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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya 

memanusiakan manusia. Proses transformasi ilmu pengetahuan 

yang terjadi dalam proses pendidikan diharapkan dapat 

meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan seseorang ke 

arah yang lebih baik. Selama proses pendidikan, seseorang 

memperoleh bekal ilmu pengetahuan baik dari pendidikan formal, 

maupun pendidikan non-formal. Dalam prosesnya, pendidikan 

formal memiliki beberapa jenjang yakni mulai jenjang PAUD 

sampai dengan pendidikan tinggi. 

Salah satu jenjang pendidikan formal yakni Sekolah Dasar 

atau yang sederajat dinamakan Madrasah Ibtidaiyah. Pendidikan di 

jenjang Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah 

satu fondasi utama yang merupakan salah satu faktor penentu bagi 

pendidikan pada jenjang berikutnya. Pada jenjang tersebut 

dibelajarkan dan ditanamkan dasar pengetahuan, sikap, perilaku, 

dan lain sebagainya. Selain itu, pada jenjang Sekolah Dasar atau 

Madrasah Ibtidaiyah ditanamkan nilai-nilai agama agar kelak 

terbentuk generasi yang memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku 

yang berlandaskan pada ajarannya masing-masing. Untuk 

mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya yang efektif dan 

strategis oleh pihak lembaga pendidikan, kepala sekolah, guru 

agama, dan guru lainnya dalam membentuk siswa yang memiliki 

jiwa keagaaman yang kuat. Oleh karena, sekolah sebagai wadah 

bagi siswa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk 

pondasi ilmu keagamaan yang kuat dalam menjalankan kehidupan 

sesuai dengan ajaran Islam. 

Semua proses pendidikan yang berlangsung tersebut 

merupakan upaya untuk mengaktualisasikan isi pembukaan UUD 

1945 alenia IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan 

pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Selain itu, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
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menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

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

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.1 Oleh karena itu, 

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk 

mengembangkan kualitas manusia sebagai suatu kegiatan yang 

sadar akan tujuan. 2 Pendidikan merupakan unsur yang erat 

kaitannya dengan kehidupan. Pendidikan dapat diperoleh dimana 

saja, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan 

masyarakat. Seiring dengan globalisasi dan perkembangan 

tekhnologi yang begitu pesat mengharuskan adanya  pembaharuan 

dalam dunia pendidikan. 

Kepedulian pemerintah dalam sistem pendidikan sangat 

berpengaruh terhadap kemajuan bangsa itu sendiri. Hal ini telah 

dibuktikan oleh Negara Jepang yang pada tahun 1945 

diluluhlantakkan oleh bom sekutu sehingga dua kotanya hancur 

luluh, untuk bangkit pertama kali yang dilakukan adalah dengan 

mengumpulkan para guru karena Jepang yakin, bahwa mereka 

akan dapat bangkit dan kembali menjadi salah satu Negara 

terkemuka di dunia adalah melalui kepeduliannya dengan 

pendidikan. 

Pendidikan Islam pada dasarnya adalah pendidikan yang 

bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, 

mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk 

jasmani maupun rohani. Menumbuhsuburkan hubungan yang 

harmonis setiap pribadi dengan Tuhan, manusia dan alam semesta. 

Adapun tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah ialah 

agar siswa memahami, terampil merealisasikan pengetahuannya, 

serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, dan 

bermasyarakat. 3 Oleh karena itu, pendidikan agama dapat 

dijadikan sebagai basis pembentukan dan pembinaan 

 
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
2 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif 

Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 22. 
3Komaruddin Hidayat, Psikologi Beragama (Bandung: Mizan, 2011), h. 

31. 
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akhlak siswa. Kepala sekolah/madrasah bersama dengan guru 

agama dan guru lainnya bersama-sama dapat merancang berbagai 

aktivitas sehari-hari bagi siswa di sekolah/madrasah yang diwarnai 

dengan nilai-nilai ajaran agama sehingga melalui cara ini, 

diharapkan siswa terbiasa untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

keagamaan yang pada akhirnya dapat membentuk dan membina 

akhlak dalam diri siswa. 

Perkembangan tekhnologi yang semakin pesat menjadi 

ancaman tersendiri bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan siswa. Tekhnologi yang menyuguhkan konten yang 

serba instan dan beragam hiburan yang tak mendidik semakin 

menggempur siswa dari segala arah. Akibatnya, siswa saat ini 

menjadi malas mendalami pengetahuan agama. Sikap dan perilaku 

siswapun cenderung mengikuti konten-konten yang tidak 

mendidik yang disediakan tekhnologi. Kasus penyimpangan 

perilaku dan sikap yang dilakukan oleh siswa saat ini sangat 

memprihatinkan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

mengisyaratkan bahwa moral dan nilai-nilai agama di dalam diri 

seorang siswa telah tergerus oleh perkembangan tekhnologi. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanamkan 

pengetahuan, sikap, dan perilaku beragama siswa yakni dengan 

memberikan edukasi dan contoh kepada mereka.  Sebagai generasi 

tua, hendaknya memberikan pemahaman mengenai pengetahuan, 

sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama kepada 

generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman yang serba 

instan. Siswa seyogyanya dibekali pengetahuan agama, diberikan 

teladan dalam bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai agama. 

Hal tersebut dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah. 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan 

utama dalam memberikan pengetahuan agama dan pembentukan 

sikap dan perilaku beragama siswa. Melalui lingkungan keluarga 

dilakukan pembiasaan-pembiasaan kepada siswa yang pada 

akhirnya terbentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran 

agama. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua yang 

berperan sebagai wadah bagi siswa dalam menimba ilmu 

pengetahuan, membentuk sikap dan perilaku beragama yang sesuai 

dengan nilai-nilai agama. Sekolah harus mengkonsepkan 
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pendidikan yang berbasis pengetahuan umum dan agama agar 

kelak siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang 

mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa harus 

melanggar moral dan nilai-nilai agama. Salah satu sekolah yang 

mempunyai kelebihan dalam menanamkan pengetahuan agama, 

sikap dan perilaku beragama adalah MI. MI merupakan madrasah 

yang mengkonsepkan pendidikan berbasis agama namun tidak 

mengesampingkan pengetahuan umum. Konsep pendidikan yang 

diterapkan di madrasah berusaha mengantisipasi berbagai ancaman 

buruk yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku beragama di 

tengah perkembangan tekhnologi yang pesat dan serba instan. 

MI merupakan salah satu lembaga pendidikan di bawah 

sistem pendidikan nasional dan ditempatkan di bawah pembinaan 

Departemen Agama. Lembaga pendidikan MI memiliki ciri khas 

agama Islam karena di MI dibelajarkan mata pelajaran umum dan 

ditambah lebih banyak mata pelajaran agama dibandingkan di SD. 

SD merupakan salah satu lembaga pendidikan di bawah sistem 

pendidikan nasional yang dibina oleh Departemen Pendidikan 

Nasional. Lembaga pendidikan SD lebih banyak dibelajarkan mata 

pelajaran pengetahuan umum dari pada mata pelajaran agama. 

Berangkat dari uraian di atas maka peneliti tertarik dan 

merasa perlu untuk melakukan penelitian sehingga diperoleh bukti 

empirik. Adapun judul penelitian yakni “Analisis Pengetahuan, 

Sikap, dan Perilaku Bergama Siswa MI Al-Abrar Makassar dan SD 

Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah 

dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana gambaran pengetahuan agama siswa MI Al- 

Abrar Makassar? 

2. Bagaimana gambaran pengetahuan agama siswa SD Inpres 

Unggulan Btn Pemda Makassar? 

3. Bagaimana gambaran sikap beragama siswa MI Al-Abrar 

Makassar? 
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4. Bagaimana gambaran sikap beragama siswa SD Inpres 

Unggulan Btn Pemda Makassar akassar? 

5. Bagaimana gambaran perilaku beragama siswa MI Al-Abrar 

Makassar? 

6. Bagaimana gambaran perilaku beragama siswa SD Inpres 

Unggulan Btn Pemda Makassar? 

7. Apakah ada perbedaan pengetahuan agama antara siswa MI 

Al-Abrar Makassar dan siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar? 

8. Apakah ada perbedaan sikap beragama antara siswa MI Al- 

Abrar Makassar dan siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar? 

9. Apakah ada perbedaan perilaku beragama antara siswa MI Al-

Abrar Makassar dan siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar? 

C. Pengertian Judul 

Adapun pengertian judul dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perbandingan pengetahuan, sikap, dan perilaku agama siswa 

MI Al-Abrar Makassar dan SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar. 

2. Pengetahuan beragama dapat dimaknakan dengan segala yang 

berhubungan dengan ajaran yang esensial di dalam Islam 

yakni aqidah, syari’at dan akhlak yang secara kondusif dapat 

dipahami dan dirasakan oleh individu (siswa). 

3. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk bereaksi secara 

negatif atau positif terhadap suatu obyek tertentu yang timbul 

berdasarkan sosialisasi dengan lingkungannya. 

4. Perilaku beragama adalah perilaku siswa yang erat kaitannya 

dengan lingkungan dimana mereka berada. 

5. Siswa MI dan SD yang dimaksud adalah siswa kelas VI yang 

terdaftar di sekolah atau madrasah. 
 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 
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a. Mengetahui gambaran pengetahuan agama siswa MI Al- Abrar 

Makassar. 

b. Mengetahui gambaran pengetahuan agama siswa SD Inpres 

Unggulan Btn Pemda Makassar. 

c. Mengetahui gambaran sikap beragama siswa MI Al-Abrar 

Makassar. 

d. Mengetahui gambaran sikap beragama siswa SD Inpres 

Unggulan Btn Pemda Makassar akassar. 

e. Mengetahui gambaran perilaku beragama siswa MI Al-Abrar 

Makassar. 

f. Mengetahui gambaran perilaku beragama siswa SD Inpres 

Unggulan Btn Pemda Makassar. 

g. Menganalisis apakah ada perbedaan pengetahuan agama antara 

siswa MI Al-Abrar Makassar dan siswa SD Inpres Unggulan 

Btn Pemda Makassar. 

h. Menganalisis apakah ada perbedaan sikap beragama antara 

siswa MI Al-Abrar Makassar dan siswa SD Inpres Unggulan 

Btn Pemda Makassar. 

i. Menganalisis apakah ada perbedaan perilaku beragama antara 

siswa MI Al-Abrar Makassar dan siswa SD Inpres Unggulan 

Btn Pemda Makassar. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Para penentu kebijakan khususnya Departemen Agama RI, 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI serta Kanwil 

Departemen Agama, Kanwil Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan dalam upaya membina 

pengetahuan agama, sikap agama dan perilaku agama siswa 

baik siswa MI maupun siswa SD. 

b. Para guru dan tim pengajar agama dalam rangka meletakkan 

sikap beragama siswa secara positif baik siswa dari Makassar 

maupun siswa dari daerah-daerah lainnya. 

c. Para guru dan tim pengajar agama dalam rangka meletakkan 

sikap beragama siswa secara positif baik siswa dari Makassar 

maupun siswa dari daerah-daerah lainnya. 
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d. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi 

peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji masalah-masalah 

yang sama dengan penelitian ini. 

E. 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, 

pengertian judul, tujuan dan manfaat penelitian, serta garis besar 

isi penelitian. 

Bab II, merupakan kajian pustaka yang menggambarkan 

secara umum tentang kajian tentang pengetahuan dan agama, 

pendidikan agama Islam, sikap beragama, perilaku beragama, 

kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan penelitian relevan. 

Bab III, merupakan metode penelitian yang menggambarkan 

secara umum tentang jenis, desain, dan lokasi 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 pembasahan hasil 

penelitian. 

Bab V, merupakan penutup yang menggambarkan secara 

umum tentang kesimpulan dan implikasi penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengetahuan dan Agama 

Pengetahuan sebagai suatu perubahan dalam perilaku suatu 

individu yang berasal dari pengalaman.4 Agama dalam kehidupan 

manusia berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-

norma agama tertentu. Secara umum norma-norma tersebut 

menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar 

sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. 5 Semua agama 

mengajak pengikutnya untuk menghidupi agamanya, karena inti 

agama adalah menyediakan petunjuk mengenai bagaimana 

memperlakukan orang lain dan memperoleh kedamaian batin. 6 

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem 

nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-

norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan 

bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang 

dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti khusus dalam 

kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas.7 

Berdasarkan uraian tersebut dalam kaitannya dengan 

penelitian ini, maka beragama dapat dimaknakan dengan segala 

yang berhubungan dengan ajaran yang esensial di dalam Islam 

yakni aqidah, syari’at dan akhlak yang secara kondusif dapat 

dipahami dan dirasakan oleh individu (siswa). Dimana ajaran 

agama ini sekaligus menjadi obyek sikap dari subyek. 

B. Pendidikan Agama Islam 

Kalimat pendidikan agama Islam secara bahasa terbagi tiga 

kata yaitu pendidikan, agama dan kata Islam. Pendidikan adalah 
 

4 Dewi Rafiah Pakpahan, Pengaruh Pengetahuan dan Sikap terhadap 
Perilaku Masyarakat pada Bank Syariah di Wilayah Kelurahan Sei Sikambing 

D, At-Tawassuth 3 (3), 2017, h, 349. 
5 Ishomuddin, Sosiologi Agama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 

35. 
6 Larry A Samovar dan Porter, Richard E dan McDaniel Edwin R, 

Komunikasi Lintas Budaya (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 125. 
7 Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 

h. 240. 
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process of acquiring or imparting knowledge and skills.8 Yang 

berarti bahwa proses mendapatkan atau menanamkan pengetahuan 

dan keterampilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

pendidikan mengandung maksud suatu proses dalam rangka 

mengubah sikap dan tata tingkah laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui kegiatan 

pengajaran dan pelatihan.9 Ada beberapa definisi terkait dengan 

pendidikan agama Islam, diantaranya bahwa pendidikan agama 

Islam merupakan usaha sadar generasi tua kepada generasi muda 

untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, 

keterampilan agar mereka kelak menjadi manusia bertakwa kepada 

Allah swt.10 Maksud dari pendidikan agama Islam adalah suatu 

usaha yang dilakukan untuk membina dan mengasuh peserta didik 

agar senentiasa mampu memahami ajaran Islam secara menyeluruh 

kemudian menghayati tujuan yang pada akhirnya peserta didik 

tersebut dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai way 

of life.11 

Pendidikan agama Islam adalah segala usaha untuk 

memelihara dan mengembangkan fitrah manusai serta sumber daya 

manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia 

seutuhnya (insan kamil) sesuai norma Islam. 12 Senada dengan 

pendapat tersebut, menurut Muhammad Fadil Al-Djamaly 

sebagaimana yang telah dikutip oleh Arifin menyatakan bahwa 

pendidikan agama Islam adalah proses yang mengarahkan manusia 

kepada kehidupan yang baik dan mengangkat derajat 

kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) dan 

kemampuan ajarnya (pengaruh dari luar).13 
 

8 Routledge. Key Wood Education the Basics (New York: Routledge, 

2011), h. 12. 
9 Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2014), h. 172. 
10 Tayar Yusuf, Ilmu Praktek Mengajar (Bandung: PT. Al-Ma’rif, 

2006), h. 67. 
11 Zakiyah, Darajat, Pendidikan Agama dan Pembinaan Mental 

(Jakarta: Bulan Bintang, 2006), h.3. 
12 Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme 

Teosentris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 28-29. 
13 

H. M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2003), h. 18. 



10  

 

 

 

Pendidikan agama Islam adalah segenap kegiatan yang 

dilakukan seseorang untuk membantu seseorang atau sekelompok 

peserta didik dalam menanamkan atau menumbuhkembangkan 

ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan  sebagai pandangan 

hidupnya, yang diwujudkan dalam sikap hidup dan dikembangkan 

dalam keterampilan hidupnya sehari-hari. 14 Ahmad Qodri Azizy 

menyebut definisi Pendidikan Agama Islam dalam dua hal, yaitu: 

1. Mendidik peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan nilai-

nilai atau akhlak Islam; 

2. Mendidik peserta didik untuk mempelajari materi ajaran 

Islam, sehingga pengertian pendidikan agama Islam 

merupakan usaha secara sadar dalam memberikan bimbingan 

kepada anak didik untuk berperilaku sesuai ajaran Islam dan 

memberikan pelajaran dengan materi-materi tentang 

pengetahuan Islam.15 

Pendidikan agama Islam adalah kegiatan yang dilakukan 

bertujuan untuk menghasilkan orang-orang beragama, sehingga 

pendidikan agama perlu diarahkan ke arah pertumbuhan moral dan 

akhlak peserta didik. Pendidikan agama Islam merupakan sebutan 

yang diberikan pada salah satu subyek mata pelajaran yang ada di 

sekolah yang harus dipelajari oleh peserta didik yang beragama 

Islam dalam menyelesaikan pendidikannya dalam tingkatan 

tertentu. Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang 

berorientasi pada penanaman nilai-nilai Islam, baik yang 

bersumber dari ajaran Islam (alquran dan hadits), maupun 

bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dan tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. Yang nantinya nilai-nilai Islami 

tersebut akan mempengaruhi pola aktivitas manusia dalam segala 

aspek, baik aktivitas manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, 

sesama manusia dan hubungannya dengan aktivitas manusia 

dalam mengelola alam ini.16 Tujuan pendidikan agama 
 

14 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2006), h. 5. 
15 Ahmad Qodry Azizy, Islam dan Permasalahan Sosial:Mencari 

Jalan Keluar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 22. 
16 Zuhairini & Abdul Ghofir, Metodologi Pembelajaran Pendidikan 

Agama (Malang: Universitas Malang, 2004), h. 1. 
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Islam di sekolah umum adalah untuk meningkatkan keimanan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang 

agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan 

pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.17 

Arifin dalam Fasihatus Sholihah mengemukakan tujuan 

pendidikan agama Islam adalah untuk menumbuhkan pola 

kepribadian   manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, 

kecerdasan otak, penalaran, perasaan, dan indera. Pendidikan ini 

harus melayani pertumbuhan manusia dalam semua aspeknya, 

baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, ilmiah, 

maupun bahasanya (secara perorangan maupun secara 

berkelompok). Pendidikan ini mendorong semua aspek tersebut 

ke arah keutamaan serta pencapaian kesempurnaan hidup. 18 

Adapun tujuan pendidikan Islam menuju Munzir Hitami dalam 

Ade Imelda Frimayanti menyatakan bahwa tujuan pendidikan 

agama Islam haruslah mencakup tiga hal yaitu: 1) tujuan bersifat 

teleologik, yaitu kembali kepada Tuhan, 2) tujuan bersifat 

aspiratif, yaitu kebahagiaan dunia sampai akhirat, dan 3) tujuan 

bersifat direktif yaitu menjadi makhluk pengabdi kepada Tuhan.19 

Tujuan pendidikan agama Islam adalah membimbing dan 

membentuk manusia menjadi hamba Allah Swt yang saleh, teguh 

imannya, taat beribadah, dan berakhlak terpuji yang berkisar pada 

pembinaan pribadi muslim yang terpadu pada perkembangan dari 

segi spiritual, jasmani, emosi, intelektual, dan sosial, serta 

pembinaan warga negara, muslim yang baik, yang percaya pada 

Tuhan dan agamanya, berpegang teguh pada ajaran agamanya, 

berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani.20 
 
 

17 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 
39. 

18 Fasihatus Sholihah. Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap 

Keaktifan Ibadah Sholat Siswa Kelas XI di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. 
Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam 6(1), 2017. h. 1-17. 

19 Ade Imelda Frimayanti. Impelentasi Pendidikan Nilai dalam 

Pendidikan Islam. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 8(2), 2017. h. 227- 

247. 
20 

Moh. Wardi. Penerapan Nilai Pendidikan Agama Islam dalam 

Perubahan Sosial Remaja. Jurnal Tadris 7 (1), Juni 2012. h. 31-44. 
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Pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian 

dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketaqwaannya, berbangsa, dan bernegara.21 

Salah satu peran pendidikan agama khususnya pendidikan 

agama Islam yakni dalam pembentukan karakter peserta didik. 

Pendidikan agama Islam merupakan sarana transformasi 

pengetahuan dalam aspek keagamaan (aspek kognitif), sebagai 

sarana transformasi norma serta nilai moral untuk membentuk 

sikap (aspek afektif), yang berperan dalam mengendalikan perilaku 

(aspek psikomotorik) sehingga tercipta kepribadian manusia 

seutuhnya. 22 Adapun fungsi pendidikan agama Islam yaitu: 

1. Mengembangkan pengetahuan teoritis, praktis, dan 

fungsional bagi peserta didik; 

2. Menumbuhkankembangkan kreativitas, potensi-potensi atau 

fitrah peserta didik; 

3. Meningkatkan kualitas akhlak dan kepribadian, atau 

menumbuhkembangkan nilai-nilai insani dan nilai Ilahi; 

4. Menyiapkan tenaga kerja yag produktif; 

5. Membangun peradaban yang berkualitas (sesuai dengan 

nilai-nilai Islam) di masa depan; 

6. Mewariskan nilai-niai Ilahi dan nilai-nilai insani kepada 

peserta didik.23 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa 

pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan 

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama yang 

dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan 

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam 

hubungan kerukunan antar ummat beragama dalam masyarakat 
 

21 Abdul Majid dan Dian Andayani. Pendidikan Agama Islam 

Berbasis Kompetensi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 135. 
22 Nur Ainiyah. Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama 

Islam. Jurnal Al-Ulum 13(1), Juni 2013. h. 25-38. 
23 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2006), h. 15. 
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untuk mewujudkan persatuan nasional, oleh karena itu, secara 

singkat dapat dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam di sekolah 

khususnya siswa MI Al Abrar Makassar dengan SD Inpres 

Unggulan Pemda Makassar, merupakan usaha bimbingan 

pembinaan terhadap peserta didik dalam meyakini, memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi 

manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

C. Sikap Beragama 

Kata sikap atau “attitude” (dalam bahasa Inggris) pertama 

sekali dipopulerkan oleh Harbert Spencer (1862) untuk 

menujukkan situasi mental seseorang. Pada tahun 1888 konsep ini 

digunakan oleh Lange dalam suatu eksprimen di laboratorium. 

Pada perkembangan selanjutnya, konsep sikap lebih popular 

digunakan ahli sosiologi dan psikologi. Ahli psikologi beralasan 

bahwa sikap menjadi alasan utama munculnya perbedaan perilaku 

setiap individu. Individu memiliki perilaku yang berbeda, salah 

satu penyebabnya adalah karena inidividu memiliki sikap yang 

berbeda terhadap suatu objek tertentu. Para ahli sosiologi, sikap 

memiliki arti yang sangat penting, khususnya dalam  menerangkan 

perubahan sosial dan budaya. Begitu juga halnya dengan tingkah 

laku individu dalam beragama, juga berbeda- beda. Salah satu 

penyebabnya adalah individu memiliki sikap keberagamaan 

berbeda-beda.24 

Sikap keberagamaan bukan merupakan bawaan, melainkan 

bentukan setelah individu lahir. Pembentukan sikap keberagamaan 

harus dimulai sejak dini. Sebab, pada masa awal merupakan masa 

yang sangat penting. Menurut Sigmund Freud, masa-masa awal 

menrupakan masa pembentukan dasar-dasar sikap, kebiasaan, 

keperibadian dan tingkah laku. Apabila pada dasar-dasar sikap, 

kebiasaan, kepribadian dan tingkah laku sudah terbentuk pada 

masa-masa awal dengan baik, maka akan mempermudah 

perkembangan untuk masa-masa selanjutnya.25 
 
 

24 Sutarto, Pengembangan Sikap Keberagamaan Peserta Didik, Islamic 

Conseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam 2 (1), 2018, h. 22. 
25 

Sutarto, Pengembangan Sikap Keberagamaan Peserta Didik, 
Islamic Conseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam 2 (1), 2018, h. 23. 
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Menurut Jalauddin sebagaimana yang dikutip oleh Syaiful 

Hamali menyatakan bahwa sikap beragama adalah integrasi secara 

kompleks antara pengetahuan agama, perasaan agama, serta 

tindakan keagamaan menyangkut atau berhubungan erat dengan 

gejala kejiwaan manusia terhadap objek tertentu. 26 Muhaimin, dkk 

dalam Ismail dan Fahmi menyatakan bahwa untuk mewujudkan 

sikap keberagamaan, pendidikan agama Islam di sekolah umum 

akan berhasil dengan optimal dalam memberi “warna” dan 

“makna” serta menanamkan nilai-nilai fundamental bagi 

pembentukan sikap peserta didik kalau dibarengi dengan sikap 

proaktif dari guru agama serta adanya keterpaduan pembinaan. 

