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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Revolusi karakter bangsa adalah salah satu nawacita yang 

digaungkan oleh Presiden Jokowi melalui Gerakan Nasional 

Revolusi Mental (GNRM). Nilai strategis instrumental revolusi 

mental terdiri dari integritas, etos kerja, dan gotong royong yang 

diinternalisasi ke dalam perwujudan perilaku baru dalam 

mewujudkan manusia Indonesia yang bermartabat, modern, maju, 

makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila (Anshori, 2017; 

Ekowati, 2021). Revolusi mental memfokuskan pada 

pembangunan manusia melalui Pendidikan (Kristiawan, 2016) 

yang menekankan pada pembentukan karakter dan pengembangan 

kepribadian yang dapat menentukan jati diri bangsa (Syaifudin et 

al., 2016). 

Pendidikan merupakan media yang berfungsi menjadikan 

manusia lebih baik daripada sebelumnya dan juga merupakan hal 

yang penting dalam membentuk karakter peserta didik (Blessinger 

& Carfora, 2015). Pendidikan karakter membentuk kepribadian 

seseorang yang hasilnya terlihat pada perilakunya setiap hari 

dalam tindakan yang nyata (Sholekhah, 2019). Di dalam karakter 

ada unsur nilai sebagai alat takar pendidikan. Nilai yang dimaksud 

adalah nilai kemanusiaan. Nilai itulah yang digunakan untuk 

membangun karakter yang bersifat manusiawi (Masdar et al., 

2016). Karakter seseorang akan terbentuk ketika ia mendapat 

pengalaman belajar dari lingkungan dimana dia berada. Salah satu 

dari lingkungan yang dapat mempengaruhi dan membentuk 

karakter seseorang adalah sekolah/madrasah (Mujadidi, 2022). 

Dalam perkembangannya, Madrasah telah mengajarkan 

pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan moral 

yang kesemuanya adalah perwujudan dari pendidikan karakter 

(Fakhrurrazi et al., 2022). 

Salah satu fungsi Pendidikan yaitu di dalamnya terdapat 

pengembangan nilai-nilai moral. Pengembangan nilai-nilai moral 

menjadi solusi efektif dalam meredam dan menangkal perangai 

amoral peserta didik (Bali & Fadli, 2019). Peserta didik akan 

memeroleh edukasi dan dibimbing menjadi pribadi yang berbudi 
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pekerti luhur sehingga mampu menumbuhkan perilaku positif 

peserta didik. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan nilai-nilai moral dalam rangka membentuk 

perilaku positif peserta didik adalah dengan menanamkan 

kedisiplininan melalui Pendidikan karakter. Penguatan pendidikan 

karakter di Madrasah dapat dilaksanakan melalui tiga program, 

yaitu 1) mutu program sekolah yang meliputi mutu input dan mutu 

ekstrakurikuler; 2) Pengembangan budaya sekolah Islam, yaitu 

penanaman karakter religious, keterbukaan, kepedulian, 

kebersamaan, dan kerjasama; 3) Budaya disiplin dengan fokus 

pada pembentukan karakter, termasuk religiusitas (Khamalah, 

2017; Sudaryono & Aryani, 2021). 

Disiplin pada dasarnya kontrol diri dalam mematuhi aturan 

baik yang dibuat oleh diri sendiri maupun di luar diri baik keluarga, 

lembaga pendidikan, masyarakat, bernegara maupun beragama. 

Disiplin juga merujuk kepada kebebasan individu untuk tidak 

bergantung pada orang lain dalam memilih, membuat keputusan, 

tujuan, melakukan perubahan perilaku, pikiran maupun emosi 

sesuai dengan prinsip yang diyakini oleh dari aturan moral yang 

dianut (Daryanto, 2013). Disiplin adalah salah satu upaya sadar 

dalam pembentukan karakter yang harus dimiliki peserta didik 

untuk menjaga sikap dan perilaku yang tidak menyimpang sesuai 

aturan, norma, dan tata tertib yang berlaku di Madrasah 

(Marthasari & Kurniawan, 2022; Nasution et al., 2022). Selain itu, 

melatih peserta didik agar terbiasa menaati peraturan, mampu 

mengendalikan diri, dan perilakunya dapat diterima di lingkungan 

sosialnya (Ernawanto et al., 2022; Qonita et al., 2022).  

Disiplin sekolah yang efektif adalah unsur vital kedua 

dalam lingkungan moral total di sekolah (Lickona, 2009). Disiplin 

menunjuk pada sikap mematuhi peraturan dan tata tertib. Disiplin 

memerlukan integrasi guna mewujudkan keadaan yang diinginkan. 

Disiplin berasal dari hal-hal kecil, seperti membagi waktu untuk 

belajar dan bermain sehingga keduanya dapat dilakukan secara 

berkembang. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan ataupun 

indikator disiplin: selalu teliti dan tertib dalam mengerjakan tugas, 

tertib dalam menerapkan kaidah-kaidah tata tulis dalam sebuah 

tulisan, mentaati peraturan kerja laboratorium dan prosedur 
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pengamatan permasalahan sosial, mematuhi jadwal belajar yang 

telah ditetapkan sendiri, tertib dalam melakukan penulisan karya 

tulis ilmiah (Sriwilujeng, 2017). 

Pentingnya penguatan nilai-nilai disiplin mendasari 

kenyataan bahwa dewasa ini muncul perilaku menyimpang yang 

bertolak belakang dengan disiplin diri (Asih & Sunarso, 2020). 

Perilaku tidak disiplin juga sering ditemui di lingkungan sekolah. 

Permasalahan yang terjadi saat ini dalam dunia Pendidikan, salah 

satunya masih terdapat kasus peserta didik yang melanggar tata 

tertib sekolah, menggunakan narkoba dan obat terlarang, tawuran, 

dan adanya pertemanan kelompok teman sebaya yang sering 

menunjukkan Tindakan kekerasan. Ada 7 krisis moral yang terjadi 

di kalangan Masyarakat Indonesia, yaitu 1) rendahnya kejujuran; 

2) rendahnya tanggung jawab; 3) tidak berpikir jauh ke depan; 4) 

rendahnya disiplin; 5) rendahnya kebersamaan; 6) keadilan yang 

belum terwujud; 7) krisis kepedulian (Andaursni Alfansyur, dkk., 

2021). Seperti yang dikemukakan (Wuryandani et al., 2014) bahwa 

contoh perilaku tidak disiplin peserta didik adalah ke 

sekolah/madrasah tidak tepat waktu, tidak memakai seragam yang 

lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam tata tertib 

sekolah/madrasah, duduk atau berjalan dengan seenaknya 

menginjak tanaman yang jelas telah terpasang tulisan “dilarang 

menginjak tanaman”, membuang sampah sembarangan, mencoret-

coret dinding sekolah, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, 

tidak menggunakan seragam sesuai aturan, dan lain-lain. 

Hal yang sama juga terjadi pada peserta didik di MTsN 1 

Kota Makassar. Fakta yang ditemukan di lapangan menunjukan 

bahwa tidak semua peserta didik mampu mengamalkan nilai 

karakter disiplin dengan baik. Hasil observasi menunjukkan masih 

ada peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, 

peserta didik yang sering melanggar aturan dan tata tertib sekolah, 

seperti datang ke sekolah tidak tepat waktu, membuang sampah 

sembarangan, tidak ikut shalat duha dan shalat dzuhur berjamaah 

di masjid, tidak mengikuti upacara bendera yang rutin diadakan 

tiap hari Senin. 

Fenomena di atas memperlihatkan mulai terjadinya 

degradasi moral kalangan remaja, yang dalam hal ini peserta didik 

di sekolah, yang mengindikasikan bahwa pentingnya sikap disiplin 
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untuk diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah. Salah satu 

keberhasilan Pendidikan adalah tumbuhnya sikap disiplin pada 

peserta didik. Disiplin adalah perilaku yang mencerminkan 

perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan 

yang berlaku. Perilaku patuh dan tertib dapat bersifat melekat dan 

menjadi kebiasaan sehingga membentuk kesadaran secara 

sendirinya dalam melakukan sesuatu.  

Perilaku tidak disiplin peserta didik menjadi penanda 

terjadinya permasalahan serius dalam hal pembentukan karakter 

disiplin peserta didik. Munculnya perilaku tidak disiplin 

menunjukkan bahwa pembelajaran dan pendidikan yang terkait 

dengan karakter yang didapatkan peserta didik di sekolah tidak 

membawa dampak positif terhadap perubahan perilaku peserta 

didik sehari-hari. Pada dasarnya peserta didik tahu bahwa 

perilakunya tidak benar tetapi mereka tidak memiliki kemampuan 

untuk membiasakan diri menghindari perilaku yang salah tersebut. 

Apa yang dihayati oleh peserta didik (sikap dalam belajar, sikap 

terhadap kewibawaan, sikap terhadap nilai-nilai) tidak berasal dari 

kurikulum madrasah yang bersifat formal, melainkan dari 

kebudayaan mardasah tersebut (Efianingrum, 2007). 

Madrasah adalah salah satu wadah berkembangnya 

pewarisan kultur antar generasi (Sobri et al., 2019). Kultur 

Madrasah merupakan jaringan tradisi dan ritual kompleks yang 

telah dibangun dari waktu ke waktu oleh guru, peserta didik, orang 

tua, dan tenaga pendidik (Efianingrum, 2013). Kultur yang 

terbangun berdasarkan pembiasaan kehidupan madrasah yang 

kondusif dan bermartabat serta senantiasa menempatkan peserta 

didik sebagai mitra pendidikan merupakan upaya dalam 

memberikan provisi, proteksi, dan partisipasi kepada peserta didik 

untuk tumbuh dan berkembang dalam komunitas yaitu masyarakat 

Madrasah (Kusdaryani et al., 2016). 

Kultur menjadi pegangan bagaimana segala urusan di 

sekolah semestinya diselesaikan oleh warganya. Kultur sekolah 

merupakan variabel yang memengaruhi bagaimana anggota 

kelompok bertindak dan berperilaku. Kultur menjadi pegangan 

berperilaku dari seluruh anggota atau warganya. Kultur sekolah 

mengacu pada suatu system kehidupan Bersama yang diyakini 

sebagai norma atau pola-pola tingkah laku yang harus dipatuhi 
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bersama. Kultur menjadi pegangan bagaimana para anggotanya 

menyelesaikan setiap permasalahan di sekolah (Muhammad 

Afifullah Nizary & Tasman Hamami, 2020). 

Kultur sekolah didefinisikan sebagai serangkaian nilai, 

norma, aturan moral, keyakinan, dan kebiasaan yang telah 

membentuk perilaku dan hubungan yang terjadi di dalam madrasah 

yang menjadi penguat kebersamaan sebagai warga satu komunitas 

pendidikan (Ngalu, 2019). Kultur madrasah tersebut dijaga teguh 

oleh seluruh warga madrasah untuk dasar dalam pemecahan 

berbagai permasalahan yang timbul dalam madrasah (Ferdianti & 

Prastowo, 2021). Kultur madrasah yang dibangun merupakan 

usaha dalam menciptakan dan menanamkan nilai-nilai karakter 

pada semua warga di madrasah, diantaranya membuat program 

atau kebijakan pendidikan karakter, membentuk budaya madrasah 

dan mengkomunikasikannya kepada semua pihak madrasah, 

memelihara nilai-nilai karakter, serta menghargai pencapaian dari 

setiap pihak di madrasah (Safitri, 2015). 

Kultur sekolah menjadi hal yang sangat penting dalam 

pembentukan karakter peserta didik. Budaya sekolah mencakup 

interaksi antara kepala sekolah dengan guru. Guru dengan guru, 

guru dengan orang tua, guru dengan peserta didik, peserta didik 

dengan peserta didik pegawai sekolah dengan sekolah. 

Implementasi pendidikan karakter di sekolah mengarah pada 

pembentukan budaya/kultur sekolah yaitu nilai-nilai yang 

melandasi perilaku, tradisi kebiasaan sehari-hari, serta berbagai 

simbol yang dipraktikan oleh seluruh warga sekolah dan 

masyarakatn sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya 

sekolah mempunyai pengaruh besar terhadap proses pencapaian 

keberhasilan dalam pendidikan karakter (Dwi Lestari & Siti 

Quratul Ain, 2022). Budaya sekolah yang baik adalah sekolah 

menciptakan seluruh Masyarakat sekolah untuk meningkatkan 

mutu dan kinerja agar tujuan sekolah dapat tercapai. Pembangunan 

karakter peserta didik merupakan komitmen kolektif dalam 

menghadapi tuntutan global (Istiqomah, dkk., 2022). 

Banyak peneliti yang tertarik menjadikan pembentukan 

karakter disiplin sebagai objek penelitian menandakan bahwa 

karakter disiplin merupakan salah satu karakter yang sangat 

penting untuk dibentuk pada diri peserta didik melalui berbagai 
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cara, termasuk melalui kultur sekolah. Kultur sekolah diyakini 

memiliki peran penting dalam menghasilkan peserta didik yang 

berkarakter dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, sekolah sebagai 

satu institusi, perlu membangun hubungan sinergitas antarwarga 

sekolah yang positif agar memperbaiki karakter peserta didik.  

Beberapa penelitian terkait pengaruh kultur madrasah 

terhadap kedisiplinan peserta didik yang telah dilakukan, 

diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Uliana, 2013) 

menyatakan bahwa nilai-nilai karakter termasuk karakter disiplin 

yang diimplementasikan melalui kultur sekolah dapat dilakukan 

melalui kegiatankegiatan rutin, spontan, dan terjadwal. Namun hal 

tersebut tidak terlepas dari adanya kerjasama antara sekolah, guru 

dan peserta didik sehingga pembentukan karakter melalui kegiatan 

tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh (Prabowo & Utami, 2019) mengemukakan adanya 

pengaruh kultur sekolah terhadap penguatan karakter religi dan 

disiplin. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2019) 

menyimpulkan bahwa kultur sekolah mengutamakan kedisplinan 

yang diwujudkan dalam pembentukan visi sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kultur Madrasah 

terhadap Kedisiplinan Peserta Didik di MTsN 1 Kota Makassar”. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah 

dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kultur madrasah di MTsN 1 Kota Makassar? 

2. Bagaimana kedisiplinan peserta didik di MTsN 1 Kota 

Makassar? 

3. Apakah ada pengaruh kultur madrasah terhadap kedisiplinan 

peserta didik di MTsN 1 Kota Makassar? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui gambaran kultur madrasah di MTsN 1 Kota 

Makassar. 
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b. Mengetahui gambaran kedisiplinan peserta didik di MTsN 1 

Kota Makassar. 

c. Menganalisis ada tidaknya pengaruh kultur madrasah 

terhadap terhadap kedisiplinan peserta didik di MTsN 1 Kota 

Makassar. 

2. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Bahan informasi untuk menambah dan memperkaya khasanah 

pengetahuan tentang kultur madrasah dan kedisiplinan peserta 

didik di madrasah. 

b. Berkontribusi berupa ide dan pemikiran bagi madrasah khusus 

bagi MTsN 1 Kota Makassar dalam melestarikan kultur 

madrasah sebagai upaya penanaman kedisiplinan di setiap 

peserta didik. 

c. Menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya yang relevan 

tentang kultur madrasah, maupun penelitian yang relevan 

tentang kedisiplinan peserta didik. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dimaksudkan untuk 

menghindari kesalapahaman dalam menafsirkan judul penelitian 

ini. Olehnya itu, peneliti perlu memperjelas dan mempertegas 

judul yang diangkat agar mudah dimengerti oleh pembaca. 

Kultur madrasah merupakan nilai keyakinan, sikap, dan 

perilaku yang memiliki pola teratur, serta ada unsur kebiasaan 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekaligus cara 

pandang suatu madrasah dalam memecahkan masalah yang 

terbentuk sepanjang perjalanan suatu madrasah. 

Kedisiplinan peserta didik adalah keadaan sikap atau 

perilaku peserta didik yang sesuai dengan tata tertib yang telah 

berlaku sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan. 

