
 
 

 
 

 PENGARUH PERAN ORANG TUA DAN WALI KELAS TERHADAP 

PERILAKU KEAGAMAAN PESERTA DIDIK DI SDIT SMART 

SCHOOL MAKASSAR 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis 
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  

Gelar Magister Pendidikan (M.Pd) Prodi Pendidikan  
Agama Islam pada Program Pascasarjana  

UIN Alauddin Makassar 
 
 
 
 
 

 

Oleh: 

LA ODE MUH. MAULANA SIDIQ HASAN 

NIM 80200222020 

 

 

 

 

 

 

PASCASARJANA 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2024 



 
 

i 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

 

 Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : La Ode Muh. Maulana Sidiq Hasan 
NIM : 80200222020 
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 07 September 1999  
Prodi : Pendidikan Agama Islam 
Fakultas/Program : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 
Alamat : Jl. Inspeksi PAM Antang, Kecamatan Manggala, 

  Kota Makassar 
Judul : Pengaruh Peran Orang Tua dan Wali Kelas      

  Terhadap Perilaku Keagamaan Peserta Didik di      
   SDIT Smart School Makassar 
 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis 

ini benar merupakan hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti 

bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibua t oleh orang lain 

sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya 

batal demi hukum. 

 

 

Samata, 07 Februari 2024 

Penyusun, 

 

 

 

La Ode Muh. Maulana Sidiq Hasan 

NIM 80200222020 



 
 

ii 
 

  



 
 

iii 
 

KATA PENGANTAR 

حِيْمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  بسِْمِ اللّٰه

Segala puji dan syukur kepada Allah swt., karena berkat rahmat, 

taufik, dan hidayah-Nya sehingga karya ilmiah (tesis) yang berjudul 

“Pengaruh Peran Orang Tua dan Wali Kelas terhadap Perilaku 

Keagamaan Peserta Didik di SDIT Smart School Makassar” dapat 

diselesaikan. 

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad saw., keluarga 

beliau, para sahabat, dan tabi’in yang telah memperjuangkan agama Islam 

sehingga manusia terlepas dari belenggu kejahilan menuju peradaban dan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai dewasa ini. 

Penyusunan tesis ini mengalami berbagai macam hambatan dan 

rintangan. Akan tetapi, berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya tesis ini 

dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sepatutnya diucapkan terima kasih, 

terutama kepada kedua orang tua yakni Ayahanda La Ode Hasan dan Ibunda 

Sugiarti tercinta yang selama ini tiada hentinya memberi doa, semangat, 

nasehat, kasih sayang dan pengorbanan yang tak tergantikan sehingga 

Ananda tegar dalam menjalani setiap rintangan. Ucapan terima kasih secara 

khusus ditujukan kepada: 

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. “selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar”, Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag. 

“selaku Wakil Rektor I”, Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.Ag., “selaku Wakil Rektor 

II”, Prof. Dr. H. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd., “selaku Wakil Rektor 

III” dan Prof. Dr. H. Muhammad Amri, Lc.M.Ag., “selaku Wakil Rektor IV 

UIN Alauddin Makassar” yang telah membantu dan melancarkan proses 



 
 

iv 
 

penyelesaian studi dengan berbagai fasilitas yang memadai di UIN 

Alauddin Makassar. 

2. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag “selaku Direktur Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar” dan Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A. “selaku Wakil 

Direktur” beserta para stafnya yang telah membantu dan melancarkan 

proses penyelesaian studi dengan berbagai fasilitas yang memadai di 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 

3. Dr. Saprin, M.Pd.I. “selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam 

(S2) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar” dan Dr. Syamsuddin, M.Pd.I. 

“selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2) 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar” beserta seluruh stafnya yang telah 

membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses 

penyelesaian studi mahasiswanya. 

4. Dr. Hj. Ulfiani Rahman, M. Si. “selaku Promotor” dan Dr. Muh Rusydi Rasyid. 

M.Ed,.M.Ag “selaku Kopromotor”. Atas kesediaannya yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, aspirasi, motivasi dan 

bimbingan pada setiap konsultasi dalam penulisan tesis ini. Semoga 

kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam 

bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan dalam 

proses penyelesaian tesis ini senantiasa bernilai ibadah di sisiNya. A mī n. 

5. Dr. Saprin, M. Pd. I “selaku Penguji I” dan  Dr. Wahyuni Ismail, M.Si. “selaku 

Penguji II” yang telah mengoreksi, mengarahkan, memberikan aspirasi dan 

bantuan berupa ilmu serta saran yang bermanfaat dalam penulisan tesis 

ini. Semoga ketulusannya dalam memberikan sumbangsih dalam 

penulisan tesis tersebut senantiasa bernilai ibadah di sisiNya. A mī n. 



 
 

v 
 

6. Seluruh Pengelola Bagian Tata Usaha dan Badan Pembantu Pengeluaran 

(BPP) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan 

pelayanan dengan baik selama proses penyelesaian studi sampai 

selesainya penelitian ini. 

7. Segenap dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah mendidik, 

mengajar, dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. 

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Sulawesi Selatan yang telah menerbitkan surat izin penelitian. 

9. Kepala sekolah, guru-guru SDIT Smart School Makassar yang telah 

memberikan izin untuk melakukan penelitian, serta seluruh siswa kelas 

atas IV, V dan VI SDIT Smart School Makassar yang telah meluangkan 

waktunya untuk menjadi responden penelitian ini. 

10. Terkhusus kepada Syafitri Saharuddin, S. Pd., atas segala bimbingan, 

support, kerja sama, waktu, bantuan, yang tidak terhitung banyaknya yang 

telah diberikan kepada penulis serta selalu bersedia menjadi bagian dalam 

proses penyusunan tesis ini. 

11. Sahabatku tercinta, Ahmad Ismail Abdussabir, S.Pd., Qurrata A’yun Anwar, 

S.Pd dan Fitri Sona Purnama, S.Pd, serta Tim TR lainnya, atas segala 

bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis serta 

selalu bersedia menemani dalam proses penyusunan tesis ini. 

12. Seluruh dewan senior jurusan Pendidikan Agama Islam terkhusus pada 

ayunda Rizqy Mutmainnah Amin, S.Pd., M.Pd dan kakanda Haeril, S.Pd., 

M.Pd yang telah membantu penulis dari mulai sarjana hingga tesis ini 

dapat terselesaikan. 



 
 

vi 
 

13. Rekan-rekan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Angkatan 22 terkhusus 

kelas PAI A/Non Reguler atas dukungan, semangat dan kerja samanya 

selama menempuh proses studi. 

14. Terima kasih untuk diri sendiri, meskipun masih banyak hal yang menjadi 

kekurangan, tapi sampai sekarang masih berjuang. Terima kasih untuk 

tidak pernah berhenti belajar, berkembang, mencari hal baru, merantau, 

melakukan banyak hal untuk sebuah mimpi. Terima kasih karena tidak 

membiarkan kesalahan menghancurkan hidup dan terima kasih karena 

sudah menjalani hidup tanpa peduli seberapa kacau dan tidak terduganya 

hal-hal yang akan di hadapi. Terakhir, terima kasih untuk setiap momen 

berharga yang membuat bersyukur dan mencintai diri sendiri. 

Dalam penyususnan tesis ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih 

jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis akan berharap akan saran 

dan kritik demi kesempurnaan tesis ini. Sekali lagi penulis mengucapkan 

terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua pihak yang telah membantu, 

semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 

para pembaca yang budiman di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

serta kepada masyarakat luas. 

 

 

Makassar, 07 Februari 2024 

Penyusun, 

 

 

La Ode Muh Maulana Sidiq Hasan 

NIM 80200222020 



 
 

vii 
 

DAFTAR ISI 

 
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS........................................................................ i 

KATA PENGANTAR ............................................................................................ iii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... vii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ viii 

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN ......................................... ix 

ABSTRAK .............................................................................................................xv 

ABSTRACT ......................................................................................................... xvii 

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1 
B. Rumusan Masalah ................................................................................ 10 
C. Hipotesis Penelitian ............................................................................ 10 
D. Definisi Operasional Variabel .......................................................... 11 
E. Kajian Pustaka ....................................................................................... 13 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................... 18 

BAB II TINJAUAN TEORETIS ....................................................................... 20 

A. Peran Orang Tua ................................................................................... 20 
B. Peran Wali Kelas ................................................................................... 33 
C. Perilaku Keagamaan ............................................................................ 38 
D. Kerangka Pikir ....................................................................................... 47 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ........................................................... 50 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ............................................................... 50 
B. Penelitian Populasi .............................................................................. 51 
C. Metode Pengumpulan Data .............................................................. 52 
D. Instrumen Penelitian .......................................................................... 53 
E. Validitas dan Realibilitas ................................................................... 58 
F. Teknik Analisis Data ............................................................................ 58 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................... 68 

A. Hasil Penelitian ..................................................................................... 68 
B. Pembahasan ........................................................................................... 94 

BAB V PENUTUP............................................................................................. 99 

A. Kesimpulan ............................................................................................. 99 
B. Implikasi ................................................................................................ 101 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 102 

DOKUMENTASI............................................................................................... 106 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................ 129 

 

 

 



 
 

viii 
 

DAFTAR TABEL 

3.1 Tabel Populasi Penelitian di SDIT Smart School Makassar...................... 48 

3.2 Tabel Penskoran Instrumen Penelitian ........................................................... 51 

3.3 Tabel Kisi-Kisi Instrumen Penelitian ............................................................... 53 

3.4 Tabel Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi .......................................... 60 

4.1 Tabel Distribusi Frekuensi Skor Responden ................................................. 66 

4.2 Tabel Statistik Deskriptif Peran Orang Tua ................................................... 67 

4.3 Tabel Kategorisasi Peran Orang Tua ................................................................ 68 

4.4 Tabel Distribusi Frekuensi Skor Responden ................................................ 70 

4.5 Tabel Statistik Deskriptif Peran Wali Kelas .................................................. 71 

4.6 Tabel Kategorisasi Peran Wali Kelas ................................................................ 72 

4.7 Tabel Distribusi Frekuensi Skor Responden ................................................. 74 

4.8 Tabel Statistik Deskriptif Perilaku Keagamaan ........................................... 75 

4.9 Tabel Kategorisasi Perilaku Keagamaan ........................................................ 76 

4.10 Tabel Hasil Uji Normalitas .................................................................................... 77 

4.11 Tabel Hasil Uji Linearitas X1 dengan Y1 ........................................................... 78 

4.12 Tabel Hasil Uji Linearitas X1 dengan Y1 ........................................................... 78 

4.13 Tabel Hasil Uji Regresi Linear Sederhana X1 terhadap Y ........................ 80 

4.14 Tabel Uji Pengaruh Peran Orang Tua terhadap Perilaku Keagamaan 

............................................................................................................................. ............... 81 

4.15 Tabel Hasil Uji Regresi Linear Sederhana X2 terhadap Y ........................ 82 

4.16 Tabel Uji Pengaruh Peran Wali Kelas terhadap Perilaku Keagamaan 

.............................................................................................................................. ............. 83 

4.17 Tabel Hasil Uji Regresi Linear Berganda ......................................................... 84 

4.18 Tabel Hasil Uji Hipotesis 3 .................................................................................... 85 

4.19 Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi Hipotesis 3 ..................................... 86 



 
 

ix 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi  

1. Konsonan  

Huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا
dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ha H ha (dengan titik di ح
bawah 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad S es (dengan titik di ص
bawah) 

 dad D de (dengan titik di ض
bawah) 
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 ta T te (dengan titik di ط
bawah) 

 za Z zet (dengan titik di ظ
bawah) 

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrop ء

 Ya Y Ye ي

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

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis 

dengan tanda (’).  

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai 

berikut:  
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا

 Kasrah I I ا

 Damah U U ا

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ىَىْ 

 fathah dan ىَوْ 
wau 

Au a dan u 

 Contoh:  

  kaifa : كَي فَْ

لَْْ  هَو    :  

haula  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ىَْ... ...اَْْ
fathah dan alif 

atau ya’ 
a a dan garis di atas 

 kasrah dan yaa’ i i dan garis di ىِى
atas 

 dhamah dan wau u u dan garis di atas ىوُ

Contoh: 
 mata :  مَاتَْ

 rama :  رَمَى

 qila :  قيِ لَْ
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تُْ  yamutu :  يمَُو 

4. Ta’marbutah  

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua, yaitu: ta’marbutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan 

ta’marbutah yang diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta 

bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’marbutah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h).  

Contoh:  

فَالِْ ضَةَْالأَْط      raudah al-atfal :   رَو 

     al-madinah al-fadilah :  الَ مَدِْي نَةُْال فَاْضَلةَُْ

مَةُْ   al-hikmah :              الَ حِك 

 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

 Contoh:  

 rabbana :  رَبَّنَا

ي نَا  najjaina :  نَجَّ

 al-haqq :  الَ حَقْ 

مَْ  nu’ima :  نعُ ِ

 aduwwun‘ :  عَدوُْ 

Jika huruf ْ  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului denganي

huruf kasrah ( ْ   .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i (ىِي 

Contoh:  

      ali bukan ‘Aliyy atau ‘Aly‘ : عَلِيْ  
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  arabi bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby‘ :  عَرَْبِيْ 

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

ْال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah 

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar  

(-). 

Contoh:  

سُْ  al-syamsu :  الشَّم 

ْل زَْلةَُْ  al-zalzalah : الزَّ

 al-falsafah :  ال فَل سَفةَُْ

 al-biladu :  ال بلِادَُْ

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (،) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif.  

Contoh:  

نَْ  ta’murun :   تاَ مُرُو 

عُْ  ’al-nau :  النَّو 

ءُْ  syai’un :  شَي 

تُْ  umirtu :  أمُِر 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia  

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 
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atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cra transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), 

alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata itu menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab maka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh:  

FiZilal al-Qur’an  

Al-Sunnah qabl al-tadwin  

 

9. Lafz al-Jalalah (  اللّٰه)  

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal) ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah.  

Contoh:  

ِْ  dinullah : دِي نُْالل 

 billah : بِاللْ 

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-

Jalalah ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh:  

مَةِْاللْ   ْرَْح  ْفِي  ْهُم  : hum firahmatillah 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps) 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia 

(EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 
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permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka 

yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

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

Wa ma Muhammadun illarasul  

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan   

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

Nasir al-Din al-Tusi  

Abu Nasr al-Farabi  

Al-Gazali  

Al-Munqizmin al-Dalal  

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi.  

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.    = subhanahu wa ta‘ala  

saw.    = sallallahu ‘alaihi wa sallam  

a.s.    = ‘alaihi al-salam  

H    = Hijriah 
QS: 17-18        = QS Luqma n/31: 17-18 
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ABSTRAK 

Nama : La Ode Muhammad Maulana Sidiq Hasan 
NIM : 80200222020 
Judul : Pengaruh Peran Orang Tua dan Wali Kelas terhadap Perilaku   
   Keagamaan Peserta Didik di SDIT Smart School Makassar 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas: 1) Peran 

orang tua dalam mengembangkan nilai-nilai keagamaan peserta didik di SDIT 
Smart School Makassar; 2) Peran wali kelas dalam mengembangkan nilai-
nilai keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar; 3) Perilaku 
keagamaan peserta didik SDIT Smart School Makassar; selanjutnya penelitian 
ini juga bertujuan untuk menguji: 4) Pengaruh peran orang tua terhadap 
perilaku keagamaan peserta didik SDIT Smart School Makassar; 5) Pengaruh 
peran wali kelas terhadap perilaku keagamaan peserta didik SDIT Smart 
School Makassar; 6) Pengaruh peran orang tua  dan wali kelas terhadap 
perilaku keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian ex-post facto dengan pendekatan 
kuantitatif dan pendekatan keilmuan melalui pendekatan psikologi. Populasi 
dalam penelitian ini sebanyak 45 peserta didik di ambil dari seluruh kelas 
atas IV, V, VI yang ada pada SDIT Smart School Makassar, sedangkan sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 45 responden dengan menggunakan Teknik 
sampling jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu angket dan 
dokumentasi. Angket disebarkan kepada responden kemudian di analisis 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistic inferensial. Analisis 
deskriptif terdiri atas Teknik scoring, tabel distribusi frekuensi, menghitung 
rata-rata, menghitung standar deviasi dan membuat tabel tabel kategorisasi. 
Sedangkan analisis statistik inferensialterdiri atas uji normalitas data, uji 
linearitas data dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
cara parsial dan simultan. Secara parsial melalui uji regresi linear sedehana 
sedangkan secara simultan melalui uji regresi linear berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang tua SDIT Smart 
School Makassar berada pada kategori sedang dengan presentase 67%. Peran 
wali kelas SDIT Smart School Makassar berada pada kategori sedang dengan 
presentase 73%. Sedangkan perilaku keagamaan peserta didik SDIT Smart 
School Makassar berada pada kategori sedang dengan presentase 60%. 
Selanjutnya terdapat pengaruh peran orang tua terhadap perilaku keagamaan 
peserta didik SDIT Smart School Makassar dengan persamaan regresi linear 
sederhana yaitu Y = 23,085 + 1,027X. terdapat pengaruh peran wali kelas 
terhadap perilaku keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar 
dengan persamaan regresi linear sederhana yaitu Y = 54,611 + 0,404X. 
selanjutnya terdapat pengaruh yang simultan antara peran orang tua dan 
wali kelas terhadap perilaku keagamaan peserta didik di SDIT Smart School 
Makassar dengan hasil R Square sebesar 0,275. Hal ini di lihat dari hasil uji 
regresi berganda yaitu Y = 14,387 + 0,987+ 0,308 dapat disimpulkan bahwa 
pengaruh peran orang tua dan wali kelas berkontribusi sebesar 27% dan 
sisanya sebesar 73% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah : 1) Kepala sekolah hendaknya 
memberikan perhatian lebih terhadap konstribusi peran orang tua dan 
kolaborasi dengan wali kelas untuk meningkatkan perilaku keagamaan 
peserta didik di sekolah; 2) Wali kelas mampu menjaga komunikasi dengan 
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orang tua agar semua kebiasaan baik di sekolah bisa terkontrol dengan baik 
di rumah, selain itu tugas dan tanggung jawab sebagai wali kelas dijalankan 
dengan baik; 3) Mengingat pentingnya perilaku keagamaan diharapkan 
peserta didik mampu menjalankan seluruh perilaku perilaku keagamaan 
dengan baik dan menjaganya agar selalu dilakukan baik di dalam maupun 
diluar sekolah; 4) Jika ingin melakukan penelitian yang serupa sebaiknya 
menggunakan metode penelitian yang berbeda, serta lakukan penelitian 
terkait dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku keagamaan 
peserta didik. Adapun dengan selesainya tesis ini penulis berharap semoga 
dapat menjadi sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan bahan rujukan bagi 
peneliti yang melakukan penelitian yang serupa. 
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ABSTRACT 

Name  : La Ode Muhammad Maulana Sidiq Hasan 
Student’s ID : 80200222020 
Title  : The Influence of the Role of Parents and Class Teachers on  
     the Religious Behavior of Students at SDIT Smart School  
     Makassar 

 
This research aims to describe the reality: 1) The role of parents at SDIT 

Smart School Makassar; 2) The role of the SDIT Smart School Makassar 
homeroom teacher; 3) Religious behavior of SDIT Smart School Makassar 
students; Furthermore, this research also aims to examine: 4) The influence of 
the role of parents on the religious behavior of SDIT Smart School Makassar 
students; 5) The influence of the role of homeroom teacher on the religious 
behavior of SDIT Smart School Makassar students; 6) The influence of the role 
of parents and homeroom teachers on the religious behavior of students at SDIT 
Smart School Makassar. 

This type of research is ex-post facto research with a quantitative 
approach and a scientific approach through a psychological approach. The 
population in this study was 45 students taken from all upper classes IV, V, VI at 
SDIT Smart School Makassar, while the sample in this study was 45 respondents 
using a saturated sampling technique. The data collection methods used were 
questionnaires and documentation. Questionnaires were distributed to 
respondents and then analyzed using descriptive analysis and inferential 
statistical analysis. Descriptive analysis consists of scoring techniques, 
frequency distribution tables, calculating averages, calculating standard 
deviations and creating categorization tables. Meanwhile, inferential statistical 
analysis consists of data normality tests, data linearity tests and hypothesis 
testing. Hypothesis testing is carried out partially and simultaneously. Partially 
through a simple linear regression test, while simultaneously through a 
multiple linear regression test. 

The results of this research show that the role of SDIT Smart School 
Makassar parents is in the medium category with an average of 44. The role of 
the SDIT Smart School Makassar homeroom teacher is in the medium category 
with an average value of 34. Meanwhile, the religious behavior of SDIT Smart 
School Makassar students is in the medium category with an average score of 
68. Furthermore, there is the influence of the role of parents on the religious 
behavior of SDIT Smart School Makassar students with a simple linear 
regression equation, namely Y = 23.085 + 1.027X. There is an influence of the 
role of the homeroom teacher on the religious behavior of students at SDIT 
Smart School Makassar with a simple linear regression equation, namely Y = 
54.611 + 0.404X. Furthermore, there is a simultaneous influence between the 
role of parents and homeroom teachers on the religious behavior of students at 
SDIT Smart School Makassar with the multiple linear regression equation, 
namely Y = 14.387 + 0.987 + 0.308 and the level of influence is 27% and the rest 
is influenced by other factors. 

The implications of this research are: 1) School principals should pay 
more attention to the contribution of parents' roles and collaboration with 
homeroom teachers to improve students' religious behavior at school; 2) The 
homeroom teacher is able to maintain communication with parents so that all 
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good habits at school can be well controlled at home, apart from that the duties 
and responsibilities as homeroom teacher are carried out well; 3) Considering 
the importance of religious behavior, it is hoped that students will be able to 
carry out all religious behavior well and maintain it so that it is always carried 
out both inside and outside school; 4) If you want to conduct similar research, 
you should use different research methods, and conduct research related to 
other factors that influence students' religious behavior. With the completion of 
this thesis, the author hopes that it can be a contribution to thought and can be 
used as reference material for researchers conducting similar research. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang  Sistem  Pendidikan 

Nasional menyebutkan  bahwa  pendidikan Nasional  berfungsi  

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban  

bangsa  yang  bermartabat dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  

menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

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

warga  Negara  yang  demokratis  serta  bertanggung jawab.1 Dengan kata 

lain, Pendidikan Nasional membantu peserta didik dalam mengembangkan 

kecerdasan juga karakternya. 

Islam lebih jauh telah memberikan contoh dan gambaran pendidikan 

yang baik. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan akhlak. Allah 

berfirman dalam QS. Luqma n/31: 17-18, yang berbunyi. 

 

ْعَلٰىْمَآْاصََابَكَْ  بِر  فِْوَان هَْعَنِْال مُن كَرِْوَاص  ْبِال مَع رُو  لٰوةَْوَأ مُر  ْاقَِمِْالصَّ ْذٰلِكَْْيٰبنَُيَّ اِنَّ

رِْ مُُو  مِْالْ  ْعَز  َْل٧١َْْْمِن  ْالله ْاِنَّ ضِْمَرَحًا  رَ  شِْفِىْالْ  ْخَدَّكَْلِلنَّاسِْوَلَْْتمَ  ر  وَلَْْتصَُع ِ

ْ رٍٍۚ تاَلٍْفَخُو  ْمُخ  ْكُلَّ  ٧١يحُِب 
Terjemahnya: 

Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat 
yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan 
bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang 
demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu 
memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah 

                                                        
1Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional” Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional” (Cet. IV; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h.6. 
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berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-
orang yang sombong dan membanggakan diri.2 

Sebagaimana dalam tafsir Jalalain ayat ini memiliki tafsiran “Hai 

anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan 

cegalah mereka dari perbuatan mungkar serta bersabarlah terhadap apa 

yang menimpa kamu, disebabkan amar ma’ruf dan nahi munkarmu itu. 

Sesungguhnya yang demikian itu hal yang telah disebutkan itu termasuk hal-

hal yang ditekankan untuk diamalkan, karena mengingat hal-hal tersebut 

merupakan hal-hal yang wajib. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu 

dari manusia, janganlah kamu memalingkannya dari mereka dengan rasa 

takabur. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh dengan 

rasa sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong yakni orang-orang yang sombong di dalam belajar lagi 

membanggakan diri atas menusia.” 3 

Lingkungan pendidikan yang paling dekat dengan anak adalah 

keluarga. Kontribusi  lingkungan  keluarga  terhadap  kesuksesan  pendidikan 

dalam membentuk  karakter,  sikap  dan  kecerdasan  anak itu cukup besar. 

Dari  kedua  orang  tua untuk  pertama  kalinya  seorang  anak  mengalami  

pembentukan  watak  (kepribadian) dan mendapatkan pengarahan spiritual 

dan moral.4 Di sekolah, guru hanyalah insitusi pendidikan yang membantu 

orang tua dalam mengembangkan perkembangan anaknya, maka dari itu 

orang tua merupakan lingkup keluarga sebagai lingkungan pertama bagi 

                                                        
2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Depok: Gema Insani, 2002), h. 

