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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel:  

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B be ب

 Ta T te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik diatas) ث

 Jim j je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik diatas) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d de د

 Zal ż zet(dengan titik diatas) ذ

 Ra r er ر

 Za z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 shad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 dhad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 Tha ṭ ط
te (dengnan titik 

dibawah) 

 Dza ẓ ظ
zet (dengan titik 

dibawah) 

 Ain ᾽ apostrof terbaik ع

 gain g eg غ
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 Fa f ef ف

 Qaf q qi ق

 Kaf k k ك

 Lam l ei ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 wawu w we ٯ

 Ha h ha ه

 hamzah ’ apostrop ٲ

 Ya y ye ي

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tampa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).  

2. Vokal  

 Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoton dan vokal rangkap atau difton. Vokal tunggal bahasa 

arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a اَ 

 Kasrah i i اه 

 dammah u    u اُ 

  Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya ai a dan i ى  

 wathah dan wau au a dan u ؤَ 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya, berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 
Huruf 

Nama Huruf Tanda Nama 

 fatha dan alif ya a a dan garis di atas … اَ  │…ىَ 

 kasrah dan ya i i dan garis di atas ى

 dammah dan wau u u dan garis di atas وُ 

 

4. Ta Marbutah  

Transliterasi untuk ta marbutah (ة) ada dua, yaitu: ta marbutah yang 

hidup mendapat harakat fathah. Kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t] sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda ( ََ ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, jika huruf (ي 

)dengan ber-tasydid ( ََ ) diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .maka transliterasinya seperti huruf maddah [i] ,(ي)

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa arab dilambangkan dengan 

huruf   (أل) aliflam ma’rifah.  Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

mupun huruf qamariah. kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis (-).  
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7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif.  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

lagi ditulis menurut cara tranliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-

Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersbut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secarah khusus.  

9. Lafz al-jalalah (الله)  

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

  Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada 

lafz al-jalalah transliterasi dengan huruf [t]. 

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 

yang berlaku (EYD), huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan 

huruf awalan nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam 
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permulaan kalimat, Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital 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 didahulaui oleh 

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

rujukan (JK, DP, CDK, dan DR).1 

11. Daftar Singkatan 

Swt.  = Subahanahuawa ta’ala 

Saw.  = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

KBBI   = Kamus Besar Bahasa Indonesia 

h.    = Halaman 

SD    = Sekolah Dasar 

PAI                    = Pendidikan Agama Islam 

QS                     = Quran Surah  

As                     = Alaihis Salam 

Km                   = Kilo meter 

Sd                     = Sampai dengan  

 

 

 

 

                                                           

1Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiyah (Cet. I; Alauddin Press 
Jalan Sultan Alaudn No. 63, 2013), h. 47 
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ABSTRAK 

Nama  : Muh. Nurhidayatullah 

NIM  : 20100121055 

Judul   : Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku   
   Keagamaan Peserta Didik di SD Inpres Pajagalung  

  Kabupaten Gowa 
 

 

Skripsi ini membahas Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku 
Keagamaan Peserta Didik di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa yang 
bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan Lingkungan sosial di SD Inpres 
Pajagalung Kabupaten Gowa; 2) Mendeskripsikan perilaku keagamaan di SD 
Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa; 3) Menganalisis pengaruh lingkungan 
sosial terhadap perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres Pajagalung 
Kabupaten Gowa. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif ex-post facto 
dengan desain penelitian paradigma sederhana. Penelitian ini dilaksanakan 
di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh peserta didik di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa yang 
berjumlah 57 peserta didik. Sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 
57 peserta didik dengan menggunakan teknik populasi. Instrumen penelitian 
yang digunakan memperoleh data adalah skala lingkungan sosial dan skala 
perilaku keagamaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
statistik deskriptif dan analisis infrensial. 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh lingkungan sosial 25 peserta 
didik dengan presentase 44% berada pada kategori rendah, sedangkan hasil 
perilaku keagamaan peserta didik 24 peserta didik dengan presentase 40% 
berada pada kategori tinggi. Dari hasil perhitungan diperoleh: Ŷ = a + bx atau 
41,714 + 0,55X. Dari hasil analisis didapatkan taraf nyata (α) dan nilai tabel 
sebesar α = 5% = 0,05. Besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 
0,40. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square) 
sebesar 0,20 yang mengandung bahwa besarnya persentase pengaruh 
Lingkungan Sosial (X) terhadap Perilaku Keagamaan (Y) Peserta Didik di SD 
Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa adalah hasil perkalian dari R Square x 
100% yaitu 0,20 x 100% =20% %, berada pada kategori kuat sedangkan 
sisanya 80% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel.  

Implikasi dari penelitian ini, yaitu bagi sekolah, penelitian ini 
diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi sekolah. Orang tua dan pendidik 
adalah jadikan rumah dan sekolah sebagai tempat anak belajar agama. Bagi 
peneliti tentunya, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna oleh sebab itu 
penelitian ini agar terus dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan 
kontribusi keilmuan dalam pendidikan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan agama merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

membentuk manusia yang agamis dengan menanamkan aqidah keimanan, 

amanah, dan budi pekerti atau akhlak yang terpuji untuk menjadikan 

manusia yang bertaqwa kepada Allah swt. Dalam pengajaran agama tentunya 

dibutuhkan berbagai metode atau cara penyajian bahan pelajaran agama 

Islam kepada siswa untuk tercapainya tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan.1 

Pendidikan dalam pandangan Islam melalui kitab suci al-Qur’an 

banyak mengajarkan manusia bagaimana pendidikan seharusnya 

dilaksanakan. Salah satunya firman Allah swt, dalam QS. al-alaq/96 : 1-5 

 

 ا
َ
ق
َ
ل
َ
ذِىۡ خ

َّ
 ال

َ
ك  بِاسۡمِ رَبِّ

ۡ
رَا
ۡ
ق ِِ 

 
ق   ١ ِ

َ
 مِنۡ عَل

َ
سَان

ۡ
ن ِ
ۡ
 الۡ

َ
ق
َ
ل
َ
 خ

 
ِ ٢ 

 
رَم  
ۡ
ك
َ ۡ
 الۡ

َ
ك  وَرَبُّ

ۡ
رَا
ۡ
  ٣ اِق

 
مِ
َ
ل
َ
ق
ۡ
مَ بِال

َّ
ذِىۡ عَل

َّ
  ٤ ال

 
مۡ
َ
مۡ يَعۡل

َ
 مَا ل

َ
سَان

ۡ
ن ِ
ۡ
مَ الۡ

َّ
عَل  

 

Terjemahnya:  

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Mahamulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. 
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.2 

                                                           

1 M. Basyirudin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama (Jakarta: Ciputat Press, 
2002), h. 4-5. 

2 Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung: Sygma Examedia 
Arkanleema), h. 597. M. Basyirudin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama (Jakarta: 
Ciputat Press, 2002), h. 4-5. 
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Dalam tafsir Jalalain, 1. (Bacalah) maksudnya mulailah-membaca dan 

memulainya dengan menyebut narna Tuhanmu Yang menciptakan) semua 

makhluk. 2. (Dia telah menciptakan manusia) atau jenis manusia (dari 'alaq) 

lafaz 'alaq bentuk jamak dari lafaz 'alaqah, artinya se-gumpal darah yang 

kental. 3. (Bacalah) lafaz ayat ini mengukuhkan makna lafaz pertama yang 

sama dan Tuhanmulah yang Paling Pemurah) artinya tiada seorang pun yang 

dapat menandingi kemurahan-Nya. Lafaz ayat ini sebagai hal dari damir yang 

terkandung di dalam lafaz iqra. 4. (Yang mengajar) manusia menulis (dengan 

qalam) orang pertama yang menulis dengan memakai qalam atau pena ialah 

Nabi Idris a.s. 5. (Dia mengajarkan kepada manusia atau jenis manusia apa 

yang tidak diketahuinya) yaitu sebelum dia mengajarkan kepadanya hidayah, 

menulis, dan berkreasi serta hal-hal lainnya.3 

Surah al-Alaq ayat 1-5 adalah wahyu pertama atau surat yang pertama 

kali diterima oleh Rasulullah saw, Surat ke-96 dalam Al-Quran tersebut 

terdiri dari 19 ayat dan berarti segumpal darah. 

Surah ini diturunkan kepada Rasulullah saw, pada tanggal 17 

Ramadhan atau ditandai dengan peristiwa Nuzulul Quran melalui perantara 

Malaikat Jibril. Wahyu tersebut diterima ketika beliau sedang berada di Gua 

Hira yang terletak 5 km dari Mekkah. 

Melalui surah itu Allah swt, memerintahkan manusia untuk mencari 

tahu siapa penciptanya dan memuliakan-Nya. Tak hanya itu manusia juga 

diminta untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. 

                                                           

3 Imam Jalaluddin As-Suyuti Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Tafsir Jalalain, Cet. II 
(Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Kahfi s.d. An-Nas), h. 1354-1355.  
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Pendidikan agama merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

membentuk manusia yang agamis dengan menanamkan aqidah keimanan, 

amanah, dan budi pekerti atau akhlak yang terpuji untuk menjadikan 

manusia yang bertaqwa kepada Allah swt. Dalam pengajaran agama tentunya 

dibutuhkan berbagai metode atau cara penyajian bahan pelajaran agama 

Islam kepada siswa untuk tercapainya tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan.4 

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.5 

Proses pembelajaran tersebut terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhinya, diantaranya adalah lingkungan, yang dimaksud 

lingkungan ini adalah lingkungan alam sekitar dimana anak didik berada, 

yang mempunyai pengaruh terhadap perasaan dan sikapnya akan keyakinan 

atau agamanya. Karena lingkungan ini memberikan dorongan atau motivasi 

serta rangsangan kepada anak didik untuk melakukan segala sesuatu yang 

baik.6 

                                                           

4 M. Basyirudin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam (Jakarta: Ciputat 
Press, 2002), h. 4-5.  

5 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Cet. lV (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2003), h. 6. 

6 Zuharini, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 173-174.  
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Lingkungan sosial memegang peranan penting terhadap kepribadian 

seseorang apabila kalau tidak didukung oleh kemantapan dari kepribadian 

dasar yang terbentuk dalam keluarga. Keluarga sangat mempengaruhi 

kehidupan seseorang karena intensitas dan frekuensinya yang cenderung 

tetap dan rutin. Kesenjangan antara norma, ukuran, patokan dalam keluarga 

dengan lingkungannya perlu diperkecil agar tidak timbul keadaan timpang 

atau serba tidak menentu, suatu kondisi yang memudahkan munculnya 

perilaku tanpa kendali, yakni penyimpangan dari berbagai yang ada. 

Kegoncangan memang mudah timbul karena kita berhadapan dengan 

berbagai perubahan yang ada dalam masyarakat. 

Dimana masyarakat adalah tempat hidup seseorang untuk bisa 

menyesuaikan diri dengan orang lain disekitarnya. Baik buruk kondisi yang 

terjadi di masyarakat akan mempengaruhinya tingkah laku individu dalam 

kehidupannya. Masyarakat juga dapat diartikan sebagai satu bentuk tata 

kehidupan sosial dengan tata nilai tata budaya sendiri. Dalam arti ini 

masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, medan kehidupan 

manusia yang majemuk (plural: suku, agama, kegiatan kerja, tingkat 

pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan sebagainya). Manusia berada dalam 

multikompleks antar hubungan dan interaksi didalam masyarakat. Pada 

konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah 

keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini, telah 

mulai ketika anak-anak berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya 

dan kondisi lingkungan sosial keagamaan yaitu dimana kondisi masyarakat 

yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan. Agar terwujudnya 
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kehidupan sosial yang diinginkan maka harus berpegang teguh pada agama 

atau keyakinan. 