Sikap proaktif yang dimaksud adalah, bahwa seorang mampu 

keluar dari struktur, kondisi, dan aturan yang ada, untuk berusaha 

mencari jalan baru atau berada dalam perspektif “mengubah” 

sesuai dengan konteksnya.27 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa sikap adalah kecenderungan seseorang untuk 

bereaksi secara negatif atau positif terhadap suatu obyek tertentu 

yang timbul berdasarkan sosialisasi dengan lingkungannya. Sikap 

positif pada proses belajar mengajar agama misalnya, sangat 

diharapkan, namun sikap siswa tidak selamanya bersikap positif 

tetapi mungkin saja ada yang bersikap negatif. Sikap siswa tertentu 

bervariasi ada yang sangat menyukai sampai sangat tidak 

menyukai. Bila dianggap berguna baginya dia akan bersikap 

positif, sebaliknya bila siswa menganggap pelajaran tersebut hanya 

sebagai pelajaran yang tidak berguna dan membosankan baginya 

maka tentu dia akan bersikap negatif. Sikap keberagamaan siswa 

MI Al Abrar Makassar dan SD Inpres Unggulan Pemda Makassar 

dapat dikatakan positif apabila siswa punya kesediaan, pengertian 

dan penerimaan terhadap pengetahuan agama atau obyek-obyek 

psikologis yang diberikan. Oleh karena itu teori ini sangat berguna 

dan merupakan teori  yang perlu dikembangkan dalam mengubah 

ataupun membentuk sikap seseorang termasuk siswa. Dan perlu 

dipahami bahwa sikap 
 

26 Syaiful Hamali. Sikap Keagamaan dan Pola Tingkah Laku 

Masyarakat Madani. Jurnal Al-Adyan 6 (2), Juli-Desember 2011. h. 77-100. 
27 Ismail dan Fahmi. Internalisasi Sikap Keberagamaan Sejak Anak 

Usia Dini. Jurnal Pesona PAUD Raden Fatah, 2017. h. 1-20. 
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keberagamaan seseorang dapat berubah tergantung dari kadar 

ketaatannya terhadap agama. 

D. Perilaku Beragama 

Kata perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap 

rangsangan atau lingkungan. 28 Perilaku adalah cara berbuat atau 

menjalankan sesuatu dengan sifat yang layak bagi masyarakat. 29 

Nawi dalam Umi Muzayanah mengemukakan bahwa perilaku 

didefinisikan sebagai aktualisasi sikap seseorang dalam wujud 

tindakan atau aktivitas sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya.30 Psikologi memandang perilaku manusia sebagai 

reaksi yang bersifat sederhana maupun bersifat kompleks.31 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan 

bahwa perilaku adalah perbuatan, tindakan, maupun reaksi 

seseorang terhadap sesuatu yang dilakukan, didengar, dan dilihat 

dimana perilaku ini lahir berdasarkan perkataan dan perbuatan. 

Beragama berasal dari kata agama, mendapat awalan “ber” 

yang memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan 

agama. 32 Manusia memeluk agama, menghayati, dan 

mempraktikkannya. Dengan beragama, individu menemukan 

dimensi terdalam dirinya yang menyentuh jiwa dan emosinya 

sehingga akan membawa individu tersebut untuk memiliki jiwa 

yang sehat dan membentuk kepribadian yang kokoh dan seimbang. 

 
28 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional:  Menciptakan Pembelajaran 

Kreatif dan Menyenangkan, (Bandung: Remaja Rosmiakarya, 2011), h. 41. 
29 Purwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbaru (Surabaya: 

Amalia Surabaya, 2003), h. 302. 
30 Umi Muzayanah, Trend Beragama Remaja Era Milenial: Analisis 

Perilaku Siswa SMA di Jawa Tengah, Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi 

Keagamaan 6 (2), 2018, h. 265. 
31 Saifuddin Azwar, Sikap Manusia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010) h. 9. 
32 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Persero Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2005),  h. 

12. 
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Wahyuni dalam Umi Muzayanah mengemukakan bahwa 

perilaku beragama merupakan tindakan seorang individu yang 

berkarakter nilai-nilai, etika, agama, dan norma.33 Ghazali dalam 

Umi Muzayanah mengemukakan bahwa perilaku beragama 

berkaitan dengan etika yang didasarkan kepada ajaran agama. 

Akhlak juga berkaitan dengan etika yang bersumber dari ajaran 

agama. Dengan demikian, perilaku beragama identik dengan 

akhlak.34 

Zakiyah Darajat mengatakan bahwa perilaku beragama 

merupakan perolehan bukan pembawaan. Terbentuknya melalui 

pengalaman langsung yang terjadi dalam hubungannya dengan 

unsur-unsur lingkungan material dan sosial. Walaupun sikap 

terbentuknya melalui pengaruh lingkungan, namun faktor individu 

ikut juga menentukan. 35 Menurut Ramayulis dalam Muhammad 

Fatkhan Muallifin mengatakan bahwa perilaku beragama atau 

tingkah laku beragama adalah segala aktivitas manusia dalam 

kehidupan didasarkan atas nilai-nilai agama yang diyakininya.36 

Rizal dalam Jusnimar Umar mengatakan bahwa tinggi 

rendahnya kualitas perilaku beragama ditentukan oleh pengalaman 

belajar agama yang pernah diikutinya, baik kualitas masa belajar 

maupun kualitas lingkungan tempat dimana mereka belajar agama. 

Semakin banyak pendidikan agama diperoleh semakin tinggi 

tingkat mutu keberagamaan (religiusitas) dan semakin sedikit 

pendidikan agama yang diikuti, semakin rendah pula tingkat 

religiusitas. Demikian juga kualitas lingkungan 
 

 

 
33 Umi Muzayanah, Trend Beragama Remaja Era Milenial: Analisis 

Perilaku Siswa SMA di Jawa Tengah, Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi 

Keagamaan 6 (2), 2018, h. 265. 
34 Umi Muzayanah, Trend Beragama Remaja Era Milenial: Analisis 

Perilaku Siswa SMA di Jawa Tengah, Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi 

Keagamaan 6 (2), 2018, h. 265. 
35 Rohmalina Wahab, Psikologi Agama (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 

h. 161. 
36 Muhammad Fatkhan Muallifin. Meningkatkan Motivasi dan Perilaku 

Beragama Siswa MI (Studi Literasi). Jurnal Abdau: Jurnal Pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah 1(2), Desember 2018. h. 210-234. 



17  

 

 

 

tempat belajar agama memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap kualitas keberagamaan.37 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa 

perilaku beragama siswa sangat erat kaitannya dengan lingkungan 

dimana mereka berada. Oleh karena itu perilaku atau tingkah laku 

mengandung makna yang luas, meliputi pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan sikap. Perilaku atau tingkah laku manusia 

khususnya siswa-siswa MI Al Abrar Makassar dan SD Inpres 

Unggulan Pemda Makassar yang dapat diobservasi misalnya 

penampilan mereka dan ada pula yang tidak dapat diobservasi 

misalnya kecenderungan berperilaku. Jadi perilaku itu muncul, erat 

hubungannya dengan faktor internal, misalnya pengetahuan, 

keyakinan dan faktor eksternal misalnya lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Perilaku beragama seseorang dapat diukur dengan melihat 

dari beberapa dimensi keagamaan. Djamaluddin Ancok dan Suroso 

dalam Miftahuol Ansyori menyatakan beberapa dimensi 

keagamaan dalam Islam, diantaranya:38 

1. Dimensi keagamaan atau akidah Islam menunjuk kepada 

seberapa tingkat keyakinan muslim terhadap kebenaran 

ajaran-ajaran agamanya, terutama yang bersifat fundamental 

dan dogmatik. 

2. Dimensi peribadatan atau syariah menunjuk kepada seberapa 

tingkat kepatuhan muslim dalam mengerjakan kegiatan- 

kegiatan ritual sebagaimana disuruh dan dianjurkan oleh 

agamanya. 

3. Dimensi pengamalan (akhlak) menunjuk pada seberapa 

tingkatan muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran 

agamanua, yaitu bagaiman individu berinteraksi dengan 

dunianya, terutama dengan manusia lain. 
 

 
37 Jusnimar Umar. Aktualisasi Perilaku Keberagamaan Remaja (Studi 

Deskriptif Analitik di Madrasah Aliyah Diniyyah Putri Lampung). Analisis: 

Jurnal Studi Keislaman 14(2), esember 2014. H.341-355. 
38 Miftahol Ansyori, Pembentukan Perilaku Keagamaan melalui 

Budaya Sekolah (Studi Multi Kasus pada SD Plus Nurul Hikmah Pamekasan 

dan MI Sirojut Tholibin I Pamekasan). Publikasi Tesis. Pascasarjana Unversitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018, h. 27-28. 
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Ditinjau dari segi proses dan cara pembentukannya, 

pembentukan perilaku menurut menurut Walgito dibagi menjadi 3 

cara sesuai keadaan yang diharapkan, yakni:39 

1. Pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan 

Salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh 

dengan conditioning atau pembiasaan. Dengan cara membiasakan 

diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan, akhirnya akan 

terbentuklah perilaku tersebut. Cara ini dasarkan atas teori belajar 

conditioning baik yang dikemukakan oleh Pavlov maupun 

Thorndike dan Skinner terdapat beberapa pendapat yang tidak 

seratus persen mempunyai kesamaan, namun para ahli tersebut 

mempunyai dasar pandangan yang tidak jauh berbeda satu  dengan 

yang lainnya. Conditionong Pavlov dikenal dengan conditioning 

klasik, sedangkan conditioning Thorndike dan Skinner dikenal 

sebagai conditioning operan. Walaupun demikian ada yang 

menyebut conditioning Thorndike sebagai conditioning 

instrumental, dan conditioning Skinner sebagai conditioning 

operan. Seperti telah dipaparkan di depan atas dasar pandangan ini 

untuk pembentukan perilaku didasarkan dengan conditioning atau 

kebiasaan. 

2. Pembiasaan perilaku dengan pengertian (Insight) 

Pembentukan perilaku juga dapat ditempuh dengan 

pengertian atau insight. Cara ini berdasarkan atas teori belajar 

kognitif, yaitu belajar dengan disertai adanya pengertian. Bila 

eksperimen Thorndike dalam teori belajar yang dipentingkan 

adalah soal latihan, maka belajar dalam eksperimen Kohler yang 

penting adalah pengertian atau insight. Kohler adalah seorang 

tokoh dalam psikologi Gestalt dan termasuk dalam aliran kognitif.  

3. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model 

Pembentukan perilaku dengan model ini adalah menjadikan 

pemimpin sebagai model atau contoh bagi anggota yang 

dipimpinnya. Cara ini didasarkan atas teori belajar sosial (social 

learning theory) atau observational learning theory yang 

dikemukakan oleh Bandura. 

 
39 Bimo Walgito, Psikologi Sosial: Suatu Pengantar (Yogyakarta: CV 

Andi Offset, 2003), h. 16-17. 



19  

 

 

 

Sarlito menyatakan bahwa perilaku seseorang dapat 

dibentuk melalui empat macam cara yakni:40 

1. Adopsi 

Kejadian-kejadian yang terjadi berulang-ulang dan terus 

menerus lama kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri 

individu dan mempengaruhi terbentuknya perilaku. 

2. Deferensiasi 

Dengan berkembangnya intelegensi, bertambahnya 

pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia maka ada hal-hal 

yang tadinya dianggap sejenis sekarang dipandang tersendiri. 

Terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula. 

3. Integrasi 

Pembentukan sikap disini terjadi secara bertahap dimulai 

dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan hal 

tertentu, sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. 

4. Trauma 

Trauma yaitu pengalaman-pengalaman yang tiba-tiba 

mengejutkan yang meninggalkan kesan-kesan mendalam pada 

jiwa orang yang bersangkutan, pengalaman traumatis yang dapat 

juga menyebabkan terbentuknya sikap. Pembentukan perilaku 

tidak terjadi demikian saja melainkan melalui suatu proses tertentu, 

melalui kontak sosial terus menerus antara individu dan individu 

lain disekitarnya. 

Jalaludin menyatakan bahwa perilaku keagamaan 

dpengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal (pembawaan) dan 

faktor eksternal (lingkungan). Lebih lanjut Jalaludin menjelaskan 

bahwa manusia adalah makhluk yang beragama. Namun 

keagamaan tersebut memerlukan bimbingan agar dapat tumbuh 

dan berkembang secara benar. Untuk itu anak-anak memerlukan 

tuntunan dan bimbingan sejalan dengan tahap perkembangan yang 

mereka alami.41 
 

 
 

 
h. 96. 

40  Sarlito W. Sarwono, Psikologi Sosial (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), 

41     Jalaludin. Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan 

Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi. Cet. Ke-18. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2016. H. 69. 
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Faktor eksternal yang memengaruhi perilaku beragama 

seseorang diantaranya lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Menurut Abdul Latief bahwa internalisasi nilai lebih 

dominan dilakukan oleh pendidika di sekolah dari pada pendidik 

di rumah (orang tua).42 Sekolah merupakan lembaga pendidikan 

formal yang mempunyai program yang sistematik dalam 

melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan kepada anak 

agar mereka berkembang sesuai dengan potensinya. Dalam 

kaitannya dengan upaya mengembangkan fitrah beragama siswa, 

maka sekolah terutama guru mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam mengembangkan wawasan pemahaman, 

pembiasaan mengamalkan ibadah atau akhlak yang mulia dan 

sikap apresiatif terhadap ajaran agama. 43 Dengan demikian 

sekolah merupakan salah satu faktor dalam membentuk perilaku 

beragama siswa. Sekolah menjadi wadah pembinaan dan 

pembentukan perilaku beragama siswa melalui kegiatan-kegiatan 

yang dapat menanamkan nilai-nilai moral agama kepada siswa. 

E. Kerangka Pemikiran 

Pengetahuan agama dapat diperoleh dari pendidikan agama 

yang diadakan di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah 

melalui pelajaran al-Qur’an, tauhid, hadits, fiqhi dan lain-lain. 

Seluruh materi pelajaran tersebut disusun untuk  menyempurnakan 

kondisi psikologi, sosial, spiritual, perilaku dan penalaran siswa 

dengan tujuan penyempurnaan wujud penghambaan diri kepada 

Allah. Pengetahuan agama yang diperoleh siswa melalui 

pendidikan agama bertujuan untuk meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan siswa tentang ajaran 

Islam, sehingga menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada 

Allah dan berakhlak mulia, baik yang berhubungan dengan Allah, 

berhubungan dengan sesama manusia (guru, masyarakat, keluarga 

dan sesama 

 
42 Abdul Latief, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan (Bandung: 

PT. Reflika Aditama, 
2009), hal. 30-32 

43 Jalaludin. Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan 

Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi. Cet. Ke-18. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2016. H. 140. 
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teman), ataupun yang berhubungan dengan makhluk lain dan 

lingkungan hidupnya. 

Sikap beragama siswa didasari pembentukannya pada faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal didasari oleh adanya 

interaksi terhadap lingkungan sekitarnya, baik lingkungan 

keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. 

Karena itu faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh: pengetahuan 

agama siswa yang meliputi pengetahuan tauhid, syariah dan 

akhlak. Pengetahuan agama siswa tersebut diperoleh melalui 

pendidikan formal dan pendidikan informal, sikap beragama siswa 

yang terbentuk melalui hasil belajar dari interaksi sosial  dan 

pengalaman siswa. Dari interaksi sosial terjadi hubungan timbal 

balik yang turut mempengaruhi pola perilaku masing- masing 

siswa (individu) sebagai anggota masyarakat. Bentuk sikap 

beragama siswa dapat dilihat dengan berbagai aspek yaitu aspek 

kognitif, aspek afektif dan aspek konatif. 

Karena pendidikan agama Islam merupakan suatu proses 

kegiatan atau usaha, maka tujuan pendidikan agama Islam adalah 

sesuatu yang akan dicapai dengan kegiatan atau usaha-usaha 

pendidikan. Penetapan tujuan pendidikan Islam dapat dipahami, 

karena manusia menurut Islam adalah makhluk ciptaan Tuhan, 

yang dengan sendirinya harus mengabdi dan memang diciptakan 

untuk mengabdi kepada Allah swt. di samping itu, manusia harus 

membersihkan jiwa raga, berakhlak mulia dan memperbanyak 

amal saleh untuk tercapainya kebahagiaan di hari kemudian. Oleh 

karena itu, tujuan yang diharapkan pada pendidikan agama Islam 

menurut ajaran Islam tercakup dalam tujuan pendidikan nasional. 

Sedangkan pendidikan agama Islam pada SD dan sederajat 

bertujuan memberikan kemampuan dasar kepada siswa tentang 

agama Islam untuk mengembangkan kehidupan beragama 

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah swt. serta berakhlak mulia, anggota masyarakat, 

warga negara dan anggota umat manusia serta mengikuti 

pendidikan menengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

bagan di bawah ini: 
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Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan pengetahuan agama antara siswa MI Al Abrar 

Makassar dan siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar. 

2. Ada perbedaan sikap beragama antara siswa MI Al Abrar 

Makassar dan siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar. 

3. Ada perbedaan perilaku beragama antara siswa MI Al Abrar 

Makassar dan siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar. 

Adapun hipotesis statistiknya sebagai berikut: 

1. H0 

H1 

2. H0 
H1 

3. H0 

H1 

Keterangan: 

p = rata-rata pengetahuan agama 

s = rata-rata sikap beragama 

Siswa 

MI 

Pengetahuan 

Agama 
Sikap 

Beragama 

Perilaku 

Beragama 

Ada Tidak 

Perbedaan 

Ada Tidak 

Perbedaan 

Ada Tidak 

Perbedaan 

Siswa 

SD 

Pengetahuan 

Agama 

Perilaku 

Beragama 
Sikap 

Beragama 

: p = p 

: p ≠ p 

: s = s 

: s ≠ s 

: t = t 

: t ≠ t 
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t = rata-rata perilaku beragama 

G. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Sutarto (2018) dengan judul penelitian “Pengembangan Sikap 

Keberagamaan Peserta Didik” menyimpulkan bahwa sikap 

keberagamaan peserta didik pada dasarnya merupakan 

keadaan internal yang ada dalam dari peserta didik yang 

terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan. Karakteristik 

dan perkembangan sikap keberagamaan setiap peserta didik 

berbeda-beda sesuai dengan tahap-tahap perkembangan. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari aspek kognitif, afektif 

dan konatif. Pembentukan dan pengembangan sikap 

keberagamaan harus dimulai sejak dini dan dilakukan sesuai 

dengan karakteristik kognitifnya, emosinya dan tingkat 

kesadaran beragamanya. Ada dua cara yang dapat dilakukan 

untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap 

keberagamaan peserta didik, yaitu : Pertama, internalisasi 

nilai-nilai keislaman. Internalisasi nilai-nilai keislaman dapat 

dilakukan dengan memberikan keteladanan, sugesti dan 

koreksi dan dorongan sosial. Kedua, menciptakan lingkungan 

religius baik di keluarga, sekolah maupun di masyarakat. 

2. Umi Muzayanah (2018) dengan judul penelitian “Trend 

Beragama Remaja Era Milenial: Analisis Perilaku Siswa SMA 

di Jawa Tengah”. Kajian penelitian dibatasi pada perilaku 

beragama yang identik dengan akhlak yang mencakup akhlak 

siswa kepada Allah dan Rasul-Nya, guru dan orang tua, diri 

sendiri, teman, dan akhlak terhadap lingkungan. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa akhlak siswa SMA kepada guru dan 

orang tua menempati posisi tertinggi, sementara akhlak 

kepada Allah dan Rasul menempati posisi terendah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei 

dengan metode komparatif yang bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan pengetahuan agama, sikap beragama, dan perilaku 

beragama antara siswa pada MI Al Abrar Makassar dan SD Inpres 

Unggulan Btn Pemda Makassar. Penelitian survei adalah penelitian 

dengan tidak melakukan perubahan (tidak ada perlakuan khusus) 

terhadap variabel-variabel yang diteliti. 44 Penelitian survei adalah 

penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah individu atau unit 

analisis, sehingga ditemukan fakta atau keterangan secara faktual 

mengenai gejala suatu kelompok atau perilaku individu, dan 

hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pembuatan rencana atau 

pengambilan keputusan. 45 Penelitian komparatif yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan  cara membandingkan unit analisis satu 

dengan yang lainnya (biasanya sampelnya lebih dari satu) untuk 

satu variabelnya masih sama.46 Kerlinger mengemukakan 

karakteristik penelitian survei, sebagai berikut:47 

1. Objek penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun 

kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang 

diambil dari populasi tersebut, sehingga dapat ditemukan 

kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan 

antar variabel sosiologis maupun psikologis. 

2. Penelitian survei dilakukan untuk mengambil suatu 

generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. 

3. Metode survei ini tidak memerlukan kelompok kontrol seperti 

halnya pada metode eksperimen. 
 
 

44 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif 
(Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 10. 

45 Maman Abdurrahman, dkk., Dasar-Dasar Metode Statistika untuk 

Penelitian (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 17. 
46 Maman Abdurrahman, dkk., Dasar-Dasar Metode Statistika untuk 

Penelitian (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 18. 
47 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif 

(Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 10-11. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di MI Al Abrar Makassar dan SD 

Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar. Pemilihan MI Al Abrar 

Makassar dan SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar sebagai 

lokasi penelitian karena lokasi penelitian mudah dijangkau peneliti 

sehingga memudahkan proses penelitian. Pertimbangan lain 

memilih MI Al Abrar Makassar sebagai lokasi penelitian yakni 

sekolah tersebut merupakan sekolah berbasis agama yang banyak 

diminati masyarakat. Pertimbangan lain memilih SD Inpres 

Unggulan Btn Pemda Makassar sebagai lokasi penelitian yakni 

sekolah tersebut merupakan sekolah umum yang banyak diminati 

oleh masyarakat. 

C. Variabel dan Desain Penelitian 

Variabel yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan agama, sikap beragama, dan perilaku beragama siswa 

kelas VI MI Al Abrar Makassar dan SD Inpres Unggulan Btn 

Pemda Makassar. 

Desain penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1: Desain Penelitian 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VI 

(enam) pada masing-masing sekolah yakni MI Al  Abrar Makassar 

yang berjumlah 69 orang dan SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar yang berjumlah 95 orang. Teknik pengambilan sampel 

penelitian menggunakan teknik random sampling. Adapun 

langkah-langkah yang digunakan dalam penentuan sampel sebagai 

berikut: 

Siswa SD 

Pengetahuan 

Sikap 

Perilaku 

Ada 

Perbedaan 

Siswa MI 
Pengetahuan 

Sikap 

Perilaku 
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1. Menentukan jumlah siswa kelas VI MI Al Abrar Makassar 

dan SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar. 

2. Untuk kepentingan analisis, maka sampel akan dipilih 

seimbang. 

3. Dari kedua sekolah tersebut dipilih secara random masing- 

masing 35 orang siswa dengan metode random sampling. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: data pengetahuan agama dikumpulkan melalui tes 

pengetahuan yang diberikan kepada siswa, sikap beragama 

dikumpulkan menggunakan skala Likert yang diberikan kepada 

siswa dan wawancara kepada kepala sekolah dan guru mata 

pelajaran pendidikan agama Islam, dan perilaku beragama siswa 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan 

kepada siswa dan wawancara kepada kepala sekolah dan guru 

pendidikan agama Islam di masing-masing sekolah. 

F. Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data empiris mengenai variabel yang 

diamati dalam penelitian ini digunakan seperangkat instrumen 

berbentuk tes, skala sikap, kuesioner, dan pedoman wawancara. 

Tes digunakan untuk memperoleh informasi mengenai 

pengetahuan agama siswa, skala sikap digunakan untuk 

menghimpun informasi mengenai sikap beragama dan kuesioner 

digunakan untuk menghimpun informasi mengenai perilaku 

beragama siswa. Pedoman wawancara digunakan untuk 

memperoleh informasi mengenai sikap dan perilaku beragama 

siswa. 

Konsepsi yang mendasari penyusunan instrumen 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 sebagai berikut: 

1. Untuk mengukur tingkat pengetahuan agama siswa, 

digunakan tes pengetahuan agama berdasarkan kurikulum 

pendidikan agama Islam di MI Al Abrar Makassar dan SD 

Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar. Tes ini berbentuk 
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obyektif yaitu benar salah, terdiri atas 20 item, dan bagi 

mereka yang menjawab benar maka diberi skor 1 (satu) dan 

yang menjawab salah diberikan skor 0 (nol). 

2. Untuk mengukur sikap beragama siswa digunakan skala 

model Likert dan pedoman wawancara. Instrumen skala model 

Likert disusun dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang 

jumlah keseluruhannya 20 item. Responden yang menjawab 

sangat setuju dinilai 5, setuju dinilai 4, ragu-ragu dinilai 3, 

tidak setuju dinilai 2, dan sangat tidak setuju dinilai 

1 untuk item positif. Responden yang menjawab sangat setuju 

dinilai 1, setuju dinilai 2, ragu-ragu dinilai 3, tidak setuju 

dinilai 4, dan sangat tidak setuju dinilai 5 untuk item negatif. 

Pedoman wawancara disusun dalam bentuk pertanyaan yang 

bertujuan untuk mempertajam hasil penelitian. Pedoman 

wawancara sikap beragama siswa yang diberikan kepada 

kepala sekolah dan guru mata pelajaran pendidikan agama 

Islam berturut-turut berjumlah 11  item dan 15 pertanyaan. 

3. Untuk mengukur perilaku beragama siswa, dibuat kuesioner 

(angket) dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait 

dengan psykhomotorik khususnya menyangkut masalah 

pelaksanaan ajaran-ajaran agama Islam dan pedoman 

wawancara. Jumlah keseluruhan instrumen kuesioner adalah 

20 item. Responden yang menjawab selalu dinilai 5, sering 

dinilai 4, kadang-kadang dinilai 3, jarang dinilai 2, dan tidak 

pernah dinilai 1 untuk item positif. Responden yang menjawab 

selalu dinilai 1, sering dinilai 2, kadang-kadang dinilai 3, 

jarang dinilai 4, dan tidak pernah dinilai 5 untuk item negatif. 