413 

3
Imam Jalāluddin Al-Mahalli, Imam Jalāluddin As-Suyuti, Tafsir Al-Jalalain (Sinar Baru 

Algensindo), h. 478. 

4Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. 4; Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h.1. 
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individu dimana dia mampu berinteraksi atau memperoleh unsur unsur dan 

ciri-ciri dasar kepribadian. 

Peran orang tua sangat berpengaruh dalam perkembangan sikap 

mental dan perilaku anak, dan anak itu sendiri sangat memerlukan perhatian 

yang lebih dari orang tua. Orang tua dalam mengasuh, membesarkan dan 

mendidik anak dituntut untuk memberikan yang terbaik, hal ini merupakan 

suatu tugas mulia yang tentu tidak lepas dari berbagai halangan dan 

rintangan. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu yang masing-masing memiliki 

peran yang harus dijalankan dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam 

perkembangan pendidikan anak. Anak membutuhkan orang lain dalam 

perkembangannya dan orang lain yang paling utama dan pertama 

bertanggung jawab adalah orang tua. Dalam perkembangan kepribadian 

anak, orang tua mempunyai peranan (tanggung jawab).5 Tanggung jawab 

orang tua adalah “Memenuhi kebutuhan si anak, baik dari segi psikologi, 

antara lain makanan, maupun kebutuhan psikis, seperti kebutuhan anak 

perkembangan intelektual melalui pendidikan, kebutuhan akan dikasihi, 

dimengerti dan rasa aman melalui perawatan, asuhan, ucapan-ucapan dan 

perlakuan-perlakuan”.6 

Peranan (tanggung jawab) tersebut, jelas orang tua merupakan 

pendidikan pertama bagi anak. Peran orang tua tersebut sangat diperlukan 

untuk membantu keberhasilan anak dalam pendidikan terutama 

perkembangan perilaku anak saat berada di sekolah karena perilaku anak 

sangat di pengaruhi oleh orang tua di lingkungan keluarga. Orang tua 

                                                        
5Sundari, dkk,”Peran Orang Tua dan Wali Kelas Dalam Pembentukan Afektif Siswa Di 

SD 
Negeri Nusa Harapan Permai Kota Makassar” Jurnal Pendidikan 1, No 2 (Januari 2021), h. 7. 

6D. Gunarsa, Pola ASuh Orang Tua dan Kounikasi Keluarga (Jakarta: Rineka Cipta, 
2020), h.17. 
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memiliki tanggung jawab penuh dalam perkembangan perilaku dan 

pendidikan anak, maka orang tua tidak dapat menyerahkan pendidikan 

sepenuhnya kepada sekolah. Sikap anak di sekolah terutama akan 

dipengaruhi oleh sikap orang tua, karena itu anak sangat memerlukan 

perhatian dan bimbingan orang tua. Hal ini sangat penting mengingat akhir-

akhir ini sering terjadi tindakan-tindakan yang kurang terpuji yang dilakukan 

anak di sekolah, sementara orang tua tidak mau tahu, bahkan cenderung 

menimpakan kesalahan kepada sekolah. 

Tindakan yang kurang terpuji yang dilakukan oleh anak di sekolah 

juga tidak terlepas dari peran guru selaku tenaga kependidikan. Oleh karena 

itu perlu adanya kerjasama antara orang tua dan guru dalam mengatasi sikap 

dan perilaku anak yang tidak sesuai dengan aturan baik itu di lingkungan 

keluarga dan sekolah terutama anak yang melakukan perilaku 

penyimpangan.7 

Guru merupakan salah satu faktor yang akan menentukan 

keberhasilan pada sebuah proses belajar mengajar. Peran wali kelas dalam 

hal ini sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan, karena peran wali 

kelas sangat dominan dalam pengelolaan kelas, dan kemampuan mengajar 

seorang guru yang mempunyai tugas sebagai wali kelas harus mempunyai 

kompetensi profesional sehingga terciptalah proses belajar yang efektif dan 

efisien dan dapat mengatasi permasalahan dalam pengelolaan kelas.8 Guru 

dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan 

di tempat tempat tertentu, tidak hanya di lembaga lembaga formal, tetapi 

                                                        

7Nurmasyithah Syamun, Orang Tua dan Guru Terhadap Kecenderungan Perilaku 
(Bandung: Ar-Ruzzmedia, 2017), h. 23. 

8W. Gulo, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 
2002), h. 11.  
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dapat juga di lingkungan masyarakat dan di rumah. Guru memang menempati 

kedudukan yang terhormat di masyarakat, kewibawaanlah yang 

menyebabkan guru dihormati, sehingga masyarakat tidak meragukan figure 

guru. Pekerjaan ini dipandang mulia karena kemuliaan ilmu yang diajarkan, 

dan bermartabat karena guru memiliki kedudukann tinggi baik di mata 

manusia maupun menurut Allah swt., sebagaimana firmannya dalam QS al 

Mujadalah/58: 11. 

اْفىِْال مَجٰلِسِْ ْتفََسَّحُو  ْقيِ لَْلكَُم  اْاِذاَ ْقيِ لَْْيٰٓايَ هَاْالَّذِي نَْاٰمَنوُ ٓ ْوَاِذاَ ْلكَُم ٍۚ ُ ْالله اْيَف سَحِ فَاف سَحُو 

ْبِْ ُ ْوَالله ْدرََجٰتٍ  ْال عِل مَ توُا ْاوُ  ْوَالَّذِي نَ ْمِن كُم ْۙ ا ْاٰمَنوُ  ْالَّذِي نَ ُ ْالله فَعِ ْيرَ  ا ْفَان شُزُو  ا مَاْان شُزُو 

نَْخَبيِ رٌْ  ٧٧تعَ مَلوُ 
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) 
berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah 
Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.9 

Dari ayat tersebut dapat diketahui maknanya dalam tafsir Jalalain 

yaitu “hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian 

(berlapang-lapanglah), berluas-luaslah dalam majelis, yaitu majelis Nabi 

SAW., berada dan majelis zikir, sehingga orang-orang yang datang kepada 

kalian dapat tempat duduk. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untuk kalian, di surge nanti. Dan apabila dikatakan (berdirilah 

kalian) untuk melaksanakan shalat dan hal-hal lainnya yang termasuk amal-

amal kebaikan maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antara kalian, karena ketaatannya dalam ha; tersebut dan dia 

meninggalkan pula orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

                                                        

9Kementerian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 543. 
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derajat di surge nanti. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian 

kerjakan.10  

Untuk mencapai tujuan dalam mempersiapkan peserta didik sebagai 

individu yang bertanggung jawab dan mandiri, tentunya guru harus memiliki 

banyak persiapan. Selain itu guru juga harus melakukan pendekatan yang 

baik kepada peserta didiknya, agar ia dapat mengenal dan mengetahui 

kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didiknya. 

Wali kelas adalah guru yang diberi kepercayaan oleh kepala sekolah 

untuk mengelola kelas dan mengendalikan siswa dalam proses belajar 

mengajar, oleh karena itu peran wali kelas sangat penting dalam pengelolaan 

kelas untuk membina dan mengarahkan para siswanya dalam mencapai 

prestasi yang diinginkan. Tugas dan fungsi wali kelas dalam hal ini adalah 

menggerakkan siswanya, mempengaruhi, membimbing, memotivasi, 

mengarahkan, menciptakankondisi dan lingkungan yang kondusif satu sama 

lain sehingga kelas itu menjadi komunitas belajar dapat maju bersama dalam 

proses pembelajaran. 

Sesuai dengan pemikiran di atas, dapat dimengerti bahwa peranan 

wali kelas dalam pengelolaan kelas itu sangat penting, karena membantu 

kelancaran dan keefektifan proses belajar mengajar. Sehingga 

menghantarkan siswa kepada minat dan semangat yang kuat untuk lebih giat 

belajar. Wali kelas juga bertanggungjawab atas berhasil tidaknya komunitas 

kelas yang menjadi tanggung jawabnya. 

Hasil kinerja wali kelas ini terutama bisa dilihat bagaimana ia dapat 

menjadi mediator bagi kelas sebagai sebuah komunitas pembelajaran 

bersama. Wali kelas biasanya juga menjadi guru bidang studi tertentu, namun 

                                                        

10Imam Jala luddin Al-Mahalli, Imam Jala luddin As-Suyuti, Tafsir Al-Jalalain, h. 1043. 
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mereka mendapatkan tugas tambahan sebagai penanggung jawab dinamika 

pembelajaran di dalam kelas yang lain. Peranan wali kelas yang paling 

menonjol adalah menjadi semacam kepala keluarga dalam suatu kelas, ini 

berarti ia bertanggungjawab terutama menciptakan kondisi dan lingkungan 

yang kondusif satu sama lain sehingga kelas itu menjadi komunitas belajar 

dapat maju bersama dalam proses pembelajaran. Tugas utama wali kelas 

adalah membuat kelas itu lebih indah dan lebih efektif agar proses belajar 

mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika wali kelas 

mampu mengatur anak didik dan sarana pengajaran serta mengendalikannya 

dalam suasana yang menyenangkan, untuk mencapai tujuan pengajaran dan 

Juga hubungan interpersonal yang baik antara guru dan anak didik, 

merupakan syarat pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang efektif 

merupakan persyaratan mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang 

efektif. 

Wali kelas merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pada 

sebuah proses belajar mengajar. Peran wali kelas dalam hal ini sangat penting 

berpengaruh dalam proses pendidikan, karena peran wali kelas sangat 

dominan dalam pengelolaan kelas dan kemampuan mengajar seorang guru. 

Guru yang mempunyai tugas sebagai wali kelas harus mempunyai 

kompetensi profesional sehingga terciptalah proses belajar yang efektif, 

efesien, dan dapat mengatasi permasalahan dalam pengelolaan kelas. Wali 

kelas adalah guru yang diberi kepercayaan oleh kepala sekolah untuk 

mengelola kelas dan mengendalikan peserta didik dalam proses belajar 

mengajar, oleh karena itu peran wali kelas sangat penting dalam pengelolaan 

kelas dalam membinah dan mengarahkan para peserta didiknya dalam 



8 
 

 
 

mencapai prestasi yang diinginkan. Tugas dan fungsi wali kelas dalam hal ini 

adalah mengerakkan peserta didiknya, mempengaruhi, membimbing, 

memotivasi, mengarahkan, menciptakan kondisi dan lingkungan yang 

kondusif satu sama lain sehingga kelas itu menjadi komunitas belajar yang 

dapat maju bersama dalam proses pembelajaran.11 

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di SDIT Smart School 

Makassar pada tanggal 7 September 2022, didapatkan bahwa perilaku 

keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar khususnya kelas 

atas yang masih kurang dalam mengontrol diri mereka sendiri, peserta didik 

yang sering melawan bahkan bertengkar dengan temannya, tidak 

mendengarkan arahan dari guru, ibadah wajib maupun sunnah yang 

terkadang masih dilalaikan. Hal ini berdasarkan informasi yang didapatkan 

dari buku penghubung dan memuat beberapa aspek perilaku keagamaan di 

antaranya aspek ibadah, sosial, dan kemandirian. Perilaku peserta didik 

tersebut sangat bertolak belakang dengan harapan di SDIT Smart School 

Makassar yang memiliki program yang sangat baik dalam pendidikan 

karakter peserta didik.  

Informasi juga didapatkan peneliti melalui wawancara dengan kepala 

SDIT Smart School Makassar mengatakan bahwa peran orang tua yang masih 

kurang tampaknya mempengaruhi perilaku keagamaan peserta didik karena 

dilihat dari kurangnya pengawasan orang tua yang dikarenakan waktu yang 

lebih banyak dihabiskan di pekerjaan mereka. Sama halnya dengan peran 

wali kelas yang kurang dapat berpengaruh terhadap perilaku keagamaan 

peserta didik, karena wali kelas yang memiliki waktu lebih banyak bersama 

                                                        

11Darmawan, Peran Guru, Orang Tua dan Metode Pembelajaran (Depok: Rajagrafindo 
Pesada, 2017), h. 87. 
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peserta didik. Dengan demikian, peran wali kelas sangat bisa 

mengembangkan perilaku keagamaan peserta didik dan orang tualah yang 

menjaga hal tersebut walaupun berada di luar lingkungan sekolah.12 

 Hal ini juga senada dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Apry 

Utami dan Windy Atika tentang bagaiamana pengaruh peran orang tua 

terhadap perilaku keagamaan peserta didik, yang dimana peran orang tua 

memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan perilaku 

keagamaan peserta didik.13 Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Rizqi 

Rahayu tentang peran wali kelas dalam pembinaan perilaku keberagamaan 

peserta didik juga mengatakan bahwa dalam perkembangan perilaku 

keagamaan peserta didik wali kelas juga memiliki peran yang sangat penting 

yang dimana sebagai orang tua dan evaluator bagi peserta didik itu sendiri.14 

Berdasarkan penelitian terdahulu belum ada yang meneliti tentang keduanya 

yakni peran orang tua dan wali kelas melainkan melakukan penelitian secara 

terpisah antara peran orang tua dan peran wali kelas terhadap perilaku 

keagamaan. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

penulisan tesis dengan judul “Pengaruh Peran Orang tua dan Wali Kelas 

terhadap Perilaku Keagamaan Peserta Didik di SDIT Smart School 

Makassar”. 

 

                                                        

12Wawancara dengan Salfiah, Selasa, 7 Februari 2023. 

13Apri Utami dan Windy, Pengaruh Peran Orang Tua terhadap Sikap Keberagamaan 
Anak di Lingkungan Keluarga, Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran 2, No. 1 
(Oktober, 2017), h. 77-84.  

14Rizky Rahayu, Peran Guru, Wali Kelas, dan Konselor BK dalam Pembinaan Perilaku 
Keagamaan dan Dampaknya terhadap Akhlak Siswa, Atthulab 4, No. 1, h. 67-87. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana gambaran peran orang tua dalam mengembangkan nilai-

nilai keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar? 

2) Bagaimana gambaran peran wali kelas dalam mengembangkan nilai-

nilai keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar? 

3) Bagaimana gambaran perilaku keagamaan peserta didik di SDIT Smart 

School Makassar? 

4) Apakah terdapat pengaruh peran orang tua terhadap perilaku 

keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar? 

5) Apakah terdapat pengaruh peran wali kelas terhadap perilaku 

keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar? 

6) Apakah terdapat pengaruh peran orang tua dan wali kelas terhadap 

perilaku keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar? 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan 

yang belum merupakan suatu kesimpulan tetapi bersifat sementara, suatu 

pendapat yang belum final, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. 

Hipotesis adalah suatu dugaan sementara yang harus dibuktikan sebagai 

kesimpulan sementara, merupakan suatu konstruk yang masih perlu 

dibuktikan, suatu kesimpulan yang belum teruji kebenarannya. Namun perlu 

digaris bawahi bahwa apa yang dikemukakan dalam hipotesis adalah dugaan 

sementara yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban 
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yang benar.15 Penelitian ini, peneliti akan berupaya melakukan pembuktian 

terhadap suatu hipotesis untuk diuji kebenarannya. Peneliti mengemukakan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh peran orang tua terhadap perilaku keagamaan 

peserta didik di SDIT Smart School Makassar. 

2. Terdapat pengaruh peran wali kelas terhadap perilaku keagamaan 

peserta didik di SDIT Smart School Makassar. 

3. Terdapat pengaruh peran orang tua dan wali kelas terhadap perilaku 

keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari terjadinya 

kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel dalam judul. 

Sehubungan dengan itu, maka variabel-variabel yang terkandung dalam 

judul, didefinisikan secara operasional untuk memperjelas makna dan 

kedudukan masing-masing variabel yang diteliti.   

1. Peran Orang Tua 

Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk 

mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Adapun yang 

menjadi aspek dalam pengukuran peran orang tua dalam penelitian ini 

meliputi bagaimana keteladanan, pengawasan dan nasehat. Orang tua 

adalah sekolah pertama dan utama bagi anak karena keluarga adalah 

poros penting dalam proses pembentukan kepribadian seorang anak. 

Kebiasaan yang disaksikan, dialami oleh seorang anak dari orang tuanya 

                                                        
15A. Muri Yusuf, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan 

(Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 130. 
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maka secara langsung ataupun tidak langsung akan terekam dalam 

pikiran bahkan sangat mungkin akan diikuti atau ditiru oleh anak. 

Adapun indikator peran orang tua menurut Muh Chabib Thaha adalah: 

Mencontohkan perilaku positif, bertutur kata sopan, memperhatikan 

anak saat dirumah, memperhatikan teman sepergaulan, memberitahu 

kewajiban anak, mengingatkan ketika melakukan kesalahan.  

2. Peran Wali Kelas 

Wali kelas adalah guru yang diberi kepercayaan oleh kepala 

sekolah untuk mengelola kelas dan mengendalikan siswa dalam proses 

belajar mengajar, oleh karena itu peran wali kelas sangat penting dalam 

pengelolaan kelas untuk membina dan mengarahkan para siswanya 

dalam mencapai prestasi yang diinginkan. Adapun indikator peran wali 

kelas menurut Mitchell ialah: Menjadi figur orang tua bagi peserta didik, 

menjadi teman bagi peserta didik, memotivasi peserta didik agar disiplin, 

memotivasi peserta didik agar memanfaatkan waktu belajar, memotivasi 

peerta didik agar berprestasi disekolah, mengatur manajemen di kelas, 

memantau peserta didik  dalam kegiatan di kelas. 

3. Perilaku Keagamaan 

Perilaku keagamaan pada penelitian ini ialah segala bentuk 

perbuatan, tindakan, aktivitas, ucapan maupun tingkah laku yang 

mencerminkan nilai-nilai keagamaan peserta didik kelas atas di SDIT 

Smart School Makassar yang tercantum dalam buku penghubung peserta 

didik. Adapun indikator dari perilaku keagamaan menurut Syamsu Yusuf 

adalah: (1) Keataatan beribadah, (2) berperilaku bersyukur, (3) 

mengucapkan salam dan jabat tangan ketika datang dan pulang, (4) taat 

dan patuh pada guru, (5) menolong sesama, memakai seragam lengkap 
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dan rapi, (6) menjaga kebersihan, (7) berdoa sebelum dan sesudah 

kegiatan, (8) tampil percaya diri. 

E. Kajian Pustaka 

Peneliti melakukan penelusuran dan pencarian dari penelitian 

sebelumnya yang meneliti perihal yang terkait dengan permasalahan yang 

dihadapi dan menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji, dari penelitian 

sebelumnya, maka peneliti akan memperoleh informasi dan dijadikan sebagai 

acuan yang dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi peneliti 

dan mampu membuat peneliti dalam menentukan arah penelitian. Adapun 

penelitian yang terkait adalah sebagai berikut: 

Fitri Awan Arif Firmansyah, dalam penelitiannya yang berjudul “Peran 

Orang Tua dan Guru untuk Mengembangkan Perilaku Moral dan Religiusitas 

Remaja” tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran yang dilakukan 

oleh guru dan orang tua untuk membentuk perilaku moral dan religiusitas 

remaja. Sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa bahwa guru dan orang tua 

memiliki peranan penting dalam mengembangkan perilaku moral remaja. 

Selain itu, cara yang mereka gunakan pun cukup beragam dalam membentuk 

sikap religiusitas dan perilaku moral di kalangan remaja. Misalnya, 

memperhatikan ibadah anak remaja, mengikutsertakan remaja dalam 

kegiatan agama, menerapkan disiplin, dan menjadi contoh yang baik untuk 

remaja sebagai cara meningkatkan perilaku moral yang baik bagi remaja.16 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Henderina Oualeng, Mas’ud 

Muhammadiah, Sundari Hamid yang berjudul “Peran Orang Tua dan Wali 

                                                        

16Fitri Awan Arif Firmansyah, “Peran Orang Tua dan Guru Untuk Mengembangkan 
Perilaku Moral dan Religiusitas Remaja”, Prophetic: Professional, Empathy and Islamic 
Counseling Journal 3, No. 2 (Desember 2020), h. 177-186. 
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Kelas dalam Pembentukan Afektif Siswa di SD Negeri Nusa Harapan Permai 

Kota Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah ada peran 

orangtua dengan cara mengasuh dan mendidik anak, bekerjasama dengan 

wali kelas, kendala yang dihadapi orangtua adalah karena kesibukan dalam 

bekerja sehingga sulit dalam membagi waktu dalam mendidik anak 

sedangkan kendala guru adalah masih banyak siswa yang malas dan masih 

ada orangtua yang tidak memperdulikan kesiapan anak ke Sekolah.17 

Penelitian tentang peran orang tua juga dilakukan oleh Reza Dwi 

Indriyanti, Septy Nurfadhillah, Awiria yang berjudul “Hubungan Peran Orang 

Tua dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas V SDN Kalideres 04 Petang”. 

Berdasarkan hasil penelitian hal ini menunjukkan dari hasil penelitian ini 

terdapat hubungan peran orang tua dengan motivasi belajar siswa.18 Dalam 

penelitian yang dilakukan Fasina and F. Fagbeminiyi dengan judul. “The Role 

of Parents in Early Childhood Education: A Case Study of Ikeja, Lagos State, 

Nigeria”.19 Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana peran orang tua 

sejak dini terhadap pendidikan seorang anak dengan megambil studi kasus di 

Nigeria. 

Selain peran orang tua, Elvira Petriani dan Azwar Ananda, melakukan 

penelitian tentang wali kelas yang berjudul “Peran dan Fungsi Wali Kelas 

dalam Pembinaan Perilaku Siswa di SMP Negeri 33 Padang”. Diperoleh hasil 

                                                        

17Henderina Oualeng, Mas’ud Muhammadiah, Sundari Hamid, “Peran Orang Tua dan 
Wali Kelas Dalam Pembentukan Afektif Siswa di SD Negeri Nusa Harapan Permai Kota 
Makassar” Journal Universitas Bosowa 1, No. 2 (Juni 2021), h. 76. 

18Reza Dwi Indriyanti, Septy Nurfadhillah, Awiria, “Hubungan Peran Orang Tua 
dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas V SDN Kalideres 04 Petang” Jurnal Pendidikan dan Ilmu 
Sosial 2, No. 3 (Desember 2020), h. 262. 

19Fasina and F. Fagbeminiyi, “The Role of Parents in Early Childhood Education: A Case 
Study of Ikeja, Lagos State, Nigeria” Global Journal Of Human Social Science 11, No. 2 (Maret 
2011), h. 43. 
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penelitian bahwa pelaksanaan peran wali kelas dalam melakukan pembinaan 

perilaku siswa di SMP Negeri 33 Padang adalah wali kelas memberikan 

pembinaan perilaku siswa melalui motivasi kepada siswa, menyelanggarakan 

administrasi kelas, dan pembagian rapor setiap semester. Upaya wali kelas 

dalam melakukan pembinaan pada siswanya di SMP Negeri 33 Padang yaitu 

melakukan pendekatan terhadap siswa dan mengkomunikasikan perilaku 

anaknya antara wali kelas dan orang tuanya.20 

Rizqi Rahayu juga melakukan penelitian yang sama terkait dengan 

peran wali kelas yang berjudul “Peran Guru PAI, Wali Kelas dan Konselor BK 

Dalam Pembinaan Perilaku Keberagamaan dan Dampaknya terhadap Akhlak 

Siswa”. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa (1) Dalam 

pembinaan perilaku keberagamaan siswa guru PAI memiliki peran penting 

sebagai pendidik dan evaluator, wali kelas memiliki peran penting sebagai 

orang tua dan evaluator, dan konselor BK memiliki peran penting sebagai 

konselor dan evaluator. (2) Dampak peran guru PAI, wali kelas, dan konselor 

BK sebagai pendidik, orang tua, konselor, dan evaluator memberikan dampak 

yang baik (positif) terhadap akhlak siswa di SMP Darul Hikam Bandung. (3) 

a. Faktor pendukung: tekad dan semangat guru, adanya standar operasional 

prosedur (SOP) yang jelas, penciptaan lingkungan yang Islami. b. Faktor 

penghambat: psikologis siswa dan orang tua yang kurang kooperatif.21 

Penelitian yang serupa terkait perilaku keagamaan juga dilakukan oleh 

Paisal dan Abbas dengan judul “Dampak Media Sosial terhadap Perilaku 

Keagamaan Remaja di Desa Barakkae Kec. Lamuru Kab. Bone” Hasil 

                                                        

20Elvira Petriani dan Azwar Ananda, “Peran dan Fungsi Wali Kelas dalam Pembinaan 
Perilaku Siswa di SMP Negeri 33 Padang” Journal of Civic Education 1, No. 3 (2018), h. 295. 