E. Penelitian Terdahulu 

Beberapa artikel penelitian yang terkait dengan judul 

penelitian “Pengaruh Kultur Madrasah terhadap Kedisiplinan 

Peserta Didik di MTsN 1 Kota Makassar”, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Wulan Sara dan 

Farida Hanum dengan judul penelitian “Peran Kultur 
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Sekolah dalam Membangun Prestasi Siswa di MAN 1 

Yogyakarta” menyimpukan bahwa artifak fisik sekolah 

yang meliputi ruang kelas, ruang guru, taman, masjid, 

kantin, laboratorium, perpustakaan, sarana dan prasarana 

lainnya, terpelihara dengan baik. Semua bangunan 

dimanfaatkan dengan baik oleh warga sekolah. Adapun 

artifak perilaku menunjukkan adanya interaksi yang 

berjalan harmonis antar warga sekolah, aktivitas warga 

sekolah sesuai dengan aturan dan tata tertib sekolah, serta 

berbagai kebiasaan yang dibudayakan sekolah. Kultur 

sekolah berperan dalam mengembangkan prestasi siswa 

melalui nilai-nilai utama dan nilai pendukung; yaitu nilai 

berprestasi; kedisiplinan; kebersihan dan religi. Adapun 

nilai pendukung seperti tanggung jawab; kejujuran; 

toleransi, yang dibudayakann melalui tugas-tugas yang 

diberikan kepada siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mushfi El Iq 

Bali & Abwabun Naim (2020) yang berjudul “Tipologi 

Interaksi Sosial dalam Meningkatkan Karakter Disiplin 

Siswa”, menyimpulkan bahwa pertama, menerapkan 

sistem poin yang bertujuan untuk memberi kesadaran 

terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang dan 

bertentangan dengan aturan sekolah dan memberikan efek 

jera atau keinginan untuk tidak mengulanginya lagi 

terhadap perilaku yang dilakukannya dikarenakan adanya 

pengurang poin tersebut. Kedua, memberikan keteladanan 

yang baik kepada peserta didik agar peserta didik tersebut 

bisa mengambil pelajaran dengan apa yang telah 

dicontohkan oleh gurunya. Ketiga, menerapkan sistem 

reward dan punishment sebagai motivasi peserta didik 

dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik itu sendiri. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sobri, dkk., (2019) yang 

berjudul “Pembentukan Karakter Disiplin Siswa melalui 

Kultur Madrasah”, menyimpulkan bahwa karakter disiplin 

dapat diinternalisasikan melalui berbagai artefak sekolah, 

upacara di sekolah, tata tertib sekolah, serta nilai-nilai dan 

keyakinan yang berlaku di sekolah. 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2015) yang 

berjudul “Peningkatan Sikap Kedisiplinan Siswa Sekolah 

Dasar melalui Pemanfaatan Media Audio Pendidikan 

Karakter”, menyimpulkan bahw pembelajaran karakter 

dengan memanfaatkan media audio pendidikan karakter 

dapat meningkatkan sikap kedisiplinan siswa dibandingkan 

dengan pembelajaran karakter secara konvensional atau 

tidak memanfaatkan media audio pendidikan karakter. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Najmuddin, dkk. (2019) 

yang berjudul “Program Kedisiplinan Siswa di Lingkungan 

Sekolah”-Studi Kasus di Dayah Terpadu (Boarding 

School) SMA Babul Maghfirah Aceh Besar, 

mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran 

kedisiplinan yang sering dilakukan siswa, yaitu: terlambat 

datang ke sekolah, terlambat masuk kelas, tidak 

memperhatikan ke papan tulis, mencoret-coret dinding, 

berteriak di kelas, memukul meja, tidak mengerjakan PR, 

membawa HP, berkelahi, dan merokok. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Akmaluddin dan Boy Haqqi 

(2019), dengan judul “Kedisiplinan Belajar Siswa di 

Sekolah Dasar (SD) Negeri Cot Keu Eung Kabupaten Aceh 

Besar (Studi Kasus), menyimpulkan bahwa terdapat 

beberapa permasalahan mengenai kedisiplinan. 

Permasalahan tersebut antara lain yaitu sebagai berikut: 

siswa datang terlambat, tidak membawa pulang buku 

pelajaran dan alat sekolah, tidak menyelesaikan tugas tepat 

waktu, tidak memperhatikan pelajaran, membuang sampah 

tidak pada tempatnya, berpakaian tidak rapi dan lain-lain 

sehingga dapat disimpulkan 80% siswa bermasalah dalam 

kedisiplinan belajar dan 20% nya siswa mengikuti 

peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Adapun 

upaya sekolah dalam mengatasi permaslaahan yang ada 

dengan memberikan punishment (sanksi) bagi siswa yang 
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melanggar aturan sekolah dan reward bagi siswa yang 

mentaati aturan sekolah dengan harapan kedisiplinan dapat 

ditegakkan pada SD Negeri Cot Keu Eung kabupaten Aceh 

Besar Provinsi Aceh. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti, dkk. (2020) 

dengan judul “Kedisiplinan Siswa di Sekolah Dasar”, 

menyimpulkan bahwa sikap disiplin siswa sudah baik. Hal 

tersebut dilihat dari sebagian besar siswa kelas VI sudah 

taat akan tata tertib sekolah, hadir ke sekolah tepat waktu, 

mengerjakan tugas dengan baik, dan melaksanakan piket 

kebersihan kelasnya dengan penuh tanggungjawab. 

Kedisiplinan siswa di sekolah tumbuh karena guru 

membuat tata tertib kelas, memberi tambahan nilai kepada 

siswa yang cepat mengerjakan tugas, dan membuat jadwal 

piket kelas. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ary Irawan, dkk. (2023), 

menyimpulkan bahwa peran kepemimpinan kepala dalam 

membantung kultur madrasah/sekolah meliputi: a) kepala 

sekolah memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan rasa 

semangat yang tinggi pula; b) kepala sekolah mampu 

menjadi pendidik untuk memberikan inovasi dan edukasi 

bahkan sebagai pemimpin atau leader, dalam hal ini kepala 

sekolah memfokuskan kultur atau budaya sekolah yang 

menjadi cirfi khas di sekolah ini diantaranta: efektitivitas 

pembelajaran, lingkungan sekolah, budaya bersih dan 

hidup sehat, penguatan karakter, sekolah nuansa Islami dan 

kental akan adat istiadat karena dekat dengan Masyarakat 

yang memiliki adat yang masih kuat, serta budaya yang 

masih terpelihara, dimensi yang diambil tentang kearifan 

local sebagai bentuk penguatan karakter siswa. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Tsaltsa Aprinda, dkk 

(2023), menyatakan bahwa sekolah berupaya memebangun 

karakter disiplin peserta didik melalui beberapa kultur 
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sekolah yakni kegiatan 3S (senyum, sapa, salam), 

pengkondisian awal belajar, upacara bendera, penggunaan 

seragam sekolah, anjuran menjaga kebersihan, anjuran 

menjaga ketenangan, anjuran memanfaatkan waktu, 

tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar, 

dan suasana sekolah yang menyenangkan. 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Diana Sari (2022), 

menyatakan bahwa Sekolah Di MI Raden Fatah Sukun 

dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari segi 

sikap, ibadah dan muamalah sesama siswa. Budaya di MI 

Raden Fatah yaitu membaca doa sebelum pelajaran, 

membaca 3 surat sebelum pelajaran, melakasanakan sholat 

dzuhur berjama’ah, Baca Tulis Al-Qur’an (BTA), 

peringatan hari besar islam, dan jariyah. menjadi acuan 

bagi sekolah untuk menanamkan nilai-nilai islami yang 

baik untuk peserta didik. 

Beberapa penelitian di atas menunjukkan relevansi dengan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini, tetapi berbeda pada 

konteks metode, waktu, lokasi, dan objek penelitian, sehingga 

penelitian ini belum diteliti secara spesifik oleh peneliti lain 

sebelumnya. 

F. Garis Besar Isi Penelitian 

 Untuk memudahkan pembahasan laporan penelitian ini, 

penulis membagi menjadi lima bab, yang masing-masing menjadi 

beberapa pasal dan sub-sub pasal dengan pokok-pokok masalah 

sebagai berikut. 

 Bab I, merupakan pendahuluan yang menggambarkan 

secara umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

definisi operasional variabel, tujuan dan manfaat penelitian, 

penelitan terdahulu yang relevan serta garis besar isi penelitian. 

 Bab II, merupakan kajian pustaka yang menggambarkan 

secara umum tentang variabel penelitian, dan hipotesis penelitian 

 Bab III, merupakan metode penelitian yang 

menggambarkan secara umum tentang jenis, desain, dan lokasi 
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penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi 

operasional variabel, instrumen dan teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

 Bab IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang 

menggambarkan secara umum tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, gambaran hasil penelitian, dan pembahasan hasil 

penelitian. 

 Bab V, merupakan penutup yang menggambarkan secara 

umum tentang kesimpulan dan implikasi penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kultur Madrasah  

 Istilah kultur berasal dari bahasa Inggris “culture” yang 

dalam keseharian disinonimkan dengan istilah “budaya”. Kultur 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai 

kebudayaan (Depdiknas, 2001: 611). Kultur atau budaya 

merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu 

kelompok masyarakat, yang mecakup cara berpikir, perilaku, 

sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak 

dan cara beradaptasi dengan lingkungan, sekaligus cara untuk 

mengenali persoalan dan mencari solusinya (Yusuf Siradz, 2019).  

Kultur atau budaya dalam suatu organisasi dapat dikatakan 

sebagai ide, gagasan atau nilai, persepsi, serta pandangan hidup 

tentang suatu organisasi yang tampak dalam aktivitas yang 

berpola, teratur, dan ada unsur kebiasaan, serta dapat 

menghasilkan sesuatu sebagai karya organisasi/kelompok. Konsep 

budaya organisasi pada lembaga pendidikan diadopsi dan 

diadaptasi dari teori-teori budaya organisasi dari teori manajemen 

organisasi secara umum. Pada awalnya teori ini berawal dari teori 

organizational culture yang ada pada perusahaan koorporasi 

ataupun industri. Jika diasosiasikan dalam konteks 

korporasi/perusahaan, budaya organisasi diistilahkan dengan 

budaya korporasi (corporate culture) (Hussein, et. al, 2015). 

Konsep ini kemudian diadopsi dan diadaptasi pada lembaga 

pendidikan seperti sekolah/madrasah disebut dengan budaya 

sekolah/madrasah (school culture) (Harbison, 2010). 

Terrence dan Kent mengemukakan budaya organisasi 

madrasah sebagai pola-pola mendalam tentang nilai-nilai, norma 

yang diyakini, serta tradisi yang membentuk serangkaian historitas 

madrasah (Wahyuningsih, 2022). Stephen Stolp dan Stuart C. 

Smith memiliki konsep bahwa budaya madrasah juga memiliki 

konsep lain, yaitu norma-norma dan nilai-nilai yang diyakini oleh 

warga madrasah, mengakar secara historis dan dipahami oleh 

personil dan komunitas madrasah. Kent D. Peterson menambahkan 

bahwa budaya organisasi madrasah adalah kumpulan dari norma-

norma, nilai-nilai dan kepercayaan, ritual-ritual dan seremonial, 
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simbol-simbol dan sejarah yang menjadi karakteristik madrasah. 

(Wahyuningsih, 2022). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

dipahami bahwa terdapat tiga dimensi utama budaya organisasi 

madrasah yaitu nilai dan norma, sikap dan perilaku, dan tradisi dan 

pembiasaan.    

Setiap madrasah memiliki kultur yang berbeda-beda sesuai 

dengan budayanya yang telah melekat dalam ritual-ritual dan 

tradisi-tradisi sejarah dan pengalaman madrasah. Madrasah yang 

memiliki kultur yang baik akan mendapat apresiasi dari 

masyarakat. Branding image dalam memasarkan madrasah unggul 

dan berkualitas menjadi modal untuk menarik minat masyarakat. 

Madrasah akan memeroleh pengakuan dari masyarakat karena 

adanya citra tersebut sehingga para orang tua tidak akan ragu 

menyekolahkan anak-anaknya di madrasah-madrasah yang telah 

memeroleh kepercayaan tersebut. Kultur sekolah dapat dinyatakan 

sebagai kultur akademik yang terstruktur, yang mengembangkan 

intelektual kompetensional peserta didik, di dalamnya juga 

terdapat kultur sosial budaya dan psikologis. Artinya semua 

peserta didik harus melibatkan dirinya dalam kondisi akademis, 

terjadwal, terprogram, dan juga harus mampu mensosialisasikan 

dirinya dengan teman-teman sekolahnya, dengan gurunya dan 

dengan budaya dasarnya. Di samping itu peserta didik juga harus 

mengalami adaptasi kejiwaann dalam melakukan respon internal 

terhadap rangsangan eksternalnya (Nurul Imtihan, 2018). 

Dalam perseptif budaya beberapa tokoh mengemukakan 

pendapatnya mengenai kultur madrasah. Salah satu di antaranya, 

menurut Zamroni yang merumuskan pengertian kultur sekolah 

atau madrasah sebagai pola nilai-nilai, norma-norma, sikap, ritual, 

mitos dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan 

panjang madrasah, di mana kultur madrasah tersebut dipegang 

bersama oleh kepala madrasah, guru, staf, maupun peserta didik, 

sebagai dasar mereka dalam memahami dan memecahkan berbagai 

persoalan yang muncul di madrasah. Tokoh lain Phillips yang 

mendefinisikan kultur madrasah sebagai “The beliefs attitudes, and 

behaviors which characterize a school”, yaitu kepercayaan, sikap, 

dan perilaku yang mencerminkan karakteristik suatu madrasah. 

Berikutnya Richardson dalam Masden, P., & Wagner, C.R yang 

mendefinisikan kultur madrasah sebagai: “…is the accumulation 
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of many individuals’ values and norms. It’s the group’s 

expectations, not just an individual’s expectations. It’s the way 

everyone does business.” Menurutnya, kultur madrasah 

merupakan akumulasi nilai-nilai dan norma-norma sekelompok 

orang; pandangan kelompok ke depan, bukan individu; dan cara 

setiap orang dalam memandang dan memecahkan persoalan 

(Ahyar, 2020). 

Berdasarkan uraian di atas, kultur madrasah merupakan 

nilai keyakinan, sikap, dan perilaku yang memiliki pola teratur, 

serta ada unsur kebiasaan untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekaligus cara pandang suatu madrasah dalam 

memecahkan masalah yang terbentuk sepanjang perjalanan suatu 

madrasah. 

Peran kultur madrasah dapat dicermati dari pernyataan 

Peterson dan Deal (Zamroni, 2016) yang mengatakan bahwa:  

“At a deeper level, all organizations, especially schools, 

improve performance by fostering a shared system of 

norms folkways, values, and traditions. These infuse the 

enterprise with passion, purpose, and a sense of spirit. 

Without a strong, positive culture, schools flounder and 

die”. 

Djemari Mardapi (Sari, 2017) membagi unsur-unsur 

budaya sekolah/madrasah jika ditinjau dari usaha peningkatan 

kualitas pendidikan sebagai berikut: 

1. Budaya sekolah yang positif 

Budaya sekolah yang positif adalah kegiatan-kegiatan yang 

mendukung peningkatan kualitas Pendidikan, misalnya kerja sama 

dalam mencapai prestasi, penghargaan terhadap prestasi, dan 

komitmen terhadap belajar. 

2. Budaya sekolah yang negatif 

Budaya sekolah yang negatif adalah kultur yang kontra 

terhadap peningkatan mutu Pendidikan. Artinya resisten terhadap 

perubahan, misalnya peserta didik takut bertanya, dan peserta didik 

jarang melakukan kerja sama dalam memecahkan masalah. 

3. Budaya sekolah yang netral 
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Budaya sekolah netral yaitu budaya yang tidak berfokus 

pada satu sisi namun dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

perkembangan peningkatan mutu Pendidikan. Hal ini bisa berupa 

arisan keluarga sekolah, seragam guru, seragam peserta didik, dan 

lain-lain. 

Karakteristik budaya/kultur sekolah (Muhammad Afifullah 

Nizary & Tasman Hamami, 2020), diantaranya: 

1. Kolegalitas, merupakan iklim kesejawatan yang menimbulkan 

rasa saling hormat menghormati dan menghargai sesama 

profesi kependidikan 

2. Eksperimen, sekolah merupakan tempat yang cocok untuk 

melakukan percobaan-percobaan ke arah menemukan pola 

kerja (seperti contohnya model pembelajaran) yang lebih baik 

dan diharapkan dapat menjadi milik sekolah; 

3. High Expectation, Keleluasaan budaya sekolah yang memberi 

harapan kepada setiap orang untuk memperoleh prestasi 

tertinggi yang pernah dicapainya; 

4. Trust and Confidence, Kepercayaan dan keyakinan yang kuat 

merupakan bagian terpenting dalam kehidupan suatu proses. 

Budaya sekolah yang kondusif akan memnerikan peluang bagi 

setiap orang supaya percaya diri dan memiliki keyakinan 

terhadap insentif yang akan diterima atas dasar gagasan-

gagasan baru yang diberikannya untuk organsasi; 

5. Tangible support, budaya sekolah mendukung lahirnya 

perbaikan pembelajaran serta mendorong terciptanya 

pengembangan profesi dan keahlian; 

6. Reaching Out to The Knowladge base. Sekolah merupakan 

tempat pengembangan ilmu secara luas, objektif, dan 

proporsional, pengkajian, pengembangan gagasan baru, 

penelitian, pengembangan konsep baru semuanya memerlukan 

pemahaman landasan keilmuannya terlebih dahulu; 

7. Appreaciation and Recognition, budaya sekolah memelihara 

penghargaan dan pengakuan atas prestasi guru sehingga 

menjunjung tinggi harga diri guru; 

8. Caring, Celebration, and Humor, memberi perhatian, saling 

menghormati, memuji, dan memberikan penghargaan atas 

kebaikan seorang guru di sekolah termasuk perbuatan terpuji. 
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Humor dan saling menggembirakan adalah budaya pergaulan 

yang sehat; 

9. Involvement in decision making, kultur sekolah yang 

melibatkan staf turut serta dalam pembuatan keputusan 

menjadikan masalah menjadi transparan dan semua staf 

sekolah dapat mengetahui permasalahn yang dihadapi dan 

bersama-sama memecahkan dan mencari solusinya; 

10. Protection of What’s Important, melindungi dan menjaga 

kerahasiaan pekerjaan merupakan budaya di sekolah. Budaya 

sekolah yang baik akan mengetahui mana yang harus 

dibicarakan dan apa yang harus dirahasiakan; 

11. Tradisi, memelihara tradisi yang sudah berjalan lama dan 

dianggap baik adalah budaya dalam lingkungan sekolah dan 

biasanya sukar untuk dihilangkan, seperti tradisi wisuda, 

upacara bendera, bersalaman dengan guru ketika memasuki 

gerbang sekolah, penghargaan atas jasa atau prestasi, dan 

sebagainya; 

12. Honest, Open Communication, kejujuran dan keterbukaan di 

lingkungan sekolah dan seharusnya terpelihara, karena sekolah 

merupakan lembaga Pendidikan yang membentuk manusia 

yang jujur, cerdas, dan terbuka baik oleh pemikiran baru 

ataupun oleh perbedaan pendapat. 

