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ABSTRAK 

Nama   : Muhammad Sukri  
NIM    : 80200221121 
Judul        : Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Pembelajaran Pendidikan                   

Agama Islam  terhadap Pelaksanaan Salat Fardu Peserta Didik di  
SMKN 4 Jeneponto  

 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan lingkungan keluarga 

peserta didik di SMKN 4 Jeneponto; 2) Mendeskripsikan pembelajaran pendidikan 
agama Islam di SMKN 4 Jeneponto; 3) Mendeskripsikan pelaksanaan salat peserta 
didik SMKN 4 Jeneponto; 4) Menguji pengaruh lingkungan keluarga terhadap 
pelaksanaan salat peserta didik SMKN 4 Jeneponto; 5) Menguji pengaruh 
pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan salat peserta didik 
SMKN 4 Jeneponto; 6) Menguji pengaruh lingkungan keluarga dan pembelajaran 
pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan salat lima waktu peserta didik 
SMKN 4 Jeneponto. 

Jenis penelitian ini adalah ex post facto dengan menggunakan pendekatan 
metodologi yakni kuantitatif dan pendekatan keilmuan berupa psikologi. Desain 
penelitian paradigma ganda dengan dua variabel independent. Populasi dalam 
penelitian ini adalah peserta didik di SMKN 4 Jeneponto yang berjumlah 211 orang, 
sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 42 orang dengan menggunakan 
metode simple random sampling. Instrumen penelitian yang digunakan untuk 
memperoleh data adalah skala lingkungan keluarga, skala pembelajaran pendidikan 
agama Islam, dan skala pelaksanaan salat fardu yang dianalisis dengan menggunakan 
statistik deskriptif dan analisis inferensial.    

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diperoleh hasil penelitian 
lingkungan keluarga berada pada kategori sedang, yaitu 66,67% dengan nilai rata-
rata 35,29, yang disebabkan oleh faktor indikator dari lingkungan keluarga adalah 
cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 
ekonomi, perhantian orang tua, latar belakang kebudayaan orang tua. Hasil analisis 
statistik deskriptif pembelajaran pendidikan agama Islam berada dalam kategori 
sedang, yaitu 66,67% dengan nilai rata-rata 23,62, yang disebabkan oleh faktor 
indikator yaitu yaitu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, 
dan membrikan ruang yang cukup. Dan analisis statistik deskriptif pelaksanaan salat 
peserta didik di SMKN 4 Jeneponto berada dalam kategori sedang, yaitu 73,81% 
dengan nilai rata-rata 20,95, yang disebabkan oleh faktor indikator yaitu 
melaksanakan salat berjamaah, tepat waktu dalam melaksanakan salat, konsisten 
dalam melaksanakan salat, ketepatan bacaan dan gerakan salat.  

Berdasarkan hasil pengolahan analisis statistik inferensial variabel 
lingkungan keluarga (X1), terhadap pelaksanaan salat (Y) peserta didik di SMKN 4 
Jeneponto diperoleh hasil analisis  thitung =  3,284 sedangkan nilai ttabel  = 1,682 artinya 
nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (thitung  >  ttabel  =  3,284  > 1,682). Dengan 
demikian, terdapat pengaruh lingkungan keluarga terhadap pelaksanaan salat fardu di 
SMKN 4 Jeneponto.  

Berdasarkan hasil pengolahan analisis statistik inferensial variabel 
pembelajaran pendidikan agama Islam (X2) terhadap pelaksanaan salat (Y) peserta 
didik di SMKN 4 Jeneponto diperoleh hasil analisis  thitung = 2,100 sedangkan nilai 
ttabel  = 1,682 artinya nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel = 2,100 > 



 

 

x 

 

1,682). Dengan demikian, terdapat pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam 
terhadap pelaksanaan salat peserta didik di SMKN 4 Jeneponto. 

Berdasarkan hasil pengolahan variabel lingkungan keluarga (X1) terhadap 
pelaksanaan salat (Y) peserta didik di SMKN 4 Jeneponto, diperoleh nilai dari hasil 
perhitungan Fhitung = 10,431 dan p-value/Sig. = 0,002 < 0,05, artinya H0 ditolak dan 
Ha diterima atau signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. Dengan 
demikian, lingkungan keluarga berpengaruh positif terhadap pelaksanaan salat fardu 
peserta didik di SMKN 4 Jeneponto. Hasil pengolahan variabel pembelajaran 
pendidikan agama Islam (X2) terhadap pelaksanaan salat fardu (Y) peserta didik di 
SMKN 4 Jeneponto diperoleh nilai dari hasil perhitungan Fhitung = 56,705dan p-
value/Sig. = 0,004 < 0,05, artinya H0 ditolak dan Ha diterima atau signifikansi lebih 
kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. Dengan demikian, pembelajaran 
pendidikan agama Islam berpengaruh positif terhadap pelaksanaan salat fardu peserta 
didik di SMKN 4 Jeneponto. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu jika ingin melakukan penelitian yang serupa 

hendaknya melakukan penelitian yang berbeda terkait dengan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi pelaksanaan salat peserta didik.  



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Keluarga adalah institusi pertama yang dikenal oleh anak. Dalam keluarga 

ibulah orang pertama yang dikenal, maka tak berlebihan jika dikatakan bahwa 

seorang ibu mewarnai pendidikan anak-anaknya.
1
 

Keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai sebuah lingkungan 

pendidikan yang pertama dan utama bagi anak, keluarga memiliki peran utama 

dalam menanamkan nilai-nilai dasar bagi anak.
 

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang utama dan pertama bagi seorang 
anak, sebelum ia berkenalan dengan dunia   sekitarnya, ia akan berkenalan 
terlebih dahulu dengan situasi keluarga. Pengalaman pergaulan dalam keluarga 
akan  memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak untuk 
masa yang akan datang. Keluargalah yang akan memberikan warna kehidupan 
seorang anak baik perilaku, budi pekerti maupun adat kebiasaan sehari-hari. 
Keluarga jualah tempat dimana seorang anak mendapat tempaan pertama kali 
yang kemudian menentukan baik buruk kehidupan setelahnya di masyarakat 
hingga tak salah lagi kalau keluarga adalah elemen penting dalam menentukan 
baik buruknya masyarakat.

2
 

Anggota keluarga terdiri dari suami, istri atau orang tua (ayah dan 

ibu) serta anak-anak. Ikatan keluarga tersebut didasarkan kepada cinta 

kasih sayang antara suami istri yang melahirkan anak-anak. Oleh karena 

itu, hubungan pendidikan dalam keluarga adalah didasarkan atas adanya 

hubungan kodrati antara orang tua dan anak. Salah satu fungsi keluarga 

yang ada hubungannya dengan kehidupan anak yaitu fungsi keagamaan. 

Keluarga merupakan pusat pendidikan, upacara dan ibadah agama bagi 
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Abudin Nata dan Fauzan, Pendidikan dalam Perspektif Hadits (Cet. I; Jakarta: UIN Jakarta 

Press, 2005), h. 239.  

 
2
Athiyah al-Abrasy, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 

1993), h. 133.  
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para anggotanya, disamping peran yang dilakukan institusi agama. 

Fungsi ini penting artinya bagi penanaman jiwa agama pada anak.
3
 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak 

mereka, karena dari merekalah anak mulai menerima pendidikan. Islam 

memerintahkan agar para orang tua berlaku sebagai kepala dan 

pemimpin dalam kelurganya serta berkewajiban untuk memelihara 

keluarga dari api neraka, sebagaimana firman Allah dalam QS at-

Tahrim/66: 6. 

                             

                       

Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.

4
 

 M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa memelihara diri dari 

api neraka antara lain dengan meneladani nabi Muhammad saw. Sementara di sisi 

lain yang dimaksud dengan keluarga adalah istri, anak-anak dan seluruh yang berada 

di bawah tanggung jawab kamu.
5
 Sedangkan Hamka menjelaskan bahwa sesudah 

Tuhan memberikan beberapa bimbingan tentang rumah tangga Rasulullah saw., maka 

Tuhan pun menghadapkan seruan-Nya kepada orang-orang yang beriman bagaimana 

                                                           

 
3
Alisuf Sabri, Ilmu Pendidikan  (Cet. I; Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya), h. 14.  

 
4
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Jakarta: Penerbit Jabal, 2017), h. 

560.  

 
5
M. Quraish Shihab, Tafsir  Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 15 

(Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 177.   



3 

 

 
 

pula sikap mereka dalam menegakkan rumah tangga. Iman harus senantiasa 

dipelihara dan dipupuk, terutama dengan dasar iman hendaklah orang menjaga 

keselamatan diri dan seisi rumahtangga dari api neraka.
6
  

 Bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. Batu-batu adalah barang yang 

tidak berharga yang tercampak dan tersebar di mana-mana. Manusia yang durhaka 

kepada Tuhan, yang hidup di dunia ini tiada bemilai karena telah dipenuhi oleh dosa, 

sudah samalah keadaannya dengan batu-batu yang berserak-serak di tengah pasir, di 

munggu-munggu dan di bukit-bukit atau di sungai-sungai yang mengalir itu. Allah 

memberikan kekuasaan kepada malaikat-malaikat itu menjaga dan mengawal neraka 

itu, agar apinya selalu bemyala, agar alat penyalanya selalu sedia, baik batu ataupun 

manusia. Sikap malaikat-malaikat pengawal dan penjaga neraka mesti kasar, tidak 

ada lemah lembutnya.
7
 

Peran orang tua sangat besar artinya, sebab orang tua adalah unsur pertama 

dan utama dalam pendidikan anak-anaknya, orang tua harus membina dan 

membimbing mereka.
11

 Peranan orang tua sangat berpengaruh dalam mendidik anak, 

peranan tersebut akan berjalan dengan baik apabila diimbangi dengan pengetahuan 

mereka tentang agama. Di antara akidah dasar peran orang tua dalam mendidik anak 

mereka yaitu menanamkan kebiasaan dalam melaksanakan salat. 

Orang tua merupakan sumber utama dalam proses mendapatkan pendidikan 

dan pembelajaran terhadap pembentukan karakter kepribadian anak. Peranan orang 

tua sangat berpengaruh dalam mendidik anak, orang tua harus membina dan 

membimbing anaknya. Di mana peranan tersebut harus diimbangi dengan 

                                                           

 
6
Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar Jilid 10 (Cet. IV; Singapura: Pustaka 

Nasional PTE LTD, 2001), h. 7507.  

 
7
Abdul Malik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar Jilid 10, h. 7507. 
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pengetahuan agama, menanamkan hal-hal yang baik dengan prinsip-prinsip yang 

terpuji. Begitu besar dan pentingnya peranan orang tua dalam mendidik anak-

anaknya terutama dalam membiasakan anak untuk beribadah. Pribadi yang baik 

yang ditanamkan sejak dini kepada anak akan menjadi bekal yang baik bagi 

kehidupan mereka di masa yang akan datang. 

Hal utama dalam memberikan pendidikan agama kepada anak salah satunya 

agar setiap orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk bisa mendirikan salat. Hal 

ini sebaiknya dilakukan sejak anak masih berusia dini. Cara mendidik anak, telah 

diajarkan oleh Nabi Lukman as. sebagaimana firman Allah swt., dalam QS 

Luqman/31:17.   

                         

         

Terjemahnya:  

Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 
dan cegahlah (mereka) dariperbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap 
apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal 
yang diwajibkan (oleh Allah).

8
 

 Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-mishbah bahwa nasihat Luqman 

kepada anaknya diungkapkan dengan panggilan mesrah, yakni laksanakan salat 

dengan sempurna syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya, dan di samping menjaga 

dirimu dari perbuatan keji dan mungkar, anjurkan juga orang lain agar melaksanakan 

perbuatan yang ma’ruf dan terhindar dari perbuatan mungkar.
9
 Hamka dalam 

tafsirnya juga menjelaskan bahwa salah satu hikmah melaksanakan salat adalah amar 

                                                           

 
8
Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 412.  

 
9
M. Quraish Shihab, Tafsir  Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 10, h. 

308. 
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ma’ruf nahi mungkar. Berusahalah engkau jadi pelopor dari perbuatan yang ma'ruf 

itu. Sekurang-kurangnya menyuruh anak dan isteri mengerjakan salat. Jika manusia 

ingin menjadi pribadi yang berarti dalam pergaulan hidup di dunia ini, maka salat 

adalah peneguh pribadi.
10

 

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa orang tua diwajibkan untuk 

menyeru seorang anak untuk mendirikan salat, dan berbuat yang baik serta 

mencegah anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Selain itu 

Lukman menggunakan metode yang sangat humanis, yaitu metode bertahap dalam 

mendidik anaknya. Dalam mendidik an ak untuk mendirikan salat alangkah lebih 

baik jika orang tua melatih kebiasan anak untuk mendirikan salat. 

Anak dalam ajaran Islam ialah amanat dari Allah yang dititipkan kepada 

kedua orangtuanya. Pandangan ini mengisyaratkan adanya keterpautan eksistensi 

anak dengan al-Khaliq maupun dengan kedua orangtuanya. Istilah amanat 

mengimplikasikan keharusan menghadapi dan memperlakukan anak dengan 

sungguh-sungguh, hati-hati, teliti dan cermat. Sebagai amanat, anak harus dijaga, 

diraksa, dibimbing dan diarahkan selaras dengan apa yang diamanatkan. Anak 

dilahirkan tidak dalam keadaan lengkap dan tidak dalam keadaan kosong. Ia 

dilahirkan dalam keadaan fitrah. Memang ia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu 

apa-apa, akan tetapi ia telah dibekali dengan pendengaran, penglihatan dan kata hati 

(Af Idah), sebagai modal yang harus dikembangkan dan diarahkan kepada martabat 
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Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 5 (Cet. IV; Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001), h. 

5571.  
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manusia yang mulia, yaitu yang mengisi dan menjadikan kehidupannya sebagai 

takwa kepada Allah.
11 

Di antara ayatal-Qur’an yang menyeru orang tua melatih kebiasaan anak 

dalam melaksanakan salat adalah sebagai berikut: Allah swt., berfirman dalam QS  

Thoha/20:132. 

                           

   

Terjemahnya: 

Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam 
mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang member 
rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang 
bertakwa.

12
 

 M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kepala keluarga memerintahkan 

kepada keluarganya untuk melaksanakan salat dengan baik dan berkesinambungan/ 

secara terus-menerus. Makna sabar dalam ayat di atas adalah bersabar dalam 

melaksanakan salat bukan hanya salat 5 waktu tetapi juga salat-salat sunnah 

termasuk di dalamnya salat malam.
13

 Hamka dalam tafsir al-azhar menjelaskan 

bahwa sesudah Rasulullah dilarang melayangkan pandang terlalu jauh kepada 

kelebihan dan kemewahan orang lain dengan perhiasan dunia, sekarang beliau pun 

disuruh pula memerintahkan kepada kaum keluarga beliau yang terdekat agar 

                                                           

 
11

Muhammad Ali Quthb, Auladuna fi Dlau-it Tarbiyyatil Islamiyyah, terj. Bahrun Abu 

Bakar Ihsan, Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam (Bandung: CV. Diponegoro, 1993), h. 11-

12. 

 
12

Departertemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 321. 

 
13

 M. Quraish Shihab, Tafsir  Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 07, 

h. 712.  
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mereka itu bersungguh-sungguh mengerjakan salat. Oleh sebab itu jangan lalaikan 

salat.  

 Mengapa disuruh bersabar di dalam mengerjakan salat? Karena 

salat  tidaklah membawa keuntungan benda. Asal sudah salat tidaklah akan segera 

nampak hasilnya oleh mata. Dia adalah urusan ketenteraman jiwa. Salat itu pun 

adalah doa. Jika tidak segera terkabul janganlah berkecil hati.
14

 

 Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa orang tua memerintahkan kepada 

anggota keluarganya untuk melaksanakan salat dan bersabar dalam menjalankannya. 

Rasulullah juga menganjurkan kepada orang tua untuk mengajarkan anaknya, 

memerintahkan anaknya salat, apabila anak sudah berusia tujuh tahun dan apabila 

anak sudah berusia sepuluh tahun maka boleh untuk dipukul bila tidak melaksanakan 

salat. 

Usaha orang tua tersebut harus bersambut baik dengan lingkungan 

pendidikan anak tersebut, lingkungan sekolah memiliki peran yang sangat penting 

dalam hal ini. Pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran di sekolah mempunyai 

peranan penting dalam menanamkan rasa taqwa kepada Allah swt., Oleh karenanya, 

pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah tidak hanya diberikan berupa 

materi-materi saja tetapi juga mengadakan praktik seperti salat, mengaji, dan hal-hal 

lain yang berhubungan dengan perbuatan. 

Pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu 

pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui pertumbuhan dan 
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Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 6  h. 4521.   
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pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselaran dan kesempurnaan hidup 

dalam segala aspeknya.
15

 

Pendidikan sebagai suatu proses tentunya mempunyai tujuan, dimana tujuan 

merupakan suatu arahan yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan ditentukan oleh 

dasar pendidikannya sebagai suatu landasan filosofis yang bersifat fundamental 

dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam hal ini, masing-masing negara menentukan 

sendiri tujuan pendidikannya. Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003, dasar pendidikan Nasional adalah pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
16

 

Secara umum Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan 

keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didiktentang agama 

Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

swt., serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara
17

 

                                                           

 
15

Muzzaki dan Kholilah, Ilmu Pendidikan Islam (Surabaya: Kopertais IV Press, 201 1), h. 13. 

 
16

Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

201 2), h. 25-26.  

 
17

Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam 

Di Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.78.  
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Dengan pemberian pendidikan agama di sekolah diharapkan anak didik dapat 

memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang agama yang mereka anut, 

sehingga menimbulkan kesadaran dalam beragama dan menjalankan apa yang telah 

diperintahkan dalam agama yang mereka anut. Pendidikan agama tidaklah hanya 

didapat di sekolah saja tetapi dalam keluarga dan juga lingkungan masyarakat. 

Pendidikan agama Islam mencakup banyak pembahasan, tetapi dalam hal ini kami 

membatasi pembahasan atau pemahaman mereka tentang ibadah sholat. Ibadah yang 

mana mereka lakukan setiap harinya. 

Pendidikan Agama Islam membekali siswa untuk memiliki pengetahuan 

agama Islam dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

mengindikasikan betapa pentingnya pendidikan agama untuk mendukung siswa 

dalam mengoptimalisasikan tujuan tersebut. 

Oleh karenanya, pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah tidak 

hanya diberikan berupa materi-materi saja tetapi juga mengadakan praktik jika 

ada keterkaitan dengan perbuatan ibadah, seperti salat, puasa, mengaji, dan hal-

hal lain yang berhubungan dengan perbuatan dalam Pendidikan Agama Islam. 

Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam sangat 

dibutuhkan siswa untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan 

akan agama yang dianutnya sehingga menimbulkan kesadaran beragama dengan 

selalu melaksanakan ibadah sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah saw. 

Di antara banyaknya ibadah dalam Islam itu, salatlah yang membawa 

manusia kepada sesuatu yang amat dekat dengan Tuhan, apabila dihayati. Di 

dalamnya terdapat dialog antara dua pihak yang berhadapan antara manusia 

dengan Tuhan. Dalam salat, manusia menuju kesucian Tuhan, berserah diri 
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kepada Tuhan, memohon pertolongan, perlindungan, petunjuk, ampunan, rezeki, 

juga memohon dijauhkan dari kesesatan, perbuatan yang tidak baik dan 

perbuatan yang jahat.
18

 

Di antara ibadah dalam Islam itu, salatlah yang membawa manusia 

kepada sesuatu yang amat dekat dengan Tuhan, apabila dihayati. Di dalamnya 

terdapat dialog antara dua pihak yang berhadapan antara manusia dengan Tuhan. 

Dalam, manusia menuju kesucian Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, memohon 

pertolongan, perlindungan, petunjuk, ampunan, rezeki, juga memohon dijauhkan 

dari kesesatan, perbuatan yang tidak baik dan perbuatan yang jahat.
19

 

Salat merupakan rukun Islam yang kedua yang wajib dikerjakan bagi umat 

muslim yang sudah baligh. Salat berasal dari kata shalla yang berarti berdoa. Agama 

Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk senantiasa mengingat Allah 

dengan dengan melakukan salat. Adapun yang dimaksud salat ialah ibadah yang 

tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri 

dengan salam. 

Pelaksanaan ibadah salat merupakan kewajiban yang fundamental dalam 

Islam, artinya salat adalah kewajiban bagi umat Islam yang diamalkan dalam lima 

kali sehari semalam dan tidak dapat ditinggalkan oleh semua umat Islam yang sudah 

baligh dan berakal kecuali bagi perempuan yang berhalangan. 

: بُنِيَ الإِسْلََمُ عَلىَ خَمْسٍ صلى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ  قَالَ رَسُولُ الله 

لََةِ ،  دًا رَسُولُ اِلله ، وَإقَِامِ الصا كَاةِ ، : شَهَادَةِ أنَْ لا إلَِهَ إلِاا اللهُ وَأنَا مُحَما وَإيِتَاءِ الزا

    وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ 
                                                           

 
18

Moh. Ardani, Akhlak Tasawuf   ‚Nilai-nilai Akhlak /Budi Pekerti dalam Ibadat dan 

Tasawuf‛, (Cet. II; Jakarta: CV. Karya Mulia, 2005), h. 7. 

 
19

Moh. Ardani, Akhlak Tasawuf   ‚Nilai-nilai Akhlak /Budi Pekerti dalam Ibadat dan 

Tasawuf‛, h. 7. 
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Artinya:  

Agama Islam ditegakkan di atas lima dasar. Pertama bersyahadat bahwa tiada 
Tuhan melainkan Allah swt. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kedua 
mendirikan salat. Ketiga membayar zakat. Keempat melaksanakan haji. 
Kelima berpuasa di bulan Ramadhan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

20
 

Dalam hadis di atas dijelaskan secara ekspilisit (tegas) menyatakan bahwa 

salat termasuk dalam rukun Islam yang kedua.  Islam dibangun di atas lima dasar 

(rukun); syahadat bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, 

mendirikan salat, menuniakan zakat, haji ke baitullah, dan puasa ramadhan.
21

 

Dalam rukun Islam salat termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua. Salat 

juga merupakan tiang agama ibarat sebuah bangunan harus ada tiangnya terlebih 

dahulu agar bisa berdiri dengan kokoh begitu salat ketika salat seseorang sudah baik 

maka imannya pula akan baik. Ibadah salat juga termasuk dalam ibadah yang 

pertama kali diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad saw., ketika mi’raj. 

Salah satu tujuan SMK Negeri 4 Jeneponto yaitu menyiapkan siswa untuk 

taat menjalankan ibadah, namun kenyataannya dalam bidang praktek pelaksanaan 

ibadah terutama praktek salat fardlu mempunyai hambatan, yaitu rendahnya 

semangat melaksanakan salat fardlu. Pendidikan agama Islam yang telah diberikan 

kepada para siswa tidak menjadikan sebagian siswa mau mengamalkan praktek-

praktek ibadah seperti salat, hal ini terbukti masih ada sebagian siswa yang tidak 

mau melaksanakan salat atau sering menunda-nunda waktu salat. Selain itu 

ditambah lagi faktor lingkungan di sekitar sekolah yang kurang agamis, yang 

menjadikan para siswa kurang bersemangat dalam melaksanakan ibadah salat fardlu. 

                                                           

 
20

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Al-Fiqh ‘Ala Al—Madzahib Al-Arba’ah, terj. Shofa’u 

Qolbi Djabir, dkk., Fikih Empat Madzhab Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 313. 

 
21

Supiana dan Karman, Materi Pendidikan Agama Islam (Cet. V; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 24. 
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Sehingga hal ini bisa dijadikan alasan mengapa penulis ingin melakukan penelitian 

di SMK Negeri 4 Jeneponto.  

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 10 Oktober 2022 

melihat bahwa sebagian besar pendidik di SMK Negeri 4 Jeneponto peserta didik 

yang melaksanakan salat dhuhur dan ashar jumlahnya tergolong sangat rendah, 

padahal menurut data sekolah SMK Negeri 4 Jeneponto seluruh peserta didik adalah 

beragama Islam. Selain itu, fasilitas ibadah seperti mushollah, mukena dan 

perlengkapan salat lainnya telah tersedia, bahkan sekolah memberikan alokasi waktu 

khusus kepada peserta didik untuk melaksanakan salat. 

Berdasarkan uraian di atas penulis sangat tertarik untuk mengadakan 

penelitian hal-hal yang menyebabkan masalah tersebut terjadi, khususnya yang 

berkaitan tentang pengaruh lingkungan keluarga dan pendidikan agama Islam dan 

pengaruhnya terhadap pelaksanaan salat fardu dalam kesehariannya di SMK Negeri 

4 Jeneponto. Dan penulis bermaksud membahas masalah tersebut dalam penulisan 

tesis yang berjudul ‚Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Terhadap Pelaksanaan Fardu pada Peserta Didik SMK Negeri 4 

Jeneponto‛. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana lingkungan keluarga peserta didik di SMKN 4 Jeneponto? 

2. Bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam di SMKN 4 Jeneponto? 

3. Bagaimana pelaksanaan salat peserta didik SMKN 4 Jeneponto? 
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4. Apakah terdapat pengaruh lingkungan keluarga terhadap pelaksanaan salat 

peserta didik SMKN 4 Jeneponto? 

5. Apakah terdapat pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap 

pelaksanaan salat peserta didik SMKN 4 Jeneponto? 

6. Apakah terdapat pengaruh lingkungan keluarga dan pembelajaran pendidikan 

agama Islam terhadap pelaksanaan salat lima waktu peserta didik SMKN 4 

Jeneponto? 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. 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.
22

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti akan melakukan 2 kali 

pengujian hipotesis dengan mengajukan hipotesis kerja yaitu:  

1. Terdapat pengaruh lingkungan keluarga terhadap pelaksanaan salat lima 

waktu  peserta didik di SMK Negeri 4 Jeneponto. 

2. Terdapat pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap 

pelaksanaan salat lima waktu  peserta didik di SMK Negeri 4 Jeneponto. 

D. Definisi Operasional Variabel  

                                                           

 
22

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 99.  
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Tujuan dari definisi variabel adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan 

dan kesalahan penafsiran phembaca terhadap variabel–variabel dalam suatu 

penelitian, adapun definisi operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Keluarga 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, 

karena dari merekalah anak mulai menerima pendidikan. Keluarga yang dimaksud 

pada penelitian ini adalah keluarga inti (nuclear family) yang terdiri dari ayah, ibu 

dan anak-anak. Adapun indikator lingkungan keluarga adalah Cara orang tua 

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

pengertian/perhatian orang tua, latar belakang kebudayaan orang tua. Instrumen yang 

digunakan adalah angket dengan analisis deskriptif dan inferensial. 

2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah sebagai usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan 

agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan dengan 

memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan 

nasional. Adapun indikator pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu meteri 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, metode pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Instrumen yang digunakan 

adalah angket dan observasi dengan analisis deskriptif dan inferensial. 

3. Pelaksanaan Salat 

Salat yaitu gerakan dan ucapan tertentu yang diawali dengan takbir dan 

diakhiri dengan salam berdasarkan syarat dan rukun-rukun tertentu, dikerjakan 
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dengan penuh khusyu’ dan ikhlas untuk mengagungkan kebesaran Allah serta 

mengharapkan keridhaan-Nya. Jadi yang dimaksud ibadah salat fardu adalah suatu 

proses dalam menjalankan ibadah salat dengan seluruh rangkaian gerakan dan 

bacaannya serta sesuai dengan waktunya dalam sehari semalam yaitu; Subuh, 

dhuhur, ashar, magrib dan isya. Tetapi, dalam penelitian ini pengamatan pelaksanaan 

salat terhadap peserta didik dilakukan dengan fokus pada pelaksanaan salat dhuhur 

dan ashar. Adapun indikator pelaksanaan salat yaitu tepat waktu dalam 

melaksanakan salat, konsisten dalam melaksanakan salat, dan ketepatan bacaan 

dengan gerakana salat. Instrumen yang digunakan adalah angket dengan analisis 

deskriptif dan inferensial. 

E. Kajian Pustaka 

Peneliti melakukan penelusuran dan pencarian dari peneliti sebelumnya 

yang meneliti perihal yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan menjadi 

pokok permasalahan yang akan dikaji, dari peneliti sebelumnya maka peneliti akan 

memperoleh informasi dan dijadikan sebagai acuan yang dapat memberikan 

masukan yang sangat berharga bagi peneliti dan mampu membantu peneliti dalam 

menentukan arah penelitian, adapun penelitian yang terkait adalah sebagai berikut: 

1. Ditya Fatinia dan Ajat Rukajat dengan penelitian yang berjudul ‚Peranan Orang 

Tua Dalam Menumbuhkan Pemahaman Pada Anak Mengenai Pentingnya Ibadah Shalat 

Berjamaah‛. Analisis ini mengarah pada peranan orang tua dalam menumbuhkan 

pemahaman anak mengenai pentingnya ibadah salat berjamaah dan faktor-faktor 

yang mendukung dan menghalangi orang tua dalam menjalankan perannya untuk 

menumbuhkan pemahaman mengenai pentingnya ibadah salat berjamaah kepada 
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anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Subjek penelitian dalam analisis ini adalah orang tua dan 

anak-anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi dan 

wawancara. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ibadah salat berjamaah wajib 

hukumnya bagi seluruh umat agama Islam tanpa ada terkecuali, peranan orang tua 

dalam menumbuhkan pemahaman pada anak mengenai pentingnya ibadah salat 

berjamaah dilaksanakan dengan memberikan pemahaman dan penjelasan sebaik 

mungkin, memberikan contoh cerminan dalam melaksanakan ibadah salat 

berjamaah, serta memberikan teguran dan peringatan. Faktor yang mendukung ialah 

peranan orang tua, lingkungan tempat tingal, pertemanan, dan fasilitas ibadah. 