21Rizqi Rahayu, “Peran Guru PAI, Wali Kelas dan Konselor BK Dalam Pembinaan 
Perilaku Keberagamaan dan Dampaknya terhadap Akhlak Siswa” Jurnal Atthulab 4, No. 1 
(2019), h. 66. 
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penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk perilaku keagaaman remaja di 

Desa Barakkae masih kurang baik, dampak dari penggunaan media sosial 

yaitu munculnya beberapa sifat yang kurang baik dari remaja yang timbul 

akibat terlalu sering berinteraksi di media sosial seperti malas, boros, 

hilangnya rasa malu, menjadikan remaja lebih sering mengabaikan halhal 

yang positif, seperti sebagian remaja sibuk mengakses media sosialnya saat 

adzan berkumandang di masjid dan bahkan ada sebagian remaja yang 

menghiraukannya.22 

Selain itu Nipha Devina Sanchia dalam penelitiannya yang berjudul 

“Peran Dakwah terhadap Perilaku Keagamaan Remaja” berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa perilaku keagamaan yang 

dimaksudkan adalah bagaimana mereka senantiasa bisa mengetahui 

bagaimana pribadi mereka masing-masing menerapkan perilaku sikap 

santun baik itu sesama teman sebayanya, keluarganya, perilaku yang hormat 

kepada guru dan juga keluarganya, perilaku baikdan juga selalu bersikap 

husnudzhan terhadap apa yang mereka dapatkan kepada Allah Swt. Dan 

mengenai bagaimana membina akidah, syariah, dan akhlak remaja kelas 8D 

ini masih harus berada dalam bimbingan orang tua, bahkan guru mengenai 

akidah, syariah, dan akhlak yang dimana mereka masih minim akan 

pengertian secara mendalam.23 

Sama halnya dengan penelitin Nabila Ghaisani yang membahas 

tentang Perilaku Keagamaan Remaja di Kecamatan Blangkejeren” yang 

menghasilkan bahwa sangat banyak pengaruh yang dapat mempengaruhi 

                                                        

22Paisal dan Abbas, “Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja Di 
Desa Barakkae Kec. Lamuru Kab. Bone”, Jurnal An-Nashihah 4, No. 1, h. 24-33. 

23Nipha Devina Sanchia, “Peranan Dakwah dalam Film X terhadap Perilaku 
Keagamaan Remaja di MTs Y”, Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam 2, No. 1 (Juli 2022), h. 
35-42. 
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perilaku keagamaan remaja di Kecamatan Blangkejeren. Sebaiknya para 

remaja tidak meniru hal buruk yang dapat mempengaruhi perilaku 

keagamaan mereka.24 

Penelitian yang sama tentang perilaku keagamaan juga dibahas oleh 

Mico Tri Anugera, Kasmantoni, Asmara Yumarni dengan penelitian yang 

berjudul “Peran Ikatan Remaja Masjid dalam Membina Perilaku Keagamaan 

Remaja di Desa Padang Pelawi Kabupaten Seluma” Hasil   penelitian   melalui   

observasi   dan   wawancara   dengan   narasumber menunjukan  bahwa  

aktivitas  Ikatan  Remaja    Masjid  termasuk  dalam  kriteria  sangat  baik.  Hal 

ini menunjukkan bahwa banyak peran yang bertanggung jawab dalam 

pembinaan perilaku keagamaan remaja di desa Padang Pelawi Kecamatan 

sukaraja Kabupaten Seluma sangat berperan aktif.25 

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang akan dilakukan, pada penelitian Fitri belum membahas 

terkait peran wali kelas, dalam penelitian Elvira belum membahas terkait 

peran orang tua terhadap perilaku keagamaan, Rizqi rahayu membahas 

terkait peran guru pai, wali kelas dan konselor BK terhadap perilaku 

keberagamaan, Henderina dan Reza juga dalam penelitiannya belum 

membahas peran orang tua dan wali kelas, sedangkan dalam penelitian 

Fasina hanya membahas peran orang tua tanpa membahas peran wali kelas, 

sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Nipha dan penelitian yang 

                                                        

24Nabila Ghaisani dalam penelitiannya yang berjudul “Perngaruh Penggunaan Media 
Sosial Tik Tok terhadap Perilaku Keagamaan Remaja di Kecamatan Blangkejeren”,  Jurnal An-

Nashihah 7, No. 2 (September 2018), h. 55-60. 

25Mico Tri Anugera, Kasmantoni, Asmara Yumarni, “Peran Ikatan Remaja Masjid 
Dalam Membina Perilaku Keagamaan Remaja di Desa Padang Pelawi Kabupaten Seluma”, 
Islamic Educational Journal 3, No. 1 (2022), h. 49. 
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dilakukan Nabila belum membahas peran wali kelas, Mico dalam 

penelitiannya juga hanya membahas peran orang tua. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan 

masalah. Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui peran orang tua dalam mengembangkan nilai-nilai 

keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar. 

b. Untuk mengetahui peran wali kelas dalam mengembangkan nilai-nilai 

keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar. 

c. Untuk mengetahui perilaku keagamaan peserta didik di SDIT Smart 

School Makassar. 

d. Untuk menganalisis, menemukan, dan merumuskan pengaruh peran 

orang tua terhadap perilaku keagamaan peserta didik di SDIT Smart 

School Makassar. 

e. Untuk menganalisis, menemukan, dan merumuskan pengaruh peran 

wali kelas terhadap perilaku keagamaan peserta didik di SDIT Smart 

School Makassar. 

f. Untuk menganalisis, menemukan, dan merumuskan pengaruh peran 

orang tua dan wali kelas terhadap perilaku keagamaan peserta didik 

di SDIT Smart School Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 
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a. Kegunaan Ilmiah 

7) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran 

dalam dunia pendidikan dan pengajaran di SDIT Smart School 

Makassar, khususnya dalam upaya peningkatan perilaku 

keagamaan peserta didik. 

8) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi 

awal bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang keguruan 

terutama yang peduli pada pengaruh peran orang tua dan wali 

kelas terhadap perilaku keagamaan peserta didik di SDIT Smart 

School Makassar. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu 

bahan evaluasi terhadap rumusan kebijakan dalam kaitannya dengan 

peningkatan mutu pendidikan di SDIT Smart School Makassar, 

khususnya pada peningkatan peran orang tua dan wali kelas terhadap 

perilaku keagamaan peserta didik. 

2) Hasil penelitian juga diharapkan menjadi informasi awal bagi para 

penelitian selanjutnya, dalam rangka meningkatkan mutu tenaga 

pendidik/guru dan sekaligus memperbaiki mutu proses pembelajaran 

dalam rangka meningkatkan perilaku keagaamn peserta didik. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu khazanah 

kepustakaan, baik bagi UIN Alauddin maupun pada sekolah, sehingga 

dapat berfungsi sebagai media informasi khususnya bagi peningkatan 

kinerja.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Peran Orang Tua 

1. Pengertian Peran Orang Tua 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah pemain 

sandiwara;  sedangkan  peranan  adalah  sesuatu  yang  menjadi  bagian  atau 

pemimpin utama dalam terjadinya hal atau peristiwa.1 Peran juga merupakan 

seperangkat tingkah yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dimasyarakat.2 

Penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa peran adalah 

seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap 

seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem yang dipengaruhi oleh 

keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil dan 

bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial 

tertentu.  

Menurut Kamus bahasa Arab istilah orang tua dikenal dengan sebutan  

al-walid.3 Adapun dalam penggunaan bahasa Inggris istilah orang tua dikenal 

dengan sebutan “parent” yang artinya “orang tua laki-laki atau ayah, orang 

tua perempuan atau ibu”.4 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

istilah orang tua diartikan:  

                                                        

1Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru (Jakarta: Pustaka 
Phoenix, 2007), h. 659. 

2Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1998), h. 667. 

3Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al- Munawwir Ara Indonesia Terlengkap 
(Surabaya: Pustaka progressif, 1997), h. 1580. 

4Atabih Ali, Kamus Inggris Indonesia Arab (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003), 
h. 593. 
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a. Ayah dan Ibu kandung  

b. Orang-orang tua atau orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli 

dan sebagainya)  

c. Orang-orang yang di hormati (disegani) dikampung.5 

Keluarga menurut para pendidik merupakan lapangan pendidikan 

yang pertama dan pendidikanya adalah oranga tua. Orang tua ( bapak dan 

ibu) adalah pendidik kodrat. Mereka pendidik bagi anak-anaknya karena 

secara kodrat ibu dan bapak diberikan anugrah oleh Allah berupa naluri 

orang tua. Karena naluri, timbul dari rasa kasih sayang para orang tua kepada 

anak-anak mereka, hingga secara moral keduanya harus memelihara, 

mengawasi, melindungi serta membimbing keturunan mereka dalam 

keagamaan.  

Pendidikan keluarga adalah  pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa 

keagamaan seseorang dalam beragama. Penguatan agama menurut W.H. 

Clark, berjalin dengan unsur-unsur kejiwaan sehingga sulit untuk 

didefinisikan secara jelas, karena masalah yang berkaitan dengan jiwa 

keagamaan, manusia sangat rumit dan kompleksnya.  

Dengan demikian, melalui fungsi-fungsi jiwa yang masih sangat 

sederhana tersebut, agama terjalin dan terlibat di dalamnya. Melalui unsur 

dan perilaku keagamaan anak akan lebih mudah dalam menguatkan perilaku 

keagamaan. Dalam kaitan itu pulalah terlihat peran pendidikan keluarga 

                                                        

5Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 627. 
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dalam menanamkan jiwa keagamaan pada anak. Maka, tak mengherankan 

jika Rasul menekankan tangung jawab itu kepada kedua orang tua.6 

Fungsi dan peran orang tua bahkan mampu untuk membentuk arah 

keyakinan anak-anak mereka. Menurut beliau, setiap bayi yang dilahirkan 

sudah memiliki potensi untuk beragama, namun bentuk keyakinan agama 

yang akan dianut anak sepenuhnya tergantung dari bimbingan, 

pemeliharaan, dan pengaruh kedua orang tua mereka.7 

Ibu dalam keluarga merupakan orang yang pertama kali yang 

berinteraksi dengan anaknya, ia merupakan orang yang pertama kali dikenal 

anaknya, dari ibunya anak mengenal keamanan lahir batin, ibu menjaga 

anaknya agar tetap sehat dan hidup, ia merawat anaknya dengan penuh kasih 

sayang tanpa mengenal lebah dan berat beban tugasnya, pengalaman anak 

dengan ibunya akan sangat terkesan, seumur hidupnya akan terkenang atas 

perlindungan, pemeliharaan, dan dorongan serta kasih sayangnya. Seorang 

ibu harus membimbing dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, 

sehingga dikatakan bahwa “ibu berperan  sebagai lambang kasih sayang”.  

Sesuai dengan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai anggota 

keluarga, dapat dijelaskan bahwa peran ibu dalam pendidikan anak-anaknya 

adalah sebagai berikut: 1).  Sumber dan pemberi kasih sayang, 2). Pengasih 

dan pemelihara, 3). Tempat mencurahkan isi hati, 4). Pengatur dalam 

berumah tangga, 5). Pendamping dalam menjalani hubungan pribadi, 6). 

Pembimbing dalam segi-segi emosional. 

 Banyak ahli psikologi secara langsung meneliti peran ayah dalam 

keluarga, hasil penelitian terhadap perkembangan anak yang tidak mendapat 

                                                        

6Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 229. 

7Jalaluddin, Psikologi Agama, h. 229. 



23 

 

asuhan dan perhatian ayah menyimpulkan, perkembangan anak menjadi 

pincang, kelompok anak yang kurang mendapat perhatian ayahnya 

cenderung memiliki kemampuan akademis menurun, aktifitas sosial 

terhambat, dan interaksi sosial terbatas. Bahkan bagi anak laki-laki, ciri 

maskulinya (ciri-ciri kelakuan) bisa menjadi kabur.  

Tidak diragukan lagi bahwa ayah juga memiliki peran penting dalam 

perkembangan dan mendidik anaknya secara langsung. Dengan 

berinteraksim langsung dengan anaknya dapat menambah kedekatan orang 

tua dengan anak. Semua itu dapat berpengaruh dengan perilaku anak kepada 

orangb tua. Ayah juga dapat mengatur serta mengarahkan aktifitas anak. 

Seperti, menyadarkan anak bagaimana menghadapi lingkunganya, situasi 

diluar rumah mengajarkan bagaimana bergotong-royong, memiliki sopan 

santun terhadap orang lain.   

Orang tua memberi dorongan dengan cara membiarkan anak 

menganal lebih banyak, melangkah lebih jauh, menyediakan perlengkapan 

permainan yang menarik, mengajar mereka membaca, berhitung, mengajak 

anak untuk memperhatikan kejadian-kejadian dan hal-hal yang menarik di 

luar rumah, mengajak anak berdiskusi, memberikan pengertian tantang 

keagamaan. Semua tindakan ini adalah cara ayah (orang tua) untuk 

memperkenalkan dan melatih anak dengan lingkungan hidupnya agar anak 

dapat menghadapi dan menyikapi perbedaan serta perubahan sosial dan 

membantu perkembangan kognitifnya di kemudian hari.8  

Anak memandang ayahnya sebagai orang yang gagah, paling berani, 

paling perkasa. Kegiatan yang dilakukan ayah dalam pekerjaan sehari-hari 

sangat berpengaruh besar pada anak-anaknya. Seorang ayah hendaknya 

                                                        

8Dagun Save M, Psikologi Keluarga (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 15. 
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memiliki kesadaran bahwa ia turut bertanggung jawab dalam penjagaan, 

perawatan, dan pemeliharaan serta pendidikan anak-anaknya itu bersama 

dengan seorang ibu. 

Semua pengalaman keagamaan yang didapat dari orang tua, 

merupakan unsur-unsur positif dalam pembentukan kepribadiannya yang 

sedang tumbuh dan berkembang. Contohnya orang tua yang sering terlihat 

oleh anak sedang melaksanakan shalat, berdo‟a dengan khusuk dan bergaul 

dengan sopan santun sehingga dapat ditiru oleh anak. Dan anak juga 

mendengar orang tuanya membaca Al-Qur‟an, berdo‟a dan mengajak 

anaknya memohon kepada Allah swt.   

Pada masa anak usia sekolah dasar, anak lebih mudah menerima 

pelajaran dan akan bertahan lama. Karena daya tanggapnya masih bersih, di 

masa ini faktor terpenting yang berpengaruh bagi pertumbuhan dan 

perkembangan keberagamaan anak adalah lingkungan keluarga yaitu orang 

tua.   

Berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa keluarga mempunyai 

peranan penting dalam membentuk sikap keberagamaan anak, peranan 

tersebut tidak dapat diwakilkan oleh siapapun dalam keluarga kecuali jika 

anaknya belajar di pondok pesantren, atau disekolah umum maka fungsi 

pendidikan digantikan perannya oleh guru, sedangkan orang tua hanya 

mengawasi dari rumah, orang tua selaku nahkoda dalam keluarga harus bisa 

membimbing dan mengawasi anak-anaknya dalam berbagai macam 

aktivitasnya, sehingga terciptalah keluarga yang sakinah.9  

                                                        

9Nurcholis Majid, Masyarakat Religius Membumikan Nilai-nilai Islam dalam 
Kehidupan (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010), h. 74. 
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Beberapa pengertian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa 

orang tua adalah ayah dan ibu yang merawat dan mendidik anaknya sejak 

anak masih uisa dini, mereka pemimpin bagi anak dan keluarganya. Orang 

tua adalah panutan dan cerminan bagi anaknya yang pertama kali ia kenal, ia 

lihat dan ia tiru, sebelum anak mengenal lingkungan sekitarnya (masyarakat).  

2. Fungsi Orang Tua  

Fungsi orang tua adalah bertanggung jawab menjaga dan menumbuh 

kembangkan anggota-anggotanya. Dalam kehidupan keluarga, sering kita 

jumpai adanya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Suatu pekerjaan 

atau tugas yang harus dilakukan itu biasa disebut dengan fungsi. Fungsi 

keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilaksanakan oleh 

keluarga itu.   

Orang tua berperan penting dalam mengelola keberagaman sosial 

budaya. Orang tua memiliki peran strategis dalam melakukan pendidikan 

keberagaman, mampu melaksanakan pendidikan dengan baik, akan 

menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Orang tua yang gagal menjalankan 

fungsinya akan menyebabkan terganggunya proses sosialisasi pada anak-

anak. 

Orang tua juga berfungsi untuk membekali setiap anaknya agar dapat 

hidup sesuai dengan tuntunan nilai-nilai agama, pribadi, dan lingkungan. 

Demi perkembangan dan pendidikan anak, keluarga harus melaksanakan 

fungsi-fungsinya dengan baik dan seimbang. M.I. Soelaeman mengemukakkan 

beberapa fungsi orang tua yaitu:  

a. Fungsi Edukasi  

Fungsi ini berkaitan dengan keluarga sebagai wahana pendidikan 

anak. Fungsi ini tidak sekedar menyangkut pelaksanaan, melainnkan 
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menyangkut penentuan dan pengukuhan landasan yang mendasari upaya 

pendidikan, penyediaan sarananya, pengayaan wawasan, dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan upaya pendidikan keluarga. 

Melaksankan fungsi pendidikan keluarga sebagai pusat 

pendidikan pertama bagi anak, dalam hal ini orang tua memegang 

peranan utama dalam proses pembelajaran dan mendidik anaknya 

terutama pada saat mereka belum dewasa atau masih dalam usia sekolah 

dasar. Pembiasaan yang dapat orang tua lakukan antara lain, melalui pola 

asuh, pembiasaan dan keteladanan ketika melaksanakan ibadah dalam 

kehidupan sehari-hari.  

b. Fungsi Sosialisasi  

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali 

memperkenalkan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kehidupan sosial 

yang lebih luas. Keluarga menjadi penghubung anak dengan kehidupan 

sosial, dengan pembiasaan nilai-nilai norma-norma sosial yang berlaku 

dalam masyarakat. Dalam keluargalah pertama kali berlangsung proses 

memanusiakan manusia (humanisasi).10 

Tugas orang tua dalam mendidik anaknya tidah hanya 

pembangunan individu anak agar menjadi pribadi yang mantap, akan 

tetapi, bimbingan untuk mempersiapkan menjadi anggota masyarakat 

yang baik seswuai tuntunan ajaran agama. Dan fungsi ini akan digunakan 

pada kehidupan sosial dan memberikan bekal kepada anak agar mampu 

hidup dalam lingkungan sosialnya dengan baik dan damai.  

 

                                                        

10Sadulloh Uyoh, PEDAGOGIK (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 189. 
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c. Fungsi Proteksi (Perlindungan)  

Perlindungan yang sangat diperlukan keluarga terutama anak, 

sehingga anak akan merasa aman hidup ditengah-tengah keluarganya. Ia 

akan merasa terlindungi dari berbagai ancaman dan bahaya fisik maupun 

mental yang datang dari dalam atau pun luar keluarga.  

d. Fungsi Afeksi (Sikap)  

Mendorong keluarga sebagai tempat untuk menumbuhkembangkan 

rasa cinta dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Fungsi 

afeksi diwarnai oleh kasih sayang serta kehangatan yang terpancar dari 

keseluruh gerakan, ucapan, mimik serta perbuatan.11 

e. Fungsi Religius   

Mendorong keluarga wahana pembangunan insan yyang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bermoral, berakhlak, dan 

berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran agamanya. Fungsi ini 

mewajibkan memperkenalkan dan mengajak anak pada kehidupan 

beragama, tidak ahanya mengetahui kaidah agama, melainkan menjadi 

insan beragama. 

f. Fungsi Ekonomi  

Mendorong keluarga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan 

ekonomi, fisik dan material yang sekaligus mendidik keluarga hidup 

efisien, ekonomis, dan rasional. Solidaritas serta tanggung jawab 

bersama sesama anggta keluarga akan sangat membantu pelaksanaan 

fungsi ekonomi kelurga dengan tepat dan wajar. 

                                                        

11Sadulloh Uyoh, PEDAGOGIK, h. 190.  
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Walaupun yang berkewajiban mencari nafkah adalah ayah namun 

dalam manajeman ekonomi semua anggota keluarga sangat berperan 

yang saling bekerja sama satu sama lain.  

g. Fungsi Rekreasi  

Fungsi ini keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, 

menyenangkan, cerah, ceria, hangat, dan penuh semangat. Keadaan ini 

dapat dibangun melalui kerja sama antara angota keluarga yang didasari 

oleh adanya saling mempercayai, saling menghormati, dan mengagumi, 

saling mengerti serta adanya “Take and Give”.12 

Fungsi rekreasi dalam keluarga sangat dibutuhkan guna untuk 

mendekatkan dan lebih akrab antara hubungan antara orang tua dan 

anak. Agar terjalin hubungan yang harmonis.  

h. Fungsi Biologis  

Diarahkan untuk mendorong sebagai wahana menyalurkan 

kebutuhan reproduksi sehat. Kebutuhan biologis merupakan fitrah 

manusia melibatkan fisik untuk melangsungkan kehidupanya. Untuk 

pelaksanaan biologis adanya keseimbangan dalam melaksanakan fungsi 

lainya.13 

Merupakan satu kesatuan dari semua fungsi-fungsi keluarga yang 

saling berkaitan dan mempengaruhi. Sehingga semua anggota keluarga dapat 

hidup di dalamnya dan dapat mempertahankan hidup dengan nyaman.  

Kedudukan orang tua dalam keluarga antara lain mencakup berbagai 

fungsi yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup anak. Sehingga 

                                                        

12Sadulloh Uyoh, PEDAGOGIK, h. 191. 

13Sadulloh Uyoh, PEDAGOGIK, h. 192. 
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peran orang tua yang tidak dapat dipisahkan, karena semuanya saling 

berkaitan dan berhubungan.  

Dalam ajaran Islam anak adalah amanah dari Allah swt yang 

kehadirannya di dunia atas izin-Nya melalui perantara orang tua,  Allah telah 

memberikan kepercayaan kepada orang tua untuk mendidik, membimbing 

dan menguatkan perilaku keagamaan pada anak dan dalam masa pendidikan 

perilaku keagamaan pada anak.  

3. Aspek peran Orang Tua  

Pemerintah dalam hal ini sangat berperan penting dalam mengawasi 

peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, sesuai pasal 26 UU No. 

35 tahun 2014 yaitu:  

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak,  

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 

minatnya,  

c. Mencegah terjadinya perkawinan anak usia dini, dan  

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada 

anak.14 

Pengertian fitrah dalam sikap tauhid kepada Allah swt sejak manusia 

dalam kandungan mereka telah melakukan perjanjian dengan Allah untuk 

beriman dan bertauhid kepada-Nya, orang tuanyalah yang bertanggung 

jawab saat kekuatan akal pikiran manusia belum sempurna dalam memiliki 

tanggung jawab untuk memelihara perjanjian ini sampai anak mampu 

menemukan dirinya sendiri.  

                                                        

14Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h 6. 
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Pikiran anak, pada masa balita, seperti tanah yang memungkinkan 

bagi orang tuanya untuk dibentuk sekehendak mereka. Jiwanya seperti kertas 

putih yang memungkinkan ayah dan ibunya untuk menulis apa pun di kertas 

itu, menurut keinginanya. Anak pada masa ini, ditandai dengan sifat senang 

meniru dan mencontoh aktifitas dan perilaku kedua orang tuanya. Karena itu, 

kedua orang tua memikul tanggung jawab yang terbesar terhadap perilaku 

anak-anak mereka di masa kecil. Mereka juga memegang tanggung jawab 

utama untuk mendidik, mempersiapkan, membudayakan, dan mengarahkan 

anak-anak mereka kepada jalan yang dicintai sserta diridhoi oleh Allah swt.  

Tanggung jawab itu akan membawa hasil yang penting bagi mereka di 

dunia dan juga kelak di akhirat. Oleh sebab itu, maka wajib bagi kedua orang 

tua untuk membesarkan anak-anak mereka dengan landasan Iman yang 

sempurna dan aqidah yang shahih. Orang tua juga harus memiliki 

pengetahuan tentang yang shahih, syari‟at dan moral Islami, disamping 

memiliki akhlak yang utama.  

Tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi Mu’min yang sholeh 

terletak di pundak kedua orang tua. Karena, anak mengambil contoh dari 

kedua orang tuanya bagi anak, kedua orang tua adalah tujuan tertinggi. 