Disini terlihat hubungan antara lingkungan dan sikap masyarakat 

terhadap nilai-nilai agama. Di lingkungan masyarakat santri barangkali akan 

lebih memberikan pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan 

dibandingkan dengan masyarakat lain yang memiliki ikatan yang longgar 

terhadap norma-norma keagamaan.7 Sementara itu ragam pendidikan yang 

diterima anak didik dalam masyarakat ini banyak sekali, yaitu meliputi 

segala bidang baik pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap dan minat, 

maupun pembentukan kesusilaan dan keagaaman.8 

Dalam proses pembelajarannya, peserta didik harus mendapatkan 

pembinaan yang baik agar kecerdasan emosional dan spiritualnya dapat 

berkembang optimal. Salah satu aspek dalam diri peserta didik yang harus 

dikembangkan dalam proses pendidikan adalah aspek afeksi (sikap, perilaku 

dan kepribadian). Selama ini yang relatif banyak berkembang dan menjadi 

perhatian utama adalah pengembangan aspek kognisi dan psikomotorik.9 

Perilaku dan pemahaman etika Islam dalam pergaulan memerlukan 

perilaku ekstra hati-hati, terlebih lagi dalam perilaku keagamaan. Hal itu 

disebabkan penghayatan dan pengamalannya bersifat individual. Artinya, 

apa yang dipahami dan dihayati seseorang tentang kebenaran, sangat 

                                                           

7 Jalaluddin, Psikologi Agama Edisi Revisi 2004 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2004), h. 226-227.  

8 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2007), h. 140.  

9 Niko Syukur Distar, Psikologi Agama (Yogyakarta: Kanisiu, 2006), h. 10.  
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bergantung pada latar belakang dan kepribadiannya. Oleh karena itu, 

perilaku keagamaan dan pemahaman etika Islam akan sangat berkaitan 

dengan kepekaan emosional seseorang yang dipengaruhi berbagai faktor. 

Sedangkan kata keagamaan berasal dari kata dasar agama yang berarti 

sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan 

kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Kata keagamaan itu sudah 

mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” yang mempunyai arti sesuatu (segala 

tindakan) yang berhubungan dengan agama.10 Berdasarkan uraian di atas 

perilaku keagamaan berarti segala tindakan perbuatan atau ucapan yang 

dilakukan seseorang sedangkan perbuatan atau tindakan serta ucapan tadi 

akan kaitannya dengan agama, semuanya dilakukan karena adanya 

kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, kebaktian dan kewajiban-

kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan. 

Oleh karena itu dalam agama ada ajaran-ajaran yang dilakukan bagi 

pemeluk-pemeluknya, bagi agama Islam, ada ajaran yang harus dilakukan 

dan ada pula yang berupa larangan. Ajaran-ajaran yang berupa perintah yang 

harus dilakukan diantaranya adalah sholat, zakat, puasa, haji, menolong 

orang lain yang sedang kesusahan dan masih banyak lagi. Sedangkan yang 

ada kaitannya dengan larangan itu lagi banyak seperti, minum-minuman 

keras, judi, korupsi, main perempuan dan lain-lain. 

Berdasarkan hasil observasi awal calon peneliti di SD Inpres 

Pajagalung Kabupaten Gowa pada tanggal 25 September 2023 menunjukkan 

                                                           

10 Pusat Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2006), h. 11.  
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bahwa perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres Pajagalung Kabupaten 

Gowa khususnya kelas atas itu masih kurang, dikarenakan masih ada 

sebagian peserta didik 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 sangat bertolak belakang 

dengan harapan di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa yang memiliki 

program yang sangat baik dalam pendidikan karakter peserta didik itu 

sendiri. Dengan adanya lingkungan sosial yang baik dan patuh terhadap nilai-

nilai keagamaan maka diharapkan dapat mengatasi permasalahan-

permasalahan yang ada terlebih pada perilaku keagamaannya. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Keagamaan 

Perserta Didik di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana lingkungan sosial di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana perilaku keagamaan di SD Inpres Pajagalung Kabupaten 

Gowa? 

3. Apakah terdapat pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku 

keagamaan peserta didik di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa? 
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C. Hipotesis Penelitian 

Dalam setiap penelitian yang kita lakukan maka kita terlebih dahulu 

diminta untuk mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Saat kita 

melakukan penelitian maka kita sebelumnya memiliki suatu anggapan atau 

kesimpulan yang bersifat sementara terhadap data yang akan kita peroleh 

nantinya. Kesimpulan yang bersifat sementara biasanya disebut dengan 

hipotesis. Pengujian pada kesimpulan atau hipotesis tersebut akan 

menghasilkan suatu keputusan yang baru yang mungkin sama bahkan 

berbeda sama sekali dengan hipotesis tersebut serta akan menentukan 

bahwa itu akan menerima atau menolak hipotesis tersebut. 

Hipotesis dari penelitian ini yaitu: terdapat pengaruh lingkungan 

sosial terhadap perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres Pajagalung 

Kabupaten Gowa. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel bertujuan untuk menjelaskan makna 

variabel yang akan diteliti agar peneliti dan pembaca mempunyai presepsi 

yang sama. Adapun definisi operasional variabel yang diteliti, yaitu variabel X 

dan variabel Y. Variabel X dalam penelitian ini adalah lingkungan sosial 

sedangkan variabel Y adalah perilaku keagamaan. 

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki batasan-batasan operasional 

variabel yaitu: 
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1. Lingkungan sosial Lingkungan sosial atau masyarakat adalah semua 

orang/ manusia lain yang mempengaruhi kita, termasuk cara 

pergaulannya, adat istiadatnya, agama dan kepercayaannya, dan 

sebagainya. Dalam hal ini lingkungan sosial siswa adalah semua orang 

atau manusia lain yang dapat berpengaruh terhadap siswa tersebut. 

Adapun indikator lingkungan sosial yaitu lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. 

2. Perilaku Keagamaan 

Perilaku keagamaan dapat dijabarkan dengan cara mengartikan 

perkata. Kata perilaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

yaitu tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau perilaku. 

Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam 

melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan 

karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku atau aktivitas yang ada pada 

individu atau organisme tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai 

akibat dari adanya stimulus atau rangsangan yang mengenainya, yaitu 

dorongan untuk bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

mencapai tujuan. Adapun indikator perilaku keagamaan Peserta Didik yaitu 

ketaatan beribadah, mengucapkan salam dan jabat tangan ketika dating dan 

pulang, taat dan patuh pada guru, menolong sesama. 

E. Kajian Pustaka 

Berikut penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh beberapa 

peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di antaranya yaitu: 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Muhajirin dengan judul “pengaruh 

lingkungan sosial terhadap tingkat kepercayaan diri remaja di Desa 

Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagaimana 

yang peneliti lihat, beberapa orang remaja yang ada di Desa Kasikan 

Kecamatan tapung Hulu.” Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dan pengolahan 

hasil penelitian ini menggunakan bantuan Spss. 20 For Window. Hasil 

dari penelitian yang dilakukan ini adalah terdapatnya pengaruh 

lingkungan sosial terhadap tingkat kepercayaan diri remaja di Desa 

Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Dan berdasarkan 

uji hipotesis atau (Uji signifikan) ternyata nilai hitung lebih besar ≥ dari 

tabel atau 0,019 ≥ -1,689 maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya 

Signifikan dan dengan demikian dari hasil yang Signifikan dapat 

disimpulkan bahwa Lingkungan Sosial Berpengaruh Terhadap Tingkat 

Kepercayaan Diri Remaja Di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu 

Kabupaten Kampar.11  

Persamaan kedua jenis peneliti ini yaitu kuantitatif. Sedangkan 

perbedaan kedua penelitian ini yaitu penelitian di atas meneliti pengaruh 

lingkungan sosial terhadap tingkat kepercayaan diri remaja di Desa Kasikan 

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, akan tetapi calon peneliti 

tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku keagamaan peserta 

didik di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa. 

                                                           

11 M. Muhajir, ‘Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Tingkat Kepercayaan Diri 
Remaja Di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar’ (Riau, 2021), h. 7.  
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2. Putu Raditiya Eka pernama dengan judul pengaruh lingkungan sosial 

terhadap hasil belajar siswa kelas Xl IPS pada mata pelajaran IPS 

geografi di SMA Negeri 2 palu, ditemukan bahwa 1) dari peneliti 

tersebut dilatar belakangi oleh tingginya frekuensi siswa yang keluar 

masuk kelas pada pembelajaran IPS geografi yang di sebabkan oleh 

kejenuhan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan di sebabkan oleh 

adanya faktor lingkungan sosial 2) berdasarkan hasil uji deskriptif 

kuantitatif dan uji korelasi menunjukkan bahwa ada lingkungan sosial 

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa Xl IPS pada 

pembelajaran IPS geografi dengan tingkat hubungan sangat kuat.12   

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang 

lingkungan sosial. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini yaitu penelitian 

di atas meneliti tentang tentang hasil belajar siswa, akan tetapi penelitian 

yang akan dilakukan calon peneliti tentang perilaku keagamaan. 

3. Nabila Ghaisani dalam penelitiannya yang berjudul “Perngaruh 

Penggunaan Media Sosial Tik Tok terhadap Perilaku Keagamaan 

Remaja 23 Nipha 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. 20 di 

Kecamatan Blangkejeren” penelitian ini bertujuan agar dapat 

mengetahui bagaimana penggunaan media sosial Tik Tok yang 

dilakukan oleh para remaja di Kecamatan Blangkejeren dan mengetahui 

                                                           

12 Putu Raditiya Eka Permana, ‘Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Hasil Belajar 
Siswa Kelas XI Ips Pada Pembelajaran Ips Geoghrafidi SMA Negeri 2 Palu’, 2014, h. 3. 
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tindakan atau perilaku keagamaan seperti apa yang dilakukan oleh para 

remaja di Kecamatan Blangkejeren. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

penggunaan media sosial Tik Tok dan apakah terdapat pengaruh yang 

dapat disebakan dari penggunaan media sosial Tik Tok terhadap 

perilaku keagamaan remaja di Kecamatan Blangkejeren. Analisis ini 

menggunakan dua variabel, yakni media sosial Tik Tok dan perilaku 

keagamaan. Sampel pada penelitian ini adalah para remaja di 

Kecamatan Blangkejeren yang berusia 13 sampai 18 tahun yang aktif 

menggunakan media sosial Tik Tok. Pengumpulan data dilakukan 

dengan penyebaran kuesioner kepada 93 responden. Kemudian data 

yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi 

linear sederhana dan uji hipotesisnya menggunakan uji determinasi 

atau R2. Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa penggunaan media 

sosial Tik Tok yang mereka gunakan memiliki intensitas yang cukup 

tinggi setiap harinya dan terdapat pengaruh yang disebabkan oleh 

penggunaan media sosial Tik Tok terhadap perilaku keagamaan remaja 

di Kecamatan Blangkejeren dengan nilai presentase mencapai 52,3%. 

Hal ini berarti bahwa sangat besar pengaruh yang dapat ditimbulkan 

dari penggunaan media sosial Tik Tok sehingga dapat mempengaruhi 

perilaku keagamaan remaja di Kecamatan Blangkejeren. Baiknya ketika 

menggunakan media sosial Tik Tok, para 21 remaja tidak meniru hal 

buruk yang dapat mempengaruhi perilaku keagamaan mereka.13  

                                                           

13 Nabila Ghaisani, ‘Perngaruh Penggunaan Media Sosial Tik Tok Terhadap Perilaku 



13 

 

 

 

 

 

 

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang 

perilaku keagamaan. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini yaitu 

penelitian di atas meneliti perngaruh penggunaan media sosial tik tok 

terhadap perilaku keagamaan remaja 23 Nipha Devina Sanchia, akan tetapi 

penelitian yang dilakukan  calon peneliti tentang pengaruh lingkungan sosial 

terhadap perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres Pajagalung 

Kabupaten Gowa. 

4. Mico Tri Anugera, Kasmantoni, Asmara Yumarni dalam penelitiannya 

yang berjudul “Peran Ikatan Remaja Masjid dalam Membina Perilaku 

Keagamaan Remaja di Desa Padang Pelawi Kabupaten Seluma” tujuan 

penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Peranan Organisasi IRMAS 

dalam membina Perilaku Keagamaan Remaja di desa Padang Pelawi 

Kabupaten Seluma. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

reseach) yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, interview. 

Teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala desa, 

pembina Irmas, pengurus Irmas, anggota Irmas dan masyarakat. Hasil 

Penelitian: Peran Ikatan Remaja Masjid ditunjukkan dari hasil 

penelitian melalui observasi dan wawancara dengan narasumber 

menunjukan bahwa aktivitas Ikatan Remaja Masjid termasuk dalam 

kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa peran Remaja Islam 

                                                                                                                                                               
Keagamaan Remaja Di Kecamatan Blangkejeren’, 2018, h. 55-60. 
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Masjid dalam pembinaan perilaku keagamaan remaja di desa Padang 

Pelawi Kecamatan sukaraja Kabupaten Seluma sangat berperan aktif.14  

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang 

perilaku keagamaan. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini, penelitian di 

atas menggunakan jenis kualitatif akan tetapi calon peneliti menggunakan 

jenis kuantitatif.  