Sedangkan faktor yang menghalanginya adalah kurangnya rasa semangat dan minat 

anak penggunaan media elektronik seperti handphone dan televisi yang berlebihan.
23

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa peneliti sebelumnya telah melakukan 

penelitian tentang peran orang tua dalam menanamkan pentingnya salat berjamaah, 

tetapi belum menjelaskan pembelajaran pendidikan agama Islam. Peneliti 

sebelumnya menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan 

metode kuantitaf. Selain itu perbedaan terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan 

dalam penelitian. 

2. Hidia Nur Aini dengan penelitian yang berjudul ‚Pengaruh Pola Asuh Orang 

tua Terhadap Konsistensi Pelaksanaan Salat Lima Waktu Pada Anak‛. Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat pengaruh antara pola asuh orang tua dengan konsistensi 

salat lima waktu pada anak. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan 
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Ditya Fatinia dan Ajat Rukajat ‚Peranan Orang Tua Dalam Menumbuhkan 

Pemahaman Pada Anak Mengenai Pentingnya Ibadah Shalat Berjamaah‛, As-Sabiqun Jurnal 
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random sampling dengan sampel 53 orang kelas V dan VI di SDIT Nurul Islam 

Bekasi. Data dikumpulkan melalui angket dari tiap variabel. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa diperoleh data tentang pola asuh orangtua memiliki nilai rata-

rata 3,51 termasuk dalam kategori baik sedangkan konsistensi salat lima waktu pada 

anak memiliki nilai rata-rata 3,52 termasuk dalam kategori baik juga. Adapun 

diperoleh koefisien korelasi 0,47 atau 47%. Angka ini termasuk korelasi yang cukup 

kuat/sedang, karena berada pada daerah interval 0,400-0,599. Adapun penentuan 

besarnya pengaruh variabe X terhadap variabel Y menggunakan rumus k. Dengan 

angka derajat tidak adanya korelasi (k) sebesar 0,88 dan ramalan besarnya pengaruh 

(E) sebesar 12%. Hal ini menggambarkan bahwa setiap peningkatan pola asuh 

orangtua akan berpengaruh sebesar 12% terhadap konsistensi salat lima waktu pada 

anak. Sebaliknya, diperkirakan 88% naik turunnya kualifikasi konsistensi salat lima 

waktu pada anak dipengaruhi oleh faktor lain.
24

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa peneliti sebelumnya telah melakukan 

penelitian tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap konsistensi pelaksanaan 

salat. Pada penelitan tersebut belum dijelaskan tentang pengaruh pembelajaran 

pendidikan agama Islam. Adapun penelitian sebelumnya sebagai grand teori untuk 

membangun teori-teori pada penelitian ini.  

3. Richiah Nuroy Yaroh dengan penelitian yang berjudul ‚Pendidikan Agama 

Islam dan Keaktifan Ibadah Salat Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Gedeg Kab. 

Mojokerto‛. Secara keseluruhannya dapat dirumuskan Pelaksanaan proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam kelas XI di SMA Negeri 1 Gedeg Kab. Mojokerto tahun pelajaran 
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Hidia Nur Aini ‚Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Konsistensi Pelaksanaan Shalat 

Lima Waktu Pada Anak ‛ Atthulab; Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 3, no 1 (September, 

2018),  h. 98. 
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2019/2020 mempunyai nilai rata-rata 26,75 yang berarti termasuk dalam kategori 

sedang, Keaktifan ibadah sholat siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Gedeg Mojokerto 

tahun pelajaran 2019/2020 mempunyai nilai rata-rata 22,575 yang berarti termasuk 

dalam kategori sedang dan Hasil akhir dari penelitian ini mengatakan bahwa ada 

pengaruh dan signifikan yang sedang antara pendidikan agama Islam terhadap 

keaktifan ibadah sholat siswa. Hasil kajian ini mempromosikan peranan 

kepemimpinan guru di sekolah yang boleh membawa kepada perubahan yang positif 

terhadap pencapaian akademik pelajar.
25

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum 

membahas lingkungan keluarga. Selain itu, terdapat perbedaan pada penggunaan 

instrumen penelitian, dimana penelitian sebelumnya menggunakan instrumen angket 

sedangkan penelitian ini menggunakan instrumen yang lebih menekankan pada 

angket dan obeservasi. Perbedaannya juga terletak pada tempat dan waktu 

pelaksanaan dalam penelitian.   

4. Nurul Fauzya Halim dan Hasanah Purnamasar dengan penelitian yang berjudul 

‚Pengaruh pendidikan Agama Islam Terhadap Pengamalan Ibadah Shalat Pada Peserta Didik 

Di SD Persitim 1 Kota Kupang‛. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

pendidikan agama Islam dan mengetahui tingkat pengamalan ibadah salat sehari-hari 

siswa serta untuk mengetahui pengaruh pendidikan agama Islam terhadap 

pengamalan peserta didik SD Persitim 1 Kupang. Penelitian ini mengunakan metode 

kuantitatif yaitu kuesioner/angket mengambil sampel pada kelas 3 dan 4 yang 

berjumlah 38 siswa. Dari hasil pembahasan yang didapat penerapan pendidikan 
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Richiah Nuroy Yaroh, ‚Pendidikan Agama Islam dan Keaktifan Ibadah Salat Siswa Kelas 

XI di SMA Negeri 1 Gedeg Kab. Mojokerto‛, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (SCHOLASTIKA) 

1, no. 1 (November, 2019); h. 132.  
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agama Islam di SD Persitim 1 Kupang sangat baik dimana pemahaman pendidikan 

agama Islam kategori tinggi 15,8 % berjumlah 6 siswa, kategori sedang 60,5 % 

berjumlah 23 siswa dan kategori rendah 23,7 % berjumlah 9 siswa. Dapat 

disimpulkan tingkat pemahaman pendidikan agama Islam adalah sedang. Untuk 

pengamalan ibadah salat kategori tinggi 39,5 % berjumlah 15 siswa, kategori sedang 

52.6 % berjumlah 20 siswa dan kategori rendah 7.9 % berjumlah 3 siswa, dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan pengamalan ibadah salat adalah sedang. Sedangkan 

untuk pengaruh pendidikan agama Islam terhadap pengamalan ibadah salat siswa 

dapat disimpulkan pendidikan agama Islam memiliki pengaruh positif terhadap 

pengamalan ibadah salat peserta didik SD Persitim 1 Kupang.
26

 

 Penjelasan di atas menunjukkan bahwa persamaan penelitian ini yaitu 

menggunakan jenis penilitian yang sama. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian 

sebelumnya belum membahas lingkungan keluarga. Selain itu perbedaan terletak 

pada tempat dan waktu pelaksanaan dalam penelitian. 

5. Asep Kurniawan dengan penelitian yang berjudul ‚Pengaruh Pendidikan 

Agama Islam Terhadap Motivasi Sholat Berjamaah Di Sekolah Menengah Atas 4 

Kota Cirebon‛, Analisis data penlitian ini menggunakan uji kolerasional dengan 

bantuan program IBM SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini didapat nilai koefisien 

kolerasi sebesar 0,470 yang berada pada rentang 0,40-0,70, yaitu bermakna terdapat 
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Nurul Fauzya Halim dan Hasanah Purnamasar ‚Pengaruh pendidikan Agama Islam 

Terhadap Pengamalan Ibadah Shalat Pada Peserta Didik Di SD Persitim 1 Kota Kupang‛, Al Manam; 

Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman 1, no. 1 (April, 2021), h. 37. 
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hubungan antara Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan ibadah salat siswa 

kelas VIII SMPN Cisarua.
27

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa terdapat persamaan dangan penelitian 

ini itu penggunaan metode kuantitatif. Namun, perbedaannya terletak pada jumlah 

variabel pada penelitian ini. Saudara Asep Kurniawan tidak mengkaji lingkungan 

keluarga. Adapun penelitian sebelumnya sebagai grand teori untuk membangun 

teori-teori pada penelitian ini.  

Secara keseluruhan penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian 

ini, dapat terlihat dengan jelas bahwa belum ada penelitian yang mengkaji variabel-

variabel secara bersamaan dalam sebuah karya ilmiah seperti penelitian ini. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa peneltian ini menarik untuk dikaji lebih dalam.  

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Sebuah penelitian yang dilakukan memiliki tujuan dan kegunaan yang 

dapat digunakan baik untuk penulis, pembaca, dan yang terkait dalam penelitian 

tersebut. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan masalah. Tujuan penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui lingkungan keluarga peserta didik di SMKN 4 Jeneponto? 

b. Untuk mengetahui pembelajaran pendidikan agama Islam di SMKN 4 

Jeneponto? 
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c. Untuk mengetahui pelaksanaan salat peserta didik SMKN 4 Jeneponto? 

d. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap pelaksanaan salat 

peserta didik SMKN 4 Jeneponto? 

e. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap 

pelaksanaan salat peserta didik SMKN 4 Jeneponto? 

f. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga dan pembelajaran pendidikan 

agama Islam terhadap pelaksanaan salat lima waktu peserta didik SMKN 4 

Jeneponto? 

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 lingkungan keluarga dan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

2) Sebagai sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi 

lembaga pendidikan di Indonesia. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi guru Pendidikan Agama Islam, dapat menambah pengetahuan sehingga 

memperluas wawasan tentang lingkungan keluarga dan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam.  

2) Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai suatu informasi mengenai lingkungan 

keluarga dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah. 
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3) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang 

pendidikan terutama yang berkaitan dengan lingkungan keluarga dan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, serta menjadi bahan rujukan bagi 

peneliti untuk suatu penelitian lingkungan keluarga dan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam terhadap pelaksaan salat lima waktu.   

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

pertimbangan dalam rangka perbaikan serta meningkatkan mutu pendidikan. 
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BAB II 

    TINJAUAN TEORETIS 

A. Lingkungan Keluarga 

1. Lingkungan 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lingkungan adalah  daerah (kawasan 

dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya.
1
 Menurut Zakiyah Darajat lingkungan 

adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang 

senantiasa berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun benda 

buatan manusia, atau alam yang bergerak atau tidak bergerak. Kejadian-kejadian 

atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang.
2
 

 Menurut Hafi Anshari lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar 

anak baik berupa benda, peristiwa, maupun kondisi masyarakat, terutama yang dapat 

memberi pengaruh kuat pada anak yaitu lingkungan dimana proses pendidikan 

berlangsung dan dimana anak bergaul sehari-hari.
3
 

 Menurut Sratain (ahli psikologi Amerika) yang dimaksud dengan lingkungan 

(environment) meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu 

mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau lift proses. Di 

                                                           

1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2001), h. 63.  

2
Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 63. 

3
Hafi Anshari, Pengantar Ilmu Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 90. 
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sekitar kita yang berupa fisik maupun non fisik. Yang mana keduanya sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan pola tingkah laku dan berfikir seseorang.
4
 

 Jadi dapat disimpulkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar 

kita yang berupa fisik maupun non fisik yang mana keduanya sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan pola tingkah laku dan berfikir seseorang. 

2. Keluarga 

a. Pengertian Keluarga 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keluarga adalah Ibu, bapak beserta anak-

anaknya; sanak saudara dan kaum kerabat.
5
 Keluarga adalah lembaga sosial resmi yang 

terbentuk setelah adanya suatu perkawinan. Dalam UU perkawinan pasal 1 ayat 1 tahun 

1974 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 

sejahtera berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. 

 Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang tidak mempunyai program 

resmi seperti lembaga pendidikan formal. Apa yang diperoleh anak di dalam 

keluarga nantinya akan menjadi dasar dan dikembangkan bagi kehidupan 

selanjutnya. Pengertian Lingkungan menurut Undang-undang No 23 pada tahun 

1997 yang menyebutkan bahwa Lingkungan hidup ialah suatu kesatuan ruang 

dengan seluruh benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup yang termasuk manusia 

dan segala perilakuknya yang bisa mempengaruhi segala kelangsungan peri 

kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Keluarga 

menurut Helmawati adalah: 

                                                           

4
Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 32. 

 
5
Ali Akbar, Remaja dan Kesadaran Nikah (Cet. II; Jakarta: Pustaka Anta, 1992), h. 135.  
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Keluarga adalah kelompok kecil yang memiliki pemimpin dan anggota, 
mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-
masing anggotanya. Keluarga adalah tempat pertama dan yang utama dimana 
anak-anak belajar. Helmawati juga menjelaskan tentang lingkungan keluarga 
yang pada umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan saudara merupakan tempat 
pembelajaran yang pertama dan utama bagi anak. Dari orang tua (ayah dan 
ibu) anak belajar tentang nilai-nilai keyakinan, etika, norma-norma ataupun 
keterampilan hidup. Dengan saudara anak dapat belajar berbagi, bertenggang 
rasa, saling menghormati, dan menghargai.

6
 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit 

yang di dalamnya terdiri dari ayah sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri dan 

anak-anak adalah anggota keluarga, masing-masing memiliki tugas dan kewajiban 

yang harus ditunaikan agar unit tersebut dapat berlangsung dengan baik. Lingkungan 

keluarga menurut Hasbullah yaitu: 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena 
dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan 
bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama karena sebagian besar dari 
kehidupan anak adalah di dalam keluarga sehingga didikan yang paling banyak 
diterima oleh anak adalah dalam keluarga.

7
 

 Dapat disimpulkan dari uraian tersebut bahwa lingkungan keluarga adalah 

lingkungan pertama dan utama yang berpengaruh pada perkembangan anak. 

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pendidikan dan   

sebagian besar kehidupan anak adalah di dalam keluarga. Keluarga yang harmonis 

akan menghasilkan anak yang berkepribadian baik. 

Menurut Ali Akbar keluarga merupakan masyarakat terkecil yang sekurang-

kurangnya terdiri dari suami/istri sebagai anggota inti berikut anak yang lahir dari 

mereka. Jadi setidak-tidaknya anggota keluarga terdiri dari suami dan istri, bila 

belum mempunyai anak atau tidak punya anak sama sekali. 
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Helmawati, Pendidikan Keluarga (Cet.I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 42.  

 
7
Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Cet. 10; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 38.  
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Lain halnya dengan  Masyfuk Zuhdi yang memberikan pengertian keluarga 

dalam arti luas. Ia menjelaskan keluarga dalam arti yang luas ialah ayah, ibu dan 

anak ditambah mertua, kemenakan-kemenakan, adik-adik dan sebagainya yang 

kebutuhan semuanya tergantung pada keluarga.
8
 

Dengan demikian menurut Masyfuk Zuhdi keluarga tidak hanya 

beranggotakan suami/istri dan anak, akan tetapi bisa juga yang lainnya yang 

merupakan tanggungan keluarga tersebut. Pengertian ini banyak terdapat pada 

kehidupan bangsa Indonesia yang berlainan dengan bangsa Barat. 

Dari pengertian di atas, pengertian keluarga secara sempit dapat diartikan 

bahwa keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Sedangkan pengertian 

keluarga secara luas adalah suatu keluarga inti dengan adanya tambahan dari 

sejumlah orang baik yang sekerabat yang secara bersama- sama hidup dalam suatu 

rumah tangga dalam keluarga inti. 

 Dengan melihat pengertian keluarga secara sempit dan luas, maka 

dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah suatu komunitas masyarakat 

terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang juga terdapat 

kerabat dari pihak suami dan istri yang dapat hidup bersama dalam suatu 

rumah tangga. 

b.  Kedudukan Keluarga 

Sebelum anak mengenal lingkungan luar terlebih dahulu mereka mengenal 

situasi keluarga di mana mereka berada. Pengalaman pergaulan dalam keluarga akan 

memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan anak selanjutnya. Oleh karena itu, 

                                                           

 
8
Masyfuk Zuhdi, Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), h. 
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keluarga di sebut ‚primary community‛ yaitu sebagai lingkungan yang pertama dan 

utama. 

Keluarga disebut lingkungan yang pertama karena dalam keluarga inilah 

anak pertama kalinya mendapatkan pendidikan dan bimbingan utama, karena 

sebagian besar hidup anak berada dalam keluarga, maka pendidikan yang paling 

banyak diterima oleh anak adalah dalam lingkungan keluarga.
9
 

Oleh karena itu dalam kehidupan keluarga jangan sampai memberikan 

pengalaman atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik pada anak yang nantinya 

akan berpengaruh bagi kehidupannya ketika dewasa.
 

c. Fungsi dan Peranan Keluarga 

 Sebagai salah satu pusat pendidikan, keluarga mempunyai tugas yang sangat 

fundamental dalam upaya mempersiapkan anak bagi peranannya pada masa yang 

akan datang. Dalam lingkungan keluarga ini sudah dimulai ditanamkan dasar-dasar 

perilaku, sikap hidup dan kebiasaan lainnya. Dengan demikian perlu diciptakan 

lingkungan keluarga yang kondusif bagi perkembangan anak.
 

 
Fungsi keluarga yang utama ialah mendidik anak-anaknya. Anak manusia 

berbeda dengan binatang, tanpa pendidikan dan bimbingan dalam arti yang luas, 

anak tidak akan menjadi anggota masyarakat yang dapat menjalankan kewajiban 

dalam kehidupan bersama. Dalam hal ini anak berakar dalam diri orang tuanya, 

sedangkan orang tua merupakan faktor pendidik bagi anak dan memainkan peranan 

paling utama dalam pertumbuhan kepribadiannya. Menurut Helmawati fungsi 

keluarga adalah: 
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M. Alisuf Sabri, Ilmu Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jiwa, 1999), h. 15-16.  
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1) Fungsi Agama dilaksanakan melalui penanaman nilai-nilai keyakinan berupa 
iman dan takwa.  

2) Fungsi Biologis adalah fungsi pemenuhan kebutuhan agar keberlangsungan 
hidupnya tetap terjaga termasuk fisik. Maksudnya pemenuhan kebutuhan 
yang berhubungan dengan jasmani manusia. 

3) Fungsi Ekonomi berhubungan dengan bagaimana pengaturan penghasilan 
yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. 

4) Fungsi Kasih Sayang menyatakan bahwa setiap anggota keluarga harus 
menyayangi satu sama lain. 

5) Fungsi Perlindungan, setiap anggota keluarga berhak mendapat perlindungan 
dari anggta lainnya. 

6) Fungsi Pendidikan, keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam 
pendidikannya. 

7) Fungsi Sosialisasi Anak, selain sebagai makhluk individu, manusia juga 
merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi 
semua kebutuhan hidupnya.  

8) Fungsi Rekreasi, manusia tidak hanya perlu memenuhi kebutuhan 
biologisnya atau fisiknya saja, tetapi juga perlu memenuhi kebutuhan jiwa 
atau rohaninya.

10
  

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi 

keluarga yaitu sebagai faktor penting dalam perkembangan pribadi dan 

emosional anak. Pendidikan utama dasar-dasar moral pada anak dan 

pemberi dasar pendidikan sehingga anak tumbuh dengan baik. Selain itu, 

keluarga memberikan bekal agama sehingga anak menjadi makhluk yang 

religius. 

 Singgih D. Gunarsa dalam bukunya ‚Psikologi Praktis Anak Remaja dan 

Keluarga‛ menjelaskan tentang fungsi keluarga antara lain: 

1) Mendapatkan keturunan dan membesarkan anak. 

 Perkawinan akan semakin banyak dan berkesinambungan, dengan 

demikian akan terpelihara kelangsungan hidup manusia. Dalam 

kelestarian dan kesinambungan terdapat suatu pemeliharaan terhadap 

kelangsungan hidup jenis manusia dan suatu dorongan bagi para 
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Helmawati, Pendidikan Keluarga, h. 52.   
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spesialis untuk meletakkan metode-metode pendidikan dan dasar-dasar 

yang benar untuk mencapai keselamatan jenis manusia dari aspek moral 

dan fisikal, secara berbarengan. al-Qur’an menjelaskan hikmah sosial 

dan maslahat kemanusiaan,
11

 Allah berfirman dalam QS an-Nahl/16: 72. 

                          

                          

Terjemahnya: 

 Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 
 menjadikan  bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-
 cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah  
 mereka beriman kepada yang bathil dan  mengingkari  nikmat Allah?

12
 

  Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas menjelaskan Allah menjadikan 

berpasang-pasangan adalah agar mendapat ketenangan hidup, serta diberikan karunia 

berupa anak dan cucu sehingga dapat meneruskan generasi. Selain itu, Allah 

menegaskan bahwa selain karunia di atas Allah juga memberikan berbagai macam 

karunia berupa rezeki yang tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan 

manusia.
13

 Hamka dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa dalam isteri kita itu 

adalah bahagian dari kita. Makhluk Insani itu satu isterinya, untuk teman hidupnya. 

Kalau diperdalam lagi, pada pokoknya Insan itu adalah satu, meskipun laki-laki, 

perempuan.
14
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  Dengan perkawinan yang sesuai dengan syari’at Allah maka anak yang 

dilahirkan akan merasa bangga dengan bapak-bapaknya yang menjadi 

keturuanannya. Dengan adanya keturunan terdapat penghargaan diri, kemantapan 

jiwa, dan penghormatan terhadap kemanusiaan mereka. sekiranya tidak ada 

perkawinan yang disyari’atkan oleh Allah, maka masyarakat tidak akan merasa 

bangga dengan anak yang tidak memiliki kehormatan dan keturunan. Maka lahirlah 

celaan besar yang menimpa akhlak mulia, dan tersebarlah kerusakan dan upaya 

menghalalkan segala cara.
15

  

  Uraian di atas dapat kita pahami bahwa sangat penting melahirkan keturunan 

yang berlandaskan pdengaernikahan yang sesuai dengan aturan agama, hal ini 

berkaitan erat kondisi perkembangan psikologis peserta didik. 

2) Memberikan afeksi atau kasih sayang, dukungan dan keakraban. 

   Naluri menyayangi anak merupakan potensi yang diciptakan oleh Allah 

bersamaan dengan penciptaan manusia dan binatang. Allah menjadikan naluri kasih 

dan sayang sebagai salah satu landasan kehidupan alamiah, psikologis, dan sosial 

mayoritas makhluk hidup. Keluarga, terutama orang tua, bertanggung jawab untuk 

untuk memberikan kasih sayang kepada anak, karena kasih sayang dengan 

merupakan landasan terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan psikologis 

dan sosial anak. Jika seorang anak mengalami ketidakseimbangan rasa cinta, 

kehidupan bermasyarakatnya akan dicemari penyimpangan-penyimpangan. Anak 

akan sulit berteman atau bekerjasama, apalagi jika harus melayani atau 

mengorbankan miliknya demi orang lain. Setelah dewasa, anak sulit untuk menjadi 

ayah yang penyayang, suami yang bergaul dengan baik dan penuh pertimbangan, 
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atau tetangga yang santun pada tetangga lainnya. Rasulullah adalah figur pencinta 

anak yang ideal, beliau mengasihi anak dan bersabar dalam menghadapi 

rajukannya.
16

 

 Keluarga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, jika anak 

tersebut dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang maka 

besar kemungkinan perlakuan yang sama akan ia berikan kepada keluarganya suatu 

saat nanti dan begitu pula sebaliknya.  

3) Mengembangkan kepribadian. 

 Ibu yang baik, saleh, penyayang, dan bijaksana, sebelum mengandung telah 

memohon kepada Allah agar mendapatkan anak yang saleh, yang berguna bagi 

bangsa, negara dan agamanya. Ketika mulai mengandung, hatinya gembira menanti 

kelahiran sang anak. Sejak dalam kandungan bayi mendapatkan pengaruh yang 

positif dalam kepribadiannya yang akan tumbuh di masa yang akan datang. Ketika 

dalam kandungan, janin mendapatkan pengaruh dari sikap dan perasaan ibunya, 

melalui saraf- saraf yang terdapat dalam rahim. Sikap positif sang ibu terhadap janin 

dan ketentraman batinnya dalam hidup menyebabkan saraf-saraf bekerja lancar 

dan wajar, karena tidak ada kegoncangan jiwa yang menegangkan. Maka unsur-

unsur dalam pertumbuhan kepribadian anak yang akan lahir cukup baik dan positif, 

yang nantinya menjadi dasar pertama dalam pertumbuhan setelah lahir. 

 Maka beruntunglah anak yang lahir dan dibesarkan oleh ibu yang shaleh dan 

penyayang, karena pertumbuhan kepribadian anak terjadi melalui seluruh 
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pengalaman yang diterimanya sejak dalam kandungan.
17

 Orang tua yang memiliki 

kultur relegius mengajarkan dan meneruskan adat istiadat, kebudayaan, agama dan 

sistem nilai moral kepada anaknya. 

 Setiap orang tua mempunyai peran masing-masing dalam mengasuh dan 

mendidik anak. Dalam keluarga sosok seorang ibu sangat diperlukan sebagai 

pendidik dasar bagi anak-anaknya, untuk itu seorang ibu hendaklah seorang yang 

bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Sesuai dengan fungsi serta tanggung 

jawabnya sebagai anggota keluarga. M. Ngalim Purwanto dalam buku nya Ilmu 

Pendidikan Teoritis dan Praktis menyimpulkan peran ibu dalam pendidikan anak-

anaknya adalah sebagai berikut: ibu merupakan sumber dan pemberi kasih sayang, 

pengasuh dan pemelihara, tempat mencurahkan isi hati, pengatur kehidupan dalam 

rumah tangga, pembimbing hubungan pribadi, dan pendidik dalam segi emosional. 

 Bukan saja peran seorang ibu yang sangat dibutuhkan dalam keluarga tetapi 

peran seorang ayah juga sangat dibutuhkan dalam membentuk perkembangan 

keluarga. Adapun peran ayah sebagai berikut: sumber kekuasaan di dalam keluarga, 

penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia luar, pemberi perasaan 

aman bagi seluruh anggota keluarga, pelindung terhadap ancaman dari luar, 

mengadili jika terjadi perselisihan dan pendidik dalam segi- segi rasional.
18

 

 Peranan keluarga sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan jiwa anak 

apabila orang tua salah mendidik maka anakpun akan mudah terbawa arus pada hal-
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hal yang tidak baik. Maka dengan adanya peranan masing-masing hendaknya orang 

tua saling melengkapi sehingga dapat membentuk keluarga yang utuh dan harmonis 

serta dapat menjalankan perintah agama dengan sebaik- baiknya. 

d. Karakteristik Lingkungan Keluarga 

 Menurut  Kusdwiratri dikatakan bahwa keluarga Indonesia berbeda dengan 

keluarga dari barat dalam hal: 

1) Keluarga besar lebih dominan dari pada keluarga seisi rumah, dan orang tua 

mempunyai pengaruh kuat terhadap anggota keluarga lainnya.  

2) Orang tua Indonesia cenderung otoriter, dan gaya pengasuhannya 

menghasilkan anakyang bertingkah laku baik, penurut, menghargai orang lain 

dan kurang agresif, tetapi hal ini juga berarti terhambat, kurang percaya diri 

dan kurang kreatif.
19

 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

lingkungan keluarga yaitu sebagai wadah pertama yang dominan untuk membentuk 

karakter seorang anak. 

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan Di Lingkungan Keluarga  

 Menurut Slameto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

lingkungan keluarga antara lain: 

1) Cara Orang Tua Mendidik. 

 Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar 

anaknya. Orang tua yang kurang/tidak memperhatikan pendidikan anaknya, 

misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama 

sekali kepentingan-kepentingan dan kebutuhankebutuhan anaknya dalam belajar, 
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tidak mengatur waktu belajarnya, tidak menyediakan atau melengkapi alat 

belajarnya, tidak memperhatikan apakah anak belajar atau tidak, tidak mau tahu 

bagaimanakah kemajuan belajar anaknya, kesulitan-kesulitan yang dialami dalam 

belajar dan lain-lain, dapat menyebabkan anak tidak/kurang berhasil dalam 

belajarnya.
20

 Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan anak 

sebab orang tua dapat mewarisi berbagai hal kepada anak. Orang tua yang 

membiasakan anak untuk salat akan membuat anak terbiasa melaksanakan salat. 

2) Relasi Antar Anggota Keluarga 

 Relasi antaranggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua dengan 

anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga 

yang lain pun turut mempengaruhi belajar anak. Demi kelancaran belajar serta 

keberhasila anak, perlu diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga anak 

tersebut.
21

 Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh pengertian dan kasih 

sayang, disertai dengan bimbingan dan bila perlu hukuman-hukuman untuk 

mensukseskan belajar anak sendiri. 

3) Suasana rumah 

 Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang 

sering terjadi di dalam keluarga dimana anak berada dan belajar. Suasana rumah juga 

merupakan faktor yang penting yang tidak termasuk faktor yang disengaja. Suasana 

rumah yang tegang, rebut dan sering terjadi cekcok, pertengkaran antaranggota 

keluarga atau dengan keluarga lain meyebabkan anak menjadi bosan di rumah, suka 

keluar rumah (ngluyur), akibatnya belajarnya kacau. Sebaliknya, di dalam suasana 
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rumah yang tenang dan tenteram selain anak kerasan/betah tinggal dirumah, anak 

juga dapat belajar dengan baik.
22

 Orang tua bertanggung jawab penuh terhadap 

suasana dalam rumah, suasana yang diharapkan adalah suasana yang membuat anak 

dapat tumbuh secara lahir dan batin dengan baik. 