Mereka melihat sekaliling mereka laulu melontarkan setiap pertanyaan yang 

ada di benak mereka kepada orang tuanya. Contohnya anak mempercayai, 

bahwa kedua orang tuanya memiliki pengetahuan gaib atau tahayul, dan 

bahwa mereka berdua adalah segala sesuatu yang berwujud. Dan memeng, 

merekalah sarana utama untuk memberikan pendidikan modern. Anak 

mendapatkan dari mereka segala ajaran, pada permulaan hidupnya, karena 

anak percaya sepenuhnya terhadap apa pun yang dikatakan oleh kedua orang 

tuanya. Semua indranya dikuasai oleh kata-kata kedua orang tuanya. Dan 
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tidak berhenti sampai di situ, bahwa mereka mengikuti orang tuanya dalam 

banyak hal, baik itu yang baik maupun yang buruk, secara langsung atau 

tidak langsung. Dengan tidak sadar, pikiranya merekam perilaku orang 

tuanya, ketika mereka ridho atau marah terhadap sesuatu, ketika mereka 

mencintai atau membenci sesuatu, dan saat mereka bahagia atau sedih.15  

Ada beberapa aspek yang sangat diperhatikan orang tua sebagai 

realisasi tanggung jawab orang tua mendidik anak diantaranya:  

1) Keteladanan 

Orang tua dianggap sebagai orang yang dihormati, karena dimata 

anak orang tua adalah tokoh, idola, dan sosok yang patut dibanggakan. 

Dengan demikian orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi 

anaknya, mulai dari tutur kata yang sopan, sikap hingga perilaku 

kesehariannya. 

2) Pengawasan 

Orang tua memiliki tanggung jawab kepada keluarganya, selama 

orang tua masih ada maka orang tua berhak mendampingi dan memberi 

pengawasan seorang anak dalam proses perkembangan mereka. 

3) Nasehat. 

Setiap perkataan orang tua pasti akan didengarkan oleh seorang 

anak terlebih jika itu adalah nasehat yang baik karena itu dapat berarti 

dan bermanfaat bagi seorang anak dalam pertumbuhannya menjadi 

pribadi yang lebih baik dikemudian hari.16 

                                                        

15Muhammad Zuhaili, Pentingnya Pendidikan Islam Sejak Dini (Jakarta: Islam 
Kontemporer, 2002), h. 33-36. 

16Muhammad Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka 
Belajar, 1996), h. 105. 
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4. Indikator Peran Orang Tua 

Orang tua memegang peranan penting dikarenakan mereka adalah 

penanggung jawab utama terselenggaranya pendidikan di dalamnya. Peran 

orang tua di dalam keluarga dijelaskan oleh Muhammad chabib Thoha 

sebagai indikator terlaksananya peran orang tua, yaitu sebagai :  

1) Mencontohkan perilaku positif 

Orang tua sangat diidolakan oleh anak dan setiap perbuatannya akan 

dilihat dan ditiru, maka dari itu orang tua harus memberikan contoh yang 

baik pada anak. 

a) Bertutur kata sopan 

Tutur kata yang berasal dari orang tua akan menjadi berarti 

dan melekat pada setiap anak. 

b) Memperhatikan anak saat dirumah 

Orang tua harus melakukan perhatian atau memperhatikan 

bagaimana perkembangan anak selama dirumah, bukan hanya di 

sekolah. 

c) Memperhatikan teman sepergaulan 

Orang tua harus menjadi pengawas yang baik bagi seorang 

anak dari segala sesuatu yang membuat anak menjadi kurang baik 

salah satunya dipergaulan mereka. 

d) Memberitahu kewajiban anak 

Orang tua dari awal harus mengajarkan kepada anak mengenai 

apa apa saja kewajiban yang merke harus lakukan. 
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e) Mengingatkan ketika melakukan kesalahan 

Orang tua harus memberikan nasehat atau hukuman ketika 

anak melakukan kesalahan dan memberikan apresiasi ketika mereka 

berhasil.17 

 

B. Peran Wali Kelas 

1. Pengertian Wali Kelas 

Menurut Doni Koesoema Albertus, menyatakan bahwa wali kelas 

memiliki peranan yang sangat besar dalam pengelolaan kelas. Wali kelas 

sesungguhnya menjadi penyemangat bagi perkembangan kemajuan di dalam 

kelas. Mereka bertanggungjawab atas berhasil tidaknya komunitas kelas yang 

menjadi tanggung jawabnya.18 Hasil kinerja wali kelas dapat dilihat 

bagaimana ia menjadi contoh bagi kelas sebagai sebuah komunitas 

pembelajaran bersama. Wali kelas biasanya juga menjadi guru bidang studi 

tertentu namun mereka mendapat tugas lain sebagai penanggung jawab 

dinamika pembelajaran dikelas tertentu. Peranan wali kelas yang paling 

menonjol adalah menjadi semacam kepala keluarga dalam suatu kelas, ini 

berarti ia bertanggungjawab terutama menciptakan kondisi dan lingkungan 

yang kondusif satu sama lain sehingga kelas itu menjadi komunitas belajar 

dapat maju bersama dalam proses pembelajaran.19 

Tugas utama wali kelas merupakan membuat kelas itu menjadi 

nyaman agar siswa-siswa dapat belajar dengan nyaman. Wali kelas juga harus 

                                                        

17Muhammad Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, h. 115 

18Koesoema Albertus Doni, Pendidikan dan Strategi Mendidik Anak di Zaman Global 
(Jakarta: Grasindo, 2007), h. 17. 

19Nasir Usman, Manajemen Peningkatan Mutu Guru (Bandung: Cipta Pustaka Media 
Perinstis, 2012), h. 23. 
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bisa menciptakan kelas yang indah dan menyenangkan agar suatu proses 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien, dengan begitu siswa 

akan mudah dan nyaman dalam belajar. Wali kelas juga dapat bertindak 

sebagai guru, orang tua, teman yang bisa mengelola dan mengatur kelas 

dalam suasana yang semestinya. 

Pada awalnya ketugasan sebagai wali kelas, merupakan bagian paling 

penting, karena kesan pertama bagaimanapun juga akan berdampak bagi 

kelangsungan hubungan berikutnya. Pada pertemuan awal, diskusikan 

dengan kelas binaan, kelas kondusif seperti apa yang ingin diwujudkan 

bersama, kemudian tetapkan visi dan misi kelas serta perangkat organisasi 

kelas, sepakati aturan main berkaitan dengan penanaman nilai misalkan 

tanamkan kepada kelas binaan mengenai kedisiplinan hadir. Sampaikan 

kepada warga kelas bahwa setiap individu di kelas punya keberartian bagi 

kelas sehingga kalau tidak hadir wajib menginformasikan kepada wali kelas 

baik melalui pesan singkat telepon genggam maupun melalui telepon, dan 

baru setelah masuk dikemudian hari, siswa menyerahkan surat izin langsung 

kepada wali kelas.20 

Wali kelas merupakan orang yang sangat berperan penting dan 

mempunyai tugas dalam mengelola sebuah kelas. Wali kelas harus bisa 

membuat kelas itu menjadi indah dan nyaman bagi siswanya, agar siswa 

dapat belajar dengan semangat dan wali kelas juga harus bisa membuat 

siswanya nyaman didalam kelas pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung. 

 

                                                        

20Suparlan, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dari Konsepsi sampai dengan 
Implementasi (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2004),  h. 19. 
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2. Fungsi Wali Kelas 

Menurut Woolfock dan Weinstein mengemukakan bahwa, fungsi wali 

kelas berdasarkan literatur yang luas mempunyai lima fungsi antara lain: 

1. Menejer, seorang wali kelas harus mampu menjadi menejer yang baik, 

karena ia harus mengedepankan fungsi menejerialnya di saat siswa 

harus memenuhi sesuatu yang telah ditetapkan. 

2. Motivator, seorang wali kelas harus mampu menjadi motivator yang 

baik, karena ia harus mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-

masing siswanya sehingga wali kelas mampu mengarahkan siswa sesuai 

dengan kemampuannya dan mengoptimalkan potensi-potensi siswanya. 

3. Desainer, seorang wali kelas harus memiliki ide-ide yang bagus untuk 

kelas yang dikelolanya, ia memiliki rencana-rencana yang mungkin di 

capai dan bagaimana cara pencapaiannya dengan melibatkan seluruh 

potensi kelas yang di milikinya. 

4. Administrator, seorang wali kelas harus mampu menjadi administrator 

yang hebat, karena nilai siswa menjadi taruhannya jika wali kelas tidak 

memiliki keahlian dibidang administrator tertentu akan menghambat 

dan merugikan siswa. 

5. Psikolog, seorang wali kelas harus mampu membaca situasi dan kondisi 

yang di hadapi, ia bisa merasakan apa yang siswa rasakan dan 

kemudian memberikan nasehat dan solusi dalam menghadapi masalah 

siswa.21 

                                                        

21Woolfock dan Weinstein, Manajemen Kelas Berbasis Komprehensif (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 18. 
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Temuan ini di perkuat oleh Wentzel yang mengemukakan bahwa 

fungsi dari wali kelas yang baik itu adalah memastikan bahwa siswa 

mengerjakan tugas mereka, mengontrol kelas, bersedia membantu siswa 

setiap kali siswa ingin bantuan, menjelaskan tugas isi secara jelas, 

meragamkan kegiatan kelas dan menggunakan waktu untuk mengenal siswa 

dan lingkungan.22 

Fungsi wali kelas tidak hanya mengajar saja akan tetapi wali kelas juga 

sebagai penyemangat, memotivasi, menajer, mengontrol dan wali kelas juga 

harus bisa membaca situasi dan kondisi siswanya, kemudian memberikan 

nasehat dan solusi dalam menghadapi masalahnya. Wali kelas juga 

bertanggungjawab memelihara lingkungan fisik kelasnya agar senantiasa 

menyenangkan untuk belajar dan mengarahkan atau membimbing proses-

proses intelektual dan sosial didalam kelasnya. 

3. Aspek Peran Wali Kelas 

Menurut Mitchell, mengemukakan bahwa aspek peran wali kelas ialah 

sebagai pendidik, motivator dan manejer dalam dunia pendidikan khususnya 

pendidikan formal dan juga sebagai salah satu faktor penentu program 

pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. Wali kelas sebagai pendidik 

Wali kelas lebih mengetahui karakteristik peserta didiknya 

masing-masing sehingga wali kelas menjadi seorang pendidik yang 

mampu menangani masalah peserta didik dengan baik.  

b. Wali kelas sebagai motivator 

                                                        

22Wentzel, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Perpus Nasioanal cetakan ke-1, 2006), 
h.7. 
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Wali kelas diharapkan mampu menggerakkan, memengaruhi, 

memotivasi, memberikan arahan serta membimbing peserta didik 

agar berperilaku dan berbuat sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 

c. Wali kelas sebagai manejer 

Wali kelas sebagai manejer memang sudah selayaknya 

memiliki keterampilan dalam mengelola kelas, karena kenyamanan 

dengan suasana kelas dapat mempengaruhi keberhasilan peserta 

didik dalam setiap pembelajarannya. 

Menurut Roestiyah NK, juga menjelaskan bahwa tugas guru sebagai 

wali kelas merupakan orang-orang tertentu yang bergelut dalam bidang 

pendidikan, yang senantiasa memberikan perhatian yang lebih terhadap anak 

didiknya.23 

Sedangkan Ali Saifullah menyatakan guru sebagai wali kelas adalah 

“mengabdikan seluruh kehidupannya bagi perkembangan pendidikan anak”. 

Guru sebagai wali kelas adalah pendidik yang memberikan pelajaran kepada 

murid, biasanya adalah yang memegang kelas disekolah.24 

4. Indikator Peran Wali Kelas 

Menurut Mitchell mengemukakan bahwa, indikator peran wali kelas 

antara lain :  

a. Mengatur lingkungan kelas yang kondusif 

b. Menyelenggarakan administrasi kelas. 

                                                        

23Roestiyah NK, Masalah-masalah Ilmu Keguruan (Jakarta: Bina Aksara, 2005), h. 
176. 

24Ali Saifullah, Antara Filsafat dan Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 2004), h. 9. 
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c. Memotivasi peserta didik tentang kedisiplinan. 

d. Memotivasi peserta didik agar memanfaatkan waktu belajar 

e. Memotivasi peerta didik agar berprestasi disekolah.25 

C. Perilaku Keagamaan 

Sebelum sampai pada pengertian sikap keberagamaan terlebih dahulu 

ada baiknya penulis akan menguraikan tentang pengertian sikap dan 

pengertian keberagamaan yang merupakan kata dasar dari agama.  

Menurut bahasa (etimologi), sikap adalah “Perbuatan dan sebagainya 

yang berdasarkan pada pendirian, pendapat atau keyakinan”. Sikap atau 

dalam bahasa Inggris disebut attitude menurut Ngalim Purwanto adalah 

“Perbuatan atau tingkah laku sebagai respon atau reaksi terhadap suatu 

rangsangan atau stimulus”.26  

Tiap orang mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap suatu 

perangsang. Ini disebabkan oleh berbagai faktor yang ada pada individu 

masing-masing seperti adanya perbedaan dalam bakat, minat, pengalaman, 

pengetahuan, intensitas perasaan, dan juga situasi lingkungan.  

Sumber lain mengatakan bahwa sikap adalah “suatu kecenderungan 

yang menentukan atau suatu kekuatan jiwa yang mendorong seseorang 

untuk bertingkah laku yang ditujukan kearah suatu objek khusus dengan cara 

tertentu, baik objek itu berupa orang, kelembagaan ataupun masalah bahkan 

berupa dirinya sendiri.27 Sikap merupakan penentu yang penting dalam 

                                                        

25Mitchell, Manajemen Kelas Bebasis Implementasi, Edisi Kesembilan (Jakarta: Perpus 
Nasional, Katalog dalam Terbitan, 2012), h. 105. 

26Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), h. 
141. 

27Arifin, Psikologi Dakwah (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 104. 
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tingkah laku manusia. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan 2 

alternatif, yaitu senang (like) atau tidak senang (dislike), menurut atau 

melaksanakannya atau menjauhi/menghindari sesuatu.  

Sikap senantiasa diarahkan kepada sesuatu artinya tidak ada sikap 

tanpa objek. Hal ini sesuai dengan pengertian sikap yang dikemukakan oleh 

Sarlito Wirawan Sarwono bahwa sikap adalah kesiapan seseorang pada 

untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu.28  

Jadi, sikap merupakan kesiapan merespon yang sifatnya positif atau 

negatif terhadap obyek atau situasi secara konsisten. Apabila individu 

memiliki sikap yang positif terhadap obyek ia akan siap membantu, 

memperhatikan, berbuat sesuatu yang menguntungkan obyek itu. Sebaliknya 

bila ia memiliki sikap yang negatif terhadap suatu obyek, maka ia akan 

mengecam, mencela, menyerang bahkan membinasakan obyek itu.  

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa sikap merupakan kesediaan 

bertindak atau bertingkah laku seseorang individu yang berdasarkan 

pendirian dan pendapat terhadap suatu hal atau objek tertentu tidak ada satu 

sikappun yang tanpa objek. Misalnya sikap seseorang muslim terhadap 

daging babi yang dianggapnya sebagai makanan yang haram dan kotor. 

Dengan demikian sikap adalah konsep yang membantu kita untuk memahami 

tingkah laku.  

Sejumlah perbedaan perbedaan tingkah laku dapat merupakan 

pencerminan atau manifestasi dari sikap yang sama. Yang dimaksud dengan 

keagamaan atau religi adalah kepercayaan terhadap suatu Zat yang mengatur 

dalam semesta ini.29  

                                                        

28Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi (Cet II; Jakarta: Bulan 
Bintang, 1982), h 103. 

29Panut Panuju, Psikologi Remaja (Cet I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 112. 



40 

 

Agama sebagai bentuk keyakinan, karena agama menyangkut masalah 

yang berhubungan dengan batin manusia. Memang sulit diukur secara tepat 

dan terperinci. Hal ini pula yang membuat para ahli kesulitan dalam 

memberikan definisi yang tepat tentang agama. Definisi agama yang 

diberikan oleh bebrapa penulis tampaknya belum memuaskan. Bahkan 

sampai pada sebuah kesimpulan, bahwa usaha untuk mendefinisikan agama 

tidak ada gunanya.  

Berikut ini penulis mencoba untuk membeberkan definisi agama dari 

beberapa ahli Agama menurut Harun Nasution adalah ikatan agama memang 

mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan 

ini mempunyai pengaruh besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-

hari. Ikatan itu berasal dari dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari 

manusia satu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indra.30  

Muzayyin Arifin dalam bukunya “Pedoman pelaksanaan bimbingan 

dan penyuluhan Agama”, mengatakan dari aspek subjektif (pribadi manusia), 

agama mengandung pengertian tentang tingkah laku manusia yang dijiwa 

oleh nilai-nilai keagamaan yang berupa getaran batin yang dapat mengatur 

dan mengarahkan tingakah laku tersebut kepada pola hubungan antara 

manusia dengan Tuhan-Nya dan pola hubungan antara manusia dengan 

masyarakat serta alam sekitar.31  

Beberapa definisi agama yang telah dipaparkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa secara garis besar agama adalah tuntunan Tuhan untuk 

diikuti, dipatuhi dan diamalkan oleh manusia untuk memperoleh kebahagian 

                                                        

30Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 
10. 

31Muzzayin Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama 
(Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1991), h. 1. 
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di dunia dan akhirat. Sedangkan kata agamis itu sendiri maksudnya adalah 

“sifat-sifat yang terdapat dalam agama, dapat juga dikatakan segala sesuatu 

mengenai agama.  

Sedangkan sikap keberagamaan menurut Jalaluddin adalah suatu 

keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku 

sesuai kadar ketaatannya terhadap agama. Sikap keberagamaan terwujud 

oleh adanya konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai 

pengetahuan, agama sebagai perasaan dan tindak keagamaan dalam diri 

seseorang.32  

Pada garis besarnya Jalaluddin mengungkapkan bahwa sumber jiwa 

keagamaan berasal dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Pendapat 

pertama menyaatakan bahwa manusia adalah homo religius (makhluk 

beragama) karena manusia sudah memiliki potensi untuk beragama, potensi 

tersebut bersumber dari faktor intern manusia yang termuat dalam aspek 

kejiwaan manusia seperti akal, perasaan, kehendak dan sebagainya. 

Sebaliknya, teori kedua menyatakan bahwa jiwa keagamaan mausia 

bersumber dari faktor ekstern. Manusia terdorong untuk beragama karena 

pengaruh faktor dari luar dirinya, seperti rasa takut, rasa ketergantungan 

ataupun rasa bersalah.33  

Pembentukan perilaku keagamaan sangat erat kaitanya dengan 

perkembangan agama. Perilaku keagamaan merupakan perwujudan dari 

pengalaman dan penghayatan seseorang terhadap agama, dan agama 

menyangkut persoalan batin seseorang, karenanya persoalan sikap kegamaan 

                                                        

32Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 199. 

33Jalaluddin, Psikologi Agama, h. 200. 
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pun tidak dapat dipisahkan dari kadar ketaatan seseorang terhadap 

agamanya.  

Istilah lain agama ini yang berasal dari bahasa Arab, yaitu “addin” yang 

berarti hukum, perhitungan, kerjaaan, kekuasaan, tuntutan, keputusan dan 

pembalasan. Kesemuanya itu memberikan gambaran bahwa “addin” 

merupakan pengabdian dan penyerahan mutlak dari seorang hamba kepada 

Tuhan penciptaannya dengan upacara dan tingkah laku tertentu sebagai 

manifestasi ketaatan tersebut.34 

Sedangkan menurut Tohirin mengungkapkan bahwa, pada prinsipnya 

perilaku adalah kecenderungan anak dalam melakukian pekerjaan dengan 

cara tertentu. Perwujudan perilaku belajar siswa-siswa akan ditandai dengan 

munculnya kecenderungan-kecenderungan baru yang telah berubah 

terhadap suatu objek, tata nilai, peristiwa dan perilaku keagamaan.35 

Beberapa aspek sikap keberagamaan menurut Syamsyu Yusuf adalah 

sebagai berikut:  

1. Ibadah  

Ibadah merupakan buah dari iman, sebagai wujud ketaatan dan 

sikap bersyukur manusia kepada Allah swt atas segala kenikamatan yang 

telah diterimanya. Dalam hal ibadah, anak sekolah dasar harus mampu 

menunjukkan sikap:  

a. Anak terbiasa melaksanakan shalat 5 waktu.  

b. Anak menjalankan ibadah puasa secara bertahap.  

c. Anak melaksanakan amalan bulan Ramadhan, seperti :  

                                                        

34Jalaluddin, Psikologi Agama, h. 10.  

35Tohirin, Psikologi Pemberlajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2005), h.  98. 
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d. bersedekah, shalat tarawih, makan sahur.  

e. Anak rajin membaca Al-Qur’an.  

f. Anak dapat menghafal surat-surat pendek dan terjemahan. Anak 

rajin untuk shalat berjama‟ah.  

g. Anak ikut serta dalam kegiatan hari besar Islam, seperti tahun 

baru Islam, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra‟ Mi‟raj,  

h. Nuzulul Qur’an dan Hari Raya Idul Fitri.  

i. Anak rajin berdo’a setelah selesai shalat.  

j. Anak rajin berdo’a sebelum dan sesudah memulai pekerjaan, 

seperti: mengucapkan do’a sebelum dan sesudah makan.  

2. Sosial 

Yang dimaksud dengan sikap keberagamaan dalam lingkup sosial 

menurut Ibnu Maskawayh sebagaimana yang dikutip oleh Abuddin Nata 

dalam bukunya “Akhlak Tasawuf” mengatkan bahwa hal itu ialah suatu 

keadaan pada diri seseorang atau jiwa seseorang yang mendorong untuk 

melakukan perbuatan dengan senang dan ikhlas tanpa didahului oleh 

daya pemikiran kerana sudah menjadi kebiasaan.36 Dalam hal perilaku 

keagamaan sosial, anak sekolah dasar harus mampu menujukkan sikap:  

a. Anak bersikap hormat, patuh dan sopan kepada kedua orang tua.  

b. Anak bersikap hormat dan patuh terhadap guru.  

c. Anak hidup rukun dengan saudara-saudaranya.  

d. Anak memiliki jiwa sosial, simpati dan empati, terhadap keadaan 

orang lain yang dalam keadaan kekurangan (seperti : anak 

terbiasa bersikap dermawan, tidak kikir dan tidak sombong).  

                                                        

36Abuddin Nata, M.A, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 1. 
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e. Anak menghormati tetangga, baik yang tua dan anak-anaknya 

tetangga.  

f. Anak selalu meminta izin jika menggunakan barang milik orang 

lain.  

g. Anak membiasakan menutup aurat dalam berpakaian.  

h. Anak bersikap jujur dan dapat dipercaya.  

i. Anak dapat membedakan antara yang benar dan salah.  

j. Anak bertutur kata dengan sopan, ramah dan lemah lembut 

kepada orang yang lebih tua dan semua orang.  

k. Anak mengucapkan salam dan bertegur sapa ketika bertemu 

dengan orang yang dikenal.  

l. Anak berpamitan kepada kedua orang tua ketika akan pergi.  

3. Kemandirian 

Kemandirian merupakan keadaan seseorang memiliki tekad 

berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain, ciri ciri orang 

mandiri dapat dilihat dari sikap berikut:  

a. Progresif dan ulet 

b. Memiliki inisiatif 

c. Mampu mengendalikan dari dalam 

d. Kemantapan diri37 

Pendidikan keagamaan untuk anak tidak akan baik kecuali dengan 

pemahaman yang cermat dan ketlatenan disertai dengan kesabaran yang 

ekstrra dalam penguatan perilaku keagamaan anak. Merupakan tugas dan 

kewajiban orang tua dalam mendidik anak dengan meletakkan dasar 

pendidikan akhlak dan pandangan hidup dalam beragama. Maka orang tua 

                                                        

37Sufyarma, selekta Manajemen Pendidikan (Jakarta: PT Grafindo, 2003), h. 50 
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harus dapat memberikan pendidikan agama dan membimbuingnya dalam 

perilaku keagamaan. Sehingga dapat membentuk sikap keberagamaan yang 

kuat bagi anak-anaknya , sebagai bekal keberagamaan mereka di masa yang 

akan datang.  

Berdasarkan pemberian materi agama kepada anak, dapat 

mengembangkan pemahamannya juga memberikan latihan atau pembiasaan 

keagamaan yang menyangkut tata cara beribadah, seperti melaksanakan 

shalat, berdoa, dan membaca Al-Qur‟an (anak diwajibkan untuk menghafal 

surat-surat pendek, menghafal doa sehari-hari, meneladani sifat-sifat para 

nabi dan rasul). Di samping membiasakan beribadah, juga dibiasakan 

melakukan ibadah sosial, yang berkaitan dengan akhlak terhadap sesama 

manusia, seperti hormat kepada orang tua, guru dan orang lain, memberikan 

bantuan kepada orang yang memerlukan pertolongan, menyayangi fakir 

miskin, memelihara kebersihan dan kesehatan, bersikap jujur dan bersikap 

bertanggung jawab. 

Kualitas keagamaan anak akan sangat dipengaruhi oleh proses 

pembentukan atau pendidikan yang diterimanya, berkaitan dengan hal 

tersebut, pendidikan agama disekolah dasar mempunyai peranan  penting, 

oleh karena itu pendidikan agama di sekolah dasar harus menjadi perhatian 

semua pihak.  