5. Hartono dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh lingkungan sosial 

terhadap Akhlak siswa. Hal ini dapat dibuktikan dan perhitungan 

korelasi product moment di atas, ternyata hasil r = 0.900 sedang 

tarafsignifikansi menurut ketentuan tabel statistik korelasi product 

moment dengan respondent 25 yaitu: 1 % 0,505 dan tarafsignifikansi 5 

% 0,396. Dengan demikian dapat terlihat bahwasanya71 terdapat 

pengaruh yang tinggi antara variabel X dan variabel Y, dan dapat 

dikatakan bahwa lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap 

akhlak siswa.15  

Persamaan kedua jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Sedangkan 

perbedaan kedua penelitian ini yaitu penelitian di atas meneliti pengaruh 

lingkungan sosial terhadap akhlak siswa, akan tetapi penelitian yang 

dilakukan calon peneliti tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap 

perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa. 

                                                           

14 Mico Tri Anugera, ‘Asmara Yumarni, Peran Ikatan Remaja Masjid Dalam Membina 
Perilaku Keagamaan Remaja Di Desa Padang Pelawi Kabupaten Seluma’, 2022, h. 49. 

15 Hartono, ‘Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Akhlak Siswa Di Sdn Duyungan 1 
Kecamatan Sukosewu Bojonegoro’ (Bojonegoro, 2014), h. 64.   
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitan 

a. Untuk mendeskripsikan lingkungan sosial di SD Inpres Pajagalung 

Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mendeskripsikan perilaku keagamaan di SD Inpres Pajagalung 

Kabupaten Gowa. 

c. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku 

keagamaan di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain: 

a. Teoretis 

1) Untuk mengetahui lingkungan sosial di SD Inpres Pajagalung 

Kabupaten Gowa. 

2) Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi, 

pengetahuan dan menambah wawasan kepada guru dan peserta didik. 

b. Praktis 

1) Bagi peneliti, memperdalam wawasan mengenai lingkungan sosial. 

2) Bagi pendidik, diharapkan lebih memahami tentang seberapa 

pentingnya pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku keagamaan 

bagi peserta didik. 

3) Bagi sekolah, diharapkan mengetahui sejauh mana pengaruh 

lingkungan sosial terhadap perilaku keagamaan peserta didik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Lingkungan Sosial  

1. Pengertian Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial atau masyarakat adalah semua orang/ manusia lain 

yang mempengaruhi kita, termasuk cara pergaulannya, adat istiadatnya, 

agama dan kepercayaannya, dan sebagainya. Dalam hal ini lingkungan sosial 

siswa adalah semua orang atau manusia lain yang dapat berpengaruh 

terhadap siswa tersebut. Pengaruh itu ada  yang diterima siswa langsung, ada 

yang diterima secara tidak langsung. Lingkungan sosial ini mempunyai 

pengaruh yang lebih besar  terhadap pertumbuhan rohani dan pribadi anak, 

sifat dan watak anak adalah interaksi antara pembawaan, keturunan dan 

lingkungan yang ada pada anak didik.1 

Menurut Sartain (ahli Psikologi Amerika), mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan lingkungan (environment) adalah meliputi semua kondisi-

kondisi di dunia yang dalam cara- cara tententu mempengaruhi tingkah laku 

kita, pertumbuhan, perkembangan atau life proses kita kecuali gen-gen, dan 

bahkan gen-gen dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan (to 

provide environment) bagi gen lain.2 

Lingkungan sosial, merujuk pada lingkungan dimana seorang individu 

melakukan interksi sosial. Kita melakukan interaksi sosial dengan anggota 

keluarga, dengan teman, dan kelompok sosial lain yang lebih besar.3 

                                                           

1 M. Basyirudin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, h. 4-5. 

2 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, h. 32. 

3 Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar (Jakarta: Prenada Media Group, 
2006), h. 66.  
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Faktor lingkungan ikut berperan dalam pembentukan karakteristik 

yang khas dari seseorang. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik 

dan sosial. Lingkungan fisik seperti kondisi alam sekitarnya, baik itu 

lingkungan buatan seperti tempat tinggal (rumah) dan lingkungan. 

Sedangkan lingkungan yang bukan buatan seperti kondisi alam goegrafis dan 

iklimnya.4 

Pendapat lain mengatakan, bahwa di dalam lingkungan tidak hanya 

terdapat sejumlah faktor pada suatu saat, melainkan terdapat pula faktor-

faktor lain yang banyak jumlahnya, yang secara potensial dapat 

mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku anak. Tetapi secara aktual 

hanya faktor-faktor yang ada di sekeliling anak tersebut yang secara 

langsung mempengaruhi pertumbuhan dan tingkah laku anak.5 Meskipun 

lingkungan tidak bertanggung terhadap kedewasaan anak didik, namun 

merupakan faktor yang sangat menentukan yaitu pengaruhnya yang sangat 

besar terhadap anak didik, sebab bagaimana anak tinggal dalam satu 

lingkungan yang disadari atau tidak pasti akan mempengaruhi anak.6 

Memang lingkungan berpengaruh besar kepada anak didik, meliputi 

lingkungan yang baik atau tidak baik. Lebih-lebih lingkungan yang kurang 

baik mudah memengaruhi anak didik. Mengingat lingkungan tidak 

bertanggung jawab memengaruhi anak didik, maka sudah sepantasnyalah 

                                                           

4 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 
65.  

5 H. M. Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam Jilid I (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 298.  

6 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 91.  
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jika pendidik bersikap bijaksana dalam bersikap dan menghadapi lingkungan 

tersebut. Sedangkan faktor pendidikan secara sadar dan bertanggung jawab 

menuntun dan membimbing anak ke tujuan pendidikan yang diharapkan.7 

Jadi dapat disimpulkan lingkungan sosial adalah semua manusia yang 

berada dalam lingkungan sekitar yang mempengaruhi peserta didik baik 

dalam tingkah laku dan perkembangannya. 

2. Macam-macam Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial merupakan sub tambahan dari pembahasan 

lingkungan. Pada umumnya lingkungan dibagi menjadi 2 yaitu lingkungan 

alam dan lingkungan sosial.8 

Adapun lingkungan sosial dibagi menjadi 2 macam yaitu: lingkungan 

sosial keluarga dan lingkungan sosial masyarakat. 

a. Lingkungan keluarga 

Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, 

yang pertama dan utama oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat 

kodrati orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi dan 

mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. 

                                                           

7 H. M. Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam Jilid I, h. 299. 

8 Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 
1973), h. 122.  



19 

 

 

 

 

 

 

Secara sederhana keluarga diartikan sebagai kesatuan hidup bersama 

yang pertama dikenal oleh anak, dan arena itu disebut primary community. 

Pendidikan keluarga ini berfungsi: 

1) Sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak 

2) Menjamin kehidupan emosional anak 

3) Menanamkan dasar pendidikan moral 

4) Memberikan dasar pendidikan sosial 

5) Meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak.9 

Umumnya kita menyakini bahwa keterlibatan orang tua sangat 

penting dalam proses sekolah anak, namun orang tua akan memerankan 

peran yang sedikit dalam proses belajar remaja. Namun semakin banyak 

yang menemukan bukti bahwa orang tua dapat menjadi faktor kunci dalam 

semua tingkat kelas. Meskipun begitu orang tua tidak terlibat sebanyak yang 

diinginkan oleh mereka atau sekolah terhadap anak remaja mereka. 

Keterlibatan orang tua adalah minimal pada sekolah menengah pertama. 

Hubungan kolaboratif antar orang tua dan sekolah biasanya akan berkurang 

seiring dengan berkembangnya anak menuju masa remaja. Namun 

keterlibatan orang tua ini, ternyata sama pentingnya di masa anak-anak 

maupun dimasa remaja. 

Joyce Epstein sebagaimana yang di kutip oleh John W. Santrock telah 

menyediakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaiman 

                                                           

9 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan, h. 92. 
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keterlibatan orang tua dalam menyekolahkan anak dapat ditingkatkan. 

1) Keluarga mempunyai kewajiban dasar untuk menyediakan keselamatan 

dan kesehatan bagi anak remaja mereka. 

2) Sekolah mempunyai kewajiban dasar untuk berkomunikasi dengan 

keluarga mengenai program sekolah dan perkembangan individual 

anak remaja mereka.  

3) Keterlibatan orang tua disekolah harus ditingkatkan. 

4) Keterlibatan orang tua dalam aktivitas belajar remaja di rumah harus 

lebih ditingkatkan. 

5) Orang tua harus lebih sering terlibat dalam pengambilan keputusan di 

sekolah. 

6) Kolaborasi dan kerjasama dengan organisasi masyarakat lebih 

ditingkatkan.10 

Keluarga, sebagai lembaga pendidikan tertua, memegang peranan 

krusial dalam perkembangan anak-anak. Dalam konteks keluarga, orang tua 

memiliki tanggung jawab untuk merawat, melindungi, dan mendidik anak-

anak mereka agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini adalah pondasi 

pertama dari pendidikan anak, yang tidak hanya mencakup aspek 

pengetahuan, tetapi juga aspek emosional, moral, sosial, dan agama. 

                                                           

10 John W. Santrock, Adolescence Perkembangan Remaja, Cet. Keena (Jakarta: 
Erlangga, 2003), h. 271-272.  
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b. Lingkungan Masyarakat 

Kelakuan manusia pada hakikatnya hampir seluruhnya bersifat sosial. 

Yakni dipelajari dalam interaksi dengan manusia lainnya, hampir segala 

sesuatu yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain 

di rumah, sekolah, tempat permainan, pekerjaan, dan sebagainya. Bahan 

pelajaran atau isi pendidikan oleh kelompok atau masyarakat seseorang. 11 

Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati 

suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki 

sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak 

bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. 

Masyarakat dapat diartikan sebagai satu bentuk tata kehidupan sosial 

dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Dalam arti ini masyarakat adalah 

wadah dan wahana pendidikan; medan kehidupan manusia yang majemuk 

(plural: suku, agama, kegiatan kerja, tingkat pendidikan, tingkat sosial 

ekonomi dan sebagainya). Manusia berada dalam multikompleks antara 

hubungan dan interaksi didalam masyarakat. 

Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga 

setelah keluaraga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat 

ini, telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari 

asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan 

demikian berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas.12 

                                                           

11 Amir Daien Indrakusuma, h. 123. 

12 Binti maunah, Ilmu Pendidikan, h. 109-110. 
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3. Faktor Lingkungan Sosial Bagi Perkembangan  

Lingkungan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan dan 

perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan 

sosio-psikologis. Manusia tidak bisa melepaskan diri secara mutlak dari 

pengaruh lingkungan sosial karena lingkungan senantiasa tersedia di 

sekitarnya. 

a. Lingkungan membentuk makhluk sosial 

Lingkungan pada uraian ini hanya meliputi orang-orang atau manusia-

manusia lain yang dapat memberikan pengaruh dan dapat dipengaruhi, 

sehingga menuntut suatu keharusan sebagai makhluk sosial untuk bergaul 

satu dengan yang lainnya. 

b. Lingkungan membentuk perilaku budaya 

Beragam kekayaan lingkungan merupakan sumber inspirasi dan daya 

cipta untuk diolah menjadi kekayaan budaya bagi individu. Lingkungan dapat 

membentuk pribadi seseorang karena manusia hidup adalah manusia yang 

berfikir dan serba ingin tahu serta mencoba-coba terhadap segala apa yang 

tersedia di alam sekitarnya.13 

Lingkungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam 

pembentukan dan perkembangan perilaku individu. Ini tidak hanya 

mencakup aspek fisik dari lingkungan tempat kita tinggal, tetapi juga aspek 

sosial dan psikologis yang melibatkan interaksi manusia. 