4) Keadaan ekonomi keluarga 

 Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak 

yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal makan, 

pakaian, perlindungan kesehatan, dan lain-lain, juga membutuhkan fasilitas belajar 

seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulismenulis, buku-buku dan lain-

lain. Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok anak kurang 

terpenuhi, akibatnya kesehatan anak terganggu, sehingga belajar anak juga 

terganggu. Akibat yang lain anak selalu dirundung kesedihan sehingga anak merasa 

minder dengan teman lain, hal ini pasti akan menganggu belajar anak. Sebaliknya 

keluarga yang kaya raya, orang tua sering mempunyai kecenderungan untuk 

memanjakan anak. Anak hanya dapat memutuskan perhatiannya kepada belajar. Hal 

tersebut juga dapat menganggu belajar anak. 

5) Pengertian orang tua  

 Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang luas. Bila anak sedang belajar 

jangan diganggu dengan tugas-tugas dirumah. Kadang-kadang anak mengalami 

lemah semangat orang tua wajib memberi pengertian dan mendorongnya, membantu 

sedapat mungkin kesulitan yang dialami anak di sekolah. Kalau perlu menghubungi 

guru anaknya untuk mengetahui perkembangannya. 

6) Latar belakang kebudayaan. 

                                                           

 
22

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, h. 62.  



36 

 

 
 

 Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap 

anak dalam belajar. Perlu kepada anak ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, 

agar mendorong semangat anak untuk belajar. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor keluarga 

yaitu sebagai faktor penting dalam perkembangan pribadi dan emosional anak.
23

 

B. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Pembelajaran 

a) Pengertian Pembelajaran 

 Pengertian pembelajaran berbeda dengan istilah pengajaran, perbedaannya 

terletak pada orientasi subjek yang difokuskan, dalam istilah pengajaran guru 

merupakan subjek yang lebih berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar, 

sedangkan pembelajaran memfokuskan pada peserta didik. 

 Memahami hakikat pembelajaran dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi 

bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara bahasa, kata pembelajaran 

merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, instruction yang bermakna sederhana 

‚upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang, melalui berbagai 

upaya (effort) dan berbagai model, metode dan pendekatan ke arah pencapaian 

tujuan yang telah direncanakan‛.
24

 Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan 

dengan menggunakan model dan metode yang sesuai agar materi yang ingin 

disampaikan dapat dipahami dengan baik. 
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 Secara terminologis, Assocation for educational Communication and 

Technology (AECT) mengemukakan bahwa pembelajaran (instructional) merupakan 

suatu sistem yang didalamnya terdiri dari komponen-komponen sistem instruksional, 

yaitu komponen pesan, orang, bahan, peralatan, teknik dan latar atau lingkungan.
25

 

Dapat dipahami bahwa pembelajaran merupakan sebuah sistem, yaitu suatu totalitas 

yang melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi. Untuk mencapai 

interaksi pembelajaran, sudah tentu perlu adanya komunikasi yang jelas antara guru 

dan siswa, sehingga akan terpadu dua kegiatan, yaitu tindakan penyampaian ilmu 

pengetahuan melalui kegiatan mengajar (usaha guru) dan tindakan perubahan 

tingkah laku melalui kegiatan belajar (usaha siswa) yang berguna untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

 Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru 

secara terpadu dalam desain instruksional (instructional design) untuk membuat 

siswa atau peserta didik belajar secara aktif (student active learning), yang 

menekankan pada penyediaan pada sumber belajar.
26

 Beberapa ahli merumuskan 

pengertian pembelajaran sebagai berikut; 

1) Menurut Syaiful Sagala, pembelajaran adalah membelajarkan siswa 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu 

utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi 

dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan 

belajar dilakukan oleh peserta didik.
27

 Pembelajaran yang baik adalah 

                                                           

 
25

Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 269. 

 
26

Heri Gunawan, Pendidikan Islam, Kajian Teoretis dan Pemikiran Tokoh, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 116.  

 
27

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 338.  



38 

 

 
 

pembelajaran yang memiliki komunikasi dua arah atara guru dengan peserta 

didik. Sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan aktif dan antusias. 

2) Menurut Corey, pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan 

seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam 

kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.
28

 

Pembelajaran adalah upaya yang diatur dan dikondisikan dengan sedemikian 

rupa agar terjadi hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik. 

3) Menurut Oemar Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material fasilitas, perlengkapan 

dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri atas 

siswa, guru dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Materil 

meliputi bukubuku, papan tulis fotografi, slide dan film, audio dan video 

tape. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan 

audio visual juga komputer. Prosedur meliputi jadwal dan metode 

penyampaian informasi, praktek, belajar, ujian dan sebagainya.
29

 

 Dari asumsi para ahli mengenai pengertian pembelajaran, Syaiful Sagala dan 

Oemar hamalik lebih mengartikan pembelajaran sebagai aktifitas yang tidak hanya 

didominasi oleh pendidik saja, ataupun sebaliknya, namun keduanya memiliki peran 

yang sama pentingnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan Corey lebih 

memandang pembelajaran sebagai proses penyampaian pengetahuan (transfer of 
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knowledge) sehingga mengutamakan pengelolaan lingkungan agar peserta didik 

dapat menghasilkan respon yang baik berupa penerimaan informasi secara maksimal. 

 Menurut Dimyati dan Mudjiono istilah pembelajaran yaitu membuat desain 

intruksional, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertindak mengajar atau 

membelajarkan, mengevaluasi hasil belajar yang berupa dampak pengajaran.
30

 

Sedangkan menurut Abdul Majid, pembelajaran bermakna sebagai upaya untuk 

membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya (effort) dan 

berbagai model, metode dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah 

direncanakan. Pembelajaran merupakan proses utama yang diselenggarakan dalam 

kehidupan di sekolah sehingga antara guru yang mengajar dan peserta didik yang 

belajar dituntut untuk provit tertentu
31

 Sehingga dapat dipahami bahwa 

pembelajaran adalah interaksi pendidik dengan peserta didik untuk mencapai suatu 

tujuan. 

 Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain bahwa kegiatan 

pembelajaran adalah suatu kondisi yang sengaja diciptakan guru, guna 

membelajarkan peserta didik dan guru yang mengajar. Perpaduan dari kedua unsur 

tersebut melahirkan interaksi edukatif dengan memanfaatkan bahan sebagai 

mediumnya. Semua komponen pembelajaran diperankan secara optimal, guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
32

 Jadi berdasarkan uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana guru 

dalam mengaktifkan, mengefektifkan, mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara 
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peserta didik dengan komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.  

b) Prinsip-prinsip Pembelajaran 

 Menurut Chaedar Alwasilah, seperti yang dikutip oleh Zainal Arifin terdapat 

beberapa prinsip yang harus menjadi inspirasi bagi pihakpihak yang terkait dengan 

pembelajaran (siswa dan guru), yaitu prinsip umum dan prinsip khusus.
33

  Prinsip 

umum pembelajaran meliputi: 

1) Bahwa belajar menghasilkan perubahan perilaku peserta didik yang relatif 

permanen, 

2) Peserta didik memiliki potensi, gandrung, dan kemampuan yang merupakan 

benih kodrati untuk ditumbuh kembangkan,  

3) Perubahan atau pencapaian kualitas ideal itu tidak tumbuh alami linear 

sejalan proses kehidupan.  

Sedangkan Prinsip Khusus Pembelajaran meliputi: 

1) Prinsip perhatian dan motivasi, 

2) Prinsip keaktifan.
34

 

 Perhatian dalam proses pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting 

sebagai awal dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran 

tersebut harus diperhatikan dengan baik dalam melaksanakan pembelajaran. 

 Memunculkan perhatian siswa, maka perlu kiranya disusun sebuah rancangan 

bagaimana menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Mengingat begitu 
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pentingnya faktor perhatian, maka dalam proses pembelajaran, perhatian berfungsi 

sebagai modal awal yang harus dikembangkan secara optimal untuk memperoleh 

proses dan hasil yang maksimal.
35

 

 Perhatian adalah memusatkan pikiran dan perasaan emosional secara fisik 

dan psikis terhadap sesuatu yang menjadi pusat perhatiannya. Perhatian dapat 

muncul secara spontan, dapat juga muncul karena direncanakan. Dalam proses 

pembelajaran, perhatian akan muncul dari diri siswa apabila pelajaran yang diberikan 

merupakan bahan pelajaran yang menarik dan dibutuhkan oleh siswa. Namun jika 

perhatian alami tidak muncul maka tugas guru untuk membangkitkan perhatian 

siswa terhadap pelajaran. Bentuk perhatian direfleksikan dengan cara melihat secara 

penuh perhatian, meraba, menganalisis, dan juga aktivitas-aktivitas lain dilakukan 

melalui kegiatan fisik dan psikis.  Motivasi berhubungan dengan minat. Siswa 

yang memiliki minat lebih tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung memiliki 

perhatian yang lebih terhadap mata pelajaran tersebut sehingga akan menimbulkan 

motivasi yang lebih tinggi dalam belajar. Motivasi dapat bersifat internal, artinya 

muncul dari dalam diri sendiri tanpa ada intervensi dari yang lain, misalnya harapan, 

cita-cita, minat, dan aspek lain yang terdapat dalam diri sendiri. Motivasi juga dapat 

bersifat eksternal, yaitu stimulus yang muncul dari luar dirinya, misalnya kondisi 

lingkungan kelas, sekolah, adanya ganjaran berupa hadiah (reward), dan pujian. 

Bahkan rasa takut oleh hukuman (punishment) merupakan salah satu faktor 

munculnya motivasi.
36

 Perlu dipahami bahwa dalam memunculkan motivasi dapat 

                                                           

 
35

Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran, 

h.183. 

 
36

Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran, 

h.184.  



42 

 

 
 

dilakukan dengan 2 hal yaitu dengan memberikan hadiah (reward) dan hukuman 

(punishment). Tetapi sebaiknya, guru lebih sering menggunakan cara memberi 

hadiah dalam membangkitkan semangat belajar peserta didik. 

 Motivasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu: motif instrinsik dan motif 

ekstrinsik. Setiap motif baik itu instrinsik dan ekstrinsik dapat bersifat internal 

maupun eksternal, sebaliknya motif tersebut juga dapat berubah dari eksternal 

menjadi internal atau sebaliknya (transformasi motif).
37

  

 Motivasi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menimbulkan atau 

meningkatkan dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang terarah kepada 

pencapaian tujuan. Perilaku belajar yang terjadi dalam proses pembelajaran adalah 

pencapaian tujuan dan hasil belajar. Belajar pada hakikatnya adalah proses aktif di 

mana seseorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku, 

terjadi kegiatan merespons terhadap setiap pembelajaran. Potensi yang dimiliki 

setiap individu sebaiknya dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. 

2.  Macam-Macam Model Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses aktif peserta didik yang mengembangkan 

potensi dirinya.  Peserta didik memproduksi pengetahuan  sendiri secara lebih luas, 

lebih dalam dan lebih maju dengan modifikasi pemahaman terhadap konsep awal  

pengetahuan.  

Dalam model pembelajaran pusat siswa terdapat dua model pembelajaran, 

yaitu: 

a. Model pembelajaran cooperative learning 
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b. Model pembelajaran problem based learning38
 

Berikut dibawah ini akan dijelaskan secara detail mengenai model 

pembelajaran cooperative learning serta problem based learning. 

a. Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

1) Pengertian Pembelajaran  Kooperatif.   

Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang melibatkan 

partisipasi siswa dalam  satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi.
39

 Dalam 

model  ini siswa memiliki dua tanggung jawab, yaitu mereka belajar untuk dirinya 

sendiri dan  membantu sesama anggota kelompok untuk  belajar. 

Tujuan pembelajaran kooperatif, yaitu untuk meningkatkan partisipasi siswa 

dalam pengalaman sikap  kepemimpinan dan  membuat keputusan  dalam kelompok, 

serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-

sama siswa yang berbeda latar belakangnya. 

2) Landasan Pemikiran Cooperative Learning 

 Pembelajaran yang bernaung dalam teori konstruktivitas adalah Cooperative 

Learning. Cooperative Learning muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan 

temannya. Siswa secara rutin berkelompok bekerja sama untuk memecahkan 

masalah-masalah yang kompleks. 

3) Tujuan Cooperative Learning 

 Cooperative Learning merupakan sebuah kelompok model pengajaran yang 

melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. 
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Cooperative Learning disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi 

siswa, memfasilitasi siswa dalam pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat 

keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berinteraksi dan belajar bersama siswa yang berbeda latar belakangnya.  

4) Efek-Efek Cooperative Learning 

 Cooperative Learning mempunyai efek yang berarti terhadap penerimaan 

yang luas terhadap keberagaman ras, budaya dan agama, sastra, kemampuan dan 

ketidakmampuan.
40

 Model pembelajaran ini akan membuat kondisi kelas dalam 

keadaan yang kondusif, sebab sekat-sekat diantara peserta didik dalam kelas ataupun 

dalam pembelajaran. 

 Tiga macam hasil yang dicapai dari model pembelajaran ini yaitu; perilaku 

kooperatif, toleransi keberagaman, dan prestasi akademik. 

a) Efeknya pada perilaku kooperatif 

Kebanyakan orang menjunjung tinggi perilaku kooperatif dan percaya bahwa 

perilaku itu merupakan tujuan penting bagi pendidikan banyak kegiatan ekstra 

kulikuler di sekolah seperti olahraga tim, produksi drama dan musik. 

b) Efeknya terhadap toleransi keberagaman 

Cooperative Learning  tidak hanya mempengaruhi toleransi dan penerimaan 

yang lebih luas terhadap siswa-siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi juga 

dapat mendukung tercapainya hubungan yang lebih baik diantara siswa-siswa 

dengan ras dan etnis yang beranekaragam. 

c) Efeknya pada prestasi akademik 
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 Salah satu aspek penting Cooperative Learning adalah bahwa selain 

pendekatan ini membantu meningkatkan perilaku kooperatif dan hubungan 

kelompok yang lebih baik diantara para siswa, pada saat yang sama ia juga 

membantu siswa dalam pembelajaran akademiknya. Lingkungan Belajar dan 

Sistem Pengelolaan Cooperative Learning.41
 

 Proses demokrasi dan peran aktif merupakan ciri yang khas dari lingkungan 

pembelajaran kooperatif. Dalam pembentukan kelompok, guru menerapkan struktur 

tingkat tinggi dan guru juga mendefinisikan semua prosedur. Meskipun demikian, 

guru tidak dibenarkan mengelola tingkah laku siswa dalam kelompok secara ketat 

dan siswa memiliki ruang dan peluang untuk secara bebas mengendalikan aktivitas-

aktivitas di dalam kelompoknya. Selain itu, pembelajaran kooperatif menjadi sangat 

efektif jika materi pembelajaran tersedia lengkap di kelas, ruang guru, perpustakaan 

ataupun di pusat media. 

5) Langkah-Langkah Cooperative Learning 

a) Terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran yanng 

menggunakan pembelajaran kooperatif. 

b) Fase pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa belajar 

c) Fase kedua yaitu guru menyajikan informasi pada siswa dengan cara 

demonstrasi atau membuat bacaan. 

d) Fase ketiga adalah mengorganisasikan wa ke dalam kelompok kooperatif. 

e) Fase ke empat, membimbing kelompok erja dan belajar. 

f) Fas kelima merupakan fase guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

telah dipelajari. 
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g) Fase terakhir yaitu guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya 

maupun hasil belajar individu dan kelompok. 

6) Variasi Model Cooperative Learning 

a) STAD (Student Team Achievement Division) 

(1) Ada lima langkah yang dilakukan pada STAD,  yaitu:  

(2) tahap  penyajian  materi  

(3) tahap kegiatan kelompok  

(4) tahap tes individual  

(5) tahap perhitungan skor perkembangan individu  

(6) tahap pemberian penghargaan kelompok. 

b) Jigsaw  

Dibentuk  kelompok oleh guru, kemudian dibentuk lagi kelompok  ahli,  grup 

ahli ini mempelajari materi yang sama, setelah siswa belajar di grup ahli, mereka  

kembali ke kelompok semula. 

c) Group Investigation 

Siswa membentuk  kelompok sendiri,  kemudian  guru memberikan materi dan 

permasalahan, setiap kelompok memecahkan masalah  tersebut dan mereka 

dapat mencari data di kelas atau di luar kelas, setelah itu pada waktunya mereka 

harus melaporkan hasil kelompok dalam hal analisis dan  kesimpulan. 

d) Group Resume 
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Dibentuk  kelompok  yang diberi tugas membuat resume atau rangkuman dari 

materi pelajaran,  kemudian  melaporkan hasil resumenya.
42

 Resume adalah 

tugas yang diberikan kepada semua peserta didik. 

e) Think-Pair-Share 

Beri kesempatan siswa untuk mencari jawaban tugas  secara mandiri, kemudian 

bertukar pikiran dengan teman sebangku, setelah itu berdiskusi dengan 

pasangan lain (menjadi 4 siswa). 

f) Tipe Mind Mapping  

Guru mengemukakan konsep/permasalahan utama yang akan ditanggapi oleh 

siswa, membentuk kelompok diskusi dengan anggota 2-3 orang,  tiap kelompok 

mencatat alternatif jawaban hasil diskusi, kemudian tiap kelompok  secara acak 

membaca hasil diskusinya dan guru mencatat di papan  dan mengelompokan 

sesuai kebutuhan guru,  dari data-data di papan siswa diminta membuat 

kesimpulan atau guru memberi bandingan sesuai  konsep yang disediakan guru. 

g) Tipe Snowball Throwing  

Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan, guru membentuk 

kelompok dan memanggil ketua kelompok masing-masing untuk menjelaskan 

materi  yang telah disampaikan oleh guru, kemudian menyampaikan kepada 

teman-temannya, masing-masing siswa menyiapkan  kertas untuk menuliskan 1 

pertanyaan, kemudian kertas tersebut dibentuk seperti bola dan dilempar dari 

satu sisw ke siswa lain,  kemudian siswa menjawab pertanyaaan yang ada di 

kertas yang di lempar tersebut. 
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h) Dua Tinggal, Dua Tamu  

Membentuk kelompok dengan anggota 4 siswa, beri tugas untuk diskusi, dua 

siswa bertamu ke kelompok lain, dua siswa yang tinggal menginformasikan 

hasil diskusinya kepada dua  tamunya, tamu  kembali ke kelompok dan 

melaporkan temuan mereka dari kolmpok lain. 

i) Time Token 

Semua siswa di beri kartu bicara, di dalam  kelompok  yang sudah 

menyampaikan  pendapatnya harus menyerahkan satu kartunya, demikian 

seterusnya sampai yang sudah habis kartunya tidak berhak bicara lagi. 

j) Debate 

Guru membagi dua kelompok peserta debat yang satu pro dan  yang lainnya 

kontra.  Guru memberikan tugas untuk membaca materi  yang  akan  

didebatkan. Setelah selesai  membaca materi, guru menunjuk salah satu 

anggotanya kelompok pro untuk berbicara saat itu ditanggapi oleh kelompok 

kontra demikian  seterusnya samapi sebgian  besar siswa bisa mengungkapkan 

pendapatnya. 

1) Karakteristik Pembelajaran Kooperatif. 

 Karakteristik atau ciri pembelajaran kooperatif, sebagai berikut:
43

 

a) Pembelajaran secara tim 

b) Pembelajaran  dilakukan secara tim. 

c) Didasarkan pada manajemen kooperatif 

Manajemen  mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi manajemen sebagai perencanaan 

pelaksanaan menunjukan bahwa pembelajaran  kooperatif dilaksanakan sesuai 
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dengan perencanaan dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan. 

Fungsi  manajemen sebagai organisasi menunjukan bahwa pembelajaran  

kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran 

berjalan dengan efektif. Fungsi manajemen  sebagai kontrol menunjukan bahwa 

pembelajaran kooperatif perlu ditentukan keberhasilan. 

d) Kemauan untuk bekerja sama 

Keberhasilan pembelajaran  kooperatif ditentukan oleh  keberhasilan  secara 

kelompok. 

e) Keterampilan bekerja sama 

Kemampuan bekerja sama itu dipraktikan melalui aktivitas dalam pembelajaran 

secara kelompok 

2) Prinsip-Prinsip Pembelajaran Kooperatif. 

 Terdapat empat prinsip dasar pembelajaran kooperatif, sebagai berikut:
44

 

a) Prinsip ketergantungan positif (positive interpendence) 

b) Tanggung jawab perseorangan (individual accountability) 

c) Interaksi tatap muka (face to face promotion interaction) 

d) Keterampilan bekerja sama dan bersosialisasi (social skill) 

e) Group Processing. 

3) Kelebihan Dan Kelemhan Pembelajaran  Kooperatif. 

a) Kelebihan pembelajaran  kooperatif. 

(1) Melalui  model pembelajaran  kooperatif siswa tidak terlalu menggantungkan 

pada guru. 
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(2) Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan 

pemahaman sendiri. 

(3) Membantu siswa untuk respek pada orang laindan  menyadari akan segala 

keterbatasanya serta menerima segala perbedaan. 

(4) Meningkatkan  motivasi siswa dan memberikan rangsangan untuk berpikir. 

b) Kelemahan pembelajaran  kooperatif. 

(1) Penilaian  yang diberikan dalam model pembelajaran  kooperatif didasarkan 

kepada hasil  kerja kelompok. 

(2) Upaya mengembangkan kesadaran  berkelompok memerlukan periode waktu 

yang cukup  panjang. 

b. Problem Based Learning. 

1) Pengertian dan Tujuan Problem  Based Learning. 

Pengajaran  berdasarkan  masalah merupakan pendekatan  yang efektif untuk 

pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran  ini membantu siswa 

untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam  benaknya dan  menyusun 

pengetahuan  mereka sendiri tentang dunia sosial  dan  sekitarnya. 

Pembelajaran ini cocok  untuk  mengembangkan pengetahuan dasar  maupun 

kompleks. 

2) Tahapan-Tahapan Model Pembelajaran  Berbasis Masalah. 

John Dewey seorang ahli pendidikan  berkebangsaan Amerika menjelaskan 

enam langkah model pembelajaran  berbasis masalah yang kemudian  

dinamakan metode pemecahan masalah (problem solving),  yaitu: 

a) Merumuskan masalah, yaitu langkah siswa menentukan masalah yang akan 

dipecahkan. 
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b) Menganalisis masalah, yaitu langkah siswa meninjau masalah secara  kritis dari 

barbagai sudut pandang. 

c) Merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan 

pemecahan  sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. 

d) Mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan  menggambarkan 

inforamasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. 

e) Pengujian  hipotesisi, yaitu siswa merumuskan  kesimpulan  sesuai dengan  

penerimaan  dan penolakan hipotesis yang diajukan. 

f) Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah,  yaitu langkah siswa 

menggambarkan  rekomendasi yang dapat dilakukan  ssesuai rumusan hasil 

pengujian  hipotesis dan  rumusn  kesimpulan. 

3) Kelebihan Dan Kelemahan Model Pembelajaran Berbasis Masalah. 

a) Kelebihan  model pembelajaran berbasis masalah. 

(1) Problem  solving merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih  

memahami isi pelajaran. 

(2) Dapat menantang kemampuan  siswa serta memberikan kepuasan untuk 

menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 

(3) Dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 

(4) Membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk  

memahami masalah  dalam  kehidupan nyata. 

(5) Dapat mengembangkan  kemampuan siswa untuk berpikir kritis. 

b) Kelemahan model pembelajaran berbasis masalah.
45
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(1) Manakala siswa tidak atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah  

yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka enggan untuk mencoba. 

(2) Keberhasilannya membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 

 Tanpa  pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan  masalah 

yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa  yang mereka ingin 

pelajari. 

3. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

 Ilmu pendidikan sering juga dikenal dengan istilah pedagogi. Dalam 

penertian lebih jauh, menurut etimologi kata pedagogi berasal dari bahasa 

Yunani pendagogie, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak.
46

 

Sehingga pendidikan dapat dimaknai sebagai usaha yang dilakukan dalam 

membimbing, mengarahkan, dan membina anak-anak (peserta didik). 

 Dalam literatur kependidikan Islam, istilah pendidikan mengandung 

pengertian ta’lîm, tarbiyah, irsyad, tadris, ta’dîb, tazkiyah dan tilâwah.
47

 Kata 

‚tarbiyah‛ berarti pendidikan, pengasuhan, dan sebagainya. Selain itu, kata 

‚tarbiyah‛ mencakup banyak arti seperti kekuasaan, perlengkapan, 

pertanggungjawaban, perbaikan, penyempurnaan, dan lain-lain. Kata ini juga 

merupakan predikat bagi suatu kebesaran, keagungan, kekuasaan, dan 
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kepemimpinan.
48

 Kata ‚tarbiyah‛ menjadi kata yang populer digunakan dalam 

pendidikan Islam, merujuk pada makana pendidikan, dan pembinaan. 

 Istilah lain dari pendidikan adalah ‚ta’lîm‛ yang berarti pengajaran yang 

bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan dan keterampilan. 

Menurut Rasyid Ridha sebagaimana dikutip oleh Ramayulis, ta’lim berarti 

proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya 

batasan dan ketentuan tertentu. Pemaknaan ini didasarkan atas firman Allah 

dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 31 tentang ‘allama Tuhan kepada Adam as. 

sebagai berikut: 

                            

          

Terjemahnya: 

dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 
kemudian Dia memperlihatkan  kepada Para Malaikat lalu berfirman: 
"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda ini jika kamu yang benar!"

49
 

 Menurut M. Quraish Shihab makna mengajar pada ayat di atas adalah 

memberikan potensi pengetahuan tentang nama-nama atau kata-kata yang 

digunakan menunjuk benda-benda, atau mengajarkannya mengenal fungsi benda-

benda.
50

 Hamka juga menjelaskan bahwa sesudah Adam diciptakan, maka diajarkan  

pula nama-nama yang dapat dicapai oleh kekuatan manusia, baik dengan 

pancaindera ataupun dengan akal semata-mata, semuanya diajarkan kepadanya. 

Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat; apakah mereka mengetahui nama-
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nama itu? Jika benar pendapat mereka selama ini bahwa jika Khalifah itu terjadi 

akan timbul bahaya kerusakan dan pertumpahan darah, sekarang cobalah jawab 

pertanyaan Allah tersebut. Mereka menjawab: Maha Suci Engkau! Tidak ada 

pengetahuan bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Karena 

sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Tahu, lagi Maha Bijaksana." (ayat 32). Di sini 

nampak jawaban Malaikat yang mengakui kekurangan mereka. Tidak ada pada 

mereka pengetahuan, kecuali apa yang diaiarkan Tuhan juga. Mereka memohon 

ampun dan kurnia, menjunjung kesucian Allah bahwasanya pengetahuan mereka 

tidak lebih daripada apa yang diajarkan.
51

 

 Kehadiran Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw., diyakini dapat 

menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Dalam 

al-Qur’an ditegaskan bahwa Allah swt., telah menganugerahkan kepada manusia 

suatu kelebihan dan keutamaan di atas makhluk lainnya yaitu fitrah, kebebasan, 

ruh yang kekal dan akal. Sebagaimana firman Allah swt., dalam surat al-Isra/17: 

70. 

                           

                  

Terjemahnya: 

dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-cucu Adam, dan Kami 
angkut  mereka di darat dan di laut

52
, dan Kami beri mereka rezki dari 

yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang 
telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

53
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 Makna ayat di atas menurut M. Quraish Shihab manusia diangkut di darat 

dan di laut dengan berbagai macam alat tansport yang Allah ciptakan dan 

ditundukkan bagi mereka, serta diberikan pula mereka ilham dalam pembuatannya.
54

 

Dalam tafsir al-azhar dijelaskan makna ayat di atas adalah tentang banyaknya 

kemuliaan yang diberikan kepada Anak Adam. Yang terutama dia diberi akal dan 

fikiran, diberi khayal untuk memikirkan zamannya yang lampau, yang sekarang dan 

zaman depan; dan diberi dia ilham mengatakan.
55

  

 Pendidikan itu pada dasarnya adalah perpindahan budaya dari satu 

generasi kepada generasi berikutnya supaya manusia tetap berada pada fase yang 

telah dicapainya.
56

 Dalam Islam, pendidikan adalah sumber cahaya kehidupan 

seseorang. Oleh karena itu, agama Islam menetapkan bahwa pendidikan 

merupakan salah satu kegiatan yang wajib hukumnya bagi pria dan wanita, dan 

berlangsung seumur hidup. 

 Menurut al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Asronunni’am 

Sholeh, pendidikan yang benar merupakan sarana untuk mendekatkan diri 

kepada Allah swt. Pendidikan juga dapat mengantarkan manusia untuk 

menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
57

 Hal ini menyadarkan kita bahwa 

betapa pentingnya makna yang terkandung pada implementasi dari pendidikan 

itu sendiri. Manusia memiliki kebebasan dalam urusan dunianya, namun di 
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samping itu pula ia berhak menentukan jalan hidupnya di kemudian hari, yakni 

yaumul akhirat. Akan tetapi, keduanya tidak akan tercapai apabila tidak ditopang 

dengan pendidikan. 