Jadi yang dimaksud dengan penguatan perilaku keagamaan adalah 

memasukan sesuatu dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

bertingkah laku sesuai kadar ketaatannya terhadap agama. Sikap agamis 

tersebut terwujud oleh adanya konsistensi antara kepercayaan terhadap 

agama sebagai unsur kognitif, perasaan terhadap agama sebagai unsur 

afektif, dan perilaku keagamaan sebagai unsur konatif. Jadi sikap agamis 
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merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan 

agama serta tindak keagamaan dalam diri seseorang. 

Perilaku seseorang tidak seluruhnya mencerminkan kesadaran 

terhadap ajaran agama, dan motivasi menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui bahwa perilaku seseorang 

merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran menjalankan agama, 

diperlukan indikator yang menunjukan bahwa perilaku tersebut merupakan 

perilaku keagamaan. 

 Menurut Syamsyu Yusuf mengemukakan bahwa indikator perilaku 

keagamaan ialah sebagai berikut : 

1. Keataatan beribadah 

 Suatu ketundukan dan penghambaan kepada Allah swt.  

2. Berperilaku bersyukur 

Perilaku yang mengakui dan menyadari dengan sepenuh hati bahwa 

segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah swt. 

3. Mengucapkan salam dan jabat tangan ketika datang dan pulang 

Perilaku yang dilakukan yang menunjukkan kesopanan terhadap orang 

yang lebih tua dari kita. 

4. Taat dan patuh pada guru 

Perilaku yang menghargai seorang guru. 

5. Menolong sesama 

Perilaku kemanusiaan terhadap sesama manusia. 

6. Memakai seragam lengkap dan rapi 

Perilaku yang menunjukkan sikap dalam mematuhi aturan sekolah. 

7. Menjaga kebersihan 

Perilaku keagamaan yang mencintai kebersihan dan kerapian dengan 
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menjaga lingkungan. 

8. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan 

Perilaku yang dilakukan untuk meminta ridho Allah saat melakukan 

sesuatu. 

9. Tampil percaya diri. 

Sikap meyakinkan diri terhadap kemampuan positif yang dimiliki38 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah alur berpikir yang logis dan dibuat dalam 

bentuk diagram atau skema yang bertujuan untuk menjelaskan secara garis 

besar pola subtansi penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka pikir dapat 

memberikan gambaran hubungan antara variable-variabel yang akan diteliti. 

Peneliti dalam melakukan observasi awal di SDIT Smart School 

Makassar dengan menjumpai permasalahan terutama dari segi perilaku 

keagamaan peserta didik yang masih kurang dalam kemandirian diri dalam 

menerapkan perilaku keagamaan dengan baik. Perilaku keagamaan dilakukan 

atau diterapkan bukan karena keinginan dalam hati akan tetapi mereka 

melakukannya karena adanya paksaan dari orang lain. 

Untuk menyikapi permasalahan tersebut maka peran orang  tua dan 

peran wali kelas diharapkan bisa menjadi Solusi bagi permasalahan-

permasalahan yang ada terutama pada perilaku keagamaan peserta didik. 

Orang tua bisa membimbing dan mengawasi perilaku dan setiap aktivitas 

anak dan wali kelas dapat memantau dengan memberikan Pendidikan serta 

pembelajaran yang dapat meningkatkan perilaku keagamaan peserta didik, 

                                                        

38Jalaluddin, Psikologi Agama, h. 79.  
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hal ini dibutuhkan kolaborasi antara orang tua dan wali kelas. Salah satunya 

dengan menggunakan buku penghubung yang telah diterapkan di sekolah. 

Penelitian ini diketahui 3 variabel, yaitu terdiri dari 2 variabel 

independent (bebas) dan 1 variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini 

variabel X1 peran orang tua, variabel X2 peran wali kelas, sedangkan variabel 

Y yaitu perilaku keagamaan peserta didik. Mengacu pada landasan teoretis 

penelitian ini, peneliti memformulasikan kerangka konseptual penelitian ini 

sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Peran Orang Tua dan Wali Kelas 

Peran wali kelas 

1. Mengatur lingkungan kelas yang 
kondusif 

2. Menyelenggarakan administrasi 
kelas 

3. Memotivasi peserta didik tentang 
kedisiplinan 

4. Memotivasi peserta didik tentang 
agar memanfaatkan waktu belajar 

5. Memotivasi peserta didik tentang 

Peran orang tua 

1. Keteladanan 

2. Pengawasan 

3. Nasehat 

Perilaku keagamaan 

1. Ibadah 
2. Sosial 
3. Kemandirian 

 
Terdapat pengaruh peran orang tua dan wali kelas terhadap perilaku 

keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ex post facto. Penelitian ex 

post facto merupakan jenis penelitian yang hampir sama dengan penelitian 

eksperimen. Bedanya ialah dalam penelitian eksperimen variabel bebasnya 

dimanipulasi, sedangkan dalam penelitian ex post facto variabel bebasnya 

tidak dimanipulasi tetapi dijelaskan atau dideskripsikan.1 

Selain itu, jenis penelitian ex post facto dilakukan untuk meneliti 

peristiwa yang telah terjadi, kemudian merunut ke belakang melalui data 

yang diperoleh untuk menentukan faktor-faktor yang mendahului atau 

menentukan sebab-sebab yang mungkin atas pristiwa yang diteliti. 

Penelitian ex post facto yang digunakan dalam penelitin ini yaitu 

penelitian yang mencari ada tidaknya pengaruh antar beberapa variabel yang 

didahului dengan upaya pengumpulan data guna menentukan apakah ada 

pengaruh antara dua variabel independen terhadap variabel dependen. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. X1 (Indepent Variabel) : Peran Orang Tua 

b. X2 (Indepent Variabel) : Peran Wali Kelas 

c. Y  (Dependent Variabel) : Perilaku Keagamaan 

 

 

                                                        

1Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 

122. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini tentang pengaruh peran orang tua dan wali kelas 

terhadap perilaku keagamaan peserta didik di SDIT Smart School yang 

bertempat di Jl. Pemimpin No.1 Kompleks SIT, Manggala, Kecamatan 

Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun pertimbangan 

dan yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian 

adalah mudahnya peneliti memperoleh data dan jarak tempuh lokasi yang 

relatif dapat di jangkau. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian yang lebih 

mendasar ialah dapat bekerjasama dengan pihak sekolah. 

B. Penelitian Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

adalah jumlah keseluruhan untuk analisis yang ditetapkan sebagai sumber 

informasi yaitu berupa manusia, benda objek tertentu, hewan, dan 

sebagainya.  

Populasi merupakan sesuatu hal yang esensial dan perlu mendapatkan 

perhatian dengan seksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil 

yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah dan objek penelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh peserta 

didik kelas atas yaitu kelas IV jujur, kelas IV mulia, kelas V disiplin, kelas VI 

unggul dan kelas VI anggun di SDIT Smart School Makassar. 

 

Tabel 3.1 

Jumlah populasi peserta didik kelas atas SDIT Smart School Makassar 

No Kelas Jumlah 

1 Kelas IV Jujur 8 
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2 Kelas IV Mulia 8 

3 Kelas V Disiplin 12 

4 Kelas VI Unggul 8 

5 Kelas VI Anggun 9 

Jumlah 45 

Sumber data: Ruang Kesiswaan SDIT Smart School Makassar 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang merupakan cara atau langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk 

menjawab rumusan masalah pada penelitian. 

Metode pengumpulan data gunanya untuk mendapatkan data yang 

diperlakukan sesuai dengan tujuan penelitian dengan suatu alat 

pengumpulan data yang disebut instrumen penelitian. Untuk memperoleh 

data yang objektif atau valid tentang pengaruh peran orang tua dan wali kelas 

terhadap perilaku keagamaan peserta didik di lapangan penelitian, maka 

peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data adalah 

metode angket/kuesioner dengan bentuk skala Likert. 

Angket atau yang biasa disebut dengan kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.2Kuesioner merupakan 

                                                        
2Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 

Peneliti Pemula, h. 90. 



53 

 

teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu lebih pasti variabel 

yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.3 

Angket peran orang tua diambil berdasarkan teori Chabib Thaha, 

angket peran wali kelas diambil berdasarkan teori Woolfock dan Weistein, 

dan angket perilaku keagamaan berdasarkan teori Syamsu Yusuf. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan pada saat 

mengumpulkan data di lapangan. Instrumen pengumpulan data harus 

disesuaikan dengan teknik pengumpulan data. Penggunaan instrumen dalam 

pengumpulan data, harus disesuaikan dengan jenis atau sifat data yang 

dikumpulkan. Jika penggunaan instrumen salah, maka data yang 

dikumpulkan juga akan salah. Jika data salah, maka hasil penelitianpun 

secara keseluruhan menjadi salah, walaupun diolah dengan teknik apapun.4 

Angket digunakan untuk mengetahui tentang peran orang tua dan wali 

kelas terhadap perilaku keagamaan peserta didik di SDIT Smart School 

Makassar. Di mana alat ukur yang digunakan ialah skala psikologi. 

Sebagaimana variable yang akan diteliti menyangkut tentang aspek pribadi 

atau aspek kejiwaan seseorang, maka peneliti menggunakan skala likert. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah angket (kuesioner) dengan bentuk skala likert. Adapun jenis kuesioner 

yang digunakan ialah kuesioner (angket) tertutup. Di mana alat ukur yang 

digunakan ialah skala psikologi. Sebagaimana variabel yang akan diteliti 

                                                        

3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 
R&D, h. 199. 

4Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 
Peneliti Pemula, h. 100-101. 
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menyangkut tentang aspek pribadi atau aspek kejiwaan seseorang maka 

peneliti menggunakan skala likert. Skala likert merupakan suatu series butir 

(butir soal). Responden hanya memberikan persetujuan atau 

ketidaksetujuannya terhadap butir soal tersebut. Skala ini dimaksud untuk 

mengukur sikap individu dalam dimensi yang sama dan individu 

menempatkan dirinya ke arah satu. 

Skala likert biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel 

yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pertanyaan dan pernyataan.5 

Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh peneliti 

dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan dengan 

pilihan alternatif empat kategori jawab yang akan dipilih responden untuk 

melihat peran orang tua dan wali kelas terhadap perilaku keagamaan peserta 

didik pada skala ukur yang telah disediakan, misalnya sangat sesuai (SS), 

sesuai (S), kurang sesuai (KS), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS) 

dengan memberikan tanda checklist (√). 

Skala peran orang tua, skala kperan wali kelas, dan skala perilaku 

keagamaan peserta didik berisikan tentang pernyataan yang bertujuan untuk 

mengungkap indikator-indikator peran orang tua, peran wali kelas, dan 

perilaku keagamaan peserta didik. Setiap pilihan jawaban nantinya akan 

diberi nilai skala.    Adapun penskoran pada instrumen skala peran orang tua, 

peran wali kelas, dan perilaku keagamaan peserta didik sebagai berikut: 

 

                                                        

5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 
R&D, h. 134-135. 
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Tabel 3.2 

Skor Jawaban 

Pernyataan Positif 

(Favourable) 

Pernyataan Negatif 

(Unfavourable) 

Jawaban Nilai Jawaban Nilai 

Sangat Sesuai (SS) 5 Sangat Sesuai (SS) 1 

Sesuai (S) 4 Sesuai (S) 2 

Kurang Sesuai(KS) 3 Kurang Sesuai(KS) 3 

Tidak Sesuai (TS) 2 Tidak Sesuai (TS) 4 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 Sangat Tidak Sesuai (STS) 5 

Terdapat dua jenis pernyataan dalam skala yaitu pernyataan 

favourable dan unfavourable. Favourable adalah pernyataan yang berisi hal-

hal positif yang mendukung atau memihak objek penelitian sedangkan 

unfavourable ialah pernyataan yang berisi hal-hal negatif mengenai objek, 

yang bersifat tidak mendukung terhadap objek sikap yang hendak diungkap. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala likert 5 poin. 

Menurut Hartono, kelebihan instrumen kuesioner yang menggunakan skala 

likert dengan lima skala adalah kuesioner tersebut maupun mengakomodir 

jawaban responden yang bersifat netral atau ragu-ragu. Hal ini yang tidak 

terdapat dalam skala likert dengan empat skala dimana jawaban yang 

bersifat netral atau ragu-ragu dihilangkan dalam kuesioner.6 

Adapun kisi-kisi instrumen pada penelitian ini adalah:  

 

 

 

                                                        

6Eko Hertanto, “Perbedaan Skala Likert Lima Skala dengan Modifikasi Skala Likert 
Empat Skala” Jurnal Metodologi Penelitian (September, 2017), h. 178. 
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Tabel 3.3 
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian  

Variabel Aspek Indikator Item 

+ - 

 

 

 

 

 

 

 

Peran Orang 

Tua 

 

Keteladanan 

Mencontohkan 

perilaku positif 

Bertutur kata sopan 

1 

 

3 

2 

 

4 

 

 

Pengawasan 

Memperhatikan anak 

saat di rumah 

Memperhatikan 

teman sepergaulan 

5 

 

 

 

7 

6 

 

 

 

8 

 

 

Nasehat 

Memberitahu 

kewajiban anak 

Mengingatkan ketika 

melakukan 

kesalahan 

9 

 

 

11 

10 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran Wali 

 

 

Wali kelas 

sebagai 

manajer 

 

 

1. Mengatur 

lingkungan kelas 

yang kondusif 

2. Menyelenggarakan 

administrasi kelas 

1,2 

 

 

 

4,5 

- 

 

 

 

3,6 

 

 

 

 

 

Memotivasi peserta 

didik tentang 

kedisiplinan 

Memotivasi peserta 

didik agar 

7 

 

 

 

 

 - 
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Kelas Wali kelas 

sebagai 

motivator 

memanfaatkan 

waktu belajar 

Memotivasi peserta 

didik agar 

berprestasi di 

sekolah 

8,9 

 

 

 

 

 

10 

- 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perilaku 

Keagamaan 

 

Ibadah 

Ketaatan beribadah 

Berperilaku 

bersyukur 

1 

 

3 

2 

 

4 

 

 

 

 

Sosial 

Mengucapkan salam 

dan jabat tangan 

ketika datang dan 

pulang 

Taat dan patuh pada 

guru 

Menolong sesama 

5 

 

 

 

7 

 

9 

6 

 

 

 

8 

 

10 

 

 

 

 

 

Kemandirian 

Memakai seragam 

lengkap dan rapi 

Menjaga kebersihan 

Berdo’a sebelum dan 

sesudah kegiatan 

Tampil percaya diri 

11 

 

 

13 

 

 

15 

 

 

17 

12 

 

 

14 

 

 

16 

 

 

18 
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E. Validitas dan Realibilitas 

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 gugur.  

2. Uji Reliabilitas 

Suatu alat ukur dikatakan baik apabila alat ukur tersebut mempunyai 

tingkat relibilitas atau keandalan yang tinggi, sehingga tingkat reliabilitas 

suatu alat ukur harus di uji. Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas 

yaitu rumus koefisien alpha. Kriteria pengujian adalah item dalam tes 

dinyatakan reliabel jika hasil Cronbach’s Alpha lebih besar dari alpha 

pembanding.  

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diproleh berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak.7 Untuk 

mengetahui signifikan atau tidak signifikan hasil uji normalitas maka 

melihat bilangan pada kolom signifikan (sig) untuk menetapkan 

kenormalan. Pengujian normalitas data dengan menggunakan uji 

normalitas Kolomogorov Smirnov pada aplikasi SPSS for windows. Uji 

Normalitas menggunakan metode Kolmogorov Smirnov dengan kriteria 

                                                        

7Muhammad Ali Gunawan, Statistik untuk Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: 
Parama Publishing, 2013), h. 70 
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bahwa jika Asymp.Sig. (2-tailed) > 0.05 maka sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Sebaliknya Asymp.Sig. (2-tailed) < 0.05 maka 

sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.8 

b. Uji Linearitas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Dua variabel dikatakan linier 

jika nilai linearity mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0. 05 dan 

sekaligus nilai signifikansi pada Deviation from Linearity > 0.05. Sebaliknya 

dua variabel dikatakan tidak linier jika nilai linearity > 0.05 dan nilai 

signifikansi pada Deviation from Linearity < 0.05. 9 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi yang signifikan antar variabel bebas. Jika terdapat hubungan yang 

cukup tinggi (signifikan), berarti ada aspek yang sama diukur pada variabel 

bebas. Hal ini tidak layak digunakan untuk menentukan kontribusi secara 

bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Cara untuk 

mengetahui ada atau tidaknya gejala multikoliniearitas, antara lain dengan 

melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance, apabila nilai VIF 

kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi 

multikoliniearitas.  

2. Analisis Statistik Deskriptif 

Teknik analisis data penelitian secara deskriptif dilakukan melalui 

statistika deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

                                                        

8Rochmat Aldi Purnomo, Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS (CV. Wade 
Grup: Ponorogo, 2016), h. 93. 

9Rochmat Aldi Purnomo, Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS, h. 100. 
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dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya. Teknik analisis data statistik deskriptif 

dilakukan dengan penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, persentase, 

frekuensi, maupun perhitungan mean.10 

Penggunaan statistik deskriptif dalam hal ini berfungsi untuk 

menjawab permasalahan pertama, kedua dan ketiga. Sebelum melakukan 

pengolahan data deskriptif pada tahap mencari kategori tinggi sedang 

ataupun rendah pada tingkat variabel, maka terlebih dahulu dilakukan 

penjabaran mengenai tingkat capaian dari setiap item pertanyaan dengan 

menggunakan rumus: 

Pernyataan Positif: 

∑ yang menjawab selalu x 4   =…………………. 
∑ yang menjawab sering x 3   =…………………. 
∑ yang menjawab kadang-kadang x 2 =…………………. 
∑ yang menjawab tidak pernah x 1  =…………………. + 
  Jumlah    = 

Pernyataan Negatif: 

∑ yang menjawab selalu x 1   =…………………. 
∑ yang menjawab sering x 2   =…………………. 
∑ yang menjawab kadang-kadang x 3 =…………………. 
∑ yang menjawab tidak pernah x 4  =…………………. + 

Jumlah    = 

Rumus persentase capaian resonden setiap item yaitu (Jumlah / Skor 

Ideal) x 100%. Adapun skor ideal diperoleh dari perkalian antara jumlah 

responden dengan skala tertinggi dari angket.11 

Menganalisis atau mencari tingkat atau kategori tinggi sedang ataupun 

rendah pada setiap variabel, maka pada data statistik deskriptif ini disajikan 

                                                        
10Edi Riadi, Statistika Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS) (Yogyakarta: CV. Andi 

Offset, 2016), h. 58.   

11Riduwan, Dasar-Dasar Statistika (Cet. IX; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 41. 
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dengan tabel distribusi frekuensi melalui penggunaan berbagai rumus 

sebagai berikut: 

a. Rentang (RT) adalah nilai terbesar (NT) dikurangi nilai terkecil (NK) 

RT = NT – NK 

b. Banyak kelas interval 

Banyak kelas interval = 1 + (3.3) log n 

c. Panjang kelas interval 

𝑝 =  
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

d. Menghitung rata-rata (mean) dengan menggunakan rumus: 

𝑋 =
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

Dengan: 

X  = Rata-rata variabel 

Fi  = Frekuensi untuk variabel 

Xi = Tanda kelas interval  

e. Menghitung simpangan baku (standar deviasi) dengan menggunakan 

rumus: 

 

𝑆𝐷 = √
∑ 𝑓𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑋)

n − 1
  

Dengan: 

  SD = Standar deviasi 

  Fi = Frekuensi untuk  

Xi = Tanda kelas interval  

X = Rata-rata 

n = Jumlah populasi 
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Pada analisis deskriptif ini, peneliti melakukan pengkategorisasian 

perolehan tingkat untuk tingkat kesejahteraan, burnout dan kinerja. Untuk 

kategori kesejahteraan, burnout dan kinerja maka digunakan kategorisasi 

dengan rumus kategori yaitu (nilai perolehan tertinggi - nilai perolehan 

terendah) / jumlah kategori.12 Berdasarkan rumus ini menghasilkan kategori 

sangat baik, cukup baik, kurang baik untuk variabel kesejahteraan dan 

kinerja. Adapun kategori burnout yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah 

dan sangat rendah. Kemudian persentase frekuensinya dapat ditentukan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut yakni: 

P = (f / N) x 100%  

P = angka persentase 

f = frekuensi yang dicari 

N= banyaknya frekuensi / sampel responden.13 

3. Analisis Statistik Inferensial 

Teknik analisis data inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Hasil 

dari perhitungan rumus statistik inilah yang menjadi dasar pembuatan 

generalisasi dari sampel bagi populasi. Dengan demikian, statistik inferensial 

berfungsi untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel bagi populasi.14 

Untuk keperluan pengujian hipotesis, maka diperlukan beberapa pengujian 

yakni sebagai berikut: 

 

                                                        

12Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Peneliti 
Pemula (Sibuku: Makassar, 2019), h. 105  

13Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Cet VII; Bandung: Sinar Baru 
Algensindo, 2014), h. 130.  

14Sambas Ali Muhiddin & Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur 
dalam Penelitian: Dilengkapi Program SPSSI (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 53. 
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a. Analisis Korelasi 

Uji Korelasi digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan ataupun 

arah hubungan di antara dua atau lebih yang disebabkan oleh yang satu 

(bebas) terhadap laiannya (terikat).15 Uji korelasi digunakan untuk menguji 

hubungan variabel dengan menggunakan rumus pearson product Moment. 

Rumus Pearson Product Moment sebagai berikut: 

 

 

rxy = Koefisien korelasi 

∑xy = jumlah hasil skor x dengan skor y yang berpasangan 

∑x2 = jumlah skor yang dikuadrat dalam sebaran X 

∑y2 = jumlah skor yang dikuadrat dalam sebaran Y 

 

 Pengujian korelasi dalam penelitian ini menggunakan bantuan 

aplikasi SPSS for Windows. Nilai koefisien korelasi sederhana (r) berkisar 

antara -1 sampai +1 yang kriteria pemanfaatannya dijelaskan sebagai berikut: 

1) Jikai nilai r = 1, menunjukkan hubungan linear positif sempurna 

antara x dan y artinya semakin tinggi x maka semakin tinggi pula 

variabel y atau semakin rendah variabel x, maka semakin rendah pula 

variabel y.  

2) Jikai nilai r = -1, menunjukkan hubungan linear negatif sempurna 

antara x dan y artinya semakin tinggi x maka semakin rendah pula 

variabel y atau semakin rendah variabel x, maka semakin tinggi pula 

variabel y.  

                                                        

15Sofyian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi 
dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 335. 
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3) Jikai nilai r = 1, menunjukkan hubungan linear positif sempurna 

antara x dan y artinya semakin tinggi x maka semakin tinggi pula 

variabel y atau semakin rendah variabel x, maka semakin rendah pula 

variabel y.  

4) Jikai nilai r > 0, maka terjadi hubungan yang linear positif, yaitu 

semakin tinggi variabel x maka semakin tinggi pula variabel y atau 

semakin rendah variabel x maka semakin rendah pula variabel y. 

5) Jikai nilai r < 0, maka terjadi hubungan yang linear negatif, yaitu 

semakin tinggi variabel x maka semakin rendah pula variabel y atau 

semakin rendah variabel x maka semakin tinggi variabel y.  

6) Jikai nilai r = 0, maka tidak ada hubungan sama sekali antara variabel x 

dan variabel y. 

Adapun untuk mengatahui tingkat korelasi dengan kriteria kuat 

lemah ataupun sedang maka digunkan pedoman sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

No. Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

0,000 – 0,199 

0,200 – 0,399 

0,400 – 0,599 

0,600 – 0,799 

0,800 – 1,000 

Sangat Lemah 

Lemah 

Cukup 

Kuat 

Sangat Kuat16 

b. Analisis Regresi  

1) Analisis Regresi Linear Sederhana 

                                                        

16Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, h. 228. 



65 

 

Analisis regresi linear sederhana mempelajari apakah antara dua 

variabel mempunyai pengaruh, dan membuat ramalan yang didasarkan pada 

kuat lemahnya pengaruh tersebut. Dalam hal ini akan dilihat pengaruh peran 

orang tua dan wali kelas terhadap perilaku keagamaan peserta didik. Bentuk 

persamaannya dapat digubakan dengan persamaan berikut: 

Y= a + bX 

2) Analisis Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda adalah regresi dimana varabel terikatnya 

dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga dan 

seterusnya variabel bebas, namun masih menunjukkan diagram hubungan 

linear.17 Metode ini digunakan untuk mengetahui adakah pengaruh peran 

orang tua dan wali kelas terhadpap perilaku keagamaan peserta didik. 

Dengan kata lain penggunaan model analisis ini untuk mengetahui pengaruh 

dua variabel bebas secara bersama-sama terhadap varibel terikat. 

a) Persamaan Linear Berganda Jika sebuah variabel terikat dihubungkan 

dengan dua variabel bebas maka persamaan regresi linear bergandanya 

adalah  Y= a+b1X1+b2X2.18 

Dengan: 

Y  =Variabel terikat (nilai duga Y) 

X1X2  = Variabel bebas 

a,b1,b2 = Koefisien regresi linear berganda 

a   = Nilai Y, apabila X1, X2 =0 

b1  = Besarnya kenaikan /penurunan Y dalam satuan, jika 

X1      

                                                        

17Iqbal Hasan, Analisis Data penelitian dengan Statistik (Yogyakarta: Bumi Aksara, 
2008), h. 154. 