                                                           

13 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 362-363.  
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B. Perilaku Keagamaan  

1. Pengertian Perilaku keagamaan 

Pengertian perilaku keagamaan dapat dijabarkan dengan cara 

mengartikan perkata. Kata perilaku berarti tanggapan atau reaksi individu 

terhadap rangsangan atau lingkungan. Sedangkan kata keagamaan berasal 

dari kata dasar agama yang berarti sistem, prinsip kepercayaan kepada 

Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan 

kepercayaan itu. Kata keagamaan itu sudah mendapat awalan “ke” dan 

akhiran “an” yang mempunyai arti sesuatu (segala tindakan) yang 

berhubungan dengan agama.14 Mengenai pengertian keagamaan, dapat 

dijelaskan terlebih dahulu dari pengertian agama sebagai kata dari 

keagamaan. Agama adalah risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi 

sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk 

dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata 

serta mengatur hubungan dengan dan tanggungjawab kepada Allah swt, 

kepada masyarakat serta alam sekitarnya.15 

Perilaku keagamaan adalah sikap tingkah laku yang tidak 

menyimpang dari syari’at Islam yang dimiliki oleh seorang beragama Islam, 

guna dapat berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat. Dengan 

menjadikan agama sebagai dasar dalam pencapaian keputusan dalam segala 

                                                           

14 Imam As’ad Al-Abror, ‘Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam Membimbing Perilaku 
Keagamaan Siswa’ (IAIN Bengkulu, 2019). 

15 Jalaludin, Teologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 110.   
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hal, sehingga agama tidak lagi terbatas hanya sekedar menerangkan 

hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi secara tidak terelakkan 

juga melibatkan kesadaran berkelompok (sosiologis) atau untuk 

bermasyarakat.16 

Perilaku keagamaan berarti segala tindakan itu perbuatan atau 

ucapan yang dialakukan seseorang sedangkan perbuatan atau tindakan serta 

ucapan tadi akan terkaitannya dengan agama, semuanya dilakukan karena 

adanya kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, kebaktian dan kewajiban-

kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan.17 

2. Dimensi Perilaku Keagamaan 

Seseorang memeluk dan menghayati agama dapat diistilahkan sebagai 

keberagamaan. Dengan adanya keberagamaan akan membantu manusia 

menemukan dimensi terdalam dalam dirinya. Sehingga apabila 

keberagamaan seseorang itu baik akan membawa efek baik pula. 

Keberagamaan memiliki beberapa dimensi. C.Y. Glock dan R. Stark 

dalam bukunya The Nature of Religius Commitmen, menyebut lima  dimensi 

agama dalam diri manusia, yaitu : 

a. Dimensi Ideologis 

Berkenaan dengan kepercayaan keagamaan yang memberikan 

penjelasan tentang Tuhan, alam, manusia, dan hubungan diantara mereka. 

                                                           

16 A.D Ahmad Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Al-Maarif, 
2009), h. 17.  

17 Abdul Aziz, Pembentukan Perilaku Keagamaan Anak (JPIK: Vol. 1, No. 1, 2018), h. 
205  
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Dimensi ini berisi pengakuan akan kebenaran doktrin-doktrin agama. 

Seorang individu yang religius akan berpegang teguh pada ajaran teologis 

tertentu dan mengakui kebenaran doktrin agamanya.18 

Dalam agama Islam, dimensi ideologis ini tercakup dalam rukun iman 

yang terdiri dari iman kepada Allah swt, iman kepada malaikat Allah swt, 

iman kepada rasul Allah swt, iman kepada kitab-kitab Allah swt, iman kepada 

hari kiamat dan iman kepada takdir. Rukun iman merupakan sebuah pondasi 

dari agama Islam yang harus diyakini oleh seorang muslim. Dalam hidup, 

manusia akan merasakan dampak dari adanya rukun iman. 

b. Dimensi intelektual  

Dimensi intelektual mengacu pada pengetahuan ajaran-ajaran agama 

yang dimiliki seseorang. Pada dimensi ini dapat diketahui seberapa tingkat 

pengetahuan agama dan tingkat ketertarikan mempelajari agama dari 

penganut agama. Pemeluk agama Islam bias mempelajari ajaran agama dari 

al-Qur’an dan al-hadis. Selain untuk pegangan hidup, dalam al-Qur’an 

terdapat ajaran-ajaran agama yang harus diketahui oleh seorang muslim.19 

Sedangkan dalam hadits, terdapat perilaku keagamaan Nabi 

Muhammad SAW yang bisa diteladani oleh seorang muslim. Dimensi ini bisa 

disebut sebagai dimensi ilmu, karena ilmu yang mereka cari akan mampu 

menambah pengetahuan yang mereka miliki, misalnya dengan mengikuti 

                                                           

18 M. A. Subandi, Psikologi Agama Dan Kesehatan Mental (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2013), h. 88.   

19 M. A. Subandi, Psikologi Agama Dan Kesehatan Mental (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2013), h. 90.  
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pengajian tasawuf, tauhid, fiqh, dan kegiatan lain yang memiliki kajian 

keagamaan.20 

c. Dimensi Eksperensial 

Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman perasaan, persepsi dan 

sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh kelompok keagamaan 

saat melaksanakan ritual keagamaan. Mayoritas muslim akan merasakan 

keadamaian dan ketenangan ketika mampu menjalankan ibadah dengan 

khusyuk, misalnya dalam melakukan sholat. Khusyuk dapat dicapai jika kita 

mampu benar-benar fokus beribadah dan hanya tertuju pada Tuhan. Bahkan 

dalam sholat itu kita bisa merasa sangat dekat dengannya. 

Namun di luar ritual keagamaan individu juga bisa merasakan sebuah 

perasaan atau persepsi dari ritual yang mereka jalankan.   Misalnya ritual 

keagamaan yang mereka istiqomahkan membuat mereka menjadi semakin 

dekat dengan Tuhan sehingga memiliki rasa takut akan dosa-dosa yang telah 

lampau dan kini menjadikan diri semakin baik lagi. 

d. Dimensi Ritualistik 

Dimensi ini meliputi pedoman pokok pelaksanaan ritus, frekuensi 

prosedur ritus penganut agama yang memiliki makna dalam kehidupan 

sehari-hari. Sejauh mana seorang penganut agama menjalankan ritual 

keagamaan dalam ajarannya. Apabila dalam agama Islam, dimensi ritualistik 

berpacu dari rukun islam dimana rukun islam terdapat lima aspek yakni 

                                                           

20 Ramayulis, Pengantar Psikologi Agama (Jakarta: Kalam Mulis, 2002), h. 52.  
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mengucapkan kalimat syahadat, melakukan sholat, membayarkan zakat, 

menjalankan puasa dan menunaikan ibadah haji. 

e. Dimensi Sosial  

Dimensi ini meliputi segala implikasi sosial pelaksanaan ajaran agama. 

Dimensi ini memberikan gambaran efek ajaran agama terhadap etos kerja, 

hubungan interpersonal, kepedulian kepada penderitaan orang lain, dan lain-

lain. Ibadah seseorang akan terlihat dari bagaimana dia berinteraksi dengan 

lingkungannya.21 

Disinilah konsep hablu minannas dijalankan. Mereka dengan ibadah 

yang baik akan lebih mampu menempatkan dirinya di masyarakat. Hal 

tersebut dapat dilihat dari sifat kasih sayang kepada manusia lain baik pada 

keluarga atau orang lain. Apabila mereka menjadi seorang pemimpin maka 

akan menjadi pemimpin yang adil dan bijak. 

Konsep keberagamaan Glock dan Stark mencoba melihat 

keberagamaan seseorang dengan memperhatikan semua dimensi. Untuk 

memahami keberagaman umat Islam, diperlukan suatu konsep yang 

mampumemberikan penjelasan tentang beragam dimensi dalam Islam. 

Keberagaman dalam Islam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ritual 

ibadah saja namun juga aktivitas lainnya seperti berinteraksi dengan 

lingkungan. 

                                                           

21 Nastiti dwicahyani Helsa E, P, ‘Proses Pengambilan Keputusan Menjadi LGBT 
Dengan Karakteristik Religius’, Jurnal INSAN, Vol. 4, (2019), h. 47. 
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Secara umum, penelitian ini membahas tentang perilaku keagamaan 

pada sebuah lembaga dimana lembaga tersebut memberikan fasilitas 

keagamaan yang memadai. Sehingga bisa dijelaskan dengan teori religious 

behaviour milik Marie Cornwall untuk ditambahkan dalam dimensi ritualistik 

karena Marie Cornwall menyebutkan bahwa terdapat tiga hal yang dapat 

diamati dalam perilaku keagamaan, yaitu sembahyang atau doa personal, 

kehadiran di tempat ibadah dan ibadah di rumah. 

Teori religious behaviour milik Marie Cornwall memiliki lima faktor 

yang saling terkait dengan perilaku keagamaan, yaitu sebagai berikut: 

a. Keterlibatan Kelompok  

Sumbangsih paling signifikan adalah penekanan pada agama sebagai 

fenomena kelompok dan wawasannya mempengaruhi efek interaksi in-group 

dan out group. Seseorang dengan ikatan interaksi kuat dengan kelompok luar 

dan ikatan interaksi yang lemah dengan kelompoknya sendiri cenderung 

tidak akan dipengaruhi oleh kelompok tersebut dan mampu menarik dirinya. 

Realitas sosial ditopang oleh komunikasi dengan hal-hal yang signifikan 

seperti institusi agama, keluarga dan asosiasi sukarela. 

b. Keyakinan Ortodoksi 

Keyakinan ortodoksi merupakan dimensi kognitif religius. Para 

ilmuwan secara tradisional berpendapat bahwa ortodoksi agama memiliki 

peranan terhadap perilaku. Berdasarkan penelitian terdahulu, keterlibatan 

kelompok dan ortodoksi kepercayaan memiliki efek langsung terhadap 
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perilaku keagamaan. Namun beberapa pendapat mengakui keterlibatan 

kelompok tidak secara langsung memberikan efek pada perilaku keagamaan. 

Keyakinan ortodoksi dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu: 

1) Ortodoksi tradisional diartikan sebagai kepercayaan pada ajaran umum 

suatu agama. 

2) Ortodoksi khusus mengacu pada penerimaan atau penolakan terhadap 

keyakinan yang khas pada organisasi agama tertentu.22 

c. Komitmen Religius  

Komitmen religius merupakan dimensi afektif dan menjadi ukuran 

penting agama dalam kehidupan seseorang. Seiring dengan kepercayaan dan 

perilaku, komitmen cenderung sangat bergantung pada ikatan yang kuat 

dengan anggota kelompoknya. Komitmen religius sendiri sangat dipengaruhi 

oleh sifat pribadi seseorang dalam hubungan masayarakat. 

Dalam pengertiannya pun memiliki beberapa pendapat, yaitu: 

1) Komitmen spiritual yang fokus pada tingkat komitmen pada Tuhan 

seperti mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, kemauan untuk 

melakukan apapun yang Tuhan inginkan dan pentingnya hubungan 

seseorang dengan Tuhan. 

2) Komitmen institusional yang berorientasi pada afektif individu 

terhadap organisasi keagamaan atau masyarakat. Hal ini 

                                                           

22 Asep Lukman Hakim, ‘Perilaku Keagamaan Masyarakat Kampung Naga Dalam 
Perspektif Teori Religious Behaviour Marie Cornwall’, Journal for Islamic Studies, Vol. 1, 
(2018), h. 18. 
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menggambarkan keterikatan, identifikasi dan loyalitas individu 

terhadap institusi keagamaan setempat atau komunitas religius. 

d. Sosialisasi Agama  

Sosialisasi agama lebih fokus pada tiga agen yaitu keluarga, institusi 

keagamaan dan rekan sejawat. Apabila ditinjau dari konsep sosialisasi 

tradisional, keluarga merupakan agen utama dalam sosialiasi agama. 

Biasanya orang tua mensosialisasikan anak-anak mereka dengan 

menyalurkan ke dalam kelompok atau pengalaman lain seperti sekolah atau 

sebuah pernikahan yang akan memperkuat apa yang mereka pelajari di 

rumah dan akan menyalurkannya ke dalam aktivitas orang dewasa. 

e. Demografis  

Beberapa penelitian menunjukkan adanya dampak kelas sosial, 

pendidikan dan pekerjaan berbeda di antara kelompok agama dan 

dampaknya dipengaruhi oleh waktu. Secara umum, karakteristik demografis 

adalah indikator lokasi seseorang dalam struktur sosial sehingga dapat 

mempengaruhi religiusitas.23 Secara umum, kelas sosial, pendidikan, dan 

pekerjaan adalah faktor demografis yang berpengaruh signifikan terhadap 

religiusitas seseorang, namun dampaknya dipengaruhi oleh berbagai variabel 

lain, termasuk budaya, pengalaman individu, dan konteks sosial. Meskipun 

pendidikan tinggi dan kelas sosial atas sering kali dikaitkan dengan 

penurunan religiusitas, hal ini tidak selalu berlaku universal. Religiusitas juga 

                                                           

23 Asep Lukman Hakim, ‘Perilaku Keagamaan Masyarakat Kampung Naga Dalam 
Perspektif Teori Religious Behaviour Marie Cornwall’, Journal for Islamic Studies, Vol. 1, 
(2018), h. 20. 
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bukan konsep yang statis, tetapi sesuatu yang berubah seiring waktu, baik 

karena faktor internal seperti usia, maupun faktor eksternal seperti 

perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. 

