepercayaan Diri 

Mengembangkan rasa kepercayaan diri pada individu maka perlu 

diperhatikan sebagai berikut: 

a. Cinta  

Individu perlu terus merasa dicintai untuk perkembangan harga diri yang 

sehat. Maka perlu merasa bahwa individu tersebut dihargai karena keadaan yang 

sesungguhnya.50 

 

 

 
49Hendra Widjaya, Berani Tampil Beda dan Percaya Diri, h. 69.  
50Burhan Fanani, Buku Pintar menjadi MC, Pidato, Penyiar Radio & Televisi (Yogyakarta: 

Araska, 2013), h. 45.   
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b. Rasa Aman 

Ketakutan dan kekhawatiran adalah hal yang berpengaruh terhadap 

kepercayaan diri individu. Individu yang selalu merasa khawatir akan sulit 

mengembangkan pandangan positif tentang potensi diri.51 

c. Model Peran 

Memberikan suri tauladan yang baik adalah cara efektif agar individu 

mengembangkan sikap dan keterampilan sosial yang diperlukan untuk percaya diri. 

Dalam hal ini peran orang lain sangat dibutuhkan untuk menjadi contoh bagi 

individu dalam mengembangkan kepercayaan diri.52 

d. Hubungan  

Pengembangan kepercayaan diri individu perlu mengalami dan 

bereksperimen dengan beraneka hubungan, hubungan akrab di rumah, teman sebaya, 

maupun dengan hal asing lainnya. Melalui beraneka hubungan individu dapat 

membangun rasa sadar diri dan pengenalan diri yang merupakan unsur penting dari 

rasa percaya diri batin.53 

e. Kesehatan 

Agar kekuatan dan bakat individu dapat digunakan dengan optimal, individu 

membutuhkan energi maksimal yang dapat individu peroleh ketika dalam keadaan 

sehat.54 

f. Sumber Daya 

Kondisi zaman yang semakin moderen dan canggih, maka individu perlu 

mengembangkan potensi dengan bantuan media seperti buku, mainan, alat musik, 

 
51Burhan Fanani, Buku Pintar menjadi MC, Pidato, Penyiar Radio & Televisi, h. 46.  
52Burhan Fanani, Buku Pintar menjadi MC, Pidato, Penyiar Radio & Televisi, h. 46.  
53Burhan Fanani, Buku Pintar menjadi MC, Pidato, Penyiar Radio & Televisi, h. 47.  
54Burhan Fanani, Buku Pintar menjadi MC, Pidato, Penyiar Radio & Televisi, h. 47.  
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dan fasilitas olahraga. Media tersebut sangat bermanfaat dalam menunjang 

pengembangan kepercayaan diri seseorang karena setiap individu perlu waktu jeda 

untuk digunakan sebagai waktu luang yang bermanfaat.55 

g. Dukungan  

Individu membutuhkan dorongan dan bimbingan bagaimana mengoptimalkan 

sumber daya dan potensi yang dimiliki. Setiap Individu membutuhkan pembimbing 

untuk mengarahkan individu sehingga tampil percaya diri dan terampil, yaitu orang 

yang dapat memberikan umpan balik yang jujur dan membangun ketika individu 

tersebut berhasil atau  gagal. Dukungan aadalah faktor utama dalam membantu 

bangkit dari krisis percaya diri yang disebabkan pengalaman dimasa lalu.56 

h. Upah dan Hadiah 

Proses pengembangan rasa percaya diri lebih menarik dan menyenangkan 

bagi individu maka diperlukan adanya upah atau hadiah ketika individu berhasil 

dalam tugas yang dilakukan.57 

Berdasarkan penjelasan tersebut proses pengembangan kepercayaan diri 

dapat berhasil jika indikator yang diuraikan dapat terlaksana dengan baik. Proses 

pengembangan percaya diri dipengaruhi oleh faktor luar, sehingga setiap individu 

akan mengembangkan percaya dirinya jika ada dukungan dari luar. 

6. Aspek-Aspek dan Indikator Kepercayaan Diri 

Percayaan diri adalah kondisi mental individu sehingga melahirkan keyakinan 

dalam melakukan sesuatu sehingga individu tidak merasa gelisah, memiliki 

kebebasan dalam melakukan segala hal sesuai dengan keinginan dan bertanggung 

 
55Burhan Fanani, Buku Pintar menjadi MC, Pidato, Penyiar Radio & Televisi, h. 47. 
56Burhan Fanani, Buku Pintar menjadi MC, Pidato, Penyiar Radio & Televisi, h. 48.  
57Burhan Fanani, Buku Pintar menjadi MC, Pidato, Penyiar Radio & Televisi, h. 48  
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jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan lingkungan, memiliki 

dorongan prestasi, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan sehingga 

menimbulkan percaya diri yang baik. Percaya diri yang baik dapat dilihat 

berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Aspek Keyakinan akan Kemampuan Diri dan Indikator 

Keyakinan akan kemampuan diri adalah sikap positif seseorang akan dirinya. 

Mampu menciptakan keyakinan secara bersungguh-sungguh serta memahami 

kondisi dan situasi dalam melakukan sesuatu. Berdasarkan aspek tersebut diperoleh 

indikator kepercayaan diri pada aspek keyakinan akan kemampuan diri yaitu santri 

mampu melahirkan sikap percaya diri, santri memperoleh dukungan dalam 

meningkatkan percaya diri. 58 

b. Aspek Optimis dan Indikator 

Optimis adalah sikap positif yang dimiliki individu yang selalu berpandangan 

baik dalam menghadapi segala sesuatu tetang diri dan kemampuannya. Individu 

dengan sikap optimis akan melahirkan pandangan-pandangan yang baik. 

Berdasarkan aspek tersebut diperoleh indikator kepercayaan diri pada aspek optimis 

yaitu santri mampu mengaktualisasikan kemampuan yang dimiliki, santri dengan 

pandangan yang kuat berupa gagasan, ide, dan pendapat tampil depan umum.59 

c. Aspek Objektif dan Indikator 

Objektif adalah individu yang memandang sebuah permasalahan dengan 

mengambil sisi positif dengan memandang berbagai pertimbangan yang baik, bukan 

menurut pandangan individu semata. Berdasarkan aspek tersebut diperoleh indikator 

 
58Peter Lauster, Tes Kepribadian, Terjemahan Oleh Gulo (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 

12. 
59Peter Lauster, Tes Kepribadian, Terjemahan Oleh Gulo, h. 13.  
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kepercayaan diri pada aspek objektif yaitu santri memperoleh sikap dukungan kreatif 

dalam mempertimbangkan kondisi.60 

d. Aspek Bertanggung Jawab dan Indikator 

Bertanggung jawab adalah sikap menanggung individu dari segala sesuatu 

yang telah menjadi konsekuensi pada dirinya. Istilah agama dikenal dengan 

sebutaman amanah. Seseorang dengan amanah yang telah diberikan harus 

dipertanggung jawabkan sebagai bentuk kepedulian terhadap amanah yang telah 

diberikan. Berdasarkan aspek tersebut diperoleh indikator kepercayaan diri pada 

aspek bertanggung jawab yaitu santri mampu fokus pada setiap aktifitas yang 

dilakukan, santri bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan. 61 

e. Aspek Rasional dan Indikator  

Rasional adalah pandangan individu terhadap suatu permasalahan, dan 

mengambil sebuah tindakan dengan menggunakan akal pemikiran yang dapat 

dipertunggung jawabkan atau diterima akal naluri yang sesuai dengan fakta 

dilapangan. Berdasarkan aspek tersebut diperoleh indikator kepercayaan diri pada 

aspek rasional yaitu santri mampu berpandangan secara baik dan rasional.62 

Berdasarkan aspek-aspek kepercayaan diri di atas jelas bahwa individu 

mampu menciptakakan sikap percaya diri dengan melihat indikator-indikator pada 

setiap aspek yang diperoleh. Oleh karena itu aspek-aspek tersebut menjadi acuan 

untuk melihat individu memiliki kepercayaan diri yang baik dengan melihat setiap 

indikator. 

 

 
60Peter Lauster, Tes Kepribadian, Terjemahan Oleh Gulo, 14.  
61Peter Lauster, Tes Kepribadian, Terjemahan Oleh Gulo, h. 15.  
62Peter Lauster, Tes Kepribadian, Terjemahan Oleh Gulo, h. 15. 
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C. Deskripsi Konseptual Efikasi Diri 

1. Pengertian Efikasi Diri Menurut Ahli 

Efikasi diri secara sederhana dimaknai dengan kepercayaan diri seseorang 

dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, berikut ini akan dijelaskan pengertian 

efikasi diri dari beberapa ahli yaitu: 

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia  

Efikasi diri adalah kepercayaan diri yang tercermin berdasarkan perilaku 

yang dihasilkan.63  

b. Albert Bandura 

Efikasi diri adalah suatu keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap 

kemampuan diri yang ada pada dirinya untuk melakukan sesuatu. Efikasi diri juga 

merupakan sebuah bentuk kepercayaan diri seseorang dalam melakukan berbagai hal 

salah satunya yaitu ketika seorang mahasiswa hendak tampil di depan publik, maka 

mahasiswa tersebut harus memiliki keyakinan dan kepercayaan diri agar dapat 

tampil dengan baik dan maksimal.64 

c. Patton Patricia 

Patton efikasi diri adalah keyakinan terhadap diri sendiri dengan penuh 

optimisme serta harapan untuk dapat memecahkan masalah tanpa rasa putus asa. 

Ketika individu dihadapkan pada stres yang akan timbul maka efikasi dirinya 

meyakinkan akan terjadinya reaksi terhadap suatu situasi antara reaksi emosi dan 

 
63Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V. 
64A. Bandura, Self-Efficacy The Exercise of Control (US: New York. 1997), h. 34.  
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usahanya dalam menghadapi kesukaran. Efikasi diri yang dimiliki individu itu dapat 

membuat individu mampu untuk menghadapi berbagai situasi.65 

d. Alwisol dan Bandura 

Efikasi diri adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat 

berfungsi dalam situasi tertentu. Efikasi diri berhubungan dengan keyakinan bahwa 

diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan. Menurut bandura, 

self efficacy ini merupakan keyakinan diri (sikap percaya diri) terhadap kemampuan 

sendiri untuk menampilkan tingkah laku yang akan mengarahkan kepada hasil yang 

diharapkan.66 

e. Corsini 

Efikasi diri merupakan keyakinan individu akan kemampuannya dalam 

mengontrol perilaku dan tuntutan lingkungan sehingga memperoleh hasil sesuai 

yang diharapkan. Efikasi diri berhubungan dengan keyakinan seseorang bahwa 

individu dapat mengontol diri, motivasi, kognitif, afeksi dan lingkungan sosial. 

Efikasi diri berpengaruh pada perasaan, pikiran, dan tindakan seseorang dalam upaya 

mencapai tujuan.67  

Efikasi diri adalah kepercayaan diri seseorang yang bertujuan agar mampu 

mengaktualisasikan diri seseorang di depan umum, baik dalam menyampaikan 

pesan-pesan atau informasi maupun dalam hal yang lain. 

Efikasi diri pada dasarnya mengacu pada kepercayaan diri, penjelasan di atas 

calon peneliti memahami bahwa efikasi diri adalah upaya persepsi diri dalam 

 
65Patton Patricia, IQ Kecerdasan Emosional Jalan Menuju Kebahagiaan dan Kesejahteraan 

(Jakarta: Delapratasa Publisher, 2017), h. 168.   
66Syamsul Yusuf & Achmad Juantika Nurikhsan, Teori Kepribadian (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 133.   
67Corsini, R.J, Encyclopedia of Psychology (No. 2, Vol.3, New York: Jhon Wiley andSsons. 

1994), h. 364.    
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mengaktualisasikan kemampuan dalam diri. Secara sederhana, efikasi diri mengacu 

pada kemampuan atau sikap percaya diri terhadap tingkah laku yang akan merujuk 

pada pengimlementasian dalam kehidupan. 

Efikasi diri adalah upaya individu dalam memecahkan masalah seperti kurang 

percaya diri ketika menyampaikan informasi di depan umum dengan penuh 

keyakinan optimisme. 

Secara praktis sefikasi diri merujuk kepada bagaimana seseorang mampu 

mengontorol diri serta mengimplementasikan hal tersebut dalam kehidupan sehari-

hari agar tidak tercipta perilaku yang cenderung takut dalam mengembangkan 

potensi yang telah diberikan Allah swt. 

2. Efikasi Diri Perspektif Al-Qur’an 

Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia memiliki segala macam solusi 

dalam kehidupan manusia. Al-Qur’an adalah firman Allah swt., yang diwahyukan 

kepada Rasulullah saw., melalui malaikat Jibril. Al-Qur’an diawal dengan surah Al 

Fatiha dan diakhiri dengan surat An Nas.  