Pedoman wawancara disusun dalam bentuk pertanyaan yang 

bertujuan untuk mempertajam hasil penelitian. Pedoman 

wawancara perilaku beragama siswa yang diberikan kepada 

kepala sekolah dan guru mata pelajaran pendidikan agama 

Islam berturut-turut berjumlah 11 item dan 14 pertanyaan. 
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G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan 

rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, tabel 

distribusi frekuensi, persentase dan histogram masing-masing 

variabel. Formulasi untuk menentukan rata-rata, standar deviasi, 

persentase, dan kategorisasi sebagai berikut: 

a. Mean (rata-rata)48 

 

 
Keterangan: 

𝑋 =
 𝑓𝑖𝑥𝑖 

  𝑓𝑖 

 
 

𝑋= mean (rata-rata hitung) 

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

𝑥𝑖  =titik tengah kelas ke-i (i = 1, 2, 3, ...... ) 
b. Standar deviasi49 

𝑠 =
 𝑓𝑖 (𝑥𝑖−𝑥 )2 

𝑛 

Keterangan: 

s = standar deviasi 

n= jumlah data 

 𝑥= rata-rata 

c. Persentase (%) nilai rata-rata 

P =  f X 100%50 
N 

Keterangan: 
P = Angka persentase. 

f = Frekuensi yang dicari persentasenya. 

N= Banyaknya frekuensi/sample responden. 
 

 

 
 

48 Muhammad Ali Gunawan, Statistik Untuk Penelitian Pendidikan 
(Cet. 1; Yogyakarta: Parama Publishing, 2013), h. 34. 

49 Muhammad Ali Gunawan, Statistik Untuk Penelitian Pendidikan 
(Cet. 1; Yogyakarta: Parama Publishing, 2013), h. 35. 

50 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar dan Proses Belajar 

Mengajar, (Cet. XIII, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),h. 130. 
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2. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial dimaksudkan untuk menguji 

hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis menggunakan 

independent sample t-test yang bertujuan untuk menguji perbedaan 

pengetahuan agama, sikap beragama, dan perilaku beragama siswa 

MI Al Abrar Makassar dan SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar. Formulasi analisis independent sample t- test sebagai 

berikut:51 
𝑌 1 − 𝑌 2 

𝑡 = 

 𝑆1
2 + 𝑆2

2 
𝑛1 + 𝑛2 

 
 𝑌 = rata-rata kelompok ke-1 

𝑌 2 = rata-rata kelompok ke-2 

𝑛1 = ukuran sampel kelompok ke-1 

𝑛2 = ukuran sampel kelompok ke-2 

𝑆1
2 = varians kelompok ke-1 

𝑆2
2 = varians kelompok ke-2 

Adapun pengujian yang dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi SPSS for Windows. Kriteria pengujian hipotesis jika 

ditinjau dari nilai t hitung pada output SPSS adalah jika –t tabel ≤ t 

hitung ≤ t tabel maka H0 diterima, H1 ditolak dan jika t hitung > t 

tabel maka H0 ditolak, H1 diterima. 

H. Definisi Operasional Variabel 

1. Pengetahuan agama, sebelum keduanya didefinisikan terlebih 

dahulu akan didefinisikan satu persatu. Yang dimaksud 

dengan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh 

manusia termasuk di dalamnya ilmu yang diperoleh melalui 

pengalaman-pengalaman, kesadaran dan informasi. 

Sedangkan agama adalah suatu kepercayaan yang 

mendapatkan kehidupan yang teratur dan tidak kacau serta 

dapat melahirkan kesejahteraan dan keselamatan hidup bagi 

manusia. Pengetahuan agama siswa yaitu suatu tingkat 
 

51 
Kadir, Statistika Terapan (Cet. I; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2015), h. 306. 
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pengetahuan dalam sikap kognitif siswa yang ditunjukkan 

oleh pembuktian alternatif jawaban dari soal-soal (tes 

pengetahuan agama Islam) yang menyangkut dengan akidah, 

ibadah, dan akhlak, yang diperoleh melalui hasil belajar di 

sekolah (madrasah) berdasarkan dengan kurikulum. Dengan 

demikian pengetahuan agama siswa adalah hal-hal yang 

diketahui dan dialami oleh siswa yang berkaitan dengan 

agama Islam. Indikatornya meliputi pengetahuan akidah, 

ibadah dan akhlak. 

2. Sikap beragama, yaitu kecenderungan siswa merespon ajaran 

Islam (akidah, syariah dan akhlak), baik yang bersifat kognitif, 

afektif maupun konatif. Atau dengan kata lain kecenderungan 

pengambilan sikap, keputusan, pendapat tentang ajaran-ajaran 

Islam yang ditunjukkan oleh tingkat (kadar) persetujuan dan 

penolakannya terhadap pernyataan yang berkaitan dengan 

akidah, ibadah dan akhlak. 

3. Perilaku beragama, yaitu bahwa perilaku atau tingkah laku 

manusia khususnya siswa-siswa ada yang dapat diobservasi 

seperti penampilan mereka dan adapula yang tidak dapat 

diobservasi seperti kecenderungan berperilaku. Atau dengan 

kata lain bahwa perilaku beragama siswa yaitu aplikasi atau 

pelaksanaan ajaran agama (akidah, ibadah dan akhlak). 

I. Uji Coba Instrumen 

1. Uji Validitas 

Untuk menentukan validitas butir-butir pertanyaan yang 

terdapat pada instrumen, maka terlebih dahulu diadakan uji coba 

sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid akan gugur. 

Analisis yang digunakan untuk uji validitas instrumen pengetahuan 

agama adalah korelasi biserial dengan rumus: 

𝑋 − 𝑋   𝑟 = 
 

 
 𝑝𝑖 

 

 
Keterangan: 

𝑏𝑖𝑠(𝑖) 𝑖 𝑡 
𝑠𝑡 𝑞 

𝑟𝑏𝑖𝑠(𝑖)= koefisien korelasi biserial antara skor butir soal nomor I 

dengan skor total. 

𝑋 = rata-rata skor total responden yang menjawab benar butir soal 
nomor i. 

𝑖 
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𝑋𝑡= rata-rata skor total semua responden. 

𝑠𝑡= standar deviasi skor total semua responden. 

𝑝𝑖= proporsi jawaban yang benar untuk butir soal nomor i. 

𝑞 = proporsi jawaban yang salah untuk butir soal nomor i.52 

Analisis yang digunakan untuk uji validitas instrumen sikap 

beragama dan perilaku beragama adalah korelasi product moment 

dengan bantuan aplikasi SPSS for Windows. Kriteria pengujian 

adalah item dalam instrumen dinyatakan valid jika harga r hitung 

lebih besar dari harga r tabel pada taraf signifikan 95 persen. 

Adapun ringkasan hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 3.1 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1. Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

 

No. 

 

Instrumen 
Jumlah 

Butir 

Jumlah 

Butir 

Gugur 

Nomor Butir 

Gugur 

Jumlah 

Valid 

1. Pengetahuan 
Agama 

20 5 1,2,4,9,20 15 

2. Sikap 
Beragama 

20 5 2,4,10,12,20 15 

3. Perilaku 
Beragama 

20 4 6,8,9,13 16 

 Jumlah 60   46 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu alat ukur dikatakan baik apabila alat ukur tersebut 

memiliki kualifikasi kepercayaan yang tinggi. Sehingga tingkat 

reliabilitas suatu alat ukur perlu diadakan pengujian. Analisis yang 

digunakan untuk menguji reliabilitas angket pada penelitian, yaitu: 

(1) variabel pengetahuan agama adalah analisis K.R.20,  dan (2) 

variabel sikap beragama dan perilaku beragama adalah analisis 

dengan teknik Alpha Cronbach pada aplikasi SPSS for Windows. 

Formulasi analisis reliabilitas K.R.20 sebagai berikut: 
 

 

 
52 Baso Intang Sappaile. Validitas dan Reliabilitas Tes yang Memuat 

Butir Dikotomi dan Politomi. Jurnal Ilmu Pendidikan (Parameter) Lembaga 

Penelitian UNJ, 22 (24), Desember 2005; h. 3. 
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𝑘 𝑠2 − 𝑃 (1 − 𝑃 ) 

𝐾𝑅 − 20 =   

Keterangan: 

𝑥 

𝑘 − 1 
𝑖 𝑖 
2 
𝑥 

𝑃𝑖= Proporsi subjek yang mendapat skor 1 pada item i, yaitu 

banyaknya subjek mendapat skor 1 dibagi dengan banyaknya 

seluruh subjek. 

𝑠2= Varians skor tes x. 

k= Banyaknya belahan tes, dalam  hal  ini  adalah  banyaknya item 

tes.53 

Kriteria pengujian dengan analisis K.R.20 adalah jika harga 

r hitung lebih besar dari harga r tabel pada taraf signifikan 

95 persen, maka item dalam instrumen dinyatakan reliabel. 

Sedangkan kriteria pengujian dengan teknik Alpha Cronbach 

adalah jika koefisien reliabilitas Cronbach Alpha lebih besar r 

tabel, maka instrumen dikatakan reliabel. Adapun ringkasan hasil 

uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut. 

Tabel 3.2. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

 

No. 

 

Instrumen 

r hitung 

(K.R. 

20) 

Koefisien 

Cronbach 

Alpha 

r 

tabel 

 

Keterangan 

1. Pengetahuan 
Agama 

0,911 - 0,63 
2 

Reliabel 

2. Sikap 
Beragama 

- 0,958 0,63 
2 

Reliabel 

3. Perilaku 
Beragama 

- 0,965 0,63 
2 

Reliabel 

J. Uji Normalitas 

Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

adalah analisis independent sample t-test. 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 
 
 

53 Djemari Mardapi. Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi Pendidikan 

(Cetakan I; Nuha Medika: Yogyakarta, 2012), h. 73. 

𝑠 
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karena dengan data yang terdistribusi normal, maka data tersebut 

dianggap dapat mewakili suatu populasi. 54 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 = 
2 2 

0,05 
= 0,025 . Sebaliknya, apabila nilai 𝑠𝑖𝑔 < 𝛼 = 0,05 = 0,025 , 

2 2 2 2 

maka data sampel berasal populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Data yang diuji normalitas adalah data pengetahuan agama, data 

sikap beragama, data perilaku beragama siswa MI Al Abrar 

Makassar dan SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar. Hasil uji 

normalitas data penelitian disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Hasil Uji Normalitas Data Variabel Penelitian 

No. Variabel Nilai
 𝒔𝒊𝒈

 
𝟐 

𝜶 
 

𝟐 
Keterangan 

1. Pengetahuan 

agama MI 

0,064 
 

2 
= 0,032 

0,05 
 

2 
= 0,025 

Normal 

2. Pengetahuan 

agama SD 

0,065 
 

2 
= 0,0325 

0,05 
 

2 
= 0,025 

Normal 

3. Sikap 

beragama MI 

0,157 
 

2 
= 0,0785 

0,05 
 

2 
= 0,025 

Normal 

4. Sikap 

beragama SD 

0,200 
 

2 
= 0,100 

0,05 
 

2 
= 0,025 

Normal 

5. Perilaku 

beragama MI 

0,200 
 

2 
= 0,100 

0,05 
 

2 
= 0,025 

Normal 

 

 
54Duwi Priyatno, Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS 

(Cet I; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2012), h. 33. 
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No. Variabel Nilai
 𝒔𝒊𝒈

 
𝟐 

𝜶 
 

𝟐 
Keterangan 

6. Perilaku 

beragama SD 

0,095 
 

2 
= 0,0475 

0,05 
 

2 
= 0,025 

Normal 

 

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa data 

variabel penelitian semuanya berdistribusi normal dan memenuhi 

persyaratan untuk dianalisis lebih lanjut. 

K. Uji Homogenitas 

Selain uji normalitas, salah satu persyaratan sebelum 

melakukan uji t yaitu data berasal dari kelompok yang homogen. 

Homogenitas data mempunyai makna bahwa data memiliki variasi 

atau keragaman nilai sama atau secara statistik sama. Homogenitas 

data merupakan salah satu persyaratan yang direkomendasikan 

untuk diuji secara statistik terutama bila menggunakan statistik uji 

parametrik, misalnya uji t dan uji F.55 

Analisis homogenitas yang digunakan adalah Homogeneity 

of Variance Test yang bertujuan untuk mengetahui apakah variansi 

data homogen. Variansi data dikatakan homogen apabila 

memenuhi kriteria yang digunakan yakni nilai 𝑠𝑖𝑔 ≥ 𝛼 = 0,05 = 
2 2 2 

0,025 . Sebaliknya, apabila nilai 𝑠𝑖𝑔 < 𝛼 = 0,05 = 0,025 , maka 
2 2 2 

variansi data dikatakan tidak homogen. Data yang diuji 

homogenitas adalah data pengetahuan agama, data sikap 

beragama, dan data perilaku beragama yang berasal dari data siswa 

MI Al Abrar Makassar dan SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar. Hasil uji homogenitas data penelitian disajikan pada 

tabel 3.4 sebagai berikut: 
 

 

 

 

 
 

 

 

55 Kadir, Statistika Terapan (Cet. I; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2015), h. 159. 
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Tabel 3.4. Hasil Uji Homogenitas Data 

No. Variabel Nilai 
𝒔𝒊𝒈

 
𝟐 

𝜶 
 

𝟐 
Keterangan 

1. Pengetahuan 

agama 

0,872 
 

2 
= 0,436 

0,05 
 

2 
= 0,025 

Homogen 

3. Sikap 

beragama 

0,880 
 

2 
= 0,440 

0,05 
 

2 
= 0,025 

Homogen 

6. Perilaku 

beragama 

0,458 
 

2 
= 0,229 

0,05 
 

2 
= 0,025 

Homogen 

Sumber: Survei Lapangan, 2020. 

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa data 

variabel penelitian dari kedua kelompok homogen dan memenuhi 

persyaratan untuk dianalisis lebih lanjut. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Visi dan Misi MI Al-Abrar Makassar 

a. Visi Madrasah 

Terbentuknya generasi unggul yang bertakwa dan beriptek, 

berakhlak mulia, terampil dan berprestasi serta peduli terhadap 

lingkungan. 

b. Misi Madrasah 

1) Menerapkan manajemen berbasis madrasah. 

2) Melaksanakan pembelajaran PAIKEM. 

3) Memberikan pembinaan akademik yang kreatif. 

4) Meningkatkan pembinaan potensi keagamaan. 

5) Mengembangkan kecerdasan IQ dan ESQ. 

6) Meningkatkan citra sebagai madrasah pilihan yang 

berkualitas. 

7) Mewujudkan pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

8) Mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, rindang dan asri 

sebagai upaya dalam pelestarian dan pengelolaaan lingkungan 

hidup. 

9) Mewujudkan lingkungan yang bebas dari sampah plastik, 

sebagai upaya perlindungan terhadap pencemaran lingkungan. 

2. Visi dan Misi SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar 

a. Visi Sekolah 

Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, smart, 

dan cinta lingkungan. 

b. Misi Sekolah 

1) Menanamkan aqidah melalui pembelajaran IMTAQ. 

2) Mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Menumbuhkan budi pekerti dalam diri peserta didik. 

4) Mengembangkan keterampilan melalui ekskul dibidang 

olahraga, senubu daya, sesuai dengan bakat, minat dan potensi 

siswa. 
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5) Mengembangkan pembelajaran IPTEK berwawasan 

lingkungan dan berbasis saintifik. 

6) Menjadikan peserta didik yang smart dan somber. 

7) Melaksanakan aku dan sekolahku tidak rantasa, MTR, LISA, 

dan budaya jongkok dalam kehidupan sehari-hari 

8) Menjalin kerjasama yang harmonis dalam menjaga 

lingkungan dengan menumbuhkan semangat peduli 

lingkungan bagi seluruh warga Sekolah. 

3. Gambaran Pengetahuan Agama Siswa MI Al-Abrar 

Makassar 

Data yang terkumpul mengenai skor pengetahuan agama 

pada siswa MI Al-Abrar Makassar menurut hasil pengisian 

instrumen, didapatkan nilai tertinggi adalah 15 dan nilai terendah 

adalah 10. Selanjutnya dari hasil perhitungan statistik deskriptif 

ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran diperoleh harga rata- 

rata hitung sebesar 12,34; standar deviasi sebesar 1,35; modus 

sebesar 12 dan 13; dan median (Me) sebesar 12. Selanjutnya, 

distribusi frekuensi pengetahuan agama siswa MI Al-Abrar 

Makassar dapat dilihat pada tabe1 4.1 sebagai berikut. 

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Agama Siswa MI 

Al-Abrar Makassar 

Interval 
Nilai 

Kategori 
Pengetahuan 

Frekuensi Persentase 

10 – 11 Rendah 10 28,57 

12 – 13 Sedang 18 51,43 

14 – 15 Tinggi 7 20 
 Jumlah 35 100 

Sumber: Survei Lapangan Tahun 2020 

Untuk lebih memperjelas gambaran data dalam distribusi 

frekuensi dan persentase di atas, maka disajikan pula dalam bentuk 

histogram pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1. Histogram Frekuensi Pengetahuan Agama Siswa MI 

Al-Abrar Makassar 

Data yang terlihat pada tabel 4.1, jika dibandingkan dengan 

harga rata-rata menunjukkan bahwa skor perolehan responden 

terhadap instrumen pengetahuan agama, yaitu yang berada di 

bawah harga rata-rata sebanyak 10 responden, yang berada pada 

harga rata-rata sebanyak 18 responden, dan yang berada di atas 

harga rata-rata sebanyak 7 responden. Hal ini berarti dari 35 

responden yang diselidiki, terdapat 10 responden atau 28,57 persen 

yang menunjukkan pengetahuan agamanya masih rendah, 18 

responden atau 51,43 persen yang menunjukkan pengetahuan 

agamanya sedang, dan 7 responden atau 20 persen siswa yang 

menunjukkan pengetahuan agamanya tinggi. Berdasarkan hasil 

temuan ini diperoleh gambaran bahwa pada umumnya 

pengetahuan agama siswa MI Al-Abrar Makassar masih termasuk 

dalam kategori sedang. 

4. Gambaran Pengetahuan Agama Siswa SD Inpres 

Unggulan Btn Pemda Makassar 

Data yang terkumpul mengenai skor pengetahuan agama 

pada siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar menurut 

18 
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hasil pengisian instrumen, didapatkan nilai tertinggi adalah 14 dan 

nilai terendah adalah 9. Selanjutnya dari hasil perhitungan statistik 

deskriptif ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran diperoleh 

harga rata-rata hitung sebesar 10,86; standar deviasi sebesar 1,35; 

modus sebesar 11; dan median (Me) sebesar 11. Selanjutnya, 

distribusi frekuensi pengetahuan agama siswa SD Inpres Unggulan 

Btn Pemda Makassar dapat dilihat pada tabe1 

4.2 sebagai berikut. 

Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Agama Siswa SD 

Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar 

Interval 
Nilai 

Kategori 
Pengetahuan 

Frekuensi Persentase 

9 – 10 Rendah 14 40 

11 – 12 Sedang 17 48,57 

13 – 14 Tinggi 4 11,43 

 Jumlah 35 100 

Sumber: Survei Lapangan Tahun 2020 

Untuk lebih memperjelas gambaran data dalam distribusi 

frekuensi dan persentase di atas, maka disajikan pula dalam bentuk 

histogram pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.2. Histogram Frekuensi Pengetahuan Agama Siswa 

SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar 

Data yang terlihat pada tabel 4.2, jika dibandingkan dengan 

harga rata-rata menunjukkan bahwa skor perolehan responden 

terhadap instrumen pengetahuan agama, yaitu yang berada di 

bawah harga rata-rata sebanyak 14 responden, yang berada pada 

harga rata-rata sebanyak 17 responden, dan yang berada di atas 

harga rata-rata sebanyak 4 responden. Hal ini berarti dari 35 

responden yang diselidiki, terdapat 14 responden atau 40 persen 

yang menunjukkan pengetahuan agamanya masih rendah, 17 

responden atau 48,57 persen yang menunjukkan pengetahuan 

agamanya sedang, dan 4 responden atau 11,43 persen siswa yang 

menunjukkan pengetahuan agamanya tinggi. Berdasarkan hasil 

temuan ini diperoleh gambaran bahwa pada umumnya 

pengetahuan agama siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar masih termasuk dalam kategori sedang. 

5. Gambaran Sikap Beragama Siswa MI Al-Abrar Makassar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor sikap beragama 

siswa MI Al-Abrar Makassar diperoleh nilai tertinggi adalah 74 

dan nilai terendah adalah 54. Berdasarkan hasil analisis deskriptif 

17 

14 
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diperoleh harga rata-rata hitung sebesar 65,63; nilai standar deviasi 

sebesar 4,74; nilai median sebesar 67; dan nilai modus sebesar 65 

dan 67. Adapun distribusi frekuensi sikap beragama siswa MI Al-

Abrar Makassar dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut. 

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Sikap Beragama Siswa MI Al- 

Abrar Makassar 

Interval Nilai Kategori Sikap Frekuensi Persentase 

54 – 60 Tidak Baik 6 17,14 

61 – 67 Cukup Baik 15 42,86 

68 – 74 Baik 14 40,00 

 Jumlah 35 100 

Sumber: Survei Lapangan Tahun 2020 

Untuk lebih memperjelas gambaran data dalam distribusi 

frekuensi dan persentase di atas, maka disajikan pula dalam bentuk 

histogram pada gambar 4.3. 
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Gambar 4.3. Histogram Frekuensi Sikap Beragama Siswa MI Al- 

Abrar Makassar 

Data yang terlihat pada tabel 4.3, jika dibandingkan dengan 

harga rata-rata menunjukkan bahwa skor perolehan responden 

terhadap instrumen sikap beragama, yaitu yang berada di bawah 

harga rata-rata sebanyak 6 responden, yang berada pada harga 
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rata-rata sebanyak 15 responden, dan yang berada di atas harga 

rata-rata sebanyak 14 responden. Hal ini berarti dari 35 responden 

yang diselidiki, terdapat 6 responden atau 17,14 persen yang 

menunjukkan sikap beragamanya masih tidak baik, 15 responden 

atau 42,86 persen yang menunjukkan sikap beragamanya cukup 

baik, dan 14 responden atau 40 persen siswa yang menunjukkan 

sikap beragamanya baik. Berdasarkan hasil temuan ini diperoleh 

gambaran bahwa pada umumnya sikap beragama siswa MI Al- 

Abrar Makassar masih termasuk dalam kategori cukup baik. 

6. Gambaran Sikap Beragama Siswa SD Inpres Unggulan 

Btn Pemda Makassar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor sikap 

beragama siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar 

diperoleh nilai tertinggi adalah 75 dan nilai terendah adalah 55. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh harga rata-rata 

hitung sebesar 64,2; nilai standar deviasi sebesar 4,97; nilai median 

sebesar 64; dan nilai modus sebesar 59 dan 63. Adapun distribusi 

frekuensi sikap beragama siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut. 

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Sikap Beragama Siswa SD Inpres 

Unggulan Btn Pemda Makassar 

Interval Nilai Kategori Sikap Frekuensi Persentase 

55 – 61 Tidak Baik 11 31,43 

62 – 68 Cukup Baik 17 48,57 

69 – 75 Baik 7 20,00 

 Jumlah 35 100 

Sumber: Survei Lapangan Tahun 2020 

Untuk lebih memperjelas gambaran data dalam distribusi 

frekuensi dan persentase di atas, maka disajikan pula dalam bentuk 

histogram pada gambar 4.4. 
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Gambar 4.4. Histogram Frekuensi Sikap Beragama Siswa SD 

Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar 

Data yang terlihat pada tabel 4.4, jika dibandingkan dengan 

harga rata-rata menunjukkan bahwa skor perolehan responden 

terhadap instrumen sikap beragama, yaitu yang berada di bawah 

harga rata-rata sebanyak 11 responden, yang berada pada harga 

rata-rata sebanyak 17 responden, dan yang berada di atas harga 

rata-rata sebanyak 7 responden. Hal ini berarti dari 35 responden 

yang diselidiki, terdapat 11 responden atau 31,43 persen yang 

menunjukkan sikap beragamanya masih tidak baik, 17 responden 

atau 48,57 persen yang menunjukkan sikap beragamanya cukup 

baik, dan 7 responden atau 20 persen siswa yang menunjukkan 

sikap beragamanya baik. Berdasarkan hasil temuan ini diperoleh 

gambaran bahwa pada umumnya sikap beragama siswa SD Inpres 

Unggulan Btn Pemda Makassar masih termasuk dalam kategori 

cukup baik. 

7. Gambaran Perilaku Beragama Siswa MI Al-Abrar 

Makassar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor perilaku 

beragama siswa MI Al-Abrar Makassar diperoleh nilai tertinggi 

adalah 77 dan nilai terendah adalah 48. Berdasarkan hasil analisis 
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deskriptif diperoleh harga rata-rata hitung sebesar 63,69; nilai 

standar deviasi sebesar 6,43; nilai median sebesar 64; dan nilai 

modus sebesar 69. Adapun distribusi frekuensi perilaku beragama 

siswa MI Al-Abrar Makassar dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai 

berikut. 