Kultur sekolah yang positif memiliki banyak dampak baik 

terhadap peserta didik, guru, dan seluruh lingkungan belajar. 

Beberapa dampak positif kultur sekolah meliputi: 

1. Motivasi Belajar yang Tinggi: Kultur sekolah yang positif 

mendorong motivasi belajar peserta didik. Peserta didik 

cenderung lebih bersemangat dan antusias dalam menghadiri 

kelas, mengikuti pelajaran, dan mengejar prestasi akademik 

lebih baik. 

2. Hubungan Sosial yang Baik: Lingkungan sekolah yang positif 

mendorong hubungan sosial yang sehat antara peserta didik, 

guru, dan staf sekolah. Ini menciptakan iklim di mana peserta 

didik merasa diterima, dihormati, dan memiliki tempat untuk 

berinteraksi dengan teman sebaya dan guru. 

3. Peningkatan Kesejahteraan Mental: Kultur sekolah yang peduli 

terhadap kesejahteraan peserta didik dan guru dapat membantu 
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mengurangi stres, kecemasan, dan perasaan isolasi. Ini 

berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik bagi 

seluruh komunitas sekolah. 

4. Peningkatan Prestasi Akademik: Lingkungan sekolah yang 

mendukung dan memotivasi peserta didik cenderung 

berdampak positif pada prestasi akademik. Peserta didik 

merasa didukung dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan 

akademik dan non-akademik. 

5. Pengembangan Karakter yang Positif: Kultur sekolah yang 

mempromosikan nilai-nilai seperti integritas, kerjasama, 

empati, dan tanggung jawab dapat membantu dalam 

pembentukan karakter yang positif pada peserta didik. 

6. Kreativitas dan Inovasi: Lingkungan yang mendukung 

kreativitas dan inovasi mendorong peserta didik untuk berpikir 

di luar kotak, mengembangkan gagasan baru, dan mencari 

solusi yang inovatif untuk masalah yang ada. 

7. Pengembangan Kemampuan Sosial: Peserta didik dapat belajar 

bekerja dalam tim, berkomunikasi dengan efektif, dan 

mengelola konflik dengan cara yang sehat dalam lingkungan 

sekolah yang mendukung kolaborasi dan interaksi sosial. 

8. Keterlibatan Orang Tua yang Lebih Aktif: Kultur sekolah yang 

positif dapat mendorong keterlibatan orang tua dalam 

pendidikan anak-anak mereka. Orang tua lebih mungkin 

terlibat dalam kegiatan sekolah dan mendukung perkembangan 

akademik dan pribadi anak-anak mereka. 

9. Pemahaman Multikultural: Kultur sekolah yang positif 

mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman 

budaya, etnis, dan latar belakang peserta didik. Ini membantu 

peserta didik untuk tumbuh sebagai individu yang lebih 

inklusif dan toleran. 

10. Pemupukan Semangat Kewirausahaan: Lingkungan yang 

mendukung kreativitas dan inovasi juga bisa mendorong 

semangat kewirausahaan pada peserta didik, mendorong 

mereka untuk mengembangkan ide-ide baru dan mengambil 

inisiatif. 

Semua dampak positif ini bekerja bersama-sama untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan 
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holistik peserta didik dan mempersiapkan mereka untuk sukses di 

dunia nyata. 

Menurut Nanang Qosim & Nur Fatimah (2020), macam-

macam Kultur/budaya Sekolah (Types of School Culture), terdiri 

dari: 

1. Kultur Positif (Positive Culture); Kultur positif merupakan 

budaya-budaya yang mengembangkan sekolah bermutu dan 

meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat. Kegiatan dapat 

dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan mulai 

dari   pertama hingga generasi selannjutnya. Perubahan dan 

perbaikan   bisa dilakukan jika sekolah memiliki kultur positif 

dan kuat sehingga menjadi tameng kekuatan. Kultur Positif 

bisa memberi kesepatan sekolah beserta warganya berperan 

secara maksimal (maximal), bekerja sangat efisien (efficiently), 

efektif (effectively), energik (energetically), fundamentalis 

(fundamentally), kedinamisan (dynamically), semangat tinggi 

(high spirit), selalu mengembangkan potensi (develop 

potential), dan bersaing (compete). 

2. Kultur Negatif (Negative Culture), Kultur negatif merupakan 

budaya memiliki sifat intoleran, anarkis, berbisa, membias dan 

mendominasi.  Sekolah-sekolah yang selalu bangga dengan 

yang dicapai maka salah satu dari kultur negatif, mereka tidak 

mau melakukan perubahan. Akhirnya kualitas sekolah 

merosot. Budaya sekolah harus dinamis dan fleksibel.  Tingkah 

laku dan cara pikir (mindset) bisa    merubah    kepercayaan    

dan    system asumsinya, walaupun mengalami kesulitan. 

Semangat tersebut bisa mendatangkan permasalahan yang 

signifikan.  Apabila sekolah bisa menangani dengan baik dan 

bijaksana.  maka yang terjadi transformasi positif.  Budaya 

sekolah milik bersama dan menjadi sejarah bagi sekolah. 

Pengembangan kultur di sebuah madrasah (sekolah agama 

Islam) dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan 

penghambat. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam 

membentuk norma, nilai-nilai, dan praktek yang mendefinisikan 

identitas dan lingkungan belajar madrasah. Berikut adalah 

beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan 

kultur madrasah (Muhammad Iqbal Arrosyad, dkk, 2020), yaitu: 

1. Faktor Pendukung, yaitu: 
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a. Kepemimpinan yang Visioner: Kepemimpinan yang memiliki 

visi jangka panjang dan komitmen terhadap pendidikan Islam 

yang berkualitas akan membantu membangun kultur madrasah 

yang kuat. Kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan 

memotivasi staf dan peserta didik dalam mencapai tujuan 

bersama akan sangat mendukung. 

b. Partisipasi Staf dan Peserta didik: Partisipasi aktif dari guru, 

karyawan, dan peserta didik dalam pengembangan norma dan 

nilai-nilai madrasah akan menciptakan rasa memiliki dan 

tanggung jawab bersama terhadap kultur yang dihasilkan. 

c. Konsistensi Nilai-Nilai Agama: Madrasah memiliki dasar 

agama yang kuat, sehingga mempromosikan nilai-nilai Islam 

yang mendasar seperti integritas, empati, tanggung jawab, dan 

akhlak yang baik dapat mempengaruhi kultur positif. 

d. Kurikulum dan Metode Pendidikan: Pengembangan kurikulum 

yang seimbang antara materi agama dan umum serta 

penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dan inklusif 

dapat mendukung pembentukan kultur belajar yang berfokus 

pada pemahaman dan karakter. 

e. Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas: Dukungan orang tua 

dalam memahami dan mendukung pendidikan di madrasah 

serta keterlibatan positif komunitas lokal akan memberikan 

dukungan yang kuat dalam membangun kultur yang inklusif. 

f. Pelatihan dan Pengembangan Staf: Memberikan pelatihan dan 

pengembangan terhadap guru dan karyawan madrasah dalam 

aspek keagamaan, pendidikan, dan manajemen dapat 

meningkatkan kualitas pengajaran dan kontribusi mereka 

terhadap kultur madrasah. 

 

2. Faktor Penghambat, yaitu: 

a. Ketidakjelasan Visi dan Tujuan: Tanpa visi yang jelas, 

madrasah mungkin mengalami kesulitan dalam 

mengembangkan kultur yang kohesif dan sesuai dengan tujuan 

pendidikan mereka. 

b. Ketidakseimbangan Materi dan Pendidikan Umum: Terlalu 

fokus pada pendidikan agama saja atau sebaliknya dapat 

menghasilkan kultur yang tidak seimbang dan tidak 

mendukung perkembangan holistik peserta didik. 
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c. Kurangnya Sumber Daya: Keterbatasan dana, fasilitas, dan 

materi pembelajaran dapat menghambat implementasi praktek 

terbaik dan menciptakan kultur yang inklusif. 

d. Ketidaksesuaian dengan Konteks Sosial: Madrasah yang tidak 

sensitif terhadap perkembangan sosial dan budaya di 

sekitarnya dapat mengalami kesulitan dalam membangun 

kultur yang relevan dan relevan. 

e. Konflik Internal dan Ketidakharmonisan: Konflik antara staf 

atau kelompok dalam madrasah dapat merusak kultur dan 

menciptakan suasana belajar yang tidak kondusif. 

f. Kurangnya Dukungan dari Pihak Eksternal: Jika madrasah 

tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, pemerintah, 

atau lembaga pendidikan lainnya, ini dapat menghambat 

perkembangan kultur yang diinginkan. 

g. Ketidakstabilan Administratif: Perubahan dalam administrasi 

atau kebijakan madrasah secara tiba-tiba dapat mengganggu 

pengembangan kultur yang berkelanjutan. 

Penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini dan 

bekerja menuju solusi yang tepat guna membangun kultur 

madrasah yang kuat, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam 

serta kebutuhan pendidikan kontemporer. 

Kultur madrasah yang senantiasa diterapkan salah satunya 

adalah sikap disiplin. Sikap disiplin ini penting karena disiplin 

bukan sekedar alat yang sederhana sebagai kontrol yang bersifat 

sementara. Namun, sikap disiplin lebih merupakan sisi-sisi 

moralitas yang dikembangkan di dalam masyarakat (Lickona, 

2013:166). Kultur Madrasah dapat dipahami melalui unsur-

unsurnya, yang terdiri dari beberapa hal: Visi, misi, dan tujuan: 

nilai, kepercayaan, norma dan asumsi; ritual dan seremoni; sejarah 

dan cerita; hubungan Manusia; Arsitektur, simbol dan artefak 

(Yusuf Siradz, 2019). 

B. Kedisiplinan Peserta Didik 

 Kedisiplinan berasal dari kata dasar disiplin. Disiplin 

secara istilah berasal dari bahasa inggris ”discipline” yang 

bermakna ”training to actaccordance with rules” (Day & Lee, 

2011). Discipline juga berarti tertib, taat atau mengendalikan 

tingkah laku, punya kemampuan penguasaan diri dan 
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mengendalikan diri. Disiplin adalah bentuk ketaatan serta 

pengendalian diri secara sadar, rasional, dan tidak memaksakan 

perasaan sehingga tidak emosional. Sumber lain menyatakan 

bahwa disiplin adalah suatu perbuatan yang taat, tertib akan aturan 

serta norma dan kaidah yang berlaku baik di masyarakat atau di 

tempat kerja. Ada beberapa pengertian disiplin, antara lain sebagai 

berikut: (a) kreasi dan persiapan kondisi pokok untuk bekerja, (b) 

kontrol diri sendiri, (c) persiapan sebagai warga negara yang 

dewasa, (d) penurutan yang sadar, (e) melatih dan belajar tingkah 

laku yang dapat diterima, (f) sejumlah pengontrolan guru terhadap 

murid, (g) penurutan yang dipaksakan, (h) pengontrolan dan 

pengarahan energi yang menghasilkan tingkah laku yang produktif 

(Subari, 2010). Seomarmo menyatakan bahwa perwujudan tata 

aturan berperilaku disiplin merupakan bagian yang amat penting 

dan menjadi syarat untuk kemajuan dan keunggulan, tak terkecuali 

dalam bidang Pendidikan (Sri Rahayu, dkk., 2014). Senada dengan 

hal tersebut, disiplin mampu melatih seseorang untuk dapat 

bertindak sesuai aturan. Kedisiplinan di lingkungan madrasah yang 

dimaksud adalah mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat 

dan ditetapkan oleh madrasah (Muhammad Mushfi El Iq Bali & 

Abwabun Naim, 2020). 

Disiplin hakikatnya adalah pernyataan sikap mental 

individu maupun masyarakat yang mencerminkan rasa ketaatan, 

kepatuhan, yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas 

dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan (Rosma Elly, 

2016). Disiplin yang muncul karena kesadaran diri, peserta didik 

akan berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya, peserta didik yang 

kerap kali melanggar ketentuan madrasah pada umumnya 

terhambat optimalisasi potensi dan prestasinya (Sasmita, 2013). 

Selain itu, disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan atau 

tunduk pada pengawasan atau pengendalian. Disiplin belajar 

merupakan suatu kondisi yang sangat penting dan menentukan 

keberhasilan seorang peserta didik dalam proses belajarnya. 

Disiplin bertujuan mengembangkan watak agar dapat 

mengendalikan diri, agar berperilaku tertib dan efisien. Menurut 

Darmono, dkk (Sobri dan Moerdiyato, 2014) menjelaskan bahwa 

disiplin mengandung arti pengendalian dan pengarahan diri (self 

control and self direction). Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang 
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tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku 

yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, 

keteraturan dan atau ketertiban (Solihin, 2017). Kedisiplinan yaitu 

kesediaan dan kesadaran suatu individu untuk menaati semua 

peraturan yang berlaku baik lisan maupun tulisan (Hasibuan, 

2014). 

Salah satu bentuk kedisiplinan perserta didik adalah 

disiplin belajar. Disiplin belajar di madrasah merupakan 

keseluruhan sikap dan perbuatan peserta didik yang timbul dari 

kesadaran dirinya untuk belajar, dengan mentaati dan 

melaksanakan tanggung jawab sebagai peserta didik dalam 

berbagai kegiatan belajarnya di madrasah, sesuai dengan peraturan 

yang ada yang didukung adanya kemampuan guru, fasilitas, sarana 

dan prasarana madrasah, seperti buku penunjang pelajaran, 

madrasah yang nyaman, dan terdapatnya pustaka madrasah 

sebagai media belajar peserta didik. Disiplin akan membuat 

seseorang tahu dan dapat membedakan hal-hal apa yang 

seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh 

dilakukan, yang tak sepatutnya dilakukan (karena merupakan hal-

hal yang dilarang). Bagi seorang yang berdisiplin, karena sudah 

menyatu dalam dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan 

bukan lagi dirasakan sebagai beban, namun sebaliknya akan 

membenani dirinya apabila ia tidak berbuat disiplin. Nilai-nilai 

kepatuhan telah menjadi bagian dari perilaku dalam kehidupannya. 

Disiplin yang mantap pada hakikatnya akan tumbuh dan terpancar 

dari hasil kesadaran manusia. Sebaliknya, disiplin yang tidak 

bersumber dari kesadaran hati Nurani akan menghasilkan disiplin 

yang lemah dan tiaka bertahan lama, atau disiplin yang statis, tidak 

hidup (Ahmad Pujo Sugiarto, 2019). 

Disiplin dilatarbelakangi oleh rasa yakin terhadap nilai-

nilai, kesadaran akan kedudukan diri dan tujuan yang hendak 

dicapai. Adanya keyakinan dan kesadaran itulah yang membuat 

seseorang sanggup untuk menghayati aturan-aturan yang berlaku. 

Kondisi semacam ini kemudian melahirkan perilaku taat yang 

rasional yaitu sadar tanpa emosional dan taat tanpa pamrih. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa disiplin merupakan 

kualitas psikologi yang timbul dari serangkaian kesadaran. 

Newstron dan Davis mengatakan bahwa terdapat dua tipe disiplin 
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yaitu: (1) disiplin pereventif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk 

mendorong seseorang dalam menaati standar peraturan sehingga 

tidak terjadi pelanggaran. Disiplin pereventif bertujuan untuk 

mendorong seseorang agar memiliki disiplin. (2) Disiplin korektif 

yaitu tidakan yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi terhadap 

suatu aturan (Hamzah B. Uno, 2016.) 

Disiplin dapat dibedakan menurut tingkatannya, yaitu: 

1. Disiplin pribadi sebagai perwujudan disiplin yang lahir dari 

kepatuhan atas aturan-aturan yang mengatur perilaku individu; 

2. Disiplin kelompok sebagai perwujudan disiplin yang lahir dari 

sikap taat dan patuh terhadap aturan hukum dan norma yang 

berlaku pada kelompok atau bidang-bidang kehidupan 

manusia; 

3. Disiplin nasional yakni disiplin yang lahir dari sikap patuh 

peraturan/undang-undang yang ditunjukkan pada seluruh 

lapisan masyarakat secara nasional (Hamzah B. Uno, 2016). 