3. Proses Pembentukan Perilaku keagamaan 

Keinginan kepada hidup beragama adalah salah satu sifat yang asli 

pada manusia.sifat tersebut adalah (nalirah, gazilah, fitrah, kecenderungan) 

yang telah menjadi pembawaan dan bukan sesuatu yang dibuat-buat atau 

sesuatu keinginan yang muncul kemudian, lantaran pengaruhnya dari luar. 

Manusia dalam mencari Tuhan sebelum datangnya utusan Allah swt, 

menemukan berbagai jalan yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri 

kepada Tuhan. Banyak juga simbol-simbol yang digunakan sebagai sarana 

untuk berhubungan dengan Tuhan, ada yang memakai patung, pohon-pohon 

besar, batu-batu dan lain-lain. 

Perilaku manusia sebagian besar merupakan perilaku yang dibentuk, 

dan dipelajari. Berikut adalah pembentukan perilaku keagamaan.  

a. Kondisioning atau kebiasaan  

Salah satu pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan 

kondisioning atau kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri untuk 

berperilaku seperti yang diharapkan. Misal mengucapkan terimakasih bila 

diberi sesuatu pada orang lain, membiasakan diri untuk disiplin, dan lain 

sebagainya. Cara ini didasarkan tas teori belajar kondisioning baik yang 

dikemukakan oleh Pavlov maupun oleh Thorndike dan Skinne. 
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b. Pengertian (Insight) 

Pembentukan perilaku juga dapat ditempuh dengan pengertian atau 

insiht. Misal saat datang ke kelas jangan sampai terlambat, karena jika 

sampai terlambat dapat mengganggu teman-teman yang lain. Cara ini 

berdasarkan atas teori belajar kognitif, yaitu belajar dengan disertai adanya 

pengertian. 

c. Menggunakan Model 

Pembentukan perilaku masih dapat dilakukan dengan menggunakan 

model atau contoh. Kalau orang bicara bahwa orang tua sebagai contoh anak-

anaknya, pemimpin sebagai penutan yang dipimpinnya, hal tersebut 

menunjukkan pembentukan perilaku dengan menggunakan model.24 

Perkembangan perilaku keagamaan pada anak, terjadi melalui 

pengalaman hidupnya sejak kecil, dalam keluarga, di sekolah dan dalam 

masyarakat. Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama (sesuai ajaran 

agama) akan semakin banyak ajaran agama, maka sikap, tindakan, kelakuan 

dan caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama. 

Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur 

pendidikan yang secara tidak langsung yang dengan sendirinya akan masuk 

ke dalam pribadi anak yang sedang bertambah itu. Sikap anak terhadap 

teman-teman dan orang yang ada di sekelilingnya sangat dipengaruhi sikap 

orang tuanya terhadap agama. 

                                                           

24 Hadari Nawawi, Pendidikan Dalam Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 219.  
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Perlakuan orang tua terhadap anak tertentu dan terhadap semua 

anaknya sangat berpengaruh pada anak-anak sendiri, perlakuan keras akan 

berakibat lain daripada perlakuan yang lemah lembut dalam pribadi anak. 

Selain di atas, banyak sekali faktor-faktor tidak langsung dalam keluarga 

yang mempengaruhi terbentuknya perilaku keagamaan anak. Di samping itu 

tentunya nilai pendidikan yang mengarah kepada perilaku keagamaan 

baginya, yaitu pembinaanpembinaan tertentu yang dilakukan orang tua 

terhadap anak, baik melalui latihan-latihan, perbuatan misalnya dalam 

makan minum, buang air, mandi, tidur, berpakaian dan sebagainya, semua itu 

termasuk perilaku keagamaan.25 

4. Aspek Perilaku Keagamaan 

Aspek perilaku keagamaan anak pada dasarnya meliputi keseluruhan 

perilaku yang dituntut (dalam konteks agama). Sedangkan menurut Achmad 

Sudrajat mengenai macam dan bentuk perilaku manusia di dunia ini banyak 

dan berbeda-beda, namun dalam pembahasan ini yangpenulis kemukakan 

adalah aspek akidah dan aspek ibadah. Di antara aspekaqidah, aspek ibadah 

dan perilaku sopan santun. 

a. Aspek Aqidah  

Menurut Syara, aqidah adalah iman yang kokoh terhadap segala 

sesuatu yang disebut secara tegas dalam al-Qur‟an dan hadist. Aqidah adalah 

keyakinan atau kepercayaan tentang adanya wujud Allah swt, dengan 

mempercayai segala sifat-sifatNya yang maha sempurna dan maha besar dari 

                                                           

25 Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 9.  
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yang lainya. Aspek aqidah atau keyakinan menunjuk pada seberapa tingkatan 

keyakinan anak terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan 

dogmatik. Di dalam agama.26 

b. Aspek Ibadah  

Ibadah Menurut Syaltut, salah seorang imam muslim dan mufassir 

terkenal, menulis dalam tafsiranya bahwa ibadah berarti tunduk tidak 

terhingga kepada kebenaran yang tidak terbatas. Hal ini termanifestasikan 

dalam perasaan hina dan cinta serta kefanaan diri menghadapi keindahan 

dan kemegahan Dzat yang diibadahi. Kefanaan diri ini tidak tertandingi oleh 

segala macam dan bentuk kefanaan lain. Dalam konsep spiritual psikologi 

Islam, patut menghadirkan pengertian yang mengintisarikan bahwa nilai 

spiritual itu terletak pada kualitas konformiti seseorang terhadap yang Maha 

Agung. Dengan kata lain, manusia dapat dikatakan utuh jika ia telah sanggup 

melebur dalam tata ruang ibadah.27 Pandangan Syaltut tentang ibadah 

menekankan pentingnya ketundukan total kepada Allah sebagai bentuk 

pengakuan terhadap kebenaran yang tidak terbatas. Ibadah bukan sekadar 

ritual fisik, tetapi merupakan manifestasi dari rasa hina, cinta, dan kefanaan 

diri di hadapan Allah. Nilai spiritual ibadah terletak pada sejauh mana 

seseorang dapat menyelaraskan dirinya dengan kehendak Allah, sehingga 

manusia dapat dianggap utuh ketika seluruh aspek kehidupannya tunduk 

kepada Sang Pencipta. Konsep ini menekankan bahwa ibadah dalam Islam 

                                                           

26 Rafy Sapuri, Psikologi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 60.  

27 M. Quraish Shihab, yang Hilang Dari Kita Akhlak (Tanggerang: Lentera Hati, 2016), 
h. 123-124.  



35 

 

 

 

 

 

 

mencakup segala dimensi kehidupan dan merupakan sarana untuk mencapai 

kedamaian batin dan keseimbangan spiritual. 

c. Aspek Sopan Santun  

Sopan santun serupa dengan akhlak, tetapi yang hasilnya dinilai baik 

karena sopan santun hanya merujuk yang baik sesuai dengan norma-norma 

yang berlaku dimasyarakat. Dapat dikatakan bahwa sopan santun 

merupakan sikap, ucapan, perbuatan dan aneka tingkah yang ditampakkan 

oleh seseorang.28 

Dalam kitab Ta’limul Muta’allim karangan Syekh Burhanuddin al-

Islam Al-Zarnuji menjelaskan bahwasanya peserta didik itu tidak akan 

mendapatkan ilmu dan tidak bias memanfaatkanya kecuali dengan 

mengagungkan ilmu dan pemiliknya, memuliakan, dan menghormati 

gurunya. Dikatakan, tidaklah sampai orang yang telah sampai (pada 

kesuksesan) melainkan sebab rasa hormat, dan tidaklah jatuh berguguran 

orang telah yang jatuh (dalam kegagalan) melainkan sebab tinggal hormat 

dan mengagungkan. Dikatakan, penghormatan itu lebih baik dari pada ta’at, 

tidak kah kamu perhatikan bahwasanya manusia tidak jatuh kafir karena 

berbuat maksiat tetapi sesungguhnya mereka bias kafir karena tidak 

menghormati.29 

                                                           

28 Khairunnas Rajab, Psikologi Ibadah (Jakarta: Amzah, 2011), h. 1.  

29 Burhanuddin al-Islam Az-Zarnuji, Ta’limul Muta’allim, h. 33.  
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5. Indikator Perilaku Keagamaan  

Perilaku keagamaan erat kaitannya dengan sikap seseorang dalam 

beragama yang dapat dikonotasikan dengan sikap beragama, sikap religius, 

dan religiusitas attitude. Sikap orang beragama adalah tahu dan mau secara 

pribadi menerima dan menyetujui gambaran-gambaran keagamaan yang ada 

dan dijadikan miliknya sendiri, kemudian keyakinan dan iman yang sudah 

melekat dalam diri diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Menurut 

Syamsyu Yusuf mengemukakan bahwa indikator perilaku keagamaan ialah 

sebagai berikut: 

a. Ketaatan beribadah 

Suatu ketundukan dan penghambaan kepada Allah swt. Ketundukan 

dan penghambaan kepada Allah SWT adalah inti dari ajaran Islam dan 

merupakan tujuan utama penciptaan manusia. Ibadah, baik dalam bentuk 

ritual maupun aktivitas sehari-hari, adalah cara seorang Muslim 

menunjukkan ketundukan dan rasa syukurnya kepada Allah. Ketundukan ini 

mencakup aspek hati, lisan, dan tindakan, yang harus didasari oleh ikhlas dan 

taqwa. Meskipun ada tantangan dalam menjaga ketundukan ini, hasil dari 

ketundukan yang benar akan membawa kedamaian, kebahagiaan, dan 

keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. 

b. Berperilaku bersyukur  

Perilaku yang mengakui dan menyadari dengan sepenuh hati bahwa 

segala        nikmat yang diperoleh berasal dari Allah swt. Syukur adalah perilaku 

yang penting dalam ajaran Islam dan menjadi tanda dari keimanan yang kuat. 
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Perilaku ini melibatkan pengakuan hati, lisan, dan tindakan bahwa segala 

nikmat yang diperoleh berasal dari Allah SWT. Orang yang bersyukur akan 

merasakan ketenangan batin, kebahagiaan, dan peningkatan nikmat dalam 

berbagai bentuk. Namun, sikap syukur ini harus diterapkan secara konsisten, 

baik dalam keadaan lapang maupun sempit, agar menjadi cerminan dari 

keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.  

c. Mengucapkan salam dan jabat tangan ketika datang dan pulang 

Perilaku yang dilakukan yang menunjukkan kesopanan terhadap 

orang yang  lebih tua dari kita. 

d. Taat dan patuh pada guru 

Perilaku yang menghargai seorang guru.30 

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Keagamaan  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada 

anak, yaitu sebagai berikut: 

a. Kurang tertanamnya jiwa agama pada setiap orang masyarakat Keadaan 

masyarakat yang kurang stabil 

b. Kurangnya kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan moral dasar 

sejak dini 

c. Banyaknya orang melalaikan budi pekerti 

d. Suasana rumah tangga yang kurang baik 

e. Kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang  

                                                           

30 Syamsyu Yusuf, Psikologi Agama, h. 79. 
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Maka dari itu, sebagai orangtua supaya lebih menerapkan nilaimoral 

untuk anak kita supaya anak kita memiliki moral yang baik dimasyarakat. 

Karena semua perilaku yang ada pada diri anak juga menyangkut 

kepribadian anak dan juga faktor bagimana bimbingan dan peran dari 

orangtua. Jiwa agama itu penting bagi anak karena agama juga sangat 

dibutuhkan anak. jika anak mempunyai moral yang baik dan tidak memiliki 

ilmu agama seperti kurang lengkap. Jika anak mempunyai nilai agama yang 

baik dan mempunyai morl yang tidak baik pastinya juga tidak akan baik. 

Maka dari itu tanamkan nilai moral dan nilai agama untuk anak supaya 

menjadi seperti yang kita inginkan. 