Al-Qur’an telah menegaskan bahwa setiap manusia akan mampu menghadapi 

peristiwa apapun yang terjadi, karena Allah swt., berjanji bahwa Allah swt., tidak 

akan membebani seseorang melaikan dengan sesuatu yang sesuai dengan 

kemampuannya. Secara sederhana, Al-Qur’an menggambarkan bahwa setiap 

manusia telah diberikan sesuai dengan porsi masing-masing. Mulai dari pekerjaan, 

kehidupan, dan tantangan hidup atau cobaan yang dihadapi. Termasuk dalam 

persoalan diri secara pribadi seperti rasa takut, cemas, was-was serta sikap-sikap 

yang mengacu pada diri secara pribadi telah Allah swt., menggambarkan dalam Al-

Qur’an. Allah swt., menjelaskan dalam QS. Al Baqarah/2: 286 
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ينَاأ أَ لَا ي كَل  ف    ذۡناأَ إ ن نَّس  هَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗۡ ربَّـَنَا لَا ت ـؤَاخ  نَاُۚ ٱللََّّ  نَـفۡسًا إ لاَّ و سۡعَهَاُۚ لَۡاَ مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيـۡ
ۡ
وۡ أَخۡطأَ

نَاأ إ صۡر  م لۡ عَلَيـۡ   عَنَّا   وَٱعۡف    ب ه ۦۖۡ  لنََا   طاَقَةَ   لَا   مَا  نَاتَ َم  لۡ   وَلَا   ربَّـَنَا  قَـبۡل نَاُۚ   م ن  ٱلَّذ ينَ   عَلَى  حَْلَۡتَه  ۥ  كَمَا  اربَّـَنَا وَلَا تََۡ
نَاأُۚ  لنََا وَٱغۡف رۡ  نَا  أنَتَ  وَٱرۡحَْۡ ف ر ينَ  ٱلۡقَوۡم    عَلَى فَٱنص رۡناَ  مَوۡلىَـٓ     ٱلۡكَٓ

Terjemahnya:  

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat 
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana 
Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami 
memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. 
Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".68 

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah swt., tidak akan membebani 

dengan sesuatu yang berada di luar kemampuannya. Maka timbul keyakinan bahwa 

apapun yang terjadi, maka seseorang akan mampu menghadapinya. Ayat ini 

mengisyaratkan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan sebagai bekal untuk 

menjani kehidupan ini, maka setiap manusia hendak meyakini bahwa banyak 

kemampuan yang telah dimiliki menjadi potensi sebagai modal untuk kesuksesan. 

Allah swt., tidak membebani manusia di atas kemampuannya, setiap manusia 

mendapat pahala atas segala perbuatan baiknya, dan mendapat siksa atas segala 

perbuatan buruk, ucapkanlah kalimat itu dalam setiap doamu, bermakna, janganlah 

engkau siksa kami Ya Allah swt., atas segala kelalaian kami dan kesalahan kami, dan 

janganlah engkau bebankan kepada kami beban-beban yang berat, yang kami tidak 

mampu melaksanakannya, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang 

 
68Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 49.  
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sebelum kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami beban dan cobaan yang kami 

tidak mampu memikulnya.69 

Setiap manusia telah diberi ujian sesuai dengan kemampuannya dalam 

menerima dan menghadapi. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap masalah baik 

dalam diri maupun lingkungan sekitar pasti bisa diatasi karena besar kecilnya 

permasalahan disesuaikan dengan kemampuan setiap individu. Hal tersebut menjadi 

bukti bahwa Allah swt., menganjurkan kepada setiap manusia agar selalu berfikir 

positif dan yakin akan kemampuan pada setiap diri untuk mengatasi segala 

permasalahan dalam kehidupan. 

3. Karakteristik Efikasi Diri 

Secara garis besar, efikasi diri terdari atas dua bentuk yaitu efikasi diri yang 

tinggi dan efikasi diri yang rendah. Dalam mengerjakan suatu tugas, individu yang 

memiliki efikasi diri yang tinggi akan cenderung memiliki terlibat langsung. 

Sedangkan individu yang memiliki efikasi diri yang rendah cenderung menghindari 

tugas tersebut. 

Individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi cenderung mengerjakan suatu 

tugas tertentu, sekalipun tugas-tugas tersebut merupakan tugas yang sulit. Mereka 

tidak memandang tugas sebagai suatu ancaman yang harus dihindari. Selain itu, 

individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi cenderung mengembangkan minat 

intrinsik dan ketertarikan yang mendalam terhadap suatu aktivitas, mengembangkan 

tujuan, dan berkomitmen dalam mencapai tujuan tersebut. Individu tersebut 

cenderung meningkatkan usaha dalam mencegah kegagalan yang mungkin terjadi. 

 
69Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Shafwatut Tafãsir: Tafsir-Tafsir Pilihan, terj. 

KH.Yasin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 384. 
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Sehingga, dalam melaksanakan sesuatu individu tersebut mendapatkan efikasi diri 

setelah mengalami kegagalan tersebut.70 

Karakteristik individu yang memiliki efikasi yang tinggi cenderung mampu 

mengontrol diri ketika dihadapkan pada sebuah persoalan. Hal tersebut karena 

individu tersebut memiliki efikasi yang tinggi sehingga mampu mengontrol diri 

ketika memperoleh sebuah masalah. Individu yang memiliki efikasi diri tinggi 

menganggap kegagalan sebagai akibat dari kurangnya usaha yang keras, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

Sedangkan individu yang memiliki efikasi diri yang rendah adalah individu 

yang merasa tidak berdaya, cepat sedih, apatis, cemas, menjauhkan diri dari tugas-

tugas yang sulit, cepat menyerah saat menghadapi rintangan, aspirasi yang rendah 

dan komitmen yang lemah terhadap tujuan yang ingin dicapai, dalam situasi sulit 

cenderung akan memikirkan kekurangan mereka, beratnya tugas tersebut, dan 

konsekuensi kegagalan, serta lambat untuk memulihkan kembali perasaan setelah 

mengalami kegagalan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka efikasi diri yang tinggi dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Dapat menangani secara efektif situasi yang mereka hadapi.  

b. Yakin terhadap kesuksesan dalam mengatasi rintangan. 

c. Ancaman dipandang sebagai suatu tantangan yang tidak perlu dihindari. 

d. Gigih dalam usaha.  

e. Percaya pada kemampuan diri yang dimiliki.  

f. Hanya sedikit yang menampakkan keraguan.  

 
70A. Bandura, Self-Efficacy The Exercise of Control, h. 35.  
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g. Suka mencari situasi baru. 

Sedangkan individu yang memiliki efikasi diri yang rendah dapt 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Lamban dalam membenahi atau mengembalikan efikasi diri ketika menghadapi 

kegagalan.  

b. Tidak yakin dapat menghadapi rintangan.  

c. Ancaman dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari.  

d. Mengurangi usaha dan cepat menyerah.  

e. Ragu pada kemampuan diri yang dimiliki.  

f. Tidak suka mencari situasi baru.  

g. Aspirasi dan komitmen pada tugas lemah. 

 Oleh karena itu, efikasi diri yang tinggi dan rendah cenderung memiliki 

perbedaan yang signifikan. Secara sederhana individu yang memiliki efikasi diri 

yang tinggi lebih mendukung sikap percaya diri dalam mengerjakan sesuatu serta 

ketika diperhadapan dengan masalah maka individu tersebut mampu mengontrol 

diri. Berbeda dengan individu yang memiliki efikasi diri yang rendah, cenderung 

memiliki sikap percaya diri yang rendah serta menghindari masalah-masalah yang 

memungkinkan terjadi sebelum dilakukan. 

4. Aspek-Aspek dan Indikator Efikasi Diri 

Perbedaan efikasi diri pada setiap individu terletak pada tiga dimensi yang 

menjadi acuan dalam mengukur tingkat efikasi diri seseorang. Menurut Bandura ada 

tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam efikasi diri, aspek-aspek tersebut yaitu 

sebagai berikut: 
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a. Aspek Level (Tingkat Kesulitan) dan Indikator 

Setiap individu memiliki sikap yang berbeda dalam menyelesaikan setiap 

tugas yang diberikan. Kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas sesuai 

dengan tingkat kesulitan yang diberikan. Individu dengan efikasi diri tinggi akan 

mempunyai keyakinan yang tinggi tentang kemampuan dalam melakukan suatu 

tugas yang diberikan. Begitu juga sebaliknya, dengan individu yang memiliki efikasi 

diri yang rendah maka akan memiliki keyakinan yang rendah dalam melakukan tugas 

yang diberikan. Berdasarkan aspek tersebut diperoleh indikator efikasi diri pada 

aspek level (tingkat kesulitan) yaitu mampu menyelesaikan tugas tertentu, mampu 

memotivasi diri untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan 

tugas.71 

Berdasarkan penjelasan tersebut efikasi diri yang tinggi pada diri individu 

sangat berpengaruh dalam melihat keberhasilan melakukan sesuatu. Maka dengan 

efikasi diri yang baik pada diri individu maka akan menghasilkan dampak yang baik 

dengan dukungan indikator-indikator yang diperoleh. 

b. Aspek Generality (Keluasaan) dan Indikator 

Generalitas atau generality adalah hal yang berkaitan dengan cakupan luas 

pada bidang tingkah laku. Individu merasa yakin pada kemampuan yang dimiliki. 

Individu akan merasa yakin terhadap kemampuan pada diri setiap permasalahan 

yang dihadapi. Pada aspek ini kekuatan dari efikasi diri ketika individu berhadapan 

dengan permasalahan sangat dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan efikasi diri yang 

baik pada diri individu maka akan memiliki keyakinan yang kuat berupa tekun dalam 

melakukan usaha walaupun dihadapkan pada permasalahan-permasalahan. Maka 

 
71A. Bandura, Self-Efficacy The Exercise of Control, h. 42. 



57 

 

aspek ini mencakup pada derajat kemantapan individu terhadap keyakinan. 

Berdasarkan aspek tersebut diperoleh indikator efikasi diri pada aspek Generality 

(Keluasaan) yaitu mampu bertindak kreatif dan inovatif, mampu menyelesaikan 

permasalahan diberbagai situasi.72 

Berdasarkan penjelasan tersebut aspek generalitas atau generality adalah 

cakupan pada bidang tingkah laku yang mampu melihat diri inidividu jika memiliki 

efikasi diri yang baik, karena individu tersebut akan berusaha yakin pada setiap 

aktifitas yang dilakukan walau dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang 

didukung oleh indikator-indikator yang diperoleh. 

c. Aspek Strength (Kekuatan Keyakinan) dan Indikator 

Kekuatan keyakinan atau strenght berkaitan dengan kekuatan pada 

keyakinan individu atas kemampuannya. Pada aspek ini diharapkan individu mampu 

mendorong untuk gigih dalam berupaya mencapai tujuan, walaupun belum memiliki 

pengalaman-pengalaman yang menunjang. Begitu juga sebaliknya, individu dengan 

keraguan yang besar maka akan mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman 

yang tidak menunjang. Aspek ini mengacu pada variasi situasi dimana penilaian 

tentang efikasi diri dapat diterapkan. Seseorang dapat menilai dirinya memiliki 

efikasi pada banyak aktivitas atau pada aktivitas tertentu saja. Oleh karena itu 

semakin banyak efikasi diri yang dapat diterapkan pada berbagai kondisi, maka 

semakin tinggi efikasi diri seseorang. Berdasarkan aspek tersebut diperoleh indikator 

efikasi diri pada aspek strength (kekuatan keyakinan) yaitu mempu berusaha dengan 

keras, gigih, dan tekun, mampu bertahan menghadapi hambatan dan kesulitan.73 

 
72A. Bandura, Self-Efficacy The Exercise of Control, h. 43. 
73A. Bandura, Self-Efficacy The Exercise of Control, h. 43. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut aspek atau dimensi pada efikasi diri menjadi 

landasan dalam melihat tingkat efikasi diri yang dimiliki seseorang. Dengan merujuk 

pada aspek tiga tersebut level, generality, dan stranght yang diperoleh indikator-

indikator setiap aspek maka diharapkan mampu menjadi dasar pengukuran efikasi 

diri pada setiap individu. 

D. Landasan Teori Belajar Psikologi dengan Penelitian 

1. Teori Belajar Albert Bandura 

Albert Bandura adalah salah satu arsitek utama teori kognitif sosial. Dia 

mengatakan bahwa ketika murid belajar, mereka dapat merepresentasikan atau 

mentransformasi pengalaman mereka secara kognitif. Ingat bahwa dalam 

pengkondisian operan, hubungan terjadi hanya antara pengalaman lingkungan 

dengan perilaku. Dalam teori ini Bandura mengembangkan model determinisme 

resiprokal yang terdiri dari tiga unsur utama: perilaku, person kognitif, dan 

lingkungan. Ketiga unsur utama ini yang menjadi faktor utama dalam teori Bandura 

ini.74 

Hubungan teori belajar Albert Bandura dengan penelitian ini adalah konsep 

dari tiga unsur utama dalam teori belajar yaitu person, kognitif, dan lingkungan 

mampu dilihat pada pelaksanaan muhadarah dalam melahirkan rasa percaya diri 

melalui efikasi diri. Maka individu dengan kemampuan tampil depan umum akan 

melahirkan rasa percaya diri yang matang.  

Oleh karena itu, teori ini sejalan dengan implementasi kegiatan muhadarah 

dalam meningkatkan kepercayaan diri melalui efikasi diri santri, dengan pemberian 

 
74John W. Santrock, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2008), h. 268.  



59 

 

perilaku contoh dalam kegiatan tersebut, maka setiap individu atau santri akan 

memberikan respon yang baik dalam menyampaikan pesan-pesan agama. 

2. Teori Belajar Ivan Pavlov 

Teori ini dikenal dengan istilah pengkondisian klasik (classical conditioning). 

Pengkondisian klasik adalah tipe pembelajaran dimana suatu organisme belajar 

untuk mengaitkan atau mengasosiasian stimuli. Dalam pengkondisian klasik, 

stimulus netral (seperti melihat seseorang) diasosiasikan dengan stimulus yang 

bermakna (seperti makanan) dan menimbulkan kapasitas untuk mengeluarkan 

respons yang sama. Teori eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov adalah pemberikan 

makanan pada hewan berupa anjing, dengan mengganti stimulus alami dengan 

stimulus yang tepat.75 

Teori Pavlov dan teori Albert Bandura mampu disatukan untuk melihat rasa 

percaya diri, karena pada teori Pavlov menunjukkan bahwa pembiasaan dalam 

melakukan sesuatu akan melatih individu dalam melahirkan rasa percaya diri yang 

baik. Pembiasaan yang dilakukan dalam kegiatan muhadarah maka akan melahirkan 

rasa percaya diri yang baik dengan dukungan efikasi diri berupa kemampuan santri 

ketika tampil depan umum. 