 Dalam mendefinisikan Pendidikan Agama Islam, banyak perbedaan yang 

dikemukakan oleh sejumlah tokoh pendidikan. Perbedaan tersebut tidaklah 

mengurangi makna dari pendidikan Islam itu sendiri, tetapi akan memperkaya 

wawasan dalam pengembangan pendidikan. Berikut beberapa penjelasannya: 

1) Dalam buku Pendidikan Agama Islam berbasis Kompetensi (Konsep dan 

Implementasi Kurikulum 2004), Depdikbud, mendefinisikan Pendidikan 

Agama Islam adalah sebagai usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam 

meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan dengan 

memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 

persatuan nasional.
58

 Pembelajaran pendidikan agama Islam penting bagi 

peserta didik agar terbangun pemahaman antar umat beragama dengan 

kata lain adanya toleransri umat beragama. 

2) Dalam buku Ilmu Pendidikan Islam, Zakiah Daradjat memberikan 

pengertian tentang Pendidikan Agama Islam yang dipahami sebagai 

usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Nabi dalam menyampaikan 

ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi 

motivasi, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung 
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pelaksanaan ide pembentukan pribadi Muslim.
59

 Dapat dipahami bahwa 

pendidikan agama Islam sangat penting dalam terciptanya masyarakat 

madani. 

3) Menurut Hasan Langgulung, Pendidikan Agama Islam diartikan sebagai 

proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan 

pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi 

manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.
60

 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan Islam 

adalah upaya dalam membangun generasi yang sesuai dengan nilai-nilai 

Islam. 

4) Ahmad Marimba menyebutkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah 

bimbingan jasmani dan rohani, berdasarkan hukum-hukum agama Islam 

menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran 

Islam.
61

 Hal terpenting yang harus ditanamkan kepada peserta didik 

adalah akhlak yang baik. Islam adalah agama yang komprehensif dalam 

memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. 

5) Zuharini menjelaskan dalam bukunya, Filsafat Pendidikan Islam, 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang diarahkan kepada 

pembentukan Kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam atau 
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suatu upaya, memikir, memutuskan, berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam 

serta bertanggung jawab dengan nilai-nilai Islam itu.
62

 

 Dari beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa pendidikan Agama 

Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam itu sendiri, 

sehingga dalam menjalankan kehidupan manusia selalu dilandasi dengan ajaran 

Islam yang pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai wadah untuk menginternalisasi 

dan mengembangkan ajaran Islam tersebut dalam kehidupan manusia secara 

individu maupun kelompok masyarakat yang lebih luas. Kemudian karena Islam 

mengkaji dan memandang manusia secara utuh maka pendidikan Islam pun 

berupaya untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh (baik jasmani 

maupun rohani), sehingga melahirkan Muslim yang kaffah, yaitu seorang muslim 

yang mengamalkan ajaran Islam secara utuh sesuai dengan kadar 

kemampuannya. Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa 

pendidikan agama Islam adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai keislaman 

kepada peserta didik melalui bimbingan dan pelatihan yang telah direncanakan agar 

peserta didik dapat menggunakannya baik sebagai pola pikirnya maupun landasan 

hidupnya dengan menjadikan Ibadah sebagai orientasi tujuannya. 

 Sedangkan makna pembelajaran Pendidikan Agama Islam  menurut 

Muhaimin adalah suatu upaya membuat peserta didik dapat belajar, butuh belajar, 

terdorong belajar, mau belajar dan tertarik untuk terus-menerus mempelajari agama 

Islam, baik untuk mengetahui bagaimana cara beragama yang benar maupun 
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mempelajari Islam sebagai pengetahuan.
63

 Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dapat mengaktualisasikan apa yang terdapat dalam kurikulum agama Islam sebagai 

kebutuhan peserta didik secara menyeluruh yang mengakibatkan beberapa perubahan 

tingkah laku peserta didik baik dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. 

 Dari penjelasan mengenai pembelajaran dan Pendidikan Agama Islam penulis 

menyimpulkan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat diartikan 

sebagai usaha yang terencana untuk menciptakan suasana belajar bagi peserta didik 

untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, yang dengan pengembangan 

pengetahuan itu maka mereka akan mengalami perubahan tingkah laku menuju arah 

yang lebih baik sesuai tuntunan Al Qur‟an dan sunnah untuk dapat bermuamalah 

dengan masyarakat maupun dengan Khalik (habl min Allah wa habl min al-Nas). 

 Dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan Agama Islam merupakan 

kebutuhan manusia, karena sebagai makhluk pedagogis manusia dilahirkan 

dengan membawa berbagai potensi dapat dididik dan mendidik sehingga mampu 

menjadi khalifah di bumi. Dengan kata lain, Pendidikan Agama Islam juga 

merupakan proses yang ideal untuk mengembangkan berbagai potensi yang 

dimiliki oleh manusia yang akan nilai (full values) sesuai dengan tuntunan atau 

ajaran Islam sehingga ia mampu menjalani hidupnya sesuai dengan hakikat 

kehidupan yang sesungguhnya sebagai hamba Allah swt., yang senantiasa 

tunduk dan patuh pada-Nya dan pada akhirnya memperoleh kehidupan yang 

selamat di dunia dan akhirat. 
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4. Dasar Pendidikan Agama Islam 

 Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah 

memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai 

landasan untuk berdirinya sesuatu. Dasar pendidikan Islam tentu saja didasarkan 

kepada falsafah hidup umat Islam dan tidak didasarkan kepada falsafah suatu 

negara, sebab sistem pendidikan Islam tersebut dapat dilaksanakan di mana saja 

dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
64  

 
Dasar Pendidikan Agama Islam dapat dibagi kepada dua kategori, yaitu: 

dasar religius dan dasar yuridis/hukum. 

a. Dasar Religius 

 Dasar pendidikan Islam adalah segala ajarannya yang bersumber dari al-

Qur’an, Sunnah dan Ijtihad (ra’yu). Dasar inilah yang membuat pendidikan 

Islam menjadi ada, tanpa dasar ini tidak akan ada pendidikan Islam. 

1) Al-Qur’an 

 Al-Qur’an ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril 

kepada Nabi Muhammad saw yang di dalamnya terkandung ajaran pokok sangat 

penting yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui 

Ijtihad. Ajaran yang terkandung di dalam al- Qur’an itu terdiri dari dua prinsip besar, 

yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut aqidah, dan yang 

berhubungan dengan amal yang disebut dengan syari’ah dan istilah-istilah yang biasa 

digunakan dalam membicarakan ilmu tentang syari’ah ini ialah; a) ibadah untuk 

perbuatan yang langsung berhubungan dengan Allah, b) muamalah untuk perbuatan 
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yang berhubungan selain dengan Allah, dan c) akhlak untuk tindakan yang menyangkut 

etika dan budi pekerti dalam pergaulan.
65

 

 Pendidikan, karena termasuk ke dalam usaha atau tindakan untuk membentuk 

manusia, termasuk ke dalam ruang lingkup mu’amalah. Pendidikan sangat penting 

karena ikut menentukan corak dan bentuk amal serta kehidupan manusia baik pribadi 

maupun masyarakat. Di dalam al-Qur’an terdapat banyak ayat-ayat yang dapat diambil 

sebagai landasan Pendidikan Agama Islam yaitu terdapat dalam firman-Nya QS an-

Nahl/16: 64. 

                      

      

Terjemahnya: 

Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (al-Quran) ini, melainkan agar 
kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan 
menjadi petunjuk dan rahmat bagi  kaum yang beriman.

66
 

 Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa setan memperindah 

keburukan, menimbulkan kebingungan serta terjadi kesimpangsiuran di kalangan 

umat manusia maka Allah menurunkan al-Qur’an untuk menyelesaikan perselisihan 

di antara umat manusia.
67

 Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa banyak 

perselisihan yang telah timbul dalam kalangan mereka dalam kepercayaan tentang 

tuhan, termasuk kedudukan berhala-berhala mereka, dan mereka berselisih pula 

tentang kebangkitan di hari kiamat, maka engkau pun wajib menjelaskan kebenaran 
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berita itu kepada mereka.  Maka demikian Rasul Allah dengan al-Quran 

menghadapi dua jurusan. Jurusan keluar, kepada kaum yang belum percaya, agar 

diberi penjelasan tentang pokok kepercayaan kepada Allah, dan jurusan ke dalam, 

yaitu ummat yang telah percaya, supaya mereka rasai nikmat petunjuk dari al-Quran 

mengenai syariat, mu'amalat, munakahat, jinayat dan lain-lain. sebab Islam itu 

bukan saja untuk upacara-upacara ibadat, tetapi lebih lagi untuk mengatur pergaulan 

hidup, memakmuran, pemerintahan dan sebagainya.
68

 Dalam Surat al-Isra/17: 9. 

                    

              

Terjemahnya: 

Sesungguhnya al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang  lebih Lurus 
dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal 
saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.

69
 

 Menurut Hamka dalam tafsirnya ayat di atas menjelaskan bahwa al-Qur’an 

membawa kepada satu tujuan, yaitu, Allah Yang Tunggal. Maka tujuan itu satu, 

tidak berbilang, jalan ke sana yang paling dekat ialah garis lurus. Garis itulah yang 

dipimpinnya oleh al-Quran
70

 

 Al-Quran merupakan kitab Allah swt., yang memiliki perbendaharaan yang 

besar bagi pengembangan umat manusia. Ia merupakan sumber pendidikan terlengkap, 

baik itu pendidikan kemasyarakatan (sosial), moral (akhlak), maupun spiritual 

(kerohanian), serta material (kejasmanian) dan alam semesta. Al-Quran merupakan 
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sumber nilai yang absolut dan utuh sampai akhir zaman, eksistensinya tidak akan 

pernah mengalami perubahan dan terjamin kemurniannya sampai kapanpun. 

2) Hadis. 

 Sunnah ialah perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad saw. 

Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Quran. Sunnah 

dapat dijadikan dasar pendidikan Agama Islam karena sunnah menjadi sumber 

utama pendidikan Agama Islam karena Allah swt., menjadikan Muhammad saw., 

sebagai teladan bagi umatnya. Firman Allah swt., dalam QS al-Ahzab/33: 21. 

                         

           

Terjemahnya: 

 Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang  baik 
 bagimu  (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan   (kedatangan) hari 
kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

71
 

 

 Menurut Hamka dalam tafsirnya ayat di atas menjelaskan bahwa pokok yang 

agung tentang adalah mencontoh Rasulullah dalam berbagai perkataan, perbuatan 

dan perilakunya. Untuk itu Allah memerinhkan manusia untuk mensuriauladani Nabi 

pada hari Ahzab dalam kesabaran, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan dan 

kesabaranya dalam menanti penolongan dari Rabb-nya.
72
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 Nabi mengajarkan dan mempraktekkan sikap dan amal baik kepada 

istrinya dan sahabatnya, dan seterusnya mereka mempraktekkan pula seperti yang 

dipraktekkan Nabi dan mengajarkan pula kepada orang lain.  

Prinsip menjadikan al-Qur’an dan Sunnah sebagi dasar pendidikan Islam 

bukan hanya dipandang sebagai kebenaran keyakinan semata. Lebih jauh 

kebenaran itu juga sejalan dengan kebenaran yang dapat diterima oleh akal yang 

sehat dan bukti sejarah. Dengan demikian barangkali wajar jika kebenaran itu 

kita kembalikan kepada pembuktian kebenaran pernyataan Allah swt., dalam al-

Qur’an. Firman Allah swt., dalam QS al-Baqarah/2:2. 

                

Terjemahnya: 

 Kitab
73

 (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka 
 yang bertaqwa.

74
 

 M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa al-Qur’an adalah kita yang sempurna 

dan tidak ada keraguan di dalamnya sebab bukti-bukti kebenarannya rasional dan 

emosioanal. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Makna ragu sebagian 

mengatakan adalah kegelisahan jiwa.
75

 Hamka menjelaskan bahwa sebagian mereka 

mengatakan, yang demikian itu merupaka berita yang berarti larangan, Artinya, 

janganlah kalian meragukannya.
76

 Al-Qur’an dan sunnah disebut sebagai dasar 
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pokok karena keabsahan dasar ini sebagai pedoman hidup sudah mendapat 

jaminan Allah swt., dan Rasul-Nya. 

3) Ijtihad 

 Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu berpikir dengan menggunakan 

seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syari’at Islam untuk menetapkan atau 

menentukan sesuatu hukum syari’at Islam dalam hal-hal yang ternyata belum 

ditegaskan hukumnya oleh al-Qur’an dan Sunnah. 

 Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek pendidikan, tetapi 

tetap berpedoman pada al-Qur’an dan Sunnah. Ijtihad dalam pendidikan harus 

tetap bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah yang diolah oleh akal dari para ahli 

pendidikan Islam. Teori-teori pendidikan baru hasil ijtihad harus dikaitkan dengan 

ajaran Islam dan kebutuhan hidup. 

b. Dasar Yuridis / Hukum 

 Dasar pelaksanaan Pendidikan Agama berasal dari perundang- 

undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam 

melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal. Dasar yuridis 

formal tersebut terdiri dari tiga macam, yaitu: 

1) Landasan idiil Pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa 

mengandung pengertian bahwa seluruh bangsa Indonesia harus percaya 

kepada Tuhan Yang Maha Esa atau dengan kata lain harus beragama. 

Untuk mewujudkan manusia yang mampu mengamalkan ajaran agamanya 

sangat diperlukan pendidikan agama karena pendidikan agama mempunyai 

tujuan membentuk manusia bertakwa kepada Allah swt. 
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2) Landasan struktural/konstitusional yakni Undang-Undang Dasar 1945 

dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2 berbunyi: 

a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa. 

b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu.
77

 Landasan ini merupakan landasan yuridis yang 

menjamin penanganut agama di Indonesia dapat menjalankan ajaran 

agamanya dengan sebaik-baiknya. 

3) Landasan operasional, yaitu terdapat dalam Tap MPR No IV/MPR/1973 

yang kemudian dikokohkan dalam Tap MPR No IV/MPR 1978 jo. 

Ketetapan MPR Np. II/MPR/1983, diperkuat oleh Tap MPR No 

II/MPR/1988 dan Tap MPR No II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar 

4) Haluan Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan 

pendidikan agama secara langsung dimasukkan ke dalam kurikulum 

sekolah-sekolah formal mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan 

Tinggi.
78

 Pendidikan agama dipandang sebagai bagian penting dalam 

pelaksanaan pendidikan, oleh sebab itu, negara memandang hal ini 

sebagai hal yang harus diajarkan kepada peserta didik di setiap jenjang 

pendidikan. 

5. Tujuan Pendidikan Agama Islam 
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  Tujuan yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang yang melakukan suatu kegiatan. Dalam bahasa Arab, tujuan disebut ahdaf, 

ghayat, atau maqasid. Dalam bahasa inggris disebut goal, purpose, objetives atau 

aims79. Dengan demikian dapat ditarik satu pemahaman bahwa tujuan berfungsi 

sebagai akhir dari usaha, mengarahkan usaha, dan memberikan nilai dari usaha 

yang dilakukan. 

Karena itu, tujuan Pendidikan Agama Islam merupakan sasaran yang akan 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan pendidikan 

Islam.
80

 

Tujuan umum Pendidikan Agama yaitu peningkatan ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksudkan oleh GBHN, hanya dapat 

dibina melalui pengajaran agama yang intensif dan efektif, yang pelaksanaannya 

dapat dilakukan dengan cara, yang sekaligus juga menjadi tujuan pengajaran 

agama, yaitu: membina manusia beragama, berarti manusia yang mampu 

melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna, sehingga 

tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya, dalam rangka 

mencapai kebahagiaan dan kejayaan hidup dunia dan akhirat.
81

 Pendidikan 

agama Islam diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan peserta didik, dengan 

berbagai indikator tentunya seperti; melaksanakan salat dengan baik, berperilaku 
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baik dan menjauhi segala perbuatan yang buruk yang dapat menjerumuskan diri 

ke dalam kebinasaan. 

 Selanjutnya tujuan dasar ini diperinci oleh Zakiah Daradjat, sebagai 

berikut: 

a. Mengetahui dan melaksanakan ibadah dengan baik. Ibadah harus sesuai 

dengan yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah saw yang antara lain 

mengakui dengan setulus hati dan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan 

bahwa Tuhan yang wajib disembah hanya Allah swt., dan Muhammad saw 

sebagai Rasul-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa 

di bulan Ramadhan serta menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. 

b. Memperoleh bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perbuatan uang 

diperlukan untuk mendapatkan nafkah bagi diri sendiri dan keluarganya. 

c. Mengetahui dan mempunyai keterampilan untuk melaksanakan peranan 

kemasyarakatannya dengan baik, berakhlak mulia dengan titik tekan pada dua 

sasaran, pertama, akhlak mulia yang diperlukan untuk berhubungan dengan 

orang lain, diri sendiri, dan umat. Akhlak ini meliputi berbakti kepada orang 

tua, membelanjakan harta di jalan Allah, bersikap rendah hati, tidak sombong, 

adil, ihsan, menjauhi perbuatan keji, menghindari kemungkaran, berhati-hati, 

menjauhi sikap aniaya, menjauhi pembicaraan yang tidak ada gunanya, 

menepati janji dan sumpah yang diungkapkan. Kedua, akhlak yang terkait 

dengan kasih sayang kepada orang yang lemah dan kasih sayang kepada hewan, 

seperti membuang duri di jalan, memberi minum hewan yang kehausan, 

menyembelih hewan dengan cara yang ma’ruf sesuai dengan syari’at Islam. 
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Di bawah ini disebutkan beberapa tujuan pendidikan Agama dalam segala 

tingkat pengajaran umum adalah sebagai berikut: 

a. Menanamkan perasaan cinta dan taat kepada Allah dalam hati anak-anak 

yaitu dengan mengingatkan nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya. 

b. Menanamkan niat yang benar dan kepercayaan yang betul dalam dada anak-

anak. 

c. Mendidik anak-anak dari kecilnya, supaya melaksanakan perintah Allah dan 

meninggalkan segala larangan-Nya dengan mengisi hati mereka agar takut 

kepada Allah. 

d. Mendidik anak-anak dengan membiasakan akhlak yang mulia dan kebiasaan 

yang baik. 

e. Mengajarkan anak-anak agar mengetahui macam-macam ibadah yang wajib 

dikerjakan dan cara melakukannya, serta mengetahui hikmah-hikmah dan 

pengaruhnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

f. Memberi mereka pedoman hidup di dunia dan di akhirat. 

g. Memberikan contoh dan suri tauladan yang baik 

h. Membentuk warga negara yang baik dan masyarakat yang baik, yang berbudi 

luhur dan berakhlak mulia serta berpegang teguh pada ajaran agama.
82

 

 Berbicara Pendidikan Agama Islam, baik makna maupun tujuannya 

haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan 

melupakan etika sosial atau moralitas sosial. Penanaman nilai-nilai ini juga 

dalam rangka menuai keberhasilan hidup (hasanah) di dunia bagi anak didik 
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yang kemudian akan mampu membuahkan kebaikan (hasanah) di akhirat kelak. 

 Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menyimpulkan bahwa tujuan 

Pendidikan Agama Islam ialah menciptakan pribadi muslim yang seluruh 

aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam. Orang yang berkepribadian muslim dalam Al-

Quran disebut ‚Muttaqin‛ yakni orang yang bertaqwa. Oleh karena itu, 

pendidikan Islam berarti juga pembentukan manusia yang bertaqwa. Ajaran 

Islam jika diamalkan dengan sungguh-sungguh akan memberikan ketenangan 

dalam hati dan dapat memperoleh kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. 

6. Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Agama 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan agama banyak, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Pengajaran agama yang disusun dalam rencana pengajaran yang ditetapkan 

untuk sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.
19

 Pendidikan 

agama dalam sekolah sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan 

pertumbuhan kepribadian anak didik, karena pendidikan agama mempunyai dua 

aspek terpenting. Aspek pertama dari pendidikan agama adalah yang ditujukan 

pada jiwa atau pembentukan kepribadian anak didik diberi kesadaran adanya 

Tuhan, lalu dibiasakan melakukan perintah-perintah Tuhan dan meninggalkan 

larangan-larangan-Nya. Dalam hal ini anak didik dibimbing agar terbiasa kepada 

peraturan yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama, seperti yang diberikan 

oleh keluarga yang berjiwa agama.  

 Pendidikan agama di sekolah, harus juga melatih anak didik untuk 

melakukan ibadah yang diajarkan dalam agama, yaitu praktek-praktek agama 

yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Karena praktek- praktek agama 
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itulah yang akan membawa jiwa si anak dekat pada Tuhan. 

 Aspek kedua dari pendidikan agama adalah yang ditujukan kepada pikiran 

yaitu pengajaran agama itu sendiri, kepercayaan kepada Tuhan tidak akan 

sempurna bila isi dari ajaran-ajaran Tuhan itu tidak diketahui betul-betul. Anak 

didik harus ditunjukan apa yang diperintah, apa yang dilarang, apa yang boleh, 

apa yang dianjurkan melakukannya dan apa yang dianjurkan meninggalkannya 

menurut agama. Pendidikan yang diajarkan sejak kecil, akan memberikan 

kekuatan yang akan menjadi benteng moral dan polisi yang mengawasi tingkah 

laku dan jalan hidupnya dan menjadi obat anti penyakit/gangguan jiwa. 

b. Tiruan dan contoh teladan yang baik bagi anak-anak yaitu dari ibu bapak, 

saudara-saudara dan guru-guru.
 
Seperti yang telah diketahui pembinaan mental 

tidaklah dimulai dari sekolah, akan tetapi di rumah tangga. Sejak si anak 

dilahirkan di dunia, mulailah ia menerima didikan-didikan dan perlakuan-

perlakuan, mula-mula dari ibu-bapaknya kemudian dari anggota keluarganya yang 

lain, semuanya itu ikut memberikan dasar-dasar pembentukan kepribadiannya. 

Pembinaan dan pertumbuhan kepribadian itu kemudian ditambah dan 

disempurnakan oleh sekolah.  

  Pendidikan agama pada masa kanak-kanak, sebaiknya dilakukan oleh 

orang tua, yaitu dengan jalan membiasakannya kepada tingkah laku dan akhlaq 

yang diajarkan oleh agama, dalam menumbuhkan kebiasaan berakhlaq baik 

seperti kejujuran, adil dan sebagainya, orang tua harus memberikan contoh, 

karena si anak dalam umur ini belum dapat mengerti, mereka baru dapat meniru. 

Apabila si anak telah terbiasa menerima perlakuan adil, maka akan tertanamlah 

rasa keadilan itu pada jiwanya dan menjadi salah satu unsur dari kepribadiannya. 
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Demikian pula dengan nilai-nilai agama dan kaidah-kaidah sosial yang lain, 

sedikit demi sedikit harus masuk dalam pembinaan mental si anak. Apabila 

pendidikan agama itu tidak diberikan kepada si anak sejak kecil, maka akan 

sukarlah baginya untuk menerimanya nanti kalau ia sudah dewasa, karena dalam 

kepribadiannya yang terbentuk sejak kecil itu, tidak terdapat unsur-unsur agama. 

Jika dalam kepribadian itu tidak ada nilai-nilai agama, akan mudahlah orang 

melakukan segala sesuatu menurut dorongan dan keinginan jiwanya tanpa 

mengindahkan kepentingan dan hak orang lain. 

c. Mengadakan suasana keagamaan yang baik dalam lingkungan dan 

alam sekitar anak-anak, seperti rumah tangga, sekolah, dan pergaulannya 

sehari-hari. 

d. Masyarakat yang baik dan bersemangat agama dan menghargai 

akhlak. 

 Dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan agama pada anak harus 

ditanamkan sejak kecil, agar mereka mengetahui segala yang diperintahkan 

Allah dan segala yang dilarang oleh Allah. Pembinaan agama dimulai dari 

lingkungan keluarga dan disempurnakan di sekolah. Keberhasilan dalam 

pendidikan agama tergantung dengan kerjasama berbagai pihak, seperti orang tua, 

guru dan lingkungan masyarakat. Suasana keagamaan yang baik akan 

memberikan pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian muslim yang 

sempurna sesuai dengan tuntutan Islam. 

7. Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMK) 

a.  Standar Kompetensi Pendidikan Agama 

1)  Kompetensi Pendidikan Agama 
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 Ada beberapa saran atau nasihat dari Zakiah Daradjat (ahli ilmu 

jiwa ternama di Indonesia) sehubungan dengan pembinaan dan 

pendidikan terhadap anak, yaitu: 

a) Tunjukkan pengertian dan perhatian terhadap mereka. 

b) Bantulah anak untuk mendapatkan rasa aman. 

c) Timbulkan pada mereka bahwa dia disayang. 

d) Hargai dan hormati mereka. 

e) Berilah mereka kebebasan dalam batas-batas tertentu (kebebasan 

yang tidak melanggar norma-norma agama). 

f) Timbulkan pada mereka rasa butuh akan agama. 

g) Sediakan waktu dan sarana untuk berkonsultasi dengan mereka. 

h) Usahakan agar mereka merasa berhasil.
83

 

 Semoga dengan kedelapan saran tersebut akan membantu para orang tua 

dalam mendidik dan membimbing para putra dan putrinya sehingga mereka 

menjadi generasi yang cerdas, shaleh dan kreatif. 

 Dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan agama pada anak harus 

ditanamkan sejak kecil, agar mereka mengetahui segala yang diperintahkan 

Allah dan segala yang dilarang oleh Allah. Pembinaan agama dimulai dari 

lingkungan keluarga dan disempurnakan di sekolah. Keberhasilan dalam 

pendidikan agama tergantung dengan kerjasama berbagai pihak, seperti orang tua, 

guru dan lingkungan masyarakat. Suasana keagamaan yang baik akan 
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memberikan pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian muslim yang 

sempurna sesuai dengan tuntutan Islam. 

8. Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

a.  Standar Kompetensi Pendidikan Agama 

1) Kompetensi Pendidikan Agama 

 Peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

(Allah swt.), berakhlak mulia (berbudi pekerti luhur) yang tercermin dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; memahami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya, serta mampu menghormati 

agama lain dalam rangka kerukunan antar umat beragama.
84

 Kompetensi yang 

dicadangkan dalam pendidikan agama Islam jika dapat diaplikasikan dengan 

baik makan akan menghasilkan peserta didik yang kamil secara lahir dan batin. 

a) Kompetensi Spesifik Pendidikan Agama Islam 

Dengan landasan al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. siswa 

beriman dan bertaqwa kepada Allah swt., berakhlak mulia (berbudi 

pekerti luhur) yang tercermin dalam perilaku sehari-hari dalam 

hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan alam sekitar; mampu 

membaca dan memahami al-Quran, mampu beribadah dan bermuamalah 

dengan baik dan benar; serta mampu menjaga kerukunan intern dan antar 

umat beragama.
85

 Kompetensi berakhalak mulia menjadi sangat urgen 
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untuk peserta didik di masa sekarang ini, mengingat banyaknya fenomena 

kenakalan remaja.
 

2) Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Kompetensi dasar mata pelajaran berisi sekumpulan kemampuan minimal 

yang harus dikuasai oleh siswa selama menempuh pendidikan di SMK. 

Kemampuan ini berorientasi pada perilaku afektif dan psikomotorik 

dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka memperkuat 

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt., Kemampuan-kemampuan 

yang tercantum dalam komponan Kemampuan Dasar ini merupakan 

penjabaran dari kemampuan dasar umum yang harus dicapai di SMK, 

yaitu: 

a) Beriman kepada Allah swt., dan lima rukun Islam yang disertai dengan 
mengetahui fungsinya serta terefleksi dalam sikap perilaku, dan akhlak 
peserta didik dalam dimensi vertikal maupun horizontal. 

b) Mampu membaca al-Qur’an dan surat-surat pilihan sesuai dengan tajwidnya, 
mengartikan, dan menyalinnya, serta mampu membaca, mengartikan, dan 
menyalin hadis-hadis pilihan. 

c) Mampu beribadah dengan tuntunan syari’at Islam baik ibadah wajib dan 
ibadah sunah maupun muamalah. 

d) Mampu berakhlak mulia dengan meneladani sifat, sikap, dan kepribadian 
Rasulullah serta Khulafaur Rasyidin. 

e) Mampu mengamalkan system mu’amalat Islam dalam tata kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

86
 

 Peserta didik diharapakan dapat mencerna dengan baik materi-materi 

pendidikan agama Islam tersebut sehingga kompetensi yang diharapkan dapat 

tercapai. Seperti tergambar dalam kemampuan dasar umum di atas, kemampuan 

dasar tiap kelas yang tercantum dalam standar nasional juga dikelompokkan. 
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Al-Quran 

1. Meyakini, membaca, menghafal, menganalisis dan menyajikan 

hubungan al-Qur’an ayat-ayat pilihan dengan kehidupan sehari-hari 

serta dapat berperilaku sesuai kandungan ayat-ayat tersebut . 

2. Menerapkan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam 

qamariyah, nun 

 mati/tanwin dan mim mati. 

3. Menerapkan bacaan qalaqlah, tafhim dan tarqiq huruf lam dan ro’ 

serta mad. 

4. Menerapkan hukum bacaan waqaf dan idgham. 

Keimanan 

1. Beriman kepada Allah dan memahami sifat-sifatnya. 

2. Beriman kepada Malaikat Allah dan memahami tugas-tugasnya. 

3. Beriman kepada kitab-kitab allah swt., dan memahami arti beriman 

kepada-Nya 

4. Beriman kepada Raul-Rasul Allah swt., dan memahami arti beriman 

kepada-Nya. 