Dari beberapa faktor diatas merupakan faktor yang mempengaruhi 

perkembangan moral perilaku keagamaan pada anak, supaya moral anak 

menjadi baik, kita harus menanamkan nilai-nilai agama, budi pekerti dan 

lebih memberikan bimbingan pada anak jika anak memiliki waktu luang. 

Disisi lain suasana rumah tangga dari ayah dan ibu juga harus baik, jangan 

sampai ada masalah di dalam rumah tangga supaya tidak mempengaruhi 

pada anak. Karena memang anak usia dini membutuhkan bimbingan yang 

baik untuk dapat menerapkan nilai moral serta ilmu agama untuk kebaikan 

anak.31 

 Untuk mencapai perkembangan moral dan perilaku keagamaan yang 

baik pada anak, diperlukan sinergi dari beberapa faktor, yaitu penanaman 

nilai-nilai agama dan budi pekerti, bimbingan yang konsisten dari orang tua, 

                                                           

31 Fakhriza, ‘Perilaku Keagamaan Anak’, Jurnal Pembentukan Perilaku Keagaman, 
2017, h. 2. 
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suasana rumah tangga yang harmonis, serta pengawasan yang baik pada 

masa usia dini. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh 

dengan bimbingan dan kasih sayang, serta diajarkan nilai-nilai moral dan 

agama, cenderung tumbuh menjadi individu yang berkarakter kuat dan 

memiliki pemahaman moral yang baik. 

 

 



 

40 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan jenis 

penelitian kuantitatif yang bersifat ex post facto. Penelitian kuantitatif sendiri 

merupakan penelitian yang menggunakan data yang berbentuk angka, pada 

dasarnya penelitian ini menggambarkan data melalui angka-angka dan 

biasanya lebih banyak menggunakan hipotetik verifikatif.1 Penelitian ini 

menggunakan pendekatan ex post fact, disebut demikian karena sesuai 

dengan arti dari ex post facto itu sendiri, yaitu “dari apa dikerjakan setelah 

kenyataan”, maka penelitian ini disebut sebagai penelitian sesudah kejadian. 

Penelitian ini jga biasa disebut sebagai penelitian after the fact atau sesudah 

fakta selain itu ada juga peneliti yang menyebutnya sebagai retrospective 

study atau studi penelusuran kembali.2 

Pada penelitian ini, peneliti berusaha meneliti mengenai penelitian 

pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku keagamaan peserta didk 

dalam menjalankan aktivitas pembelajaran di SD Inpres Pajagalung 

Kabupaten Gowa. 

                                                           

1 Suryadi, Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Manajemen Dan Ekonomi Islam (Jakarta: 
Prenadamedia, 2015), h. 109.  

2 Sitti Mania, ‘Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial’ (Alauddin University, 
2013), h. 79.  
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SD Inpres Pajagalung Kabupaten 

Gowa. Dimana SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa terletak di Dusun 

Pajagalung, Desa Tanete, Kecematan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Pertimbangan mendasar dari pemilihan lokasi penelitian 

ini ialah dapat bekerjasama dengan pihak sekolah terutama pada guru 

Pendidikan Agama Islam yang ada di SD Inpres Pajagalung. 

B.  Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah gejala variabel yang bervariasi yaitu faktor-

faktor yang dapat berubah-ubah ataupun dapat diubah untuk tujuan 

penelitian. Variabel penelitian dan perlu ditentukan dan dijelaskan agar alur 

hubungan dua atau lebih variabel dalam penelitian dapat dicari dan 

dianalisis.3 

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi, 

menjelaskan, atau menerangkan variabel yang lain. Variabel tersebut 

menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Sedangkan variabel 

dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau diterangkan oleh 

variabel lain tetapi tidak dapat mempengaruhi variabel yang lain.4 

Sedangkan dalam variabel penelitian ini, penulis menggunakan dua 

variabel yang akan dianalisa, yaitu: 

                                                           

3 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan 
Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Cet. VIII (Jakarta: Prenadamedia Group, 
2014), h. 103.   

4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan 
R&D), h. 61.  
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a. Variabel Independen 

Variabel Independen (bebas) adalah lingkungan sosial. Variabel ini 

dilambangkan dengan “X”. 

b. Variabel Dependen  

Variabel Dependen (terikat) adalah perilaku keagamaan. Variabel ini 

dilambangkan dengan “Y”. 

2. Desain Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mengungkapkan bahwa 

terdapat pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku keagamaan peserta 

didik dalam menjalankan aktivitas pembelajaran, maka desain penelitiannya 

adalah sebagai berikut: 

 

  X    Y 

 

Keterangan: 

X = Lingkungan Sosial   

Y = Perilaku Keagamaan 

C.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian 

untuk mengadakan objek yang akan diteliti. Bagian ini memiliki dua 

perspektif, yaitu pendekatan metodologi dan pendekatan studi keilmuan. 

Pendekatan metodologi yang digunakan adalah pendekatan yang bercorak 

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

fakta yang dapat diobservasi, dapat dihitung, dan dapat diukur. Pendekatan 
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kuantitatif dioperasikan dengan data yang berupa angka yang kemudian 

dianalisis menggunakan statistik untuk memprediksi bahwa variabel X 

memengaruhi variabel Y sehingga hipotesis penelitian terjawab.5 

Sedangkan pendekatan studi atau keilmuan yang dimaksud disini 

menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian. 

Khusus untuk pendekatan studi atau keilmuan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis adalah 

pendekatan yang digunakan untuk mempelajari pernyataan-pernyataan yang 

tampak dalam hubungannya dengan tubuh, gejala-gejala jiwa yang nampak 

sebagai gerak gerik. Penelitian ini mengamati pertumbuhan jiwa manusia 

khususnya yang berkaitan dengan perilaku-perilaku peserta didik di sekolah 

yang ditunjukkan dalam aktivitasnya sehari-hari. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal 

minat yang ingin peneliti investigasi. Sementara Sugiyono mendefinisikan 

populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.6 Dari definisi-definisi 

tersebut dapat kita ketahui bahwa populasi merupakan sekelompok orang 

yang memiliki berbagai macam karakteristik tertentu dan dijadikan sebagai 

objek penelitian. 

                                                           

5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 173.  

6 Suryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Manajemen 
Dan Ekonomi Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 190.   
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Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh peserta didik yang belajar 

di SD Inpres Pajagalung kabupaten Gowa yang berjumlah peserta didik. 

Tabel 3.1. 

Jumlah Populasi Peserta Didik SD Inpres Pajagalung 

Kabupaten Gowa 

No Kelas Jumlah 

1. lV 17 

2. V 20 

3. Vl 20 

Total 57 

Sumber: Ruang Tata Usaha SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa 

2. Sampel 

Sampel merupakan setengah dari jumlah populasi yang akan diteliti. 

Dengan demikian, sampel bukan populasi tetapi perkiraan atas populasi. 

Dengan kata lain, sampel adalah cara pengumpulan data dengan mengambil 

sebagian elemen anggota populasi untuk diselidiki atau pengumpulan data 

melalui sampel.7 

Sampel adalah sejumlah anggota yang diambil/dipilih dari suatu 

populasi. Dipilih harus mewakili (representatife) terhadap populasi karena 

sampel merupakan alat atau media untuk mengkaji sifat-sifat populasi.8 

Menurut Arikunto sampel adalah sebagian dari hasil populasi yang 

                                                           

7 Endah Saptutyningsih dan Estu Setyaningrum, Penelitian Kuantitatif Metode Dan 
Alat Analisis (Yogyakarta: Goysen Publishing, 2019), h. 128.  

8 Nursalam, ‘Statistik Untuk Penelitian’ (Alauddin University, 2011), h. 15-16.   
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diteliti, dalam pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa 

sehingga memperoleh sampel yang dapat menggambarkan populasi yang 

sebenarnya dan sampel yang diperoleh harus representatife. Selain itu, 

Arikunto mendefinisikan pengertian sampel sebagai berikut:  

Sampel adalah sebagian dari hasil populasi yang diteliti. Apabila 
subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua dan apabila 
subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10%-15% atau 
20%-25% dari jumlah populasinya.9 

Penentuan pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik sampling jenuh yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel.10 Maka sampel dari penelitian ini adalah 

semua peserta didik atas SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa yang 

berjumlah 57 orang peserta didik yang dibagi ke dalam 3 kelompok. 

Tabel 3.1 

Jumlah Sampel Peserta Didik SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa   

No Kelas Jumlah 

1. lV 17 

2. V 20 

3. Vl 20 

Total 57 

       Sumber: Ruang Tata Usaha SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa  

 

                                                           

9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Praktik, Cet. XIV (Jakarta: Rineka Cipta, 
2011), h. 109.   

10 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 
R&D, Cet. XXIII (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 124.   
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E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab 

rumusan masalah pada penelitian.11 

Metode-metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Angket (kuesioner) 

 Angket atau yang sering dikenal dengan kuesioner merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 

Metode angket atau kuosioner merupakan suatu teknik atau cara 

pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya 

dengan responden). Angket berisi sebuah pertanyaan atau pernyataan yang 

harus dijawab oleh responden. Bentuk pertanyaan bisa bermacam-macam, 

yaitu pertanyaan terbuka, pertanyaan berstruktur dan pertanyaan tertutup.12 

                                                           

11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, h. 109.  

12 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2013), h. 119.  
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2. Observasi 

Observasi pada hakikatnya adalah kegiatan yang menggunakan panca 

indra seperti penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan dalam menjawab masalah penelitian. Hasil 

observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi tertentu, dan 

juga perasaan emosi seseorang.13 

 Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi 

penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi, kemudian digunakan 

untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang akan dilakukan. 

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data, yang 

peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama 

penelitian.  Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan langsung dan mencatat data-data yang 

dibutuhkan sebagai sumber kelengkapan untuk mengetahui bagaimana 

Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Keagamaan Peserta Didik di 

SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah 

siap, sudah berlalu atau data sekunder. Peneliti tinggal mengambil atau 

menyalin data yang sudah ada yang berhubungan dengan variabel 

                                                           

13 Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial, Cet. I (Makasaar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 187.   
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penelitian.14  Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku- buku yang relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, file dokumenter, serta data yang relevan.15  

Dokumentasi dibutuhkan untuk menunjang kelengkapan data-data serta 

membantu dalam mempertajam kesimpulan yang akan diambil, dokumentasi 

dilakukan pada saat kegiatan penelitian, seperti pada saat penyebaran 

kuisioner dan pengisian kuisioner. 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam 

pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang dipergunakan dalam 

mengukur fenomena atau gejala alam maupun sosial yang diamati oleh 

peneliti. Semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah angket 

(kuesioner) dengan bentuk skala likert dan observasi. 

1. Angket (kuesioner) 

 Adapun jenis kuesioner yang digunakan ialah kuesioner (angket) 

tertutup. Di mana alat ukur yang digunakan ialah skala likert. Skala likert 

biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala ini menilai 

sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh peneliti dengan cara 

mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan dengan pilihan alternatif 

                                                           

14 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 
Peneliti Pemula (Gowa: Pusaka Al-Maida, 2019), h. 88.   

15 Ridwan, Dasar-Dasar Statistika, Cet. III (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 58.   
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empat kategori jawaban yang akan dipilih responden untuk melihat 

pembelajaran daring pada mata pelajaran Fikih dengan skala ukur yang telah 

disediakan. Adapun sistem penskoran pada instrumen skala pembelajaran 

daring peserta didik sebagai berikut: 

     Tabel 3.2 

Alternatif Jawaban 

Pernyataan Positif 

(Favourable) 

Pernyataan Negatif 

(Unfavourable) 

Jawaban Skor Jawaban Skor 

Sangat Sesuai (SS) 4 Sangat Sesuai (SS) 1 

Sesuai (S) 3 Sesuai (S) 2 

Tidak Sesuai (TS) 2 Tidak Sesuai (TS) 3 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 
Sangat Tidak Sesuai 

(STS) 
4 

2. Pedoman Observasi 

 Pedoman observasi merupakan proses pemerikasaan dokumen dapat 

memberi infomasi secara tepat dan akurat, maka diperlukan pedoman atau 

panduan yang akan mengarahkan pemeriksaan terhadap aspek yang perlu 

dilakukan secara sistematis. 

3. Format Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan instrument penting dalam mengumpulkan 

data khususnya pada penelitian ini. Teknik ini dapat digunakan pada saat 

pembagian angket kepada responden dan pada saat pengisian angket 

tersebut. Dokumentasi pada penelitian ini juga digunakan untuk mengambil 

data yang relevan mengenai pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku 

keagamaan dalam menjalankan aktivitas pembelajaran di SD Inpres 
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Pajagalung. 