18Iqbal Hasan, Analisis Data penelitian dengan Statistik, h. 254 
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     naik / turun satuan dan X1 konstan 

+atau-   = Tanda yang menunjukkan arah hubungan antara Y dan  

       X1 atau X2 

 

c. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis bagi koefisien regresi berganda atau regresi 

parsial 

parameter b1 dan b2 dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pengujian 

hipotesis bersama dan pengujian hiptesis individual. 

1) Pengujian hipotesis  

(a) Menentukan taraf nyata (α) dengan t tabel 

Taraf nyata t tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = n-k 

(b) Menentukan kriteria pengujian 

Kriteria pengujian yang ditentukan sama dengan kriteria pengujian 

dari 

pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi t.  

(c) Menentukan nilai uji statistik 

 

 

(d) Membuat kesimpulan bahwa apakah H1 diterima atau ditolak. Jika thitung 

< ttabel, maka H1 ditolak. Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak. 

 

2) Pengujian Hipotesis Bersama 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

(a) Menentukan formula hipotesis 

(b) Menentukan taraf nyata (α) dengan f tabel. 

(c) Taraf nyata dari t tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = n-k-1 
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Menentukan kriteria pengujian, kriteria pengujian yang ditentukan 

sama dengan kriteria pengujian dari pengujian hiptesis yang menggunakan 

distribusi f. Menentukan nilai uji statistik: 

 

(d) Membuat kesimpulan bahwa apakah H0 diterima atau ditolak. Jika f hitung 

≤ f tabel, maka H0 diterima.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SDIT Smart School Makassar yang terletak 

di Jl. Pemimpin No.1 Kompleks SIT, Manggala, Kecamatan Manggala, Kota 

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Pertimbangan mendasar dari pemilihan 

lokasi penelitian ini ialah dapat bekerjasama dengan pihak sekolah terutama 

pada wali kelas IV, V dan VI di SDIT Smart School Makassar. 

Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian berdasarkan data yang 

didapatkan di lapangan dari instrumen penelitian berkaitan dengan variabel 

peran orang tua (X1), peran wali kelas (X2), dan perilaku keagamaan peserta 

didik (Y). Penelitian ini menggunakan pengukuran melalui angket yang 

berbentuk skala likert. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif untuk gambaran dari masing masing 

variabel dengan bantuan program Statistical Packages for Sosial Sciense 

(SPSS) versi 25, untuk mencari pengaruh peran orang tua dan wali kelas 

terhadap perilaku keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu:  

1. Peran Orang Tua 

Indikator peran orang tua terdiri dari 6 indikator yaitu: (1) 

Mencontohkan perilaku positif, (2) Bertutur kata sopan, (3) Memperhatikan 

anak saat di rumah, (4) Memperhatikan teman sepergaulan  (5) Memberitahu 

kewajiban anak (6) Mengingatkan ketika melakukan kesalahan. 

Pada analisis deskriptif data yang diolah yaitu data peran orang tua 

yang berupa skor maksimum, skor minimum, persentase data, rata rata skor, 
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standar deviasi, variasi, dan sajian data yang bertujuan untuk mengetahui 

gambaran umum tentang peran orang tua di SDIT Smart School Makassar. 

Untuk membuat tabel distribusi frekuensi langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

a. Range/Jangkauan ®, nilai terbesar (Xt) dikurang nilai terkecil (Xr)  

R = Xt – Xr  
  = 51 - 38 
 = 13 

b. Banyak kelas interval 

K = 1 + 3,3 log n  

    = 1 + (3,3) log 45 

    = 1 + (3,3) 1,65 

  = 1 + 5,4  = 6 

c. Panjang kelas interval  

  

= 
13

6
 

           = 3 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif peran orang tua di 

SDIT Smart School Makassar, setelah dilakukan penyebaran angket kepada 

beberapa peserta didik dapat dilihat pada tabel distribusi berikut:  

Tabel 4.1. Tabel Distribusi Frekuensi dan Presentase Peran Orang Tua di 
SDIT Smart School Makassar  

 

Interval 

 

Frekuensi  

(fi)  

Frekuensi  

Kumulatif  

(Fk)  

Nilai  

Tengah  

(Xi)  

 

Fi.Xi  

 

(Xi-X)2  

 

Fi(Xi-

X)2  

 

Presentase 

(%)  

38 – 40  6  6 39 234 25 150 13% 

41 – 43  14   20 42 588 4 56 31% 

44 – 46  12  32 45 540 1 12 27% 
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47 – 49  11   43 48 528 16 176 24% 

50 – 52   2  45 51 102 49 98 5% 

53 - 55 0 - - 0 0 0 0% 

  45 - - 1.992 95 492 100% 

Sumber: Hasil Angket peran orang tua di SDIT Smart School Makassar 

a. Rata-rata (mean):   

  

    = 
1.992

45
 

    = 44 

b. Standar Deviasi  

SD =  √
∑ 𝑓𝑖 ( 𝑥𝑖−𝑥 )2

𝑁−1
 

= √
492

44
   = √10,93   = 3,30  = 3 

 

Selanjutnya analisis deskriptif peran orang tua di SDIT Smart School 

Makassar disajikan pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif Peran Orang Tua di SDIT Smart School 
Makassar 

Jumlah Sampel  45 

Skor Maksimum  51  

Skor Minimum  38  

Mean  44 

Standar Deviasi   3 

Range   13 

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil analisis deskriptif nilai angket 

peran orang tua di SDIT Smart School Makassar maka dapat diketahui nilai 
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range adalah 13, nilai minimum adalah 38, nilai maximum adalah 51, nilai 

mean adalah 44 dan nilai standar deviasi adalah 3.  

 

c. Kategorisasi skor  

Berdasarkan analisis deskriptif, berikut adalah kategori peran orang 

tua di SDIT Smart School Makassar.  

Kategori Rendah  

X < M – 1 . SD  

X < 44 – 1 . 3 

X < 44 – 3 

X < 41 

Kategori Sedang   

M – 1 . SD ≤ X M +1 . SD  

44 – 1 . 3 ≤ X 44 + 1 . 3  

41 ≤ X < 47 

Kategori Tinggi   

 M + 1 . SD < X  

 44 + 3 < X  

 X ≥ 47 

Selanjutnya analisis peran orang tua di SDIT Smart School Makassar 

disajikan pada tabel di bawah ini:  

 

Tabel 4.3. Kategorisasi Peran Orang Tua di SDIT Smart School Makassar 

No. Katogori Interval Frekuensi Presentase 

1. Rendah X < 41 9 20% 

2. Sedang 41 ≤ X < 47 30 67% 
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3. Tinggi X ≥ 47 6 13% 

 Jumlah  45 100% 

 

Dari tabel di atas dalam kategorisasi peran orang tua di SDIT Smart 

School Makassar terdapat 9 orang responden pada kategori rendah dengan 

presentase 20%, 30 orang responden pada kategori sedang dengan 

persentase 67% dan 6 orang responden pada kategori tinggi dengan 

persentase 13%. Berdasarkan nilai rata-rata diperoleh bahwa peran orang 

tua di SDIT Smart School Makassar sebesar 44 berada pada kategori sedang.   

2. Peran Wali Kelas 

Indikator peran wali kelas terdiri dari 5 indikator yaitu: (1) Mengatur 

lingkungan kelas yang kondusif  (2) Menyelenggarakan adminisrasi kelas (3) 

Memotivasi peserta didik agar disiplin (4) Memotivasi peserta didik agar 

memanfaatkan waktu belajar (5) Memotivasi peserta didik agar berprestasi 

disekolah. 

Pada analisis deskriptif data yang diolah yaitu data peran wali kelas 

yang berupa skor maksimum, skor minimum, persentase data, rata rata skor, 

standar deviasi, variasi, dan sajian data yang bertujuan untuk mengetahui 

gambaran umum tentang peran wali kelas di SDIT Smart School Makassar. 

Untuk membuat tabel distribusi frekuensi langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

 

a. Range/Jangkauan ®, nilai terbesar (Xt) dikurang nilai terkecil (Xr)  

R = Xt – Xr  
  = 41 - 25 
 = 16 
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b. Banyak kelas interval 

K = 1 + 3,3 log n  

    = 1 + (3,3) log 45 

    = 1 + (3,3) 1,65 

  = 1 + 5,4  = 6 

c. Panjang kelas interval  

  

= 
16

6
 

     = 3 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif peran wali kelas di SDIT 

Smart School Makassar, setelah dilakukan penyebaran angket kepada 

beberapa peserta didik dapat dilihat pada tabel distribusi berikut:  

 

Tabel 4.4 Tabel Distribusi Frekuensi dan Presentase Peran Wali Kelas di 
SDIT Smart School Makassar  

 

Interval 

 

Frekuensi  

(fi)  

Frekuensi  

Kumulatif  

(Fk)  

Nilai  

Tengah  

(Xi)  

 

Fi.Xi  

 

(Xi-X)2  

 

Fi(Xi-

X)2  

 

Presentase 

(%)  

25 – 27  2  2 26 52 64 128 4% 

28 – 30  6   8 29 174 25 150 13% 

31 – 33  8  16 32 256 2 16 18% 

34 – 36  19   35 35 665 1 19 43% 

37 – 39 8 43 38 304 16 128 18% 

40 – 42   2  45 41 82 49 98 4% 

  45 - - 1.533 157 539 100% 

Sumber: Hasil Angket peran wali kelas di SDIT Smart School Makassar 
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d. Rata-rata (mean):   

  

    = 
1.533

45
 

    = 34 

e. Standar Deviasi  

SD =  √
∑ 𝑓𝑖 ( 𝑥𝑖−𝑥 )2

𝑁−1
 

= √
539

44
   = √12,25  = 3,5  = 4 

 

Selanjutnya analisis deskriptif peran wali kelas di SDIT Smart School 

Makassar disajikan pada tabel di bawah ini:  

 

Tabel 4.5. Statistik Deskriptif Peran Wali Kelas di SDIT Smart School 
Makassar 

Jumlah Sampel  45 

Skor Maksimum  41 

Skor Minimum  25  

Mean  34 

Standar Deviasi   4 

Range   16 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil analisis deskriptif nilai angket 

peran wali kelas di SDIT Smart School Makassar maka dapat diketahui nilai 

range adalah 16, nilai minimum adalah 41, nilai maximum adalah 25, nilai 

mean adalah 34 dan nilai standar deviasi adalah 4.  
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f. Kategorisasi skor  

Berdasarkan analisis deskriptif, berikut adalah kategori peran wali 

kelas di SDIT Smart School Makassar.  

Kategori Rendah  

X < M – 1 . SD  

X < 34 – 1 . 4 

X < 34 – 4 

X < 30 

Kategori Sedang   

M – 1 . SD ≤ X M +1 . SD  

34 – 1 . 4 ≤ X 34 + 1 . 4  

30 ≤ X < 38 

Kategori Tinggi   

 M + 1 . SD < X  

 34 + 4 < X  

 X ≥ 38  

Selanjutnya analisis peran wali kelas di SDIT Smart School Makassar 

disajikan pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.6. Kategorisasi peran wali kelas di SDIT Smart School Makassar 

No. Katogori Interval Frekuensi Presentase 

1. Rendah X < 30 8 18% 

2. Sedang 30 ≤ X < 38 33 73% 

3. Tinggi X ≥ 38 4 9% 

 Jumlah  45 100% 
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Dari tabel di atas dalam kategorisasi peran orang tua di SDIT Smart 

School Makassar terdapat 8 orang responden pada kategori rendah dengan 

presentase 18%, 33 orang responden pada kategori sedang dengan 

persentase 73% dan 4 orang responden pada kategori tinggi dengan 

persentase 9%. Berdasarkan nilai rata-rata diperoleh bahwa peran orang tua 

di SDIT Smart School Makassar sebesar 34 berada pada kategori sedang.   

3. Perilaku Keagamaan 

Indikator perilaku keagamaan terdiri dari 9 indikator yaitu: (1) 

Ketaatan beribadah, (2) Berperilaku bersyukur, (3) Mengucapkan salam dan 

jabat tangan ketika datang dan pulang, (4) Taat dan patuh pada guru, (5) 

Menolong sesama, (6) Memakai seragam lengkap dan rapi, (7) Menjaga 

kebersihan, (8) Berdo’a sebelum dan sesudah kegiatan, (9) Tampil percaya 

diri. 

Pada analisis deskriptif data yang diolah yaitu data perilaku 

keagamaan di SDIT Smart School Makassar yang berupa skor maksimum, 

skor minimum, persentase data, rata rata skor, standar deviasi, variasi, dan 

sajian data yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang 

perilaku keagamaan di SDIT Smart School Makassar. 

Untuk membuat tabel distribusi frekuensi langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

a. Range/Jangkauan ®, nilai terbesar (Xt) dikurang nilai terkecil (Xr)  

R = Xt – Xr  
  = 80 - 56 

      = 24  
b. Banyak kelas interval 

K = 1 + 3,3 log n  

    = 1 + (3,3) log 45 

    = 1 + (3,3) 1,65 
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  = 1 + 5,4  = 6 

c. Panjang kelas interval  

  

= 
24

6
  = 4 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif perilaku keagamaan di 

SDIT Smart School Makassar, setelah dilakukan penyebaran angket kepada 

beberapa peserta didik dapat dilihat pada tabel distribusi berikut:  

 

Tabel 4.7. Tabel Distribusi Frekuensi dan Presentase Perilaku 
Keagamaan di SDIT Smart School Makassar 

 

Interval 

 

Frekuensi  

(fi)  

Frekuensi  

Kumulatif  

(Fk)  

Nilai  

Tengah  

(Xi)  

 

Fi.Xi  

 

(Xi-X)2  

 

Fi(Xi-

X)2  

 

Presentase 

(%)  

56 – 59  1  1 57,5 58 110 110 2% 

60 – 63  12  13 61,5 738 42 504 27% 

64 – 67  10 23 65,5 655 6 60 22% 

68 – 71  11   34 69,5 765 2 22 25% 

72 – 75   1  35 73,5 74 30 30 2% 

76 - 79 10 45 77,5 775 90 900 22% 

  45 - - 3.065 280 1.626 100% 

Sumber: Hasil Angket Perilaku Keagamaan di SDIT Smart School Makassar 

d. Rata-rata (mean):   

  

    = 
3.065

45
 

    = 68 
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e. Standar Deviasi  

SD =  √
∑ 𝑓𝑖 ( 𝑥𝑖−𝑥 )2

𝑁−1
 

= √
1.626

44
   = √36,95   = 6,078  = 7 

Selanjutnya analisis deskriptif perilaku keagamaan di SDIT Smart 

School Makassar disajikan pada tabel di bawah ini:  

 

Tabel 4.8. Statistik Deskriptif Perilaku Keagamaan di SDIT Smart School 
Makassar 

Jumlah Sampel  45 

Skor Maksimum  80 

Skor Minimum  56  

Mean  68 

Standar Deviasi   7 

Range   24 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil analisis deskriptif nilai angket 

perilaku keagamaan di SDIT Smart School Makassar maka dapat diketahui 

nilai range adalah 24, nilai minimum adalah 56, nilai maximum adalah 80, 

nilai mean adalah 68 dan nilai standar deviasi adalah 7.  

f. Kategorisasi skor  

Berdasarkan analisis deskriptif, berikut adalah kategori peran orang 

tua di SDIT Smart School Makassar.  

Kategori Rendah  

X < M – 1 . SD  

X < 68 – 1 . 7 

X < 68 – 7 

X < 61 
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Kategori Sedang   

M – 1 . SD ≤ X M +1 . SD  

68 – 1 . 7 ≤ X 68 + 1 . 7 

61 ≤ X < 75 

Kategori Tinggi   

 M + 1 . SD < X  

 68 + 7 < X   

X ≥ 75 

 

Tabel 4.9. Kategorisasi Perilaku Keagamaan di SDIT Smart School 
Makassar 

No. Katogori Interval Frekuensi Presentase 

1. Rendah X < 61 8 18% 

2. Sedang 61 ≤ X < 75 27 60% 

3. Tinggi X ≥ 75 10 22% 

 Jumlah  45 100% 

Dari tabel di atas dalam kategorisasi perilaku keagamaan di SDIT 

Smart School Makassar terdapat 8 orang responden pada kategori rendah 

dengan presentase 18%, 27 orang responden pada kategori sedang dengan 

persentase 60% dan 10 orang responden pada kategori tinggi dengan 

persentase 22%. Berdasarkan nilai rata-rata diperoleh bahwa peran orang 

tua di SDIT Smart School Makassar sebesar 68 berada pada kategori sedang. 
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4. Uji Validitas 

 Suatu pertanyaan dikatakan valid jika pertanyaan tersebut mampu 

mengukur apa yang perlu diukur dan mampu mengungkapkan apa yang ingin 

diungkapkan, dengan demikian sebelum digunakan sebagi alat pengumpul 

data, instrument penelitian perlu diujicobakan kepada 45 siswa sebagai 

responden non sampel untuk mengukur persyaratan instrumen. 

Hasil uji instrumen penelitian untuk setiap variabel dianalisis dengan 

mencari korelasi antara setiap item dengan skor totalnya. Pada taraf 

signifikansi 5% dan derajat kebebasan n-2 instrumen penelitian dikatakan 

valid apabila hasil perhitungan korelasi r hitung > r tabel atau dikatakan tidak 

valid apabila r hitung < r tabel. 

Berdasarkan hasil uji coba dari masing-masing variabel yaitu 12 

pertanyaan terhadap 45 responden menunjukan bahwa semua item 

instrumen penelitian variabel peran orang tua yang digunakan memenuhi 

persyaratan validitas. Hasil perhitungan uji validitas instrumen variabel 

peran orang tua disajikan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.10 perbandingan rhitung dan rtabel X1 

 
No. 

Peran Orang Tua (X1) 

Rhitung Rtabel Keterangan 

1. 0,396 0,294 Valid 

2. 0,595 0,294 Valid 

3. 0,439 0,294 Valid 

4. 0,384 0,294 Valid 

5. 0,442 0,294 Valid 

6. 0,433 0,294 Valid 

7. 0,420 0,294 Valid 
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8. 0,465 0,294 Valid 

9. 0,419 0,294 Valid 

10. 0,489 0,294 Valid 

11. 0,338 0,294 Valid 

12. 0,503 0,294 Valid 

Berdasarkan tabel di atas, maka diambil semua item soal variabel X1 

karena semua item soal tersebut adalah valid, yang ditandai dengan besarnya 

nilai rhitung dari pada rtabel. 

Setelah uji validitas angket variabel X1 selesai akan dilakukan uji 

validitas item variabel X2, dengan perhitungan sama dengan uji validitas X1. 

Seperti yang dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 perbandingan rhitung dan rtabel X2 

 
No. 

Peran Wali Kelas (X2) 

Rhitung Rtabel Keterangan 

1. 0,538 0,294 Valid 

2. 0,396 0,294 Valid 

3. 0,328 0,294 Valid 

4. 0,464 0,294 Valid 

5. 0,515 0,294 Valid 

6. 0,436 0,294 Valid 

7. 0,551 0,294 Valid 

8. 0,490 0,294 Valid 

9. 0,535 0,294 Valid 

10. 0,525 0,294 Valid 
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Berdasarkan tabel di atas, maka diambil semua item soal variabel X2 

karena semua item soal tersebut adalah valid, yang ditandai dengan besarnya 

nilai rhitung dari pada rtabel 

Kemudian untuk uji validitas Y dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.12 perbandingan rhitung dan rtabel Y 

 
No. 

Perilaku Keagamaan (Y) 

Rhitung Rtabel Keterangan 

1. 0,402 0,294 Valid 

2. 0,488 0,294 Valid 

3. 0,376 0,294 Valid 

4. 0,505 0,294 Valid 

5. 0,548 0,294 Valid 

6. 0,412 0,294 Valid 

7. 0,320 0,294 Valid 

8. 0,478 0,294 Valid 

9. 0,371 0,294 Valid 

10. 0,464 0,294 Valid 

11. 0,313 0,294 Valid 

12. 0,487 0,294 Valid 

13. 0,362 0,294 Valid 

14. 0,576 0,294 Valid 

15. 0,332 0,294 Valid 

16. 0,345 0,294 Valid 

17. 0,329 0,294 Valid 

18. 0,565 0,294 Valid 

19. 0,456 0,294 Valid 
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20. 0,424 0,294 Valid 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka diambil semua item soal variabel Y 

karena semua item soal tersebut adalah valid, yang ditandai dengan besarnya 

nilai rhitung dari pada rtabel. 

 

5. Uji Reliabilitas Instrumen 

  Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui layak tidaknya instrumnet 

penelitian bila digunakan lebih dari satu kali penelitian. Uji reabilitas pada 

penelitian ini menggunakan metode alpha croanbach yang dibantu dengan 

SPSS. Sebuah instrumen dinyatakan realiabel jika nilai cronbach’s alphanya 

diatas 0,60. 

Tabel 4.12 Reliability Statistics X1 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,889 12 

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai alpha diperoleh 

sebesar 0,889 yang lebih besar dari cronbach’s alpha 0,60. Maka dapat 

disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian tersebut reliabel. 

 Kemudian untuk uji reabilitas peran wali kelas dapat dilihat 

padatabel berikut ini : 

Tabel 4.13 Reliability Statistics  X2 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,711 10 



84  

 

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai alpha diperoleh 

sebesar 0,711 yang lebih besar dari cronbach’s alpha 0,60. Maka dapat 

disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian tersebut reliabel. 

Kemudian untuk uji reabilitas perilaku keagamaan dapat dilihat 

padatabel berikut ini : 

Tabel 4.14 Reliability Statistics  Y 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,740 20 

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai alpha diperoleh 

sebesar 0,740 yang lebih besar dari cronbach’s alpha 0,60. Maka dapat 

disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian tersebut reliabel. 

6. Uji Prasyarat 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan beberapa 

uji prasyarat yaitu uji normalitas untuk melihat apakah data berdistribusi 

normal atau tidak, uji linearitas untuk melihat data kelinearan data, dan uji 

heteroskedastisitas untuk melihat sebaran data yang akan dijabarkan 

masing-masing sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas  

Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada tabel Kolmogorov-

Smirnov dengan melihat sig. Sebagai berikut:  

Tabel 4.10. Hasil Uji Normalitas 

Tests of Normality 

Variabel K-Smirnov Keterangan 

X1-Y 0,289 Normal 
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Berdasarkan tabel 4.10. di atas, diperoleh nilai sig 0,289 > 0,05 yang 

artinya data berdistribusi normal. Terlihat bahwa hasil uji normalitas data, 

nilai Sig lebih besar dadi nilai α sehingga data peran orang tua terhadap 

perilaku keagamaan berdistribusi normal.  

b. Uji Linearitas  

Hasil uji linearitas data dapat dilihat pada tabel Anova dengan 

memperhatikan nilai Sig Deviation from Linearity sebagai berikut:  

Tabel 4.11. Hasil Uji Linearitas X1 dengan Y 
ANOVAa  

Variabel F Sig. Keterangan 

X1-Y 1,155 0,354 Linear 

Sumber: Analisis data uji linearitas variabel X1 dengan Y menggunakan 
aplikasi SPSS 25 

Berdasarkan tabel 4.11. diperoleh nilai Sig Deviation from Linearity 

0,354  > 0,05 yang artinya terdapat hubungan linear secara signifikan antara 

Peran orang tua (X1) dengan Perilaku keagamaan (Y). Kemudian untuk uji 

linearitas Peran wali kelas (X2) dengan perilaku keagamaan peserta didik 

(Y) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.12. Hasil Uji Linearitas X2 dengan Y 
ANOVAa  

Variabel F Sig. Keterangan 

X2-Y 1,279 0,279 Linear 

Sumber: Analisis data uji linearitas variabel X2 dengan Y menggunakan 
aplikasi SPSS 25  

Berdasarkan tabel 4.12. diperoleh nilai Sig Deviation from Linearity 

sebasar 0,279 yang menunjukkan bahwa Sig Deviation from Linearity 0,279 >  

0,05 yang artinya terdapat hubungan linear secara signifikan antara peran 

wali kelas (X2) dengan perilaku keagamaan peserta didik (Y).  
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c. Uji Heterokedastisitas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah 0 pada sumbu Y serta titik-titik tidak membentuk pola 

tertentu, maka disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas.   

d. Uji Multikulinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, model regresi yang baik 

harusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikonlinearitas dalam model regresi dapat 

dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation faktor (VIF). Nilai yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikonlinearitas adalah 

tolerance > 0,100 atau sama dengan nilai VIF < 10,00. Setiap harus 

menentukan tingkat kolinearitas yang dapat ditolerir. 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Peran orang tua (X1) 0,987 1,013 
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Peran wali kelas (X2)  0,987 1,013 

 Berdasarkan tabel di atas diketahui seluruh hasil perhitungan bahwa 

nilai Tolerance 0,566 > 0,100 dan nilai VIF variabel independen memiliki 

nilai VIF 1,768 < 10,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

7. Pengaruh Peran orang tua terhadap perilaku keagamaan peserta 

didik di SDIT Smart School Makassar 

Untuk mengetahui pengaruh peran orang tua terhadap perilaku 

keagamaan peserta didik, peneliti menggunakan analisis regresi sederhana 

untuk menguji hipotesis berikut:  

 

H0 = Tidak ada Peran orang tua terhadap perilaku keagamaan peserta didik di 

SDIT Smart School Makassar 

H0 = Ada pengaruh Peran orang tua terhadap perilaku keagamaan peserta 

didik di SDIT Smart School Makassar 

Dengan bentuk parameter sebagai berikut:  
H0 β1 = 0 vs H1 β1 ≠ 0  

Peneliti menggunakan analisis regres linear sederhana untuk 

mengetahui Peran orang tua terhadap perilaku keagamaan peserta di SDIT 

Smart School Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

 

Tabel 4.13. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana X1 terhadap Y  
Coefficientsa  

Variabel Unstandardized 

coefficients 

T Sig 

Constant 23,085 3,740 0,001 

Peran Orang Tua 

(X1) 

1,027 
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Dependen Variabel: Peran Orang Tua 

Sumber: Analisis data regresi linear sederhana variabel X1 dengan Y 
menggunakan aplikasi SPSS 25 

Dari output SPSS di atas, pada tabel coefficients pada kolom constant 

sebesar 23,085 dan pada peran orang tua sebesar 1,027 sehingga persamaan 

regresinya yaitu: Y = a + bX atau Y = 23,085 + 1,027X. Dari hasil analisis 

didapatkan taraf nyata (𝛼) dan nilai tabel sebesar 𝛼 = 5% = 0,05 dan derajat 

kebebasan (df) = n-2 = 45-2=43. Kemudian diperoleh hasil analisis thitung = 

3,740 sedangkan nilai ttabel =1,903 artinya nilai thitung lebih besar 

dibandingkan nilai ttabel. Sedangkan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 

𝛼 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara peran orang tua 

terhadap perilaku keagamaan peserta didik. 