E. Kerangka Berpikir 

Pelaksanaan kegiatan muhadarah adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler 

kepesantrenan yang wajib diikuti oleh seluruh santri dan santriwati di Pesantren 

Sultan Hasanuddin Gowa. Muhadarah adalah kegiatan ekstrakurikuler kepesantrenan 

 
75John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, h. 284.  
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yang bertujuan untuk melatih kepercayaan diri dalam mengaktualisasikan 

kemampuan santri ketika menyiarkan agama depan umum. 

Berdasarkan hasil observasi, belakangan ini seiring perkembangan zaman 

tantangan yang dihadapi santri dan santriwati adalah menurunnya kemampuan 

dalam menjalankan tugas kegiatan muhadarah karena kurangnya rasa percaya diri 

pada saat menyampaikan depan umum menjadi alasan utama peneliti mengangkat 

judul penelitian ini. Menurunnya kualitas tersebut kemungkinan dipengaruhi 

kurangnya motivasi dan dorongan yang matang pada diri individu tersebut sehingga 

kegiatan muhadarah tidak terlaksana dengan maksimal. 

Kegiatan pelaksanaan muhadarah akan terlaksana dengan baik jika santri 

memiliki kepercayaan diri yang matang. Kepercayaan diri yang matang akan mampu 

membantu santri dalam mengaktualisasikan kemampuan diri atau bisa disebut 

dengan efikasi diri. Efikasi diri santri dapat terlaksana jika rasa percaya diri muncul 

dengan maksimal pada diri individu. Kepercayaan diri adalah faktor yang akan 

menunjang keberhasilan santri dalam mengaktualisasikan kemampuan diri pada 

kegiatan muhadarah. Dalam hal ini rasa percaya diri, keterampilan, motivasi dan 

dukungan, dan tauladan adalah hal yang penting dalam menggapai kemampuan 

santri menjalankan kegiatan muhadarah.  

Berdasarkan landasan teoretis penelitian ini, peneliti memformulasikan 

kerangka konseptual penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santri Aliah Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa 

Pelaksanaan Muhadarah Santri: 
1. Tampil depan umum 
2. Pengamatan 
3. Berwibawa 
4. Komunikasi 
5. Berbahasa 
6. Kepemimpinan 
7. Bertanggung jawab 
8. Sosial 
9. Sosial 
10. Kemandirian 
11. Kedisiplinan 
12. Pengalaman 

Efikasi Diri: 
1. Mampu menyelesaikan tugas tertentu 
2. Mampu memotivasi diri untuk 

melakukan tindakan yang diperlukan 
dalam menyelesaikan tugas 

3. Mampu berusaha dengan keras, gigih, 
dan tekun 

4. Mampu bertahan menghadapi 
hambatan dan kesulitan 

5. Mampu bertindak kreatif dan inovatif 
6. Mampu menyelesaikan permasalahan 

diberbagai situasi 

Kepercayaan Diri: 
1. Santri mampu melahirkan sikap 

percaya diri 
2. Santri memperoleh dukungan 

dalam meningkatkan percaya diri 
3. Santri mampu mengaktualisasikan 

kemampuan yang dimiliki 
4. Santri dengan pandangan yang 

kuat berupa gagasan, ide, dan 
pendapat tampil depan umum 

5. Santri memperoleh sikap dukungan 
kreatif dalam mempertimbangkan 
kondisi 

6. Santri mampu fokus pada setiap 
aktifitas yang dilakukan 

7. Santri bertanggung jawab 
melaksanakan tugas yang diberikan 

8. Santri mampu berpandangan secara 
baik dan rasional 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan model penelitian Ex 

Post Facto. Penelitian dengan metode ex post facto merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan melihat adanya reaksi perubahan dari peristiwa yang telah terjadi. 

Menurut Sukardi dalam Andi Ibrahim menjalaskan bahwa penelitian ex post facto 

merupakan penelitian variabel-variabel bebas mulai terjadi ketika penelitian dengan 

pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian.76 Singkatnya, penelitian ex post 

facto merupakan penelitian yang datanya telah berlangsung sebelumnya. Oleh 

karena itu, peneliti memilih penelitian ex post facto dengan tujuan agar mengetahui 

pengaruh percobaan/ perlakuan terhadap subjek penelitian yang dipilih.   

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang peneliti pilih berlokasi di Pattunggalengang Limbung 

Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan tepatnya di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa. 

Pertimbangan dari pemilihan lokasi ini adalah didasarkan pada mudahnya akses 

dalam mencari sumber data informasi yang hendak diperoleh. Selain itu, pemilihan 

lokasi penelitian ini didasari karena peneliti saat ini mendapat kepercayaan menjadi 

salah satu tenaga pendidik serta dewan pembina di Pesantren Sultan Hasanuddin 

Gowa, sehingga selain dijadikan sebagai lokasi penelitian peneliti juga berharap 

 
76Andi Ibrahim dkk, Metodologi Penelitian (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018), h. 34. 
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dengan pemilihan lokasi ini mampu menjadi bahan evaluasi baik bagi santri, dewan 

pembina, dan para Ustaz/Ustazah di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan sebagai berikut: 

1. Pendekatan  Penelitian Positivistik 

Pendekatan positivistik merupakan pendekatan dalam sebuah penelitian 

kuantitatif yang mampu menjangkau sebuah data dengan dibuktikan secara empirik 

(nyata) menurut hasil pengalaman atau penelitian lapangan. 

2.  Pendekatan Studi berupa Pedagogik  

Pendekatan studi berupa pedagogik adalah pendekatan keilmuan atau biasa 

disebut pendekatan studi yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah penelitian 

serta mampu membantu peneliti dalam mendapatkan teori dari pakar. Sehingga 

peneliti mengambil pendekatan studi berupa pedagogik agar mampu memberikan 

penjelasan perspektif keilmuan dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada 

pengaruh pelaksanaan muhadarah terhadap efikasi diri dan kepercayaan diri santri di 

Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa. 

C. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.77 

 
77Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Kuantitaif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan 

Penelitian Pendidikan), h. 61.  
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Variabel bebas atau yang biasa disebut variabel independen adalah 

variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat (dependen). Variabel terikat atau yang biasa disebut variabel 

dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang akan dianalisa, yaitu: 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas (independen variabel) adalah pelaksanaan muhadarah. 

Variabel ini dilambangkan dengan “X”. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependen variabel) pada penelitian ini yaitu kepercayaan 

diri dilambangkan dengan “Y”. 

c. Variabel Moderator 

Variabel moderator pada penelitian ini yaitu efikasi diri dilambangkan 

dengan “Z”    

2. Desain Penelitian  

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma ganda dengan 

dua variabel dependen. Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

X Y 

Z 
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Keterangan: 

X: Pelaksanaan Muhadarah 

Y: Kepercayaan Diri 

Z: Efikasi Diri 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan 

wilayah inferensi/generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang 

akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti.78 Populasi merupakan kumpulan dari 

sejumlah elemen, berupa individu, keluarga, rumah tangga, kelompok sosial, kelas, 

organisasi, dan lain-lain.79 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memahami bahwa populasi adalah 

sekumpulan yang akan peneliti jadikan sebagai objek penelitian secara umum. 

Selanjutnya, populasi yang akan peneliti lakukan adalah seluruh santri Aliah di 

Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa.  

Table 3.1 
Populasi Santri dan Santriwati MA Aliyah di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa. 

Santri Aliah Santri Santriwati Jumlah 

Kelas X 33 64 98 

Kelas XI 29 52 81 

Kelas XII 28 36 64 

Jumlah  90 152 242 

Sumber Data: Ruang tata usaha di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa 

 
78Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Kuantitaif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan 

Penelitian Pendidikan), h. 145. 
79Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan Cet. 2, (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2017), h. 84. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.80 Berdasarkan pengertian ini, peneliti menyimpulkan bahwa sampel 

merupakan objek yang akan diteliti dengan mengambil beberapa jumlah dari 

populasi. Dengan kata lain, sampel merupakan objek penelitian yang diambil dari 

beberapa jumlah populasi dengan mempertimbangkan bahwa objek yang diteliti 

hendaknya mewakili secara baik representatif  betul-betul mewakili dengan objek 

yang lain.  

Jenis sampel yang peneliti pilih adalah purposive sampling (pengambilan 

sampel berdasarkan tujuan tertentu), pengambil jenis sampel ini diharapkan mampu 

membantu peneliti dalam menemukan fakta lapangan berdasarkan titik fokus pada 

santri.81  

Sampel dalam penelitian ini adalah santri aliah di Pesantren Sultan 

Hasanudin Gowa. Penarikan sampel berdasarkan tujuan tertentu (purposive 

sampling) dengan titik fokus ditujukan kepada santri aliah. 

Tabel 3.2 Keadaan Sampel. 

No Sampel Jumlah Peserta 

Didik 

1.  
Seluruh santri aliah Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa 

90 

Jumlah peserta didik:                                                     90 

Sumber Data: Ruang tata usaha di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa. 

 
80Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Kuantitaif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan 

Penelitian Pendidikan), h. 146. 
81Sulaiman Saat & Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian (Gowa: Pusaka Almaida, 

2019), h. 79.  
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah tahapan yang penting dalam sebuah 

peneilitian kuantitatif. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data melalui dua 

metode, yaitu kuesioner dan dokumentasi. Pada pengumpulan data berdasarkan 

variabel-variabel dalam penelitian ini ada tiga, yaitu varibel X (Pelaksanaan 

Muhadarah), Variabel Y (Kepercayaan Diri), dan variabel Z (Efikasi Diri). Ketiga 

varibel tersebut menggunakan metode pengumpulan data kuesioner angket, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kuesioner (angket)  

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpalan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.82  

Berdasarkan penjelasan tersebut pengumpulan data berupa kuesioner angket 

pada variabel-variabel dalam penelitian ini ada tiga, yaitu varibel X (Pelaksanaan 

Muhadarah), Variabel Y (Kepercayaan Diri), dan variabel Z (Efikasi Diri). Ketiga 

varibel tersebut menggunakan metode pengumpulan data kuesioner angket, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Muhadarah 

Pada variabel pelaksanaan muhadarah dalam penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan data berupa kuesione angket. Penyebaran kuesioner angket 

diharapkan mampu memudahkan peneliti dalam memperoleh data-data dilapangan. 

 
82Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Kuantitaif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan 

Penelitian Pendidikan), h. 234. 
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Oleh karena itu, terlebih dahulu menjabarkan kisi-kisi instrumen angket pada 

variabel pelaksanaan muhadarah dan instrumen angket sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Angket Pelaksanaan Muhadarah 

Aspek Indikator 
Item 

favorable 
Item 

unfavorable Total 

Mentalitas 
 

 

Tampil depan Umum 1 - 1 

Pengamatan  2 1 

Berwibawa 3 - 1 

Keterampilan 

Komunikasi 4 5 2 

Berbahasa 6 - 1 

Kepemimpinan - 7 1 

Religi 

Bertanggung Jawab 8 - 1 

Sosial - 9 1 

Kemandirian 10 11 2 

Kedisiplinan 12 - 1 

Pengalaman 13,14 - 2 

      
Total 

9 5 14 

Skala tersebut terdiri dari 9 pernyataan positif dan 5 pernyataan negatif. 

Sehingga total pernyataan dari muhadarah adalah 14 buah pernyataan. Adapun 

instrumen angket penelitian pada variabel pelaksanaan muhadarah yaitu: 
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Tabel 3.4 Instrumen Angket Pelaksanaan Muhadarah 

No Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1.  
Pada pelaksanaan muhadarah saya mampu 

menyampaikan ide, gagasan, pandangan depan 

umum dengan baik. 

    

2. 
Saya tidak memperoleh materi keagamaan dengan 

baik pada Kegiatan pelaksanaan muhadarah. 

    

3. 
Saya merasakan kegiatan muhadarah mampu 

menambah wawasan keagamaan saya dengan baik. 

    

4. 
Pelaksanaan muhadarah melatih saya mampu 

menyampaikan pesan-pesan agama. 

    

5. 
Setelah melaksanakan muhadarah saya mengalami 

penurunan kualitas komunikasi depan umum. 

    

6. 
Dengan mengikuti pelaksanaan muhadarah saya 

memperoleh pengetahuan berbahasa dengan baik. 

    

7. 
Saya tidak amanah melaksanakan tugas 

muhadarah. 

    

8. 

Pelaksanaan muhadarah mendorong saya mampu 

bersikap bertanggung jawab untuk melaksanakan 

tugas. 

    

9 
Pelaksanaan muhadarah memberikan kesan yang 

buruk sehingga sulit untuk fokus.  

    

10. 
Kegiatan pelaksanaan muhadarah memberi ruang 

yang baik dalam memperoleh materi keagamaan 

secara mandiri. 

    

11. 
Saya tidak memperoleh motivasi kemandirian 

dalam pelaksanaan muhadarah. 

    

12. 

Kegiatan muhadarah mampu mendorong saya 

lebih disiplin dalam melaksanakan tugas. 

 

    

13. 
Pelaksanaan muhadarah mampu meningkatkan 

minat saya menyiarkan agama. 

    

14. 
Saya bersemangat mengikuti kegiatan muhadarah 
sampai selesai. 
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b. Kepercayaan Diri 

Pada variabel kepercayaan diri dalam penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data berupa kuesione angket. Penyebaran kuesioner angket diharapkan 

mampu memudahkan peneliti dalam memperoleh data-data dilapangan. Oleh karena 

itu, terlebih dahulu menjabarkan kisi-kisi instrumen angket pada variabel 

pelaksanaan muhadarah dan instrumen angket sebagai berikut: 

Tabel. 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Angket Kepercayaan Diri 

Aspek Indikator 
Item 
favorabe 

Item 
unfavorab
le Total 

Keyakinan 

akan 

Kemampuan 

Diri. 