Disiplin merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap 

peserta didik untuk melakukan sesuatu secara teratur dan tertib 

serta penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku 

(Efendi, 2020). Disiplin peserta didik di madrasah merupakan 

suatu keadaan atau kondisi yang menggambarkan bahwa peserta 

didik di madrasah tersebut menaati semua peraturan yang berlaku 

di madrasah, baik dari segi ketaatan terhadap jadwal waktu belajar, 

pakaian seragam, tanggung jawab, berperilaku jujur, sopan santun 

terhadap guru dan menaati norma yang berlaku di madrasah. 

Terlaksananya disiplin tersebut akan menunjang tercapainya 

tujuan Pendidikan yang diharapkan, baik tujuan kurikulum 

maupun ekstrakurikuler. Akan tetapi, apabila kondisi disiplin 

tersebut tidak sesuai sebagaimana mestinya maka kegagalan yang 

akan diperoleh (Muhammad Mushfi El Iq Bali & Abwabun Naim, 

2020). 

Kedisiplinan sebagai alat pendidikan diterapkan dalam 

rangka proses pembentukan, pembinaan, dan pengembangan sikap 

dan tingkah laku yang baik. Sikap dan tingkah laku yang baik 

tersebut dapat berupa rajin, berbudi pekerti luhur, patuh, hormat, 

tenggang rasa, dan berdisiplin. Fungsi disiplin di 

sekolah/madrasah antara lain menata kehidupan bersama, 

membangun kepribadian, melatih kepribadian, pemaksaan, 
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hukuman, dan menciptakan lingkungan kondusif (Tulus Tu’u, 

2004). Menurut Durkheim, terdapat lima ciri kedisiplinan yang 

terdapat di sekolah/madrasah yaitu tidak membolos, tepat waktu 

saat masuk dan pulang sekolah/madrasah, berperilaku sesuai 

dengan peraturan yang telah ditentukan, tidak membuat kegaduhan 

atau keributan di kelas, dan mengerjakan tugas sekolah/madrasah 

dengan tepat waktu. 

Disiplin sekolah/madrasah bertujuan untuk membantu 

peserta didik menemukan dirinya, mengatasi, dan mencegah 

timbulnya problem-problem disiplin, serta berusaha menciptakan 

situasi yang menyenangkan dalam pembelajaran sehingga mereka 

menaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin 

sekolah/madrasah dapat merupakan bantuan kepada peserta didik 

agar mereka mampu berdiri sendiri (help for self help) dalam 

memecahkan berbagai permasalahan sehingga dapat menggapai 

hasil belajar yang optimal dengan proses yang menyenangkan (E. 

Mulyasa, 2013). 

Kajian sosiologi pendidikan meyakini bahwa proses 

sosialisasi dan internalisasi yang dialami oleh individu erat 

kaitannya dengan pertumbuhan kepribadian yang dialami.  

Sosialisasi dalam hal ini juga berkontribusi dalam menunjukkan 

proses perkembangan kepribadian seseorang. Sosialisasi berperan 

penting pada seseorang dengan segala potensi diri yang 

dimilikinya dan berkembang melalui proses sosialisasi.  

Sistem sosial merupakan konsep yang paling umum 

dipakai oleh kalangan ahli sosiologi dalam mempelajari dan 

menjelaskan hubungan manusia dalam kelompok yang merupakan 

kesatuan utuh dan terdiri dari individu-individu sebagai bagian 

yang saling bergantungan. Interaksi sosial dibedakan menjadi tiga 

jenis interaksi sosial, yang pertama adalah interaksi antara individu 

dengan individu, yang kedua kelompok dengan kelompok, dan 

yang ketiga antara individu dengan kelompok (Bali & Masulah, 

2019). Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara 

simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini 

adalah individu. Banyak ahli di belakang perspektif ini 

mengatakan bahwa individu merupakan objek yang bisa secara 

langsung ditelaah dan dianalisis melalui interkasinya dengan 

individu yang lain (Vico Risky Tamunu, dkk., 2018). 
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Madrasah sebagai sistem sosial berarti madrasah dapat 

dilihat sebagai institusi yang interaktif dan dinamis, karena 

didalamnya berada sekelompok individu yang memiliki 

kepentingan yang sama (kepentingan penyelenggaraan 

pendidikan), tetapi setiap kemampuan individu pada institusi itu 

berbeda-beda dengan potensi dan latar belakang kehidupan yang 

berbeda (Nurul Awwaliyah & Siti Rofi’ah, 2021). Madrasah 

sebagai salah satu bentuk sistem sosial, tempat civitas madrasah 

berinteraksi satu dengan yang lainnya, lingkungan madrasah 

dipastikan melibatkan berbagai nilai kehidupan. Nilai-nilai itu 

berupa nilai yang sudah dilembagakan seperti kedisiplinan dan 

kerapihan yang diatur dalam tata tertib madrasah atau nilai 

kecerdasan, kejujuran, tanggung jawab, dan kesehatan yang diatur 

melalui kurikulum (Rohmat Mulyana, 2009). 

Menurut Ahmad Manshur (2019), Tujuan diadakannya 

disiplin ada dua macam, yaitu: 

1. Tujuan jangka pendek adalah membuat anak-anak terlatih dan 

terkontrol, dengan mengajarkan mereka bentuk-bentuk tingkah 

laku yang pantas dan yang tidak pantas atau yang masih asing 

bagi mereka; 

2. Tujuan jangka panjang, perkembangan pengendalian diri 

sendiri dan pengarahan diri sendiri (self control and self 

direction) yaitu dalam hal mana anak dapat mengarahkan diri 

sendiri, tanpa pengaruh dan pengendalian dari luar. 

 Tujuan dari keseluruhan dari disiplin adalah membentuk 

perilaku sedemikian rupa sehingga ia akan sesuai dengan peran-

peran yang ditetapkan oleh kelompok budaya, tempat individu itu 

didefinisikan. 

Pentingnya disiplin dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran untuk mengajarkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Rasa hormat terhadap otoritas/kewenangan; disiplin akan 

menyadarkan setiap peserta didik tentang kedudukannya, di 

kelas maupun di luar kelas, misalnya kedudukannya sebagai 

peserta didik yang harus hormat terhadap guru dan kepala 

madrasah. 

2. Upaya untuk menanamkan kerja sama; disiplin dalam proses 

belajar mengajar dapat dijadikan sebagai upaya untuk 

menanamkan kerja sama, baik antara peserta didik, peserta 
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didik dengan guru, maupun peserta didik dengan 

lingkungannya. 

3. Kebutuhan untuk berorganisasi; disiplin dapat dijadikan 

sebagai upaya untuk menanamkan dalam diri setiap peserta 

didik mengenai kebutuhan berorganisasi. 

4. Rasa hormat terhadap orang lain; dengan ada dan dijunjung 

tingginya disiplin dalam proses belajar mengajar, setiap peserta 

didik akan tahu dan memahami tentang hak dan kewajibannya, 

serta akan menghormati dan menghargai hak dan kewajiban 

orang lain. 

5. Kebutuhan untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan; 

dalam kehidupan selalu dijumpai hal yang menyenangkan dan 

yang tidak menyenangkan. Melalui disiplin peserta didik 

dipersiapkan untuk mampu menghadapi hal-hal yang kurang 

atau tidak menyenangkan dalam kehidupan pada umumnya dan 

dalam proses belajar mengajar pada khususnya.  

6. Memperkenalkan contoh perilaku tidak disiplin; dengan 

memberikan contoh perilaku yang tidak disiplin diharapkan 

peserta didik dapat menghindarinya atau dapat membedakan 

mana perilaku disiplin dan yang tidak disiplin. 

 Sikap disiplin memiliki peran yang sangat penting dalam 

kehidupan dan perkembangan peserta didik. Berikut adalah 

beberapa alasan mengapa sikap disiplin penting bagi peserta didik: 

1. Pembentukan Kebiasaan Baik: Disiplin membantu peserta 

didik dalam membentuk kebiasaan baik. Dengan adanya 

disiplin, mereka cenderung melakukan tugas-tugas penting 

secara teratur dan konsisten. Ini termasuk belajar secara rutin, 

menjaga kesehatan, dan mengembangkan keterampilan; 

2. Peningkatan Produktivitas: Sikap disiplin membantu 

meningkatkan produktivitas. Peserta didik yang disiplin 

memiliki kemampuan untuk mengelola waktu mereka dengan 

baik, memprioritaskan tugas-tugas penting, dan menghindari 

pemborosan waktu; 

3. Pengembangan Tanggung Jawab: Disiplin membantu peserta 

didik mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap tugas-

tugas mereka. Mereka belajar untuk memenuhi kewajiban 

mereka dengan tepat waktu dan berkualitas, yang merupakan 
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keterampilan yang penting dalam kehidupan sehari-hari 

maupun di masa depan; 

4. Pembentukan Karakter: Sikap disiplin merupakan bagian 

integral dalam pembentukan karakter yang kuat. Peserta didik 

yang memiliki disiplin cenderung memiliki integritas, 

ketekunan, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan dengan 

bijaksana; 

5. Peningkatan Prestasi Akademik: Disiplin berkontribusi pada 

prestasi akademik yang lebih baik. Peserta didik yang disiplin 

cenderung belajar secara teratur, mengerjakan tugas dengan 

serius, dan mengambil bagian dalam proses pembelajaran 

dengan focus; 

6. Pengendalian Diri: Sikap disiplin membantu peserta didik 

dalam mengendalikan diri mereka. Ini melibatkan kemampuan 

untuk mengatur emosi, menghindari godaan yang merugikan, 

dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional; 

7. Pengembangan Keterampilan Hidup: Disiplin membantu 

peserta didik dalam mengembangkan keterampilan hidup yang 

esensial, seperti komunikasi efektif, kerja sama, dan 

keterampilan interpersonal. Keterampilan ini bermanfaat 

dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka; 

8. Persiapan untuk Masa Depan: Peserta didik yang memiliki 

sikap disiplin yang kuat akan lebih siap menghadapi tantangan 

di masa depan. Mereka akan memiliki pondasi yang kokoh 

untuk menghadapi lingkungan yang kompetitif dan cepat 

berubah; 

9. Keseimbangan dan Kesejahteraan: Disiplin membantu 

menciptakan keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, 

termasuk pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan waktu luang. 

Ini berdampak positif pada kesejahteraan secara keseluruhan.; 

10. Penghargaan Diri: Sikap disiplin membantu peserta didik 

merasa lebih percaya diri dan puas dengan diri mereka sendiri. 

Keberhasilan yang dihasilkan dari upaya disiplin memberikan 

rasa pencapaian yang membangun harga diri. 

Dengan memahami pentingnya sikap disiplin, peserta didik 

dapat membentuk fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan 

mereka dalam berbagai aspek kehidupan. 

Faktor-faktor yang memengaruhi kedisiplinan antara lain: 
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1. Tipe kepemimpinan guru atau madrasah yang otoriter yang 

senantiasa mendiktekan kehendaknya tanpa memperhatikan 

kedaulatan peserta didik. 

2. Guru yang membiarkan peserta didik berbuat salah, lebih 

mementingkan pelajaran daripada peserta didiknya. 

3. Lingkungan madrasah seperti: hari-hari pertama dan hari-hari 

akhir madrasah (akan libur atau sesudah libur), pergantian 

pelajaran, pergantian guru, jadwal aktivitas madrasah yang 

kurang cermat, dan suasana yang gaduh (Ika Ernawati, 2016) 

Selain itu, beberapa faktor yang dapat membentuk 

kedisiplinan yaitu: 

1. Kesadaran diri yaitu pemahaman diri tentang kedisiplinan 

sangat penting untuk keberhasilan 

2. Ketaatan sebagai langkah penerapan atas aturan yang mengatur 

perilaku. 

3. Alat pendidikan untuk mempengaruhi perilaku yang sesuai 

dengan nilai-nilai yang diajarkan. 

4. Hukuman untuk menyadarkan, meluruskan dan mengoreksi 

yang salah menjadi benar. 

5. Teladan yang berupa tindakan, dimana pengaruhnya lebih 

besar (Ilal Albab, 2021). 

 Adapun menurut Ihsan Mz (2018), faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya disiplin sekolah adalah pertama, Faktor 

Internal. Faktor ini merupakan elemen yang berasal dari dalam 

sekolah itu sendiri, baik dari kepala sekolah, guru, karyawan, dan 

peserta didik. Kedisiplinan yang dipengaruhi faktor internal ini 

meliputi: (1) Minat, adalah kesediaan jiwa yang sifatnya aktif 

untuk menerima sesuatu dari luar. Seorang guru atau peserta didik 

yang memiliki perhatian yang cukup dan kesadaran yang baik 

terhadap aturan-aturan yang ditetapkan sekolah akan berpengaruh 

terhadap kesadaran mereka dalam melakukan perilaku disiplin di 

sekolah. (2) Emosi, adalah suatu keadaan yang mempengaruhi dan 

menyertai penyesuaian di dalam diri secara umum, keadaan yang 

merupakan penggerak mental dan fisik bagi individu dan dapat 

dilihat melalui tingkah laku luar. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat 

beberapa faktor yang memengaruhi kedisiplinan peserta didik, 

baik faktor dari luar maupun dari dalam diri peserta didik. 
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Menurut Moch. Yasyakur (2016), Disiplin harus 

ditanamkan dan ditumbuhkan sejak dini sehingga nantinya akan 

tumbuh dari hati sanubari dengan sendirinya. Disiplin dapat 

dilakukan dengan cara: 

1. Pembiasaan; Jika seseorang diberikan pembiasaan untuk 

melakukan sesuatu dengan disiplin, tertib, dan teratur, maka 

akan tertanam dalam dirinya sikap disiplin, tertib, dan teratur 

dalam segala aktifitasnya. 

2. Contoh dan tauladan; Dalam menanamkan disiplin, pendidik 

atau oragtua harus selalu memberikan contoh dan tauladan 

kepada anak atau murid. Jika pembiasaan yang diberikan 

kepada anak tidak diiringi dengan contoh dan tauladan serupa 

dari pendidik atau orangtua maka akan timbul berontak dari 

diri anak dan disiplin pun akan sulit tertanam dalam diri anak 

atau murid; 

3. Penyadaran; Di samping dengan adanya pembiasaan yang 

disertai contoh dan tauladan, maka kepada anak yang mulai 

kritis, sedikit demi sedikit harus diberikan penjelasan-

penjelasan tentang pentingnya peraturan-peraturan diadakan. 

Sehingga lambat laun anak itu akan sadar terhadap peraturan-

peraturan tersebut. Jika sudah timbul kesadaran dalam diri si 

anak, berarti telah mulai tumbuh disiplin dari dirinya sendiri; 

4. Pengawasan; Pengawasan diberikan bertujuan untuk menjaga 

atau mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan 

khususnya yang bertentangan dengan peraturan yang telah 

diadakan. Sehingga dengan pengawasan, tingkat kedisplinan 

anak akan terkontrol. 

 Sikap disiplin memiliki peran yang sangat penting dalam 

kehidupan dan perkembangan peserta didik. Berikut adalah 

beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan 

kedisiplinan peserta didik: 

1. Penetapan Aturan dan Harapan: 

 Tetapkan aturan yang jelas dan adil di lingkungan sekolah 

atau kelas. 

 Komunikasikan harapan secara terbuka kepada peserta 

didik mengenai perilaku yang diharapkan dari mereka. 

2. Model Perilaku Positif: 
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 Guru dan staf sekolah harus menjadi contoh perilaku yang 

diinginkan. 

 Menunjukkan disiplin, tanggung jawab, dan etika kerja 

yang baik akan memberikan contoh yang kuat bagi peserta 

didik. 

3. Komunikasi Efektif: 

 Buka saluran komunikasi dengan peserta didik untuk 

mendengarkan masukan mereka dan memberikan arahan 

dengan jelas. 

 Diskusikan konsekuensi dari perilaku yang tidak sesuai 

aturan. 

4. Reinforcement Positif: 

 Berikan pujian dan penghargaan kepada peserta didik yang 

menunjukkan kedisiplinan yang baik. 

 Ini dapat memotivasi peserta didik untuk terus 

mempraktikkan perilaku yang diinginkan. 

5. Konsekuensi yang Konsisten: 

 Pastikan bahwa konsekuensi dari pelanggaran aturan 

diterapkan secara konsisten. 

 Konsekuensi haruslah adil dan sesuai dengan pelanggaran 

yang terjadi. 

6. Pengaturan Lingkungan Pembelajaran: 

 Ciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dengan 

menjaga tata letak kelas yang rapi dan minim gangguan. 

 Pengaturan fisik yang baik dapat membantu peserta didik 

tetap fokus. 

7. Perencanaan Waktu: 

 Ajarkan peserta didik tentang pentingnya mengatur waktu 

dengan baik untuk menyelesaikan tugas-tugas dan 

kewajiban. 