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Perilaku Beragama Siswa MI Al- 

Abrar Makassar 

Interval Nilai Kategori Perilaku Frekuensi Persentase 

48 – 57 Tidak Baik 7 20,00 

58 – 67 Cukup Baik 16 45,71 

68 – 77 Baik 12 34,29 

 Jumlah 35 100 

Sumber: Survei Lapangan Tahun 2020 

Untuk lebih memperjelas gambaran data dalam distribusi 

frekuensi dan persentase di atas, maka disajikan pula dalam bentuk 

histogram pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5. Histogram Frekuensi Perilaku Beragama Siswa MI 

Al-Abrar Makassar 

Data yang terlihat pada tabel 4.5, jika dibandingkan dengan 

harga rata-rata menunjukkan bahwa skor perolehan responden 

terhadap instrumen perilaku beragama, yaitu yang berada di bawah 

harga rata-rata sebanyak 7 responden, yang berada pada harga rata-

rata sebanyak 16 responden, dan yang berada di atas 
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harga rata-rata sebanyak 12 responden. Hal ini berarti dari 35 

responden yang diselidiki, terdapat 7 responden atau 20 persen 

yang menunjukkan perilaku beragamanya masih tidak baik, 16 

responden atau 45,71 persen yang menunjukkan perilaku 

beragamanya cukup baik, dan 12 responden atau 34,29 persen 

siswa yang menunjukkan perilaku beragamanya baik. Berdasarkan 

hasil temuan ini diperoleh gambaran bahwa pada umumnya 

perilaku beragama siswa MI Al-Abrar Makassar masih termasuk 

dalam kategori cukup baik. 

8. Gambaran Perilaku Beragama Siswa SD Inpres Unggulan 

Btn Pemda Makassar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor perilaku beragama 

siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar diperoleh nilai 

tertinggi adalah 77 dan nilai terendah adalah 48. Berdasarkan hasil 

analisis deskriptif diperoleh harga rata-rata hitung sebesar 60,34; 

nilai standar deviasi sebesar 6,16; nilai median sebesar 61; dan nilai 

modus sebesar 61. Adapun distribusi frekuensi perilaku beragama 

siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar dapat dilihat pada 

tabel 4.6 sebagai berikut. 

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Perilaku Beragama Siswa SD 

Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar 

Interval Nilai Kategori Perilaku Frekuensi Persentase 

48 – 57 Tidak Baik 10 28,57 

58 – 67 Cukup Baik 21 60 

68 – 77 Baik 4 11,43 

 Jumlah 35 100 

Sumber: Survei Lapangan Tahun 2020 

Untuk lebih memperjelas gambaran data dalam distribusi 

frekuensi dan persentase di atas, maka disajikan pula dalam bentuk 

histogram pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6. Histogram Frekuensi Perilaku Beragama Siswa SD 

Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar 

Data yang terlihat pada tabel 4.6, jika dibandingkan dengan 

harga rata-rata menunjukkan bahwa skor perolehan responden 

terhadap instrumen perilaku beragama, yaitu yang berada di bawah 

harga rata-rata sebanyak 10 responden, yang berada pada harga 

rata-rata sebanyak 21 responden, dan yang berada di atas harga 

rata-rata sebanyak 4 responden. Hal ini berarti dari 35 responden 

yang diselidiki, terdapat 10 responden atau 28,57 persen yang 

menunjukkan perilaku beragamanya masih tidak baik, 21 

responden atau 60 persen yang menunjukkan perilaku 

beragamanya cukup baik, dan 4 responden atau 11,43 persen siswa 

yang menunjukkan perilaku beragamanya baik. Berdasarkan hasil 

temuan ini diperoleh gambaran bahwa pada umumnya perilaku 

beragama siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar masih 

termasuk dalam kategori cukup baik. 

9. Perbedaan Pengetahuan Agama antara Siswa MI Al- 

Abrar Makassar dan Siswa SD Inpres Unggulan Btn 

Pemda Makassar 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa ada perbedaan 

pengetahuan agama antara siswa MI Al-Abrar Makassar dan siswa 

SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar. Kriteria 
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pengujian hipotesis jika ditinjau dari nilai t-hitung pada output 

SPSS adalah jika –t-tabel ≤ t-hitung ≤ t-tabel maka H0 diterima, H1 

ditolak dan jika t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak, H1 diterima. 

Perlu diketahui bahwa nilai t-tabel sebesar 1,99547. 

Berdasarkan hasil analisis data aplikasi SPSS diperoleh nilai 

t-hitung sebesar 4,599. Jika dikonsultasikan ke dalam t-tabel, maka 

t-hitung= 4,599 > t-tabel= 1,99547. Hal ini menunjukkan bahwa 

H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti bahwa ada perbedaan 

pengetahuan agama antara siswa MI Al-Abrar Makassar dan siswa 

SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar. 

Adapun ringkasan hasil uji-t pengetahuan agama siswa MI 

Al-Abrar Makassar dan siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut. 

Tabel 4.7. Ringkasan Hasil Uji-t Pengetahuan Agama Siswa MI 

Al-Abrar Makassar dan Siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar 

No. Sekolah n Rerata 
Standar

 
Deviasi 

Nilai 

t 
Sig. 

MI Al- 

1. Abrar 35 
Makassar 

SD Inpres 

Unggulan 

2. Btn 35 

Pemda 

12,34 
1,34914 

29 

 
 

10,85 
1,35349 

71 

 

 

 
4,599 0,000 

  Makassar  

10. Perbedaan Sikap Beragama antara Siswa MI Al-Abrar 

Makassar dan Siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa ada perbedaan sikap 

beragama antara siswa MI Al-Abrar Makassar dan siswa SD Inpres 

Unggulan Btn Pemda Makassar. Kriteria pengujian hipotesis jika 

ditinjau dari nilai t-hitung pada output SPSS adalah jika –t-tabel ≤ 

t-hitung ≤ t-tabel maka H0 diterima, H1 ditolak dan jika t-hitung > 

t-tabel maka H0 ditolak, H1 diterima. Perlu diketahui bahwa nilai t-

tabel sebesar 1,99547. 
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Berdasarkan hasil analisis data aplikasi SPSS diperoleh nilai 

t-hitung sebesar 1,231. Jika dikonsultasikan ke dalam t-tabel, maka 

t-hitung= 1,231 < t-tabel= 1,99547. Hal ini menunjukkan bahwa 

H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti bahwa tidak ada perbedaan 

sikap beragama antara siswa MI Al-Abrar Makassar dan siswa SD 

Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar. 

Adapun ringkasan hasil uji-t sikap beragama siswa MI Al- 

Abrar Makassar dan siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut. 

Tabel 4.8. Ringkasan Hasil Uji-t Sikap Beragama Siswa MI Al- 

Abrar Makassar dan Siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar 

No. Sekolah n Rerata 
Standar

 
Deviasi 

Nilai 

t 
Sig. 

MI Al- 

1. Abrar 35 

Makassar 

SD Inpres 

Unggulan 

65,62 
4,74085 

86 

1,231 0,223 

2. Btn 

Pemda 
35 64,2 4,96932 

  Makassar  

11. Perbedaan Perilaku Beragama antara Siswa MI Al-Abrar 

Makassar dan Siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa ada perbedaan perilaku 

beragama antara siswa MI Al-Abrar Makassar dan siswa SD Inpres 

Unggulan Btn Pemda Makassar. Kriteria pengujian hipotesis jika 

ditinjau dari nilai t-hitung pada output SPSS adalah jika –t-tabel ≤ 

t-hitung ≤ t-tabel maka H0 diterima, H1 ditolak dan jika t-hitung > 

t-tabel maka H0 ditolak, H1 diterima. Perlu diketahui bahwa nilai t-

tabel sebesar 1,99547. 

Berdasarkan hasil analisis data aplikasi SPSS diperoleh nilai 

t-hitung sebesar 2,220. Jika dikonsultasikan ke dalam t-tabel, maka 

t-hitung= 2,220 > t-tabel= 1,99547. Hal ini menunjukkan bahwa 
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perbedaan perilaku beragama antara siswa MI Al-Abrar Makassar 

dan siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar. 

Adapun ringkasan hasil uji-t perilaku beragama siswa MI Al-

Abrar Makassar dan siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut. 

Tabel 4.9. Ringkasan Hasil Uji-t Perilaku Beragama Siswa MI 

Al-Abrar Makassar dan Siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar 

No. Sekolah n Rerata 
Standar

 
Deviasi 

Nilai 

t 
Sig. 

MI Al- 

1. Abrar 

Makassar 

SD Inpres 

Unggulan 

2. Btn 

Pemda 

35 
63,68 

6,43415 
57 

 
 

35 
60,34 

6,16414 
29 

 

 

 
2,220 0,030 

  Makassar  

B. Pembahasan 

Pengetahuan agama, sikap dan perilaku beragama 

merupakan hasil belajar, baik melalui jalur pendidikan sekolah 

maupun pendidikan luar sekolah. Dalam uraian hasil penelitian 

sebelumnya telah dipaparkan mengenai deskripsi pengetahuan 

agama, sikap dan perilaku beragama siswa MI Al-Abrar  Makassar 

dan siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar, yang 

dilanjutkan dengan analisis perbedaan pengetahuan agama, sikap 

dan perilaku beragama siswa di kedua institusi tersebut. Dalam 

uraian berikut ini akan dibahas tentang hasil-hasil penelitian 

tersebut. 

 
1. Pengetahuan Agama Siswa MI Al-Abrar Makassar dan 

SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan agama 

siswa MI Al-Abrar Makassar masih berada pada kategori sedang. 

Kalau   ditelusuri   hasil   tes   yang   diberikan   kepada   siswa, 
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kecenderungan siswa menjawab benar pada semua tes sudah baik 

meskipun masih terdapat beberapa siswa yang menjawab salah. 

Bahkan ada beberapa anak yang jawabannya benar semua. 

Kenyataan ini tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi 

didasari oleh berbagai upaya pendidikan yang telah dilakukan. 

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan guru dan 

kepala madrasah diperoleh informasi bahwa pada prinsipnya 

proses pendidikan yang dilakukan di madrasah memberikan porsi 

yang cukup optimal pada pelajaran agama. 

Masalah akidah merupakan salah satu materi yang diteliti 

sudah menjadi pengetahuan umum dari siswa, dimana dari 

beberapa pertanyaan menyangkut keimanan, hampir semua siswa 

dapat menjawab dengan benar. Hal ini memberikan indikasi bahwa 

hal-hal yang berkaitan dengan keimanan seperti sifat-sifat yang 

dapat merusak iman dan ciri-ciri orang yang beriman benar- benar 

telah dikuasai siswa. Demikian pula yang berkaitan dengan 

pengetahuan ibadah, kelihatan bahwa beberapa siswa dapat 

menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan ibadah, baik menyangkut ibadah khusus maupun ibadah 

umum. Siswa telah memiliki pengetahuan tentang bagaimana 

kewajiban melaksanakan salat, puasa, zakat, dan kewajiban- 

kewajiban lainnya. 

Pengetahuan tentang akhlak, siswa mampu membedakan 

mana akhlak baik dan yang tidak baik. Sebagaimana dari hasil 

pertanyaan menyangkut perbuatan baik dan buruk hampi 

semuanya dijawab benar oleh siswa. Walaupun tidak bisa 

dipungkiri bahwa masih ada beberapa siswa yang belum menjawab 

secara benar. Tetapi kalau dinilai secara rata-rata keseluruhan 

siswa pengetahuan mereka sudah berada pada kategori sedang. 

Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada umumnya pengetahuan 

siswa tentang agama baik menyangkut akidah, ibadah dan akhlak 

sudah cukup dapat dipertanggungjawabkan. Realitas ini 

memungkinkan terjadi, mengingat porsi mempelajari pengetahuan 

agama di madrasah cukup optimal sehingga siswa mampu 

memahami pengetahuan agama khususnya mengenai akidah, 

ibadah, dan akhlak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan agama 

siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar masih berada 
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pada kategori sedang. Kalau ditelusuri hasil tes yang diberikan 

kepada siswa dikaitkan dengan materi pelajaran yang telah 

dipelajari, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak dapat menjawab 

secara benar. Namun dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

masih ada beberapa siswa yang belum mampu menjawab dengan 

benar. 

Kenyataan ini erat kaitannya dengan motivasi siswa 

mempelajari pengetahuan agama. Setelah diadakan wawancara 

dengan guru dan kepala sekolah diperoleh informasi bahwa siswa 

terkadang absen di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

tidak terlalu berminat untuk mengikuti pelajaran agama. Informasi 

lain yang diperoleh bahwa guru telah melakukan persiapan 

sebelum mengajar dengan baik karena mata pelajaran agama 

diajarkan oleh guru yang kompeten dibidangnya. Namun, guru 

mata pelajaran kurang tegas dalam memberikan penekanan kepada 

siswa yang sering absen mengikuti pelajaran agama. 

Olehnya itu untuk meningkatkan pengetahuan agama siswa 

perlu dimanfaatkan sumber-sumber pengetahuan. Akhid Yusroni, 

dkk., menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan 

agama Islam, maka siswa akan semakin paham mengenai konsep 

akhlak dalam pandangan Islam yang harus dimiliki oleh setiap 

muslim. Nilai-nilai akhlak Islam yang dipahami akan menjadi 

kontrol terhadap perilaku dan akhlak siswa, baik di sekolah, di 

rumah, maupun di masyarakat.56 

Selain itu guru harus berperan aktif dalam menanamkan 

pengetahuan agama kepada siswa dengan menggunakan berbagai 

strategi pembelajaran yang bermakna dan mudah dipahami siswa. 

Haji Maimun Aqsha Lubis dan Rolsan Hj Aspar menyatakan 

bahwa terdapat empat kaidah pengajaran yang berkesan terhadap 

pelajar. Kaidah-kaidah tersebut adalah kaidah nasihat, kaidah 

hafalan, kaidah bercerita, dan kaidah lakonan. Kaidah-kaidah 

tersebut berkesan kepada diri pelajar-pelajar dengan memberi 

kesan kepada mereka untuk berpikir dengan cara yang Islamik, 

dapat mendorong minat mereka untuk mempelajari pengetahuan 
 
 

56 Akhid Yusroni, dkk., “Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Pengamalan 

Agama Islam terhadap Akhlak Siswa”. Prosiding Interdiciplinary Postgraduate 

Student Conference 2nd, (2016): h. 65-70. 
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agama Islam, membantu mereka mengamalkan ajaran-ajaran 

Islam, memperbaiki perangai dan akhlak mereka, membantu 

mereka dalam menilai dan membersihkan pribadi, membina rasa 

tanggung jawab mereka terhadap diri sendiri, keluarga, dan 

masyarakat serta dapat membantu mereka untuk berakhlak baik.57 

Ditambahkan oleh Abdullah Nasih Ulwan memberikan konsep 

pendidikan inluentif dalam pendidikan akhlak anak yang terdiri 

dari (1) Pendidikan dengan keteladanan; (2) Pendidikan dengan 

adat kebiasaan; (3) Pendidikan dengan nasihat; (4) Pendidikan 

dengan memberikan perhatian; (5) Pendidikan dengan 

memberikan hukuman.58 

2. Sikap Beragama Siswa MI Al-Abrar Makassar dan SD 

Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap beragama siswa 

MI Al-Abrar Makassar dan siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar pada umumnya memiliki sikap beragama yang cukup 

baik. Berdasarkan deskripsi data menunjukkan bahwa sikap 

beragama siswa MI Al-Abrar Makassar lebih positif dibandingkan 

dengan sikap beragama siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar. Berdasarkan hasil analisis statistik inferensial melalui 

uji-t diketahui bahwa tidak ada perbedaan sikap beragama antara 

siswa MI Al-Abrar Makassar dan siswa SD Inpres Unggulan Btn 

Pemda Makassar. 

Berdasarkan temuan tersebut di atas nampak jelas bahwa 

perlu adanya upaya-upaya untuk membentuk sikap siswa yang 

lebih positif kaitannya dengan kehidupan beragama. Hal ini sangat 

penting karena akan berpengaruh pada tindakan mereka, 

sebagaimana yang dinyatakan oleh Mukhlisin dan Ismiatul Faizah 

bahwa pembentukan sikap dapat dilakukan dengan pendidikan 

Islam karena ruang lingkup kependidikan Islam mencakup segala 

bidang kehidupan manusia di dunia dimana manusia mampu 

 
57 Haji Maimun Aqsha Lubis dan Roslan Hj Aspar, “Kaedah Pengajaran 

Pengetahuan Agama Islam di Brunei Darussalam”, Jurnal Pendidikan 30, 

(2005): h. 141-150. 
58 Nur Ainiyah, “Pembentukan Karakter melalui Pendidikan Agama 

Islam”, Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam) IAIN Gorontalo 13, no. 1 

(Juni 2013): h. 25-38. 



54  

 

 

 

memanfaatkan sebagai tempat menanam benih-benih perbuatan 

baik yang buahnya akan dipetik di akhirat nanti. Pembentukan 

sikap dan nilai-nilai yang baik dalam pribadi manusia baru dapat 

efektif bilamana dilakukan melalui proses pendidikan yang 

berjalan di atas kaidah-kaidah ilmu pengetahuan pendidikan.59 

Untuk mengarahkan sikap siswa ke arah yang lebih positif 

tentunya bukan hanya dipengaruhi oleh hasil belajar. Olehnya itu 

di samping proses pendidikan secara formal di sekolah dapat 

membentuk sikap siswa, namun ada variabel lain yang turut 

menentukan sikap siswa tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan 

oleh Mulianah Khaironi bahwa sikap beragama dan moral 

seseorang dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu individu mengetahui 

cara bersikap melalui proses belajar dari lingkungan. Penanaman 

sikap beragama dan moral harus dilakukan di setiap tempat di 

mana anak berada, yaitu sekolah, rumah, dan masyarakat. 60 

Ditambahkan oleh Muhammad Ilyas dan Firad Wijaya yang 

menyatakan bahwa peran orang tua dalam meletakkan dasar-dasar 

pendidikan moral agama dan akhlak sangat berpengaruh pada 

anak. Bahkan pengaruh tersebut sampai pada dasar keyakinan 

mereka. Keberagamaan anak hampir sepenuhnya ditentukan oleh 

pengaruh pola asuh orang tua. 61 Selain itu, orang tua harus 

berperan aktif dalam membimbing anak agar terbentuk sikap 

beragama yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini diperkuat oleh 

temuan penelitian Siti Alti Munawaro dan Nurjanis yang 

mengungkapkan bahwa semakin baik layanan konseling individual 

terhadap klien maka semakin baik sikap beragama klien.62 
 

59 Mukhlisin dan Ismiatul Faizah, “Pengaruh Pemahaman PAI terhadap 

Perilaku Sosial Siswa di SMK Unggulan NU Mojoagung Jombang”. Jurnal 
Pendidikan Islam 1, no. 2 (Desember 2017): h. 215-234. 

60 Mulianah Khaironi, “Penanaman Sikap Beragama dan Moral Anak 

Usia Dini di TKIT Salman Al Farisi 2”. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 4, no. 2 (2017): h. 166-179. 
61 Muhammad Ilyas dan Firad Wijaya, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua 

terhadap Sikap Beragama Remaja di RT 22 RW 07 Sapen Yogyakarta”. 

HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam 15, no. 1 (Juni 2018): 

h. 45-56. 
62 Siti Alti Munawaro dan Nurjanis, “Pengaruh Layanan Konseling 

Individual terhadap Sikap Beragama Klien di Lembaga Pembinaan Khusus 
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Olehnya itu untuk pembentukan sikap beragama siswa, 

paling tidak harus melibatkan orang tua, lingkungan dan pihak 

pengelola pendidikan. Ketiga variabel ini harus secara sinerjik 

memberikan dukungan pada pembentukan sikap beragama siswa 

tersebut untuk mendapatkan hasil yang optimal. Karena ketiga 

lingkungan di atas (keluarga, masyarakat, dan sekolah) adalah hal 

yang tidak bisa dipisahkan. 

3. Perilaku Beragama Siswa MI Al-Abrar Makassar  dan SD 

Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku beragama 

siswa MI Al-Abrar Makassar dan siswa SD Inpres Unggulan Btn 

Pemda Makassar pada umumnya memiliki perilaku yang cukup 

baik. Berdasarkan deskripsi data menunjukkan bahwa perilaku 

beragama siswa MI Al-Abrar Makassar lebih baik dibandingkan 

dengan perilaku beragama siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar. Selanjutnya dari hasil analisis statistik inferensial 

melalui uij-t diperoleh kesimpulan bahwa ada perbedaan perilaku 

beragama antara siswa MI Al-Abrar Makassar dan siswa SD Inpres 

Unggulan Btn Pemda Makassar. 

Sebagaimana dijelaskan dalam definisi operasional variabel 

bahwa yang dimaksud dengan perilaku beragama dalam penelitian 

ini adalah perilaku atau tingkah laku manusia khususnya siswa-

siswa, ada yang dapat diobservasi seperti penampilan mereka dan 

adapula yang tidak dapat diobservasi seperti kecenderungan 

berperilaku. Atau dengan kata lain bahwa perilaku beragama siswa 

yaitu aplikasi atau pelaksanaan ajaran agama (akidah, ibadah, dan 

akhlak). 

Salah satu faktor yang memengaruhi perilaku beragama 

siswa adalah pengetahuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Hal 

senada diungkapkan oleh Mukhtaruddin bahwa perilaku 

keagamaan peserta didik terkait dengan sejumlah pengetahuan 

yang telah diterima peserta didik. 63 Pembentukan perilaku 
 

Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru”. JRMDK: Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah 

dan Komunikasi 1, no. 5 (November 2019): h. 357-364. 
63 Mukhtaruddin, “Pengaruh Pendidikan Agama terhadap Perilaku 

Keagamaan Peserta Didik SMA Swasta di Kota Yogyakarta”. Jurnal Analisa 

XVIII, no. 01 (Januari-Juni 2011): h. 133-144. 
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seseorang memiliki beberapa cara dalam tahapan proses 

pembentukannya. Walgito menyebutkan tiga cara untuk 

pembentukan perilaku yaitu: (1) dengan cara pembiasaan 

(conditioning), didasarkan pada teori learning conditioning oleh 

Pavlov, Thordinke, dan Skinner, (2) dengan cara memberi 

pengertian (insight), yang didasarkan atas teori kognitif oleh 

Kohler,dan (3) dengan cara menggunakan model, yang didasarkan 

pada teori belajar oleh Bandura. 64 Hal senada juga disampaikan 

oleh Sarlito W. Sarwono yang menyatakan bahwa perilaku 

seseorang dapat terbentuk melalui empat macam cara, salah 

satunya adalah adopsi, yaitu kejadian-kejadian yang terjadi 

berulang-ulang dan terus menerus lama kelamaan secara bertahap 

diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya 

perilaku.65 Selain itu, Kurtines dan Gerwitz menyatakan bahwa 

proses pembentukan perilaku moral melibatkan empat tahapan 

penting, yaitu: (1) Menginterpretasikan situasi dalam rangka 

memahami dan menemukan tindakan apa yang mungkin untuk 

dilakukan dan bagaimana efeknya terhadap keseluruhan masalah 

yang ada; (2) Menggambarkan apa yang harus dilakukan 

menerapkan suatu nilai moral pada situasi tertentu dengan tujuan 

untuk menetapkan suatu perilaku moral, (3) Memilih di antara 

nilai-nilai moral untuk memutuskan apa yang secara aktual akan 

dilakukan, dan; (4) Melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai- 

nilai moral.66 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perilaku 

siswa khususnya perilaku beragama tidak bisa dibentuk dalam 

waktu yang relatif singkat. Pembentukan perilaku beragama  siswa 

baik di MI maupun di SD membutuhkan waktu dalam proses 

pembentukannya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, 

kegigihan, dan kesabaran pendidik dalam membentuk perilaku 

siswa, khususnya perilaku beragama. 

 
64 Bimo Walgito, Psikologi Sosial: Suatu Pengantar (Yogyakarta: CV 

Andi Offset, 2003), h. 16-17. 
65 Sarlito W. Sarwono, Psikologi Sosial (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), 

h. 96. 
66 Nur Azizah, “Perilaku Moral dan Religiusitas Siswa Berlatar 

Belakang Pendidikan Umum dan Agama”. Jurnal Psikologi 33, no. 2(2005): h. 

1-16. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan diuraikan secara berturut-turut mengenai 

kesimpulan-kesimpulan yang akan diambil berdasarkan kajian 

teoritis, hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang 

diajukan. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diperoleh 

melalui melalui instrumen pengetahuan agama, sikap beragama, 

dan perilaku beragama siswa MI Al-Abrar Makassar dan siswa SD 

Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar. Data yang diperoleh 

selanjutnya dianalisis deskriptif dan inferensial sehingga dapat 

dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

Pertama, umumnya pengetahuan agama siswa MI Al-Abrar 

Makassar termasuk dalam kategori sedang. Frekuensi siswa yang 

pengetahuan agamanya berada pada kategori rendah dan kategori 

tinggi cukup seimbang, sedangkan frekuensi siswa yang 

pengetahuan agamanya berada pada kategori sedang paling 

menonjol. Frekuensi siswa yang pengetahuan agamanya berada 

pada kategori rendah lebih banyak dibandingkan pada kategori 

tinggi. Akan tetapi yang lebih dominan adalah frekuensi siswa 

yang pengetahuan agamanya dalam kategori sedang. 

Kedua, umumnya pengetahuan agama siswa SD Inpres 

Unggulan Btn Pemda Makassar termasuk dalam kategori sedang. 

Frekuensi siswa yang pengetahuan agamanya berada pada kategori 

rendah dan kategori sedang cukup seimbang, sedangkan frekuensi 

pengetahuan agama pada kategori tinggi masih sedikit. Meskipun 

demikian, frekuensi siswa yang pengetahuan agamanya pada 

kategori sedang masih lebih banyak dibandingkan pada kategori 

rendah. 

Ketiga, umumnya sikap beragama siswa MI Al-Abrar 

Makassar berada pada kategori cukup baik. Frekuensi siswa yang 

sikap beragamanya cukup baik dan baik cenderung seimbang, 

sedangkan frekuensi siswa yang sikap beragamanya pada kategori 

tidak baik jumlahnya sedikit. Meskipun demikian, frekuensi 
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siswa yang sikap beragamanya berada pada kategori cukup baik 

masih lebih banyak dibandingkan pada kategori baik. 