 

Santri mampu melahirkan sikap 

percaya diri. 

 
1 - 1 

Santri memperoleh dukungan dalam 

meningkatkan percaya diri . 

 2 - 1 

Optimis. 

 

Santri mampu mengaktualisasikan 

kemampuan yang dimiliki. 

 
- 3 1 

Santri dengan pandangan yang kuat 

berupa gagasan, ide, dan pendapat 

tampil depan umum. 

 

- 4 1 

Objektif. 

 

Santri memperoleh sikap dukungan 

kreatif dalam mempertimbangkan 

kondisi. 

 

5 - 1 

Bertanggung 

Jawab. 

Santri mampu fokus pada setiap 

aktifitas yang dilakukan. 

 
6 - 1 
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Santri bertanggung jawab 

melaksanaan tugas yang diberikan. 

 
7 - 1 

Rasional. 

Santri mampu berpandangan secara 

baik dan rasional. 

 
8 - 1 

Total 6 2 8 

Skala tersebut terdiri dari 6 pernyataan positif dan 2 pernyataan negatif. 

Sehingga total pernyataan dari kepercayaan diri adalah 8 buah pernyataan. Adapun 

instrumen angket penelitian pada variabel kepercayaan diri yaitu: 

Tabel 3.6 Instumen Angket Kepercayaan Diri 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS ST TS TST 

1. 
Saya mampu melahirkan sikap percaya diri, 

setelah melaksanakan kegiatan muhadarah. 

    

2. 
Setelah mengikuti kegiatan pelaksanaan 

muhadarah saya merasa percaya diri meningkat. 

    

3. 

Pelaksanaan muhadarah tidak mampu 

memberikan kontribusi dalam 

mengaktualisasikan potensi pada diri saya. 

    

4. 

Setelah mengikuti kegiatan pelaksanaan 

muhadarah saya tidak meperoleh dukungan sikap 

optimis yang kuat dalam melakukan sesuatu. 

    

5. 

Saya memperoleh sikap dukungan kreatif dalam 

mempertimbangkan sesuatu setelah 

melaksanakan kegiatan muhadarah. 

    

6. 
Saya mampu mampu fokus dan terarah dalam 

mengikuti kegiatan muhadarah. 

    

7. 
Saya mampu melaksanaan tugas yang diberikan 

dalam kegiatan muhadarah. 

    

8. 
Saya mampu menyampaikan ide, gagasan, dan 
pendapat  secara baik dan maksimal melalui 
kegiatan muhadarah. 
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c. Efikasi Diri 

Pada variabel efikasi diri dalam penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data berupa kuesione angket. Penyebaran kuesioner angket diharapkan 

mampu memudahkan peneliti dalam memperoleh data-data dilapangan. Oleh karena 

itu, terlebih dahulu menjabarkan kisi-kisi instrumen angket pada variabel efikasi diri 

dan instrumen angket sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Kisi-Kisi Instrumen Angket Efikasi Diri 

Aspek Indikator 
Item 
favorable 

Item 
unfavorable Total 

Level 
(tingkat 

kesulitan), 

Mampu  menyelesaikan tugas 

tertentu 
1 - 1 

Mampu memotivasi diri untuk 

melakukan tindakan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan 

tugas 

- 2 1 

Strength 
(kekuatan 
keyakinan) 

Mampu berusaha dengan keras, 

gigih dan tekun 
3 - 1 

Mampu bertahan menghadapi 

hambatan dan kesulitan 
- 4 1 

Generality 
(generalitas) 

Mampu bertindak kreatif dan 

inovatif 
5,6 - 2 

Mampu menyelesaikan 

permasalahan diberbagai situasi 
8 7 2 

Total 5 3 8 
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Skala tersebut terdiri dari 5 pernyataan positif dan 3 pernyataan negatif. 

Sehingga total pernyataan dari efikasi diri adalah 8 buah pernyataan. Adapun 

instrument angket penelitian pada variabel efikasi diri yaitu: 

Tabel 3.8 Instrumen Angket Efikasi Diri 

No. Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

SS ST TS TST 

 

1. 
Saya mampu menyelesaikan segala bentuk tugas 

yang diberikan pada pelaksanaan muhadarah. 

    

2. 
Saya tidak dapat memperoleh dorongan motovasi 

pada saat pelaksanaan muhadarah. 

    

 

3. 
Saya yakin terhadap kesuksesan dalam 

mengatasi rintangan pada kegiatan muhadarah. 

    

4. 
Saya merasa tugas adalah sebuah ancaman yang 

buruk pada pelaksanaan muhadarah. 

    

5. 
Saya merasa bersemangat setelah mengikuti 

kegiatan muhadarah. 

    

6. 

Saya mampu bersikap kreatif dan melahirkan ide 

yang cemerlang setelah mengikuti kegiatan 

pelaksanaan muhadarah.  

    

7. 
Saya memperoleh sikap ragu setelah mengikuti 

kegiatan pelaksanaan muhadarah. 

    

8. 

Saya memperoleh semangat dalam 

menyampaikan pesan agama, bakat, minat lebih 

diasa dan meningkat kapan dan dimanapun pada 

pelaksanaan muhadarah. 

    

2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi 

merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan cara pengambilan 

gambar saat melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
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metode ini akan memudahkan dan membantu dalam mengabsahkan sebuah 

penelitian. Dokumentasi yang dimaksud berupa gambar atau foto kegiatan 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti, sehingga menjadi bukti yang kuat 

dan ilmiah karena terdapat gambar atau foto ketika peneliti melakukan penelitian 

dilapangan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut pada penelitian ini selain menggunakan 

instrumen angket, dukungan dokumentasi sebagai intrumen penelitian juga 

diperlukan. Dokumentasi bertujuan menggambarkan secara empirik kondisi 

penelitian. Selain itu, instrumen berupa dokumentasi juga bertujuan agar penelitian 

ini lebih akurat dan terpercaya karena ada bukti berupa gambar yang dilampirkan. 

Oleh karena itu, pengambilan gambar pada saat penelitian menjadi instrumen 

penelitian yang peneliti angkat. 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas  

Instrumen yang valid akan menghasilkan penelitian yang valid. Menurut 

Sugiyono, instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebagai contoh, meteran 

yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti, karena meteran 

memang alat untuk mengukur panjang. Meteran tersebut menjadi tidak valid jika 

digunakan untuk mengukur berat.83 Untuk mengetahui tingkat validitas suatu 

penelitian, sebelum instrumen digunakan dalam meneliti maka terlebih dahulu 

 
83Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Kuantitaif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan 

Penelitian Pendidikan), h. 206. 
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dilakukan uji coba validitas instrumen dengan menggunakan rumus product moment 

sebagai berikut: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑁 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)}{𝑁 ∑ 𝑦2 − (𝑁 ∑ 𝑦 )2}
 

 
 
Keterangan: 

X : Skor yang diperoleh dari seluruh item 

Y : Skor total yang diperoleh dari seluruh item 

∑𝑥  : Jumlah skor dalam distribusi x 

∑𝑦  : Jumlah skor dalam distribusi y 

∑𝑥^2   : Jumlah kuadrat dalam skor distribusi x 

∑𝑦^2   : Jumlah kuadrat dalam skor distribusi y 

𝑁  : Banyaknya responden 

Jika r tabel <r terhitung maka butir instrumen  dapat dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian merupakan suatu proses untuk mengetahui 

sejauh mana konsistensi instrumen penelitian yang digunakan. Menurut Sugiyono, 

instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.84 Alat ukur 

Panjang dari karet adalah salah satu contoh instrumen yang tidak reliabel/konsisten. 

Pengukuran reabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Cronbach Alpa. 

𝜶 =
𝑘

𝑘 − 1
X {1 −

∑ 𝑆𝑖2

𝑆𝑡2
} 

 
84Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Kuantitaif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan 

Penelitian Pendidikan), h. 207. 
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Keterangan: 

k : Jumlah item butir pernyataan 

∑ 𝑆𝑡2  : Jumlah varians responden 

Si2 : Variasi responden untuk item i 

Menentukan reliabelnya sebuah instrumen penelitian yang digunakan, maka 

disusunlah sebuah kriteria penentuan reliabelnya suatu instrumen penelitian sebagai 

berikut: 

a. Jika alpha > 0,60, maka instrumen peneliti dinyatakan reliabel. 

b. Jika alpha < 0,60, maka instrumen penelitian dinyatakan tidak reliabel. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Sebelum diadakan uji statistik, baik statistik deksriptif maupun statistik 

inferensial dengan menggunakan SmartPLS. Data dilapangan harus dioleh terlebih 

dahulu. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengolahan data adalah sebagai 

berikut: 

1. Editing  

Merupakan proses mengedit atau memeriksa seluruh daftar pertanyaan secara 

baik terhadap angket yang akan digunakan serta disebarkan kepada sampel 

penelitian. Tujuan yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan dalam 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada sampel penelitian. 

2. Skoring  

Merupakan pemberian skor terhadap butir-butir pertanyaan yang terdapat 

pada angket dengan memperlihatkan jenis data yang ada, sehingga tidak terjadi 

kesalahan terhadap butir pertanyaan yang tidak layak diberikan skor. 
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3. Tabulating 

Merupakan mentabulasikan data jawaban yang berhasil dikumpulkan dalam 

tabel yang telah disediakan sehingga terlihat jawaban yang satu dengan yang lain 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran frekuensi dalam setiap item yang peneliti 

lakukan.85 

Berdasarkan langkah-langkah pengolahan data di atas maka peneliti dapat 

mengetahui hal-hal yang mesti disiapkan dalam penelitian. Mulai dari tahap awal 

sampai kepada tahap penyusunan akhir. Sehingga menghasilkan sebuah penelitian 

yang baik serta berkualitas.  

2. Teknik Analisis Data  

Analisis data pada penelitian menggunakan dua teknik, yaitu teknik analisis 

statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan menggunakan SmartPLS 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui besar 

persentase jawaban angket dari responden dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
85Ahmad Karim Amirulloh, Skripsi Pengaruh Shalat Dhuha Berjama’ah Terhadap 

Kedisiplinan Siswa di MTs Tahdzibun-Nufus, (Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2018),h. 49. 

𝑃 =  
𝐹

𝑁
 𝑋 100% 
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Diketahui: 

F  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  = Number of cases (jumlah frekuensi/ banyaknya individu) 

P  = Angka Persentase86 

Ketentuan skala persentase yang digunakan adalah: 

100%  = Seluruhnya 

85% - 99% = Hampir seluruhnya 

68% - 84% = Sebagian besar 

51% - 67% = Lebih dari setengah 

50%  = Setengah 

34% - 49% = Hampir setengah 

17% - 33% = Sebagian kecil 

0%  = Tidak ada 

1) Menghitung Rentang Kelas, yakni data terbesar dikurang data terkecil 

 

 

Keterangan  

R : Rentang 

Xt : Data terbesar dalam kelompok 

Xr : Data terkecil dalam kelompok87 

2) Menghitung Panjang Kelas Interval 

 

 
86Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 

h. 43.  
87Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Kuantitaif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan 

Penelitian Pendidikan), h. 55.  

𝑅 =  𝑋𝑡 −  𝑋𝑟 

𝑃 =  
𝑅

𝐾
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Keterangan:  

P = Panjang kelas interval 

R = Rentang 

K= Banyaknya kelas88 

3) Rata-Rata (Mean) 

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

dibagi dengan jumlah nilai responden.89 Rumus rata-rata adalah: 

 

 

 

Keterangan:  

 X̅ =  Rata-rata untuk variabel 

fi =  Frekuensi untuk variabel 

Xi = Tanda kelas interval variabel90 

4) Standar Deviasi 

  

 

Keterangan: 

SD  = Standar Deviasi 

fi  = frekuensi untuk variabel 

xi  = tanda kelas interval variabel 

X̅  = Rata-rata 

n  = jumlah populasi91 

 
88Syarifuddin Siregar, Statistik Terapan untuk Penelitian (Cet. II, Jakarta: Gresindo, 2017), 

h. 24.  
89Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, h. 327. 
90M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok MateriStatistik  (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 72.  
91Nana Sudjana, Metoda Statistika  (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 97.  

�̅� =
∑ 𝑓𝑖. 𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑓𝑖
𝑘
𝑖=1

 

 

𝑆𝐷  = √
∑ 𝑓𝑖 (𝑥𝑖  − 𝑥) 

𝑛−1
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5) Persentase (%) Nilai Rata-Rata 

  

 

Keterangan: 

P = Angka persentase 

F = Frekuensi yang dicari persentasenya 

N = Jumlah responden92 

6) Kategorisasi 

Pengaruh pelaksanaan muhadarah (variabel X) terhadap kepercayaan diri 

(variabel Y) melalui efikasi diri (variabel Z) santri. Pada analisis deskriptif ini, 

penelitian menggunakan kategorisasi pengaruh pelaksanaan muhadarah terhadap  

kepercayaan diri melalui efikasi diri santri dengan rumusan sebagai berikut: 

a) Rendah : x < (𝜇 − 1,0 (𝜎)) 

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

c) Tinggi  :x ≥ (φ + 1,0(σ0))93 

b. Analisis inferensial dengan menggunakan SmartPLS 

Sebelum melakukan analisis inferensial, maka terlebih dahulu menyusun 

model Struktural Equation Model yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut: 

 
92Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Cet. XIII; Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2014), h. 130  
93Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 109.  

𝑃 =  
𝐹

𝑁
 𝑋 100 
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Berdasarkan model di atas, diperoleh dua persamaan yang menggunakan 

analisis PLS-SEM yaitu: 

a. Persamaan untuk Model Outer 

Model evaluasi PLS- SEM dilakukan dengan menilai outer model dan inner  

model.94 Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement 

yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel), pengujian 

yang dilakukan pada outer model terdiri dari uji Convergent Validity, Discriminant 

Validity, Composite Reliability dan Cronbach Alpha.95 Menurut Ghozali, outer 

model disebut juga sebagai outer relation atau measurement model yang 

mendefinisikan pada setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. 