 Berikan pedoman tentang cara mengelola waktu secara 

efektif. 

8. Kolaborasi dengan Orang Tua: 

 Melibatkan orang tua dalam mendukung kedisiplinan di 

rumah dan di sekolah. 

 Komunikasikan masalah dan kemajuan terkait kedisiplinan 

secara teratur. 

9. Program Pendidikan Karakter: 
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 Sertakan program pendidikan karakter dalam kurikulum 

untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip yang baik. 

10. Bantuan Individual: 

 Kenali peserta didik yang mungkin mengalami kesulitan 

kedisiplinan dan berikan dukungan tambahan. 

 Bisa berupa bimbingan, konseling, atau dukungan khusus 

lainnya. 

 Penting untuk diingat bahwa meningkatkan kedisiplinan 

peserta didik memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan. 

Konsistensi, kerjasama, dan pendekatan yang positif dapat 

membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

mendukung perkembangan kedisiplinan yang baik. 

C. Kerangka Pikir 

 Pendidikan karakter merupakan usaha untuk 

mengembangkan karakter sehingga mampu mencapai nilai-nilai 

karakter yang diinginkan oleh bangsa. Pendidikan karakter melalui 

komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan Tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai karakter yang ditanamkan kepada warga 

madrasah. Implementasi Pendidikan karakter dengan tepat dapat 

membangun masyarakat yang unggul termasuk peserta didik. 

 Salah satu yang mempengaruhi pembentukan karakter dari 

peserta didik adalah lingkungan. Lingkungan madrasah adalah 

salah satu tempat yang memfokuskan pada pembentukan karakter 

peserta didik. Menciptakan iklim dan budaya madrasah, serta 

lingkungan yang kondusif dinilai penting bagi madrasah dalam 

membentuk karakter peserta didik.  Budaya baik di madrasah 

haruslah memiliki nilai yang positif agar mendorong peserta 

didiknya memiliki karakter yang baik pula. Beberapa kegiatan   

rutin yang dilaksanakan dalam upaya pembentukan karakter salah 

satunya adalah dengan kegiatan upacara bendera, baik upacara 

peringatan pada hari besar nasional maupun upacara rutin setiap 

hari Senin. Pembentukan karakter disiplin peserta didik terbentuk 

melalui beberapa identifikasi kultur madrasah yakni tata tertib, 

ritus atau upacara-upacara, dan nilai-nilai atau keyakinan yang 

dianut warga madrasah. Untuk mendukung tercapainya 

keberhasilan nilai karakter disiplin di madrasah ini, dibuat 
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kebijakan-kebijakan madrasah, yaitu kehadiran dan keterlambatan, 

kesiapan dan keteraturan dalam membawa peralatan belajar, 

kepatuhan terhadap aturan tata tertib di madrasah, hormat pada 

guru dan teman sekelas, kecakapan dalam berkomunikasi, 

kepatuhan pada seragam sekolah/ madrasah, dan kepatuhan 

terhadap tugas/ulangan. 

 Upaya pembentukan karakter disiplin peserta didik di 

madrasah mencakup segala aspek yang mempengaruhi peserta 

didik untuk membantu mereka agar memahami dan menyesuaikan 

diri dengan tuntutan lingkungan. Di samping itu, disiplin juga 

penting sebagai solusi dalam menyelesaikan tuntutan yang 

mungkin ingin ditunjukkan peserta didik terhadap lingkungannya. 

Disiplin merupakan cara yang tepat untuk membantu peserta didik 

belajar hidup dengan pembiasaan yang baik, dan bermanfaat bagi 

dirinya maupun lingkungannya. 

D. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh kultur 

budaya terhadap kedisiplinan peserta didik di MTsN 1 Kota 

Makassar. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian ex post facto dengan 

metode kuantitatif. Kerlinger dan Sudaryano mendefiniskan ex 

post facto sebagai pencarian empirik yang sistematik pada 

peristiwa yang telah terjadi atau menurut sifatnya yang tidak dapat 

dimanipulasi sehingga ilmuwan atau peneliti tidak dapat 

mengontrol langsung variabel bebas (F. N. Kerlinger, 2017). 

Metode penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang 

menghasilkan data berupa angka-angka dan teknik analisis 

menggunakan statistic (Sugiyono, 2013). Penelitian ex post facto 

dengan metode kuantitaif dapat dipahami bahwa peneliti tidak 

memanipulasi atau melakukan perlakuan (treatment) terhadap 

variabel yang diteliti untuk memeroleh data berupa angka-angka 

yang diperoleh secara empirik dan sistematis pada peristiwa yang 
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telah terjadi sebelumnya kemudian data tersebut dianalisis dengan 

teknik analisis data. 

B. Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di MTsN 1 Kota Makassar. 

Pemilihan MTsN 1 Kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena 

lokasi penelitian mudah dijangkau peneliti sehingga memudahkan 

proses penelitian. Pertimbangan lain yakni sekolah tersebut 

merupakan sekolah berbasis agama yang banyak diminati 

masyarakat. Selain itu, MTsN 1 Kota Makassar merupakan 

madrasah favorit bagi peserta didik, dibuktikan dengan banyaknya 

peserta didik yang mendaftar pada saat penerimaan peserta didik 

baru. 

C. Variabel dan Desain Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kultur 

madrasah. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kedisiplinan 

peserta didik. 

 Desain penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.1. Desain Penelitian 

Keterangan: 

X: Kultur Madrasah 

Y: Kedisiplinan Peserta Didik 

D. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

di MTsN 1 Kota Makassar tahun pelajaran 2022/2023. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

simple random sampling. Adapun jumlah sampel dalam penelitian 

ini adalah 62 orang peserta didik. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

X Y 
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mendapatkan data (Sugiyono, 2013). Pengumpulan data 

merupakan salah satu hal yang akan menentukan kualitas dari hasil 

penelitian. Syofian Siregar menyatakan bahwa terdapat dua hal 

utama yang mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian, yaitu 

kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data 

(Sugiyono, 2013). Metode atau teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah field research (penelitian lapangan), yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan 

dengan permasalahan.  

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan angket. 

Metode dokumentasi merujuk pada cara-cara yang digunakan 

untuk mengumpulkan informasi melalui dokumen, catatan tertulis, 

gambar, dan rekaman lainnya. Angket sebagai metode 

pengumpulan data diartikan sebagai kumpulan 

pertanyaan/pernyataan yang diajukan secara tertulis kepada 

sesorang (responden) dengan cara menjawab juga dilakukan secara 

tertulis (Suharsimi Arikunto, 2010). Angket merupakan cara 

pengumpulan data dengan menggunakan daftar isian atau daftar 

pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun sedemikian rupa 

sehingga calon responden hanya tinggal mengisi atau 

menandainya dengan mudah dan cepat (Sudjana, 2013).  

Pandangan lain menyatakan bahwa angket merupakan cara 

pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung 

bertanya-jawab) dengan responden (Nana Syaodih Sukmadinata, 

2011). Angket dalam penelitian ini disusun menggunakan skala 

Likert dengan empat alternatif jawaban. Widyoko menyatakan 

bahwa skala empat lebih baik karena dengan skala empat 

responden tidak memiliki peluang untuk bersikap netral sehingga 

responden dipaksa untuk menentukan sikap terhadap pernyataan 

atau pertanyaan dalam instrumen (Eko Putro Widyoko, 2016). 

Pemberian skor pada skala kategori Likert, jawaban diberi bobot 

atau disamakan dengan nilai kuantitatif 4, 3, 2, 1, untuk empat 

pilihan pernyataan atau pertanyaan positif dan 1, 2, 3, 4 untuk 

pernyataan atau pertanyaan negatif (Sugiyono, 2013). 
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F. Instrumen Penelitian 

 Konsepsi yang mendasari penyusunan instrumen penelitian 

bertolak dari indikator-indikator variabel. Selanjutnya dari 

indikator-indikator tersebut dijabarkan menjadi kisi-kisi, 

kemudian menghasilkan beberapa butir pertanyaan/pernyataan. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

tertutup dan dokumentasi.  

Angket tertutup digunakan untuk memeroleh data tentang 

kultur madrasah dan kedisiplinan peserta didik di MTsN 1 Kota 

Makassar. Dokumentasi digunakan untuk memeroleh data 

pendukung profil madrasah.  

 Adapun kisi-kisi instrumen angket kultur madrasah 

disajikan pada tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Kultur Madrasah 

No. Dimensi Nomor Butir Jumlah 

1. Kepemimpinan 19, 20, 21, 22 4 

2. Budaya Madrasah 
9, 10, 11, 12, 

13, 14 
6 

3. Nilai-Nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 

4. Lingkungan 
7, 8, 15, 16, 17, 

18 
6 

Jumlah 22 

Adapun kisi-kisi instrumen angket kedisiplinan peserta 

didik disajikan pada tabel 3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Kisi-Kisi Angket Kedisiplinan Peserta Didik 

No. Indikator 
Nomor 

Butir 

Jumlah 

Butir 

1. Kehadiran dan 

keterlambatan 
1, 2, 11 3 

2. Kesiapan dan keteraturan 

dalam membawa peralatan 

belajar 

3, 21, 22 3 

3. Kepatuhan terhadap aturan 

tata tertib di 

sekolah/madrasah 

6, 10, 14 3 

4. Hormat pada guru dan 

teman sekelas 
4, 5, 15 3 
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5. Kecakapan dalam 

berkomunikasi 
7, 8, 9 3 

6. Kepatuhan pada seragam 

sekolah 
12, 13, 20 3 

7. Kepatuhan terhadap 

tugas/ulangan 

16, 17, 18, 

19 
4 

 Jumlah 22 

 Angket disusun menggunakan skala model Likert dalam 

bentuk pernyataan-pernyataan yang jumlah keseluruhannya 22 

butir. Responden yang menjawab selalu dinilai 4, sering dinilai 3, 

kadang-kadang dinilai 2, dan tidak pernah dinilai 1 untuk item 

positif. Responden yang menjawab selalu dinilai 1, sering dinilai 

2, kadang-kadang dinilai 3, dan tidak pernah dinilai 4 untuk item 

negatif (Eko Putro Widyoko, 2016). Adapun instrumen penelitian 

selengkapnya dapat dilihat pada bagian lampiran. 

G. Uji Coba Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas butir-butir pernyataan yang terdapat pada 

instrumen penelitian yang telah disusun divalidasi secara internal. 

Validasi secara internal digunakan pendapat dari ahli (judgment 

experts), yaitu dikonsultasikan dengan ahli tentang aspek-aspek 

yang akan diukur setelah instrumen dikonstruksi berdasarkan teori 

tertentu (Sugiyono, 2013). Validasi terhadap instrumen dalam 

penelitian ini ditempuh dengan mengembangkan instrumen 

penelitian melalui kisi-kisi yang disusun berdasarkan kajian 

teoretis. Butir-butir pernyataan pada instrumen yang telah disusun 

selanjutnya diajukan kepada ahli untuk dikoreksi sebelum 

digunakan sebagai alat pengumpul data yang valid. Hasil validasi 

instrumen penelitian yang dilakukan oleh ahli memberikan 

keputusan bahwa instrumen penelitian tersebut valid sehingga 

semua butir dapat diterima dan dapat digunakan. Meskipun 

terdapat beberapa butir pernyataan yang perlu dilakukan 

perubahan redaksional agar lebih mudah dipahami oleh responden. 

Butir-butir pernyataan yang dikoreksi kemudian diperbaiki dan 

selanjutnya dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan 

alat pengukur yang sama pula (Syofian Siregar, 2015). 

Metode yang digunakan untuk melakukan uji reliabilitas 

instrumen angket kultur madrasah dan kedisiplinan peserta didik 

dalam penelitian ini adalah metode alpha cronbach. Metode alpha 

cronbach merupakan metode yang digunakan untuk menghitung 

reliabilitas suatu tes yang tidak mempunyai pilihan jawaban 

“benar” atau “salah” maupun “ya” atau “tidak”, melainkan 

digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang mengukur 

sikap atau perilaku (Syofian Siregar, 2015). Adapun rumus untuk 

menentukan koefisien reliabilitas sebagai berikut: 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) 

Keterangan: 

𝑟11 = koefisien reliabilitas instrumen 

𝑘    = jumlah butir pernyataan 

 ∑ 𝜎𝑏
2= jumlah varian butir 

𝜎𝑡
2  = varian total (Syofian Siregar, 2015). 

Menurut Siregar (2015) bahwa kriteria suatu instrumen 

penelitian dikatakan reliabel koefisien reliabilitas Cronbach Alpha 

lebih besar dari 0,6 (𝑟11 >   0,6). Hasil uji reliabilitas instrumen 

angket kultur madrasah menggunakan teknik alpha cronbach pada 

SPSS for windows diperoleh nilai 𝑟11 = 0,872 >   0,6 . Hal ini 

berarti instrumen angket kultur madrasah dikatakan reliabel. 

Hasil uji reliabilitas instrumen angket kedisiplinan peserta 

didik menggunakan teknik alpha cronbach pada SPSS for windows 

diperoleh nilai 𝑟11 = 0,855 >   0,6 . Hal ini berarti instrumen 

angket kedisiplinan peserta didik dikatakan reliabel. 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan data variabel yang diteliti meliputi rata-rata, skor 

maksimum, skor minimum, standar deviasi, tabel distribusi 

frekuensi, persentase, dan diagram batang masing-masing 
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variabel. Langkah-langkah mendeskripsikan variabel penelitian 

sebagai berikut: 

a. Tabel distribusi frekuensi, langkah-langkahnya sebagai berikut 

(Juliansyah Noor, 2011): 

1) Rentang nilai (range) 

 R =  𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 

 Keterangan: 

 𝑥𝑚𝑎𝑥 = nilai maksimum. 

 𝑥𝑚𝑖𝑛 = nilai minimum. 

2) Banyaknya kelas 

 K =1 + (3,3 x log n)  

 Keterangan: 

 K  = banyaknya kelas. 

 n  = banyaknya sampel. 

3) Interval kelas/ panjang kelas 

 P=
𝑅

𝐾
 

 Keterangan :   

 P= Panjang kelas interval.   

 R= Rentang nilai. 

 K= Kelas interval. 

b. Mean (rata-rata) (Muhammad Ali Gunawan, 2013) 

 𝑋 =
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
  

 Keterangan: 

 𝑋= mean (rata-rata hitung) 

 𝑓𝑖 =frekuensi data ke-i (i = 1, 2, 3, ......) 

 𝑥𝑖 =titik tengah kelas ke-i (i = 1, 2, 3, ......) 

c. Standar deviasi (Muhammad Ali Gunawan, 2013) 

 𝑠 = √
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛
 

 Keterangan: 

 s = standar deviasi 

 n= jumlah data 

 �̅�= rata-rata 

d. Kategorisasi 

Kategorisasi data kultur madrasah dan kedisiplinan peserta 

didik menggunakan cara yang dikemukakan oleh Sulaiman Saat 
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dan Sitti Mania (2020) bahwa untuk membuat kategori, terlebih 

dahulu dibuat interval (lebar kelas) dari data yang ada dengan 

menggunakan rumus kategori, bukan rumus interval. Caranya 

adalah nilai perolehan tertinggi dikurangi dengan nilai terendah 

dibagi dengan jumlah kategori. Jumlah kategori ditentukan 

berdasarkan jumlah pilihan (option) pada instrumen pengumpulan 

data. Hasil olahan data kategori menggunakan rumus kategori 

tersebut dapat dilihat pada bab IV dan lampiran. 

Persentase frekuensinya dapat ditentukan dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
 𝑥 100 

Keterangan: 

 P  = Angka persentase 

 f = Frekuensi yang dicari persentasenya 

 N = Banyaknya frekuensi/ sampel responden (Nana 

      Sudjana, 2004). 

2. Analisis Statistik Inferensial 

 Analisis statistik inferensial digunakan untuk menganalisis 

data sampel yang hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 

2013). Analisis statistik inferensial dimaksudkan untuk menguji 

hipotesis penelitian. Namun, sebelum melakukan pengujian 

hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan (uji asumsi 

klasik) yang meliputi uji normalitas, uji lineritas, dan analisis 

persamaan regresi sederhana. Pengujian hipotesis menggunakan 

uji one sample t-test. Semua pengujian dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi SPSS for Windows. 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data merupakan syarat pokok yang harus 

dipenuhi dalam analisis parametrik. Sebelum melakukan analisis 

data yang diperoleh, maka data harus memenuhi persyaratan 

analisis yaitu data harus berdistribusi normal. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah data tersebut berasal dari populasi 

berdistribusi normal. Normalitas suatu data penting karena dengan 

data yang terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap dapat 
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mewakili suatu populasi (Duwi Priyatno, 2012). Rumusan 

hipotesis untuk uji normalitas yaitu: 

Ho: Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

H1: Sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak   

normal. 

Pengujian normalitas data dengan menggunakan uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnov pada aplikasi SPSS for Windows. 