Keempat, umumnya sikap beragama siswa SD Inpres 

Unggulan Btn Pemda Makassar berada pada kategori cukup baik. 

Frekuensi siswa yang sikap beragamanya pada kategori tidak baik 

dan kategori baik cukup seimbang meskipun jika keduanya 

dibandingkan frekuensi siswa yang sikap beragamanya tidak baik 

masih lebih banyak. Frekuensi siswa yang paling menonjol adalah 

frekuensi siswa yang sikap beragamanya berada pada kategori 

cukup baik. 

Kelima, umumnya perilaku beragama siswa MI Al-Abrar 

Makassar berada pada kategori sedang. Frekuensi siswa yang 

perilaku beragamanya berada pada kategori cukup baik dan 

kategori baik cukup seimbang, sedangkan frekuensi siswa yang 

perilaku beragamanya tidak baik masih sedikit. Meskipun 

demikian, frekuensi siswa yang perilaku beragamanya berada pada 

kategori cukup baik yang paling banyak. 

Keenam, umumnya perilaku beragama siswa SD Inpres 

Unggulan Btn Pemda Makassar berada pada kategori cukup baik. 

Frekuensi siswa yang perilaku beragamanya berada pada kategori 

tidak baik, cukup baik, dan baik cukup berbeda. Frekuensi siswa 

yang paling menonjol adalah frekuensi siswa yang perilaku 

beragamanya berada pada kategori cukup baik. 

Ketujuh, hasil analisis uji-t menunjukkan bahwa ada 

perbedaan pengetahuan agama antara siswa MI Al-Abrar Makassar 

dan siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar. Berdasarkan 

hasil analisis, diperoleh nilai t-hitung sebesar 4,599. Jika 

dikonsultasikan ke dalam t-tabel, maka t-hitung= 4,599 > t- tabel= 

1,99547. 

Kedelapan, hasil analisis uji-t menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan sikap beragama antara siswa MI Al-Abrar Makassar dan 

siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar. Berdasarkan 

hasil analisis, diperoleh nilai t-hitung sebesar 1,231. Jika 

dikonsultasikan ke dalam t-tabel, maka t-hitung= 1,231 < t- tabel= 

1,99547. 

Kesembilan, hasil analisis uji-t menunjukkan bahwa ada 

perbedaan perilaku beragama antara siswa MI Al-Abrar Makassar 

dan siswa SD Inpres Unggulan Btn Pemda Makassar. 
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Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,220. 

Jika dikonsultasikan ke dalam t-tabel, maka t-hitung= 2,220 > t- 

tabel= 1,99547. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, di bawah 

ini dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Pihak pengelola pendidikan khususnya pada tingkat MI Al- 

Abrar Makassar dan SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar agar lebih mengoptimalkan pembinaan/pengajaran 

agama kepada siswa, terutama dari segi segi metodologi. 

Mengingat pendidikan agama merupakan hal yang sangat 

pundamental dalam kehidupan sehari-hari siswa tersebut. 

2. Kepada pihak pemerintah yang berkewenangan menentukan 

kebijakan pendidikan agar lebih memberikan penekanan 

kepada guru-guru untuk memberikan pengajaran agama baik 

dalam program intra kurikuler maupun ekstra kurikuler. 

Muatan-muatan pelajaran agama tidak hanya dibebankan 

kepada guru agama, tetapi seluruh personil pengajar 

memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam  setiap memberikan 

pelajaran kepada siswa. 

3. Dari hasil penelitian ini kelihatan bahwa pengajaran agama  di 

sekolah belum terlalu nampak efeknya dalam sikap dan 

perilaku siswa, olehnya itu disarankan kepada Kepala 

Sekolah/Madrasah dan para guru senantiasa mengadakan 

evaluasi mengenai hal ini, kemudian menindaklanjuti dengan 

memberikan pembinaan khusus kepada siswa yang 

bermasalah dalam sikap dan perilaku beragama. 
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Lampiran Instrumen Penelitian Sebelum Uji Coba 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Angket Alat Ukur Pengetahuan Beragama 

Siswa MI dan Siswa SD Inpres 

Petunjuk Pengisian : 

a. Di bawah ini terdapat sejumlah pertanyaan, bacalah dengan 

teliti, kemudian pilih yang sesuai dengan keadaan dan 

pendapat anda; 

b. Berilah tanda silang ( X ) pada salah satu kode jawaban yang 

sesuai dengan keadaan dan pikiran anda; 

c. Di sebelah kanan pertanyaan-pertanyaan terdapat kode B 

(Benar), dan S (Salah) yang sesuai dengan keadaan anda pada 

jalur kanan pernyataan; 

d. Perlu diketahui bahwa tidak ada jawaban yang salah, semua 

jawaban adalah benar karena ini merupakan pendapat anda. 

I. IDENTITAS 

Nama Responden : ………………………………… 

Nama Orang Tua : ………………………………… 

Pekerjaan Orang Tua : ………………………………… 

Alamat : ………………………………… 

II. PENGETAHUAN AGAMA 

Catatan : 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda 

silang ( X ) pada huruf B bila dianggap benar dan huruf S 

bila dianggap salah. 

1. B – S Iman itu selalu dinamis mengikuti gerak langkah 

kehidupan manusia itu sendiri, maka bertambah 

atau berkurangnya iman tergantung pada 

bagaimana ia melihatnya. 

2. B – S Sikap yang berbeda antara apa yang diucapkan 

dengan apa yang ada dalam hati disebut Nifaq. 

3. B – S Syirik dan durhaka kepada ibu bapak, termasuk 

perbuatan dosa kepada Allah Swt. 
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4. B – S Mendirikan salat secara tidak langsung juga mendidik 

seseorang untuk bersikap sabar dalam setiap 

pekerjaan. 

5. B – S Salat lima waktu adalah shalat yang tidak boleh 

ditinggalkan dalam keadaan apapun. 

6. B – S Berpuasa pada bulan suci Ramadhan hanya menyiksa 

manusia. 

7. B – S Saya berdo’a kepada Allah Swt. agar tujuan dan cita-

cita saya dapat tercapai. 

8. B – S Berbuat baik kepada orang tua hanyalah tuntutan 

belas kasihan. 

9. B – S Orang  munafiq  adalah  perbuatannya  berpura- pura 

apa yang diucapkan berbeda dengan 

perbuatannya. 

10. B – S Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada 

Allah Swt. 

11. B – S Kehidupan di dunia hanya sementara untuk 

mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak. 

12. B  –  S Al-Qur’an ialah kalam Allah Swt. yang 

merupakan mu’jizat dan pada penetapan hukum 

Al-Qur’an dan Hadits kedudukannya sama. 

13. B – S Dalam perbuatan sehari-hari saya menghindari riya’ 

karena riya’ selalu memperlihatkan tingkah laku 

kepada orang lain agar mendapat pujian. 

14. B – S Ikhlas akan membentuk pribadi yang tenang, tentram 

dan bahagia. 

15. B – S Allah Swt. menugaskan salah satu malaikat-Nya 

untuk mengikuti segala tindak tanduk manusia. 

16. B – S Saya salat berjamaah karena mempunyai pahala yang 

lebih besar. 
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17. B – S Saya tidak bersifat takabur karena akan merusak 

pergaulan antara sesama manusia. 

18. B – S Barang yang ingin disedekahkan adalah barang 

yang paling disenangi. 

19. B – S Salat Jum’at diwajibkan bagi setiap muslim laki- 

laki yang sudah baliq. 

20. B – S Iman kepada malaikat salah satu rukun iman 

dalam Islam. 

 

PENGUKURAN SKALA SIKAP BERAGAMA 

SISWA MI DAN SISWA SD INPRES 
 

Petunjuk 

 Berilah tanda silang ( X ) pada kode SS (Sangat Setuju), S 

(Setuju), RR (Ragu-ragu), TS (Tidak Setuju) dan STS  (Sangat 

Tidak Setuju) yang sesuai dengan keadaan anda pada jalur 

kanan pernyataan. 

 Jawaban yang sesungguhnya kami sangat harapkan. 
 

 

1. Ikhlas adalah ketulusan hati dalam 

melaksanakan sesuatu amal yang baik 

semata-mata karena Allah. 

2. Berpuasa pada bulan suci Ramadhan 

membuat orang tersiksa. 

3. Berzikir merupakan suatu usaha untuk 

mengingat kebesaran dan keagungan 

Allah Swt. 

4. Berpikir dan merenung hasil ciptaan 

Allah merupakan perbuatan sia-sia. 

5. Saya cenderung marah jika orang tua 

tidak memenuhi keinginan saya. 

6. Saya meninggalkan sifat munafiq 

karena munafiq merupakan sifat yang 

tercela. 

7. Cenderung saya memusuhi teman- 
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teman yang lebih pintar dari pada saya. 

8. Minuman keras adalah termasuk 

minuman yang diharamkan oleh Allah 

Swt. 

9. Membentak orang tua adalah 

merupakan perbuatan terpuji. 

10. Mendirikan salat adalah salah satu 

rukun Islam. 

11. Cenderung saya tidak patuh terhadap 

nasehat orang tua 

12. Saya cenderung menonjolkan diri 

dalam pergaulan agar dapat pujian dari 

orang lain. 

13. Salah satu rukun iman dalam Islam 

adalah percaya terhadap hari kemudian. 

14. Rasa aman dapat diperoleh tanpa 

dengan do’a. 

15. Memelihara anak yatim merupakan 

perbuatan tercela. 

16. Salat dapat menenangkan jiwa 

seseorang. 

17. Menjalankan ibadah puasa pada bulan 

suci Ramadhan adalah rukunnya wajib 

bagi orang yang sudah baliq. 

18. Mengeluarkan zakat membuat orang 

menjadi kaya. 

19. Salat lima waktu cenderung saya 

tinggalkan apabila sedang sakit. 

20. Tuhan dalam Islam adalah Tuhan Yang 

Maha Esa yang tiada duanya yang 

wajib disembah. 
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ANGKET PERILAKU BERAGAMA SISWA 

MI NEGERI DAN SISWA SD INPRES 
 

Petunjuk : 

 Berilah tanda silang ( X ) pada kode S (Selalu), SR (Sering), 

KK (Kadang-kadang), J (Jarang) dan TP (Tidak Pernah) yang 

sesuai dengan keadaan saudara pada jalur kanan pernyataan. 

 Jawaban yang sesungguhnya kami sangat harapkan. 
 

Pertanyaan : 
 

1. Dalam menjalankan salat Subuh, 

Maghrib, Isya apakah saudara 

melapalkan ayat-ayat Al-Qur’an 

dengan suara yang nyaring. 

2. Dalam waktu tertentu apakah saudara 

membaca buku-buku ilmu 

pengetahuan agama. 

3. Apakah saudara marah jika  orang tua 

tidak memenuhi keinginan anda 

4. Apakah saudara melakukan zikir 

sesudah salat. 

5. Apakah saudara berdo’a dan 

meminta pertolongan kepada Allah 

agar cita-cita anda berhasil dengan 

baik. 

6. Dalam waktu salat tertentu apakah 

saudara melaksanakan salat 

berjamaah di masjid. 

7. Apabila saudara menjalankan salat 

berjamaah di masjid apakah bertindak 

sebagai muadzin. 

8. Apabila saudara membaca Al- 

Qur’an di masjid apakah membaca 

dengan tajwid yang benar dan lagu 

yang secara fasih. 

9. Apakah saudara berzikir untuk 
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mengagungkan keesaan Tuhan. 
10. Apabila saudara melihat benda, yang 

menurut saudara bahwa benda itu 

keramat apakah ingin memilikinya. 

11. Apakah saudara membaca al-Qur’an 

pada bulan suci Ramadhan di rumah. 

12. Apabila ada peminta sumbangan 

datang ke rumah apakah saudara 

memberikan. 

13. Apakah saudara melaksanakan salat 

lima waktu di rumah. 

14. Apakah saudara mengucapkan salam 

ketika ingin masuk di rumah orang. 

15. Apakah membantu orang yang 

tertimpa musibah. 

16. Apakah saudara melaksanakan puasa 

senin – kamis (sunnat). 

17. Apakah saudara melaksanakan salat 

sunnat. 

18. Dalam bulan suci Ramadhan apakah 

saudara berpuasa selama sebulan 

penuh. 

19. Apabila ada ceramah agama di TV, 

radio apakah saudara 

mendengarkannya. 

20. Apakah saudara menolong sesama 

muslim. 
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Lampiran Instrumen Setelah Uji Coba 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Angket Alat Ukur Pengetahuan Beragama 

Siswa MI dan Siswa SD Inpres 

 

Petunjuk Pengisian : 

a. Di bawah ini terdapat sejumlah pertanyaan, bacalah dengan 

teliti, kemudian pilih yang sesuai dengan keadaan dan 

pendapat anda; 

b. Berilah tanda silang ( X ) pada salah satu kode jawaban yang 

sesuai dengan keadaan dan pikiran anda; 

c. Di sebelah kanan pertanyaan-pertanyaan terdapat kode B 

(Benar), dan S (Salah) yang sesuai dengan keadaan anda pada 

jalur kanan pernyataan; 

d. Perlu diketahui bahwa tidak ada jawaban yang salah, semua 

jawaban adalah benar karena ini merupakan pendapat anda. 

I. IDENTITAS 

Nama Responden : ………………………………… 

Nama Orang Tua : ………………………………… 

Pekerjaan Orang Tua : ………………………………… 

Alamat : ………………………………… 

II. PENGETAHUAN AGAMA 

Catatan : 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda 

silang ( X ) pada huruf B bila dianggap benar dan huruf S 

bila dianggap salah. 

1. B – S Syirik dan durhaka kepada ibu bapak, 

termasuk perbuatan dosa kepada Allah Swt. 

2. B – S Salat lima waktu adalah shalat yang tidak 

boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. 

3. B – S Berpuasa pada bulan suci Ramadhan 

hanya menyiksa manusia. 



73  

 

 

 

4. B – S Iman kepada malaikat salah  satu  rukun iman 

dalam Islam. 

5. B – S Berbuat baik kepada orang tua hanyalah 

tuntutan belas kasihan. 

6. B – S Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya 

kepada Allah Swt. 

7. B – S Kehidupan  di  dunia  hanya  sementara untuk 

mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak. 

8. B – S Al-Qur’an ialah kalam Allah Swt. yang 

merupakan mu’jizat dan pada penetapan hukum Al-

Qur’an dan Hadits kedudukannya sama. 

9. B  –  S Dalam perbuatan sehari-hari saya 

menghindari     riya’ karena riya’ selalu 

memperlihatkan tingkah laku kepada orang lain 

agar mendapat pujian. 

10. B – S Ikhlas akan membentuk pribadi  yang tenang, 

tentram dan bahagia. 

11. B – S Allah Swt. menugaskan salah satu malaikat-

Nya untuk mengikuti segala tindak tanduk manusia. 

12. B – S Saya salat berjamaah karena mempunyai 

pahala yang lebih besar. 

13. B – S Saya tidak bersifat takabur karena akan 

merusak pergaulan antara sesama manusia. 

14. B – S Barang yang ingin disedekahkan adalah 

barang yang paling disenangi. 

15. B – S Salat Jum’at diwajibkan  bagi  setiap  muslim 

laki-laki yang sudah baliq. 
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PENGUKURAN SKALA SIKAP BERAGAMA 

SISWA MI DAN SISWA SD INPRES 
 

Petunjuk 

 Berilah tanda silang ( X ) pada kode SS (Sangat Setuju), S 

(Setuju), RR (Ragu-ragu), TS (Tidak Setuju) dan STS  (Sangat 

Tidak Setuju) yang sesuai dengan keadaan anda pada jalur 

kanan pernyataan. 

 Jawaban yang sesungguhnya kami sangat harapkan. 
 

 

1. Ikhlas adalah ketulusan hati dalam 

melaksanakan sesuatu amal yang baik 

semata-mata karena Allah. 

2. Berzikir merupakan suatu usaha untuk 

mengingat kebesaran dan keagungan 

Allah Swt. 

3. Saya cenderung marah jika orang tua 

tidak memenuhi keinginan saya. 

4. Saya meninggalkan sifat munafiq 

karena munafiq merupakan sifat yang 

tercela. 

5. Cenderung saya memusuhi teman- 

teman yang lebih pintar dari pada saya. 

6. Minuman keras adalah termasuk 

minuman yang diharamkan oleh Allah 

Swt. 

7. Membentak orang tua adalah 

merupakan perbuatan terpuji. 

8. Cenderung saya tidak patuh terhadap 

nasehat orang tua 

9. Salah satu rukun iman dalam Islam 

adalah percaya terhadap hari kemudian. 

10. Rasa aman dapat diperoleh tanpa 
dengan do’a. 

SS 

 

 
SS 

 

 
SS 

SS 

 

SS 

SS 

SS 

SS 

 

SS 

 

 
SS 

S 

 

 
S 

 

 
S 

S 

 

S 

S 

S 

S 

 

S 

 

 
S 

RR 

 

 
RR 

 

 
RR 

RR 

 

RR 

RR 

RR 

RR 

 

RR 

 

 
RR 

TS 

 

 
TS 

 

 
TS 

TS 

 

TS 

TS 

TS 

TS 

 

TS 

 

 
TS 

STS 

 

 
STS 

 

 
STS 

STS 

 

STS 

STS 

STS 

STS 

 

STS 

 

 
STS 



75  

 

 

 
 

11. Memelihara anak yatim merupakan 

perbuatan tercela. 

12. Salat dapat menenangkan jiwa 

seseorang. 

13. Menjalankan ibadah puasa pada bulan 

suci Ramadhan adalah rukunnya wajib 

bagi orang yang sudah baliq. 

14. Mengeluarkan zakat membuat orang 

menjadi kaya. 

15. Salat lima waktu cenderung saya 

tinggalkan apabila sedang sakit. 
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ANGKET PERILAKU BERAGAMA SISWA 

MI NEGERI DAN SISWA SD INPRES 
 

Petunjuk : 

 Berilah tanda silang ( X ) pada kode S (Selalu), SR (Sering), 

KK (Kadang-kadang), J (Jarang) dan TP (Tidak Pernah) yang 

sesuai dengan keadaan saudara pada jalur kanan pernyataan. 

 Jawaban yang sesungguhnya kami sangat harapkan. 
 

Pertanyaan : 
 

1. Dalam menjalankan salat Subuh, 

Maghrib, Isya apakah saudara 

melapalkan ayat-ayat Al-Qur’an 

dengan suara yang nyaring. 

2. Dalam waktu tertentu apakah saudara 

membaca buku-buku ilmu 

pengetahuan agama. 

3. Apakah saudara marah jika orang tua 

tidak memenuhi keinginan anda 

4. Apakah saudara melakukan zikir 

sesudah salat. 

5. Apakah saudara berdo’a dan 

meminta pertolongan kepada Allah 

agar cita-cita anda berhasil dengan 

baik. 

6. Apabila saudara menjalankan salat 

berjamaah di masjid apakah 

bertindak sebagai muadzin. 

7. Apabila saudara melihat benda, yang 

menurut saudara bahwa benda itu 

keramat apakah ingin memilikinya. 

8. Apakah saudara membaca al-Qur’an 

pada bulan suci Ramadhan  di rumah. 

9. Apabila ada peminta sumbangan 

datang ke rumah apakah saudara 
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memberikan. 
10. Apakah saudara mengucapkan salam 

ketika ingin masuk di rumah orang. 

11. Apakah membantu orang yang 

tertimpa musibah. 

12. Apakah saudara  melaksanakan puasa 

senin – kamis (sunnat). 

13. Apakah saudara melaksanakan salat 

sunnat. 

14. Dalam bulan suci Ramadhan apakah 

saudara berpuasa selama sebulan 

penuh. 

15. Apabila ada ceramah agama di TV, 

radio apakah saudara 

mendengarkannya. 

16. Apakah saudara menolong sesama 

muslim. 
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INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

PAI 

A. PENGETAHUAN BERAGAMA SISWA (data diperoleh 

melalui tes) 

B. SIKAP BERAGAMA SISWA 

Daftar pertanyaan wawancara kepada guru PAI 

1. Bagaimana peran bapak/ibu sebagai guru PAI dalam 

menanamkan sikap beragama kepada siswa melalui poses 

pembelajaran? 

2. Apa yang bapak/ibu lakukan pertama kali dalam setiap 

memulai proses pembelajaran? 

3. Apa saja strategi yang bapak/ibu guru terapkan dalam 

membentuk sikap beragama siswa? 

4. Apakah program yang telah bapak/ibu terapkan itu cukup 

memberi pengaruh terhadap pembentukan sikap beragama 

siswa? 

5. Sikap beragama apa saja yang telah nampak pada siswa 

dalam kegiatan sehari-hari? 
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6. Apakah yang dapat dijadikan ukuran bahwa siswa telah 

memiliki sikap beragama? 

7. Bagaimana cara bapak /ibu guru Pendidikan Agama Islam 

dalam mengelola kelas? 

8. Bagaimana penerapan metode yang digunakan bapak /ibu 

guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk sikap 

beragama siswa? 

9. Apakah sekolah/madrasah memberikan sarana dalam 

rangka pembentukan sikap beragama siswa? 

10. Upaya apa yang bapak/ibu guru lakukan untuk bisa 

mengontrol atau mengajari siswa dalam menjaga sikap 

beragama siswa Anda? 

11. Bagaimana upaya bapak/ibu guru dalam mengembangkan 

sikap beragama siswa melalui mata pelajaran PAI? 

12. Jenis hukuman apa saja yang diberikan kepada siswa ketika 

melanggar yang tujuannya untuk mengubah sikap beragama 

siswa menjadi lebih baik? 

13. Menurut bapak/ibu guru, apakah dalam pembentukan sikap 

beragama siswa merupakan hal yang sulit? Mengapa? 

14. Apa saja faktor pendukung guru PAI dalam 

mengembangkan sikap beragama siswa? 

15. Apa saja faktor penghambat guru PAI dalam 

mengembangkan sikap beragama siswa? 

 

C. PERILAKU BERAGAMA SISWA 

Daftar pertanyaan wawancara kepada guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) 

1. Bagaimana peran bapak/ibu sebagai guru PAI dalam 

menanamkan perilaku beragama kepada siswa melalui poses 

pembelajaran? 

2. Apa yang bapak/ibu lakukan pertama kali dalam setiap 

memulai proses pembelajaran? 

3. Apa saja strategi yang bapak/ibu guru terapkan dalam 

membentuk perilaku beragama siswa? 

4. Apakah program yang telah bapak/ibu terapkan itu cukup 

memberi pengaruh terhadap pembentukan perilaku beragama 

siswa? 
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5. Perilaku beragama apa saja yang telah nampak pada siswa 

dalam kegiatan sehari-hari? 

6. Apakah yang dapat dijadikan ukuran bahwa siswa telah 

memiliki perilaku beragama? 

7. Bagaimana cara bapak /ibu guru Pendidikan Agama Islam 

dalam mengelola kelas? Bagaimana penerapan metode yang 

digunakan bapak /ibu guru PendidikanAgama Islam dalam 

membentuk perilaku beragama siswa? 

8. Apakah sekolah/madrasah memberikan sarana dalam rangka 

pembentukan perilaku beragama siswa? 

9. Upaya apa yang bapak/ibu guru lakukan untuk bisa mengontrol 

atau mengajari siswa dalam menjaga perilaku beragama siswa 

Anda? 

10. Bagaimana upaya bapak/ibu guru dalam mengembangkan 

perilaku beragama siswa melalui mata pelajaran PAI? 

11. Jenis hukuman apa saja yang diberikan kepada siswa ketika 

melanggar yang tujuannya untuk mengubah perilaku beragama 

siswa menjadi lebih baik? 

12. Menurut bapak/ibu guru, apakah dalam pembentukan perilaku 

beragama siswa merupakan hal yang sulit? Mengapa? 

13. Apa saja faktor pendukung guru PAI dalam mengembangkan 

perilaku beragama siswa? 

14. Apa saja faktor penghambat guru PAI dalam mengembangkan 

perilaku beragama siswa? 

 

-------- TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA BAPAK/IBU ---- 

INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA UNTUK 

KEPALA SEKOLAH/MADRASAH 

A. PENGETAHUAN BERAGAMA SISWA (data diperoleh 

melalui tes) 

B. SIKAP BERAGAMA SISWA 

Daftar pertanyaan wawancara kepada Kepala 

Sekolah/Madrasah 

1. Bagaimana keadaan dan perkembangan SD/MI dari awal 

berdirinya sampai sekarang? 

2. Apa tujuan didirikan, visi, dan misi sekolah/madrasah? 
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3. Apa saja bentuk kegiatan rutin keagamaan yang dilakuka 

nsekolah/madrasah? 

4. Bagaimanakah sekolah/madrasah menjalin hubungan dengan 

orang tua siswa ataupun lingkungan masyarakat sekitar dalam 

rangka pembentukan sikap beragama siswa? 

5. Sejauh mana perhatian pemerintah kepada sekolah/madrasah 

terhadap pembentukan sikap beragama siswa? 

6. Bagaimana dengan keteladanan guru di sekolah/madrasah ini 

apakah mampu membentuk sikap beragama siswa? 

7. Bagaimana partisipasi siswa dalam pelaksanaan kegiatan 

keagamaan di sekolah/madrasah? 

8. Apakah guru PAI berpartisipasi dalam pembentukan sikap 

beragama siswa di sekolah/madrasah? Seperti apa bentuk 

partisipasi tersebut? 