G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

Suatu instrumen dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.16 Instrumen tes 

diuji validitasnya dengan cara validitas isi dan validitas kontruk. Yang 

dimaksud dengan validitas isi yaitu ketepatan instrumen tersebut ditinjau 

dari segi materi yang akan diteliti. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas 

apabila butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai 

dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional.17 

Penelitiian ini, validitas instrumen diuji dengan menggunakan rumus 

Product Moment Correlation, uji ini dilakukan dengan melihat korelasi/skor 

masing-masing item pernyataan atau soal tes. Rumusnya adalah: 

 

 

 

Keterangan: 

xyr      : Koefisien korelasi variabel X dan Y 

X : Jumlah skor dalam distribusi X  

Y : Jumlah skor dalam distribusi Y 

   N  : Jumlah subyek keseluruhan item.18 

                                                           

16 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 168.  

17 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 
2012), h. 33.   

18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 160.  

rxy :  
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Jika  >  pada taraf signifikan 5% berarti item (butir soal) valid 

dan sabaliknya jika  <  maka butir soal tersebut tidak valid sekaligus 

tidak memiliki persyaratan. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut 

dapat memberikan hasil yang tepat. Maka pengertian reliabilitas tes, 

berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes. Atau seandainya hasilnya 

berubah-ubah perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti.19 

Reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha, 

karena rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang 

skornya bukan 1 atau 0, misalnya angket atau soal berbentuk uraian.20 

Adapun rumus Alpha tersebut adalah: 

 

 

Keterangan: 

11r   : Reliabilitas instrumen 

k    : Banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 

 2

b : Jumlah varians butir  

    
2

t   : Varians total.21 

Di mana hasil dari perhitungan Alpha tersebut kemudian 

                                                           

19 Suharsimi Srikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter, h. 160.  

20 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, h. 86.  

21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 191.  
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dikonsultasikan dengan ketentuan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai Alpha > 0,06. 

H.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data hasil penelitian menggunakan dua teknik statistika, 

yakni analisis deskriptif dan analisis regresi sederhana. 

1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.22 Analisis statistik 

deskriptif digunakan apabila peneliti bermaksud memperoleh gambaran 

tentang modus, median, mean (rata-rata), perhitungan desil, persentil, 

standar deviasi, perhitungan persentase, nilai maksimum dan nilai 

minimum.23 Adapun analisis deskriptif digunakan adalah analisis deskriptif 

kuantitatif dengan rumus sebagai berikut: 

a. Menghitung rentang kelas, yakni data terbesar dikurangi data terkecil 

 

Keterangan: 

R: Rentang 

Xt: Data terbesar dalam kelompok 

                                                           

22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 
R&D, h. 207-208. 

23 Sitti Mania Sulaiman Saat, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 
Pemula, h. 111.  
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Xr: Data terkecil dalam kelompok24 

b. Menghitung jumlah kelas interval 

 

Keterangan: 

K: Jumlah kelas interval 

N: Banyaknya data atau jumlah sampel 

Log: Logaritma25 

c. Menghitung panjang kelas interval 

 

  

Keterangan: 

P: Panjang kelas interval 

R: Rentang 

K: banyaknya kelas26 

d. Rata-rata (Mean) 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai jumlah nilai 

kelompok data dibagi dengan jumlah nilai responden.27 Rumus rata-rata 

adalah: 

 

 

                                                           

24 Sugiyomo, Metode Penelitia Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 
h. 55.  

25 Syarifuddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian (Jakarta: Grasindo, 2005), 
h. 24.   

26 Syarifuddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian, h. 32.  

27 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2001), h. 327.   
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Keterangan: 

= Rata-rata untuk variabel 

= Frekuensi untuk variabel 

= Tanda kelas interval variabel28 

e. Standar Deviasi 

 

 

Keterangan: 

SD: Standar Deviasi 

fi: frekuensi untuk variabel 

xi: tanda kelas interval variabel 

: Rata-rata 

n: jumlah populasi29 

f. Persentase (%) nilai rata-rata 

 

Keterangan: 

P: Angka persentase 

F: Frekuensi yang dicari persentasenya 

N: Jumlah responden30 

 

                                                           

28 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 72.   

29 Nana Sudjana, Statistika Pendidikan, Cet. I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 
h. 97.   

30 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Cet. XIII (Bandung: Sinar Baru 
Algesindo, 2014), h. 130.   
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g. Kategorisasi 

Kompetensi pedagogik guru (variabel X) dan proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam (variabel Y). Untuk menentukan kategorisasi akan 

digunakan rumus sebagai berikut: 

Pada analisis deskriptif ini, penelitian menggunakan kategorisasi 

kompetensi pedagogik guru terhadap proses pembelajaran pendidikan 

agama Islam dengan rumus sebagai berikut: 

1) Rendah  : x < (  

2) Sedang  :  

3) Tinggi  : 31 

2. Analisis Regresi Sederhana 

Regresi linear sederhana memperkirakan satu variabel terikat 

berdasarkan satu variabel bebas. Variabel terikat diberi notasi Y dan variabel 

bebas diberi notasi X, sehingga bentuk yang dicari adalah regresi Y atas X. 

Dengan menggunakan persamaan: 

 

Keterangan: 

Y: Nilai yang diprediksikan 

a: Koefisien regresi X 

b: Koefisien regresi Y 

X: Nilai variabel independen.32 

                                                           

31 Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 
h. 109.   

32 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan 
R&D, Cet. XIX (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 262.   

Y = a + bX 
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Untuk koefisien-koefisien regresi a dan b dapat dihitung dengan 

rumus: 

 

 

 

 

Keterangan: 

X: Nilai variabel Independen 

Y: Nilai variabel dependen 

a: Koefisien regresi a 

b: Koefisien regresi b 

n: Jumlah sampel.33 

                                                           

33 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Cet. I (Jakarta: 
Rajawali Press, 2008), h. 114.   

a =  

 

 b =    
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Lingkungan Sosial di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa  

Indikator lingkungan sosial di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa, 

terdiri dari a. Lingkungan Keluarga, b. Lingkungan Sekolah, c. Lingkungan 

Masyarakat. 

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Hasil Angket tentang Pengaruh  
Lingkungan Sosial.  

No. Nama Skor 

1. ADIBA SHAKILA ZAHRA  34 

2. ADLI FADILLAH AHMAD  44 

3. ANITA SRI RAHAYU  41 

4. FAHRI AL GIFARI  41 

5. FAUSAN 37 

6. ILDA 47 

7. MIFTAHUL JANNAH 46 

8. MUH RIYAN SAPUTRA  44 

9. MUH DWI ARYANDI  37 

10. MUH. FAHRI 42 

11. MUHAMMAD AIDIL ADHA  47 

12. NAURAH AFIKHA  45 

13. NAYLHA NUR RAHMA RASY  44 

14. NUR AFIQAH  48 

15. NUR AISYAH PUTRI  39 

16. NURUL SAFIRA HASBI  42 

17. SRI NABILA SARI  48 

18. SRI YULIANA  47 
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No. Nama Skor 

19. SUPARDI  48 

20. YUMNA AWLYA  44 

21. ABD. SAM ANDI ADI  44 

22. ADELIA CAHYA  47 

23. ADITYA MAULANA AKBAR  44 

24. IBNI HUMAIRAH  42 

25. ICAL  47 

26. IDIL PATAHUDDIN  46 

27. KAYLA RUHMI  46 

28. M ARZAN SAFAATULLAH  44 

29. MOHD SYED ROOZAIMI  47 

30. MUH ALFIAN  45 

31. MUH IRZAN SAFATULLAH  44 

32. MUH. HASBI  40 

33. NUR AYATUL HUSNA  43 

34. NURFADILAH  46 

35. NURHUSNA  43 

36. NURSYAMSI  48 

37. SYAHRUL  34 

38. ADE RESITA AULIA FIRA LESTARI  38 

39. AMRUL MUTTAKING  45 

40. ANDIKA  48 

41. DARNIATI  48 

42. HASNAH  45 

43. M. RESKY AL MUBARAK  47 

44. MUH AINUN MAJID  41 

45. MUH ANAS MUIS  40 

46. MUH ARDIAZ ABDULLAH  44 

47. MUH FAHRI APRIAN  48 
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No. Nama Skor 

48. MUH RISKI MAULANA  44 

49. MUHAMMAD RIZAL AFFANDI  45 

50. NAUMI ANNAJWA  47 

51. RENI SILVIA  46 

52. SASKIA  30 

53. SITI AZIZAH RAMADANI  42 

54. SULFIRA  46 

55. SYAHRUL  27 

56. SYIFA AZZAHRA  40 

57. TAUPIKURRAHMAN  42 

Pada analisis deskriptif data yang diolah yaitu data kondisi pengaruh 

lingkungan sosial terhadap perilaku keagamaan peserta didik di SD Inpres 

Pajagalung kabupaten Gowa yang berupa skor maksimum, skor minimum, 

presentase data, rata-rata skor, standar deviasi, variasi dan sajian data yang 

bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang pengaruh lingkungan 

sosial di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa. 

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

R = Xt - Xr 

 =48 – 27 

 =21 

b. Banyak kelas interval (K) 

K =1 + 3,3 Log n 

 =1 + 3,3 Log 57 

 =1 + 3,3 . 1,8 

 =1 + 6 

 =7 

c. Panjang kelas interval (P) 
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P =   

 =  

=3 
 

Tabel 4. 2 Daftar Distribusi frekuensi Skor Responden Variabel 

Lingkungan Sosial. 

Interval Frekuensi 

27-29 1 

30-32 1 

33-35 2 

36-38 3 

39-41 7 

42-44 17 

45-47 19 

48-50 7 

Jumlah 57 

Sumber data: Hasil olahan data Pengaruh Lingkungan Sosial  

d. Menghitung Pesentase (%) 

% =  × 100% 

% =  × 2% 

% =  × 2% 

% =  × 4% 

% =  × 5% 

% =  × 12% 

% =  × 30% 

% =  × 33% 
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% =  × 12% 

 

Tabel 4. 3 Daftar Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Responden 

Kategori Pengaruh Lingkungan sosial. 

Interval Frekuensi Presentase 
(%) 

27-29 1 2% 

30-32 1 2% 

33-35 2 4% 

36-38 3 5% 

39-41 7 12% 

42-44 17 30% 

45-47 19 33% 

48-50 7 12% 

Jumlah 57 100% 

Sumber data: hasil olahan data Pengaruh Lingkungan Sosial  

Daftar distribusi frekuensi dan persentase skor responden 

menunjukkan bahwa pada interval 45-47 memiliki nilai frekuensi terbesar 

yaitu 19 dengan persentase 33%, pada interval 27-29 dan 30-32 memiliki 

nilai frekuensi terkecil yaitu 1 dengan persentase 2%.  

e. Menghitung rata-rata (Mean) 

X =  

 =  

 =43 
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Tabel 4. 4 Menghitung Rata-Rata (Mean) Pengaruh Lingkungan 
Sosial. 

Interval Frekuensi 
Nilai Tengah 

(Xi) Fi.Xi Presentase (%) 

27-29 1 28 28 2% 

30-32 1 31 31 2% 

33-35 2 34 68 4% 

36-38 3 37 111 5% 

39-41 7 40 280 12% 

42-44 17 43 731 30% 

45-47 19 46 874 33% 

48-50 7 49 343 12% 

Jumlah 57  2.466 100% 

Sumber data: Hasil olahan data Pengaruh Lingkungan Sosial. 

f. Standar Deviasi (Sd) 

Tabel 4. 5 Distribusi frekunsi dan persentase Pengaruh Lingkungan 

Sosial. 

Interval 
Frekuensi 

(fi) 

Nilai 

Tengah 

(Xi) 

Fi.Xi (Xi-X)2 Fi(Xi-X)2 
Presenta

se (%) 

27-29 1 28 28 225 225 2% 

30-32 1 31 31 144 144 2% 

33-35 2 34 68 81 162 4% 

36-38 3 37 111 36 108 5% 

39-41 7 40 280 9 63 12% 

42-44 17 43 731 0 0 30% 

45-47 19 46 874 9 171 33% 

48-50 7 49 343 36 252 12% 

 57  2.466 864 1125 100% 
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Sumber data: Hasil olahan Pengaruh Lingkungan Sosial. 