5. Beriman kepada Hari Akhir dan memahami arti beriman kepada–

Nya. 

6. Beriman kepada qadha dan qadar Allah swt., dan memahami arti 

beriman kepada-Nya. 

Akhlaq 

1. Berperilaku dengan sifat-sifat terpuji. 

2. Menghindari sifat-sifat tercela. 

3. Bertatakrama. 

Ibadah/Fiqh 

1. Mendeskripsikan kedudukan al-Qur’an 

2. Mendeskripsikan kedudukan hadis 

3. Mendeskripsikan kedudukan ijtihad 

4. Mendeskripsikan hikmah ibadah haji 

5. Memahami ketentuan zakat 

6. Memahami ketentuan wakaf 

7. Melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. 

Tarikh 

1. Menganalisis substansi strategi keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad saw., di Mekah. 

2. Menganalisis substansi strategi keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad saw., di Madinah. 
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3. Meneladani Nabi Muhammad saw.
87

 

Dengan demikian ruang lingkup pembahasan pendidikan Agama Islam di 

SMK terdiri dari lima unsur pokok pembahasan, yaitu: 

a. Al-Quran, Yaitu membaca al-Quran. Membaca al-Quran tidak sama dengan 

membaca buku atau membaca Kitab suci lain. Membaca al-Quran adalah suatu 

ilmu yang mengandung seni, seni baca al-Qur’an. al-Qur’an itu adalah wahyu 

Allah yang dibukukan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai 

suatu mukjizat, membacanya merupakan ibadah, sumber utama ajaran Islam 

dan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Karena membacanya bernilai 

ibadah, maka ilmu yang berkenaan dengan tatacara membaca al-Qur’an harus 

dipelajari dan dipahami supaya lebih baik dalam membacanya. 

b. Keimanan. Pengajaran keimanan berarti proses belajar-mengajar tentang 

berbagai aspek kepercayaan. Dalam hal ini tentu saja kepercayaan menurut 

ajaran Islam. Dalam mata pelajaran keimanan, pusat atau inti pembahasannya 

ialah tentang keesaan Allah. Karena itu, ilmu tentang keimanan ini disebut 

juga ‚Tauhid‛. Ruang lingkup pengajaran keimanan ini meliputi rukun iman 

yang enam. 

c. Akhlaq. Pengajaran akhlak berarti pengajaran tentang bentuk batin seseorang 

yang kelihatan pada tingkah lakunya. Dalam pelaksanaannya, pengajaran ini 

berarti proses kegiatan belajar-mengajar dalam mencapai tujuan agar peserta 

didik berakhlak baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan masyarakat. 

d. Ibadah/Fiqh. Materi pelajaran ibadah seluruhnya terkandung dalam Ilmu fiqh. 

Oleh karena itu, banyak orang yang mengidentikkan ibadah dengan Fiqh, 
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sehingga pelajaran Fiqh itulah pelajaran Ibadah. Ini tentu tidak benar, karena 

pelajaran Fiqh tidak hanya membicarakan ibadah saja, tetapi lebih banyak 

membicarakan masalah sosial, seperti jual beli, pernikahan, warisan, 

hukuman, makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Dalam pengajaran 

Ibadah ruang lingkup pembahasannya ialah semua rukun Islam yang harus 

diamalkan. Sedangkan dalam pelajaran Fiqh dibahas berbagai aspek ibadah, 

seperti bentuknya, macamnya, caranya, waktunya, hukumnya, dan 

sebagainya. 

e. Tarikh. Tarikh Islam disebut juga sejarah Islam. Pengajaran ini sebenarnya 

pengajaran sejarah yakni sejarah yang berhubungan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan umat Islam mulai dari awalnya, sampai dengan sekarang. 

Pengetahuan ini bertujuan untuk mengenal dan mencintai Islam sebagai 

Agama pedoman hidup.
88

 

C. Ibadah Salat  

1. Pengertian Ibadah 

 Ibadah secara etimologi berarti taat, tunduk, patuh, mengikuti dan doa.
89

 

Secara terminology terdapat macam-macam rumusan yang telah di kemukakan para 

ulama antara lain: 

Menurut ulama tauhid, ibadah adalah mengesakan, mengagungkan 

sepenuhnya serta merendahkan diri dan menundukkan jiwa kepada-Nya.
90

 Menurut 
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ulama akhlak ibadah adalah mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan 

menyelenggarakan segala syariat (hukum). Sedangkan menurut ulama fiqh ibadah 

adalah bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan 

mengharapkan pahalanya diakhirat.
91

 

Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa seorang hamba yang taat kepada 

Allah perlu untuk beribadah kepada-Nya setiap saat. Karena ibadah merupakan suatu 

ungkapan syukur atas segala nikmat yang diberi Allah kepada hamba Nya. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan ibadah adalah 

segala usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membantu anak dalam 

melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan mengharap keridhaan dan 

pahala guna membentuk manusia yang beriman dan memiliki kepribadian yang 

mulia. 

2. Pengertian Salat 

Salat adalah suatu ibadah yang mengandung beberapa ucapan dan perbuatan 

tertentu, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
92

 Menurut Shalih 

salat ialah rukun-rukun yang khusus dan bacaan- bacaan tertentu dengan ikatan 

waktu yang sudah ditentukan atau ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir 

dan diakhiri dengan salam disertai niat.
93
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Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu definisi tentang salat yaitu suatu 

perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam berdasarkan syarat 

dan rukun-rukun tertentu, dikerjakan dengan penuh khusyu’ dan ikhlas untuk 

mengagungkan kebesaran Allah serta mengharapkan keridhaan-Nya. 

3. Kedudukan Salat dalam Agama 

Dalam ajaran Islam ibadah salat mempunyai kedudukan yang tertinggi 

dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Salat merupakan tiang agama islam. Islam 

tidak dapat tegak kecuali dengan salat.
94

 Hal ini dijelaskan Rasulullah dalam 

haditsnya: 

: بنُيَِ الِإسْلََمُ عَلىَ خَمْسٍ : صلى الله عليه وسلمعَهِ ابْهِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهمَُا قاَلَ  قاَلَ رَسُىلُ الله 

كَاةِ ، وَالْ  لََةِ ، وَإيِتاَءِ الزا دًا رَسُىلُ اللهِ ، وَإقِاَمِ الصا حَجِّ شَهاَدَةِ أنَْ لا إلِهََ إلِاا اللهُ وَأنَا مُحَما

  95  وَصَىْمِ رَمَضَانَ ، 

Artinya:  

Agama Islam ditegakkan di atas lima dasar. Pertama bersyahadat bahwa tiada 
Tuhan melainkan Allah swt. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kedua 
mendirikan salat. Ketiga membayar zakat. Keempat melaksanakan haji. 
Kelima berpuasa di bulan Ramadhan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 

Amal yang pertama-tama dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah pada 

hari kiamat. Bila salat seseorang itu baik, maka baik pulalah seluruh amalnya, 

begitupun sebaliknya jika rusak salatnya maka rusak pula seluruh amalnya.
96

 Sangat 

penting seorang menjaga salatnya, sebab salat adalah tiang agama, menjadi pembeda 
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orang kafir dan orang mukmin. Selain itu, salat adalah jalan yang ditempuh dalam 

meminta pertolongan Allah. 

 Pilar seluruh agama adalah salat, karena salat ibadah yang terdahulu sebagai 

konsekwensi iman, tidak ada syari’at samawi yang lepas darinya. Telah datang 

perintah melaksanakannya juga motivasi (pendorong) bagi pelaksananya yang 

disampaikan oleh lisan para Nabi dan Rasul, karena dampaknya yang besar pada 

pengolahan jiwa dan pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah. Tidak ada sesuatu 

yang terbukti ampuh memperbaiki jiwa dan meluruskannya serta mengajaknya pada 

keutamaan-keutamaan yang tinggi juga akhlak yang mulia selain salat.
97

 Dapat 

diketahui bahwa salat yang baik akan dapat memperbaiki akhlak sebab salat adalah 

kunci kebaikan. 

Salat merupakan rangkaian ibadah yang sempurna dan terbaik bagi seorang 

hamba dalam bermunajat kepada Rabbnya dimana mengikutsertakan segenap 

anggota badan, mulai dari ucapan lisan, gerakan kaki dan kepala, panca indera dan 

seluruh bagian badan. Semua itu mengambil bagian dari tetesan hikmah ibadah yang 

agung ini disertai dengan olah batin, tegaknya hati dalam keajiban yang terangkum 

dalam sanjungan dan pujian, pengagungan dan pensucian, takbir, syahadat yang 

benar. Setelah selesai dari salat, duduk sejenak memuji Rabb dan bersalam pada 

Nabi dan hamba-hamba Allah yang lain. Lalu dilanjutkan dengan bershalawat atas 

Rasulnya dilanjutkan dengan meminta kebajikan, kebaikan dan karunia kepada Allah 

swt.
98
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Salat merupakan ibadah yang sangat agung. Sebab, salat merupakan tiang 

agama, salat adalah pembeda antara orang kafir dan orang mukmin, serta salat 

merupakan amal yang pertama kali akan dihisab. 

Melihat begitu besar pentingnya salat, maka menjadi tanggung jawab orang 

tua untuk bisa mengajarkan pendidikan salat kepada anak-anaknya. Karena selain 

merupakan pesan dari nabi, salat adalah sarana untuk mensyukuri dan memuji 

nikmat-nikmat Allah swt, tiang dan fondasi agama, penghapus dosa, serta penyuci 

hati dan jiwa. 

4. Hikmah Salat 

Ibadah salat memiliki pengaruh yang besar bagi kemaslahatan dan  

kebaikan hidup jasmani dan rohani. 

a. Bagi Jasmani. 

 Mementingkan kesucian dan kebersihan. Salah satu syarat salat adalah 

bersuci karena salat ditujukan kepada Allah yang Maha Suci. Bersuci dengan 

berwudhu, mandi dan lain-lain sangat besar pengaruhnya bagi kesehatan dan 

kesegaran tubuh, sehingga memungkinkan mencapai prestasi kerja yang lebih baik. 

 Menguatkan  tubuh. Salat adalah latihan jasmani atau senam. Gerakan dalam 

salat seperti berdiri, angkat tangan, ruku, tegak kembali, sujud, duduk dan lain-lain 

adalah merupakan gerakan dasar dalam olah raga. Gerakan tersebut sangat 

berpengaruh untuk menguatkan otot, urat, persendian, melancarkan peredaran darah, 

dan lain-lain.
99

 Salat merupakan ibadah yang memiliki implikasi lahir dan batin jika 

dilaksanakan dengan baik dan benar.  

b. Bagi Rohani. 
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 Semakin dekat seseorang kepada Tuhan dan semakin banyak ibadahnya, 

maka akan semakin tentramlah jiwanya serta semakin mampu ia menghadapi 

kesukaran dalam hidup. Salat merupakan cara-cara pelegaan batin yang akan 

mengembalikan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi orang-orang yang 

melakukannya.
100

 Salat dapat memberikan ketenangan batin bagi yang 

melaksanakannya. Sedangkan, bagi yang meniggalkan salat akan ditimpakan 

kegelisahan. 

5. Rukun, Syarat dan Hal-Hal yang Membatalkan Salat 

 Ulama Fikih menyepakati bahwa rukun salat itu adalah: 

a. Niat 

b. Berdiri 

c. Takbiratul Ihram 

d. Membaca surat al-Fatihah 

e. Rukuk serta tuma’ninah I’tidal serta tuma’ninah 

f. Sujud dua kali serta tuma’ninah 

g. Duduk di antara dua sujud serta tuma’ninah 

h. Duduk tawarruk atau duduk akhir 

i. Membaca tasyahud akhir 

j. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw. 

k. Memberi salam yang pertama ke kanan 

l. Menertibkan rukun.
101

 

Semua rukun salat harus terpenuhi, jika salah satu di antaranya tidak 

terpenuhi maka salat menjadi tidak sah. Oleh sebab itu, sangat penting 

memperhatikan setiap rukun salat setiap mendirikan salat. Dalam salat terdapat 

syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang hendak melakukan salat, yaitu syarat 
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wajib dan syarat sahnya salat, syarat- syarat wajib salat yaitu; (a) Islam (b) suci dari 

haid dan nifas (c) berakal (c) baligh (d) telah sampai dakwah Islam kepadanya (e) 

melihat dan mendengar. Maksudnya wajib melaksanakan salat setelah melihat atau 

mendengar dakwah Islam melalui berbagai media, sehingga mengetahui kewajiban 

untuk melaksanakan salat. (f) terjaga, maksudnya tidak tidur, lupa atau gila.
102  Salat 

yang ditunaikan harus memenuhi syarat-syarat agar sah, syarat wajib salat 

merupakan gerbang pertama yang menyebabkan seseorang untuk melaksanakan 

salat. 

Syarat-syarat sahnya salat adalah hal yang harus diperhatikan dalam 

melaksanakan salat agar salat menjadi sah, yaitu; (a) kesucian tubuh, pakaian dan 

tempat salat (b) mengetahui masuknya waktu salat (c) menghadap kiblat (d) 

menutup aurat.
103  

 Selain syarat wajib salat, syarat sah salat adalah gerbang kedua yang perlu 

diperhatikan dengan baik agar salat menjadi sah. Kesucian badan dan pakaian sangat 

penting diperhatikan seseorang. 

 Syarat sah salat sebagai mana dalam uraian di atas ada 4 yang harus selalu 

diperhatikan dengan baik.  

Hal-hal yang dapat merusak salat atau yang membatalkannya, yaitu: 

a. Makan dan minum. 

b. Berbicara dengan sengaja bukan untuk kemaslahatan salat.
104
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 Selian hal-hal yang dapat membatalkan salat harus juga diperhatikan adalah 

hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi saat salat, seperti alat komunikasi yang 

berdering saat salat dll. 

\ 

 

D. Kerangka Pikir 

Keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai sebuah lingkungan 

pendidikan yang pertama dan utama bagi anak, keluarga memiliki peran utama 

dalam menanamkan nilai-nilai dasar bagi anak.  

 Peran orang tua sangat besar artinya, sebab orang tua adalah unsur pertama 

dan utama dalam pendidikan anak-anaknya, orang tua harus membina dan 

membimbing mereka. Peranan orang tua sangat berpengaruh dalam mendidik anak, 

peranan tersebut akan berjalan dengan baik apabila diimbangi dengan pengetahuan 

mereka tentang agama. Di antara akidah dasar peran orang tua dalam mendidik anak 

mereka yaitu menanamkan kebiasaan dalam melaksanakan salat. 

Usaha orang tua tersebut harus bersambut baik dengan lingkungan 

pendidikan anak tersebut, lingkungan sekolah memiliki peran yang sangat penting 

dalam hal ini. Pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran di sekolah mempunyai 

peranan penting dalam menanamkan rasa taqwa kepada Allah swt., Oleh karenanya, 

pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah tidak hanya diberikan berupa 

materi-materi saja tetapi juga mengadakan praktik seperti salat, mengaji, dan hal-hal 

lain yang berhubungan dengan perbuatan. 
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Pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu 

pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui pertumbuhan dan 

pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselaran dan kesempurnaan hidup 

dalam segala aspeknya. 

Mengacu pada landasan teoretis penelitian ini, peneliti memformulasikan 

kerangka konseptual peneltian sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

          Kerangka Pikir 

 

 

 

  

Pengaruh 

 

Pelaksanaan Salat 

1. Melaksanakan salat berjamaah 

2. Tepat Waktu dalam 

melaksanakan salat 

3. Konsisten dalam melaksanakan 

salat 

4. Ketepatan bacaan dan gerakan 

salat 

5. Memahami makna hakikat salat 

Lingkungan Keluarga 

1. Teknik keluarga 

memberikan pendidikan 

2. Keharmonisan keluarga 

3. Keadaan keluarga 

4. Kondisi perekonomian 

keluarga 

5. Kultur Budaya 

 

Pembelajaran PAI 

1. Interaktif 

2. Ispiratif 

3. Menyenangkan 

4. Menantang 

5. Memotivasi 

6. Memberikan ruang yang 

cukup 



87 

 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex-post facto. 

Penelitian ex-post facto merupakan penelitian yang variabel-variabel bebasnya telah 

terjadi perlakuan, atau treatment tidak dilakukan pada saat penelitian berlangsung, 

sehingga penelitian ini biasanya dipisahkan dengan penelitian eksperimen.
105

 Arti  

ex-post facto, yaitu ‚dari apa dikerjakan setelah kenyataan‛, maka penelitian ini 

disebut sebagai penelitian sesudah kejadian. Penelitian ex-post facto merupakan 

suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan 

kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 

timbulnya kejadian tersebut.
106

 

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

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

sebagai penelitian relasi atau diprediksi jika variabel bebas mempunyai pengaruh 

tertentu pada variabel terikat.
107

 

Penelitian bertujuan untuk menguji variabel bebas yang mempengaruh 

timbulnya variabel terikat yaitu untuk melihat adakah pengaruh lingkungan keluarga 
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dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap pengamalan salat peserta didik 

di SMK Negeri 4 Jeneponto. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMK Negeri 4 Jeneponto yang terletak di Jl. 

Tanatoa, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Pertimbangan dari pemilihan lokasi penelitian ini adalah 

didasarkan pada kesempatan, biaya, waktu, alat dan tenaga yang peneliti miliki 

selaku pihak yang melakukan penelitian. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian yang 

lebih mendasar ialah dapat bekerjasama dengan pihak sekolah terutama guru 

Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 4 Jeneponto. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan obyek yang akan diteliti. Bagian ini memiliki dua perspektif, 

yaitu pendekatan metodologi dan pendekatan studi atau keilmuan. Pendekatan 

metodologi yang digunakan adalah pendekatan yang bercorak positivistic 

(kuantitatif). Dikatakan demikian, karena fakta yang diteliti adalah fakta yang dapat 

di observasi, dapat dihitung, dan dapat diukur. Sedangkan pendekatan studi atau 

keilmuan yang dimaksud disini menjelaskan perspektif yang digunakan dalam 

membahas objek penelitian. Khusus untuk pendekatan studi atau keilmuan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan pendidikan 
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Pendekatan pendidikan adalah pendekatan yang digunakan untuk membahas 

objek penelitian berdasarkan perspektif dari ilmu-ilmu pendidikan, dalam artian 

objek yang diteliti dihubungkan dengan ilmu-ilmu pendidikan. 

2. Pendekatan psikologi 

Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari 

pernyataan-pernyataan yang tampak dalam hubungannya dengan tubuh, atau gejala-

gejala jiwa yang nampak sebagai gerak gerik. Penelitian ini mengamati pertumbuhan 

jiwa manusia khususnya yang berkaitan dengan perilaku-perilaku peserta didik di 

sekolah yang ditunjukkan dalam aktivitasnya sehari-hari.  

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.
108

 

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. 

Sedangkan dalam variabel penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel 

yang akan dianalisa, yaitu: 

a. Variabel Bebas  
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Variabel bebas (independen variabel) adalah lingkungan keluarga dan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Variabel lingkungan keluarga dilambangkan 

dengan ‚X1‛ dan Variabel pembelajaran Pendidikan Agama Islam dilambangkan 

dengan ‚X2 ‛ 

b. Variabel Terikat 

Pada penelitian ini mempunyai dua variabel terikat (dependen variabel) 

yaitu, pengamalan salat fardhu dilambangkan dengan ‚Y‛.   
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2. Desain Penelitian  

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma ganda dengan 

dua variabel independen. Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan:  

 X1 : Lingkungan Keluarga 

 X2 : Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

 Y  : Pengamalan salat fardhu 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
109

 Populasi adalah jumlah 

keseluruhan unit analisis yang ditetapkan sebagai sumber informasi yaitu berupa 

manusia, benda objek tertentu, hewan dan sebagainya. Dalam penelitian ini 

populasinya adalah peserta didik SMK Negeri 4 Jeneponto dengan kelas penyebaran 

yang homogen. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik yang belajar di 

SMK Negeri 4 Jeneponto yang berjumlah 8 kelas sebanyak 211 orang peserta didik, 
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serta semua orang tua yang anaknya sedang menempuh pendidikan menengah 

kejuruan di SMK Negeri 4 Jeneponto. 

2. Sampel  

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

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

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

sampel merupakan alat atau media untuk mengkaji sifat-sifat populasi.
110

 Sampel 

yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi, 

artinya sampel harus valid yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. 

Menurut Arikunto, sampel merupakan sebagian dari populasi yang akan 

diteliti, dalam pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga 

memperoleh sampel yang dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya dan 

sampel yang diperoleh haruslah representif.
111

 Selain itu, Arikunto mendefinisikan 

pengertian sampel sebagai berikut: 

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

112
 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil sebagian sampel untuk 

mewakili populasi yang ada, dan memudahkan memperoleh data yang konkrit dan 

relevan dari sampel. Adapun sampel pada penelitian ini penulis menetapkan sampel 

sebanyak 42 peserta didik dan orang tua atau 20% dari jumlah populasi.   
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Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik simple random 

sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada dalam populasi 

itu, dan peneliti mengambil secara acak sesuai dengan jumlah yang dikehendaki oleh 

peneliti.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

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

pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah pada 

penelitian.
113

  

1. Angket (Kuesioner) 

  Menurut Sugiyono dalam Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D bahwa:  

Kusioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengancara 
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 
untuk dijawabnya.

114
 

 Angket tertutup (claused questionnaire) sebagai alat pengumpulan data, 

berisi sejumlah pernyataan yang sudah disusun secara berstruktur dan dilengkapi 

dengan alternatif jawaban (option) untuk dijawab atau dipilih oleh responden.
115
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Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan kuesioner (angket). 

Angket dapat didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden mengenai 

masalah-masalah tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan respon peserta didik. 

Skala pengukuran yang dapat digunakan dari angket adalah skala likert. Skala likert 

adalah skala yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling 

banyak di gunakan dalam riset penerapan survei.
116

 

Skala likert biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel yang 

akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan 

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

pertanyaan atau pernyataan.
117

 Dengan demikian item-item pertanyaan atau 

pernyataan akan lebih terarah dan pengumpulan data akan lebih efektif dan efisien. 

2. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah salah satu metode yang dilakukan peneliti dalam 

pengumpulan data agar data yang diperoleh itu real, dengan pengertian lain adalah 

catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya.   Studi dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode 

pengumpulan data yang lain.
118

 Instrumen ini sebagai bentuk pertanggung jawaban 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 199. 
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bahwa data yang diperoleh betul-betul nyata, sekaligus dapat memberikan gambaran 

baik secara teks, grafik maupun gambar. 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan 

data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian. Instrumen penelitian 

merupakan suatu alat yang dipergunakan dalam mengukur fenomena atau gejala 

alam maupun sosial yang diamati oleh peneliti. Semua fenomena ini disebut 

variabel penelitian.  

Instrumen adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data dengan tujuan agar dapat mempermudah dan hasilnya lebih baik 

dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.
119

 

Instrumen penelitian adalah alat atau media untuk mengukur pengaruh antara 

variabel yang satu dengan yang lain. Adapun instrumen yang digunakan peneliti 

pada penelitian ini berupa lembar observasi, butir-butir angket dan : 

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

mana alat ukur yang digunakan ialah skala psikologi. Sebagaimana variabel yang 

akan diteliti menyangkut tentang aspek pribadi atau aspek kejiwaan seseorang, 

maka peneliti menggunakan skala likert.  

Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh peneliti 

dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan dengan pilihan 

alternatif empat kategori jawaban yang akan dipilih responden pada skala ukur yang 

telah disediakan. 
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Skala lingkungan keluarga, skala pembelajaran pendidikan agama Islam, dan 

skala pelaksanaan salat fardu peserta didik berisikan tentang pernyataan yang 

bertujuan untuk mengungkap indikator-indikator lingkungan keluarga, pembelajaran 

pendidikan agama Islam, dan pelaksanaan salat fardu peserta didik. Setiap pilihan 

jawaban nantinya akan diberi nilai skala. Adapun sistem penskoran pada instrumen 

skala lingkungan keluarga dan pembelajaran pendidikan agama Islam terhadapa 

pelaksanaan salat pada peserta didik SMK Negeri 4 Jeneponto sebagai berikut: 

 

 

Tabel  3.1 

Skor Jawaban  

Pernyataan Positif 
(Favourable) 

Pernyataan Negatif 
(Unfavourable) 

Jawaban Nilai Jawaban Nilai 

Selalu (SL) 4 Selalu (SL) 1 

Sering (SR) 3 Sering (SR) 2 

Kadang-Kadang (KK) 2 Kadang-Kadang (KK) 3 

Tidak Pernah  (TP) 1 Tidak Pernah  (TP) 4 

Terdapat dua jenis pernyataan dalam skala yaitu pernyataan favorable dan  

unfavorable. Favorable ialah pernyataan yang berisi hal-hal positif yang mendukung 

atau memihak objek penelitian. Sedangkan unfavorable ialah pernyataan yang berisi 

hal-hal negatif mengenai objek, yang bersifat tidak mendukung terhadap objek sikap 

yang hendak diungkap.
120

 

G. Validasi dan Reliabilitas Instrumen 

                                                           

120
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 107. 
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1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

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

validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah.
121

 Validitas suatu  instrumen akan menggambarkan tingkat kemampuan alat 

ukur yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu menjadi sasaran pokok 

pengukuran.  

Dalam penelitian ini,  peneliti menggunakan koefisien korelasi validitas 

instrumen yaitu  koefisien korelasi Product Moment Pearson dengan rumus: 

   

    = 
         (   )(   )

√*     
  (   )

 +*     
  (   )

 +

 

Cara penafsiran harga koefisien korelasi yaitu membandingkan koefisien 

rhitung dengan rtabel. Angket (kuesioner) dikatakan   valid   jika   rhitung > rtabel   dengan  

taraf  signifikan α = 0,05.  

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang 

reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya 

memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, tetap 

akan sama.  
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Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari 

instrument yang digunakan. Nunally mensyaratkan suatu instrumen yang reliable 

jika memiliki koefisien Cronbach Alpha di atas 0,60.  Dalam penelitian ini, 

reliabilitas dari instrumen angket (kuesioner) lingkungan keluarga, angket 

(kuesioner) pembelajaran pendidikan agama Islam dan angket (kuesioner) 

pelaksanaan salat fardu peserta didik ditentukan dengan rumus Cronbach Alpha 

(CA), yaitu sebagai berikut: 

      = 
 

   
 x { 1- 

   

  
 } 

Keterangan : 

r11  =  Nilai reliabilitas  

    = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

    = Varians total 

  = Jumlah item 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data  

Sebelum diadakan uji statistik, baik statistik deksriptif maupun statistik 

inferensial, data yang ditemukan di lapangan harus diolah terlebih dahulu. Langkah-

langkah pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing (mengedit data), yakni memisahkan antara instrumen yang sempurna 

jawabannya dan yang kurang sempurna (cacat) 

b. Coding data, yakni memberi kode pada setiap instrument dari setiap responden 

c. Memberi skor pada setiap item (alternatif) jawaban yang diberikan oleh responden 
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d. Memasukkan data ke dalam tabel beberan data.
122

  

2. Analisis Data  

Analisis data hasil penelitian menggunakan dua teknik statistik, yakni 

statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

a. Statistik Deskriptif 

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran secara 

umum. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.
123

 Adapun analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis 

deskriptif kuantitatif dengan rumus sebagai berikut: 

 

1) Menghitung rentang kelas, yakni data terbesar dikurangi data terkecil 

 

Keterangan: 

R : Rentang 

Xt : Data terbesar dalam kelompok 

Xr : Data terkecil dalam kelompok 

2)  Menghitung jumlah kelas interval 
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Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 
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123
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199. 

𝑅 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑟 

𝐾 = 1 + (3,3) log𝑁 
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Keterangan : 

K : Jumlah kelas interval 

N : Banyaknya data atau jumlah sampel 

Log : Logaritma
124

 

3)  Menghitung panjang kelas interval.  

 

 

Keterangan :  

P : Panjang kelas interval 

R : Rentang 

K : banyaknya kelas
125

 

4) Rata-rata (Mean) 

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

data dibagi dengan jumlah nilai responden.
126

 Rumus rata-rata adalah:     

 

 

Keterangan: 

 ̅ : Rata-rata 

∑       l             l 
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    : Produk  perkalian antara fi pada tiap interval data dengan tanda kelas (  ). 