9. Apakah hanya guru PAI yang diberi tanggung jawab dalam 

pembentukan sikap beragama siswa? Bagaimana dengan guru 

yang lainnya? 

10. Problematika apa saja yang dihadapi pihak sekolah/madrasah 

dalam pembetukan sikap beragama siswa? 

11. Bagaimanakah solusi ke depannya dalam mengatasi 

problematika sekolah/madrasah dalam rangka pembentukan 

sikap beragama siswa? 

C. PERILAKU BERAGAMA SISWA 

Daftar pertanyaan wawancara kepada Kepala 

Sekolah/Madrasah 

1. Bagaimana keadaan dan perkembangan SD/MI dari awal 

berdirinya sampai sekarang? 

2. Apa tujuan didirikan, visi, dan misi sekolah/madrasah? 

3. Apa saja bentuk kegiatan rutin keagamaan yang dilakukan 

sekolah/madrasah? 

4. Bagaimanakah sekolah/madrasah menjalin hubungan dengan 

orang tua siswa ataupun lingkungan masyarakat sekitar dalam 

rangka pembentukan perilaku beragama siswa? 

5. Sejauh mana perhatian pemerintah kepada sekolah/madrasah 

terhadap pembentukan perilaku beragama siswa? 

6. Bagaimana dengan keteladanan guru di sekolah/madrasah ini 

apakah mampu membentuk perilaku beragama siswa? 
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7. Bagaimana partisipasi siswa dalam pelaksanaan kegiatan 

keagamaan di sekolah/madrasah? 

8. Apakah guru PAI berpartisipasi dalam pembentukan perilaku 

beragama siswa di sekolah/madrasah? Seperti apa bentuk 

partisipasi tersebut? 

9. Apakah hanya guru PAI yang diberi tanggung jawab dalam 

pembentukan perilaku beragama siswa? Bagaimana dengan 

guru yang lainnya? 

10. Problematika apa saja yang dihadapi pihak sekolah/madrasah 

dalam pembetukan perilaku beragama siswa? 

11. Bagaimanakah solusi ke depannya dalam mengatasi 

problematika sekolah/madrasah dalam rangka pembentukan 

perilaku beragama siswa? 

------- TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA BAPAK/IBU ----- 
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Lampiran Data Hasil Penelitian 

1. Pengetahuan Agama MI Al-Abrar Makassar 

N 

o 

Nomor Butir 
Juml 

ah 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 11 

2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 

3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 12 

4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 10 

5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 11 

8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 11 

9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13 

10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10 

11 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 

12 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

13 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13 

14 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 

15 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 11 

16 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 12 

17 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 11 

18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 

19 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 11 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 

21 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 

22 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13 

24 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 11 

25 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13 

26 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 

29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 12 

30 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 

31 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 10 
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N 

o 

Nomor Butir 
Juml 

ah 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 13 

33 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 

34 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13 

35 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
 

2. Pengetahuan Agama SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar 

N 

o 

Nomor Butir 
Juml 

ah 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 11 

2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 9 

3 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 11 

4 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 11 

5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 

6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 12 

7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12 

8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 11 

9 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 10 

10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 12 

11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 13 

12 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 9 

13 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 9 

14 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 9 

15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 11 

16 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 10 

17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 10 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 10 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 12 

20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 11 

21 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 9 

22 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 11 

23 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 10 

24 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10 
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N 

o 

Nomor Butir 
Juml 

ah 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

25 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 10 

26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 11 

27 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 11 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 13 

29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 12 

30 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 9 

31 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 9 

32 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 

33 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 11 

34 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 

35 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13 
 

3. Sikap Beragama MI Al-Abrar Makassar 

 

N 

o. 

Nomor Butir (Sikap Beragama) 
Juml 

ah 

 

1 
 

3 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
1 
1 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 4 67 

2 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 68 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 2 5 67 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 71 

5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 70 

6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 69 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 71 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 3 67 

9 5 5 3 1 5 5 5 2 4 4 5 5 5 4 2 60 

10 5 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 65 

11 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 70 

12 4 4 5 5 4 5 5 5 1 4 5 4 2 2 4 59 

13 5 4 3 5 5 5 5 4 3 4 5 5 1 3 5 62 

14 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 64 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 74 

16 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 63 

17 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 3 2 61 
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N 

o. 

Nomor Butir (Sikap Beragama) 
Juml 

ah 

 

1 
 

3 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
1 
1 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

18 5 5 3 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 3 65 

19 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 67 

20 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 5 5 5 4 2 59 

21 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 68 

22 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 62 

23 5 4 4 5 4 5 5 4 2 4 4 4 5 2 4 61 

24 5 5 4 5 4 5 1 2 4 4 4 5 5 2 4 59 

25 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 3 3 66 

26 5 5 4 5 4 5 1 4 4 2 4 5 4 4 2 58 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 73 

28 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 68 

29 5 5 5 4 4 5 4 4 4 2 4 5 5 5 4 65 

30 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 2 4 65 

31 5 5 5 2 1 2 4 4 2 4 4 4 5 4 3 54 

32 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 69 

33 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 70 

34 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 71 

35 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 69 
 

4. Sikap Beragama SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar 

N 

o. 

Nomor Butir (Sikap Beragama) 
Juml 

ah  

1 
 

3 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
1 
1 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

1 5 4 5 5 3 5 5 3 4 5 4 5 3 3 3 62 

2 4 4 5 5 5 1 5 5 4 5 5 4 5 2 4 63 

3 5 5 4 5 4 4 5 4 2 4 5 4 4 4 4 63 

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74 

5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 2 3 65 

6 5 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 5 4 2 4 59 
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N 

o. 

Nomor Butir (Sikap Beragama) Juml 

ah  

1 

 

3 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
1 
1 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

7 5 5 4 4 4 5 4 4 4 1 4 5 5 4 2 60 

8 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 2 4 2 63 

9 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 69 

10 5 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 2 4 59 

11 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 70 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 2 5 67 

13 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 5 5 5 2 4 64 

14 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2 5 5 5 1 2 61 

15 4 4 4 4 4 5 4 4 2 1 4 4 2 5 4 55 

16 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 65 

17 5 4 2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 67 

18 5 5 5 5 4 1 5 5 3 5 5 5 5 4 4 66 

19 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 69 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 2 4 66 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 4 63 

22 2 4 4 5 4 4 5 2 4 4 4 2 4 4 3 55 

23 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 2 2 61 

24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 

25 1 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 1 4 2 59 

26 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 70 

27 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 2 4 66 

28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 73 

29 5 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 5 4 2 4 59 

30 5 5 4 4 4 5 4 4 4 1 4 5 5 4 2 60 
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N 

o. 

Nomor Butir (Sikap Beragama) Juml 

ah  

1 

 

3 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
1 
1 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

31 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 2 4 58 

32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 2 5 67 

33 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 5 5 5 2 4 64 

34 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 68 

35 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 62 
 

5. Perilaku Beragama MI Al-Abrar Makassar 

N 

o. 

Nomor Butir (Perilaku Beragama) 
Jum 

lah 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

7 
1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

2 
0 

1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 74 

2 3 1 5 3 4 1 2 2 3 5 3 1 3 5 3 4 48 

3 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 4 71 

4 5 3 5 3 4 5 5 4 3 5 4 2 3 5 4 4 64 

5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 2 3 5 4 5 69 

6 4 3 3 3 4 3 5 5 3 5 3 1 3 5 3 4 57 

7 5 4 4 4 5 5 2 5 5 5 5 3 4 5 4 5 70 

8 3 2 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 3 5 4 4 66 

9 3 3 3 3 4 3 4 5 5 4 5 2 3 3 3 4 57 

1 
0 

 

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 

3 
 

5 
 

3 
 

2 
 

4 
 

3 
 

2 
 

5 
 

60 

1 
1 

 

5 
 

3 
 

4 
 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

3 
 

5 
 

4 
 

2 
 

4 
 

5 
 

4 
 

5 
 

68 

1 
2 

 

3 
 

3 
 

5 
 

5 
 

5 
 

2 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

4 
 

3 
 

5 
 

5 
 

4 
 

5 
 

69 

1 
3 

 

5 
 

3 
 

4 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3 
 

3 
 

2 
 

5 
 

3 
 

1 
 

3 
 

5 
 

3 
 

4 
 

56 

1 
4 

 

3 
 

3 
 

5 
 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 

4 
 

4 
 

5 
 

4 
 

3 
 

3 
 

5 
 

4 
 

4 
 

66 

1 
5 

 

4 
 

3 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

3 
 

5 
 

5 
 

3 
 

3 
 

5 
 

3 
 

5 
 

69 
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N 

o. 

Nomor Butir (Perilaku Beragama) 
Jum 

lah 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7 
1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

2 
0 

1 
6 

 

5 
 

3 
 

4 
 

5 
 

4 
 

5 
 

5 
 

3 
 

3 
 

4 
 

3 
 

1 
 

2 
 

3 
 

2 
 

5 
 

57 

1 
7 

 

4 
 

2 
 

5 
 

3 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

4 
 

5 
 

4 
 

3 
 

5 
 

5 
 

5 
 

4 
 

69 

1 
8 

 

5 
 

3 
 

3 
 

3 
 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 

3 
 

4 
 

4 
 

2 
 

3 
 

5 
 

2 
 

4 
 

60 

1 
9 

 

2 
 

3 
 

5 
 

3 
 

5 
 

5 
 

5 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

5 
 

63 

2 
0 

 

4 
 

3 
 

3 
 

3 
 

4 
 

5 
 

5 
 

4 
 

5 
 

4 
 

4 
 

3 
 

4 
 

5 
 

4 
 

5 
 

65 

2 
1 

 

2 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

77 

2 
2 

 

1 
 

3 
 

5 
 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

3 
 

4 
 

3 
 

2 
 

3 
 

5 
 

3 
 

4 
 

60 

2 
3 

 

3 
 

2 
 

5 
 

2 
 

4 
 

1 
 

5 
 

3 
 

2 
 

5 
 

3 
 

1 
 

3 
 

5 
 

3 
 

3 
 

50 

2 
4 

 

4 
 

3 
 

3 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

3 
 

5 
 

4 
 

4 
 

1 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

62 

2 
5 

 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

5 
 

4 
 

5 
 

2 
 

4 
 

5 
 

4 
 

1 
 

2 
 

5 
 

4 
 

5 
 

61 

2 
6 

 

4 

 

3 

 

5 

 

4 

 

5 

 

4 

 

3 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

1 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 
 

69 

2 
7 

 

5 
 

3 
 

5 
 

5 
 

5 
 

1 
 

5 
 

5 
 

3 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

5 
 

3 
 

5 
 

64 

2 
8 

 

2 
 

3 
 

5 
 

5 
 

5 
 

1 
 

5 
 

3 
 

5 
 

5 
 

4 
 

2 
 

3 
 

5 
 

3 
 

5 
 

61 

2 
9 

 

2 
 

3 
 

5 
 

5 
 

5 
 

4 
 

5 
 

5 
 

4 
 

5 
 

4 
 

3 
 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 

69 

3 
0 

 

4 
 

4 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2 
 

5 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

3 
 

4 
 

5 
 

4 
 

5 
 

64 

3 
1 

 

5 
 

2 
 

5 
 

5 
 

5 
 

1 
 

5 
 

2 
 

4 
 

5 
 

3 
 

5 
 

4 
 

4 
 

5 
 

5 
 

65 

3 
2 

 

5 
 

5 
 

4 
 

4 
 

5 
 

3 
 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

3 
 

5 
 

5 
 

4 
 

5 
 

72 
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N 

o. 

Nomor Butir (Perilaku Beragama) 
Jum 

lah 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7 
1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

2 
0 

3 
3 

 

3 
 

3 
 

5 
 

3 
 

5 
 

1 
 

3 
 

5 
 

4 
 

5 
 

3 
 

2 
 

2 
 

5 
 

4 
 

4 
 

57 

3 
4 

 

3 
 

3 
 

5 
 

5 
 

5 
 

1 
 

5 
 

4 
 

4 
 

5 
 

4 
 

2 
 

3 
 

4 
 

3 
 

5 
 

61 

3 
5 

 

4 
 

3 
 

4 
 

3 
 

4 
 

5 
 

4 
 

4 
 

3 
 

5 
 

4 
 

2 
 

3 
 

5 
 

3 
 

3 
 

59 
 

6. Perilaku Beragama SD Inpres Unggulan Btn Pemda 

Makassar 

N 

o. 

Nomor Butir (Perilaku Beragama) 
Jum 

lah 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

7 
1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

2 
0 

1 3 3 5 3 5 1 5 4 5 4 3 1 3 5 3 5 58 

2 3 3 3 4 4 3 1 3 3 5 5 5 4 4 3 4 57 

3 2 2 2 2 4 1 5 1 5 2 5 1 4 4 5 5 50 

4 5 5 3 5 5 1 1 5 5 5 5 3 4 5 4 5 66 

5 3 3 4 3 5 1 5 5 5 5 3 2 5 5 3 5 62 

6 2 3 5 3 4 3 5 3 2 5 3 2 4 5 3 4 56 

7 4 4 5 5 4 2 5 2 2 4 4 2 4 4 3 4 58 

8 2 3 4 3 3 1 5 3 2 4 3 1 3 5 3 4 49 

9 2 1 3 5 4 1 5 4 3 4 2 1 3 4 2 4 48 

1 
0 

 

2 
 

3 
 

5 
 

3 
 

4 
 

3 
 

2 
 

5 
 

5 
 

2 
 

2 
 

4 
 

5 
 

5 
 

4 
 

5 
 

59 

1 
1 

 

5 
 

4 
 

4 
 

1 
 

5 
 

1 
 

5 
 

5 
 

4 
 

5 
 

4 
 

3 
 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 

65 

1 
2 

 

5 
 

4 
 

5 
 

3 
 

4 
 

1 
 

5 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

3 
 

4 
 

5 
 

2 
 

4 
 

61 

1 
3 

 

5 
 

3 
 

5 
 

5 
 

5 
 

1 
 

4 
 

5 
 

3 
 

5 
 

4 
 

1 
 

3 
 

5 
 

3 
 

4 
 

61 

1 
4 

 

5 
 

4 
 

4 
 

1 
 

5 
 

1 
 

3 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

2 
 

3 
 

5 
 

2 
 

3 
 

58 

1 
5 

 

5 
 

3 
 

4 
 

5 
 

4 
 

1 
 

3 
 

5 
 

4 
 

5 
 

4 
 

2 
 

3 
 

5 
 

3 
 

5 
 

61 

1 3 3 4 5 4 4 5 2 4 5 4 1 3 4 4 4 59 
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N 

o. 

Nomor Butir (Perilaku Beragama) 
Jum 

lah 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7 
1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

2 
0 

6                  

1 
7 

 

3 
 

3 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1 
 

5 
 

4 
 

5 
 

4 
 

5 
 

1 
 

3 
 

4 
 

3 
 

4 
 

57 

1 
8 

 

1 
 

3 
 

5 
 

5 
 

5 
 

1 
 

5 
 

4 
 

3 
 

5 
 

4 
 

2 
 

4 
 

5 
 

4 
 

5 
 

61 

1 
9 

 

4 
 

3 
 

4 
 

3 
 

4 
 

5 
 

4 
 

4 
 

3 
 

5 
 

4 
 

5 
 

3 
 

5 
 

3 
 

3 
 

62 

2 
0 

 

1 
 

3 
 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

1 
 

3 
 

5 
 

3 
 

3 
 

3 
 

5 
 

5 
 

5 
 

61 

2 
1 

 

5 
 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
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Lampiran Hasil Wawancara Kepala Madrasah 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH 

 

Nama Kepala Sekolah : Andi Harmiah Tannang, 

S.Pd.I.,M.Pd.I 

Alamat Sekolah : Jl. Bonto Duri Raya No. 06 

Makassar 

Nama Sekolah : MIS. AL- ABRAR 

Hari/Tanggal Wawancara : Senin/ 15 Juni 2020 

 

1. Bagaimana keadaan dan perkembangan SD/MI dari awal 
berdirinya sampai sekarang? 
Jawab; 

Sangat jauh berbeda baik dari fisik, sarana dan 

prasarana serta penerapan proses belajar mengajar 

mengikuti zaman dan kreatif 

2. Apa tujuan didirikan, visi, dan misi sekolah/madrasah? 
Jawab; 

a. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan 

bertaqwa kepada tuhan yang maha esa. 

b. Terselenggaranya sistem pendidikan berorientasi 

pada penigkatan mutu yang bernuansa pakem. 

c. Terciptanya kebersamaan dan musyawarah antar 

warga madrasah di lingkungan masyarakat. 

d. Terwujudnya lingkungan yang bersih, asri, 

nyaman serta sehat jasmani dan rohani. 
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e. Mewujudkan lingkungan madrasah yang 

beresponsif gender. 

3. Apa saja bentuk kegiatan rutin keagamaan yang dilakukan 
sekolah/madrasah? 
Jawab; 

Shalat dhuha, Tadarrus Al-quran, Salam-Sapa guru 

dan siswa, Shalat Dhuhur dan ashar berjamaah. 

4. Bagaimanakah sekolah/madrasah menjalin hubungan 

dengan orang tua siswa ataupun lingkungan masyarakat 

sekitar dalam rangka pembentukan sikap beragama siswa? 

Jawab; 

Respeck atau rasa hormat madrasah menghormati dan 

mempercayai keberadaan orang tua, mengakui bahwa 

keluarga berperan penting dalam memberikan wawasan 

dan informasi tntang apa yang dibutuhkan anak terkait 

sikap beragama. 

5. Sejauh mana perhatian pemerintah kepada sekolah/madrasah 

terhadap pembentukan sikap beragama siswa? 

Jawab; 

Sangat mendukung kegiatan-kigiatan beragama dan 

bantuan fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran 

dalam pembentukan sikap beragama peserta didik. 

6. Bagaimana dengan keteladanan guru di sekolah/madrasah 

ini apakah mampu membentuk sikap beragama siswa? 

Jawab; 

Sangat mendukung hamper setiap hari dilakukan 

pendampingan dalam pembentukan sikap beragama 

peserta didik. 

7. Bagaimana partisipasi siswa dalam pelaksanaan kegiatan 

keagamaan di sekolah/madrasah? 

Jawab; 

Sangat antusias dan setiap program di ikuti dengan 

hasil yang baik 

8. Apakah guru PAI berpartisipasi dalam pembentukan sikap 

beragama siswa di sekolah/madrasah? Seperti apa bentuk 

partisipasi tersebut? 

Jawab; 



93  

 

 

 

Ikut berpartisipasi, seperti melakukan evaluasi terhadap 

sikap beragama peserta didik dan yang terpenting sikap 

keteladanan yang di tunjukkan ke peserta didik. 

9. Apakah hanya guru PAI yang diberi tanggung jawab dalam 

pembentukan sikap beragama siswa? Bagaimana dengan 

guru yang lainnya? 

Jawab; 

Semua guru berperan aktif terhadap sikap beragama 

peserta didik dan yang terpenting sikap keteladanan 

yang di tunjukkan ke peserta didik wajib dilakukan 

setiap guru. 

10. Problematika apa saja yang dihadapi pihak sekolah/madrasah 

dalam pembetukan sikap beragama siswa? 

Jawab; 

Terkadang kami dapati Kondisi lingkungan, khususnya 

masalah keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan 

terkadang menjadi kendala lambatnya pembetukan 

sikap beragama siswa 

11. Bagaimanakah solusi ke depannya dalam mengatasi 

problematika sekolah/madrasah dalam rangka pembentukan 

sikap beragama siswa? 

Jawab; 

Dibutuhkan kesadaran tiap individu/ teladan yang 

menceminkan sikap disiplin dalam bereprilaku 

Bergama. 

 

----- TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA BAPAK/IBU ------- 
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Lampiran Hasil Wawancara Guru PAI 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

 

Nama Guru : IRFAN IDRIS, S.Pd.I 

Alamat Sekolah : Jl. Bonto Duri Raya No. 06 

Makassar 

Nama Sekolah : MIS. AL- ABRAR 

Hari/Tanggal Wawancara : Senin/ 15 Juni 2020 

 

A. PENGETAHUAN BERAGAMA SISWA (data diperoleh 

melalui tes) 

B. SIKAP BERAGAMA SISWA 

Daftar pertanyaan wawancara kepada guru PAI 

1. Bagaimana peran bapak/ibu sebagai guru PAI dalam 

menanamkan sikap beragama kepada siswa melalui poses 

pembelajaran? 

Jawab; 

Saya sebagai guru PAI khususnya dalam proses PBM 

sangat menentukan hasil akhir dari peserta didik, 

karena kami tidak hanya dituntut dalam mengajar tetapi 

harus mampu membina moral atau budi pekerti peserta 

didik kami 

2. Apa yang bapak/ibu lakukan pertama kali dalam setiap 

memulai proses pembelajaran? 

Jawab; 

Saya sebagai guru terlebih dahulu melakukan kegiatan 

pembukaan PBM seperti; mengecek kehadiran dan 

kesiapan siswa sebelum belajar, menyapaikan 

appersepsi dan tujuan pembelajaran khususnya alur 

pembelajaran yang akan berlansung. 

3. Apa saja strategi yang bapak/ibu guru terapkan dalam 

membentuk sikap beragama siswa? 

Jawab; 

Pendekatan individual karena saya berasumsi bahawa 

anak didik memiliki potensi yang mungkin berbeda 

antara satu sama yang lainnya, saya mengembangkan 

potensi individu dan sebagai teladan, fasilitator dan 
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motivator saja dalam membentuk sikap beragama 

peserta didik. 

 

4. Apakah program yang telah bapak/ibu terapkan itu cukup 

memberi pengaruh terhadap pembentukan sikap beragama 

siswa? 

Jawab; 

Sangat berpengaruh 

5. Sikap beragama apa saja yang telah nampak pada siswa 

dalam kegiatan sehari-hari? 

Jawab; 

Bergaul, menghargai, saling menghormati, tidak 

menghina dan tidak menjelek-jelekkan guru & sesama 

temannya. 

6. Apakah yang dapat dijadikan ukuran bahwa siswa telah 

memiliki sikap beragama? 

Jawab; 

Dapat dibuktikan dengan sikap toleransi siswa guru & 

sesama temannya. 

7. Bagaimana cara bapak /ibu guru Pendidikan Agama Islam 

dalam mengelola kelas? 

Jawab; 

Menata ruang kelas, mengantisipasi kondisi kelas, 

memastikan siswa focus, bersemangat sejak awal 

pembelajran dan posisi berdiri ketika mengajar. 

8. Bagaimana penerapan metode yang digunakan bapak /ibu 

guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk sikap 

beragama siswa? 

Jawab; 

Menata ruang kelas, mengantisipasi kondisi kelas, 

memastikan siswa focus, bersemangat sejak awal 

pembelajran dan posisi berdiri ketika mengajar. 

9. Apakah sekolah/madrasah memberikan sarana dalam rangka 

pembentukan sikap beragama siswa? 

Jawab; 

Sangat Mendukung 
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10. Upaya apa yang bapak/ibu guru lakukan untuk bisa 

mengontrol atau mengajari siswa dalam menjaga sikap 

beragama siswa Anda? 

Jawab; 

Memelihara dan membina suasanana dan situasi yang 

baik dan tetap diusahkan belajarnya dalam 

pembentukan sikap beragama siswa 

11. Bagaimana upaya bapak/ibu guru dalam mengembangkan 

sikap beragama siswa melalui mata pelajaran PAI? 

Jawab; 

Saya mengadakan tindak lanjut berupa mengatur siswa 

dengan menjadwal setiap kegiatan keagamaan siswa 

yang disi dengan kegiatan belajar 

12. Jenis hukuman apa saja yang diberikan kepada siswa ketika 

melanggar yang tujuannya untuk mengubah sikap beragama 

siswa menjadi lebih baik? 

Jawab; 

Hukuman dalam bentuk toleransi dan pembelajaran 

seperti; menyelesaikan hafalan surah, do’a sehari-hari & 

Gerak bacaan sholat dan hukuman toleransi dan 

pembelajaran lainnya. 

13. Menurut bapak/ibu guru, apakah dalam pembentukan sikap 

beragama siswa merupakan hal yang sulit? Mengapa? 

Jawab; 

Sulit Karena, Setiap anak masing-masing bebeda 

karakter dalam sikap keberagaman 

14. Apa saja faktor pendukung guru PAI dalam 

mengembangkan sikap beragama siswa? 

Jawab; 

Kemampuan mengajar, didukung kemampuan 

menejerial kepala madrasah dan kedisiplinan yang 

paling utama 

15. Apa saja faktor penghambat guru PAI dalam 

mengembangkan sikap beragama siswa? 

Jawab; 

Kondisi lingkungan, khususnya keluarga, masyarakat 

dan lembaga pendidikan. 
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C. PERILAKU BERAGAMA SISWA 

Daftar pertanyaan wawancara kepada guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) 

1. Bagaimana peran bapak/ibu sebagai guru PAI dalam 

menanamkan perilaku beragama kepada siswa melalui poses 

pembelajaran? 

Jawab; 

Saya sebagai guru PAI khususnya dalam proses PBM 

sangat menentukan hasil akhir dari peserta didik, 

karena kami tidak hanya dituntut dalam mengajar tetapi 

harus mampu membina moral atau budi pekerti peserta 

didik kami 

2. Apa yang bapak/ibu lakukan pertama kali dalam setiap 

memulai proses pembelajaran? 

Jawab; 

Saya sebagai guru terlebih dahulu melakukan kegiatan 

pembukaan PBM seperti; mengecek kehadiran dan 

kesiapan siswa sebelum belajar, menyapaikan 

appersepsi dan tujuan pembelajaran khususnya alur 

pembelajaran yang akan berlansung. 