Selanjutnya hasil uji koefisien determinasi peran orang tua terhadap 

perilaku keagamaan peserta didik dapat dilihat pada tabel Model Summary 

dengan memperhatikan nilai R Square sebagai berikut: 

 

Tabel 4.14. Uji Jumlah Pengaruh Peran orang tua terhadap perilaku 
keagamaan 

Model  R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,495 0,245 0,386 5,79284 

Predictors: (Constant): Perang orang tua 

Dependent Variabel: Perilaku keagamaan 

Sumber: Analisis data uji koefisien determinasi hipotesis 1 menggunakan 
aplikasi SPSS 25  

Berdasarkan tabel di atas, besarnya nilai koefisien/hubungan (R) yaitu 

sebesar 0,495. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0,245. Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan 
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besarnya persentase pengaruh peran orang tua terhadap perilaku keagamaan 

peserta didik, dapat dilihat pada nilai R Square pada tabel model summary 

sebesar = 0,245 yang artinya besarnya persentase pengaruh peran orang tua 

terhadap perilaku keagamaan di SDIT Smart School Makassar adalah sebesar 

24% sedangkan sisanya sebesar 75% dipengaruhi oleh faktor lain di luar 

variabel.  

8. Pengaruh peran wali kelas terhadap perilaku keagamaan peserta 

didik di SDIT Smart School Makassar 

Untuk mengetahui pengaruh peran wali kelas terhadap perilaku 

keagamaan peserta didik, peneliti menggunakan analisis regresi sederhana 

untuk menguji hipotesis berikut: 

H0 = Tidak ada pengaruh peran wali kelah terhadap perilaku keagamaan 

peserta didik di SDIT Smart School Makassar. 

 H0 = Ada pengaruh peran wali kelah terhadap perilaku keagamaan peserta 

didik di SDIT Smart School Makassar. 

Dengan bentuk parameter sebagai berikut:   

H0 β1 = 0 vs H1 β1 ≠ 0  

Peneliti menggunakan analisis regres linear sederhana untuk 

mengetahui pengaruh peran wali kelas terhadap perilaku keagamaan peserta 

didik dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.15. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana X2 terhadap Y  
Coefficientsa  

Variabel Unstandardized 

coefficients 

T Sig 

Constant 54,611   
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Peran wali kelas 

(X2) 

0,404 6,003 0,137 

Dependen Variabel: Peran wali kelas 

Sumber: Analisis data regresi linear sederhana variabel X2 dengan Y 
menggunakan aplikasi SPSS 25  

Dari output SPSS di atas, pada tabel coefficients pada kolom constant 

sebesar 54,611 dan pada peran wali kelas sebesar 0,404 sehingga 

persamaan regresinya yaitu: Y = a + bX atau Y = 54,611 + 0,404. Dari hasil 

analisis didapatkan taraf nyata (𝛼) dan nilai tabel sebesar 𝛼 = 5% = 0,05 

dan derajar kebebasan (df) = n-2 = 45-2=43. Kemudian diperoleh hasil 

analisis thitung = 6,003 sedangkan nilai ttabel =1,517 artinya nilai thitung lebih 

besar dibandingkan nilai ttabel. Sedangkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil 

dari 𝛼 0,05 maka dapat pengaruh yang signifikan antara peran wali kelas 

terhadap perilaku keagamaan peserta didik SDIT Smart School Makassar. 

Selanjutnya hasil uji koefisien determinasi peran wali kelas terhadap 

perilaku keagamaan peserta didik dapat dilihat pada tabel Model Summary 

dengan memperhatikan nilai R Square sebagai berikut: 

Tabel 4.16. Uji Jumlah Pengaruh Peran wali kelas terhadap perilaku 
keagamaan 

Model  R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,225 0,051 0,029 6,568 

Predictors: (Constant): Peran wali kelas 

Dependent Variabel: Perilaku keagamaan 

Sumber: Analisis data uji koefisien determinasi hipotesis 2 menggunakan 
aplikasi SPSS 25 

Berdasarkan tabel di atas, besarnya nilai koefisien/hubungan (R) yaitu 

sebesar 0,225. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R 
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Square) sebesar 0,051. Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan 

besarnya persentase pengaruh peran wali kelas terhadap perilaku 

keagamaan peserta didik, dapat dilihat pada nilai R Square pada tabel model 

summary sebesar = 0,051 yang artinya besarnya persentase pengaruh peran 

wali kelas terhadap perilaku keagamaan pesertadidik di SDIT Smart School 

Makassar adalah sebesar 5% sedangkan sisanya sebesar 61% dipengaruhi 

oleh faktor lain di luar variabel.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran wali kelas 

berpengaruh terhadap perilaku keagamaan peserta didik di SDIT Smart 

School Makassar.  

9. Pengaruh Peran Orang Tua dan Wali Kelas terhadap Perilaku 

Keagamaan Peserta Didik di SDIT Smart School Makassar  

Untuk mengetahui pengaruh peran orang tua dan wali kelas terhadap 

perilaku keagamaan peserta didik, peneliti menggunakan analisis regresi 

sederhana untuk menguji hipotesis berikut:  

H0 = Tidak ada pengaruh peran orang tua dan wali kelas terhadap perilaku 

          Keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar 

Ha = Ada pengaruh peran orang tua dan wali kelas terhadap perilaku                 

         keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar 

Dengan bentuk parameter sebagai berikut:  

H0 β1 = β2 = 0 vs H1 :  β1 = β2 ≠ 0  

Pada hipotesis ketiga, peneliti menggunakan analisis regresi linear 

berganda untuk mengetahui pengaruh peran orang tua dan wali kelas 

terhadap perilaku keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar 

dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel 4.17. Uji Regresi Linear Berganda  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 14,387 13,771  1,045 ,302   

Peran Orang 

Tua 
,987 ,274 ,476 3,599 ,001 ,987 1,013 

Peran Wali 

Kelas 
,308 ,237 ,172 1,299 ,201 ,987 1,013 

a. Dependent Variable: Perilaku Keagamaan 

Dengan nilai kostan (𝛼) sebesar 14,387 yang artinya jika tidak ada 

peran orang tua dan wali kelas maka perilaku keagamaan peserta didik akan 

konstan sebesar 14,387. Nilai koefisien regresi 𝛽1 untuk variabel peran orang 

tua (X1) sebesar 0,987 yang berarti setiap penambahan 1 satuan tingkat 

peran orang tua maka perilaku keagamaan peserta didik (Y) akan meningkat 

sebesar 0,987 satuan. Kemudian nilai koefiseien regresi  𝛽2 untuk variabel 

peran wali kelas  (X2) sebesar 0,308 yang berarti setiap penambahan 1 satuan 

tingkat peran wali kelas maka perilaku keagamaan (Y) akan meningkat 

sebesar 0,308 satuan. 

Untuk melihat peran orang tua dan wali kelas secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap perilaku keagamaan peserta didik dapat dilihat pada 

tabel anova dengan memperhatikan nilai F dan nilai Sig. sebagai berikut: 

 

Tabel 4.18. Hasil Uji Hipotesis 3  
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 536,515 2 268,258 7,948 ,001b 

Residual 1417,485 42 33,750   

Total 1954,000 44    
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a. Dependent Variable: Perilaku Keagamaan 

b. Predictors: (Constant), Peran Wali Kelas, Peran Orang Tua 

Berdasarkan tabel 4.18. diketahui nilai Sig. 0,001 dan nilai F-hitung 

sebesar 7,948 sedangkan unutk nilai F-tabel diketahui sebesar 1,985. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,001 < 0,05 dengan nilai F-hitung 7,948 > F-

tabel 1,985 maka H0 ditolak dan Ha diterima atau signifikansi lebih kecil dari 

taraf kesalahan yang ditentukan yang artinya terdapat pengaruh peran orang 

tua dan wali kelas secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku 

keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar. Selanjutnya hasil 

analisis data dengan koefisien determinasi sebagai berikut: 

 

Tabel 4.19. Hasil Uji Koefisien Determinasi Hipotesis 3  
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,524a ,275 ,240 5,80944 

Predictors: (Constant), Peran Wali Kelas, Peran Orang Tua 

Dependent Variable: Perilaku keagamaan 

 Dari output di atas, menjelaskan besarnya nilai koefidien/hubungan 

(R) yaitu sebesar 0,524. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi 

(R Square) sebesar 0,275, yang mengandung makna bahwa 27% variabilitas 

perilaku keagamaan (Y) dapat meningkat oleh peran orang tua (X1) dan 

peran wali kelas (X2), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh peran 

orang tua dan wali kelas berkontribusi sebesar 27% secara bersama-sama 

terhadap perilaku keagamaan peserta di SDIT Smart School Makassar, dan 

sisanya sebesar 73% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam penelitian ini. 
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B.  Pembahasan  

1. Pengaruh Peran Orang Tua (X1) terhadap Perilaku Keagamaan 

(Y) Peserta Didik Di SDIT Smart School Makassar 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa terdapat pengaruh peran orang tua (X1) terhadap perilaku keagamaan 

(X2) di SDIT Smart School Makassar, yang artinya (H0) ditolak dan (H1) 

diterima. 

Peran orang tua terhadap perilaku keagamaan memiliki pengaruh 

dengan jumlah 24%, hal ini disebabkan oleh faktor indikator dari 

mencontohkan perilaku positif dan menasehati anak tentang kewajiban serta 

menasehatinya ketika melakukan kesalahan. Didapatkan hasil penelitian 

dengan kondisi di lapangan bahwa orang tua memang sangat berupaya dalam 

memberikan contoh positif kepada seorang anak. Selain itu, orang tua juga 

tekah memberikan pemahaman terkait apa yang seharusnya menjadi 

kewajiban seorang anak dan apa yang tidak boleh mereka lakukan saat 

disekolah yang didukung juga melalui kolaborasi dengan wali kelas. Dengan 

demikian, diperoleh kategorisasi peran orang tua berada pada kategori 

sedang yang berarti tidak rendah tidak tinggi pula, sehingga masih perlu 

ditingkatkan. 

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Fitri Awan Arif 

Firmansyah yang menyatakan bahwa orang tua memiliki peranan penting 

dalam mengembangkan perilaku moral remaja. Selain itu, cara yang mereka 

gunakan pun cukup beragam dalam membentuk sikap religiusitas dan 

perilaku moral di kalangan remaja. Misalnya, memperhatikan ibadah anak 

remaja, mengikutsertakan remaja dalam kegiatan agama, menerapkan 

disiplin, dan menjadi contoh yang baik untuk remaja sebagai cara 
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meningkatkan perilaku moral yang baik bagi remaja. Sedangkan bagi guru, 

peran yang mereka lakukan untuk mengembangkan perilaku dan moral 

remaja, yaitu dengan menjadi contoh yang baik bagi siswa-siswinya dan 

menerapkan kedisiplinan. Dalam mengembangakan religiusitas remaja, guru 

beperan cukup signifikan seperti menyisipkan ceramah kedalam mata 

pelajaran, mengawali, dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa. 

2. Peran Wali Kelas (X2) terhadap Perilaku Keagamaan (Y) Peserta 

Didik di SDIT Smart School Makassar 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa terdapat pengaruh peran wali kelas (X2) terhadap perilaku 

keagamaan (Y) di SDIT Smart School Makassar, yang artinya (H0) ditolak dan 

(H1) diterima. 

Peran wali kelas terhadap perilaku keagamaan memiliki pengaruh 

dengan jumlah 5%, hal ini disebabkan oleh faktor dan indikator yaitu 

mengatur lingkungan kelas yang kondusif dan menyelenggarakan 

administrasi kelas. Didapatkan hasil penelitian dengan kondisi di lapangan 

bahwa wali kelas mengatur lingkungan kelas menjadi kondusif dan membuat 

pendidik dan peserta didik lebih senang dalam melakukan proses belajar 

mengajarwali kelas juga sangat mempersiapkan segala administrasi kelas. 

Kemudian ditemukan bahwa masih ada wali kelas yang kurang dalam 

memperhatikan kekondusifan kelas yang membuat pendidik dan peserta 

didik tidak merasakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Selain itu, 

wali kelas juga terlibat aktif dalam memberikan motivasi kepada peserta 

didik terkait dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu, dan itu juga 

merupakan salah satu program dari SDIT Smart School Makassar. Dengan 

demikian, diperoleh peran wali kelas berada pada kategori sedang, yang 
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berarti tidak rendah dan tidak tinggi pula, sehingga peran wali kelas di SDIT 

Smart School Makassar masih perlu ditingkatkan. 

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Rahayu yang 

menyatakan bahwa dalam mengembangkan perilaku keberagamaan siswa, 

wali kelas memiliki peran penting sebagai pendidik, evaluator. Dampak peran 

wali kelas memberikan dampak yang baik (positif) terhadap perilaku 

keagamaan siswa. Dalam penelitiannya juga didapatkan faktor-faktor yang 

menjadi bagian pendukung bagi wali kwlas dalam mengembangkan perilaku 

keagamaan siswa. Diantaranya ialah faktor pendukung tekad dan semangat 

wali kelas, adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, penciptaan 

lingkungan yang Islami. Selain itu ada juga faktor yang harus dihindari dan 

dievaluasi agar pengembangan perilaku keagamaan bisa dikembangkan 

dengan baik, psikologis siswa dan orang tua yang kurang kooperatif menjadi 

contoh faktor penghambat yang harus dievaluasi dengan baik. 

3. Pengaruh Peran Orang Tua (X1) dan Wali Kelas (X2) terhadap 

Perilaku Keagamaan (Y) Peserta Didik di SDIT Smart School 

Makassar 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

bahwa terdapat pengaruh peran orang tua (X1) dan wali kelas (X2) terhadap 

perilaku keagamaan (Y) peserta didik di SDIT Smart School Makassar, yang 

artinya (H0) ditolak dan (H1) diterima. 

Pengaruh peran orang tua dan wali kelas terhadap perilaku 

keagamaan peserta didik memiliki pengaruh sebesar 27%, hal ini disebabkan 

oleh faktor dan indikator yaitu adanya ketaatan dalam beribadah dan 

kepedulian terhadap orang lain. Didapatkan hasil penelitian dengan kondisi 

lapangan bahwa peserta didik sangat memperhatikan ibadah wajib mereka 
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seperti shalat 5 waktu yang selalu mereka jaga dan tanpa adanya paksaan 

dari orang lain, tapi karena adanya kesadaran bahwa itu adalah kewajiban 

yang telah diperintahkan Allah. Ditemukan juga bahwa peserta didik sangat 

peduli terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya, selalu 

memperhatikan bagaimana sikap terhadap orang yang lebih tua, kepada 

teman, dan kepada orang yang lebih muda. Kemudian ditemukan bahwa 

masih ada peserta didik yang kurang memperhatikan diri sendiri baik itu dari 

segi kerapian maupun kebersihan pada dirinya maupun lingkungannya. 

Selain itu juga peserta didik tidak pernah lupa akan doa yang dilakukan 

setiap sebelum melakukan suatu kegiatan. Namun, tidak menutup 

kemungkinan masih ada peserta didik yang kurang memperhatikan hal 

tersebut. Dengan demikian, diperoleh perilaku keagamaan berada pada 

kategori sedang, yang berarti tidak rendah dan tidak tinggi pula, sehingga 

perilaku keagamaanpeserta didik SDIT Smart School Makassar masih perlu 

ditingkatkan. 

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Henderina Oualeng 

yang menyatakan bahwa sudah ada peran orangtua dengan cara mengasuh 

dan mendidik anak, bekerjasama dengan wali kelas, kendala yang dihadapi 

orangtua adalah karena kesibukan dalam bekerja sehingga sulit dalam 

membagi waktu dalam mendidik anak sedangkan kendala wali kelas adalah 

masih banyak siswa yang malas dan masih ada orangtua yang tidak 

memperdulikan kesiapan anak ke Sekolah. Hal ini merupakan sesuatu yang 

harus dievaluasi bersama, baik itu dari pihak orang tua maupun wali kelas 

dan sebisa mungkin menciptakan kolaborasi yang baik agar terciptanya dan 

terlaksananya pengembangan perilaku keagamaan bagi setia peserta didik. 
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Menurut Nipha Devina Sanchia dalam penelitiannya juga menyatakan 

bahwa setiap perilaku keagamaan seorang anak memang harus berada dalam 

bimbingan orang tua terlebih pada anak yang masih duduk di bangku sekolah 

dasar, baik itu mengenai ibadah mereka, akhlak dan perilaku keagamaan 

lainnya. Bahkan wali kelas juga harus memberikan pembinaan maksimal 

kepada peserta didik dalam pengembangan perilaku keagamaan mereka, 

karena wali kelaslah orang yang paling dekat dengan peserta didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Peran orang tua di SDIT Smart School Makassar berdasarkan hasil 

penilaian sebanyak 45 responden, berada pada kategori sedang 

dengan pesentase 67% dengan nilai rata-rata 44. Hal ini 

mengindentifikasikan bahwa peran orang tua berada pada kategori 

sedang, yang berarti tidak rendah dan tidak tinggi pula sehinga masih 

perlu ditingkatkan. 

2. Peran wali kelas di SDIT Smart School Makassar berdasarkan hasil 

penilaian sebanyak 45 responden, berada pada kategori sedang 

dengan pesentase 73% dengan nilai rata-rata 34. Hal ini 

mengindentifikasikan bahwa peran wali kelas di SDIT Smart School 

Makassar berada pada kategori sedang, yang berarti tidak rendah dan 

tidak tinggi pula sehinga masih perlu ditingkatkan. 

3. Perilaku keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar 

berdasarkan hasil penilaian sebanyak 45 responden, berada pada 

kategori sedang dengan pesentase 60% dengan nilai rata-rata 68. Hal 

ini mengindentifikasikan bahwa perilaku keagamaan peserta didik di 

SDIT Smart School Makassar berada pada kategori sedang, yang 

berarti tidak rendah dan tidak tinggi pula sehinga masih perlu 

ditingkatkan. 
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4. Terdapat pengaruh peran orang tua (X1) terhadap perilaku keagamaan 

(Y) peserta didik di SDIT Smart School Makassar. Diperoleh hasil R 

Square sebesar 0,245 dengan constant sebesar 23,085 dan pada peran 

orang tua sebesar 1,027 sehingga persamaan regresinya yaitu: Y = a + 

bX atau Y = 23,085 + 0,245X. dari hasil analisis didapatkan taraf nyata 

(𝛼) dan nilai tabel sebesar 𝛼 = 5% = 0,05 dan derajar kebebasan (df) 

= n-2 = 45-2=43. Kemudian diperoleh hasil analisis thitung = 3,740 

sedangkan nilai ttabel =1,903 artinya nilai thitung lebih besar 

dibandingkan nilai ttabel. Sedangkan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil 

dari 𝛼 0,05. Dengan demikian, maka terdapat pengaruh yang 

signifikan antara peran orang tua terhadap perilaku keagamaan 

peserta didik SDIT Smart School Makassar. 

5. Terdapat pengaruh peran wali kelas (X2) terhadap perilaku keagamaan 

(Y) peserta didik SDIT Smart School Makassar. Diperoleh hasil R 

Square sebesar 0,051 dengan constant sebesar 54,611 dan pada 

kompetensi peran wali kelas sebesar 0,404 sehingga persamaan 

regresinya yaitu: Y = a + bX atau Y = 54,611 + 0,404X. Dari hasil 

analisis didapatkan taraf nyata (𝛼) dan nilai tabel sebesar 

𝛼 = 5% = 0,05 dan derajar kebebasan (df) = n-2 = 45-2=43. 

Kemudian diperoleh hasil analisis thitung = 6,003 sedangkan nilai ttabel 

=1,517 artinya nilai thitung lebih besar dibandingkan nilai ttabel. 

Sedangkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 𝛼 0,05. Dengan 

demikian, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara peran wali 

kelas terhadap perilaku keagamaan peserta didik di SDIT Smart 

School Makassar. 
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6. Terdapat pengaruh peran orang tua (X1) dan peran wali kelas (X2) 

secara bersama-sama terhadap perilaku keagamaan (Y) peserta didik 

di SDIT Smart School Makassar didapatkan hasil R Square sebesar 

0,275. Hal ini di lihat dari hasil uji regresi berganda yaitu Y = 14,387 + 

0,987+ 0,308 dapat disimpulkan bahwa pengaruh peran orang tua dan 

wali kelas berkontribusi sebesar 27%. secara bersama-sama terhadap 

perilaku keagamaan peserta didik di SDIT Smart School Makassar, dan 

sisanya sebesar 73% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini.  

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan 

sebagai keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, maka penulis 

akan mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai 

harapan yang ingin dicapai sekaligus kelengkapan dalam penyusunan tesis ini 

sebagai berikut:  

1. Perilaku keagamaan dapat ditingkatkan dengan adanya peran orang 

tua karena memiliki pengaruh signifikan 

2. Perilaku keagamaan dapat ditingkatkan dengan adanya peran wali 

kelas karena memiliki pengaruh signifikan.  