Tanda kelas (  ) adalah rata-rata dari nilai terendah dan tertinggi setiap 

interval data.127  

5) Standar Deviasi 

 

 

Keterangan :  

   : Standar Deviasi 

             i          i   l 

           l   i      l    i   l  

 ̅  : Rata-rata/Mean 

     l    o  l  i.128 

6)  Persentase (%) nilai rata-rata 

 

 

Keterangan:  

P : Angka persentase 

f : Fre/kuensi yang dicari persentasenya 

N : Jumlah responden
129

 

7) Kategorisasi 
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Lingkungan keluarga (variabel X1), pembelajaran PAI (variabel X2), dan 

pelaksanaan salat fardu (variabel Y). Untuk menentukan kategorisasi akan 

digunakan rumus sebagai berikut: 

Pada analisis deskriptif ini, peneliti menggunakan kategorisasi lingkungan 

keluarga dan pembelajaran PAI terhadap pelaksanaan salat fardu di SMKN 4 

Jeneponto dengan rumus sebagai berikut: 

a) Rendah : x  ( − 1,0( )) 

b) Sedang : ( − 1,0( ))    ( + 1,0( )) 

c) Tinggi :   ( + 1,0( )).130
 

b. Analisis Statistik inferensial 

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan dan membuat 

kesimpulan dari data yang telah disusun dan diolah. Pengujian hipotesis 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan keluarga dan 

pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan salat fardu di SMK 

Negeri 4 Jeneponto. Adapun rumus yang digunakan untuk menguji kebenaran 

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Tujuan dilakukannya uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah 

populasi data berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka 
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dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak 

berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non parametrik.
131

 

Untuk pengujian tersebut digunakan rumus Chi-kuadrat yang dirumuskan 

sebagai berikut:  

       
 = ∑

(  −   )
 

  
 

Keterangan: 

 2 = Nilai Chi-kuadrat hitung 

   = Frekuensi hasil pengamatan 

   = Frekuansi harapan
132

 

Kriteria pengujian normal bila        
2 lebih kecil dari       

2 dimana 

      
2 diperoleh dari daftar  2dengan dk = (k-1) pada taraf signifikan   = 0,05. 

2) Uji Linearitas  

Uji linearitas adalah uji yang akan memastikan apakah data yang kita miliki 

sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk 

mengkonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan 

secara teori sesuai atau tidak dengan hasil penelitian yang ada. Rumus uji linearitas 

adalah sebagai berikut:  

Fhitung= 
    (  )

    ( )
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Bumi Aksara, 2015), h. 153. 

132
Suharsimi Arikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik, h. 290. 
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Taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembilang n-1 serta derajat 

kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh                 berarti data 

linaer.
133

 

3) Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual antara suatu pengamatan kepengamatan yang 

lain. Jika variance residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homokedastisitas, atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

dengan melakukan uji Glejser, uji ini dilkakukan dengan meregresikan semua 

variabel bebas terhadap uji mutlak untuk residualnya. Gejala heteroskedastisitas 

juga ditunjukkan apabila uji Glejser kurang dari atau sama dengan 0,05 maka dapat 

disimpulkan mengalami heteroskedastisitas, begitupun sebaliknya. 

4) Analisis Regresi Linear Sederhana  

Regresi linear sederhana dengan memperkirakan satu variabel bebas dan 

beberapa variabel terikat. Variabel terikat diberi notasi Y dan variabel bebas diberi 

notasi X, sehingga bentuk yang dicari adalah regresi Y atas X. 

Dengan menggunakan persamaan: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = Nilai yang diprediksikan 

a  = Koefisien regresi X 
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b  = Koefisien regresi Y 

X = Nilai variable independen
134

 

Untuk koefisien-koefisien regresi a dan b dapat dihitung dengan rumus: 

a = 
  ( 2 )     (   

   2  (  ) 
 

 b =   
           

   2  (  ) 
 

Keterangan: 

X = Nilai Variabel Independen 

Y = Nilai variabel dependen 

a = Koefisien regresi a 

b = Koefisien regresi b 

n = Jumlah sampel
135

 

5)  Penguji Hipotesis 

a) Menentukan formulasi hipotesis 

(1)   :  =    = 0 (Tidak ada pengaruh X1 terhadap Y) 

   :  ≠   (Ada pengaruh X1 terhadap Y) 

(2)   :  =    = 0 (Tidak ada pengaruh X2 terhadap Y) 

   :  ≠   (Ada pengaruh X2 terhadap Y) 

b) Menentukan taraf nyata ( ) dan nilai        

α =  5% = 0,05   2⁄  = 0,025 

 =  −  2 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

262. 
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 = 0,025  

c) Menentukan nilai         

 =  
 −   
  

 

Keterangan: 

t= thitung/hasil regresi 

   = Simpangan baku kesalahan baku.
136

 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui dengan sementara yang 

dirumuskan dalam hipotesis penelitian menggunakan uji dua pihak dengan taraf α = 

0,005. Adapun hipotesisnya sebagai berikut: 

a) thitung > ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan keluarga dan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam terhadap pelaksanaan salat fardu di SMK Negeri 4 Jeneponto. Jika thitung 

< ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan keluarga dan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam terhadap pelaksanaan salat fardu di kelas XI SMK Negeri 4 Jeneponto. 

b) thitung > ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan keluarga dan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam terhadap pelaksanaan salat fardu di SMK Negeri 4 Jeneponto. Jika thitung 

< ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan lingkungan keluarga dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

terhadap pelaksanaan salat fardu di SMK Negeri 4 Jeneponto. 
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M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 2 Statistik Inferensial (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), h. 227. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 4 Jeneponto yang terletak di Jl. 

Tanatoa, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi penelitian ini karena 

SMKN 4 Jeneponto merupakan sekolah unggul, sehingga minat masyarakat dalam 

menyekolahkan anaknya sangat tinggi. Selain itu, pemilihan lokasi juga didasarkan 

pada kesempatan, biaya, waktu, alat dan tenaga yang peneliti miliki dalam 

melakukan penelitian. Serta hal yang lebih mendasar ialah dapat bekerjasama 

dengan pihak sekolah terutama guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 4 

Jeneponto. 

Hasil penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan 

pada bab sebelumnya, peneliti telah mengajukan 6 rumusan masalah yang akan 

dijawab pada penelitian ini. Rumusan masalah 1, 2 dan 3 akan menggunakan 

statistik deskriptif untuk menggambarkan data yang telah peneliti kumpulkan, 

sedangkan rumusan masalah 4, 5 dan 6 peneliti akan menggunakan statistik 

inferensial. Analisis statistik inferensial sekaligus akan menjawab hipotesis yang 

telah diajukan.  

 Hasil penelitian didapatkan berdasarkan informasi dan penemuan data di 

lapangan yang diperoleh dari instrumen penelitian berkaitan dengan variabel 

lingkungan keluarga (X1), dan pembelajaran pendidikan agama Islam (X2), 

pelaksanaan salat fardu (Y) peserta didik di SMKN 4 Jeneponto. Penelitian 

menggunakan pendekatan psikologis dimana pengukuran dilakukan dengan 
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menggunakan angket yang berbentuk skala likert.  Setelah data terkumpul, 

selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui masing-

masing gambaran dari masing-masing variabel dan statistik inferensial dengan 

bantuan program Statistical Packages For Social Science (SPSS) versi 24, untuk 

mencari pengaruh lingkungan keluarga dan pembelajaran pendidikan agama Islam 

terhadap pelaksanaan salat fardu peserta didik di SMKN 4 Jeneponto.  

 Berikut ini hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti setelah melakukan 

penelitian, yaitu: 

A. Deskripsi Hasil Penelitian Lingkungan Keluarga Peserta Didik SMKN 4 

Jeneponto 

 Indikator yang digunakan dalam melihat lingkungan keluarga terdiri atas 

yaitu: 1) cara orang tua mendidik, 2) relasi antar anggota keluarga, 3) keadaan 

keluarga, 4) Kondisi perekonomian keluarga, 5) perhatian orang tua 6) kultur 

budaya/latar belakang keluarga 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMKN 4 Jeneponto, peneliti 

mengumpulkan data dengan menggunakan skala psikologi yaitu lingkungan 

keluarga. Indikator dikembangkan dan disusun dalam bentuk angket sebagai 

instrumen penelitian dari 42 responden, sehingga diperoleh data sebagai hasil 

penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Selanjutnya gambaran 

lingkungan keluraga peserta didik SMKN 4 Jeneponto. 

Tabel 4.1 

Hasil angket lingkungan keluarga peserta didik SMKN 4 Jeneponto 

 

NO NAMA SKOR 



101 
 

 
 

1 Responden 1 33 

2 Responden 2 38 

3 Responden 3 28 

4 Responden 4 31 

5 Responden 5 32 

6 Responden 6 30 

7 Responden 7 33 

8 Responden 8 38 

9 Responden 9 34 

10 Responden 10 34 

11 Responden 11 41 

12 Responden 12 24 

13 Responden 13 40 

14 Responden 14 32 

15 Responden 15 36 

16 Responden 16 36 

17 Responden 17 40 

18 Responden 18 41 

19 Responden 19 32 

20 Responden 20 41 

21 Responden 21 34 

22 Responden 22 37 

23 Responden 23 34 

24 Responden 24 38 

25 Responden 25 34 

26 Responden 26 35 

27 Responden 27 42 

28 Responden 28 35 

29 Responden 29 37 

30 Responden 30 37 

31 Responden 31 29 

32 Responden 32 36 

33 Responden 33 36 

34 Responden 34 41 

35 Responden 35 36 

36 Responden 36 37 

37 Responden 37 39 

38 Responden 38 35 

39 Responden 39 33 

40 Responden 40 30 
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41 Responden 41 40 

42 Responden 42 33 

 Tabel di atas merupakan hasil angket yang diperoleh dari peserta didik 

SMKN 4 Jeneponto, sebanyak 42 responden telah mengisi angket yang peneliti telah 

bagikan, skor yang dihasilkan sangat bervariasi di setiap peserta didik, yakni skor 

maksimal 42 dan minimum 24. Untuk lebih jelasnya peneliti telah merangkumnya 

dalam tabel di bawah ini.  



103 
 

 
 

Tabel 4.2 

Statistik deskriptif lingkungan keluarga peserta didik SMKN 4 Jeneponto 

Statistik Data 

Jumlah sampel 42 

Skor maksimum  42 

Skor minimum  24 

Range 18 

Mean 35,29 

Standar Deviasi 3,977 

Varians  15, 819 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa skor maksimum untuk 

lingkungan keluarga adalah 42, sebanyak 9 responden telah memperoleh hasil 

maksimal ini, sementara itu, skor minimum yaitu 24, sebanyak 5 responden yang 

memperoleh skor ini. Dengan demikian rentang skor yang diperoleh (skor maksimal-

skor minimal) yaitu 18, perhitungan nilai rata-rata 35,29, responden berada pada 

tingkat sedang, dengan standar deviasi 3,977 dan varians 15, 819. 

 Data yang diperoleh pada tabel 4.2 di atas menjadi dasar untuk menentukan 

pengkategorisasian lingkungan keluarga dengan rumus yang telah ditentukan. 

Sehingga kategori skor pengkategorian lingkungan keluarga peserta didik SMKN 4 

Jeneponto dapat ditunjukkan sebagai berikut: 

  



104 
 

 
 

Tabel 4.3 

Kategorisasi lingkungan keluarga peserta didik SMKN 4 Jeneponto 

 

Kategorisasi Skor Frekuensi Presentasi Kategori 

  (31,31) 5 11,90% Rendah 

31,31     (3 ,27) 28 66,67% Sedang 

  (3 ,27) 9 21,42% Tinggi 

Jumlah 42 100%  

      Sumber Data: Analisis Angket Lingkungan Keluarga  

Melalui data yang telah paparkan di atas maka dapat diketahui bahwa ada 5 

peserta didik yang menjawab pada kategori rendah dengan presentase 11,90%, 

sedangkan pada kategori sedang terdapat 28 orang peserta didik dengan presentase 

66,67% dan 9 orang peserta didik kategori tinggi dengan presentase 21,42%. Hal ini 

menunjukkan bahwa lingkungan keluarga peserta didik SMKN 4 Jeneponto adalah 

mayoritas sedang.  

Tabel pengkategorian lingkungan keluarga peserta didik SMK Negeri 4 

Jeneponto dapat dilihat dengan histogram sebagai berikut: 

Gambar 4.1: Histogram lingkungan keluarga peserta didik di SMK Negeri 4 

Jeneponto 
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 Histogram di atas merupakan gambaran tentang lingkungan keluarga peserta 

didik SMK Negeri 4 Jeneponto, hasil rata-rata yang diperoleh dalam angket 

lingkungan keluarga yaitu 35,29, bila merujuk pada tabel kategorisasi maka berada 

pada level sedang. Selanjutnya persentase berikutnya yang menjawab maksimal atau 

berada pada kategori tinggi yakni sebanyak 9 orang, dan responden yang menjawab 

rendah adalah sebanyak 5 orang.  

1) Deskripsi Hasil Penelitian Pembelajaran Pembelajaran Agama Islam Peserta 

Didik di SMKN 4 Jeneponto 

 Indikator yang digunakan dalam melihat pembelajaran PAI terdiri atas yaitu: 

1) interaktif, 2) inspiratif, 3) menyenangkan, 4) menantang, 5) memotivasi 6) 

memberikan ruang yang cukup. Pembelajaran pendidikan agama Islam telah 

dilaksanakan di SMKN 4 Jeneponto, oleh sebab itu penelitian akan melihat kualitas 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SMKN 4 Jeneponto. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMKN 4 Jeneponto, peneliti 

mengumpulkan data dengan menggunakan skala psikologi yaitu pembelajaran 

pendidikan agama Islam. Indikator dikembangkan dan disusun dalam bentuk angket 

sebagai instrumen penelitian dari 42 responden, sehingga diperoleh data sebagai 

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

lingkungan keluraga peserta didik di SMKN 4 Jeneponto. 

Tabel 4.4 

Nilai hasil angket pembelajaran PAI di SMKN 4 Jeneponto 

NO NAMA SKOR 

1 Responden 1 24 

2 Responden 2 24 

3 Responden 3 26 
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4 Responden 4 28 

5 Responden 5 23 

6 Responden 6 19 

7 Responden 7 19 

8 Responden 8 12 

9 Responden 9 19 

10 Responden 10 26 

11 Responden 11 20 

12 Responden 12 26 

13 Responden 13 22 

14 Responden 14 27 

15 Responden 15 24 

16 Responden 16 24 

17 Responden 17 23 

18 Responden 18 24 

19 Responden 19 30 

20 Responden 20 28 

21 Responden 21 22 

22 Responden 22 24 

23 Responden 23 26 

24 Responden 24 22 

25 Responden 25 28 

26 Responden 26 24 

27 Responden 27 22 

28 Responden 28 25 

29 Responden 29 19 

30 Responden 30 25 

31 Responden 31 21 

32 Responden 32 29 

33 Responden 33 24 

34 Responden 34 21 

35 Responden 35 29 

36 Responden 36 27 

37 Responden 37 25 

38 Responden 38 24 

39 Responden 39 24 

40 Responden 40 19 

41 Responden 41 22 

42 Responden 42 22 
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 Data di atas hasil angket yang telah peneliti kumpulkan dari peserta didik 

pada setiap tingkatan kelas di SMK Negeri 4 Jeneponto. Sebanyak 42 responden 

telah mengisi angket yang peneliti telah bagikan, skor yang dihasilkan bervariasi 

dengan skor maksimal 30 dan minimum 12. Untuk lebih jelasnya peneliti telah 

merangkumnya dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.5 

Statistik deskripsi pembelajaran PAI di SMK Negeri 4 Jeneponto 

 

Statistik Data 

Jumlah sampel 42 

Skor maksimum  12 

Skor minimum  30 

Rentang (Range) 18 

Rata-rata (Mean) 23,62 

Standar Deviasi 3,471 

Varians  12,4 

Diketahui bahwa skor maksimum untuk pembelajaran pendidikan agama 

Islam adalah 30, jumlah responden yang menjawab dengan skor ini hanya satu orang, 

demikian pula untuk skor minimum yaitu 12, hanya seorang yang menjawab dengan 

skor tersebut. Sehingga dapat diketahui  bahwa skor maksimal-skor minimum yakni 

30-12 maka rentang skornya yaitu 18, perhitungan nilai rata-rata 23,62, standar 

deviasi 3,471 dan varians 12,4. Responden rata menjawab pada tingkatan 23,62.  
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Data yang diperoleh pada tabel 4.5 di atas menjadi dasar untuk menentukan 

pengkategorisasian kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam dengan rumus 

yang telah ditentukan. Sehingga kategori skor pengkategorian pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SMK Negeri 4 Jeneponto dapat ditunjukkan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 

Kategorisasi Pembelajaran PAI di SMK Negeri 4 Jeneponto. 

 

Kategorisasi Skor Frekuensi Presentasi Kategori 

  (20,15) 6 14,28% Rendah 

20,15     (27,0 ) 28 66,67% Sedang 

  (27,0 ) 8 19,05% Tinggi 

Jumlah 35 100%  

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada 6 peserta didik 

yang menjawab pada kategori rendah dengan presentase 14,28%, sedangkan pada 

kategori sedang terdapat 28 peserta didik dengan presentase 66,67% dan 8 peserta 

didik kategori rendah dengan presentase 19,05%. Data ini merupakan kualitas 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SMKN 4 Jeneponto. 

Kemudian untuk menganalisis data tersebut, maka dilakukan statistik 

deskriptif dari tabel di atas yang dilakukan dengan proses pembuatan tabel kerja ke 

dalam distribusi frekuensi sebagai berikut: 
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Gambar 4.2: Histogram Pembelajaran PAI SMKN 4 Jeneponto. 

 Histogram di atas merupakan gambaran tentang pembelajaran pendidikan 

Agama Islam di SMK Negeri 4 Jeneponto mempunyai skor rata-rata sebesar 23,62, 

bila merujuk pada tabel kategorisasi maka berada pada level sedang. Selanjutnya 

persentase berikutnya yang menjawab maksimal atau berada pada kategori tinggi 

yakni sebanyak 8 orang, dan responden yang menjawab rendah adalah sebanyak 6 

orang. 

2) Deskripsi Pelaksanaan Salat Fardu Peserta Didik SMKN 4 Jeneponto 

 Indikator yang digunakan dalam melihat pelaksanaan salat fardu terdiri atas 

yaitu: 1) melaksanakan salat berjamaah PAI, 2) tepat waktu dalam melaksanakan 

salat, 3) konsisten dalam melaksanakan salat, 4) ketepatan bacaan dan gerakan salat. 

Peneliti mengumpulkan data pelaksanaan salat fardu peserta didik di SMKN 4 

Jeneponto. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMKN 4 Jeneponto, peneliti 

mengumpulkan data dengan menggunakan angket untuk  mengukur pelaksanaan 

salat fardu. Indikator dikembangkan dan disusun dalam bentuk angket sebagai 

instrumen penelitian untuk 42 responden, sehingga diperoleh data sebagai hasil 

penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Selanjutnya gambaran 

pelaksanaan salat fardu peserta didik di SMKN 4 Jeneponto. 
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Tabel 4.7 

Nilai hasil angket pelaksanaan salat fardu peserta didik di SMKN 4 Jeneponto 

NO NAMA SKOR 

1 Responden 1 11 

2 Responden 2 18 

3 Responden 3 15 

4 Responden 4 17 

5 Responden 5 17 

6 Responden 6 16 

7 Responden 7 18 

8 Responden 8 14 

9 Responden 9 15 

10 Responden 10 14 

11 Responden 11 20 

12 Responden 12 13 

13 Responden 13 14 

14 Responden 14 16 

15 Responden 15 20 

16 Responden 16 23 

17 Responden 17 15 

18 Responden 18 20 

19 Responden 19 19 

20 Responden 20 20 

21 Responden 21 17 

22 Responden 22 16 

23 Responden 23 17 

24 Responden 24 22 

25 Responden 25 17 

26 Responden 26 20 

27 Responden 27 20 

28 Responden 28 18 

29 Responden 29 16 

30 Responden 30 26 

31 Responden 31 10 

32 Responden 32 23 

33 Responden 33 26 

34 Responden 34 17 

35 Responden 35 16 
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36 Responden 36 22 

37 Responden 37 22 

38 Responden 38 20 

39 Responden 39 19 

40 Responden 40 18 

41 Responden 41 20 

42 Responden 42 17 

 Data di atas hasil hasil angket yang telah peneliti kumpulkan dari peserta 

didik di SMKN 4 Jeneponto. Sebanyak 42 responden telah mengisi angket yang 

peneliti telah bagikan, skor yang dihasilkan bervariasi dengan skor maksimal 26 dan 

minimum 10. Untuk lebih jelasnya peneliti telah merangkumnya dalam tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.8 

Statistik deskripsi pembelajaran PAI SMKN 4 Jeneponto 

 

Statistik Data 

Jumlah sampel 42 

Skor maksimum  26 

Skor minimum  10 

Rentang (Range) 16 

Rata-rata (Mean) 17,95 

Standar Deviasi 3,492 

Varians  12,193 

Diketahui bahwa skor maksimum untuk pelaksanaan salat fardu adalah 26, 

jumlah responden yang menjawab dengan skor ini hanya dua orang, demkian pula 

untuk skor minimum yaitu 10, hanya seorang yang menjawab dengan skor tersebut. 
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Sehingga dapat diketahui  bahwa skor maksimal-skor minimum yakni 26-10 maka 

rentang skornya yaitu 16, perhitungan nilai rata-rata 17,95, standar deviasi 3,492 dan 

varians 12,193. Responden rata menjawab pada tingkatan 17,95.  

Data yang diperoleh pada tabel 4.8 di atas menjadi dasar untuk menentukan 

pengkategorisasian pelaksanaan salat fardu dengan rumus yang telah ditentukan. 

Sehingga kategori skor pengkategorian tingkat pelaksanaan salat fardu dapat 

ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Kategorisasi  Pelaksanaan Salat Fardu SMKN 4 Jeneponto. 

 

Kategorisasi Skor Frekuensi Presentasi Kategori 

  (14,46) 3 7,14% Rendah 

14,46     (21,44) 32 76,19% Sedang 

  (21,44) 7 16,17% Tinggi 

Jumlah 42 100%  

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada 3 peserta didik 

yang menjawab pada kategori rendah dengan presentase 7,14%, sedangkan pada 

kategori sedang terdapat 32 peserta didik dengan presentase 76,19% dan 7 peserta 

didik kategori tinggi dengan presentase 16,17%. Data ini merupakan pelaksanaan 

salat fardu peserta didik di SMKN 4 Jeneponto.  

Kemudian untuk menganalisis data tersebut, maka dilakukan statistik 

deskriptif dari tabel di atas yang dilakukan dengan proses pembuatan tabel kerja ke 

dalam distribusi frekuensi sebagai berikut: 
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Gambar 4.3: Histogram Pelaksanaan Salat Fardu Peserta Didik SMKN 4 Jeneponto. 

 Histogram di atas merupakan gambaran tentang pelaksanaan salat fardu di 

SMK Negeri 4 Jeneponto mempunyai skor rata-rata sebesar 20,95, bila merujuk pada 

tabel kategorisasi maka berada pada level sedang. Selanjutnya persentase berikutnya 

yang menjawab maksimal atau berada pada kategori tinggi yakni sebanyak 8 orang, 

dan responden yang menjawab rendah adalah sebanyak 3 orang.  

3) Signifikasi Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Pelaksanaan Salat 

Fardu Peserta Didik di SMKN 4 Jeneponto 

a. Uji Normalitas 

 Sebelum melakukan pengolahan data lebih lanjut dilakukan pengujian 

prasyarat penelitian, yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap pelaksanaan salat fardu 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam melakukan uji normalitas, digunakan 

pengujian normalitas Kolmogorov Smirnov dan Shapiro Wilk, serta  dihitung dengan 

menggunakan aplikasi SPSS versi 24 for Windows  dengan menggunakan taraf 

signifikansi α = 0,05. Jika angka signifikan sig.   0,05 maka data tidak berdistribusi 

normal. Jika angka signifikan (Sig.)   0,05 maka data berdistribusi normal. Berikut 

hasil uji normalitas yang didapatkan: 
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Tabel 4.10 

Tests of Normality (X1-Y)  

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk Keterangan 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig.  

Lingkungan 

Keluarga 
,073 42 ,200 ,971 42 ,346 

Normal 
Pelaksanaan Salat 

Fardu 
,112 42 ,200

*
 ,976 42 ,521 

*. This is a lower bound of the true significance.  

a. Lilliefors Significance Correction  

Berdasarkan tabel 4.7, hasil uji normalitas lingkungan keluarga diketahui 

nilai Kolmogorov-Smirnov signifikansi sebesar 0,200 dan nilai Shapiro-Wilk 

signifikansi sebesar 0,521 dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Nilai 

signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari   (0,200 > 0,05). Kemudian hasil 

uji normalitas pelaksanaan salat fardu diketahui nilai Kolmogorov-Smirnov 

signifikansi sebesar 0,200 dan Shapiro-Wilk 0,346 dengan menggunakan taraf 

signifikansi 0,05.  Nilai signifikan yang diperoleh tersebut lebih besar dari   (  

(0,200 > 0,05).). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh skor lingkungan keluarga 

terhadap pelaksanaan salat fardu berdistribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

 Uji prasyarat yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas untuk 

mengetahui hubungan lingkungan keluarga (X1) terhadap pelaksanaan salat fardu 

(Y) linear atau tidak. Uji linearitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 24 for Windows. Hasil analisisnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Linearitas (X1-Y) 

Variabel F Sig. Keterangan 

X1-Y 1,276 0,285 Linear 

 Berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai Sig. deviation from linearity 

sebesar 0,285, artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang linear antara lingkungan keluarga terhadap pelaksanaan salat fardu. 

c. Uji Regresi Linear Sederhana  

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik, diperoleh bahwa data pada 

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

hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear sederhana dengan 

tujuan melihat pengaruh yang signifikan variabel lingkungan keluarga terhadap 

pelaksanaan salat fardu. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

pelakasanaan salat fardu peserta didik di SMKN 4 Jeneponto, peneliti menggunakan 

analisis regresi sederhana untuk menguji hipotesis berikut: 

H0 = Tidak ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap pelaksanaan salat fardu di 

SMKN 4 Jeneponto. 

H1 = Ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap pelaksanaan salat fardu di SMKN 

4 Jeneponto. 

 Adapun  tabel hasil  uji regrasi linear sederhana yaitu: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana (X1-Y) 

Variabel Unstandardized t Sig Keterangan  



116 
 

 
 

Coefficients 

Constant  5,027 
3,284 0,002 Ada 

pengaruh 
Lingkungan Keluarga (X1) 0,366 

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Salat (Y) 

Dari output SPSS di atas, pada tabel coefisien pada kolom constant a adalah 

5,027 dan pada kolom b 0,366, sehingga persamaan regresinya:  ̂ =  a + bx atau 5,027 

+ 0,366 X1. Dari hasil analisis didapatkan taraf nyata ( ) dan nilai tabel sebesar   = 

5% = 0,05, dan derajat kebebasan (df) = n-1 = 42-1 = 41. Kemudian diperoleh hasil 

analisis  thitung = 3,284 sedangkan nilai ttabel  = 1,682 artinya nilai thitung lebih besar dari 

nilai ttabel (thitung > ttabel = 3,284 > 1,682). Dengan demikian lingkungan keluarga 

berpengaruh positif terhadap pelaksanaan salat di SMKN 4 Jeneponto. 

d. Uji Korelasi 

Table 4.13 

Hasil Uji Korelasi 

                                                  Model Summary (X1-Y) 

Variabel R R Square Keterangan 

Lingkungan 

Keluarga 
.508 .258 

Ada Pengaruh 25,8% 

 Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan besarnya presentase pengaruh 

lingkungan keluarga terhadap pelaksanaan salat fardu, dapat dilihat pada nilai R 

square pada table model summary sebesar = 0,508 yang artinya besarnya persentase 

pengaruh lingkungan keluarga terhadap pelaksanaan salat fardu adalah sebesar 

25,8%. Sedangkan sisanya sebesar 74,2% dipengaruhi oleh variabel lain. 
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5. Signifikasi Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap 

Pelaksanaan Salat Fardu Peserta Didik di SMKN 4 Jeneponto 

a. Uji Normalitas 

 Sebelum melakukan pengolahan data lebih lanjut dilakukan pengujian 

prasyarat penelitian, yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan 

salat fardu berdistribusi normal atau tidak. Dalam melakukan uji normalitas, 

digunakan pengujian normalitas Kolmogorov Smirnov dan Shapiro Wilk, serta  

dihitung dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 24 for Windows  dengan 

menggunakan taraf signifikansi α = 0,05. Jika angka signifikan (Sig.) < α = 0,05 

maka data tidak berdistribusi normal. Jika angka signifikan (Sig.) > 0,05 maka data 

berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas yang didapatkan yaitu: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Normalitas Kolmogrof Smirnov (X2-Y) 

Variabel K-Smirnov Keterangan 

X2-Y 0,200 Normal  

Berdasarkan tabel 4.7, hasil uji normalitas pembelajaran pendidikan agama 

Islam diketahui nilai Kolmogorov-Smirnov signifikansi sebesar 0,200. Nilai 

signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari   (0,200   0,05). Nilai 

signifikan yang diperoleh tersebut lebih besar dari   (0,200 > 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh skor pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap 

pelaksanaan salat fardu berdistribusi normal. 
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b. Uji Linearitas 

 Uji prasyarat yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas untuk 

mengetahui hubungan pembelajaran pendidikan agama Islam (X2) terhadap 

pelaksanaan salat fardu (Y) linear atau tidak. Uji linearitas pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 24 for Windows. Hasil 

analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Linearitas (X2-Y) 

 Variabel F Sig. Keterangan 

X2-Y 1,438 0,209 Linear 

 Berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai Sig. deviation from linearity 

sebesar 0,209 > 0,05, artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang linear antara pembelajaran agama Islam terhadap 

pelaksanaan salat fardu. 

c. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik, diperoleh bahwa data pada 

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

hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear sederhana dengan 

tujuan melihat pengaruh yang signifikan variabel pembelajaran pendidikan agama 

Islam terhadap pelaksanaan salat fardu. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran 

pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan salat fardu peserta didik, peneliti 

menggunakan analisis regresi sederhana untuk menguji hipotesis berikut: 

 H0 = Tidak ada pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap    

pelaksanaan salat fardu di SMKN 4 Jeneponto. 
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H1   = Ada pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan 

salat fardu di SMKN 4 Jeneponto. 