3. Apa saja strategi yang bapak/ibu guru terapkan dalam 

membentuk perilaku beragama siswa? 

Jawab; 

Pendekatan individual karena saya berasumsi bahawa 

anak didik memiliki potensi yang mungkin berbeda 

antara satu sama yang lainnya, saya mengembangkan 

potensi individu dan sebagai teladan, fasilitator dan 

motivator saja dalam membentuk sikap beragama 

peserta didik. 

4. Apakah program yang telah bapak/ibu terapkan itu cukup 

memberi pengaruh terhadap pembentukan perilaku beragama 

siswa? 

Jawab; 

Sangat berpengaruh 

5. Perilaku beragama apa saja yang telah nampak pada siswa 

dalam kegiatan sehari-hari? 

Jawab; 
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Bergaul, menghargai, saling menghormati, tidak 

menghina dan tidak menjelek-jelekkan guru & sesama 

temannya. 

6. Apakah yang dapat dijadikan ukuran bahwa siswa telah 

memiliki perilaku beragama? 

Jawab; 

Dapat dibuktikan dengan sikap toleransi siswa guru & 

sesama temannya. 

7. Bagaimana cara bapak /ibu guru Pendidikan Agama Islam 

dalam mengelola kelas? Bagaimana penerapan metode yang 

digunakan bapak /ibu guru PendidikanAgama Islam dalam 

membentuk perilaku beragama siswa? 

Jawab; 

Menata ruang kelas, mengantisipasi kondisi kelas, 

memastikan siswa fokus, bersemangat sejak awal 

pembelajran dan posisi berdiri ketika mengajar. 

8. Apakah sekolah/madrasah memberikan sarana dalam rangka 

pembentukan perilaku beragama siswa? 

Jawab; 

Sangat Mendukung 

9. Upaya apa yang bapak/ibu guru lakukan untuk bisa mengontrol 

atau mengajari siswa dalam menjaga perilaku beragama siswa 

Anda? 

Jawab; 

Memelihara dan membina suasanana dan situasi yang 

baik dan tetap diusahkan belajarnya dalam 

pembentukan sikap beragama siswa 

10. Bagaimana upaya bapak/ibu guru dalam mengembangkan 

perilaku beragama siswa melalui mata pelajaran PAI? 

Jawab; 

Saya mengadakan tindak lanjut berupa mengatur siswa 

dengan menjadwal setiap kegiatan keagamaan siswa 

yang disi dengan kegiatan belajar 

11. Jenis hukuman apa saja yang diberikan kepada siswa ketika 

melanggar yang tujuannya untuk mengubah perilaku beragama 

siswa menjadi lebih baik? 

Jawab; 
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Hukuman dalam bentuk toleransi dan pembelajaran 

seperti; menyelesaikan hafalan surah, do’a sehari-hari & 

Gerak bacaan sholat dan hukuman toleransi dan 

pembelajaran lainnya. 

12. Menurut bapak/ibu guru, apakah dalam pembentukan perilaku 

beragama siswa merupakan hal yang sulit? Mengapa? 

Jawab; 

Hukuman dalam bentuk toleransi dan pembelajaran 

seperti; menyelesaikan hafalan surah, do’a sehari-hari & 

Gerak bacaan sholat dan hukuman toleransi dan 

pembelajaran lainnya. 

13. Apa saja faktor pendukung guru PAI dalam mengembangkan 

perilaku beragama siswa? 

Jawab; 

Kemampuan mengajar, didukung kemampuan 

menejerial kepala madrasah dan kedisiplinan yang 

paling utama 

14. Apa saja faktor penghambat guru PAI dalam mengembangkan 

perilaku beragama siswa? 

Jawab; 

Kondisi lingkungan, khususnya keluarga, masyarakat 

dan lembaga pendidikan. 

 

----- TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA BAPAK/IBU ------- 
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Lampiran Hasil Wawancara Guru PAI 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

Nama Guru : Muhammad Irham 

Alamat Sekolah : Jl. A.P. Pettarani 

Nama Sekolah : SD Inpres Unggulan BTN 

Pemda 

Hari/Tanggal Wawancara : 

A. SIKAP BERAGAMA SISWA 

1. Bagaimana peran bapak/ibu sebagai guru PAI dalam 
menanamkan sikap beragama kepada siswa melalui poses 
pembelajaran? 

Jawab; 

Membuat Program unggulan di sekolah dalam 
menerapkan sikap beragama siswa. 

2. Apa yang bapak/ibu lakukan pertama kali dalam setiap 
memulai proses pembelajaran? 

Jawab; 

Berzikir, berdoa, Membaca Surah Pendek Pilihan, 

Membaca bacaan salat, kuldum. 

3. Apa saja strategi yang bapak/ibu guru terapkan dalam 
membentuk sikap beragama siswa? 

Jawab; 

Mengajak dan mengingatkan siswa pada saat waktu 
salat. Baik salat duha maupun salat wajib. 

4. Apakah program yang telah bapak/ibu terapkan itu cukup 
memberi pengaruh terhadap pembentukan sikap beragama 
siswa? 

Jawab; 

Sangat berpengaruh karena siswa akan melakukan 

kegiatan tersebut tanpa harus di kontrol oleh guru dan 

ini semua berawal dari pembiasaan dari guru. 

5. Sikap beragama apa saja yang telah nampak pada siswa 
dalam kegiatan sehari-hari? 

Jawab; 

Salat duha, salat wajib, berdoa, membaca Asmaul 

Husna, menghafal surah surah pendek 
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6. Apakah yang dapat dijadikan ukuran bahwa siswa telah 
memiliki sikap beragama? 

Jawab; 

Ukurannya jika siswa melaksanakan seluruh program 

yang telah dibuat kemudian siswa melakukan kegiatan 

tersebut tanpa di kordinir oleh guru 

7. Bagaimana cara bapak /ibu guru Pendidikan Agama Islam 
dalam mengelola kelas? 

Jawab; 

8. Bagaimana penerapan metode yang digunakan bapak /ibu 
guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk sikap 
beragama siswa? 

Jawab; 

Metode demonstrasi. Jadi dalam penerapan sikap 

beragama dapat dilakukan metode tersebut agar siswa 

dapat melakukan langsung tanpa banyak teori 

9. Apakah sekolah/madrasah memberikan sarana dalam rangka 
pembentukan sikap beragama siswa? 
Jawab; 

Sarana dalam pembentukan sikap beragama khususnya 

di sekolah kami sangat memadai 

10. Upaya apa yang bapak/ibu guru lakukan untuk bisa 
mengontrol atau mengajari siswa dalam menjaga sikap 
beragama siswa Anda? 

Jawab; 

Setiap siswa di berikan kartu kontrol salat, doa harian 

Asmaul Husna dan surah pendek 

11. Bagaimana upaya bapak/ibu guru dalam mengembangkan 
sikap beragama siswa melalui mata pelajaran PAI? 
Jawab; 

12. Jenis hukuman apa saja yang diberikan kepada siswa ketika 
melanggar yang tujuannya untuk mengubah sikap beragama 
siswa menjadi lebih baik? 

Jawab; 

Di berikan hukuman berdasarkan apa yang di langgar 

13. Menurut bapak/ibu guru, apakah dalam pembentukan sikap 
beragama siswa merupakan hal yang sulit? Mengapa? 
Jawab; 
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Sebenarnya dalam pembentukan beragama pada siswa 

tidak sulit hanya saja yang dibutuhkan adalah kerja 

sama dengan pihak sekolah dalam hal ini wali kelas dan 

kepala sekolah serta dukungan orang tua sehingga jika 

program ini dilaksanakan dengan konsisten makan 

kegiatan ini akan berjalan dengan lancar 

14. Apa saja faktor pendukung guru PAI dalam mengembangkan 
sikap beragama siswa? 

Jawab; 

Adanya sarana dan prasarana sekolah serta dukungan 

dari pihak sekolah dan orang tua siswa 

15. Apa saja faktor penghambat guru PAI dalam 
mengembangkan sikap beragama siswa? 

Jawab; 

Biasanya dari faktor internal siswa sendiri jika siswa tdk 

di dukung orang tua dalam menjalankan sikap 

beragama di lingkungan keluarga sendiri. 

 

B. PERILAKU BERAGAMA SISWA 

 

1. Bagaimana peran bapak/ibu sebagai guru PAI dalam 
menanamkan perilaku beragama kepada siswa melalui poses 
pembelajaran? 

Jawab; 

Mengajak siswa jika bertemu dengan guru harus senyum 

sapa dan salam, membiasakan siswa untuk tidak makan 

berdiri. 

2. Apa yang bapak/ibu lakukan pertama kali dalam setiap 
memulai proses pembelajaran? 

Jawab; 

Memberi Salaam, menyuruh siswa berbaris di depan 

kelas, berdoa, membaca Asmaul Husna menghafal surah 
pendek. 

3. Apa saja strategi yang bapak/ibu guru terapkan dalam 
membentuk perilaku beragama siswa? 

Jawab; 

Menyuruh salah satu siswa menyampaikan kuldum di 

depan kelas 
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4. Apakah program yang telah bapak/ibu terapkan itu cukup 
memberi pengaruh terhadap pembentukan perilaku beragama 
siswa? 

Jawab; 

Salah satu program kami adalah kuldum siswa, hafalan 

bacaan salat dan surah pendek 

5. Perilaku beragama apa saja yang telah nampak pada siswa 
dalam kegiatan sehari-hari? 

Jawab; 

Siswa tanpa di suruh sudah berani tampil di depan 

kelas, sikap saling menghargai, 

6. Apakah yang dapat dijadikan ukuran bahwa siswa telah 
memiliki perilaku beragama? 

Jawab; 

Jika siswa melaksanakan kegiatan keagamaan tanpa 

harus di kontrol oleh guru 

7. Bagaimana cara bapak /ibu guru Pendidikan Agama Islam 
dalam mengelola kelas? Bagaimana penerapan metode  yang 
digunakan bapak /ibu guru PendidikanAgama Islam dalam 

membentuk perilaku beragama siswa? 

Jawab; 

Menerapkan model pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif sehingga siswa tdk jenuh dalam proses 

pembelajaran. 

8. Apakah sekolah/madrasah memberikan sarana dalam rangka 
pembentukan perilaku beragama siswa? 

Jawab; 

Sangat memadai 

9. Upaya apa yang bapak/ibu guru lakukan untuk bisa 
mengontrol atau mengajari siswa dalam menjaga perilaku 
beragama siswa Anda? 

Jawab; 

Dibutuhkan kerjasama antara guru dan orang tua  

siswa 

10. Bagaimana upaya bapak/ibu guru dalam mengembangkan 
perilaku beragama siswa melalui mata pelajaran PAI? 
Jawab; 
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Memberikan teladan kepada siswa, mengikutkan siswa 

pada kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

11. Jenis hukuman apa saja yang diberikan kepada siswa ketika 
melanggar yang tujuannya untuk mengubah perilaku 
beragama siswa menjadi lebih baik? 

Jawab; 

Memberikan hukuman berdasarkan apa yang mereka 

lakukan 

12. Menurut bapak/ibu guru, apakah dalam pembentukan 
perilaku beragama siswa merupakan hal yang sulit? 
Mengapa? 

Jawab; 

Tidak sulit tapi membutuhkan dukungan dari pihak 

sekolah dan orang tua siswa sendiri 

13. Apa saja faktor pendukung guru PAI dalam 
mengembangkan perilaku beragama siswa? 

Jawab; 

Kerjasama antara guru dan orang tua siswa yang sangat 

baik sehingga perilaku beragama dapat terlaksana 

dengan baik 

14. Apa saja faktor penghambat guru PAI dalam 
mengembangkan perilaku beragama siswa? 

Jawab; 

Jika orang tua siswa tidak memberikan pembiasaan di 

rumah. 

----- TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA BAPAK/IBU ------- 
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Lampiran Hasil Wawancara Kepala Sekolah 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH 

Nama Kepala Sekolah : Suci Safitri, S. Pd 

Alamat Sekolah : 

Nama Sekolah : SD Inpres Unggulan BTN 

Pemda 

Hari/Tanggal Wawancara : Senin/ 15 Juni 2020 

1. Bagaimana keadaan dan perkembangan SD/MI dari awal 
berdirinya sampai sekarang? 

Jawab; 

Alhamdulilah mengalami perubahan yang signifikan 

dari fisik sampai pembelajarannya 

2. Apa tujuan didirikan, visi, dan misi sekolah/madrasah? 
Jawab; 

Untuk menyampaikan kepada stakeholder, baik dalam 

maupun luar sekolah, mengenai latar belakang 

berdirinya sekolah, arah serta tujuan sekolah. 

3. Apa saja bentuk kegiatan rutin keagamaan yang dilakukan 
sekolah/madrasah? 

Jawab; 

Membaca surah surah pendek sebelum masuk 

pembelajaran, kuldum,bacaan asmaul husna saat pulang 

sekolah, jumat ibadah, dan hafalan surah pendek sesuai 

tingkatan 

4. Bagaimanakah sekolah/madrasah menjalin hubungan 
dengan orang tua siswa ataupun lingkungan masyarakat 

sekitar dalam rangka pembentukan sikap beragama siswa? 
Jawab; 

dengan membantu anak mengenali dirinya (kekuatan 

dan kelemahannya), membantu anak mengembangkan 

potensi sesuai bakat dan minatnya, membantu 

meletakkan pondasi yang kokoh untuk keberhasilan 

hidup anak dan membantu anak merancang hidupnya 

serta dengan mengontrol waktu belajar dan cara belajar 

anak. Anak-anak diajarkan untuk belajar secara rutin, 

tidak hanya belajar saat mendapat pekerjaan rumah 

dari sekolah atau akan menghadapi 
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ulangan. Setiap hari anak-anak diajarkan untuk 

mengulang pelajaran yang diberikan oleh guru pada hari 

itu. Dan diberikan pengertian kapan anak-anak 

mempunyai waktu untuk bermain. 

5. Sejauh mana perhatian pemerintah kepada sekolah/madrasah 
terhadap pembentukan sikap beragama siswa? 

Jawab; 

Menyediakan guru agama di sekolah negeri maupun 

swasta 

6. Bagaimana dengan keteladanan guru di sekolah/madrasah 
ini apakah mampu membentuk sikap beragama siswa? 
Jawab; 

Alhamdulilah mampu membentuk sikap agama siswa 

melalui kegiatan rutin keagamaan 

7. Bagaimana partisipasi siswa dalam pelaksanaan kegiatan 
keagamaan di sekolah/madrasah? 

Jawab; 

Partisipasi siswa yaitu sangat antusias dalam 

mengikutinkegiatan keagamaan di sekolah 

8. Apakah guru PAI berpartisipasi dalam pembentukan sikap 
beragama siswa di sekolah/madrasah? Seperti apa bentuk 
partisipasi tersebut? 

Jawab; 

Ya,guru PAI berpartisipasi dalam pembentukan sikap 

beragama. Contohnya membuat dan melaksanakan 

program- program keagamaan. 

9. Apakah hanya guru PAI yang diberi tanggung jawab dalam 
pembentukan sikap beragama siswa? Bagaimana dengan 
guru yang lainnya? 

Jawab; 

Semua guru terlibat dalam pembentukan sikap 

beragama siswa 

10. Problematika apa saja yang dihadapi pihak sekolah/madrasah 
dalam pembetukan sikap beragama siswa? 

Jawab; 

- Rendahnya penguasaan IPTEK 
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- Rendahnya kesejahteraan guru 

- Kurangnya minat guru dalam meningkatkan kualitas 

keilmuan dengan melanjutkan kejenjang yang lebih 

tinggi 

- Kurangnya minat baca 

11. Bagaimanakah solusi ke depannya dalam mengatasi 
problematika sekolah/madrasah dalam rangka pembentukan 
sikap beragama siswa? 

Jawab; 

Melalui pendidikan persial, mengoptimalkan peranan 

ranah efektif dan menciptakan iklim religius 

dilingkungan pendidikan 

 

----- TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA BAPAK/IBU ------- 



107  

 

 
 

Lampiran Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 

1. Hasil Uji Validasi Instrumen Pengetahuan Agama (Perhitungan menggunakan bantuan aplikasi 

Microsoft Excel) 

No 

. 

No. 

Responden 

Nomor Butir (Pengetahuan Beragama) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 R1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

2 R2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

3 R3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

4 R4 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

5 R5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

6 R6 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

7 R7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 R8 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

9 R9 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

10 R10 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

 Jumlah 9 8 7 2 7 4 4 5 4 4 

 Xt  

 St  

 Xi 12.111 12.625 14.14 5.000 14.14 16.50 16.25 16.20 10.250 16.50 
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    3  3 0 0 0  0 

 Pi 0.9 0.8 0.7 0.2 0.7 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 

 Qi 0.1 0.2 0.3 0.8 0.3 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 

 Xi - Xt 1.011 1.525 3.043 -6.100 3.043 5.400 5.150 5.100 -0.850 5.400 

 (Xi - Xt) : St 0.1699 0.256 0.511 -1.025 0.511 0.907 0.865 0.857 -0.143 0.907 

 Pi : Qi 9 4 2.333 0.25 2.333 0.667 0.667 1 0.667 0.667 

 Akar (Pi : 
Qi) 

 

3 
 

2 
 

1.528 
 

0.5 
 

1.528 
 

0.816 
 

0.816 
 

1 
 

0.816 
 

0.816 

 r bis(i) 0.510 0.512 0.781 -0.512 0.781 0.741 0.706 0.857 -0.117 0.741 

 r tabel 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 

  

Keterangan 
Gugu 
r 

Gugu 
r 

 

Valid 
Gugu 
r 

 

Valid 
 

Valid 
 

Valid 
 

Valid 
Gugu 
r 

 

Valid 

Berlanjut 

 Nomor Butir (Pengetahuan Beragama) 
Xi 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 
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1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 12 

6 5 7 5 5 5 7 5 7 5 111 

 11.1 

 5.95259 

15.500 15.600 14.143 16.200 15.400 15.200 14.143 15.400 14.143 7.000  

0.6 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 

0.4 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 

4.400 4.500 3.043 5.100 4.300 4.100 3.043 4.300 3.043 -4.100 

0.739 0.756 0.511 0.857 0.722 0.689 0.511 0.722 0.511 -0.689 

1.5 1 2.333 1 1 1 2.333 1 2.333 1 

1.225 1 1.528 1 1 1 1.528 1 1.528 1 

0.905 0.756 0.781 0.857 0.722 0.689 0.781 0.722 0.781 -0.689 

0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Gugur 
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2. Hasil Uji Validasi Instrumen Sikap Beragama (Perhitungan menggunakan bantuan aplikasi 

SPSS) 
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 N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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3. Hasil Uji Validasi Instrumen Perilaku Beragama (Perhitungan menggunakan bantuan aplikasi 

SPSS) 
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3** 

 

.76 
4* 

 

.67 
2* 

 

.88 
8** 

 Sig. (2- 

tailed) 

.0 

10 

.05 

8 

.00 

7 

.01 

0 

.00 

3 

.08 

8 

.14 

1 

.20 

7 

.20 

8 

.00 

3 

 .04 

6 

.90 

1 

.01 

7 

.05 

0 

.00 

5 

.12 

8 

.00 

0 

.01 

0 

.03 

3 

.00 

1 
 N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Correlations 

b 

1 

2 

Pearso 

n 

Correla 

tion 

 

.5 

02 

 

.90 

8** 

 

.57 

3 

 

.69 

1* 

 

.44 

5 

 

.70 

5* 

 

.54 

7 

- 

.10 

6 

- 

.26 

7 

 

.63 

1 

 

.64 

1* 

 
1 

- 

.29 

9 

 

.16 

1 

 

.34 

3 

 

.64 

1* 

 

.24 

5 

 

.44 

7 

 

.45 

6 

 

.57 

8 

 

.66 

4* 

 Sig. (2- 

tailed) 

.1 

39 

.00 

0 

.08 

3 

.02 

7 

.19 

8 

.02 

3 

.10 

2 

.77 

2 

.45 

5 

.05 

0 

.04 

6 

 .40 

1 

.65 

7 

.33 

1 

.04 

6 

.49 

6 

.19 

6 

.18 

5 

.08 

0 

.03 

6 
 N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

b 

1 

3 

Pearso 

n 

Correla 

tion 

 

.1 

68 

- 

.17 

6 

- 

.16 

3 

 

.00 

0 

 

.40 

5 

 

.00 

0 

 

.07 

2 

 

.24 

9 

 

.36 

8 

- 

.22 

0 

 

.04 

6 

- 

.29 

9 

 
1 

 

.48 

9 

 

.29 

9 

 

.30 

3 

 

.26 

7 

 

.10 

7 

- 

.12 

7 

 

.21 

1 

 

.23 

8 

 Sig. (2- 

tailed) 

.6 

43 

.62 

6 

.65 

3 

1.0 

00 

.24 

5 

1.0 

00 

.84 

3 

.48 

8 

.29 

6 

.54 

1 

.90 

1 

.40 

1 

 .15 

1 

.40 

1 

.39 

4 

.45 

7 

.76 

9 

.72 

7 

.55 

9 

.50 

8 
 N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

b 

1 

4 

Pearso 

n 

Correla 

tion 

.8 
20 
** 

 

.25 

8 

 

.49 

0 

 

.69 
2* 

 

.91 
2** 

 

.24 

1 

 

.33 

9 

- 

.31 

1 

- 

.11 

8 

 

.40 

4 

 

.72 
6* 

 

.16 

1 

 

.48 

9 

 
1 

 

.66 
8* 

 

.64 
1* 

 

.72 
0* 

 

.74 
0* 

 

.47 

2 

 

.61 

9 

 

.78 
1** 

 Sig. (2- 

tailed) 

.0 

04 

.47 

1 

.15 

0 

.02 

7 

.00 

0 

.50 

1 

.33 

8 

.38 

2 

.74 

5 

.24 

7 

.01 

7 

.65 

7 

.15 

1 

 .03 

5 

.04 

6 

.01 

9 

.01 

4 

.16 

8 

.05 

7 

.00 

8 
 N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Correlations 

b 

1 

5 

Pearso 

n 

Correla 

tion 

.8 
36 
** 

 

.49 

8 

 

.52 

4 

 

.38 

9 

 

.59 

5 

 

.31 

4 

 

.67 

7* 

- 

.57 

8 

- 

.25 

7 

 

.57 

7 

 

.63 

2 

 

.34 

3 

 

.29 

9 

 

.66 

8* 

 
1 

 

.81 

0** 

 

.87 

2** 

 

.77 

6** 

 

.74 

7* 

 

.89 

4** 

 

.82 

7** 

 Sig. (2- 

tailed) 

.0 

03 

.14 

3 

.12 

0 

.26 

7 

.06 

9 

.37 

7 

.03 

2 

.08 

0 

.47 

4 

.08 

1 

.05 

0 

.33 

1 

.40 

1 

.03 

5 

 .00 

4 

.00 

1 

.00 

8 

.01 

3 

.00 

0 

.00 

3 
 N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

b 

1 

6 

Pearso 

n 

Correla 

tion 

.7 
46 

* 

 

.71 

2* 

 

.72 

2* 

 

.66 

5* 

 

.78 

7** 

 

.59 

9 

 

.84 

0** 

- 

.39 

3 

- 

.35 

7 

 

.66 

8* 

 

.80 

6** 

 

.64 

1* 

 

.30 

3 

 

.64 

1* 

 

.81 

0** 

 
1 

 

.68 

5* 

 

.86 

6** 

 

.70 

8* 

 

.89 

5** 

 

.94 

8** 

 Sig. (2- 

tailed) 

.0 

13 

.02 

1 

.01 

8 

.03 

6 

.00 

7 

.06 

7 

.00 

2 

.26 

2 

.31 

1 

.03 

5 

.00 

5 

.04 

6 

.39 

4 

.04 

6 

.00 

4 

 .02 

9 

.00 

1 

.02 

2 

.00 

0 

.00 

0 
 N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

b 

1 

7 

Pearso 

n 

Correla 

tion 

.8 
94 
** 

 

.37 

6 

 

.41 

7 

 

.50 

8 

 

.63 

0 

 

.16 

3 

 

.66 
2* 

- 
.67 

7* 

- 

.14 

6 

 

.29 

3 

 

.51 

5 

 

.24 

5 

 

.26 

7 

 

.72 
0* 

 

.87 
2** 

 

.68 
5* 

 
1 

 

.70 
5* 

 

.62 

3 

 

.89 
9** 

 

.75 
2* 

 Sig. (2- 

tailed) 

.0 

00 

.28 

5 

.23 

0 

.13 

4 

.05 

1 

.65 

2 

.03 

7 

.03 

2 

.68 

8 

.41 

1 

.12 

8 

.49 

6 

.45 

7 

.01 

9 

.00 

1 

.02 

9 

 .02 

3 

.05 

4 

.00 

0 

.01 

2 
 N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Correlations 

b 

1 

8 

Pearso 

n 

Correla 

tion 

.7 
75 
** 

 

.50 

1 

 

.84 

3** 

 

.64 

6* 

 

.79 

0** 

 

.47 

2 

 

.72 

3* 

- 
.65 

0* 

- 

.58 

3 

 

.76 

3* 

 

.89 

3** 

 

.44 

7 

 

.10 

7 

 

.74 

0* 

 

.77 

6** 

 

.86 

6** 

 

.70 

5* 

 
1 

 

.86 

6** 

 

.78 

7** 

 

.89 

1** 

 Sig. (2- 

tailed) 