Kriteria pengujiannya yaitu data sampel dikatakan berasal dari 

populasi berdistribusi normal apabila nilai 𝑠𝑖𝑔. ≥ 𝛼 dengan taraf 

nyata 𝛼 = 0,05.  Sebaliknya, apabila nilai 𝑠𝑖𝑔. < 𝛼  dengan taraf 

nyata 𝛼 = 0,05, maka data sampel berasal populasi yang tidak 

berdistribusi normal. Data yang diuji normalitas adalah data kultur 

madrasah (X) dan data kedisiplinan peserta didik di MTsN 1 Kota 

Makassar (Y).  

2) Uji Linearitas 

Selain uji normalitas, salah satu persyaratan sebelum 

melakukan uji hipotesis dalam penelitian ini yaitu data memenuhi 

kriteria linearitas. Uji linearitas adalah uji yang akan memastikan 

apakah data yang kita miliki sesuai dengan garis linear atau tidak. 

Uji lineritas digunakan untuk mengkonfirmasikan apakah sifat 

linear antara dua variabel yang diidentifikasikan secara teori sesuai 

atau tidak denga hasil observasi yang ada. Uji linearitas dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi SPSS for Windows. Kriteria 

pengujian linearitas yaitu sebagai berikut: 

Jika nilai 𝑠𝑖𝑔. ≥ 0,05 maka data linear. 

Jika nilai 𝑠𝑖𝑔. < 0,05 maka data tidak linear. 

Data yang diuji kelinearannya adalah data variabel 

kedisiplinan peserta didik (Y) atas variabel kultur madrasah (X). 

3) Analisis Persamaan Regresi Sederhana 

Analisis regresi digunakan untuk menentukan bentuk dari 

hubungan antar variabel. Tujuan utama dalam penggunaan analisis 

itu adalah untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari satu 

variabel dalam hubungannya dengan variabel lain yang diketahui 

melalui persamaan garis regresinya. Bentuk persamaannya adalah: 

�̂�  =  𝑎 +  𝑏𝑋 
Keterangan : 

𝑌 = variabel terikat (variabel yang diduga) 

𝑋 = variabel bebas (variabel yang diketahui) 
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𝑎 = intersep (nilai 𝑌, bila 𝑋 = 0) 

𝑏 = slop (kemiringan garis regresi) 

 

Persamaan �̂� =  𝑎 +  𝑏𝑋 memberikan arti jika variabel X 

mengalami perubahan satu satuan maka variabel Y akan 

mengalami peningkatan atau penurunan sebesar 1 x b. 

Sebelum membuat peramalan, penaksiran atau pendugaan 

dengan persamaan regresi, maka nilai a dan b harus ditentukan 

terlebih dahulu. Nilai a dan b dapat ditentukan dengan metode 

kuadrat kecil (least square), dengan rumus berikut: 

b = 
∑ XY – n. 𝑋 ̅ . �̅�

∑ 𝑋2  –  𝑛 .  �̅�2
 

𝑎 =  𝑋 ̅–  𝑏 . 𝑋 ̅ 
Nilai a, b, dan persamaan regresi sederhana dalam 

penelitian ini berdasarkan hasil uji regresi sederhana pada aplikasi 

SPSS for windows. 

 

b. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji one sample t-test 

pada aplikasi SPSS for windows. Kriteria pengujiannya dengan 

memperhatikan output olahan data yaitu jika −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ≤ 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙,  maka 𝐻0  diterima dan jika −𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <

−𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , 𝐻0  ditolak. Kriteria penentuan 

keputusan juga dapat ditempuh dengan membandingkan nilai sig. 

dengan nilai 𝛼 = 0,05. Apabila nilai sig. < 𝛼 = 0,05, maka H0 

ditolak, H1 diterima dan jika terjadi sebaliknya nilai sig. > 𝛼 =
0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Hipotesis yang akan diuji 

adalah sebagai berikut: 

Ho: β = 0  melawan H1: β ≠ 0  

H0:  Tidak ada pengaruh kultur budaya terhadap  

  kedisiplinan peserta didik di MTsN 1 Kota  

  Makassar. 

H1:  Ada pengaruh kultur budaya terhadap kedisiplinan 

  peserta didik di MTsN 1 Kota Makassar. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Visi, Misi, dan Tujuan MTsN 1 Kota Makassar 

a. Visi Madrasah 

 ISTIKAMAH (Islam, Terampil, Inovatif, Berkarakter, 

Amanah, dan Berwawasan Lingkungan Hidup). 

b. Misi Madrasah 

1) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkarakter 

dan berorientasi pada peningkatan mutu. 

2) Mewujudkan lingkungan belajar yang ramah, sehat, hijau, 

nyaman, dan asri. 

3) Menyiapkan peserta didik yang berkualitas, berdaya saing 

tinggi, dan berakhlakul karimah. 

c. Tujuan Madrasah 

Terwujudnya kemampuan yang berkualitas di bidang 

IPTEK dan IMTAQ dengan indikator: 

1) Menghasilkan output pendidikan yang memiliki prestasi 

dan keunggulan. 

2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah. 

3) Menghafal dan memahami surah-surah pendek Al-Qur’an 

(Juz Amma). 

4) Dapat berbahasa Arab dan Inggris sehari-hari. 

5) Meningkatkan kemampuan profesional guru. 

6) Menciptakan lingkungan madrasah sebagai sumber belajar. 

7) Meningkatkan peran serta masyarakat. 

 

2. Analisis Statistik Deskriptif 

a. Gambaran Kultur Madrasah di MTsN 1 Kota Makassar 

Data kultur madrasah di MTsN 1 Kota Makassar diperoleh 

melalui instrumen berupa angket kultur madrasah. Berdasarkan 

hasil pengolahan data, diperoleh skor tertinggi adalah 96 dan skor 

terendah adalah 59. Selanjutnya dilakukan analisis statistik 

deskriptif dan diperoleh rata-rata yaitu 83,29; standar deviasi 8,17; 

modus yaitu 82; dan median yaitu 82,5. Hasil pengolahan data 

penelitian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran.  
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Selanjutnya dilakukan kategorisasi untuk menggambarkan 

kultur madrasah di MTsN 1 Kota Makassar, hasil kategorisasi 

disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Kategorisasi Kultur Madrasah pada MTsN 1 Kota 

Makasar 

No. Kategori Interval Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 89 – 98  17 27,42 

2 Baik 79 – 88  28 45,16 

3 Cukup Baik 69 – 78  15 24,19 

4 Tidak Baik 59 – 68  2 3,23 

Jumlah 62 100 

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 

 Selanjutnya untuk memperjelas gambaran kategorisasi data 

kultur madrasah di MTsN 1 Kota Makassar, maka disajikan 

diagram batang seperti pada gambar 4.1 berikut: 

 
Sumber: Hasil Penelitian, 2023 

Gambar 4.1. Kategorisasi Kultur Madrasah di MTsN 1 Kota 

Makassar 

 

 Data yang disajikan pada tabel 4.1 dan gambar 4.1, 

menunjukkan bahwa rata-rata kultur madrasah pada MTsN 1 Kota 
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Makassar berada pada kategori baik dengan frekuensi 28 dan 

persentase 45,16%. Sedangkan pada kategori tidak baik memiliki 

frekuensi 2 dan persentase 3,23%, pada kategori cukup baik 

memiliki frekuensi 15 dan persentase 24,19%, dan pada kategori 

sangat baik memiliki frekuensi 17 dan persentase 27,41%. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif ini, dapat digambarkan bahwa 

pada umumnya kultur madrasah pada MTsN 1 Kota Makassar 

termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai 

rata-rata 83,29 yang berada kategori baik. 

b. Gambaran Kedisiplinan Peserta Didik di MTsN 1 Kota 

Makassar 

Data kedisiplinan peserta didik di MTsN 1 Kota Makassar 

diperoleh melalui instrumen berupa angket kedisiplinan peserta 

didik. Berdasarkan hasil pengisian angket tersebut, diperoleh skor 

tertinggi adalah 96 dan skor terendah adalah 62. Selanjutnya 

dilakukan analisis statistik deskriptif dan diperoleh rata-rata yaitu 

85,15; standar deviasi 7,83; modus yaitu 96; dan median yaitu 85. 

Pengolahan data lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran. 

 Selanjutnya dilakukan kategorisasi untuk menggambarkan 

kedisiplinan peserta didik di MTsN 1 Kota Makassar, hasil 

kategorisasi disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Kategorisasi Kedisiplinan Peserta Didik di MTsN 1 

Kota Makassar 

No. Kategori Interval Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 89 - 97 21 33,87 

2 Baik 80 - 88 29 46,77 

3 Cukup Baik 71 - 79 9 14,52 

4 Tidak Baik 62 - 70 3 4,84 

Jumlah 62 100 

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 

 Selanjutnya untuk memperjelas gambaran kategorisasi 

kedisiplinan peserta didik di MTsN 1 Kota Makassar, maka 

disajikan diagram batang seperti pada gambar 4.2 berikut: 
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Sumber: Hasil Penelitian, 2023 

Gambar 4.2. Kategorisasi Kedisiplinan Peserta Didik di 

MTsN 1 Kota Makassar 

 

Data yang disajikan pada tabel 4.2 dan gambar 4.2, 

menunjukkan bahwa rata-rata kedisiplinan peserta didik di MTsN 

1 Kota Makassar berada pada kategori baik dengan frekuensi 29 

dan persentase 46,77%. Sedangkan pada kategori tidak baik 

memiliki frekuensi 3 dan persentase 4,84%, pada kategori cukup 

baik memiliki frekuensi 9 dan persentase 14,52%, dan pada 

kategori sangat baik memiliki frekuensi 21 dan persentase 

33,87%. Berdasarkan hasil analisis deskriptif ini, dapat 

digambarkan bahwa pada umumnya peserta didik di MTsN 1 Kota 

Makassar memiliki kedisiplinan yang baik. Hal ini dapat 

ditunjukkan oleh nilai rata-rata 85,15 yang berada kategori baik. 

3. Analisis Data Inferensial 

Analisis data inferensial bertujuan untuk menguji hipotesis 

penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi SPSS for Windows. Sebelum melakukan pengujian 

hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat sebagai berikut: 

a. Uji Asumsi Klasik 
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1) Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS for Windows. Data yang 

diuji normalitas adalah data kultur madrasah (X) dan data 

kedisiplinan peserta didik (Y). Hasil uji normalitas data disajikan 

pada tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel 
Nilai 

Sig. 
𝜶 Keputusan 

1. Kultur Madrasah 0,200 0,05 Normal 

2. Kedisiplinan Peserta 

Didik 
0,199 0,05 Normal 

Sumber: Hasil Penelitian, 2023. 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas diperoleh informasi bahwa 

nilai sig untuk data kultur madrasah adalah 0,200, nilai sig untuk 

data kedisiplinan peserta didik adalah 0,199. Hasil pengujian 

normalitas tersebut menunjukkan bahwa nilai 𝑠𝑖𝑔 ≥ 𝛼 (𝛼 =
0,05) , dengan demikian dapat dikatakan bahwa data kultur 

madrasah dan kedisiplinan peserta didik berasal dari populasi 

berdistribusi normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran. 

2) Uji Linearitas 

Pengujian linearitas menggunakan aplikasi SPSS for 

windows. Hasil uji linearitas disajikan pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4. Hasil Uji Linearitas 

Hubungan Linear 
Nilai 

sig 
𝜶 Keputusan 

Linearitas antara kedisiplinan 

peserta didik (Y) atas kultur 

madrasah (X) 

0,052 0,05 Linear 

Sumber: Hasil Penelitian, 2023. 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, nilai sig pada pengujian 

linearitas antara kedisiplinan peserta didik (Y) atas kultur 

madrasah (X) adalah 0,052. Hasil pengujian linearitas tersebut 

menunjukkan bahwa nilai 𝑠𝑖𝑔 ≥ 𝛼 (0,052 > 0,05) , dengan 

demikian dapat dimaknai bahwa kedisiplinan peserta didik (Y) atas 

kultur madrasah (X) adalah linear (membentuk garis lurus). Hasil 

uji linearitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 
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3) Analisis Persamaan Regresi Sederhana 

Analisis persamaan regresi sederhana menggunakan SPSS 

for windows diperoleh bentuk persamaan regresi sederhana antara 

variabel kedisiplinan peserta didik (Y) atas variabel kultur 

madrasah (X) yaitu sebagai berikut: 

�̂� = 0,544𝑋 + 39,795 
Persamaan di atas menunjukkan bahwa variabel kultur 

madrasah (X) memiliki hubungan dengan variabel kedisiplinan 

peserta didik (Y), yaitu jika variabel kultur madrasah (X) 

mengalami peningkatan satu satuan, maka variabel kedisiplinan 

peserta didik (Y) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,544. 

Hasil analisis regresi sederhana selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. 

b. Uji Hipotesis Pengaruh Kultur Madrasah terhadap 

Kedisiplinan Peserta Didik di MTsN 1 Kota Makassar 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0:  Tidak ada pengaruh kultur madrasah terhadap kedisiplinan 

peserta didik di MTsN 1 Kota Makassar. 

H1:  Ada pengaruh kultur madrasah terhadap kedisiplinan 

peserta didik di MTsN 1 Kota Makassar. 

 Kriteria pengujiannya dengan memperhatikan output 

olahan data yaitu jika −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ≤ 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙,  maka 𝐻0 

diterima dan jika −𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , 𝐻0 

ditolak. Kriteria penentuan keputusan juga dapat ditempuh dengan 

membandingkan nilai sig. dengan nilai 𝛼 = 0,05. Apabila nilai 

sig. < 𝛼 = 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima dan jika terjadi 

sebaliknya nilai sig. > 𝛼 = 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. 

Hasil uji hipotesis menggunakan uji one sample t-test disajikan 

pada tabel 4.5 berikut: 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Sig. 𝜶 

Pengaruh kultur 

madrasah terhadap 

kedisiplinan peserta 

didik di MTsN 1 Kota 

Makassar 

5,341 2,003 0,000 0,05 
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Keterangan 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,341 

>  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= 2,0003 

sig = 0,000 

< 𝛼 = 0,05 

Keputusan H0 ditolak, H1 diterima 

Sumber: Hasil Penelitian, 2023. 

 Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan aplikasi 

SPSS for Windows diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,341. Sedangkan 

nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  untuk sampel sebanyak 62 dan 𝛼 =  0,05 adalah 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,0003.   Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,341 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,0003 , 

maka H0 ditolak, H1 diterima. Selain itu, berdasarkan hasil analisis 

data menggunakan SPSS for Windows juga diperoleh nilai sig = 

0,000 < 𝛼 = 0,05, sehingga H0 ditolak, H1 diterima. Hasil analisis 

ini bermakna bahwa ada pengaruh kultur madrasah terhadap 

kedisiplinan peserta didik di MTsN 1 Kota Makassar. Hasil uji 

hipotesis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

B. Pembahasan 

1. Kultur Madrasah di MTsN 1 Kota Makassar 

Data kultur madrasah telah diperoleh melalui angket yang 

diisi oleh peserta didik MTsN 1 Kota Makassar sebanyak 62 orang 

sebagai sampel penelitian. Hasil analisis deskriptif menunjukkan 

nilai rata-rata kultur madrasah di MTsN 1 Kota Makassar adalah 

83,29 dan berada pada kategori baik dengan frekuensi 28 dan 

persentase 45,16%. Hal tersebut berarti bahwa pada umumnya 

kultur madrasah di MTsN 1 Kota Makassar termasuk dalam 

kategori baik. Kultur madrasah merupakan aspek penting dalam 

sistem pendidikan yang memberikan perasaan senang atau sedih, 

suka atau duka, bergairah atau lesu, bangga atau kecewa, dan 

segala yang melibatkan perasaan seseorang. Budaya madrasah 

dapat membentuk seseorang patuh terhadap peraturan dan 

menciptakan kebiasaan baru secara disiplin sesuai peraturan yang 

ditegakkan madrasah (Mujiati, 2020). Hal ini bermakna bahwa 

kultur madrasah merupakan peraturan-peraturan yang disusun 

sesuai dengan keinginan bersama untuk dipatuhi. 

Kultur terakumulasi dalam setiap kehidupan yang meliputi 

tata nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang diwariskan dari 

generasi ke generasi. Madrasah sebagai tempat berkumpulnya 

generasi muda yakni peserta didik dalam waktu yang relatif lama 
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dalam akitvitas sehari-hari, sangat strategis untuk menanamkan 

kultur positif kepada peserta didik. Dengan demikian madrasah 

strategis apabila dijadikan pusat pembentukan kultur peserta didik 

agar dapat mewarisi tata nilai, kepercayaan, dan norma-norma 

positif yang dibutuhkan dalam kehidupan di masyarakat. Melalui 

pembentukan kultur diciptakan pemahaman yang sama di antara 

seluruh warga madrasah, baik itu kepala madrasah, guru, tenaga 

kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan jika perlu 

membentuk opini masyarakat yang sama dengan madrasah (Puteri 

dan Prihatini, 2020). 