Adapun  tabel hasil  uji regrasi linear sederhana yaitu: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Variabel Unstandardized 

Coefficients 

t Sig Keterangan  

Constant  24,064 2,100 0,004 Ada 

pengaruh 
Pembelajaran PAI (X2) -1,940 

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Salat Fardu (Y) 

Dari output SPSS di atas, pada tabel coefisien pada kolom constant a adalah 

24,064 dan pada kolom b -1,940, sehingga persamaan regresinya:  ̂ =  a + bx atau 

24,064+-1,940X. Dari hasil analisis diperoleh thitung = 2,100 sedangkan nilai ttabel  = 

1,682 artinya nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel. Dari hasil analisis p-value = 

0,004 < 0,05 atau nilai signifikasi lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. 

Dengan demikian lingkungan keluarga berpengaruh positif terhadap pelaksanaan 

salat fardu. 

d. Uji Korelasi 

Table 4.17 

Hasil Uji Korelasi 

Variabel R R Square Keterangan 

Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 
0,417 0,174 Ada pengaruh 17,4% 
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 Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan besarnya presentase pengaruh 

pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan salat fardu, dapat 

dilihat pada nilai R squarepada table model summary sebesar = 0,417 yang artinya 

besarnya persentase pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan 

salat fardu adalah sebesar 17,4%. Sedangkan sisanya sebesar 82,6% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

6. Deskripsi Pengaruh Lingkungab  (X1) dan Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam (X2) terhadap Pelaksanaan Salat Fardu Peserta Didik (Y) di SMKN 4 
Jeneponto 

Pengujian hipotesis merupakan pengujian hipotesis untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, pengujian hipotesis yang 

dilakukan disini adalah pengujian hipotesis antara pengaruh variabel X1 terhadap Y, 

X2 terhadap Y, dan uji hipotesis antara hubungan variabel X1 terhadap Y, X2 

terhadap Y. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

   : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara lingkungan keluarga 

(X1) dan pembelajaran pendidikan agama Islam (X2) dengan pelaksanaan 

salat fardu (Y) peserta didik di SMKN 4 Jeneponto. 

   : tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara lingkungan 

keluarga (X1) dan pembelajaran pendidikan agama Islam (X2) dengan 

pelaksanaan salat fardu (Y) peserta didik di SMKN 4 Jeneponto. 

Pada hipotesis ketiga, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda 

untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga dan pembelajaran PAI secara 

bersama-sama terhadap pelaksanaan salat fardu dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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a. Uji Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,162 5,804  ,545 ,589 

Lingkungan 

Keluarga 
,401 ,122 ,457 3,284 ,002 

Pembelajaran PAI ,294 ,140 ,292 2,100 ,004 

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Salat 

 Dengan nilai konstan (α) sebesar 3,162 yang artinya jika tidak ada tingkat 

lingkungan keluarga dan pembelajaran PAI maka pelaksanaan salat fardu akan 

konstan sebesar 3,162. Nilai koefisien regresi β1 untuk variabel lingkungan keluarga 

(X1) sebesar 0,401 yang berarti setiap penambahan 1 satuan tingkat lingkungan 

keluarga maka pelaksanaan salat fardu (Y) akan meningkat sebesar 0, 401 satuan. 

Kemudian nilai koefisien regresi β2 untuk variabel kedisiplinan belajar (X2) sebesar 

0,294 yang berarti setiap penambahan 1 satuan tingkat kebiasaan belajar maka hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam (Y) akan meningkat sebesar 0,294 satuan. Untuk 

melihat pengaruh lingkungan keluarga dan pembelajaran PAI secara bersama-sama 

terhadap pelaksanaan salat fardu dapat dilihat pada tabel Anova dengan 

memperhatikan nilai F dan nilai Sig. sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

 Hasil Uji Hipotesis  

                ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 
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1 Regression 128,979 2 64,490 6,781 ,003
b
 

Residual 370,926 39 9,511   

Total 499,905 41    

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Salat 

b. Predictors: (Constant), Pembelajaran PAI, Lingkungan Keluarga 

 Berdasarkan tabel 19 diketahui nilai Sig. 0,003 dan nilai F-hitung sebesar 

6,781 sedangkan untuk nilai F-tabel diketahui sebesar 3,24. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai Sig. 0,003 < 0,05 dengan nilai Fhitung 6,781 < Ftabel 3,24 yang artinya 

terdapat pengaruh lingkungan keluarga dan pembelajaran pendidikan agama Islam 

secara bersama-sama terhadap pelaksanaan salat fardu.  

 Sedangkan untuk hasil uji koefisien determinasi lingkungan keluarga dan 

pembelajaran PAI terhadap pelaksanaan salat fardu dapat dilihat pada tabel Model 

Summary sebagai berikut: 

 

Tabel 4.20 

 Hasil Uji Koefisien Determinasi Hipotesis  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,508
a
 ,424 ,220 3,08398 

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran PAI, Lingkungan Keluarga 

 Pada tabel di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi atau R Square (R2) 

sebesar 0,424 menunjukkan kontribusi lingkungan keluarga dan pembelajaran 

pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan salat fardu sebesar 42,4% artinya 

perubahan sebesar 42,4% pada pelaksanaan salat fardu disebabkan oleh perubahan 

lingkungan keluarga dan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sedangkan sisanya 

57,6% dari variabel lain yang tidak diteliti atau nilai error. Dengan demikian, 
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hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh lingkungan keluarga dan 

pembelajaran pendidikan agama Islam secara bersama-sama terhadap pelaksanaan 

salat fardu di SMKN 4 Jeneponto dapat diterima.  

a. Uji Korelasi 

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Uji korelasi bertujuan untuk 

mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan 

koefisien korelasi (r). Jenis hubungan antara variabel X1 dan Y,  variabel X2 dan Y,  

dapat bersifat positif dan negatif.  

1) Dasar Pengambilan Keputusan: 

a) Jika nilai sig < 0,05, maka berkorelasi  

b) Jika nilai sig > 0,05, maka tidak berkorelasi 

2) Pedoman Derajat Hubungan 

a) Nilai person correlation 0,00 s/d 0,20 = tidak ada korelasi  

b) Nilai person correlation 0,21 s/d 0,40 = korelasi lemah  

c) Nilai person correlation 0,41 s/d 0,60 = korelasi sedang 

d) Nilai person correlation 0,61 s/d 0,80 = korelasi kuat 

e) Nilai person correlation 0,81 s/d 1,00 = Korelasi sempurna 

3) Hubungan Positif (+) atau Negatif (-) 

a) Hubungan negatif (-) : Semakin tinggi variabel X, maka semakin rendah 

variabel Y 

b) Hubungan Positif (+) : Semakin rendah variabel X, maka semakin tinggi 

variabel Y 

 Adapun  hasil  uji korelasi pearson, hubungan antara lingkungan keluarga 

(X1) dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (X2) terhadap pelaksanaan salat 

fardu (Y) peserta didik di SMKN 4 Jeneponto disajikan dalam tabel berikut: 
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 Tabel 4.21 

Hasil Uji Korelasi Pearson 

 Dari output SPSS hasil uji korelasi pearson di atas, menjelaskan besarnya 

hubungan variabel X1 terhadap Y yaitu sebesar  0,508. Maka diketahui nilai person 

correlation berada pada rentang 0,41 s/d 0,60 atau korelasi sedang. Sehingga 

hubungan antara lingkungan keluarga dengan pelaksanaan salat fardu peserta didik 

di SMKN 4 Jeneponto memiliki korelasi dengan derajat hubungan yaitu korelasi 

sedang, dan bentuk hubungannya yaitu positif.  

 Sedangkan besarnya hubungan variabel X2 terhadap Y yaitu sebesar  0,417 

Maka diketahui nilai person correlation juga berada pada rentang 0,41 s/d 0,60 atau 

korelasi sedang. Sehingga hubungan antara pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dengan pelaksanaan salat fardu peserta didik di SMKN 4 Jeneponto memiliki 

korelasi dengan derajat hubungan yaitu korelasi sedang, dan bentuk hubungannya 

yaitu positif.   

b. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Lingkungan Keluarga di SMKN 4 Jeneponto 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap orang tua peserta 

didik mengenai pelaksanaan salat fardu dengan responden berjumlah 42 orang 

dengan menggunakan instrumen skala lingkungan keluarga yang terdiri dari 11 

Variabel X Variabel Y Sig N 

Lingkungan Keluarga (X1) 0,508 

 

0,002 42 

Pembelajaran PAI (X2) 0,417 0,004 
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pernyataan, maka diperoleh nilai maksimum dari analisis deskriptif yaitu 42 dan 

nilai minimum 24.  

Hasil analisis deskriptif menggambarkan bahwa dari 42 orang responden,  5 

responden berada pada kategori rendah dengan persentase 11,90%, dan 28 responden 

berada pada kategori sedang dengan persentase 66,67%, sedangkan 9 responden 

berada pada kategori tinggi dengan persentase 21,42%. Berdasarkan nilai rata-rata 

yang diperoleh yaitu 35,29. Maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga 

peserta didik di SMKN 4 Jeneponto berada pada kategori sedang dengan persentase 

66,67%. 

Lingkungan keluarga berada pada kategori sedang, disebabkan oleh faktor 

indikator dari lingkungan keluarga dalam mendidik anak, beberapa indikator yang 

diperhatikan dalam lingkungan keluarga adalah cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, perhantian orang tua, latar 

belakang kebudayaan orang tua. Didapatkan hasil penelitian dengan kondisi di 

lapangan bahwa sebagian orang tua sangat memperhatikan pendidikan anak-

anaknya, khususnya dalam pendidikan agama seperti mengajak melaksanakan salat 

di masjid maupun di rumah. Selian itu, aspek perhatian orang tua seperti menasehati, 

untuk senantiasa melaksanakan salat sangat penting, juga perhatian orang tua dalam 

menyediakan perlengkapan salat menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan 

salat anak. Sebaliknya yang menyebabkan skor perolehan ini berada pada kategori 

sedang yaitu, perhatian orang tua dalam mengajak anak dalam melaksanakan salat 

yang rendah baik di rumah maupun di masjid, juga suasana rumah dan hubungan 

antar anggota keluarga serta lemahnya nasehat orang tua dalam mengajak peserta 

didik untuk menghentikan pekerjaan jika waktu salat tiba. Dengan demikian, 
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diperoleh kategorisasi lingkungan keluarga berada pada kategori sedang, yang 

berarti tidak rendah dan tidak tinggi pula, sehingga masih perlu ditingkatkan.  

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Ditya Fatinia dan Ajat Rukajat 

dengan penelitian berupa kajian ilmiah mencakupi bagaimana peran orang tua dalam 

menumbuhkan pemahaman pada anak mengenai pentingnya ibadah salat berjamaah. 

Hal ini merujuk pada peran orang tua dan faktor-faktor yang mendukung dan 

menghalangi orang tua dalam menjalankan perannya untuk menumbuhkan 

pemahaman mengenai pentingnya ibadah salat berjamaah kepada anak. 

Lingkungan keluarga dapat diukur dengan tolok ukur sejauh mana ia dapat 

mengimplementasikan indikator lingkungan keluarga yaitu: 

a. Cara orang tua mendidik 

Orang tua merupakan madrasah pertama dan sangat penting bagi pembentukan 

dan penanaman nilai-nilai yang baik bagi anak. Penanaman nilai keagamaan juga 

menjadi bagian penting dalam rangkaian pendidikan anak. Berbagai cara dapat 

ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak salah satu diantaranya adalah 

modeling pemberian contoh, sebab orang tua adalah cerminan bagi anak. 

b. Relasi antar anggota keluarga 

Hal terpenting dalam hal ini adalah relasi orang tua dengan anaknya. Hubungan 

yang baik adalah hubungan yang penuh perhatian dan kasih sayang yang disertai 

dengan bimbingan. Pemberian apresiasi bagi anak jika melakukan hal-hal yang 

baik dan memberi teguran bahkan hukuman jika melanggar. Semakin baik 

hubungan antara orang tua dan anak semakin baik untuk pertumbungan dan 

perkembangan anak. 

c. Suasana rumah 
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Suasana rumah yang diisi dengan nilai-nilai keagamaan, seperti salat berjamaah, 

mengaji bersama, ataupun pembiasaan yang lainnya akan sangat memengaruhi 

perkembangan kecerdasaan spritual pada anak. Sebaliknya suasana rumah yang 

tegang, ribut dan sering terjadi cekcok, pertengkaran antar anggota akan 

menyebabkan rumah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman bagi anak untuk 

menceritakan segala aktivitasnya.  

d. Keadaan ekonomi keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan tumbuh kembang anak. 

Selain kebutuhan makan, minum dan tempat tinggal, perlengkapan alat salat juga 

harus terpenuhi. Fasilitas tersebut hanya dapat terpenuhi jika keluarga 

mempunyai cukup uang. 

e. Pengertian/Perhatian orang tua 

Orang tua wajib memberikan perhatian terhadap pelaksanaan salat anaknya, 

memberikan siraman rohani agar anak senantiasa menjaga salatnya, juga 

memberikan nasihat, teguran jika anak melalaikan salat. Anak perlu dibiasakan 

sejak kecil untuk menjaga salatnya. 

f. Latar belakang kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap 

keagamaan anak. Keluarga yang religius akan membentuk pribadi anak yang 

religius pula.  

 Dari uraian di atas mengenai indikator lingkungan keluarga dalam 

menentukan keberhasilan anak ada beberapa hal yaitu cara orang tua mendidik akan 

membentuk kepribadian dan intelegensi anak. Relasi antar anggota keluarga 

mencerminkan komunikasi antar anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. 
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Suasana rumah yang mendukung berkaitan dengan kenyamanan dalam beribadah. 

Keadaan ekonomi orang tua yang cukup akan terpenuhinya sarana dan prasarana 

yang mendukung pelaksanaan salat anak. Pengertian/perhatian orang tua yang 

diberikan terhadap perkembangan pelaksanaan salat anak akan sangat berpengaruh 

pada perkembangan sikap spritual anak. Latar belakang kebudayaan di dalam 

keluarga sangat mempengaruhi perkembangan spritual pada anak  yang secara tidak 

langsung berhubungan dengan kebiasaan pelaksanaan salat pada anak. 

2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMKN 4 Jeneponto  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada peserta didik di 

SMKN 4 Jeneponto mengenai pembelajaran pendidikan agama Islam, dengan 

responden berjumlah 42 orang dengan menggunakan instrumen skala pembelajaran 

pendidikan agama Islam yang terdiri dari 9 pernyataan yang disusun menurut teori 

Sardiman, maka diperoleh nilai maksimum dari analisis deskriptif yaitu 30 dan nilai 

minimum 12.  

Hasil analisis deskriptif menggambarkan bahwa dari 42 orang responden, 6 

responden berada pada kategori rendah dengan persentase 14,28%, dan 28 responden 

berada pada kategori sedang dengan persentase 66,67%, sedangkan 8 responden 

berada pada kategori tinggi dengan persentase 19,05%. Berdasarkan nilai rata-rata 

yang diperoleh yaitu 23,62. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

pendidikan agama Islam peserta didik di SMKN 4 Jeneponto berada pada kategori 

sedang dengan persentase 66,67%. 

Pembelajaran pendidikan agama Islam berada pada kategori sedang, 

disebabkan oleh faktor indikator yaitu interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi, dan membrikan ruang yang cukup. Didapatkan hasil 
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penelitian dengan kondisi di lapangan bahwa pembelajaran berjalan dengan baik, 

metode pembelajaran yang guru PAI laksanakan di SMKN 4 Jeneponto. Selain itu, 

yang membuat perolehan skor berada pada kategori rendah, yaitu penggunaan media 

pembelajaran yang masih sangat kurang. Dengan demikian, diperoleh pembelajaran 

pendidikan agama Islam berada pada kategori sedang, yang berarti tidak rendah dan 

tidak tinggi pula, sehingga pembelajaran pendidikan agama Islam peserta didik di 

SMKN 4 Jeneponto masih perlu ditingkatkan. 

 Pembelajaran PAI juga memiliki kelemahan yaitu guru cenderung 

menerapkan sistem pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional adalah 

pembelajaran yang berpusat pada guru, dimana peran guru yang mengendalikan atas 

kebanyakan penyajian pembelajaran atau bisa juga disebut sebagai metode ceramah. 

Hal ini kurang tepat mengingat kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menuntut 

peserta didik yang berperan aktif. Guru juga tergolong sangat rendah dalam 

penggunaan media pembelajaran, padahal media pembelajaran sangat bermanfaat 

dalam menarik perhatian peserta didik.  

 Berdasarkan uraian kelebihan dan kelemahan pada pada evaluasi 

input/masukan di atas ada beberapa hal yang perlu diperbaiki yakni guru harus 

senantiasa belajar secara berkelanjutan, ada ungkapan ‚guru yang baik adalah guru 

yang tidak pernah berhenti belajar‛. Oleh sebab itu guru PAI diharapkan proaktif 

mengikuti kegiatan kelompok kerja guru (KKG), agar terus dapat mengasah 

kemampuannya. 

 Selanjutnya, penulis hendak menuliskan uraian K.H. Imam Zarkasyi yang 

berbunyi; at-thariqah ahammu mina-l-maddah, wa al-mudarris ahammu mina-t-

thariqah, wa ruhu-l-mudarris ahammu mina-l-mudarris nafsihi. Metode itu lebih 
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penting daripada materi, dan guru lebih penting dari metode, dan ruh guru lebih 

penting dari semuanya. Jiwa menjadi kunci akhir dari rangkaian proses 

pembelajaran, menjadi guru memang hendaknya memiliki panggilan jiwa sehingga 

akan mengerahkan segenap kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya. Semoga 

ungkapan tersebut menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas diri 

demi pembeljaran yang efektif dan efisien. 

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan berbagai macam 

model pembelajaran sehingga peserta didik tidak jenuh, dan cenderung mudah 

memahami pembelajaran. Menurut Utomo Dananjaya, model pembelajaran dapat 

dibagi menjadi 2 yaitu; model pembelajaran cooperative learning dan model 

pembelajaran problem based learning.  

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan berbagai macam 

model pembelajaran sehingga peserta didik tidak jenuh, dan cenderung mudah 

memahami pembelajaran. Menurut Utomo Dananjaya, model pembelajaran dapat 

dibagi menjadi 2 yaitu; model pembelajaran cooperative learning dan model 

pembelajaran problem based learning. Jika menerapkan kedua topik model 

pembelajaran di atas tentunya pembelajaran akan sangat menarik, sebab kedua topik 

di atas memiliki turunan yang sangat banyak dan beragam. 

3. Pelaksanaan Salat Peserta Didik di SMKN 4 Jeneponto 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada peserta didik di 

SMKN 4 Jeneponto mengenai pelaksanaan salat, dengan responden berjumlah 42 

orang dengan menggunakan instrumen skala pelaksanaan salat yang terdiri dari 7 

pernyataan yang disusun menurut teori Slameto, maka diperoleh nilai maksimum 

dari analisis deskriptif yaitu 30 dan nilai minimum 12 
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Hasil analisis deskriptif menggambarkan bahwa dari 42 orang responden, 3 

responden berada pada kategori rendah dengan persentase 7,14% dan 31 responden 

berada pada kategori sedang dengan persentase 73,81% sedangkan 8 responden 

berada pada kategori tinggi dengan persentase 19,05%. Berdasarkan nilai rata-rata 

yang diperoleh yaitu 20,95. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan salat fardu 

peserta didik di SMKN 4 Jeneponto berada pada kategori sedang dengan persentase 

66,67%.  

Pelaksanaan salat peserta didik berada pada kategori sedang, disebabkan oleh 

faktor indikator yaitu melaksanakan salat berjamaah, tepat waktu dalam 

melaksanakan salat, konsisten dalam melaksanakan salat,  tidak adanya ketegasan 

aturan dari sekolah agar peserta didik melaksanakan salat, ketepatan bacaan dan 

gerakan salat.  

Sehingga peserta didik yang melaksanakan salat hanyalah meraka yang 

memiliki kesadaran tinggi untuk melaksanakan salat.Selain itu, pelaksanaan salat 

secara berjamaah juga cenderung rendah sebab kebanyakan peserta didik 

melaksanakan salat secara sendiri-sendiri. 

4. Pengaruh Lingkungan Keluarga (X1) terhadap Pelaksanaan Salat fardu (Y) 

Peserta Didik di SMKN 4 Jeneponto 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi linear 

sederhana antara lingkungan keluarga (X1) terhadap pelaksanaan salat fardu (Y) 

peserta didik di SMKN 4 Jeneponto, diperoleh dari baris Regression yaitu Fhit (b/a) = 

6,781 dan p-value/Sig. = 0,002 < 0,05 artinya H0 ditolak dan Ha diterima atau 

signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. Dengan demikian, maka 

model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel X, dengan kata lain ada 
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pengaruh lingkungan keluarga (X1) terhadap pelaksanaan salat fardu (Y) peserta 

didik di SMKN 4 Jeneponto.  

Hasil penelitian juga didapatkan besarnya nilai koefisien/hubungan (R) yaitu 

sebesar 0,508. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,258. Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan besarnya persentase 

pengaruh lingkungan keluarga terhadap pelaksanaan salat fardu peserta didik, dapat 

dilihat pada nilai R Square pada table model summary sebesar = 0,258 yang artinya 

besarnya persentase pengaruh lingkungan keluarga terhadap pelaksanaan salat fardu 

peserta didik di SMKN 4 Jeneponto adalah sebesar 25,8% berada pada kategori 

sedang sedangkan sisanya sebesar 74,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari 

variabel. Kemudian diperoleh hasil analisis  thitung = 3,284 sedangkan nilai ttabel  = 

1,682 artinya nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel = 3,284 > 1,682). 

Dengan demikian lingkungan keluarga berpengaruh positif terhadap pelaksanaan 

salat fardu peserta didik di SMKN 4 Jeneponto. 

5. Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (X2) terhadap Pelaksanaan 

Salat Fardu Peserta Didik (Y) di SMKN 4 Jeneponto 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi linear 

sederhana antara pembelajaran pendidikan agama Islam (X2) terhadap pelaksanaan 

salat (Y) peserta didik di SMKN 4 Jeneponto, diperoleh dari baris Regression yaitu 

Fhit (b/a) = 64,758 dan p-value/Sig. = 0,004 < 0,05 atau H0 ditolak dan Ha diterima 

atau signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. Dengan demikian, 

maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel X, dengan kata lain 

ada pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam (X2) terhadap pelaksanaan salat 

fardu (Y) peserta didik di SMKN 4 Jeneponto.  
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Hasil penelitian juga didapatkan besarnya nilai koefisien/hubungan (R) yaitu 

sebesar 0,417. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,174. Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan besarnya persentase 

pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan salat fardu 

peserta didik, dapat dilihat pada nilai R Square pada table model summary sebesar = 

0,174 yang artinya besarnya persentase pengaruh pembelajaran pendidikan agama 

Islam terhadap pelaksanaan salat fardu peserta didik di SMKN 4 Jeneponto adalah 

sebesar 17,4 berada pada kategori sedang sedangkan sisanya sebesar 82,6 

dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari variabel. Kemudian diperoleh hasil analisis  

thitung = 2,100 sedangkan nilai ttabel  = 1,682 artinya nilai thitung lebih besar dari nilai 

ttabel (thitung > ttabel = 2,100 > 1,682). Dengan demikian pembelajaran pendidikan 

agama Islam berpengaruh terhadap pelaksanaan salat fardu peserta didik di SMKN 4 

Jeneponto. 

6. Deskripsi Pengaruh Lingkungan Keluarga (X1) dan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (X2) terhadapa Pelaksanaan Salat Fardu Peserta Didik (Y) di 

SMKN 4 Jeneponto 

Pada hasil perhitungan analisis regresi berganda pada variabel lingkungan 

keluarga (X1) dan pembelajaran PAI (X2) terhadap pelaksanaan salat fardu (Y) 

menunjukkan bahwa persentase pengaruh lingkungan keluarga dan pembelajaran 

pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan salat fardu peserta didik di SMKN 4 

Jeneponto adalah sebesar 42,4% berada pada kategori sedang sedangkan sisanya 

sebesar 57,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari variabel. Hasil penelitian 

diperoleh nilai Fhit (b/a) = 6,781 dan p-value/Sig. = 0,003 < 0,05 artinya H0 ditolak 

dan Ha diterima atau signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. 
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Dengan demikian, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel X1 

dan X2, dengan kata lain ada pengaruh lingkungan keluarga (X1) dan pembelajaran 

pendidikan agama Islam (X2) terhadap pelaksanaan salat fardu (Y) peserta didik di 

SMKN 4 Jeneponto.  Kemudian diperoleh hasil analisis  thitung = 3,284  sedangkan 

nilai ttabel  = 1,682 artinya nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (thitung  > ttabel = 3,284 > 

1,682). Dengan demikian lingkungan keluarga berpengaruh positif terhadap 

pelaksanaan salat fardu peserta didik di  SMKN 4 Jeneponto. Pada penelitian ini 

diperoleh juga hasil hubungan variabel X1 dan X2 terhadap Y yaitu sebesar  0,508. 

Maka diketahui nilai person correlation berada pada rentang 0,41 s/d 0,60 atau 

korelasi sedang. Sehingga hubungan antara lingkungan keluarga dan pembelajaran 

PAI dengan pelaksanaan salat fardu peserta didik di SMKN 4 Jeneponto memiliki 

korelasi dengan derajat hubungan yaitu korelasi sedang, dan bentuk hubungannya 

yaitu positif.  
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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. Lingkungan Keluarga berdasarkan hasil penilaian sebanyak 42 responden, 

berada dalam kategori sedang dengan persentase 66,67% dengan nilai rata-

rata 23,62. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan keluarga berada pada 

kategori sedang, yang berarti tidak rendah dan tidak tinggi pula, sehingga 

masih perlu ditingkatkan. 

2. Pembelajaran pendidikan agama Islam di SMKN 4 Jeneponto berdasarkan 

hasil penilaian sebanyak 42 responden berada dalam kategori sedang, yaitu 

70,84% dengan nilai rata-rata 78,50. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SMKN 4 Jeneponto berada pada 

kategori sedang, yang berarti tidak rendah dan tidak tinggi pula, sehingga 

masih perlu ditingkatkan.  

3. Pelaksanaan salat fardu peserta didik di SMKN 4 Jeneponto berdasarkan 

hasil penilaian sebanyak 42 responden berada dalam kategori sedang, yaitu 

73,81% dengan nilai rata-rata 20,95. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pelaksanaan salat fardu peserta didik di SMKN 4 Jeneponto berada pada 

kategori sedang, yang berarti tidak rendah dan tidak tinggi pula, sehingga 

masih perlu ditingkatkan. 
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4. Terdapat pengaruh lingkungan keluarga (X1) terhadap pelaksanaan salat 

fardu (Y) peserta didik di SMKN 4 Jeneponto karena diperoleh nilai dari 

hasil perhitungan ttabel  = 1,682 artinya nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel 

(thitung>ttabel = 3,283 >1,682). Hubungan antara lingkungan keluarga (X1) 

terhadap pelaksanaan salat fardu (Y) peserta didik di SMKN 4 Jeneponto 

memiliki korelasi dengan derajat hubungan yaitu korelasi sedang, dan bentuk 

hubungannya yaitu positif. 

5. Terdapat pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam (X2) terhadap 

pelaksanaan salat fardu (Y) peserta didik di SMKN 4 Jeneponto karena 

diperoleh nilai dari hasil perhitungan nilai ttabel  = 1,682 artinya nilai thitung 

lebih besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel = 3,284 > 1,682). Hubungan antara 

pembelajaran pendidikan agama Islam (X2) terhadap pelaksanaan salat fardu 

(Y) peserta didik di SMKN 4 Jeneponto memiliki korelasi dengan derajat 

hubungan yaitu korelasi sedang, dan bentuk hubungannya yaitu positif.   

6. Berdasarkan hasil pengolahan variabel lingkungan keluarga (X1) terhadap 

pelaksanaan salat fardu (Y) peserta didik di SMKN 4 Jeneponto diperoleh 

nilai dari hasil perhitungan Fhitung = 6,780 dan p-value/Sig. = 0,002 < 0,05, 

artinya H0 ditolak dan Ha diterima atau signifikansi lebih kecil dari taraf 

kesalahan yang ditentukan. Dengan demikian, lingkungan keluarga 

berpengaruh terhadap pelaksanaan salat fardu peserta didik di SMKN 4 

Jeneponto. Kemudian diperoleh hasil pengolahan variabel pembelajaran 

pendidikan agama Islam (X2) terhadap pelaksanaan salat fardu (Y) peserta 

didik di SMKN 4 Jeneponto diperoleh nilai dari hasil perhitungan Fhitung = 

10,431 dan p-value/Sig. = 0,004 < 0,05, artinya H0 ditolak dan Ha diterima 
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atau signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. Dengan 

demikian, pembelajaran pendidikan agama Islam berpengaruh positif 

terhadap pelaksanaan salat fardu peserta didik di SMKN 4 Jeneponto. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan sebagai 

keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, maka penulis akan 

mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai harapan yang ingin 

dicapai sekaligus kelengkapan dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut: 

1. Bagi Orang Tua 

Orang tua hendaknya membiasakan dan menanamkan nilai-nilai 

agama Islam terutama dalam pelaksanaan salat, tidak hanya sekedar 

menyuruh tetapi harus mengajak. 