3. Perilaku keagamaan dapat ditingkatkan secara bersama-sama dengan 

adanya peran orang tua dan wali kelas karena memiliki pengaruh 

signifikan. 
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ANGKET PERAN ORANG TUA 

NAMA SISWA  

P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

P

8 

P

9 

P1

0 

P1

1 

P1

2 

JUMLA

H 

Adillah Refahiyah 

Nushratudienillah 5 4 1 1 1 5 4 5 5 5 5 1 42 

Adzkia Abidah Insyirah 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 2 42 

Aisyah Nur Salimah 4 5 3 5 1 5 3 5 5 5 4 3 48 

Aldin Imlail Adhnil 4 4 5 4 2 4 5 5 4 5 5 4 51 

Andi Athiyah Kareema 

Saefuddin 5 4 3 5 1 5 3 5 5 5 5 1 47 

Hanunah Aflah Dayyina 

Hermanto 4 4 3 5 2 4 4 4 5 5 3 1 44 

Muh Andra Moissani Manggala 

SS 4 2 5 4 1 2 2 4 5 5 5 2 41 

Muhammad Khiar Khalifatullah 

A 5 4 3 4 3 4 4 3 5 5 4 3 47 

Ahmad Bilal Amrin 5 4 1 5 1 2 5 5 5 3 5 1 42 

Aksa Zaidan R 5 4 4 5 1 4 3 2 5 5 5 1 44 

Alief El Farghany 5 4 1 5 1 4 3 3 5 5 4 1 41 

Andi Siti Farzanah Aysha Faiz 5 5 1 5 2 5 4 4 5 5 5 1 47 

El Rafif Amrullah 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 5 2 39 

Farishta Azraq Azzahra 5 5 1 5 2 5 4 4 5 5 5 1 47 

Muhammad Rizky Labibul Hadi 5 5 3 5 1 4 4 5 5 5 4 1 47 

St. Farhana Afiqah Adios 5 5 2 5 1 5 1 4 4 5 2 1 40 

Aisyah Az-Zahra Ramadhani 4 4 5 4 2 4 5 5 4 5 5 4 51 

Andi Pallawarukka Asytar 

Syam 5 4 3 5 1 5 3 5 5 5 5 1 47 

Andi Zhahir Zaidan Zein 4 4 3 5 2 4 4 4 5 5 3 1 44 

Ghazi Muhammad Al Fatih 5 3 1 5 4 5 5 4 5 5 5 1 48 

Ibnu Hawwas 5 5 2 4 1 4 3 4 5 4 5 1 43 

Muh. Mirza Ukail 5 4 1 5 2 5 4 5 5 4 5 1 46 

Nabilah Wulandari Putri P 5 4 1 5 1 4 5 4 5 4 4 1 43 

Raffasya Aydin Madani 5 5 1 5 1 5 3 4 5 5 5 1 45 

Siti Kinaraisyah Taufiq 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 2 39 

Siti Qaireena Syahquitta 5 4 4 5 1 4 3 2 5 5 5 1 44 
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Solihin Afnan Nur 5 4 1 5 1 4 3 3 5 5 4 1 41 

Taufal Atallah Ramadhan 5 5 1 5 2 5 4 4 5 5 5 1 47 

Aila Zhafirah Amrani 5 5 2 4 1 5 3 4 5 4 5 1 44 

Al Azzam Putra Ibrahim 5 4 1 4 1 5 3 2 5 4 4 4 42 

Andi Abyan Rajendra 

Mappaewa 5 3 1 5 4 5 5 4 5 5 5 1 48 

Haeza Qutro Tannada 5 5 2 4 1 4 3 4 5 4 5 1 43 

Hilal Ghiffari 5 4 1 5 2 5 4 5 5 4 5 1 46 

Izzatunnisa Azkadeena Dama 5 4 1 5 1 4 5 4 5 4 4 1 43 

Shakira Tenri Esa 5 5 1 4 3 3 1 4 4 4 4 4 42 

Yusril Mustamin 5 5 4 5 1 4 4 3 4 5 5 1 46 

Andi Earlyta Arsyfa Jasmine 4 3 1 5 1 4 4 4 5 4 4 4 43 

Elzer Gadzen 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 43 

Ihsan Alfalah Ismail 4 4 2 4 2 4 2 3 4 4 4 1 38 

Muhammad Tsaaqib Asyam 5 4 2 4 2 4 3 4 5 5 4 2 44 

Nafeeza Almaira Aminaputri 5 4 2 5 3 4 4 5 5 4 4 3 48 

Qalesya Farzana Rusdi 4 3 3 3 1 3 2 4 5 5 3 2 38 

Shafwa Arissa Rizwana 5 5 1 4 1 5 3 4 5 5 5 1 44 

St. Farah Asyifa Adios 5 5 1 5 1 5 3 4 5 5 5 1 45 

Wildhan Rhamasyami 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 2 39 
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ANGKET PERAN WALI KELAS 

NO  NAMA SISWA  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 JUMLAH  

1 Adillah Refahiyah Nushratudienillah 4 5 5 3 1 1 1 5 5 1 31 

2 Adzkia Abidah Insyirah 4 4 2 4 4 2 2 4 2 4 32 

3 Aisyah Nur Salimah 5 4 1 5 1 1 4 4 5 5 35 

4 Aldin Imlail Adhnil 5 4 2 2 2 5 2 4 4 2 32 

5 Andi Athiyah Kareema Saefuddin 5 4 1 5 1 1 1 5 5 1 29 

6 Hanunah Aflah Dayyina Hermanto 4 3 2 4 2 3 2 4 2 2 28 

7 Muh Andra Moissani Manggala SS 4 5 1 4 2 1 1 5 1 1 25 

8 Muhammad Khiar Khalifatullah A 5 5 3 3 4 5 2 4 3 3 37 

9 Ahmad Bilal Amrin 5 5 1 5 5 1 5 5 4 1 37 

10 Aksa Zaidan R 4 3 1 4 4 1 1 4 4 4 30 

11 Alief El Farghany 5 5 1 4 5 2 2 4 5 3 36 

12 Andi Siti Farzanah Aysha Faiz 5 5 1 5 5 1 2 5 5 5 39 

13 El Rafif Amrullah 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 35 

14 Farishta Azraq Azzahra 5 5 1 5 5 1 2 5 5 5 39 

15 Muhammad Rizky Labibul Hadi 5 4 1 5 5 3 4 4 4 3 38 

16 St. Farhana Afiqah Adios 4 5 1 5 4 1 2 3 5 4 34 

17 Aisyah Az-Zahra Ramadhani 5 4 1 5 1 1 4 4 5 5 35 

18 Andi Pallawarukka Asytar Syam 5 4 2 2 2 5 2 4 4 2 32 

19 Andi Zhahir Zaidan Zein 5 4 1 5 1 1 1 5 5 1 29 

20 Ghazi Muhammad Al Fatih 4 3 2 4 2 3 2 4 2 2 28 

21 Ibnu Hawwas 4 5 1 4 2 1 1 5 1 1 25 

22 Muh. Mirza Ukail 5 4 1 4 5 1 3 4 5 3 35 

23 Nabilah Wulandari Putri P 5 5 2 4 4 1 4 4 5 1 35 

24 Raffasya Aydin Madani 5 5 2 5 4 3 4 4 5 4 41 

25 Siti Kinaraisyah Taufiq 4 4 3 3 5 1 3 4 4 3 34 

26 Siti Qaireena Syahquitta 4 3 1 3 3 4 3 4 5 2 32 

27 Solihin Afnan Nur 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 35 

28 Taufal Atallah Ramadhan 5 5 2 4 3 2 4 4 4 2 35 

29 Aila Zhafirah Amrani 5 5 2 4 4 2 2 4 5 3 36 

30 Al Azzam Putra Ibrahim 5 4 2 2 1 5 1 3 5 5 33 

31 Andi Abyan Rajendra Mappaewa 5 5 3 5 5 5 1 3 5 1 38 

32 Haeza Qutro Tannada 5 4 1 4 5 1 3 4 5 3 35 

33 Hilal Ghiffari 5 5 2 4 4 1 4 4 5 1 35 
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34 Izzatunnisa Azkadeena Dama 5 5 2 5 4 3 4 4 5 4 41 

35 Shakira Tenri Esa 4 4 3 3 5 1 3 4 4 3 34 

36 Yusril Mustamin 4 4 2 3 4 1 3 4 4 1 30 

37 Andi Earlyta Arsyfa Jasmine 5 4 2 4 3 4 4 4 4 4 38 

38 Elzer Gadzen 4 4 2 4 4 2 3 4 4 3 34 

39 Ihsan Alfalah Ismail 4 3 1 3 3 4 3 4 5 2 32 

40 Muhammad Tsaaqib Asyam 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 35 

41 Nafeeza Almaira Aminaputri 5 5 2 4 3 2 4 4 4 2 35 

42 Qalesya Farzana Rusdi 5 5 2 5 3 1 3 4 5 3 36 

43 Shafwa Arissa Rizwana 5 5 1 4 4 1 4 5 5 4 38 

44 St. Farah Asyifa Adios 4 5 1 5 3 1 2 5 5 3 34 

45 Wildhan Rhamasyami 4 4 1 4 4 1 3 3 4 3 31 

 

  



112  

 

ANGKET PERILAKU KEAGAMAAN 

NAMA SISWA  

P

1 

P

2 

 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

P

8 

P

9 

P

1

0 

P

1

1 

P

1

2 

P

1

3 

P

1

4 

P

1

5 

P

1

6 

P

1

7 

P

1

8 

P

1

9 

P

2

0 

JU

ML

AH  

Adillah 

Refahiyah 

Nushratudienilla

h 5 4 

 

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

Adzkia Abidah 

Insyirah 4 3 

 

1 4 1 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 61 

Aisyah Nur 

Salimah 5 5 

 

1 5 3 5 4 3 5 3 4 4 3 5 4 1 5 3 5 3 76 

Aldin Imlail 

Adhnil 4 4 

 

3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 2 4 2 5 79 

Andi Athiyah 

Kareema 

Saefuddin 1 4 

 

1 5 1 5 5 3 5 1 5 3 1 5 5 1 4 1 5 4 65 

Hanunah Aflah 

Dayyina 

Hermanto 3 4 

 

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

Muh Andra 

Moissani 

Manggala SS 4 3 

 

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

Muhammad 

Khiar 

Khalifatullah A 4 3 

 

4 5 3 4 2 3 4 3 4 5 3 5 4 1 4 3 4 3 71 

Ahmad Bilal 

Amrin 5 3 

 

1 4 1 5 5 1 5 1 4 5 1 5 5 1 2 1 5 1 61 

Aksa Zaidan R 4 3  1 5 1 5 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 1 1 1 4 60 

Alief El Farghany 5 4  1 5 1 5 1 1 4 2 5 4 1 5 1 1 5 1 5 1 58 

Andi Siti 

Farzanah Aysha 

Faiz 4 4 

 

3 5 3 5 5 2 5 3 5 5 1 5 5 2 5 3 5 5 80 

El Rafif Amrullah 3 3  3 4 3 4 3 1 4 3 3 4 3 3 3 1 4 1 4 4 61 

Farishta Azraq 

Azzahra 4 4 

 

3 5 3 5 5 2 5 3 5 5 1 5 5 2 5 3 5 5 80 
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Muhammad 

Rizky Labibul 

Hadi 5 5 

 

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

St. Farhana 

Afiqah Adios 5 5 

 

1 5 4 5 5 1 4 1 5 5 1 5 5 1 5 1 5 2 71 

Aisyah Az-Zahra 

Ramadhani 5 5 

 

1 5 3 5 4 3 5 3 4 4 3 5 4 1 5 3 5 3 76 

Andi 

Pallawarukka 

Asytar Syam 4 4 

 

3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 2 4 2 5 79 

Andi Zhahir 

Zaidan Zein 1 4 

 

1 5 1 5 5 3 5 1 5 3 1 5 5 1 4 1 5 4 65 

Ghazi 

Muhammad Al 

Fatih 4 4 

 

3 5 3 5 5 2 5 3 5 5 1 5 5 2 5 3 5 5 80 

Ibnu Hawwas 3 3  3 4 3 4 3 1 4 3 3 4 3 3 3 1 4 1 4 4 61 

Muh. Mirza Ukail 4 4  3 5 3 5 5 2 5 3 5 5 1 5 5 2 5 3 5 5 80 

Nabilah 

Wulandari Putri 

P 5 4 

 

2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 66 

Raffasya Aydin 

Madani 4 4 

 

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

Siti Kinaraisyah 

Taufiq 3 3 

 

1 5 2 5 5 2 5 1 5 5 1 3 5 3 5 3 5 3 70 

Siti Qaireena 

Syahquitta 4 4 

 

1 5 1 5 4 1 5 2 4 5 1 5 4 1 4 2 4 3 65 

Solihin Afnan 

Nur 3 3 

 

3 4 3 4 3 1 4 3 3 4 3 3 3 1 4 1 4 4 61 

Taufal Atallah 

Ramadhan 4 4 

 

3 5 3 5 5 2 5 3 5 5 1 5 5 2 5 3 5 5 80 

Aila Zhafirah 

Amrani 3 3 

 

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

Al Azzam Putra 

Ibrahim 3 4 

 

3 4 1 5 5 4 4 3 4 5 1 3 4 3 4 3 5 2 70 

Andi Abyan 

Rajendra 5 3 

 

1 4 1 5 4 1 5 1 5 5 1 1 5 1 5 1 5 1 60 
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Mappaewa 

Haeza Qutro 

Tannada 3 3 

 

1 5 1 5 5 2 4 1 5 5 1 5 4 3 4 3 5 3 68 

Hilal Ghiffari 5 5  1 4 2 5 4 1 5 1 5 5 1 5 5 3 4 1 4 2 68 

Izzatunnisa 

Azkadeena 

Dama 4 4 

 

2 4 2 4 5 2 5 3 4 5 3 3 4 1 4 3 5 5 72 

Shakira Tenri 

Esa 2 2 

 

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

Yusril Mustamin 4 4  1 4 1 5 5 1 4 1 4 5 1 4 4 1 4 1 5 3 62 

Andi Earlyta 

Arsyfa Jasmine 5 5 

 

3 5 3 5 4 3 5 3 4 5 4 4 4 2 5 2 5 2 78 

Elzer Gadzen 3 3  3 4 4 5 4 2 3 3 4 4 1 3 4 1 3 3 3 4 64 

Ihsan Alfalah 

Ismail 3 3 

 

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

Muhammad 

Tsaaqib Asyam 5 4 

 

2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 66 

Nafeeza Almaira 

Aminaputri 4 4 

 

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

Qalesya Farzana 

Rusdi 3 3 

 

1 5 2 5 5 2 5 1 5 5 1 3 5 3 5 3 5 3 70 

Shafwa Arissa 

Rizwana 4 4 

 

1 5 1 5 4 1 5 2 4 5 1 5 4 1 4 2 4 3 65 

St. Farah Asyifa 

Adios 3 4 

 

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

Wildhan 

Rhamasyami 4 4 

 

2 5 1 5 4 4 5 2 3 4 1 3 4 1 4 3 5 5 69 
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ANGKET/KUESIONER PENELITIAN 

Pengaruh Peran Orang Tua dan Wali Kelas Terhadap Perilaku 

Keagamaan Peserta Didik di SD IT Smart School Makassar 

 

Nama : ........................................    

 Kelas : ........................................   

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Perhatikan dan cermati setiap pernyataan sebelum memilih jawaban. 

2. Jawablah pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sesuai 

dengan kegiatan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3. Berilah tanda centang ( √ ) pada salah satu kolom jawaban yang telah 

tersedia. 

4. Kriteria pilihan jawaban 

a. 5 = Sangat Sesuai 

b. 4 = Sesuai 

c. 3 = Kurang Sesuai 

d. 2  = Tidak Sesuai 

e. 1 = Sangat Tidak Sesuai 

No PERNYATAAN Alternatif Jawaban 

Peran Orang Tua SS S KS TS STS 

1 

Orang tua saya mengajarkan dan 

mencontohkan kepada saya bagaimana 

bersikap terhadap orang yang lebih tua 

     

2 

Orang tua saya membiasakan saya 

berdo’a sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan 
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3 
Ketika berjanji dengan saya, orang tua 

saya mengingkarinya 

     

4 
Orang tua saya bertutur kata halus ketika 

berbicara dengan saya 

     

5 
Orang tua saya menggunakan bahasa 

yang kasar ketika marah 

     

6 

Ketika saya merasa lelah dengan tugas 

sekolah, orang tua saya akan 

menyemangati saya 

     

7 
Orang tua saya mengingatkan dan 

mengajak saya beribadah 

     

8 
Orang tua saya memberikan kebebasan 

kepada saya dalam penggunaan ponsel 

     

9 
Orang tua saya mengetahui semua teman 

baik saya 

     

10 
Saya dilarang bergaul dengan salah satu 

teman baik saya 

     

11 

 Orang tua saya mengajarkan 

bertanggung jawab terhadap tugas saya 

di rumah 

     

12 
Orang tua memotivasi saya untuk giat 

dalam belajar 

     

13 

Ketika saya memaksa keinginan saya, 

orang tua akan menasehati jika itu tidak 

baik 

     

14 
Orang tua saya tidak memperdulikan jika 

saya bertengkar dengan orang lain 

     

Peran Wali Kelas SS S KS TS STS 

1 Wali kelas saya menata ruang kelas      
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dengan baik 

2 
Wali kelas saya mengajar dengan cara 

yang menyenangkan 
     

3 
Wali kelas saya tidak membuat aturan 

dalam kelas 
     

4 
Wali kelas saya mengecek kehadiran saya 

di sekolah 
     

5 
Wali kelas saya mengisi buku 

penghubung dengan orang tua 
     

6 
Wali kelas saya tidak memperhatikan 

kelengkapan fasilitas kelas 
     

7 

Wali kelas saya memberi hukuman 

kepada saya jika terlambat datang ke 

sekolah 

     

8 
Wali kelas saya memperhatikan seluruh 

kegiatan yang ada di dalam kelas 
     

9 

Wali kelas saya melarang saya 

melakukan kegiatan lain pada saat jam 

pembelajaran 

     

10 
Wali kelas saya memberikan hadiah 

ketika saya berprestasi di sekolah 
     

11 
Wali kelas saya tidak peduli dengan 

prestasi yang saya miliki 
     

Perilaku Keagamaan SS S KS TS STS 

1 
Saya melaksanakan ibadah tanpa 

disuruh orang lain 

     

2 
Saya melaksanakan shalat lima waktu 

tepat waktu 
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3 
Saya melaksanakan ibadah karena 

adanya paksaan 

     

4 Saya beribadah agar mendapat pujian      

5 
Saya bersemangat ke sekolah untuk 

menuntut ilmu 

     

6 
Saya beralasan sakit agar tidak 

kesekolah 

     

7 
Saya mengucapkan salam ketika datang 

ke sekolah 

     

8 
Saya berpamitan dengan guru ketika 

pulang sekolah 

     

9 
Saya pergi dari rumah tanpa 

mengucapkan salam 

     

10 
Saya mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru 

     

11 
Saya meminta izin ketika ingin 

meninggalkan kelas 

     

12 
Saya memilih bermain dari pada 

mendengar penjelasan guru 

     

13 
Saya menolong teman yang sedang 

dalam kesulitan 

     

14 
Saya mengambil barang milik orang lain 

tanpa izin 

     

15 
Saya memakai seragam sekolah sesuai 

aturan 

     

16 
Saya menjaga kerapian seragam sekolah 

saya mulai datang sampai pulang sekolah 

     

17 
Saya ke sekolah dengan memakai 

seragam yang saya sukai walaupun 
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bukan seragam sekolah 

18 

Saya ikut serta dalam kegiatan gotong 

royong yang dilaksanakan di lingkungan 

rumah dan sekolah 

     

19 

Walaupun tidak mendapatkan tempat 

sampah, saya tidak membuang sampah 

sembarangan 

     

20 

Saya menyelipkan sampah di tempat 

yang tersembunyi seperti di belakang 

loker dan di bawah karpet kelas 

     

21 
Saya berdoa sebelum dan sesudah 

melakukan kegiatan 

     

22 
Saya sering bermain dengan teman 

ketika berdoa 

     

23 
Saya percaya terhadap kemampuan yang 

saya miliki 

     

24 
Saya malu tampil dihadapan banyak 

orang 
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UJI PRASYARAT 

1. Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 45 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 5,67587565 

Most Extreme Differences Absolute ,122 

Positive ,122 

Negative -,121 

Test Statistic ,122 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,289
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

2. Uji Linearitas 

a. Linearitas X1 ke Y 

ANOVA Table 

 Su

m of 

Squares 

d

f 

M

ean 

Square 

F S

ig. 

Perilaku 

Keagamaan * Peran 

Orang Tua 

B

etween 

Groups 

(Comb

ined) 

86

1,855 

1

1 

7

8,350 

2

,367 

,

028 

Lineari

ty 

47

9,527 

1 4

79,527 

1

4,489 

,

001 

Deviati

on from 

Linearity 

38

2,327 

1

0 

3

8,233 

1

,155 

,

354 

Within Groups 10

92,145 

3

3 

3

3,095 

  

Total 19

54,000 

4

4 

   

b. Linearitas X2 ke Y 
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ANOVA Table 

 

S

um of 

Squares 

d

f 

M

ean 

Square F 

S

ig. 

Perilaku 

Keagamaan * 

Peran Wali Kelas 

Be

tween 

Groups 

(Combin

ed) 

71

3,491 

1

3 

5

4,884 

1

,372 

,

228 

Linearity 99

,278 
1 

9

9,278 

2

,481 

,

125 

Deviatio

n from Linearity 

61

4,213 

1

2 

5

1,184 

1

,279 

,

279 

Within Groups 12

40,509 

3

1 

4

0,016 
  

Total 19

54,000 

4

4 
   

 

 

3. Uji Heterodastisitas 
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4. Uji Multikolinearitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardi

zed Coefficients 

Sta

ndardized 

Coefficients 

t 

S

ig. 

Collineari

ty Statistics 

B 

S

td. Error 

Bet

a 

T

olerance 

V

IF 

1 (Con

stant) 

1

4,387 

1

3,771 
 

1

,045 

,

302 
  

Pera

n Orang Tua 

,

987 

,

274 
,476 

3

,599 

,

001 

,

987 

1

,013 

Pera

n Wali Kelas 

,

308 

,

237 
,172 

1

,299 

,

201 

,

987 

1

,013 

a. Dependent Variable: Perilaku Keagamaan 

 

UJI REGRESI SEDERHANA X1 KE Y 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standa

rdized 

Coefficients 

t 

Si

g. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 23,08

5 

12,13

1 
 

1,

903 

,0

64 

Peran 

Orang Tua 
1,027 ,275 ,495 

3,

740 

,0

01 

a. Dependent Variable: Perilaku Keagamaan 

 

 

Model Summary 

M

odel R 

R 

Square 

Adjuste

d R Square 

Std. 

Error of the 

Estimate 
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1 ,4

95
a
 

,2

45 
,228 5,856 

a. Predictors: (Constant), Peran Orang Tua 

 

UJI REGRESI SEDERHANA X2 KE Y 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standa

rdized 

Coefficients 

t 

Si

g. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 54,61

1 
9,098  

6,

003 

,0

00 

Peran Wali 

Kelas 
,404 ,266 ,225 

1,

517 

,1

37 

a. Dependent Variable: Perilaku Keagamaan 

 

 

Model Summary 

M

odel R 

R 

Square 

Adjuste

d R Square 

Std. 

Error of the 

Estimate 

1 ,2

25
a
 

,0

51 
,029 6,568 

a. Predictors: (Constant), Peran Wali Kelas 

 

UJI REGRESI BERGANDA 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F 

Si

g. 

1 Regr

ession 

536,51

5 
2 

268,25

8 

7,

948 

,0

01
b
 

Resi

dual 

1417,4

85 

4

2 
33,750   
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Total 1954,0

00 

4

4 
   

a. Dependent Variable: Perilaku Keagamaan 

b. Predictors: (Constant), Peran Wali Kelas, Peran Orang Tua 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardi

zed Coefficients 

Sta

ndardized 

Coefficients 

t 

S

ig. 

Collineari

ty Statistics 

B 

S

td. Error 

Bet

a 

T

olerance 

V

IF 

1 (Con

stant) 

1

4,387 

1

3,771 
 

1

,045 

,

302 
  

Pera

n Orang Tua 

,

987 

,

274 
,476 

3

,599 

,

001 

,

987 

1

,013 

Pera

n Wali Kelas 

,

308 

,

237 
,172 

1

,299 

,

201 

,

987 

1

,013 

a. Dependent Variable: Perilaku Keagamaan 

 

 

Model Summary 

M

odel R 

R 

Square 

Adjuste

d R Square 

Std. 

Error of the 

Estimate 

1 ,5

24
a
 

,2

75 
,240 

5,8094

4 

a. Predictors: (Constant), Peran Wali Kelas, Peran Orang Tua 
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RIWAYAT HIDUP 

Penulis bernama lengkap La Ode Muh. Maulana Sidiq 

Hasan, lahir di Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, 

pada tanggal 07 September 1999. Penulis merupakan anak 

dari seorang ayah yang bernama La Ode Hasan dan 

seorang ibu yang bernama Sugiarti. Penulis merupakan 

anak kedua dari empat bersaudara. Penulis memulai 

pendidikan formal di SDN Paccinang Makassar dan lulus 

pada tahun 2011 Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di 

Pondok Pesantren Darul Aman Gombara Makassar dan lulus pada tahun 

2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 2 Model Makassar dan 

lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama pula, penulis kembali 

melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi melalui jalur UMPTKIN 

dan diterima di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar dan lulus pada tahun 2022. Penulis 

kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi S2 di Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar dengan mengambil prodi yang linear dengan sebelumnya 

yaitu Pendidikan Agama Islam hingga biografi ini ditulis.  

Selama menjalani rutinitas di kampus UIN Alauddin Makassar, penulis 

aktif dalam beberapa kegiatan di antaranya; Penulis menjadi wali kelas 2 di 

SDIT Smart School Makassar mulai pada tahun 2022 hingga biografi ini 

ditulis, penulis juga merupakan tenaga pengajar di TK/TPA Shiratal 

Mustaqim Antang, selain itu penulis juga aktif dalam mengajar privat baca 

tulis Qur'an menggunakan metode Ummi. Bukan hanya pada bidang 

keagamaan dan pengajaran, penulis juga aktif dalam kegiatan Futsal 

Makassar di bawah naungan club Komando Daerah Militer VII Wirabuana 

Makassar.  