 
94Ardiansyah, Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Dimediasi Oleh 

Kepuasan Kerja (Studi Pada Bagian Produksi Pabrik Kertas Pt. Setia Kawan Makmur Sejahtera 
Tulungagung) (Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol. 3, No. 2, 2016), h. 16–30. 

95Paulus, Keunggulan Bersaing Usaha dan Bakery: Peran Orientasi Pasar, Orientasi 
Kewirausahan, dan Inovasi Produk (Jurnal Manajemen, Vol.10, No. 2018), h. 88–96.   
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Terdapat tiga kriteria untuk menilai outer model yaitu Convergent Validity, 

Discriminant Validity dan Composite Reliability.96 

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengujian yang dilakukan pada outer model 

dengan melakukan dua tahapan, yaitu: 

1). Convergent Validity merupakan pengukuran besarnya korelasi antara konstruk 

dengan variabel laten. Evaluasi Convergent Validity dari pemeriksaan 

individual item reliability, dapat dilihat dari nilai standarized loading factor. 

Pengukuran (indikator) konstruk nilai loading factor diatas 0,70 dapat 

dikatakan ideal, artinya indikator dikatakan valid sebagai indikator yang 

mengukur konstruk. Meskipun demikian, nilai standarized loading factor 

diatas 0,5 dapat diterima, sedangkan dibawah 0,5 dikeluarkan dari model.97 

2). Composite Reliability dapat dilihat dari nilai latent variable coefficient. 

Berdasarkan output ini, maka kriteria dilihat dari dua hal yaitu composite 

reliability dan cronbach’s alpha. Keduanya harus bernilai di atas 0,70 sebagai 

syarat reliabilitas.98 

Berdasarkan penjelasan tersebut tahapan dalam mencari persamaan outer 

model harus ditempuh dengan dua tahapan di atas agar mampu mengetahui valid dan 

reliabilitas sebuah indicator dalam penelitian. 

 

 
96Purwaningsih, Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) dengan Metode Structural Equation Modelling (Studi Kasus UKM Berbasis 
Industri Kreatif 65 Kota Semarang (E-Journal Undip, Vol. 1, No. 1, 2015), h. 200.  

97Khotimah, Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, Citra Perusahaan, Dan Sistem Bagi Hasil 
Terhadap Minat Nasabah Menabung Dan Loyalitas Di Bank Syariah Mandiri (Jurnal Ilmu Ekonomi & 

Manajemen, Untag-sby, Vol. 05, No. 01, 2018), h. 37.  
98Khotimah, Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, Citra Perusahaan, Dan Sistem Bagi Hasil 

Terhadap Minat Nasabah Menabung Dan Loyalitas Di Bank Syariah Mandiri (Jurnal Ilmu Ekonomi & 

Manajemen, h. 38.  
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b. Persamaan untuk model inner 

Analisis inner model bertujuan untuk mengetahui keakuratan model 

struktural yang dibangun. Untuk mengetahui keakuratan sebuah model struktur 

maka diperlukan indikator yang dapat digunakan yaitu digunakan Koefisien 

Determinasi (R2). Model struktural (inner model) adalah pola hubungan variabel 

penelitian. Evaluasi terhadap model struktural adalah dengan melihat koefisien antar 

variabel dan nilai koefisien determinasi (R2). Oleh karena itu, perlu diperhatikan 

beberapa indikator yang meliputi sebagai berikut: 

1). Koefisien Determinasi (R2) adalah suatu nilai yang menunjukkan besarnya 

hubungan atau korelasi antar variabel. Nilai R-Squared berkisar antara 0 < R2 < 1 

dimana semakin mendekati 1 maka semakin memiliki hubungan yang kuat, 

demikian pula sebaliknya. Koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai 

adjusted R square karena lebih dapat dipercaya dalam mengevaluasi model 

regresi, nilai adjusted R square dapat naik atau turun apabila suatu variabel 

independen di tambahkan ke dalam model.99 

Berdasarkan penjelasan tersebut tahapan yang dilakukan untuk mengukur 

sebuah hubungan atau korelasi antara variabel dengan menggunakan koefisien 

Determinasi.  

c. Uji Hipotesisi 

Hipotesis adalah pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji 

kebenarannya. Pengujian dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi, 

hasil statistik dari sampel tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan 

 
99Syukri, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum 

Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi 
Selalatan (Jemma Jurnal of Economic, Management and Accounting, Vol. 2, No.4, 2019), h. 30–37  
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populasi, apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan 

mengenai populasi, seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis. 

Pada pendekatan PLS, uji hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan 

simulai melalui software SmartPLS 3.0 dengan dilakukan metode bootstrapping 

terhadap sampel dengan variabel moderator.  

Adapun jenis-jenis variable moderator, dapat diperhatikan pada tabel berikut: 

Interaksi antara variable 

moderator dengan variable 

independent 

Hubungan antara variable moderator dengan 

variable dependent 

Ada hubungan Tidak ada hubungan 

Tidak ada interaksi 
Variable Independent atau 

Variable Intervening 

Variable Homologizer 

Moderator 

Ada interaksi Variabel Quasi Moderator Variable Pure Moderator 

Berdasarkan kriteria di atas, maka diperoleh rumusan hipotesis sebagai 

berikut: 

1). Pelaksanaan Muhadarah berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan diri 

santri 

2). Efikasi Diri dapat meningkatkan secara signifikan pengaruh pelaksanaan 

muhadarah terhadap kepercayaan diri santri. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukann di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa yang terletak di 

Pattunggalengang, Limbung Kabupaten Gowa. Pertimbangan pemilihan lokasi 

penelitian ini adalah Pesantren Sultan Hasanuddin karena peneliti sebagai salah satu 

tim pendidik di Pesantren tersebut. Selain itu, pesantren Sultan Hasanuddin juga 

dikenal sebagai salah satu pesantren yang memiliki minat yang baik bagi 

masyarakat. Melihat banyaknya minat dari masyarakat untuk menyekolahkan di 

Pesantren Sultan Hasanuddin peneliti perlu memilih agar mampu mengevaluasi 

program-progam pesantren yang nantinya akan menjadi pertimbangan yang baik 

bagi kelangsungan hidup di Pesantren. 

Pada bab ini, akan dibahas hasil penelitian secara rinci dengan pendekatan 

analisis statistik. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dengan 

menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab rumusan masalah 1, 2, dan 3, 

analisis inferensial dengan menggunakan SmartPLS untuk menjawab rumusan 

masalah 4, sekaligus menjawab hipotesis yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh pelaksanaan muhadarah terhadap kepercayaan diri dengan 

efikasi diri sebagai variabel moderator di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa. 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian positivistic dan 

pendekatan studi berupa pedagogik. Dimana terdiri dari tiga variabel berupa variabel 

bebes yang dilambangkan dengan X (Pelaksanaan Muhadarah), variabel terikat 
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dilambangkan dengan Y (Kepercayaan Diri), dan variabel moderator yang 

dilambangkan dengan Z (Efikasi Diri). 

Berikut ini hasil penelitian yang diperoleh peneliti setelah melakukan 

penelitian yaitu: 

1. Deskripsi Hasil Penelitian Pelaksanaan Muhadarah 

Indikator yang digunakan dalam mengukur pelaksanaan muhadarah terdiri 

dari 11 indikator yang diperoleh berdasarkan aspek-aspek yaitu: a). Aspek 

Mentalitas dengan indikator yaitu tampi depan umum, pengamatan, berwibawa. b). 

Aspek Keterampilan dengan indikator yaitu komunikasi, berbahasa, kepemimpinan. 

c). Aspek Religi dengan indikator yaitu bertanggung jawab, sosial, kemandirian, 

kedisiplinan, pengalaman. Indikator dikembangkan dan disusun dalam bentuk angket 

sebagai instrumen penelitian dari 90 responden, sehingga diperoleh data sebagai 

hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Selanjutnya deskripsi 

pelaksanaan muhadarah di Pesantren Sultan Hasanuddin 

Tabel 4.1  

Statistik Deskriptif Pelaksanaan Muhadarah 

 Muhadarah 

  N Valid 

Missing 

Mean 

90 

0 

50.1556 

Median 50.0000 

Std. Deviation 3.47676 

Variance 12.088 

Range 14.00 

Minimum 42.00 

Maximum 56.00 

Sum 4514.00 
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Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi terkait jawaban angket 

responden terhadap pelaksanaan muhadarah, bahwa dari 90 responden diperoleh 

bahwa rata-rata jawaban responden 50.1556 dengan standar deviasi sebesar 3.4767 

dari 14 pernyataan. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden terkait 

pernyataan muhadarah cenderung seragam, sebab std deviasinya sangat kecil. Dan 

hal itu dipertegas pula dari nilai range (x max – x min) jawaban responden yang 

hanya 14. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menggambarkan bahwa pelaksanaan 

muhadarah di pesantren Sultan Hasanuddin berada pada nilai rata-rata 50,16 

diperoleh dari 14 pernyataan yang disebarkan kepada responden sebanyak 90 orang. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran pelaksanaan muhadarah di 

Pesantren Sultan Hasanuddin berada pada kategori sedang. Artinya pelaksanaan 

muhadarah di Pesantren Sultan Hasanuddin diikuti dengan baik oleh para santri. 

Dengan adanya bantuan dari para Ustaz, dewan pembina, dan kismu at Ta’lim yaitu 

pengurus dari kalangan santri sangat membantu terselenggaranya kegiatan 

pelaksanaan muhadarah ini.  

Hasil penelitian menunjukkan kategi sedang, karena masih ada temuan 

berdasarkan hasil responden bahwa santri belum mampu secara maksimal untuk 

berkontribusi dengan baik. Hal tersebut disebabkan, masih adanya unsur 

keterpaksaan dalam mengikuti kegiatan, serta padatnya aktivitas kepesantrenan 

sehingga belum mampu secara maksimal mengikuti kegiatan pelaksanaan 

muhadarah.  
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Berdasarkan penjelasan di atas, sebaran jawaban dari responden akan 

disajikan pada gambar 4.2 histogram dibawah ini: 

Gambar 4.1  

Histogram Pelaksanaan Muhadarah 

Berdasarkan gambar histogram di atas menjelaskan bahwa sebaran angket 

dari responden memiliki nilai rata-rata 50.16 dengan Std Deviasi sebesar 3.47 dan 

jumlah responden sebanyak 90. Indikator pada pelaksanaan muhadarah berada pada 

kategori sedang. Berdasarkan gambar histogram di atas menunjukkan hasil nilai 

yang cenderung berkumpul ditengah. Diperoleh hasil penelitian dilapangan bahwa 
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responden mengharapkan pelaksanaan muhadarah kedepannya lebih baik lagi dan 

mampu menarik perhatian lebih besar bagi santri. Kedepan pelaksanaan muhadarah 

diharapkan mampu menciptakan suasana yang lebih baik lagi, sehingga tercipta 

kesan yang baik dan kreatif, tidak monoton, dan bersifat fleksibel. Artinya 

pelaksanaan muhadarah diharapkan juga dapat dilaksanakan diluar ruang, sehingga 

tercipta suasana yang baru dan pengalaman yang baru bagi santri. Oleh karena itu 

diperoleh hasil yang digambarkan pada histogram di atas agar mampu menjelaskan 

secara baik hasil yang diperolah. 

2. Deskripsi Hasil Penelitian Kepercayaan Diri Santri di Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa 

Indikator kepercayaan diri dari penelitian ini berasal dari aspek-aspek yang 

dikembangkan. Aspek-aspek dan indikator pada kepercayaan diri yaitu a). Aspek 

keyakinan akan kemampuan diri dengan indikator santri mampu melahirkan sikap 

percaya diri, santri memperoleh dukungan dalam meningkatkan percaya diri. b). 

Optimis dengan indikator yaitu santri mampu mengaktualisasikan kemampuan yang 

dimiliki, santri dengan pandangan yang kuat berupa gagasan, ide, dan pendapat 

tampil depan umum. c). Objektif dengan indikator yaitu santri memperoleh sikap 

dukungan kreatif dalam mempertimbangkan kondisi. d). Bertanggung jawab dengan 

indikator yaitu santri mampu fokus pada setiap aktifitas yang dilakukan. dan e). 

Rasiona dengan indikator yaitu santri mampu berpandangan secara baik dan 

rasional.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pesantren Sultan Hasanuddin 

Gowa dengan menggunakan skala angket yang dikembangkan berdasarkan indikator-

indikator penelitian pada kepercayaan diri dengan 8 pernyataan yang disebarkan 
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kepada 90 responden sehingga diperoleh data sebagai hasil penelitian. Selanjutnya 

gambaran kepercayaan diri santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 
Statistik Deskriptif Kepercayaan Diri Santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa 

 Kepercayaan_Diri 

N Valid 

Missing 

Mean 

90 

0 

28.0778 

Median 28.0000 

Std. Deviation 23.6097 

Variance 5.016 

Range 8.00 

Minimum 24.00 

Maximum 32.00 

Sum 2527.00 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi terkait jawaban angket 

responden terhadap pelaksanaan kepercayaan diri, bahwa dari 90 responden 

diperoleh bahwa rata-rata jawaban responden 28.0778 dengan standar deviasi 

sebesar 23.609 dari 8 pernyataan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan data 

bahwa gambaran kepercayaan diri santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa 

memiliki nilai dengan rata-rata berada 23.609. 

Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa kepercayaan diri santri di 

Pesantren Sultan Hasanuddin menunjukkan kategori yang sedang, dan belum mampu 

disebut pada kategori yang tinggi. Data ini menunjukkan dengan bentuk jawaban 

responden berdasarkan sebaran angket yang peneliti berikan kepada 90 responden. 