2. Bagi guru pendidikan agama Islam 

Guru Pendidikan Agama Islam hendaknya menciptakan pembelajaran 

yang menarik dan bermakna, sehingga dapat menyiapkan peserta didik yang 

memahami serta mengamalkan nilai-nilai agama Islam. Terutama 

memotivasi peserta didik untuk melaksanakan salat. 

3. Bagi peserta didik 

Salat adalah ibadah utama dan akan menjadi amal yang pertama kali 

dihisab oleh Allah, hendaklah memperhatikannya dengan baik dengan 

memahami semua bacaanya serta konsisten dalam melaksanakannya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 
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 Penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan dalam meneliti 

lingkungan keluarga, pembelajaran pendidikan agama Islam dan pelaksanaan 

salat.  
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UJI VALIDITAS INSTRUMEN 

 

1. Uji Validitas Angket Lingkungan Keluarga 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel Lingkungan Keluarga (X1) 

dengan 11 item pernyataan adalah sebagai berikut: 

 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 

X1.1

0 

X1.1

1 

X1.1

2 

Total

_X1 

X1.1 Pearson 

Correlation 
1 -,291 ,262 -,088 ,064 ,080 ,182 ,264 ,126 ,073 ,324

*
 ,079 ,381

*
 

Sig. (2-

tailed) 
 ,065 ,097 ,584 ,692 ,617 ,256 ,096 ,432 ,651 ,039 ,625 ,014 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.2 Pearson 

Correlation 
-,291 1 ,245 ,054 ,122 ,141 -,140 -,021 ,109 -,177 -,254 -,138 ,156 

Sig. (2-

tailed) 
,065  ,123 ,736 ,448 ,379 ,383 ,896 ,499 ,268 ,109 ,389 ,331 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.3 Pearson 

Correlation 
,262 ,245 1 ,185 ,222 ,136 ,417

**
 ,058 

,629
*

*
 

,073 ,289 ,115 
,677

*

*
 

Sig. (2-

tailed) 
,097 ,123  ,247 ,163 ,395 ,007 ,720 ,000 ,648 ,067 ,474 ,000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.4 Pearson 

Correlation 
-,088 ,054 ,185 1 ,010 ,064 ,152 -,189 ,214 

,423
*

*
 

,097 ,287 
,453

*

*
 



146 

 

 
 

Sig. (2-

tailed) 
,584 ,736 ,247  ,950 ,692 ,344 ,236 ,180 ,006 ,547 ,069 ,003 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.5 Pearson 

Correlation 
,064 ,122 ,222 ,010 1 ,097 ,017 ,478

**
 ,252 ,163 -,013 -,034 

,456
*

*
 

Sig. (2-

tailed) 
,692 ,448 ,163 ,950  ,546 ,915 ,002 ,112 ,309 ,934 ,834 ,003 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.6 Pearson 

Correlation 
,080 ,141 ,136 ,064 ,097 1 ,254 ,164 ,109 -,018 -,027 ,106 

,422
*

*
 

Sig. (2-

tailed) 
,617 ,379 ,395 ,692 ,546  ,110 ,306 ,498 ,914 ,869 ,510 ,006 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.7 Pearson 

Correlation 
,182 -,140 

,417

**
 

,152 ,017 ,254 1 -,119 
,398

*

*
 

,148 ,034 ,198 
,449

*

*
 

Sig. (2-

tailed) 
,256 ,383 ,007 ,344 ,915 ,110  ,458 ,010 ,357 ,833 ,216 ,003 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.8 Pearson 

Correlation 
,264 -,021 ,058 -,189 

,478
*

*
 

,164 -,119 1 ,184 ,014 ,025 -,127 ,330
*
 

Sig. (2-

tailed) 
,096 ,896 ,720 ,236 ,002 ,306 ,458  ,248 ,931 ,879 ,429 ,035 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.9 Pearson 

Correlation 
,126 ,109 

,629

**
 

,214 ,252 ,109 ,398
**
 ,184 1 ,165 ,291 ,038 

,633
*

*
 

Sig. (2-

tailed) 
,432 ,499 ,000 ,180 ,112 ,498 ,010 ,248  ,302 ,065 ,815 ,000 
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N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.10 Pearson 

Correlation 
,073 -,177 ,073 

,423
*

*
 

,163 -,018 ,148 ,014 ,165 1 ,184 ,250 
,458

*

*
 

Sig. (2-

tailed) 
,651 ,268 ,648 ,006 ,309 ,914 ,357 ,931 ,302  ,248 ,114 ,003 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.11 Pearson 

Correlation 
,324

*
 -,254 ,289 ,097 -,013 -,027 ,034 ,025 ,291 ,184 1 ,348

*
 

,428
*

*
 

Sig. (2-

tailed) 
,039 ,109 ,067 ,547 ,934 ,869 ,833 ,879 ,065 ,248  ,026 ,005 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

X1.12 Pearson 

Correlation 
,079 -,138 ,115 ,287 -,034 ,106 ,198 -,127 ,038 ,250 ,348

*
 1 ,391

*
 

Sig. (2-

tailed) 
,625 ,389 ,474 ,069 ,834 ,510 ,216 ,429 ,815 ,114 ,026  ,012 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Total_X1 Pearson 

Correlation 
,381

*
 ,156 

,677

**
 

,453
*

*
 

,456
*

*
 

,422
*

*
 

,449
**
 ,330

*
 

,633
*

*
 

,458
*

*
 

,428
*

*
 

,391
*
 1 

Sig. (2-

tailed) 
,014 ,331 ,000 ,003 ,003 ,006 ,003 ,035 ,000 ,003 ,005 ,012  

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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2. Uji Validitas Angket Pembelajaran PAI 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel Pembelajaran PAI (X2) dengan 

11 item pernyataan adalah sebagai berikut: 

 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 

X1.1

0 

X1.1

1 

X1.1

2 

Total_

X1 

X1.1 Pearson Correlation 

1 
,543

*

*
 

-,068 ,092 -,043 
-

,307
*
 

,113 

-

,397
*

*
 

,087 ,030 ,272 ,178 ,276 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,669 ,561 ,787 ,048 ,477 ,009 ,584 ,852 ,081 ,259 ,077 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

X1.2 Pearson Correlation ,543
*

*
 

1 ,358
*
 -,039 ,196 -,093 ,081 -,069 -,055 ,091 ,215 ,295 ,500

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,020 ,806 ,214 ,558 ,612 ,665 ,731 ,565 ,172 ,058 ,001 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

X1.3 Pearson Correlation 
-,068 ,358

*
 1 -,052 

,490
*

*
 

,146 ,202 ,123 ,077 ,236 ,056 ,191 ,615
**
 

Sig. (2-tailed) ,669 ,020  ,743 ,001 ,358 ,200 ,439 ,627 ,133 ,723 ,226 ,000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

X1.4 Pearson Correlation 
,092 -,039 -,052 1 ,062 ,183 -,154 ,175 

,434
*

*
 

-,057 ,087 ,124 ,377
*
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Sig. (2-tailed) ,561 ,806 ,743  ,695 ,247 ,330 ,266 ,004 ,721 ,585 ,434 ,014 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

X1.5 Pearson Correlation 
-,043 ,196 

,490
*

*
 

,062 1 -,216 ,048 ,145 ,064 ,098 ,199 -,012 ,449
**
 

Sig. (2-tailed) ,787 ,214 ,001 ,695  ,170 ,765 ,358 ,686 ,537 ,206 ,939 ,003 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

X1.6 Pearson Correlation -

,307
*
 

-,093 ,146 ,183 -,216 1 -,062 ,193 ,180 ,159 -,165 -,060 ,218 

Sig. (2-tailed) ,048 ,558 ,358 ,247 ,170  ,697 ,220 ,255 ,316 ,298 ,708 ,166 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

X1.7 Pearson Correlation ,113 ,081 ,202 -,154 ,048 -,062 1 ,098 -,282 ,015 -,004 ,228 ,273 

Sig. (2-tailed) ,477 ,612 ,200 ,330 ,765 ,697  ,536 ,070 ,927 ,981 ,147 ,081 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

X1.8 Pearson Correlation -

,397
*

*
 

-,069 ,123 ,175 ,145 ,193 ,098 1 -,135 ,133 ,084 ,199 ,340
*
 

Sig. (2-tailed) ,009 ,665 ,439 ,266 ,358 ,220 ,536  ,394 ,400 ,599 ,207 ,028 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

X1.9 Pearson Correlation 
,087 -,055 ,077 

,434
*

*
 

,064 ,180 -,282 -,135 1 -,014 ,237 ,110 ,362
*
 

Sig. (2-tailed) ,584 ,731 ,627 ,004 ,686 ,255 ,070 ,394  ,930 ,131 ,486 ,019 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

X1.10 Pearson Correlation ,030 ,091 ,236 -,057 ,098 ,159 ,015 ,133 -,014 1 ,312
*
 -,077 ,424

**
 

Sig. (2-tailed) ,852 ,565 ,133 ,721 ,537 ,316 ,927 ,400 ,930  ,044 ,629 ,005 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
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X1.11 Pearson Correlation ,272 ,215 ,056 ,087 ,199 -,165 -,004 ,084 ,237 ,312
*
 1 -,088 ,447

**
 

Sig. (2-tailed) ,081 ,172 ,723 ,585 ,206 ,298 ,981 ,599 ,131 ,044  ,580 ,003 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

X1.12 Pearson Correlation ,178 ,295 ,191 ,124 -,012 -,060 ,228 ,199 ,110 -,077 -,088 1 ,441
**
 

Sig. (2-tailed) ,259 ,058 ,226 ,434 ,939 ,708 ,147 ,207 ,486 ,629 ,580  ,003 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Total_

X1 

Pearson Correlation 
,276 

,500
*

*
 

,615
*

*
 

,377
*
 

,449
*

*
 

,218 ,273 ,340
*
 ,362

*
 

,424
*

*
 

,447
*

*
 

,441
*

*
 

1 

Sig. (2-tailed) ,077 ,001 ,000 ,014 ,003 ,166 ,081 ,028 ,019 ,005 ,003 ,003  

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

3. Uji Validitas Angket Pelaksanaan Salat 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel Pelaksanaan Salat (Y) dengan 9 

item pernyataan adalah sebagai berikut: 

 

 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 Total_X1 

X1.1 Pearson Correlation 
1 ,074 ,286 ,043 ,071 

,481
*

*
 

,251 -,034 -,070 ,521
**
 

Sig. (2-tailed)  ,642 ,066 ,785 ,656 ,001 ,109 ,833 ,662 ,000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
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X1.2 Pearson Correlation 
,074 1 ,277 

,727
*

*
 

,118 ,322
*
 ,233 -,078 -,147 ,693

**
 

Sig. (2-tailed) ,642  ,076 ,000 ,456 ,037 ,138 ,625 ,352 ,000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

X1.3 Pearson Correlation ,286 ,277 1 ,170 -,063 ,294 -,009 ,071 ,258 ,531
**
 

Sig. (2-tailed) ,066 ,076  ,283 ,694 ,059 ,954 ,654 ,099 ,000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

X1.4 Pearson Correlation 
,043 

,727
*

*
 

,170 1 ,299 ,312
*
 ,086 -,206 -,174 ,635

**
 

Sig. (2-tailed) ,785 ,000 ,283  ,054 ,044 ,586 ,191 ,269 ,000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

X1.5 Pearson Correlation ,071 ,118 -,063 ,299 1 -,055 -,106 ,020 ,035 ,307
*
 

Sig. (2-tailed) ,656 ,456 ,694 ,054  ,730 ,505 ,902 ,826 ,048 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

X1.6 Pearson Correlation ,481
*

*
 

,322
*
 ,294 ,312

*
 -,055 1 ,247 ,030 

-

,323
*
 

,625
**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,037 ,059 ,044 ,730  ,115 ,848 ,037 ,000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

X1.7 Pearson Correlation ,251 ,233 -,009 ,086 -,106 ,247 1 -,075 -,149 ,416
**
 

Sig. (2-tailed) ,109 ,138 ,954 ,586 ,505 ,115  ,635 ,348 ,006 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

X1.8 Pearson Correlation -,034 -,078 ,071 -,206 ,020 ,030 -,075 1 ,393
*
 ,184 

Sig. (2-tailed) ,833 ,625 ,654 ,191 ,902 ,848 ,635  ,010 ,242 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
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X1.9 Pearson Correlation 
-,070 -,147 ,258 -,174 ,035 

-

,323
*
 

-,149 ,393
*
 1 ,063 

Sig. (2-tailed) ,662 ,352 ,099 ,269 ,826 ,037 ,348 ,010  ,690 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Total_

X1 

Pearson Correlation ,521
*

*
 

,693
*

*
 

,531
*

*
 

,635
*

*
 

,307
*
 

,625
*

*
 

,416
*

*
 

,184 ,063 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,048 ,000 ,006 ,242 ,690  

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

UJI RELIABILITAS INSTRUMEN 

1. Variabel X1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,618 11 

2. Variabel X2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,618 11 

3. Variabel Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 
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,638 7 

HASIL LINGKUNGAN KELUARGA PESERTA DIDIK SMKN 4 

JENEPONTO 

 

No Nama X1.1 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 Total 

1 Harul 4 3 1 2 3 2 2 4 4 4 4 33 

2 Rhaerul Adi 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 38 

3 
Asyifa Nadiva 
Aprilla Putri Azhari 2 3 2 3 2 4 2 4 2 2 2 28 

4 Annita 2 3 3 2 3 4 2 3 4 2 3 31 

5 Arista Ananda 3 3 2 2 4 4 2 3 2 3 4 32 

6 Julita 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 4 30 

7 Fitri 3 4 2 2 4 4 3 4 2 2 3 33 

8 Muh Dika 4 4 4 2 1 4 3 4 4 4 4 38 

9 Muh Arya S 3 3 4 2 2 4 2 4 3 3 4 34 

10 Muh Asri 4 3 2 3 2 4 2 3 4 3 4 34 

11 
Muh Aras Fatur 
Lukman 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 41 

12 M Faiz A.R 2 1 2 3 2 1 4 2 2 2 3 24 

13 Bima Alfarabi 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 40 

14 Sul Fikar 2 3 4 3 3 3 2 4 2 2 4 32 

15 Indah Musdalifah 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 36 

16 Nur Fadila Afriliani 3 4 4 3 2 4 2 3 4 3 4 36 

17 Bahri Sunandar 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 40 

18 Henri 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 41 

19 Zulfa Khumairah 3 3 2 4 3 3 4 4 3 2 1 32 

20 Aulia 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 41 
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21 Iwan 3 1 3 2 4 4 2 3 4 4 4 34 

22 Baharuddin 4 4 3 2 4 4 3 4 2 4 3 37 

23 Andi Fadly Alim 2 3 4 3 4 4 2 3 4 2 3 34 

24 Muh. Jibril Alfareza 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 38 

25 Nuratika 2 4 2 4 2 4 3 4 1 4 4 34 

26 
Sitti Khumairah 
Nursakinah 3 3 2 3 4 4 4 4 3 2 3 35 

27 Nadia Nur Akila 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 42 

28 Andi Ariawan 2 3 4 3 2 4 2 4 4 3 4 35 

29 
Nur Haliza 
Gunawan 2 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 37 

30 Muh. Kemal Junior 3 2 4 4 4 4 4 3 3 2 4 37 

31 Salju 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 29 

32 Bunga Karisma 2 4 4 2 4 4 2 4 3 3 4 36 

33 
Muh Ridha 
Ahgamul Ahgal 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 36 

34 Nur Fadia 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 41 

35 Suci Ramadhani 2 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 36 

36 Nuraini 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 37 

37 
Mutiara Putri 
Nadira 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 39 

38 Habil 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 35 

39 Suci 2 3 4 2 4 4 2 3 3 2 4 33 

40 Alita 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 4 30 

41 Hairul 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 40 

42 Johanis 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
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HASIL PEMBELAJARAN PAI PESERTA DIDIK SMKN 4 

JENEPONTO 

No Nama X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 Total 

1 Harul 2 2 4 2 2 4 2 4 2 24 

2 Rhaerul Adi 3 3 4 2 2 4 1 3 2 24 

3 
Asyifa Nadiva Aprilla Putri 
Azhari 3 4 3 3 3 2 2 3 3 26 

4 Annita 3 4 4 3 4 3 2 2 3 28 

5 Arista Ananda 3 2 4 2 2 4 1 2 3 23 

6 Julita 3 2 1 2 2 3 1 2 3 19 

7 Fitri 3 1 4 2 1 3 1 2 2 19 

8 Muh Dika 2 1 2 1 1 1 1 1 2 12 

9 Muh Arya S 3 2 4 1 1 3 1 2 2 19 

10 Muh Asri 2 1 4 3 4 4 2 3 3 26 

11 Muh Aras Fatur Lukman 2 2 3 2 2 3 1 3 2 20 

12 M Faiz A.R 3 4 3 4 2 2 2 2 4 26 

13 Bima Alfarabi 2 3 3 2 2 3 3 2 2 22 

14 Sul Fikar 3 3 4 2 2 3 4 2 4 27 

15 Indah Musdalifah 2 4 3 2 1 4 2 2 4 24 

16 Nur Fadila Afriliani 2 3 4 3 2 4 1 2 3 24 

17 Bahri Sunandar 3 3 3 2 2 3 2 3 2 23 

18 Henri 2 2 4 4 1 4 1 4 2 24 

19 Zulfa Khumairah 4 4 3 4 1 4 4 4 2 30 

20 Aulia 4 4 3 4 1 4 1 4 3 28 

21 Iwan 3 2 4 3 1 4 1 2 2 22 

22 Baharuddin 2 4 4 4 1 4 1 2 2 24 

23 Andi Fadly Alim 3 3 3 3 2 4 3 3 2 26 
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24 Muh. Jibril Alfareza 3 2 3 3 2 2 1 2 4 22 

25 Nuratika 4 3 3 4 3 2 2 4 3 28 

26 
Sitti Khumairah 
Nursakinah 3 2 4 2 1 4 1 3 4 24 

27 Nadia Nur Akila 3 2 4 3 1 3 1 2 3 22 

28 Andi Ariawan 3 2 4 3 2 4 1 2 4 25 

29 Nur Haliza Gunawan 2 1 3 3 2 1 2 3 2 19 

30 Muh. Kemal Junior 3 3 4 3 1 4 1 2 4 25 

31 Salju 3 1 3 1 1 4 1 3 4 21 

32 Bunga Karisma 3 2 4 2 2 4 4 4 4 29 

33 Muh Ridha Ahgamul Ahgal 3 4 2 3 2 3 1 2 4 24 

34 Nur Fadia 2 2 2 4 1 4 2 2 2 21 

35 Suci Ramadhani 4 4 4 4 3 3 1 2 4 29 

36 Nuraini 2 3 4 3 3 4 1 3 4 27 

37 Mutiara Putri Nadira 2 2 4 2 3 4 1 3 4 25 

38 Habil 4 3 3 2 1 3 1 3 4 24 

39 Suci 3 2 4 2 2 4 1 2 4 24 

40 Alita 2 2 3 2 2 3 1 2 2 19 

41 Hairul 3 2 3 2 2 3 1 3 3 22 

42 Johanis 3 3 2 2 1 3 2 3 3 22 

 

HASIL PELAKSANAAN SALAT FARDU PESERTA DIDIK SMKN 4 

JENEPONTO 

No Nama X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 Total 

1 Harul 1 2 2 1 2 1 2 11 

2 Rhaerul Adi 3 2 2 3 2 3 3 18 
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3 Asyifa Nadiva Aprilla Putri Azhari 2 2 1 3 3 2 2 15 

4 Annita 3 2 2 2 3 2 3 17 

5 Arista Ananda 2 3 2 3 2 2 3 17 

6 Julita 2 3 2 3 2 2 2 16 

7 Fitri 3 2 1 3 3 2 4 18 

8 Muh Dika 2 1 2 4 3 1 1 14 

9 Muh Arya S 3 2 1 1 3 2 3 15 

10 Muh Asri 2 2 2 2 2 2 2 14 

11 Muh Aras Fatur Lukman 3 4 2 3 2 2 4 20 

12 M Faiz A.R 4 1 1 1 1 3 2 13 

13 Bima Alfarabi 3 2 2 1 2 2 2 14 

14 Sul Fikar 4 2 2 2 2 2 2 16 

15 Indah Musdalifah 4 2 1 3 3 4 3 20 

16 Nur Fadila Afriliani 3 4 2 4 3 3 4 23 

17 Bahri Sunandar 3 2 1 3 2 2 2 15 

18 Henri 4 2 4 2 2 4 2 20 

19 Zulfa Khumairah 2 4 1 4 3 2 3 19 

20 Aulia 3 4 1 4 2 3 3 20 

21 Iwan 3 2 1 2 2 4 3 17 

22 Baharuddin 2 2 2 2 4 2 2 16 

23 Andi Fadly Alim 4 2 2 2 2 2 3 17 

24 Muh. Jibril Alfareza 4 3 3 4 3 3 2 22 

25 Nuratika 2 4 2 4 2 2 1 17 

26 Sitti Khumairah Nursakinah 3 2 2 3 3 3 4 20 

27 Nadia Nur Akila 2 3 2 4 1 4 4 20 

28 Andi Ariawan 3 2 3 2 2 2 4 18 

29 Nur Haliza Gunawan 2 3 2 3 2 2 2 16 
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30 Muh. Kemal Junior 4 4 3 4 3 4 4 26 

31 Salju 1 1 1 1 2 2 2 10 

32 Bunga Karisma 3 4 3 4 2 3 4 23 

33 Muh Ridha Ahgamul Ahgal 4 4 4 4 4 4 2 26 

34 Nur Fadia 2 2 2 2 2 3 4 17 

35 Suci Ramadhani 3 2 1 2 3 3 2 16 

36 Nuraini 3 4 1 4 3 3 4 22 

37 Mutiara Putri Nadira 3 4 2 4 3 4 2 22 

38 Habil 3 3 3 3 1 4 3 20 

39 Suci 4 2 2 2 3 2 4 19 

40 Alita 2 3 2 4 4 2 1 18 

41 Hairul 3 3 3 3 2 4 2 20 

42 Johanis 3 3 3 2 1 2 3 17 

 

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 

 

1. Lingkungan Keluarga (X) 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum 

Maximu

m Mean Std. Deviation Variance 

Statistic 

Statisti

c Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Lingkungan Keluarga 42 18 24 42 35,29 ,614 3,977 15,819 

Valid N (listwise) 42        
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KATEGORISASI LINGKUNGAN KELUARGA 

Rendah 
X M – 1 SD 

X  35,29-3,977 

X 31,31 

X 31 

Sedang M-1 SD X M +1 SD 

31  X 39 

X 39 

Tinggi M + 1 SD ≥ X  

39 ≥  X 
 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Statist

ic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic Statistic 

Pembelajaran PAI 42 18 12 30 23,62 ,536 3,471 12,046 

Valid N (listwise) 42        

 

 

KATEGORISASI PEMBELAJARAN PAI 

Rendah 
X M – 1 SD 

X 23,62 - 3,471 

X 20,15 

X 20 

Sedang M-1 SD + X M +1 SD 

20 X 27,091 

20 X 27 

Tinggi M + 1 SD ≥ X  

27  ≥  X 
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Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Pelaksanaan Salat 42 16 10 26 17,95 ,539 3,492 12,193 

Valid N (listwise) 42        

 

KATEGORISASI LINGKUNGAN KELUARGA 

Rendah 
X M – 1 SD 

X 17,95 - 3,492  

X 14,458 

X 14 

Sedang M-1 SD + X M +1 SD 

14 X 21,44 

14 X 21 

Tinggi M + 1 SD ≥ X  

≥ X 
 

ANALISIS STATISTIK INFERENSIAL 

 

 

4. Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Pelaksanaan Salat Fardu 

Peserta didik di SMKN 4 Jeneponto (X1-Y) 

a. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 42 
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Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,17337418 

Most Extreme Differences Absolute ,121 

Positive ,103 

Negative -,121 

Test Statistic ,121 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,131
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

b. Uji Linearitas 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 128,979 2 64,490 6,781 ,002
b
 

Residual 370,926 39 9,511   

Total 499,905 41    

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Salat Fardu 

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Keluarga 

 

c. Uji Regresi Linear Sederhana 

1) Nilai t-parsial (t hitung) 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3,162 5,804  -,545 ,589 

Lingkungan Keluarga ,401 ,122 ,457 3,284 ,002 

      

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Salat Fardu 

 

 2) Determinasi (R Square) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,508
a
 ,258 ,220 3,08398 

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran PAI, Lingkungan Keluarga 

b. Dependent Variable: Pelaksanaan Salat Fardu 

 

 

 

  3) Nilai F hitung 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 128,979 2 64,490 6,781 ,002
b
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Residual 370,926 39 9,511   

Total 499,905 41    

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Salat Fardu 

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Keluarga 

 

5. Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap 

Pelaksanaan Salat Fardu Peserta didik di SMKN 4 Jeneponto 

(X2-Y) 

 

a. Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 42 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,39828497 

Most Extreme Differences Absolute ,079 

Positive ,079 

Negative -,060 

Test Statistic ,079 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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b. Uji Linearitas 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 128,979 2 64,490 1,438 ,209
b
 

Residual 370,926 39 9,511   

Total 499,905 41    

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Salat Fardu 

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Keluarga 

 

c. Uji Regresi Linear Sederhana 

1) Nilai t-parsial (t hitung) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,027 4,479  1,122 ,268 

Lingkungan Keluarga ,366 ,126 ,417 2,100 ,004 

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Salat Fardu 

 

 2) Determinasi (R Square) 
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Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,417
a
 ,174 ,153 3,21280 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Keluarga 

b. Dependent Variable: Pelaksanaan Salat Fardu 

 

 3) Nilai F hitung 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 87,022 1 87,022 64,758 ,004
b
 

Residual 412,882 40 10,322   

Total 499,905 41    

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Salat Fardu 

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Keluarga 

 

6. Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Pendidikan Agama Islam terhadap 

Pelaksanaan Salat Fardu Peserta didik di SMKN 4 Jeneponto 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 
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1 Pembelajaran 

PAI, Lingkungan 

Keluarga
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Salat Fardu 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,508
a
 ,258 ,220 3,08398 

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran PAI, Lingkungan Keluarga 

b. Dependent Variable: Pelaksanaan Salat Fardu 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 128,979 2 64,490 6,781 ,003
b
 

Residual 370,926 39 9,511   

Total 499,905 41    

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Salat Fardu 

b. Predictors: (Constant), Pembelajaran PAI, Lingkungan Keluarga 

 

 

Coefficients
a
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3,162 5,804  -,545 ,589 

Lingkungan Keluarga ,401 ,122 ,457 3,284 ,002 

Pembelajaran PAI ,294 ,140 ,292 2,100 ,004 

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Salat Fardu 

 



 

  

kementerian AGAMA RI 
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 PASCASARJANA 

DEVISI PENGEMBANGAN & VALIDASI INSTRUMEN 
Kampus II : Jln. H. M. Yasin Limpo No 36 Telp 081346375666 0411-862450 Samata 92113  

 

 
 

SURAT PENUNJUKKAN VALIDATOR INSTRUMENT PENELITIAN 
Nomor:41/DPVILC/Ps/PP.00.9/WD2/5/2023 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, koordinator Devisi Pengembangan & Validasi 

Instrument Learning Center Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, menunjuk 

Bapak/Ibu masing-masing sebagai validator 1 dan validator 2 untuk memvalidasi 

instrument penelitian mahasiswa/i berikut: 

 

NAMA   : Muhammad Sukri 

NIM   : 80200221120 

Semester   : 3 

Prodi/Kons.   : Pendidikan Agama Islam 

Alamat  : Bumi Batara Mawang Permai 

No. Tlp   : 082347379578 

Promotor   : Prof. Dr. H. Syarifuddin Ondeng, M.Ag 
Kopromotor  : Dr. Muh. Yahdi, M.Ag 

Jenis Penelitian : Kuantitafif 

Judul Tesis : Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Pembelajaran PAI 

terhadap Pelaksanaan Salat Fardu di SMK Negeri 4 Jeneponto 

 

 

Adapun Validator tersebut masing-masing: 

 

Validator  I    :  Dr. Saprin, M.Pd.I.  

Validator II    :  Dr. Syamsuddin, M.Pd.I.  

 

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya. 

 

       Samata    Mei 2023 

       Koordinator Validasi Instrument 

 

 

 
       Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A.  
       NIP 197003052003121003 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa ( 0411 ) 841879
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 01288/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Muhammad Sukri
NIM : 80200221120
Semester/T.A. : IV (Empat)/T.A. 2023-2024
Fakultas : Pascasarjana
Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Bumi Batara Mawang Permai
No. HP. : 082347379578

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister (S2). Dengan judul Tesis: Pengaruh Lingkungan
Keluarga dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Pelaksanaan Salat
Peserta Didik SMK Negeri 4 Jeneponto.

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat
diberi izin untuk melakukan penelitian di SMK NEGERI 4 JENEPONTO dari tanggal 10
Agustus 2023 sampai 20 Agustus 2023.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Samata, 08 Agustus 2023

Ketua,

Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.
NIP.196005051987031004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan
- pertinggal

mailto:lp2m@uin-alauddin.ac.id
http://lp2m.uin-alauddin.ac.id/
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