.0 

09 

.14 

0 

.00 

2 

.04 

4 

.00 

6 

.16 

9 

.01 

8 

.04 

2 

.07 

7 

.01 

0 

.00 

0 

.19 

6 

.76 

9 

.01 

4 

.00 

8 

.00 

1 

.02 

3 

 .00 

1 

.00 

7 

.00 

1 
 N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

b 

1 

9 

Pearso 

n 

Correla 

tion 

.7 
10 

* 

 

.52 

2 

 

.83 

9** 

 

.38 

5 

 

.47 

1 

 

.49 

7 

 

.66 

0* 

- 
.74 

3* 

- 
.74 

8* 

 

.83 

9** 

 

.76 

4* 

 

.45 

6 

- 

.12 

7 

 

.47 

2 

 

.74 

7* 

 

.70 

8* 

 

.62 

3 

 

.86 

6** 

 
1 

 

.73 

6* 

 

.75 

1* 

 Sig. (2- 

tailed) 

.0 

21 

.12 

2 

.00 

2 

.27 

2 

.17 

0 

.14 

4 

.03 

8 

.01 

4 

.01 

3 

.00 

2 

.01 

0 

.18 

5 

.72 

7 

.16 

8 

.01 

3 

.02 

2 

.05 

4 

.00 

1 

 .01 

5 

.01 

2 
 N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

b 

2 

0 

Pearso 

n 

Correla 

tion 

.8 
84 
** 

 

.68 
1* 

 

.60 

1 

 

.60 

9 

 

.67 
2* 

 

.44 

9 

 

.83 
7** 

- 

.59 

1 

- 

.27 

7 

 

.52 

2 

 

.67 
2* 

 

.57 

8 

 

.21 

1 

 

.61 

9 

 

.89 
4** 

 

.89 
5** 

 

.89 
9** 

 

.78 
7** 

 

.73 
6* 

 
1 

 

.89 
9** 

 Sig. (2- 

tailed) 

.0 

01 

.03 

0 

.06 

6 

.06 

2 

.03 

3 

.19 

3 

.00 

3 

.07 

2 

.43 

8 

.12 

2 

.03 

3 

.08 

0 

.55 

9 

.05 

7 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

7 

.01 

5 

 .00 

0 
 N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Correlations 

T 

O 

T 

A 

L 

Pearso 

n 

Correla 

tion 

.8 
92 
** 

 

.72 

5* 

 

.76 

7** 

 

.78 

5** 

 

.87 

5** 

 

.62 

2 

 

.74 

3* 

- 

.41 

2 

- 

.37 

3 

 

.72 

2* 

 

.88 

8** 

 

.66 

4* 

 

.23 

8 

 

.78 

1** 

 

.82 

7** 

 

.94 

8** 

 

.75 

2* 

 

.89 

1** 

 

.75 

1* 

 

.89 

9** 

 
1 

Sig. (2- 

tailed) 

.0 

01 

.01 

8 

.01 

0 

.00 

7 

.00 

1 

.05 

5 

.01 

4 

.23 

7 

.28 

8 

.01 

8 

.00 

1 

.03 

6 

.50 

8 

.00 

8 

.00 

3 

.00 

0 

.01 

2 

.00 

1 

.01 

2 

.00 

0 

 

 N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4. Hasil uji reliabilitas instrumen sikap beragama (Perhitungan menggunakan bantuan aplikasi 

Microsoft Excel) 

No. No. Responden 
no butir       

3 5 6 7 8 10 11 12 

1 R1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 R2 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 R3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 R4 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 R5 1 1 0 0 0 0 0 0 

6 R6 1 1 1 0 1 1 1 1 

7 R7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 R8 1 1 0 1 1 0 1 0 

9 R9 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 R10 1 1 0 0 0 0 1 1 

 Jumlah 7 7 4 4 5 4 6 5 

 Xt 8.3        

 St 6.273        

 Varians (Var) 39.344        

 Xi 11.571 11.571 14.000 13.750 13.600 14.000 13.000 13.200 
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 Pi 0.7 0.7 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 

 Qi atau (1 - Pi) 0.3 0.3 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4 0.5 

 Xi - Xt 3.271 3.271 5.700 5.450 5.300 5.700 4.700 4.900 

 (Xi - Xt) : St 0.522 0.522 0.909 0.869 0.845 0.909 0.749 0.781 

 Pi : Qi 2.333 2.333 0.667 0.667 1 0.667 1.5 1 

 Akar (Pi : Qi) 1.528 1.528 0.816 0.816 1 0.816 1.225 1 

 r bis(i) 0.797 0.797 0.742 0.709 0.845 0.742 0.918 0.781 

 r tabel 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 

 Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

 Pi * (1 - Pi) 0.21 0.21 0.24 0.24 0.25 0.24 0.24 0.25 

 Sigma Pi * (1 - Pi) 3.51        

 k 15        

 k-1 14        

 k : (k-1) 1.071        

 Var- [(Sigma Pi * (1 - 
Pi)] 

 

35.834 
       

 {Var- [(Sigma Pi * (1 - 
Pi)]} : Var 

 

0.911 
       

 Nilai KR20 0.911        

Berlanjut 
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Nomor Butir (Pengetahuan Beragama) 
Jumlah 

13 14 15 16 17 18 19 

1 0 0 0 0 0 1 2 

1 1 0 1 1 1 1 14 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 15 

0 0 0 0 1 0 0 3 

1 1 1 1 1 0 1 13 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 12 

1 1 1 0 1 1 1 14 

1 0 1 1 1 1 1 10 

7 5 5 5 7 5 7 83 

 
 

 
 

11.429 13.600 12.800 12.800 11.571 13.000 11.429  

0.7 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.7 

0.3 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 
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3.129 5.300 4.500 4.500 3.271 4.700 3.129  

0.499 0.845 0.717 0.717 0.522 0.749 0.499 

2.333 1 1 1 2.333 1 2.333 

1.528 1 1 1 1.528 1 1.528 

0.762 0.845 0.717 0.717 0.797 0.749 0.762 

0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

0.21 0.25 0.25 0.25 0.21 0.25 0.21  
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5. Hasil uji reliabilitas instrumen sikap beragama 

(Perhitungan menggunakan bantuan aplikasi SPSS) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

 

N of Items 

.958 15 

 

6. Hasil uji reliabilitas instrumen perilaku beragama 

(Perhitungan menggunakan bantuan aplikasi SPSS) 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

 

N of Items 

.965 16 
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Lampiran Ringkasan Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen 

1. Uji Validitas Pengetahuan Agama 

Ringkasan hasil uji validitas instrumen pengetahuan agama 

sebagai berikut. (perhitungan dapat dilihat pada lampiran hasil 

analisis) 

Nomor 
Butir 

Jumlah 
Sampel 

Nilai r 
biserial 

Nilai r 
tabel 

Keterangan 

1. 10 0,510 0,632 Gugur 

2. 10 0,512 0,632 Gugur 

3. 10 0,781 0,632 Valid 

4. 10 -0,512 0,632 Gugur 

5. 10 0,781 0,632 Valid 

6. 10 0,741 0,632 Valid 

7. 10 0,706 0,632 Valid 

8. 10 0,857 0,632 Valid 

9. 10 -0,117 0,632 Gugur 

10. 10 0,741 0,632 Valid 

11. 10 0,905 0,632 Valid 

12. 10 0,756 0,632 Valid 

13. 10 0,781 0,632 Valid 

14. 10 0,857 0,632 Valid 

15. 10 0,722 0,632 Valid 

16. 10 0,689 0,632 Valid 

17. 10 0,781 0,632 Valid 

18. 10 0,722 0,632 Valid 

19. 10 0,781 0,632 Valid 

20. 10 -0,689 0,632 Gugur 

Catatan: Butir instrumen yang gugur tidak diikutsertakan dalam 

uji reliabilitas yaitu butir 1, butir 2, butir 4, butir 9, dan butir 20. 
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2. Uji Validitas Sikap Beragama 

Ringkasan hasil uji validitas instrumen sikap beragama 

sebagai berikut. (Output SPSS dapat dilihat pada lampiran hasil 

analisis SPSS) 

Nomor 
Butir 

Jumlah 
Sampel 

Nilai r 
hitung 

Nilai r 
tabel 

Keterangan 

1. 10 0,823 0,632 Valid 

2. 10 0,539 0,632 Gugur 

3. 10 0,822 0,632 Valid 

4. 10 0,304 0,632 Gugur 

5. 10 0,805 0,632 Valid 

6. 10 0,695 0,632 Valid 

7. 10 0,796 0,632 Valid 

8. 10 0,762 0,632 Valid 

9. 10 0,691 0,632 Valid 

10. 10 -0,048 0,632 Gugur 

11. 10 0,938 0,632 Valid 

12. 10 -0,247 0,632 Gugur 

13. 10 0,851 0,632 Valid 

14. 10 0,835 0,632 Valid 

15. 10 0,775 0,632 Valid 

16. 10 0,812 0,632 Valid 

17. 10 0,802 0,632 Valid 

18. 10 0,684 0,632 Valid 

19. 10 0,754 0,632 Valid 

20. 10 0,079 0,632 Gugur 

Catatan: Butir instrumen yang gugur tidak diikutsertakan dalam 

uji reliabilitas yaitu butir 2, butir 4, butir 10, butir 12, dan butir 

20. 
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3. Uji Validitas Perilaku Beragama 

Ringkasan hasil uji validitas instrumen perilaku beragama 

sebagai berikut. (Output SPSS dapat dilihat pada lampiran hasil 

analisis SPSS) 

Nomor 
Butir 

Jumlah 
Sampel 

Nilai r 
hitung 

Nilai r 
tabel 

Keterangan 

1. 10 0,892 0,632 Valid 

2. 10 0,725 0,632 Valid 

3. 10 0,767 0,632 Valid 

4. 10 0,785 0,632 Valid 

5. 10 0,875 0,632 Valid 

6. 10 0,622 0,632 Gugur 

7. 10 0,743 0,632 Valid 

8. 10 -0,412 0,632 Gugur 

9. 10 -0,373 0,632 Gugur 

10. 10 0,722 0,632 Valid 

11. 10 0,888 0,632 Valid 

12. 10 0,664 0,632 Valid 

13. 10 0,238 0,632 Gugur 

14. 10 0,781 0,632 Valid 

15. 10 0,827 0,632 Valid 

16. 10 0,948 0,632 Valid 

17. 10 0,752 0,632 Valid 

18. 10 0,891 0,632 Valid 

19. 10 0,751 0,632 Valid 

20. 10 0,899 0,632 Valid 

Catatan: Butir instrumen yang gugur tidak diikutsertakan dalam 

uji reliabilitas yaitu butir 6, butir 8, butir 9, dan butir 13. 



134  

 

 

 

4. Uji Reliabilitas Pengetahuan Agama 

Ringkasan hasil uji reliabilitas instrumen pengetahuan 

agama sebagai berikut. (perhitungan dapat dilihat pada lampiran 

hasil analisis) 

Nilai K.R.20 Nilai r tabel Keterangan 

0,911 0,632 Reliabel 

 

5. Uji Reliabilitas Sikap Beragama 

Hasil uji reliabilitas instrumen sikap beragama dengan 

teknik Alpha Cronbach sebagai berikut. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items r tabel Keterangan 

.958 15 0,632 Reliabel 

 

6. Uji Reliabilitas Perilaku Beragama 

Hasil uji reliabilitas instrumen perilaku beragama dengan 

teknik Alpha Cronbach sebagai berikut. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items r tabel Keterangan 

.965 16 0,632 Reliabel 
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Lampiran Hasil Analisis Deskriptif 

Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 Penge- 

tahuan 

Agama 

MI 

Penge- 

tahuan 

Agama 

SD 

 

Sikap 

Beraga 

ma SD 

 

Sikap 

Beraga 

ma MI 

Perila- 

ku 

Beraga 

ma SD 

Perila- 

ku 

Beraga 

ma MI 

N Va- 

lid 
35 35 35 35 35 35 

 Mis 

sing 
0 0 0 0 0 0 

Mean 12.342 
9 

10.857 
1 

64.200 
0 

65.628 
6 

60.342 
9 

63.685 
7 

Median 12.000 
0 

11.000 
0 

64.000 
0 

67.000 
0 

61.000 
0 

64.000 
0 

Mode 12.00a 11.00 59.00a 65.00a 61.00 69.00 

Std. 

Deviatio 

n 

1.3491 

4 

1.3534 

9 

4.9693 

2 

4.7408 

5 

6.1641 

4 

6.4341 

5 

Variance 1.820 1.832 24.694 22.476 37.997 41.398 

Range 5.00 5.00 20.00 20.00 29.00 29.00 

Minimu 

m 
10.00 9.00 55.00 54.00 48.00 48.00 

Maximu 
m 

15.00 14.00 75.00 74.00 77.00 77.00 
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Lampiran Hasil Uji Normalitas Data 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

 
N 

Perce 

nt 
 

N 
Perce 

nt 
 

N 
Perce 

nt 

Pengetahuan 
Agama MI 

35 
100.0 

% 
0 0.0% 35 

100.0 
% 

Pengetahuan 
Agama SD 

35 
100.0 

% 
0 0.0% 35 

100.0 
% 

Sikap 
Beragama MI 

35 
100.0 

% 
0 0.0% 35 

100.0 
% 

Sikap 
Beragama SD 

35 
100.0 

% 
0 0.0% 35 

100.0 
% 

Perilaku 
Beragama MI 

35 
100.0 

% 
0 0.0% 35 

100.0 
% 

Perilaku 
Beragama SD 

35 
100.0 

% 
0 0.0% 35 

100.0 
% 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov- 
Smirnova 

 
Shapiro-Wilk 

Statis 

tic 

 

df 
 

Sig. 

Statis 

tic 

 

df 
 

Sig. 

Pengetahuan 
Agama MI 

.144 35 .064 .943 35 .069 

Pengetahuan 
Agama SD 

.144 35 .065 .925 35 .020 

Sikap 
Beragama SD 

.081 35 .200* .979 35 .723 

Sikap 
Beragama MI 

.128 35 .157 .968 35 .393 

Perilaku 
Beragama SD 

.137 35 .095 .950 35 .111 

Perilaku 
Beragama MI 

.110 35 .200* .977 35 .665 
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Tests of Normality 

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

a. Lilliefors Significance Correction 
 

 

 

Lampiran Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

 

 

 

 

 

 
Lampiran Hasil Uji Hipotesis 

T-Test Uji t Pengetahuan Agama 
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Sig. 
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.026 1 68 .872 

Sikap Beragama .023 1 68 .880 

Perilaku Beragama .557 1 68 .458 
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Independent Samples Test 
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T-Test Uji t Sikap Beragama 
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T-Test Uji t Perilaku Beragama 

 

Group Statistics 
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Lampiran Foto Dokumentasi 

(Keterangan: Foto Diambil Sebelum Pandemi Covid-19) 
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	C. PERILAKU BERAGAMA SISWA
	------- TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA BAPAK/IBU -----

	Sangat jauh berbeda baik dari fisik, sarana dan prasarana serta penerapan proses belajar mengajar mengikuti zaman dan kreatif
	a. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.
	Shalat dhuha, Tadarrus Al-quran, Salam-Sapa guru dan siswa, Shalat Dhuhur dan ashar berjamaah.
	Respeck atau rasa hormat madrasah menghormati dan mempercayai keberadaan orang tua, mengakui bahwa keluarga berperan penting dalam memberikan wawasan dan informasi tntang apa yang dibutuhkan anak terkait sikap beragama.
	Sangat mendukung kegiatan-kigiatan beragama dan bantuan fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran dalam pembentukan sikap beragama peserta didik.
	Sangat mendukung hamper setiap hari dilakukan pendampingan dalam pembentukan sikap beragama peserta didik.
	Sangat antusias dan setiap program di ikuti dengan hasil yang baik
	Ikut berpartisipasi, seperti melakukan evaluasi terhadap sikap beragama peserta didik dan yang terpenting sikap keteladanan yang di tunjukkan ke peserta didik.
	Semua guru berperan aktif terhadap sikap beragama peserta didik dan yang terpenting sikap keteladanan yang di tunjukkan ke peserta didik wajib dilakukan setiap guru.
	Terkadang kami dapati Kondisi lingkungan, khususnya masalah keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan terkadang menjadi kendala lambatnya pembetukan sikap beragama siswa
	Dibutuhkan kesadaran tiap individu/ teladan yang menceminkan sikap disiplin dalam bereprilaku Bergama.
	----- TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA BAPAK/IBU -------

	Saya sebagai guru PAI khususnya dalam proses PBM sangat menentukan hasil akhir dari peserta didik, karena kami tidak hanya dituntut dalam mengajar tetapi harus mampu membina moral atau budi pekerti peserta didik kami
	Saya sebagai guru terlebih dahulu melakukan kegiatan pembukaan PBM seperti; mengecek kehadiran dan kesiapan siswa sebelum belajar, menyapaikan appersepsi dan tujuan pembelajaran khususnya alur pembelajaran yang akan berlansung.
	Pendekatan individual karena saya berasumsi bahawa anak didik memiliki potensi yang mungkin berbeda antara satu sama yang lainnya, saya mengembangkan potensi individu dan sebagai teladan, fasilitator dan
	Sangat berpengaruh
	Bergaul, menghargai, saling menghormati, tidak menghina dan tidak menjelek-jelekkan guru & sesama temannya.
	Dapat dibuktikan dengan sikap toleransi siswa guru & sesama temannya.
	Menata ruang kelas, mengantisipasi kondisi kelas, memastikan siswa focus, bersemangat sejak awal pembelajran dan posisi berdiri ketika mengajar.
	Menata ruang kelas, mengantisipasi kondisi kelas, memastikan siswa focus, bersemangat sejak awal pembelajran dan posisi berdiri ketika mengajar. (1)
	Sangat Mendukung
	Memelihara dan membina suasanana dan situasi yang baik dan tetap diusahkan belajarnya dalam pembentukan sikap beragama siswa
	Saya mengadakan tindak lanjut berupa mengatur siswa dengan menjadwal setiap kegiatan keagamaan siswa yang disi dengan kegiatan belajar
	Hukuman dalam bentuk toleransi dan pembelajaran seperti; menyelesaikan hafalan surah, do’a sehari-hari & Gerak bacaan sholat dan hukuman toleransi dan pembelajaran lainnya.
	Sulit Karena, Setiap anak masing-masing bebeda karakter dalam sikap keberagaman
	Kemampuan mengajar, didukung kemampuan menejerial kepala madrasah dan kedisiplinan yang paling utama
	Kondisi lingkungan, khususnya keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan.
	Saya sebagai guru PAI khususnya dalam proses PBM sangat menentukan hasil akhir dari peserta didik, karena kami tidak hanya dituntut dalam mengajar tetapi harus mampu membina moral atau budi pekerti peserta didik kami (1)
	Saya sebagai guru terlebih dahulu melakukan kegiatan pembukaan PBM seperti; mengecek kehadiran dan kesiapan siswa sebelum belajar, menyapaikan appersepsi dan tujuan pembelajaran khususnya alur pembelajaran yang akan berlansung. (1)
	Pendekatan individual karena saya berasumsi bahawa anak didik memiliki potensi yang mungkin berbeda antara satu sama yang lainnya, saya mengembangkan potensi individu dan sebagai teladan, fasilitator dan motivator saja dalam membentuk sikap beragama p...
	Sangat berpengaruh (1)
	Bergaul, menghargai, saling menghormati, tidak menghina dan tidak menjelek-jelekkan guru & sesama temannya. (1)
	Dapat dibuktikan dengan sikap toleransi siswa guru & sesama temannya. (1)
	Menata ruang kelas, mengantisipasi kondisi kelas, memastikan siswa fokus, bersemangat sejak awal pembelajran dan posisi berdiri ketika mengajar.
	Sangat Mendukung (1)
	Memelihara dan membina suasanana dan situasi yang baik dan tetap diusahkan belajarnya dalam pembentukan sikap beragama siswa (1)
	Saya mengadakan tindak lanjut berupa mengatur siswa dengan menjadwal setiap kegiatan keagamaan siswa yang disi dengan kegiatan belajar (1)
	Hukuman dalam bentuk toleransi dan pembelajaran seperti; menyelesaikan hafalan surah, do’a sehari-hari & Gerak bacaan sholat dan hukuman toleransi dan pembelajaran lainnya. (1)
	Hukuman dalam bentuk toleransi dan pembelajaran seperti; menyelesaikan hafalan surah, do’a sehari-hari & Gerak bacaan sholat dan hukuman toleransi dan pembelajaran lainnya. (2)
	Kemampuan mengajar, didukung kemampuan menejerial kepala madrasah dan kedisiplinan yang paling utama (1)
	Kondisi lingkungan, khususnya keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan. (1)
	----- TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA BAPAK/IBU -------

	Membuat Program unggulan di sekolah dalam menerapkan sikap beragama siswa.
	Berzikir, berdoa, Membaca Surah Pendek Pilihan, Membaca bacaan salat, kuldum.
	Mengajak dan mengingatkan siswa pada saat waktu salat. Baik salat duha maupun salat wajib.
	Sangat berpengaruh karena siswa akan melakukan kegiatan tersebut tanpa harus di kontrol oleh guru dan ini semua berawal dari pembiasaan dari guru.
	Salat duha, salat wajib, berdoa, membaca Asmaul Husna, menghafal surah surah pendek
	Ukurannya jika siswa melaksanakan seluruh program yang telah dibuat kemudian siswa melakukan kegiatan tersebut tanpa di kordinir oleh guru
	Metode demonstrasi. Jadi dalam penerapan sikap beragama dapat dilakukan metode tersebut agar siswa dapat melakukan langsung tanpa banyak teori
	Sarana dalam pembentukan sikap beragama khususnya di sekolah kami sangat memadai
	Setiap siswa di berikan kartu kontrol salat, doa harian Asmaul Husna dan surah pendek
	Di berikan hukuman berdasarkan apa yang di langgar
	Sebenarnya dalam pembentukan beragama pada siswa tidak sulit hanya saja yang dibutuhkan adalah kerja sama dengan pihak sekolah dalam hal ini wali kelas dan kepala sekolah serta dukungan orang tua sehingga jika program ini dilaksanakan dengan konsisten...
	Adanya sarana dan prasarana sekolah serta dukungan dari pihak sekolah dan orang tua siswa
	Biasanya dari faktor internal siswa sendiri jika siswa tdk di dukung orang tua dalam menjalankan sikap beragama di lingkungan keluarga sendiri.
	Mengajak siswa jika bertemu dengan guru harus senyum sapa dan salam, membiasakan siswa untuk tidak makan berdiri.
	Memberi Salaam, menyuruh siswa berbaris di depan kelas, berdoa, membaca Asmaul Husna menghafal surah pendek.
	Menyuruh salah satu siswa menyampaikan kuldum di depan kelas
	Salah satu program kami adalah kuldum siswa, hafalan bacaan salat dan surah pendek
	Siswa tanpa di suruh sudah berani tampil di depan kelas, sikap saling menghargai,
	Jika siswa melaksanakan kegiatan keagamaan tanpa harus di kontrol oleh guru
	Menerapkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga siswa tdk jenuh dalam proses pembelajaran.
	Sangat memadai
	Dibutuhkan kerjasama antara guru dan orang tua  siswa
	Memberikan teladan kepada siswa, mengikutkan siswa pada kegiatan ekstrakurikuler keagamaan
	Memberikan hukuman berdasarkan apa yang mereka lakukan
	Tidak sulit tapi membutuhkan dukungan dari pihak sekolah dan orang tua siswa sendiri
	Kerjasama antara guru dan orang tua siswa yang sangat baik sehingga perilaku beragama dapat terlaksana dengan baik
	Jika orang tua siswa tidak memberikan pembiasaan di rumah.
	----- TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA BAPAK/IBU -------

	Alhamdulilah mengalami perubahan yang signifikan dari fisik sampai pembelajarannya
	Untuk menyampaikan kepada stakeholder, baik dalam maupun luar sekolah, mengenai latar belakang berdirinya sekolah, arah serta tujuan sekolah.
	Membaca surah surah pendek sebelum masuk pembelajaran, kuldum,bacaan asmaul husna saat pulang sekolah, jumat ibadah, dan hafalan surah pendek sesuai tingkatan
	dengan membantu anak mengenali dirinya (kekuatan dan kelemahannya), membantu anak mengembangkan potensi sesuai bakat dan minatnya, membantu meletakkan pondasi yang kokoh untuk keberhasilan hidup anak dan membantu anak merancang hidupnya serta dengan m...
	Menyediakan guru agama di sekolah negeri maupun swasta
	Alhamdulilah mampu membentuk sikap agama siswa melalui kegiatan rutin keagamaan
	Partisipasi siswa yaitu sangat antusias dalam mengikutinkegiatan keagamaan di sekolah
	Ya,guru PAI berpartisipasi dalam pembentukan sikap beragama. Contohnya membuat dan melaksanakan program- program keagamaan.
	Semua guru terlibat dalam pembentukan sikap beragama siswa
	- Rendahnya penguasaan IPTEK
	Melalui pendidikan persial, mengoptimalkan peranan ranah efektif dan menciptakan iklim religius dilingkungan pendidikan
	----- TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA BAPAK/IBU -------

	2. Hasil Uji Validasi Instrumen Sikap Beragama (Perhitungan menggunakan bantuan aplikasi
	SPSS)

	3. Hasil Uji Validasi Instrumen Perilaku Beragama (Perhitungan menggunakan bantuan aplikasi
	SPSS)

	4. Hasil uji reliabilitas instrumen sikap beragama (Perhitungan menggunakan bantuan aplikasi
	Microsoft Excel)

	5. Hasil uji reliabilitas instrumen sikap beragama (Perhitungan menggunakan bantuan aplikasi SPSS)
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