Selain itu, data dilapangan menunjukkan kepercayaan diri masih dalam kategori 
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sedang bagi santri karena santri masih dalam tahap mengenal kondisi lingkungan 

pesantren. Dengan melihat aspek kepercayaan diri yang harus diperhatikan, kondisi 

kepercayaan diri santri di Pesantren Sultan Hasuddin belum mampu maksimal. 

Sehingga menunjukkan sikap percaya diri yang sedang. Selain itu, bentuk jawaban 

responden terkait pernyataan kepercayaan diri cenderung seragam, sebab std 

deviasinya sangat kecil. Dan hal itu dipertegas pula dari nilai range (x max – x min) 

jawaban responden yang hanya 8. 

Adapun sebaran dari jawaban responden disajikan pada histogram dibawah ini 

Gambar 4.2 
Histogram Kepercayaan Diri Santri 
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Berdasarkan gambar histogram di atas menjelaskan bahwa sebaran angket 

dari responden memiliki nilai rata-rata 28.08 dengan Std Deviasi sebesar 2.24 dan 

jumlah responden sebanyak 90. Berdasarkan histogram di atas menunjukkan bahwa 

data dilapangan diperoleh cenderung berkumpul ditengah. Artinya respon yang 

diberikan menunjukkan bahwa gambaran kepercayaan diri santri di Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa berada pada kategori sedang hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan histogram di atas dimana data cenderung berkumpul ditengah. 

Kepercayaan diri santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa menunjukkan bahwa 

masih perlu ditingkatkan segala aktivitas kepesantrenan agar mampu memotivasi 

santri untuk meningkatkan kepercayaan diri. Oleh karena itu diperoleh hasil yang 

digambarkan pada histogram di atas agar mampu menjelaskan secara baik hasil yang 

diperolah. 

3. Deskripsi Hasil Penelitian Efikasi Diri Santri di Pesantren Sultan Hasanuddin 
Gowa 

Indikator efikasi diri dari penelitian ini berasal dari aspek-aspek yang 

diperoleh. Ada tiga aspek efikasi diri yang ditemukan peneliti, yaitu a). Aspek Level 

dengan indikator yaitu mampu menyelesaikan tugas tertentu, mampu memotivasi 

diri untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas. b). 

Aspek stranght dengan indikator yaitu mampu berusaha dengan keras, gigih, dan 

tekun, mampu bertahan menghadapi hambatan dan kesulitan. dan c). Aspek 

generality dengan indikator mampu bertindak kreatif dan inovatif, mampu 

menyelesaikan permasalahan diberbagai situasi.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pesantren Sultan Hasanuddin 

Gowa, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan skala angket sebagai 

instrumen penelitian yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator variabel 
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efikasi diri kemudian disebarkan kepada 90 responden dengan 8 pernyataan pada 

variabel efikasi diri. Selanjutnya gambaran efikasi diri santri di Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3  

Statistik Deskriptif Efikasi Diri Santi di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa 

Indikator Efikasi Diri 

N Valid 

Missing 

Mean 

90 

0 

28.7556 

Median 29.0000 

Std. Deviation 2.15840 

Variance 4.659 

Range 8.00 

Minimum 24.00 

Maximum 32.00 

Sum 2588.00 

  

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi terkait jawaban angket 

responden terhadap pelaksanaan efikasi diri, bahwa dari 90 responden diperoleh 

bahwa rata-rata jawaban responden 28.7556 dengan standar deviasi sebesar 2.15840 

dari 8 pernyataan. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden terkait 

pernyataan efikasi diri cenderung seragam, sebab std deviasinya sangat kecil. Dan 

hal itu dipertegas pula dari nilai range (x max – x min) jawaban responden yang 

hanya 8. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait gambaran efikasi diri santri di 

Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa berada pada kategori rendah. Hal tersebut 

dikarenakan respon yang dihasilkan dari sebaran angket memiliki nilai rata-rata 

18.75 diperoleh dari 8 pernyataan. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi efikasi diri 
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santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa masih dalam kategori rendah. Penyebab 

terjadinya efikasi diri yang rendah berdasarkan respon dari responden adalah adanya 

unsur keterpaksaan dalam mengikuti segala aktvitas di Pesantren. Sehingga jika 

berangkat dari aspek-aspek efikasi diri, terjadinya efikasi diri yang rendah karena 

dukungan dari individu dalam mengikuti kegiatan atau aktivitas belum maksimal. 

Sehingga keyakinan dalam melakukan sesuatu juga terbatas, akhirnya efikasi diri 

berdampak pada diri santri. 

Adapun sebaran dari jawaban responden disajikan pada histogram dibawah 

ini 

Gambar 4.3 
Histogram Efikasi Diri Santri 
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Berdasarkan gambar histogram di atas menjelaskan bahwa sebaran angket 

dari responden memiliki nilai rata-rata 28.76 dengan Std Deviasi sebesar 2.158 dan 

jumlah responden sebanyak 90. Berdasarkan histogram di atas menunjukkan hasil 

nilai cenderung berkumpul ditengah. Artinya kondisi gambaran efikasi diri di 

Pesantren Sultan Hasanuddin belum masuk dalam kategori yang tinggi. Data ini 

menunjukkan bahwa dukungan keyakinan santri dalam mengikuti kegiatan di 

Pesantren juga diperlukan. Untuk melahirkan efikasi diri yang baik pada diri santri 

sangat diperlukan untuk mengetahui segala aspek dalam efikasi diri. Agar efikasi diri 

tinggi, maka kekuatan keyakinan santri dalam mengikuti kegiatan di Pesantren harus 

maksimal. Oleh karena itu diperoleh hasil yang digambarkan pada histogram di atas 

agar mampu menjelaskan secara baik hasil yang diperolah. 

4. Deskripsi Pengaruh Pelaksanaan Muhadarah terhadap Kepercayaan Diri 

dengan Efikasi Diri Santri sebagai Varibel Moderator Menggunakan Analisis 

Inferensial SmartPLS 

Berdasarkan rumusan masalah yang keempat dan pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menggunakan teknik analisis inferensial 

SmartPLS. Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan 

pengujian model pengukuran dan model inner pada penelitian ini untuk mengukur 

indikator-indikator yang telah disajikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:  

a. Evaluasi Model Pengukuran atau Measurement (Outer) Model 

Evaluasi model pengukuran atau measurement outer model bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel laten dengan indikatornya-indikatornya atau 

outer model juga di definisikan untuk mengetahui bagaimana setiap indikator 
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berhubungan dengan variabel latennya. Oleh karena itu, diperlukan pengujian untuk 

mengukur validitas dan realibilitas suatu konstruk sebagai berikut: 

1). Construct Reliability and Validity 

Construct reliability and validity (validitas dan reliabilitas konstruk) adalah 

pengujian untuk mengukur validitas dan reliabilitas suatu konstruk. Tahap Construct 

Reliability and Validity dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu 

Cronbach’s alpha dan Composite reliability. Cronbach’s alpha mengukur batas 

bawah nilai realibilitas suatu konstruk, sedangkan Composite reliability mengukur 

nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Composite reliability dinilai lebih 

baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka penelitian ini menggunakan Composite reliability untuk 

menguji reliabilitas. Rule of thumb nilai alpha atau Composite reliability harus lebih 

besar dari 0,7. Pada tabel 4.4 dibawah ini menunjukkan nilai dari Cronbach’s alpha 

dan Composite reliability.   

Tabel 4.4  
Hasil Analisis Construct Reliability and Validity 

 
Cronbach's alpha 

Composite 

reliability (rho_a) 

Composite 

reliability 

(rho_c) 

Efikasi Diri 0.715 0.747 0.800 

Kepercayaan 

Diri 0.787 0.789 0.843 

Pelaksanaan 

Muhadarah 0.840 0.849 0.871 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua variabel dalam pengujian 

reliabilitas baik menggunakan Cronbach’s Alpha ataupun Composite reliability 
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nilainya>0.7. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keseluruhan 

variabel sudah valid dan reliabel, serta dapat digunakan dalam pemodelan dan 

pengujian hipotesis. 

2. Collinearity Statistic (VIF) 

Pengujian kolinearitas adalah untuk membuktikan korelasi antar konstruk 

apakah kuat atau tidak. Jika terdapat korelasi yang kuat berarti model mengandung 

masalah. Masalah ini disebut dengan kolinearitas (colinearity). 

 

Tabel 4.5  
Collinearity Statistic 

 
VIF  VIF 

X1 1.357 X9 2.178 

X10 1.516 Y1 1.463 

X11 2.014 Y2 1.516 

X12 1.877 Y3 1.428 

X13 1.642 Y4 1.602 

X14 1.366 Y5 1.692 

X2 2.134 Y6 1.426 

X3 1.727 Y7 1.445 

X4 1.496 Y8 1.515 

X5 1.226 Z1 1.367 

X6 1.645 Z2 1.348 

X7 1.504 Z3 1.239 

X8 1.628  

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, diperoleh nilai “Outer VIF Values”, nilai VIF < 

5,0. Dengan demikian tidak ada masalah kolinearitas untuk seluruh indikator. 
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b. Evaluasi Model Inner Model 

Evaluasi model inner pada penelitian ini adalah untuk melihat keakuratan 

sebuah struktural yang dibangun. Pada evaluasi mode inner ditempuh dengan 

melihat berapa besar R-Square dan berapa besara F-Square pada penelitian ini. 

Berikut ini adalah hasil evaluasi model evaluasi inner model yang diperoleh 

berdasarkan data dilapangan yaitu: 

1) R-Square 

R-Square adalah ukuran proporsi variasi nilai variabel yang dipengaruhi 

(endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen). 

Setelah dilakukan pengujian dan pengukuran model dengan menilai validitas dan 

reliabilitas selanjutnya dilakukan pengujian model struktural (inner model). Evaluasi 

model struktural atau inner model bertujuan untuk memprediksi hubungan antar 

variabel laten. Model struktural dievaluasi dengan melihat besarnya presentase 

variance yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai R-Square (R2) untuk konstruk 

laten endogen, dan AVE untuk predictivenness dengan menggunakan prosedur 

resampling seperti bootstrapping untuk memperoleh stabilitas dari estimasi. 

Pengukuran model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R2. 

Pengukuran model struktural Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi 

perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R2 

berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian. 

Tabel 4.6  

R-Square 

 
R-square R-square adjusted 

Kepercayaan Diri 0.717 0.708 
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Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, diperoleh R-Square sebesar 0.717. Artinya 

kemampuan variabel Pelaksanaan Muhadarah dalam menjelaskan Kepercayaan Diri 

dengan variable Efikasi Diri sebagai variable moderator adalah sebesar 71.7% 

(sedang). 

2) F-Square 

f effect size (F-Square): adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak 

relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (independen) terhadap variabel yang 

dipengaruhi (dependen).  

Tabel 4.7  
F-Square 

 
f-square 

Efikasi Diri -> Kepercayaan Diri 0.417 

Pelaksanaan Muhadarah -> Kepercayaan Diri 0.183 

Efikasi Diri x Pelaksanaan Muhadarah -> Kepercayaan Diri 0.000 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, maka diperoleh sebuah kesimpulan bahwa: 

a). Variabel Efikasi Diri terhadap Kepercayaan Diri memiliki nilai F2= 0.417 maka 

terdapat efek yang sedang dari variabel independen terhadap dependen. 

b). Variabel Pelaksanaan Muhadarah terhadap Kepercayaan Diri memiliki nilai F2= 

0.83. Maka terdapat efek yang baik dari variabel independen terhadap dependen. 

c). Variabel Efikasi Diri x Pelaksanaan Muhadarah terhadap Kepercayaan Diri 

memiliki nilai F2 = 0.000. Maka tidak terdapat efek (buruk) dari variabel independen 

terhadap dependen. 

Berdasarkan penjelasan tersebut variable Efikasi Diri pada penelitian ini 

memiliki nilai kurang bagus untuk menjadi variable moderator. Data menunjukkan 

bahwa efikasi diri cenderung tidak memberikan penguat pada pelaksanaan 

muhadarah sehingga efikasi diri kurang tepat menjadi variabel moderator. 
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c. Pengujian Hipotesis 

Setelah mengetahui hasil penelitian berdasarkan evaluasi model pengukuran 

dan model inner, selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis 

diperlukan untuk melihat dan menjawab rumusan masalah keempat pada penelitian 

ini. Adapun hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dengan metode bootsraping. 

Namun sebelum masuk pada tahap pengujian hipotesis terlabih dahulu digambarkan 

model pengukuran agar mampu mengukur indikator penelitian. Evaluasi model 

pengukuran atau measurement outer model bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel laten dengan indikator-indikator atau outer model sehingga mampu 

mengetahui bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. 

Berikut ini model pengukuran penelitian yaitu: 

Tabel 4.8  
Model Pengukuran 
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Berdasarkan tabel 4.8 di atas, maka diperoleh uji hipotesis dalam tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.9  
Hasil Uji Hipotesis 

 

Original 

sample 

(O) 

Sample 

mean 

(M) 

Standard 

deviation 

(STDEV) 

Tstatistics 

(|O/STDEV|) 

P 

values 

Efikasi Diri -> 

Kepercayaan Diri 0.538 0.518 0.107 5.032 0.000 

Pelaksanaan Muhadarah -> 

Kepercayaan Diri 0.364 0.388 0.102 3.584 0.000 

Efikasi Diri x 

Pelaksanaan Muhadarah -> 

Kepercayaan Diri -0.010 -0.024 0.058 0.172 0.864 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, maka diperoleh: 

1). Variabel Pelaksanaan Muhadarah memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 dan 

lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variable Pelaksanaan 

Muhadarah berpengaruh terhadap Kepercayaan Diri. Serta penduga koefisien 

regresinya sebesar 0.364 yang berarti bahwa Pelaksanaan Muhadarah memiliki 

pengaruh positif terhadap Kepercayaan Diri. 

2). Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa Variabel Efikasi Diri 

lebih condong untuk menjadi variable independent atau variable intervening 

dibandingkan menjadi variable Moderator, hal tersebut karena Variabel Efikasi 

diri berpengaruh signifikan terhadap Variabel Kepercayaan Diri. Akan tetai 

interksi antara Variabel Efikasi Diri dan Pelaksanaan Muhadarah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Variabel Kepercayaan Diri. 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh pembahasan penelitian yang 

akan dijelaskan secara baik berdasarkan rumusan masalah keempat serta memberi 

penguatan terkait pengujian hipotesis yang diperoleh sebagai berikut:  

1. Pengaruh pelaksanaan muhadarah terhadap kepercayaan diri 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh bahwa muhadarah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan diri. Hal tersebut diperkuat 

oleh penelitian yang dibuat oleh Indah Suwarni dengan judul penelitian Program 

Muhadarah untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri Santri Pesantren Miftahul Huda, 

Serang, Banten. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kegiatan muhadarah 

memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan diri santri 

di Pesantren. Hal tersebut terbukti karena kegiatan muhadarah merupakan kegiatan 

yang bertujuan untuk melatih mental santri, rutinitas pelaksanaan muhadarah dapat 

membantu meningkatkan kepercayaan diri santri dengan cara para santri mengikuti 

kegiatan wajib ini. 

Hasil penelitian juga diperoleh kegiatan muhadarah dapat menjadi wadah 

dalam melatih mental percaya diri santri sehingga dapat dilihat dari beberapa segi, 

yaitu:  

a. Memberikan peningkatan mental dalam segi karakteristik kepercayaan diri, 

dimana karakteristik kepercayaan diri yang dapat terlihat dari kegiatan 

muhadarah di antaranya: percaya kepada kemampuan, mandiri, memiliki rasa 

positif, berani da berpikir rasional. 

b. Memberikan peningkatan mental dengan adanya implikasi kegiatan muhadarah 

bagi kepercayaan diri, meliputi: 
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1). Pribadi, yaitu lebih memiliki keberanian untuk tampil di depan umun, bisa 

mengendalikan perasaan dalam menghadapi sesuatu, lebih tegas dalam 

memutuskan, menambah pengalaman diri dan menemukan minat baru. 

2). Sosial, yaitu lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, membantu 

untuk berani membuat relasi dengan orang lain, memberikan dorongan untuk 

menghadapi tantangan, membuat berani untuk memberikan kritik dan saran ke 

orang lain dan berani menyampaikan pendapat dalam forum.100 

Berdasarkan penjelasan tersebut ini menjadi dasar sebuah teori serta menjadi 

penguat fakta penelitian lapangan bahwa kegiatan muhadarah memberikan 

kontribusi pengaruh signifikan terdapat kepercayaan diri santri karena dalam 

pelaksanaan muhadarah memberikan ruang dan pelajaran kepada santri dalam 

melatih mentalitas diri dalam menyampaikan pendapat, ide, dan gagasan keagamaan 

melalui ceramah, pidato, dan kultum. 

Sejalan dengan penjelasan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Amatul 

Muinah dengan judul Peran Kegiatan Muhadarah Dalam Meningkatkan Kepercayaan 

Diri Santri Pondok Pesantren Modern Bina Insani Putri Kecamatan Susukan 

Kabupaten Semarang Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan muhadarah dan peran kegiatan 

muhadarah dalam meningkatkan kepercayaan diri santri di Pondok Pesantren 

Modern Bina Insani Putri Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan muhadarah 

 
100Indah Suwarni, Program Muhadarah untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri Santri 

Pesantren Miftahul Huda, Serang, Banten. h. 10.  
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dapat meningkatkan rasa keberanian santri melalui pembiasaan, penilaian dalam 

berpidato di depan santri lainnya, dapat menjadikan santri selalu berpikir positif, 

dapat menumbuhkan sikap optimis santri, dapat meningkatkan rasa objektif santri, 

dapat membantu santri dalam cara berpikir rasional, dan dapat meningkatkan rasa 

tanggung jawab santri.101 

Berdasarkan penjelasan penelitian tersebut muhadarah memberikan pengaruh 

yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan diri santri di Pesantren. 

Pelaksanaan muhadarah memberikan pengaruh signifikan terhadap kepercayaan diri 

karena dalam pelaksanaan muhadarah melatih mental santri dalam menyampaikan 

pendapat, gagasan, dan ide depan umum. Sehingga kepercayaan diri santri mampu 

meningkat dengan baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Lestari judul penelitian Pengaruh 

Bimbingan Muhadarah terhadap Kepercayaan Diri Santri di Pondok Pesantren Ar 

Rahmat Cileunyi Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memberikan 

kontirbusi yang besar dalam meningkatkan kepercayaan diri santri di Pesantren. Ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan bahwa 

pelaksanaan muhadarah mampu meningkatkan kepercayaan diri santri karena dalam 

pelaksaaan muhadarah santri melakukan kebiasan untuk berani tampil dengan umum 

dengan menguji mental mental melalui penyampaian ide, gagasan, pandangan 

dengan cara berceramah. 

 

 
101Amatullah Muinah, Peran Kegiatan Muhadarah dalam Meningkatkan Percaya Diri Santri 

Pondok Pesantren Modern Bina Insani Putri Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun 2018, 

h. 78.  
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2. Efikasi Diri sebagai variabel moderator dalam meningkatkan pengaruh 

pelaksanaan Muhadarah terhadap Kepercayaan Diri Santri 

Berdasarkan analisis diperoleh bahwa efikasi diri tidak signifikan sebagai 

variabel moderator dalam meningkatkan pengaruh kegiatan pelaksanaan muhadarah 

terhadap kepercayaan diri santri. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa efikasi diri 

malah memperlemah pengaruh dari pelaksanaan muhadarah terhadap kepercayaan 

diri. Artinya efikasi diri tidak dapat memoderasi pelaksanaan muhadarah dalam 

meningkatkan kepercayaan diri santri.  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan-kemampuan 

muhadarah santri yang diperoleh cenderung sama. Artinya pengalaman kemampuan 

santri dalam melaksanakan kegiatan muhadarah belum pernah dirasakan sebelumnya 

sehingga efikasi diri dalam menyampaikan kemampuan berceramah untuk 

melahirkan kepercayaan diri tidak mampu memberikan konsep signifikan yang baik 

sehingga efikasi diri tidak dapat menjadi penguat pengaruh muhadarah terhadap 

kepercayaan diri.  

Pelaksanaan muhadarah berpengaruh positif terhadap kepercayaan diri santri. 

Namum, efikasi diri terbukti tidak dapat memoderasi pengaruh tersebut. Hal 

tersebut disebabkan karena efikasi diri tidak hanya berperan dalam pelaksanaan 

muhadarah saja, akan tetapi efikasi diri dibutuhkan santri pada semua kegiatan 

kepesantrenan.   

Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Denandhia Arvina 

Karyantini dengan judul penelitian Pengaruh Hasil Belajar Micro Teaching dan 

Lingkungan Keluarga terhadap Minat Menjadi Guru Akuntansi Melalui Efikasi Diri 

sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh hasil 
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belajar micro teaching dan lingkungan keluarga melalui efikasi diri terhadap minat 

menjadi guru akuntansi termasuk dalam kategori rendah. Analisis dalam penelitian 

ini digunakan untuk menganalisis pengaruh hasil belajar micro teaching dan 

lingkungan keluarga terhadap minat menjadi guru akuntansi baik langsung ataupun 

tidak langsung yakni dengan efikasi diri sebagai variabel moderasi.  

Hasil penelitian diperoleh bahwa data diambil dengan analisis jalur 

menunjukkan hasil belajar micro teaching positif dan signifikan mempengaruhi 

minat menjadi guru akuntansi, lingkungan keluarga juga mempengaruhi minat 

menjadi guru akuntansi secara positif dan signifikan, efikasi diri terbukti tidak dapat 

memoderasi pengaruh hasil belajar micro teaching terhadap minat menjadi guru 

akuntansi, dan tidak dapat memoderasi pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

minat menjadi guru akuntansi.102 

Selain hal tersebut, penyebab efikasi diri tidak signifikan dalam memoderasi 

pengaruh pelaksanaan muhadarah terhadap kepercayaan diri adalah berdasarkan hasil 

pengamatan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, cenderung 

memiliki kemampuan yang sama serta pengalaman yang belum matang dalam 

menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat dalam menyampaikan ceramah depan 

umum. 

Selain itu, dari hasil analisis juga diperoleh bahwa efikasi diri lebih condong 

untuk menjadi variabel intervening. Variebal intervening adalah variabel yang dapat 

dilihat apakah ada pengaruh langsung atau tidak dengan variabel yang lain. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridho Pratomo dengan judul 

 
102Denandhia Arivina Karyanti, Pengaruh Hasil Belajar Micro Teaching dan Lingkungan 

Keluarga terhadap Minat Menjadi Guru Akuntansi Melalui Efikasi Diri Sebagai Variabel Moderasi, h. 

208.  
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penelitian Pengaruh Efikasi Diri terhadap Kinerja Karyawan Dengan Keterikatan 

Karyawan Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaruh 

positif tersebut terlihat pada efikasi diri yang berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan, kinerja karyawan terhadap keterikatan karyawan, keterikatan karyawan 

terhadap kinerja karyawan serta pengaruh positif efikasi diri terhadap kinerja 

karyawan melalui keterikatan karyawan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

efikasi diri dapat mempengaruhi terbentuknya kinerja karyawan dan keterikatan 

karyawan pada karyawan di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi. 103 

Berdasarkan penjelasan penelitian tersebut menunjukkan bahwa efikasi diri 

menjadi variabel intervening memberikan pengaruh secara langsung dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat peneliti 

bahwa efikasi diri dalam penelitian ini lebih tepat menjadi variabel intervening 

dibandingkan dengan variabel moderator. Hal tersebut karena efikasi diri dapat 

berpengaruh secara langsung pada variabel muhadarah sehingga mampu 

menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan diri santri.  

Sejalan juga dengan penjelasan tersebut penelitian yang dilakukan oleh Nur 

Anita dengan judul penelitian Pengaruh Efikasi Diri terhadap Minat Berwirausaha 

melalui Motivasi sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 

efikasi diri tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha, Hal ini disebabkan 

karena mahasiswa tidak memiliki efikasi diri yang tinggi. Efikasi diri yang rendah 

menyebabkan keyakinan mahasiswa untuk berwirausaha juga menurun. Seseorang 

yang tidak memiliki keyakinan yang kuat untuk berwirausaha akan merasa ragu-ragu 

 
103Ridho Pratomo, Pengaruh Efikasi Diri terhadap Kinerja Karyawan dengan Keterikatan 

Karyawan sebagai Variabel Intervening, h. 1029.  
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untuk mengambil resiko dalam berwirausaha. Hal ini menyebabkan mahasiswa takut 

untuk mulai berwirausaha.104 

Berdasarkan penjelasan tersebut efikasi diri memiliki peran yang baik jika 

responden juga memberikan respon yang baik. Sejalan dengan pelaksanaan 

muhadarah dalam meningkatkan kepercayaan diri santri, efikasi tidak dapat 

memoderasi karena responden memberikan respon yang kurang maksimal. Artinya 

kemampuan santri dalam melaksanakan muhadarah belum matang. Hal tersebut 

disebabkan karena responden belum memiliki pengalaman yang baik pada 

pelaksanaan muhadarah. 

 

 
104Nur Anita Chandra Putry, Pengaruh Efikasi terhadap Minat Berwirausaha melalui 

Motivasi sebagai Variabel Intervening (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, Vol. 6, No. 1, 2020), 

h. 19.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

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

1. Pelaksanaan muhadarah santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa 

berdasarkan hasil data dilapangan dengan responden sebanyak 90, berada pada 

kategori baik (sedang) dengan persentase memperoleh rata-rata jawaban 

responden 50.1556 dengan standar deviasi sebesar 3.4767 dari 14 pernyataan. 

Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan muhadarah di Pesantren Sultan 

Hasanuddin Gowa jika diikuti oleh santri secara maksimal maka akan 

menghasilkan lebih baik lagi. Artinya pelaksanaan muhadarah harus didukung 

oleh keinginan santri dan antusias dalam mengikuti kegiatan pelaksanaan 

muhadarah. 

2. Kepercayaan diri santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa diperoleh 

informasi terkait jawaban angket responden terhadap kepercayaan diri 

sebanyak 90 responden diperoleh bahwa rata-rata jawaban responden 28.0778 

dengan standar deviasi sebesar 23.609 dari 8 pernyataan. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan data bahwa gambaran kepercayaan diri santri di 

Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa memiliki nilai dengan rata-rata berada 

23.609 pada kategori sedang. Kepercayaan diri jika didukung oleh keyakinan 

dan kemauan yang baik pada diri santri setiap melaksanakan kegiatan di 

Pesantren maka akan menghasilkan kepercayaan diri santri yang baik. Oleh 
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karena itu perlu diperhatikan dengan baik segala aktivitas yang dilakukan oleh 

santri agar mampu meningkatkan kepercayaan diri dengan merujuk pada 

aspek-aspek kepercayaan diri. 

3. Efikasi diri santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa informasi terkait 

jawaban angket responden terhadap pelaksanaan efikasi diri, bahwa dari 90 

responden diperoleh bahwa rata-rata jawaban responden 28.7556 dengan 

standar deviasi sebesar 2.15840 dari 8 pernyataan. Hal ini menunjukkan bahwa 

jawaban responden terkait pernyataan efikasi diri cenderung seragam, sebab 

std deviasinya sangat kecil dipertegas pula dari nilai range (x max – x min) 

jawaban responden yang hanya 8. Berdasarkan hasil penelitian ini 

menunjukkan perlu upaya yang maksimal agar efikasi diri santri di Pesantren 

Sultan Hasanuddin Gowa mampu meningkat, agar kemampuan dalam 

mengikuti segala kegiatan kepesantrenan terimplementasi dengan baik karena 

didukung oleh efikasi diri yang baik. 