Kultur madrasah yang kuat dapat dibentuk melalui empat 

dimensi K atau dimensi C yaitu komitmen (commitment), 

kemampuan (competence), kepaduan (cohesion), dan konsistensi 

(consistency) (Choiri, 2015). Komitmen untuk melakukan yang 

terbaik bagi madrasah perlu didukung oleh kemampuan individual 

baik keahlian teknis, psikologis maupun sosiologis untuk 

memadukan diri sebagai bagian dari kehidupan madrasah secara 

menyeluruh. Kondisi tersebut harus dilaksanakan secara konsisten 

terhadap apa yang telah disepakati bersama. Keempat K 

pembentuk budaya yang kuat tersebut merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahpisahkan. Membangun budaya yang kuat 

memerlukan pemimpin yang kuat yang memiliki visi dan 

kepribadian yang kuat pula. Upaya pertama pada saat dimulainya 

gerakan adalah memberi teladan pada para bawahan (termasuk 

peserta didik). 

 

2. Kedisiplinan Peserta Didik di MTsN 1 Kota Makassar 

Kedisiplinan peserta didik di MTsN 1 Kota Makassar pada 

umumnya baik. Hal tersebut dibuktikan melalui analisis deskriptif 

data kedisiplinan peserta didik yang menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata kedisiplinan peserta didik adalah 85,15. Nilai rata-rata 

tersebut berada pada kategori baik. 

Indikator kedisiplinan peserta didik dalam penelitian ini 

adalah kehadiran dan keterlambatan, kesiapan dan keteraturan 

dalam membawa peralatan belajar, kepatuhan terhadap aturan tata 

tertib di madrasah, hormat pada guru dan teman sekelas, kecakapan 

dalam berkomunikasi, kepatuhan pada seragam sekolah/madrasah, 

dan kepatuhan terhadap tugas/ulangan. 
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Slameto (Solihin, 2017) menyatakan bahwa disiplin 

peserta didik dalam kehadiran madrasah ialah keaktifan, 

kepatuhan, dan ketaatan dalam hal kehadiran di madrasah. Artinya 

seorang peserta didik dikatakan disiplin dalam hal kehadiran jika 

ia selalu aktif masuk madrasah pada waktunya, tidak pernah 

terlambat serta tidak pernah membolos setiap hari. Lebih lanjut, 

disiplin dalam menjalankan tata tertib di madrasah adalah 

kesesuaian tindakan peserta didik dengan tata tertib atau peraturan 

madrasah yang ditunjukkan dalam setiap perilakunya yang selalu 

taat dan mau melaksanakan tata tertib madrasah dengan penuh 

kesadaran. 

Peserta didik membutuhkan kedisiplinan dalam 

melaksanakan aktivitasnya, khususnya aktivitas di madrasah.  

Seorang peserta didik yang menginginkan pencapaian optimal di 

madrasah, harus menunjukkan sikap dan perilaku disiplin, baik 

dalam menaati peraturan di madrasah maupun disiplin belajar di 

madrasah. Dunham dalam Ehiene menyatakan bahwa effective 

discipline helps in the achievement of goods, expectation and 

responsibility in students (Ehiene, 2014). Pendapat tersebut 

bermakna bahwa disiplin yang efektif membantu dalam mencapai 

tujuannya, dan berperan penting dalam membentuk individu yang 

bertanggung jawab. Selain itu, Hurlock mengemukakan bahwa 

“discipline is training in self control of education (teaching 

children what of perfect children to follow the rules”. Menurut 

Hurlock disiplin adalah cara untuk melatih individu atau seseorang 

dalam kontrol diri atau melatih individu mengerti apa yang boleh 

dan tidak boleh mereka perbuat sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di masyarakat (Kurniasih, 2019). 

Karakteristik dari disiplin peserta didik di madrasah, yaitu: 

(a) disiplin berpakaian yaitu cara berpakaian peserta didik dapat 

menggambarkan bagaimana peserta didik bersikap dan 

mencerminkan tingkat kerapian serta kemauan peserta didik dalam 

menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang merupakan salah 

satu tujuan peningkatan disiplin peserta didik di madrasah. (b) 

disiplin ketepatan waktu yaitu datang ke madrasah tepat waktu 

merupakan poin pertama yang dapat dilihat bahwa sikap peserta 

didik mencerminkan kedisiplinan pada jam masuk madrasah. 

Selain itu, mengumpulkan tugas tepat waktu juga memperlancar 
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proses pembelajaran di kelas. (c) disiplin perilaku sosial yaitu 

disiplin perilaku sosial digunakan untuk mengetahui dan 

menggambarkan bagaimana disiplin madrasah yang telah 

diterapkan mampu membawa dampak terhadap perubahan 

perilaku sosial pada peserta didik ke arah yang lebih baik. (d) 

disiplin dalam etika belajar yaitu kegiatan belajar mengajar 

memerlukan kedisiplinan dalam etika belajar karena berpengaruh 

terhadap kelancaran proses pembelajaran yang berlangsung di 

dalam kelas. Etika belajar yang dimaksud yaitu tata krama di dalam 

kelas saat berlangsungnya aktivitas belajar mengajar sesuai dengan 

nilai-nilai dasar di madrasah (Gunawan, 2012). 

 

3. Pengaruh Kultur Madrasah terhadap Kedisiplinan 

Peserta Didik di MTsN 1 Kota Makassar 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan, disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kultur madrasah 

terhadap kedisiplinan peserta didik di MTsN 1 Kota Makassar. 

Salah satu faktor yang memengaruhi kedisiplinan peserta didik 

adalah faktor eksternal yaitu situasi atau kondisi madrasah. Situasi 

tersebut dapat berupa pembiasaan atau budaya yang berkembang 

di madrasah. Faktor situasional sangat berpengaruh pada 

pembentukan perilaku manusia seperti faktor ekologis, faktor 

rancangan dan arsitektural, faktor temporal, suasana perilaku dan 

faktor sosial. Tetapi manusia memberikan reaksi yang berbeda-

beda terhadap situasi yang dihadapinya sesuai dengan karakteristik 

personal yang dimilikinya. Perilaku manusia memang merupakan 

hasil interaksi yang menarik antara keunikan individu dengan 

keunikan situasional (Ihsan, 2018).  

Hasil penelitian juga didukung oleh pendapat Sudrajat dan 

Wibowo yang menyatakan bahwa untuk membentuk karakter 

(termasuk kedisiplinan) peserta didik, sekolah/madrasah perlu 

menerapkan tiga program, yaitu (a) kultur sekolah/madrasah 

bermutu yang mencakup mutu input, mutu akademik, dan mutu 

non-akademik; (b) kultur sekolah/madrasah Islam dengan fokus 

penanaman karakter religious, keterbukaan, kepedulian, 

kebersamaan, dan kerja sama; dan (c) kultur disiplin dengan fokus 

penanaman karakter antara lain religius (Sudrajat dan Wibowo, 

2013). Selain itu, Engels mengemukakan bahwa budaya/kultur 
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madrasah merupakan asumsi dasar, norma dan nilai-nilai, dan 

artefak budaya yang diyakini bersama warga madrasah, yang 

memengaruhi fungsi warga madrasah saat berada di madrasah, dan 

memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas 

madrasah (Mujiati, 2020). Hal ini dapat dimaknai bahwa kultur 

madrasah memegang peranan penting dalam membentuk 

kedisiplinan peserta didik sebagai salah satu warga madrasah. 

Ditambahkan oleh Ugi Arselan yang menyatakan bahwa 

kedisiplinan harus ditumbuhkembangkan pada peserta didik sejak 

dini (usia pra sekolah) karena mereka akan menghadapi berbagai 

pengaruh dari lingkungan luar. Disiplin merupakan proses yang 

diperlukan agar seorang peserta didik dapat menyesuaikan dirinya 

(Ugi Arselan, 2017). Kedisiplinan peserta didik dapat ditanamkan 

melalui serangkaian pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di 

madrasah. Pembiasaan yang dilakukan secara konsisten akan 

membentuk suatu budaya atau kultur madrasah. 

Disiplin terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku 

yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, 

keteraturan dan ketertiban. Disiplin akan membuat seseorang 

mengerti, memahami, dan dapat membedakan hal-hal yang 

seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, dan yang boleh 

dilakukan atau yang tidak sepantasnya dilakukan. Bagi peserta 

didik yang patuh/taat berdisiplin, maka sikap atau perbuatan yang 

dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban, namun sebaliknya 

jika peserta didik tidak berbuat disiplin akan membebani dirinya. 

Nilai-nilai kepatuhan telah menjadi bagian dari perilaku atau 

karakter dalam kehidupannya (Nung Indar Titik, 2019). 

Disiplin adalah proses dari perilaku yang berulang-ulang 

dan terbiasakan. Pembentukan sikap kedisiplinan peserta didik 

yang dibawa dari lingkungan keluarga merupakan modal besar 

bagi pembentukan sikap kedisiplinan di lingkungan madrasah. 

Ketepatan datang di madrasah, kesiapan dalam mengikuti proses 

pembelajaran, dan kepatuhan kepada tata tertib madrasah 

merupakan contoh bentuk kedisiplinan yang memiliki corak, sifat, 

dan daya laku yang berbeda dengan peratuan di dalam kehidupan 

keluarga. Tata tertib di madrasah pada umumnya merupakan 

peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh peserta didik yang 

disertai dengan sanksi bagi setiap pelanggarnya. Menurut 
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Nursalim (2013) bahwa untuk membentuk dan merubah perilaku 

disiplin terhadap tata tertib madrasah yang diinginkan dapat 

dilakukan melalui tiga tahap. Tahap yang pertama yaitu self-

monitoring yaitu peserta didik memantau dan mengamati setiap 

tindakan dan perilakunya sendiri. Pada tahap selanjutnya yaitu 

stimulus-control yaitu peserta didik mulai menata kembali pola 

berpikir, pola perilakunya, dan emosinya dengan tujuan untuk 

mengurangi perilaku tidak disiplin terhadap tata tertib madrasah. 

Tahap terakhir yaitu self-reward yaitu peserta didik memperkuat 

perilakunya melalui konsekuensi yang dihasilkannya sendiri. Jika 

peserta didik dapat berperilaku disiplin terhadap tata tertib 

madrasah maka peserta didik tersebut akan memperoleh 

penghargaan atau hadiah dan jika peserta didik berperilaku tidak 

disiplin terhadap tata tertib madrasah maka peserta didik tersebut 

tidak akan memperoleh hadiah (Hasbahuddin, 2019). Usaha 

pembinaan disiplin peserta didik oleh madrasah dapat dilakukan 

saat kegiatan peserta didik di dalam maupun di luar jam 

pembelajaran guna untuk membentuk peserta didik menjadi 

pribadi yang utuh sesuai tujuan pendidikan (Hardiyanto, 2013). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini akan diuraikan secara berturut-turut mengenai 

kesimpulan-kesimpulan yang akan diambil berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diajukan. 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diperoleh 

melalui instrumen kultur madrasah dan kedisiplinan peserta didik 

yang selanjutnya dianalisis deskriptif dan inferensial sehingga 

dapat dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

 Pertama, umumnya kultur madrasah di MTsN 1 Kota 

Makassar termasuk dalam kategori baik. Nilai rata-rata kultur 

madrasah di MTsN 1 Kota Makassar yang diperoleh melalui 

angket kultur madrasah adalah 83,29. Nilai rata-rata tersebut 

berada pada interval 79-88 dengan kategori baik. 

 Kedua, umumnya kedisiplinan peserta didik di MTsN 1 

Kota Makassar termasuk dalam kategori baik. Nilai rata-rata 

kedisiplinan peserta didik di MTsN 1 Kota Makassar yang 

diperoleh melalui angket adalah 85,15. Nilai rata-rata tersebut 

berada pada interval 80-88 dengan kategori baik. 

 Ketiga, hasil uji hipotesis menggunakan analisis one 

sample t-test menunjukkan bahwa ada pengaruh kultur madrasah 

terhadap kedisiplinan peserta didik di MTsN 1 Kota Makassar. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan aplikasi SPSS for 

Windows diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,341. Sedangkan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

untuk sampel sebanyak 62 dan 𝛼 = 0,05 adalah 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,0003.  
Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,341 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,0003, juga diperoleh nilai 

sig = 0,000 < 𝛼 = 0,05. 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, di bawah 

ini dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Guru seharusnya mampu menjadi teladan dalam upaya 

menanamkan kedisiplinan peserta didik. Salah satu hal yang 

dapat dilakukan adalah hadir di kelas atau madrasah tepat 

waktu dan konsisten terhadap tata tertib yang berlaku di 

madrasah. 
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2. Sekolah/Madrasah sebaiknya melestarikan kegiatan-kegiatan 

rutin yang berdampak kepada kedisiplinan peserta didik. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan adalah pemberian penghargaan 

kepada warga madrasah yang patuh terhadap tata tertib, 

begitupun sebaliknya.  

3. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa kultur 

madrasah berpengaruh terhadap kedisiplinan peserta didik, 

oleh karena itu disarankan kepada pendidik dan tenaga 

kependidikan di madrasah agar senantiasa memberikan contoh 

yang baik kepada peserta didik.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1: HASIL VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

INSTRUMEN 

A. Instrumen Penggunaan Media Big Book Berbasis Tutor 

Sebaya 

 

1. Uji Validitas dilakukan oleh ahli (judgement statement) 

2. Uji Reliabilitas Angket Kultur Madrasah 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.872 24 

Alpha Cronbach (r11) = 0,872 > 0,6(Reliabel) 

 

 

 

3. Uji Reliabilitas Angket Kedisiplinan Peserta Didik 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.855 24 

 

Alpha Cronbach (r11) = 0,855 > 0,6(Reliabel) 

B. Instrumen Tes Kemampuan Kognitif 

1. Uji Validitas Tes Kemampuan Kognitif dilakukan oleh 

ahli (judgement statement) 

2. Uji Reliabilitas Tes Kemampuan Kognitif 

𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 = 𝟎, 𝟓𝟕𝟔𝟎 

Kr-20= 0,96 > 0,5760 (Reliabel) 
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LAMPIRAN 2: HASIL ANALISIS DESKRIPTIF 

A. Data Hasil Penelitian 

No Nama Responden 

Skor 

Angket 

Kultur 

Madrasah 

Kategori 

Skor Angket 

Kedisiplinan 

Peserta Didik 
Kategori 

1 Alyah Faiqah Ihsaniyah 84 Baik 85 Baik 

2 Ahmad Hazimul Fikri 82 Baik 83 Baik 

3 
Andi Muh Hafidz Syadi Ahmad 

Dahri 
75 Cukup Baik 85 Baik 

4 Siti Khirania Faisal 90 Sangat Baik 93 Sangat Baik 

5 Waiz Thalha 64 Tidak Baik 65 Tidak Baik 

6 Andi Zaskya Azzahra 93 Sangat Baik 93 Sangat Baik 

7 M. Nur Alifqa 96 Sangat Baik 94 Sangat Baik 

8 Ainun Nur 83 Baik 84 Baik 

9 Al-Dzaqy Awalia Nusya SA 96 Sangat Baik 96 Sangat Baik 

10 Fathir Fathony Ishaq 77 Cukup Baik 70 Tidak Baik 

11 Muh. Fauzan B 78 Cukup Baik 95 Sangat Baik 

12 Rezky Fitriani 81 Baik 96 Sangat Baik 

13 Azizah Khairinniswah 72 Cukup Baik 82 Baik 

14 Hairul Anam H 72 Cukup Baik 62 Tidak Baik 

15 Atiqah Nailah PA 92 Sangat Baik 83 Baik 

16 Muh. Rifky Aditya 75 Cukup Baik 80 Baik 

17 Faiqah Nadyatul Mujahidah Akbar 84 Baik 85 Baik 

18 A. Ryan Arhilla 90 Sangat Baik 87 Baik 

19 Muh. Fadhil Fauzan 59 Tidak Baik 81 Baik 

20 Rifat 82 Baik 76 Cukup Baik 

21 Nailah Nurkhafifah Amri 80 Baik 94 Sangat Baik 

22 Rafa Abieza 88 Baik 91 Sangat Baik 

23 Anifah Sirsaeba 70 Cukup Baik 74 Cukup Baik 

24 Rasya Dzaki 87 Baik 83 Baik 

25 Muh. Khalid Al-Hafi 81 Baik 83 Baik 

26 Aamirah Faidza 82 Baik 77 Cukup Baik 

27 Raka Rajendra 89 Sangat Baik 79 Cukup Baik 

28 Muh. Fayyadh M 75 Cukup Baik 81 Baik 

29 Alif Al Akram Aswin 87 Baik 82 Baik 
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No Nama Responden 

Skor 

Angket 

Kultur 

Madrasah 

Kategori 

Skor Angket 

Kedisiplinan 

Peserta Didik 
Kategori 

30 Muh. Rayfan Ghozi Husain 92 Sangat Baik 81 Baik 

31 M. Rifkqi Ananda Pratama 96 Sangat Baik 96 Sangat Baik 

32 Muh. AlQqdri S 94 Sangat Baik 87 Baik 

33 Fadil Umar 89 Sangat Baik 80 Baik 

34 Aqilah Tsabitah Putri Adama 82 Baik 89 Sangat Baik 

35 Aini Ramadhani M 82 Baik 88 Baik 

36 Davina Farha Aulia Faizal 82 Baik 88 Baik 

37 Athaya Naurah Sharliz. H 74 Cukup Baik 77 Cukup Baik 

38 Aura Shahirah 79 Baik 84 Baik 

39 Syafila Ramadhani S 96 Sangat Baik 76 Cukup Baik 

40 Muh. Sabil 87 Baik 89 Sangat Baik 

41 St. Aisyiah Nadia 87 Baik 93 Sangat Baik 

42 Vervina Calista Ne 95 Sangat Baik 96 Sangat Baik 

43 Siti Hafizah 85 Baik 84 Baik 

44 A. Inayah 83 Baik 79 Cukup Baik 

45 Sirin Khayyarah Makmur 75 Cukup Baik 79 Cukup Baik 

46 Nailah Atikahsari Noviatami 87 Baik 88 Baik 

47 Aimee Aleesha Asyura 87 Baik 93 Sangat Baik 

48 Thalita Zahirah Fairuz 87 Baik 83 Baik 

49 Nabilah Azzahrah Dinda Putri 81 Baik 88 Baik 

50 Nayla Ramadhani 94 Sangat Baik 96 Sangat Baik 

51 Nur Saskilah 95 Sangat Baik 96 Sangat Baik 

52 Adri Shafira 96 Sangat Baik 95 Sangat Baik 

53 Aura Ramahdani Jusran 83 Baik 89 Sangat Baik 

54 Maghfirah Fadhilah M 76 Cukup Baik 95 Sangat Baik 

55 Muh. Gibran 77 Cukup Baik 72 Cukup Baik 

56 Muh. Jibril 82 Baik 88 Baik 

57 Khumairah 74 Cukup Baik 80 Baik 

58 Khalila Mahetsa 74 Cukup Baik 80 Baik 

59 Aidil Fitra 78 Cukup Baik 81 Baik 

60 Rifqa 80 Baik 86 Baik 

61 Nailah 90 Sangat Baik 95 Sangat Baik 

62 Ananda Suci Muliani 81 Baik 89 Sangat Baik 
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B. Tabel Distribusi Frekuensi 

1. Kultur Madrasah 

a) Rentang nilai 

R = xmax − xmin = 96 − 59 = 37 
b) Banyak kelas 

K = 1 + (3,3 × log  n) 

K = 1 + (3,3 × log  62) 

K = 1 + (3,3 × 1,79) 

K = 6,907 

K = 6,907 dibulatkan menjadi 7 
c) Interval/ panjang kelas 

P =
R

K
=

37

7
= 5,28 dibulatkan menjadi 6 

d) Membuat tabel distribusi frekuensi 

Kelas ke- Interval Kelas Frekuensi Persentase (%) 

1. 59 – 64 2 3,23 

2. 65 – 70  1 1,61 

3. 71 – 76  10 19,35 

4. 77 – 82  18 30,65 

5. 83 – 88  14 20,97 

6. 89 – 94  10 16,13 

7. 95 – 100  7 8,06 

Jumlah 62 100 

e) Mean/ rata-rata 

Tabel penolong untuk menghitung rata-rata. 

Kelas ke- Interval Kelas 𝒇𝒊 𝒙𝒊 𝒇𝒊. 𝒙𝒊 

1. 59 – 64 2 62,5 125 

2. 65 – 70  1 68,5 68,5 

3. 71 – 76  10 74,5 745 

4. 77 – 82  18 80,5 1449 

5. 83 – 88  14 86,5 1211 

6. 89 – 94  10 92,5 925 

7. 95 – 100  7 98,5 689,5 

 Jumlah 62  5213 
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Sehingga diperoleh rata-rata (mean) yaitu 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
=

5213

62
= 84,080645 dibulatkan menjadi 84,08 

f) Standar deviasi 

Tabel penolong untuk menghitung standar deviasi 

Kelas 
ke- 

Interval 
Kelas 

𝑓𝑖 𝑥𝑖 �̅� 𝑥𝑖 − �̅� (𝑥𝑖 − �̅�)2 𝑓𝑖 . (𝑥𝑖 − �̅�)2 

1. 59 – 64 2 62,5 84,08 -21,58 465,6964 931,3928 

2. 65 – 70  1 68,5 84,08 -15,58 242,7364 242,7364 

3. 71 – 76  10 74,5 84,08 -9,58 91,7764 917,764 

4. 77 – 82  18 80,5 84,08 -3,58 12,8164 230,6952 

5. 83 – 88  14 86,5 84,08 2,42 5,8564 81,9896 

6. 89 – 94  10 92,5 84,08 8,42 70,8964 708,964 

7. 95 – 100  7 98,5 84,08 14,42 207,9364 1455,555 

 Jumlah 62     4569,097 

 

𝑠 = √
∑ 𝑓𝑖 (𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛
 

𝑠 = √
𝟒𝟓𝟔𝟗, 𝟎𝟗𝟕

62
 

 

𝑠 = √73,69511 

𝑠 = 8,58 
 

g) Pengkategorian Kultur Madrasah 

Nilai tertinggi= 96 

Nilai terendah= 59 

Interval setiap kategori =
96−59

4
= 9,25 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 10 

No. Kategori Interval Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 89 – 98  17 27,42 

2 Baik 79 – 88  28 45,16 

3 Cukup Baik 69 – 78  15 24,19 
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No. Kategori Interval Frekuensi Persentase 

4 Tidak Baik 59 – 68  2 3,23 

Jumlah 62 100 

 

 

2. Kedisiplinan Peserta Didik 

a) Rentang nilai 

R = xmax − xmin = 96 − 62 = 34 
b) Banyak kelas 

K = 1 + (3,3 × log  n) 

K = 1 + (3,3 × log  62) 

K = 1 + (3,3 × 1,79) 

K = 6,907 

K = 6,907 dibulatkan menjadi 7 
c) Interval/ panjang kelas 

P =
R

K
=

34

7
= 4,86 dibulatkan menjadi 5 

d) Membuat tabel distribusi frekuensi 

Kelas ke- Interval Kelas Frekuensi Persentase (%) 

1. 62 - 66 2 3,23 

2. 67 - 71 1 1,61 
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Kelas ke- Interval Kelas Frekuensi Persentase (%) 

3. 72 - 76 10 19,35 

4. 77 - 81 18 30,65 

5. 82 - 86 14 20,97 

6. 87 - 91 10 16,13 

7. 92 - 96 7 8,06 

Jumlah 62 100 

e) Mean/ rata-rata 

Tabel penolong untuk menghitung rata-rata. 

Kelas ke- Interval Kelas 𝒇𝒊 𝒙𝒊 𝒇𝒊. 𝒙𝒊 

1. 62 - 66 2 64 128 

2. 67 - 71 1 69 69 

3. 72 - 76 10 74 296 

4. 77 - 81 18 79 1027 

5. 82 - 86 14 84 1176 

6. 87 - 91 10 89 1068 

7. 92 - 96 7 94 1504 

 Jumlah 62  5268 

Sehingga diperoleh rata-rata (mean) yaitu 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
=

5268

62
= 84,96774194 dibulatkan menjadi 84,97 

f) Standar deviasi 

Tabel penolong untuk menghitung standar deviasi 

Kelas 
ke- 

Interval 
Kelas 

𝑓𝑖 𝑥𝑖 �̅� 𝑥𝑖 − �̅� (𝑥𝑖 − �̅�)2 𝑓𝑖 . (𝑥𝑖 − �̅�)2 

1. 62 - 66 2 64 84,97 -20,97 439,7409 879,4818 

2. 67 - 71 1 69 84,97 -15,97 255,0409 255,0409 

3. 72 - 76 10 74 84,97 -10,97 120,3409 481,3636 

4. 77 - 81 18 79 84,97 -5,97 35,6409 463,3317 

5. 82 - 86 14 84 84,97 -0,97 0,9409 13,1726 

6. 87 - 91 10 89 84,97 4,03 16,2409 194,8908 

7. 92 - 96 7 94 84,97 9,03 81,5409 1304,654 

 Jumlah 62     3591,936 
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𝑠 = √
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛
 

𝑠 = √
𝟑𝟓𝟗𝟏, 𝟗𝟑𝟔

62
 

 

𝑠 = √57,93445 

𝑠 = 87,61 
 

g) Pengkategorian Kedisiplinan Peserta Didik 

Nilai tertinggi= 96 

Nilai terendah= 62 

Interval setiap kategori =
96−62

4
= 8,5 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 9 

No. Kategori Interval Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 89 - 97 21 33,87 

2 Baik 80 - 88 29 46,77 

3 Cukup Baik 71 - 79 9 14,52 

4 Tidak Baik 62 - 70 3 4,84 

Jumlah 62 100 

 

 

 

21

29

9
3

0
10
20
30
40

89 - 97 80 - 88 71 - 79 62 - 70

Sangat

Baik

Baik Cukup

Baik

Tidak

Baik

F
re

k
u

en
si

Kategori

Kategorisasi Kedisiplinan Peserta 

Didik



75 

 

Lampiran 3:  Hasil Analisis Deskriptif SPSS 
Statistics 

 Kultur Madrasah 
Kedisiplinan 
Peserta Didik 

N Valid 62 62 

Missing 0 0 

Mean 83.2903 85.1452 

Median 82.5000 85.0000 

Mode 82.00a 96.00 

Std. Deviation 8.16708 7.83403 

Variance 66.701 61.372 

Range 37.00 34.00 

Minimum 59.00 62.00 

Maximum 96.00 96.00 

Sum 5164.00 5279.00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

Kultur Madrasah 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 59.00 1 1.6 1.6 1.6 

64.00 1 1.6 1.6 3.2 

70.00 1 1.6 1.6 4.8 

72.00 2 3.2 3.2 8.1 

74.00 3 4.8 4.8 12.9 

75.00 4 6.5 6.5 19.4 

76.00 1 1.6 1.6 21.0 

77.00 2 3.2 3.2 24.2 

78.00 2 3.2 3.2 27.4 

79.00 1 1.6 1.6 29.0 

80.00 2 3.2 3.2 32.3 

81.00 4 6.5 6.5 38.7 

82.00 7 11.3 11.3 50.0 

83.00 3 4.8 4.8 54.8 

84.00 2 3.2 3.2 58.1 

85.00 1 1.6 1.6 59.7 
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Kultur Madrasah 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

87.00 7 11.3 11.3 71.0 

88.00 1 1.6 1.6 72.6 

89.00 2 3.2 3.2 75.8 

90.00 3 4.8 4.8 80.6 

92.00 2 3.2 3.2 83.9 

93.00 1 1.6 1.6 85.5 

94.00 2 3.2 3.2 88.7 

95.00 2 3.2 3.2 91.9 

96.00 5 8.1 8.1 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

 
Kedisiplinan Peserta Didik 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 62.00 1 1.6 1.6 1.6 

65.00 1 1.6 1.6 3.2 

70.00 1 1.6 1.6 4.8 

72.00 1 1.6 1.6 6.5 

74.00 1 1.6 1.6 8.1 

76.00 2 3.2 3.2 11.3 

77.00 2 3.2 3.2 14.5 

79.00 3 4.8 4.8 19.4 

80.00 4 6.5 6.5 25.8 

81.00 4 6.5 6.5 32.3 

82.00 2 3.2 3.2 35.5 

83.00 5 8.1 8.1 43.5 

84.00 3 4.8 4.8 48.4 

85.00 3 4.8 4.8 53.2 

86.00 1 1.6 1.6 54.8 

87.00 2 3.2 3.2 58.1 

88.00 5 8.1 8.1 66.1 

89.00 4 6.5 6.5 72.6 

91.00 1 1.6 1.6 74.2 

93.00 4 6.5 6.5 80.6 

94.00 2 3.2 3.2 83.9 

95.00 4 6.5 6.5 90.3 

96.00 6 9.7 9.7 100.0 
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Kedisiplinan Peserta Didik 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Total 62 100.0 100.0  
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Lampiran 4: Hasil Uji Normalitas Data 

 Berikut disajikan outoput hasil analisis uji normalitas pada 

program SPSS for windows: 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 
Percen

t N 
Percen

t N Percent 

Kedisiplinan Peserta 
Didik 

62 100.0% 0 0.0% 62 100.0% 

Kultur Madrasah 62 100.0% 0 0.0% 62 100.0% 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statisti

c df Sig. 
Statisti

c df Sig. 

Kedisiplinan 
Peserta Didik 

.100 62 .199 .948 62 .011 

Kultur Madrasah .078 62 .200* .966 62 .082 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov 

diperoleh informasi bahwa: 

1. Nilai sig untuk data kultur madrasah adalah 0,200. Nilai ini 

lebih besar dari 𝛼 = 0,05 , sehingga dapat dimaknai bahwa 

data kultur madrasah berasal dari populasi berdistribusi 

normal. 

2. Nilai sig untuk data kedisiplinan peserta didik adalah 0,199. 

Nilai ini lebih besar dari 𝛼 = 0,05, sehingga dapat dimaknai 

bahwa data kedisiplinan peserta didik berasal dari populasi 

berdistribusi normal. 

 

Kedisiplinan Peserta Didik Stem-and-Leaf Plot 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     1,00        6 .  2 
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     1,00        6 .  5 

     3,00        7 .  024 

     7,00        7 .  6677999 

    18,00        8 .  000011112233333444 

    15,00        8 .  555677888889999 

     7,00        9 .  1333344 

    10,00        9 .  5555666666 

 

 Stem width:     10,00 

 Each leaf:        1 case(s) 
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Kultur Madrasah Stem-and-Leaf Plot 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     1,00 Extremes    (=<59) 

     1,00        6 .  4 

      ,00        6 . 

     6,00        7 .  022444 

    10,00        7 .  5555677889 

    18,00        8 .  001111222222233344 

    11,00        8 .  57777777899 

     8,00        9 .  00022344 

     7,00        9 .  5566666 

 

 Stem width:     10,00 

 Each leaf:        1 case(s) 
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Lampiran 5: Uji Linearitas 

 Berikut disajikan output hasil analisis uji linearitas 

kedisiplinan peserta didik (Y) dengan kultur madrasah (X) pada 

program SPSS for windows: 

 
ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

Kedisiplinan 
Peserta Didik 
* Kultur 
Madrasah 

Between 
Groups 

(Combined) 2551.791 24 106.325 3.301 .001 

Linearity 1206.245 1 1206.245 37.445 .000 

Deviation 
from 
Linearity 

1345.546 23 58.502 1.816 .052 

Within Groups 1191.902 37 32.214   
Total 3743.694 61    

Berdasarkan tabel ANOVA di atas diperoleh informasi bahwa nilai 

𝑠𝑖𝑔. = 0,052 > 𝛼 = 0,05 , sehingga dapat dimaknai bahwa 

kedisiplinan peserta didik (Y) atas kultur madrasah (X) adalah 

linear (membentuk garis lurus). 
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Lampiran 6: Hasil Uji Hipotesis 

 Berikut disajikan output uji hipotesis pengaruh kultur 

madrasah terhadap kedisiplinan peserta didik dengan 

menggunakan analisis regresi sederhana pada SPSS for windows: 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .568a .322 .311 6.50314 

a. Predictors: (Constant), Kultur Madrasah 

 

 Berdasarkan tabel Model Summary di atas, diperoleh 

informasi bahwa nilai koefisien korelasi variabel kedisiplinan 

peserta didik (Y) atas variabel kultur madrasah (X) dan adalah 

𝑟𝑥𝑦 = 0,568. Sedangkan koefisien determinasi antara X dan Y 

adalah 0,322. Nilai koefisien determinasi tersebut bermakna 

bahwa 32,2% variabel kedisiplinan peserta didik (Y) dipengaruhi 

oleh variabel kultur madrasah (X). 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio
n 

1206.245 1 1206.245 28.523 .000b 

Residual 2537.448 60 42.291   

Total 3743.694 61    

a. Dependent Variable: Kedisiplinan Peserta Didik 

b. Predictors: (Constant), Kultur Madrasah 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 39.795 8.532  4.664 .000 

Kultur 
Madrasah 

.544 .102 .568 5.341 .000 

a. Dependent Variable: Kedisiplinan Peserta Didik 

 

 Berdasarkan tabel ANNOVA diperoleh nilai sig = 0,000 <
𝛼 =  0,05, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, terdapat 
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pengaruh kultur madrasah terhadap kedisiplinan peserta didik di 

MTsN 1 Kota Makassar. 

Berdasarkan tabel Coefficients di atas, diperoleh informasi 

bahwa nilai 𝑎 = 39,795 dan 𝑏 = 0,544, sehingga Persamaan 

Regresi Y atas X adalah �̂� = 0,544 𝑋 + 39,795. 

 Berdasarkan tabel Coefficients di atas, juga diperoleh nilai 

sig = 0,000 < 𝛼 =  0,05, sehingga H0 ditolak. Juga diperoleh 

informasi bahwa nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,341 . Sedangkan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

untuk sampel sebanyak 62 dan 𝛼 = 0,05 adalah 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,0003.  
Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,341 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,0003 , maka H0 ditolak. 

Dengan demikian, terdapat pengaruh kultur madrasah terhadap 

kedisiplinan peserta didik di MTsN 1 Kota Makassar. 
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