4. Pada kesimpulan keempat ini diperoleh dua poin utama dalam menyimpulkan 

rumusan masalah yang keempat dan menjawab pengujian hipotesis yaitu 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Pengaruh pelaksanaan muhadarah di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa 

memiliki pengaruh positif signifikan dalam meningkatkan kepercayaan diri santri. 

Dengan Variabel Pelaksanaan Muhadarah terhadap Kepercayaan Diri memiliki 

nilai F2= 0.83. Maka terdapat efek yang baik dari variabel independen terhadap 

dependen. 

b. Variabel efikasi diri berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan diri. 

Dengan data yang diperoleh Variabel Efikasi Diri terhadap Kepercayaan Diri 
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memiliki nilai F2= 0.417 maka terdapat efek yang sedang dari variabel 

independen terhadap dependen. Akan tetapi Pelaksanaan muhadarah dalam 

meningkatkan kepercayaan diri santri melalui efikasi diri diperoleh hasil yang 

tidak signifikan. Artinya, efikasi diri tidak dapat memoderasi pelaksanaan 

muhadarah dalam meningkatkan kepercayaan diri. Hal tersebut disebabkan karena 

kemampuan pelaksanaan muhadarah yang dilakukan respondon belum maksimal. 

Oleh karena itu diperlukan usaha yang baik agara kemampuan santri dalam 

melaksanakan kegiatan muhadarah terimplementasi dengan baik. Efikasi diri pada 

penelitian ini lebih condong menjadi variabel intervening dari pada menjadi 

variabel moderator. Hal tersebut disebabkan efikasi diri pada santri kemungkinan 

lebih mendukung menjadi variabel yang langsung atau tidak langsung untuk 

mempengaruhi variabel yang lainnya. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan sebagai 

keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, maka beberapa implikasi 

dalam penelitian ini sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus kelengkapan 

dalam penyusunan terisi ini sebagai berikut: 

1. Bagi Unsur Pesantren 

Para pengajar, Ustaz, Ustazah, dan dewan Pembina hendaknya memberikan 

waktu yang baik dan pengajaran yang baik dalam mentransfer ilmu dalam 

pelaksanaan muhadarah untuk memberikan kematangan dalam menyampaikan 

ide, pendapat, dan gagasan melalui ceramah, pidato, dan khutbah. 
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2. Bagi Santri Pesantren 

Mengingat pentingnya kegiatan pelaksanaan muhadarah bagi santri untuk 

dikembangkan dan ditingkatkan, hendaknya santri mampu lebih semangat, 

serta bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan pelaksanaan muhadarah. 

Mulai mengikuti kegiatan, melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, 

hingga pada saat menjalankan tugas pada pelaksanaan muhadarah hendaknya 

santri memberikan kontribusi yang besar. Karena pelaksanaan muhadarah 

bukan hanya melatih kepercayaan diri santri, namun lebih dari itu adalah untuk 

mengembangkan amanah yang telah diberikan Rasul kepada umat Islam agar 

mampu menyampaikan satu dalil Al-Qur’an dan Hadis melalui ceramah dan 

sebagainya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Jika ingin melakukan penelitian yang serupa hendaknya menggunakan metode 

yang berbeda. Seperti, menjadi variabel efikasi diri sebagai variabel 

intervening sehingga penelitian akan lebih baik lagi. Adapun dengan selesainya 

tesis ini penulis berharap semoga dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 

dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti yang melakukan penelitian yang 

serupa. 
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Format Validitas Instrumen Penelitian 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kisi-Kisi Instrumen Angket Pelaksanaan Muhadarah 

Aspek Indikator 
Item 

favorable 
Item 

unfavorable Total 

Mentalitas 
 

 

Tampil depan Umum 1 - 1 

Pengamatan  2 1 

Berwibawa 3 - 1 

Keterampilan 

Komunikasi 4 5 2 

Berbahasa 6 - 1 

Kepemimpinan - 7 1 

Religi 

Bertanggung Jawab 8 - 1 

Sosial - 9 1 

Kemandirian 10 11 2 

Kedisiplinan 12 - 1 

Pengalaman 13,14 - 2 

      
Total 

9 5 14 

 
Skala tersebut terdiri dari 9 pernyataan positif dan 5 pernyataan negatif. 

Sehingga total pernyataan dari muhadarah adalah 14 buah pernyataan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kisi-Kisi Instrumen Angket Kepercayaan Diri 

Aspek Indikator 
Item 
favorabe 

Item 
unfavorab
le Total 

Keyakinan 

akan 

Kemampuan 

Diri. 

 

Santri mampu melahirkan sikap 

percaya diri. 

 
1 - 1 

Santri memperoleh dukungan dalam 

meningkatkan percaya diri . 

 2 - 1 

Optimis. 

 

Santri mampu mengaktualisasikan 

kemampuan yang dimiliki. 

 
- 3 1 

Santri dengan pandangan yang kuat 

berupa gagasan, ide, dan pendapat 

tampil depan umum. 

 

- 4 1 

Objektif. 

 

Santri memperoleh sikap dukungan 

kreatif dalam mempertimbangkan 

kondisi. 

 

5 - 1 

Bertanggung 

Jawab. 

 

Santri mampu fokus pada setiap 

aktifitas yang dilakukan. 

 
6 - 1 

Santri bertanggung jawab 

melaksanaan tugas yang diberikan. 

 
7 - 1 

Rasional. 

Santri mampu berpandangan secara 

baik dan rasional. 

 
8 - 1 

Total 6 2 8 

 



 

 

 

Skala tersebut terdiri dari 6 pernyataan positif dan 2 pernyataan negatif. 

Sehingga total pernyataan dari kepercayaan diri adalah 8 buah pernyataan. 

Kisi-Kisi Instrumen Angket Efikasi Diri 

Aspek Indikator 
Item 
favorable 

Item 
unfavorable Total 

Level 
(tingkat 

kesulitan), 

Mampu  menyelesaikan tugas 

tertentu 
1 - 1 

Mampu memotivasi diri untuk 

melakukan tindakan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan 

tugas 

- 2 1 

Strength 
(kekuatan 
keyakinan) 

Mampu berusaha dengan keras, 

gigih dan tekun 
3 - 1 

Mampu bertahan menghadapi 

hambatan dan kesulitan 
- 4 1 

Generality 
(generalitas) 

Mampu bertindak kreatif dan 

inovatif 
5,6 - 2 

Mampu menyelesaikan 

permasalahan diberbagai situasi 
8 7 2 

Total 5 3 8 

 

Skala tersebut terdiri dari 5 pernyataan positif dan 3 pernyataan negatif. 

Sehingga total pernyataan dari efikasi diri adalah 8 buah pernyataan. 

 



 

 

 

 

 

SKALA ANGKET PELAKSANAAN MUHADARAH  TERHADAP 

KEPERCAYAAN DIRI MELALUI EFIKASI DIRI SANTRI 

DI PESANTREN SULTAN HASANUDDIN GOWA 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Pengantar 

a. Angket ini diedarkan dengan maksud untuk mendapatkan informasi sehubungan 

dengan penelitian tentang pengaruh pelaksanaan muhadarah terhadap 

kepercayaan diri melalui efikasi diri santri di Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa. 

b. Informasi yang Anda berikan sangat berguna bagi peneliti untuk mengetahui 

besaran pengaruh pelaksanaan muhadarah terhadap kepercayaan diri melalui 

efikasi diri santri. 

c. Data yang peneliti dapatkan, semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian dalam rangka menyelesaikan studi S2 pada Prodi Pendidikan Agama 

Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

d. Partisipasi Anda dalam memberikan informasi berupa sumbangan yang amat 

berharga buat penyelesaian studi peneliti, semoga bernilai ibadah di Sisi Allah 

Swt. untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih. 

2. Penjelasan Pengisian 

a. Sebelum mengisi pernyataan-pernyataan berikut, peneliti mohon kesediaan Anda 

untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian. 



 

 

 

b. Setiap pernyataan, pilihlah satu jawaban yang paling sesuai menurut pengamatan 

Anda dengan membubuhkan tanda Checklist pada jawaban/pilihan yang dianggap 

paling sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

c. Mohon semua pernyataan diisi seluruhnya, dengan alternatif jawaban: untuk 

mengisi angket ini, Anda cukup membubuhkan tanda checklist pada salah satu 

alternatif jawaban: SS, S, TS, STS yang paling menggambarkan diri Anda. 

Semua jawaban dianggap benar sehingga Anda cukup menjawab dengan jujur. 

Keterangan; 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

3. Catatan Penting 

Data yang Anda isikan disini adalah tentang pengaruh pelaksanaan 

muhadarah terhadap kepercayaan diri melalui efikasi diri santri. 

4. Identitas 

a. Nama  : 

b. Alamat  : 

 

No Pernyataan 

Tanggapan 

SS S TS STS 

1. 

 

Pada pelaksanaan muhadarah saya mampu 

menyampaikan ide, gagasan, pandangan 

depan umum dengan baik. 

    



 

 

 

2. 

 

Saya tidak memperoleh materi keagamaan 

dengan baik pada Kegiatan pelaksanaan 

muhadarah. 

    

3. 

 

Saya merasakan kegiatan muhadarah 

mampu menambah wawasan keagamaan 

saya dengan baik. 

    

4. 

 

Pelaksanaan muhadarah melatih saya 

mampu menyampaikan pesan-pesan agama. 

    

5. 

 

Setelah melaksanakan muhadarah saya 

mengalami penurunan kualitas komunikasi 

depan umum. 

    

6. 

 

Dengan mengikuti pelaksanaan muhadarah 

saya memperoleh pengetahuan berbahasa 

dengan baik. 

    

7. 

 

Saya tidak amanah melaksanakan tugas 

muhadarah. 

    

8. 

 

Pelaksanaan muhadarah mendorong saya 

mampu bersikap bertanggung jawab untuk 

melaksanakan tugas. 

    

9. 

 

Pelaksanaan muhadarah memberikan kesan 

yang buruk sehingga sulit untuk fokus. 

    

10. 

 

Kegiatan pelaksanaan muhadarah memberi 

ruang yang baik dalam memperoleh materi 

keagamaan secara mandiri. 

    



 

 

 

11. 

 

Saya tidak memperoleh motivasi 

kemandirian dalam pelaksanaan 

muhadarah. 

    

12. 

 

Kegiatan muhadarah mampu mendorong 

saya lebih disiplin dalam melaksanakan 

tugas. 

    

13. 

 

Pelaksanaan muhadarah mampu 

meningkatkan minat saya menyiarkan 

agama. 

    

14. 

 

Saya bersemangat mengikuti kegiatan 

muhadarah sampai selesai. 

    

15. 

 

Saya mampu melahirkan sikap percaya diri, 

setelah melaksanakan kegiatan muhadarah. 

    

16. 

 

Setelah mengikuti kegiatan pelaksanaan 

muhadarah saya merasa percaya diri 

meningkat. 

    

17. 

 

Pelaksanaan muhadarah tidak mampu 

memberikan kontribusi dalam 

mengaktualisasikan potensi pada diri saya. 

    

18. 

 

Setelah mengikuti kegiatan pelaksanaan 

muhadarah saya tidak meperoleh dukungan 

sikap optimis yang kuat dalam melakukan 

sesuatu. 

    

19. Saya memperoleh sikap dukungan kreatif     



 

 

 

 dalam mempertimbangkan sesuatu setelah 

melaksanakan kegiatan muhadarah. 

20. 

 

Saya mampu mampu fokus dan terarah 

dalam mengikuti kegiatan muhadarah. 

    

21. 

 

Saya mampu melaksanaan tugas yang 

diberikan dalam kegiatan muhadarah. 

    

22. 

 

Saya mampu menyampaikan ide, gagasan, 

dan pendapat  secara baik dan maksimal 

melalui kegiatan muhadarah. 

    

23. 

 

Saya mampu menyelesaikan segala bentuk 

tugas yang diberikan pada pelaksanaan 

muhadarah. 

    

24. 

 

Saya tidak dapat memperoleh dorongan 

motovasi pada saat pelaksanaan 

muhadarah. 

    

25. 

 

Saya yakin terhadap kesuksesan dalam 

mengatasi rintangan pada kegiatan 

muhadarah. 

    

26.  
Saya merasa tugas adalah sebuah ancaman 

yang buruk pada pelaksanaan muhadarah. 

    

27. 
Saya merasa bersemangat setelah 

mengikuti kegiatan muhadarah. 

    

28.  
Saya mampu bersikap kreatif dan 

melahirkan ide yang cemerlang setelah 

    



 

 

 

mengikuti kegiatan pelaksanaan 

muhadarah. 

29.  

Saya memperoleh sikap ragu setelah 

mengikuti kegiatan pelaksanaan 

muhadarah. 

    

30. 

Saya memperoleh semangat dalam 

menyampaikan pesan agama, bakat, minat 

lebih diasa dan meningkat kapan dan 

dimanapun pada pelaksanaan muhadarah. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Surat Keterangan Validasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Surat Keterangan Telah Meneliti 



 

 

 

Model SEM-PLS 

A. Kebaikan Model 

 

B. Discriminant validity 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. R-Square dan F-Square 

 

 



 

 

 

Pengujian Hipotesis 

A. Model Pengujian Hipotesis 

 

 

 

B. Path Coefficient Histogram 

 

 

 



 

 

 

 

 

C. Inderect Effects Histogram 

 

D. Total Effects Histogram 
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