Sd =  

 =  

 =  

 =  

 =2 

Tabel 4. 6 Analisis Deskriptif Pengaruh Lingkungan Sosial. 

Statistik Deskriptif Nilai 

Jumlah Sampel 57 

Skor Maksimum 48 

Skor Minimum 27 

Mean 43 

Standar Deviasi 2 

Range 21 

Sumber data: Hasil olahan data Pengaruh Lingkungan Sosial 

Berdasarkan tabel 4.6 analisis deskriptif pengaruh lingkungan sosial di SD 

Inpres  Pajagalung Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa dari jumlah 

sampel/responden 57 orang, 48 merupakan skor maksimum, kemudian skor 

minimum adalah 27 dengan range 21, dilanjutkan dengan nilai rata-rata yaitu 

43 dengan nilai standar deviasi 2. 

g. Kategorisasi 

Berdasarkan analisis deskriptif, berikut adalah kategori pengaruh 

Lingkungan Sosial. 

Kategori Rendah 

X < M – 1 . Sd 

X < 43 – 1 . 2 
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 X < 43 – 2 

 X < 41 

Kategori Sedang 

 M – 1 . Sd ≤ X ≤ M + 1 . Sd 

 43 – 1 . 2 ≤ X ≤ 43 + 1 . 2 

 43 – 2 ≤ X ≤ 43 + 2 

 41 ≤ X ≤ 45 

Kategori Tinggi 

 X > (M + 1 . Sd)  

 X > (43 + 1 . 2) 

 X > (43 + 2) 

 X > 45 

Selanjutnya adalah kategorisasi pengaruh lingkungan sosial disajikan 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4. 7 Kategorisasi Pengaruh Lingkungan Sosial.  

No. Kategori Interval Frekuensi (fi) 
Persentase 

(%) 

1. Rendah X < 41 11 19% 

2. Sedang 41 ≤ X ≤ 45 25 44% 

3. Tinggi X > 45 21 37% 

Jumlah 57 100% 

 

2. Perilaku Keagamaan di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa  

Indikator dari perilaku keagamaan  

a. Ketaatan beribadah 

Suatu ketundukan dan penghambaan kepada Allah swt. 

b. Berperilaku bersyukur  

Perilaku yang mengakui dan menyadari dengan sepenuh hati bahwa 

segala       nikmat yang diperoleh berasal dari Allah swt.  
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c. Mengucapkan salam dan jabat tangan ketika datang dan pulang 

Perilaku yang dilakukan yang menunjukkan kesopanan terhadap 

orang yang  lebih tua dari kita. 

d. Taat dan patuh pada guru 

Perilaku yang menghargai seorang guru. 

Tabel 4. 8 Rekapitulasi Hasil Angket tentang Pengaruh Perilaku 

Keagamaan.  

 

No. Nama Skor 

1. ADIBA SHAKILA ZAHRA  40 

2. ADLI FADILLAH AHMAD  46 

3. ANITA SRI RAHAYU  41 

4. FAHRI AL GIFARI  37 

5. FAUSAN 40 

6. ILDA 36 

7. MIFTAHUL JANNAH 45 

8. MUH RIYAN SAPUTRA  46 

9. MUH DWI ARYANDI  37 

10. MUH. FAHRI 35 

11. MUHAMMAD AIDIL ADHA  29 

12. NAURAH AFIKHA  41 

13. NAYLHA NUR RAHMA RASY  38 

14. NUR AFIQAH  33 

15. NUR AISYAH PUTRI  42 

16. NURUL SAFIRA HASBI  37 

17. SRI NABILA SARI  29 
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No. Nama Skor 

18. SRI YULIANA  42 

19. SUPARDI  29 

20. YUMNA AWLYA  40 

21. ABD. SAM ANDI ADI  43 

22. ADELIA CAHYA  48 

23. ADITYA MAULANA AKBAR  44 

24. IBNI HUMAIRAH  41 

25. ICAL  48 

26. IDIL PATAHUDDIN  43 

27. KAYLA RUHMI  42 

28. M ARZAN SAFAATULLAH  44 

29. MOHD SYED ROOZAIMI  43 

30. MUH ALFIAN  39 

31. MUH IRZAN SAFATULLAH  44 

32. MUH. HASBI  41 

33. NUR AYATUL HUSNA  30 

34. NURFADILAH  41 

35. NURHUSNA  42 

36. NURSYAMSI  26 

37. SYAHRUL  29 

38. ADE RESITA AULIA FIRA LESTARI  36 

39. AMRUL MUTTAKING  28 

40. ANDIKA  29 

41. DARNIATI  48 

42. HASNAH  45 
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No. Nama Skor 

43. M. RESKY AL MUBARAK  47 

44. MUH AINUN MAJID  40 

45. MUH ANAS MUIS  41 

46. MUH ARDIAZ ABDULLAH  45 

47. MUH FAHRI APRIAN  41 

48. MUH RISKI MAULANA  39 

49. MUHAMMAD RIZAL AFFANDI  44 

50. NAUMI ANNAJWA  47 

51. RENI SILVIA  45 

52. SASKIA  28 

53. SITI AZIZAH RAMADANI  44 

54. SULFIRA  43 

55. SYAHRUL  27 

56. SYIFA AZZAHRA  39 

57. TAUPIKURRAHMAN  34 

 

              Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap peserta 

didik di kelas IV, V dan VI SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa yang 

berjumlah 57 orang, maka peneliti mendapatkan hasil penelitian dari 

penyebaran angket yang dilakukan dan diisi oleh peserta didik yang 

bersangkutan dan telah diberi nilai/skor pada setiap item pernyataan soal. 

Dari perolehan skor tersebut maka table hasil analisis deskriptif Perilaku 

Keagamaan peserta didik pada mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SD 

Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa dengan jumlah sampel 57 

responden/peserta didik yaitu sebagai berikut: 
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Untuk membuat table distribusi frekuensi Langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

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

R = Xt - Xr 

 =48 – 26 

 =22 

b. Banyak kelas interval (K) 

K =1 + 3,3 Log n 

 =1 + 3,3 Log 57 

 =1 + 3,3 . 1, 

 =1 + 6 

 =7 

c. Panjang kelas interval (P) 

P =   

 =  

=3,14  

=3 

  

Tabel 4. 9 Daftar Distribusi Frekuensi Skor Responden Variabel 

Perilaku Keagamaan.  

Interval 
Frekuensi 

(fi) 

26-28 4 

29-31 6 

32-34 2 

35-37 6 

38-40 8 

41-43 15 
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44-46 11 

47-49 5 

 37 

Sumber data: Hasil olahan data Perilaku Keagamaan 

d. Menghitung Pesentase (%) 

% =  × 100% 

% =  × 7% 

% =  × 11% 

% =  × 4% 

% =  × 10% 

% =  × 14% 

% =  × 26% 

% =  × 19% 

% =  × 9% 

Tabel 4. 10 Daftar Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Responden 

Variabel Perilaku Keagamaan.  

Interval 
Frekuensi (fi) 

Presentase (%) 

26-28 4 7% 

29-31 6 11% 

32-34 2 4% 

35-37 6 10% 

38-40 8 14% 

41-43 15 26% 

44-46 11 19% 

47-49 5 9% 

 57 100% 
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Sumber data: Hasil olahan data perilaku keagamaan  

Daftar distribusi frekuensidan persentase skor responden 

menunjukkan bahwa pada interval 41-43 memili frekuensi terbesar yaitu 15 

dengan persentase 26%. Pada interval 32-34 sama-sama memiliki nilai 

frekuensi terkecil dengan persentase masing masing 4%. 

e. Menghitung rata-rata (Mean) 

X =  

 =  

 =39 

Tabel 4. 11 Menghitung Rata-Rata (Mean) 

Interval 
Frekuensi 

(fi) 

Nilai 

Tengah 

(Xi) 

Fi.Xi Presentase 
(%) 

26-28 4 27 108 7% 

29-31 6 30 180 11% 

32-34 2 33 66 4% 

35-37 6 36 216 10% 

38-40 8 39 312 14% 

41-43 15 42 630 26% 

44-46 11 45 495 19% 

47-49 5 48 240 9% 

 57  2.247 100% 

Sumber data: Hasil olahan data Perilaku Keagamaan  

f. Standar Deviasi (Sd) 
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Tabel 4. 12 Distribusi Frekuensi dan Persentase Perilaku Keagamaan. 

 

Interval 
Frekuensi 

(fi) 

Nilai 

Tengah 

(Xi) 

Fi.Xi (Xi-
X)2 

Fi(Xi-X)2 Presentase 
(%) 

26-28 4 27 108 144 576 7% 

29-31 6 30 180 81 486 11% 

32-34 2 33 66 36 72 4% 

35-37 6 36 216 9 54 10% 

38-40 8 39 312 0 0 14% 

41-43 15 42 630 9 135 26% 

44-46 11 45 495 36 396 19% 

47-49 5 48 240 81 405 9% 

 57  2.247 396 2.124 100% 

Sumber data: Hasil olahan data Perilaku Keagamaan  

Sd =  

 =  

 =  

 =  

 =2,4 

=2 

Tabel 4. 13 Analisis Deskriptif Perilaku Keagamaan.  

 

Statistik Deskriptif Nilai 

Jumlah Sampel  57 

Skor Maksimum  48 

Skor Minimum  26 

Mean  39 
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Standar Deviasi  2 

Range  22 

Sumber data: Hasil olahan data Perilaku Keagamaan  

Berdasarkan Tabel 4.13 analisis deskriptif Perilaku Keagamaan 

menunjukkan bahwa dari jumlah sampel/responden 57 orang, skor 

maksimum adalah 48, kemudian skor minimum adalah 26 dengan range 22, 

dilanjutkan dengan nilai rata-rata yaitu 39 dengan nilai standar deviasi 2. 

g. Kategorisasi 

Kategori Rendah 

X < M – 1 . Sd 

X < 39 – 1 . 2 

 X < 39 – 2 

 X < 37 

Kategori Sedang 

 M – 1 . Sd ≤ X ≤ M + 1 . Sd 

 39 – 1 . 2 ≤ X ≤ 39 + 1 . 2 

 39 – 2 ≤ X ≤ 39 + 2 

 37 ≤ X ≤ 41 

Kategori Tinggi 

 X > (M + 1 . Sd)  

 X > (39 + 1 . 2) 

 X > (39 + 2) 

 X > 41 

Tabel 4. 14 Kategorisasi Perilaku Keagamaan. 

No. Katogori Interval Frekuensi Presentase 
(%) 

1. Rendah X < 37 15 27% 

2. Sedang 37 ≤ X < 41 18 33% 

3. Tinggi X > 41 24 40% 
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No. Katogori Interval Frekuensi Presentase 
(%) 

Jumlah 57 100% 

Sumber data: Hasil olahan data Perilaku Keagamaan  

Data pada tabel 4.14 Kategorisasi Perilaku Keagamaan menunjukkan 

bahwa terdapat 15 orang responden/mahasiswa berada pada kategori rendah 

dengan persentase sebanyak 27%, kemudian pada kategori sedang terdapat 

18 mahasiswa dengan persentase 33% dan Kategori tinggi terdapat 23 

mahasiswa dengan persentase 40%. 

3. Analisis Berapa Besar Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap 

Perilaku Keagamaan Peserta Didik di SD Inpres Pajagalung 

Kabupaten Gowa  

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji regresi 

linear sederhana dengan tujuan melihat pengaruh yang signifikan variabel 

Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Keagamaan. Adapun tabel hasil uji 

regresi sederhana yaitu: 

Tabel 4. 15 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana. 

 

Variabel Unstandardized 

Coefficients 

Constant 41,714 

Lingkungan 

Sosial  
0,55 

Lingkungan Sosial: Perilaku Keagamaan 

Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 29, pada tabel 

variabel kolom constant α adalah 41,714 dan pada kolom β 0,55 sehingga 
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persamaan regresinya: Y = α + βX atau Y = 41,714 + 0,55X. Dari hasil analisis 

didapatkan taraf nyata (α) dengan uraian: 

Y= α + βX 

Y= 41,714+ 0,55X 

Y= 41,714+0,55 (57) 

Y= 73,064 

a. Bahwa jika rata-rata  Lingkungan Sosial (X) adalah 57 satuan. Maka akan 

memberi rata-rata Perilaku Keagamaan (Y) sebasar 73,064 

b. Jika X semakin besar maka akan diikuti dengan kenaikan Y. 

Menentukan hasil uji korelasi dapat dilihat dengan cara: 2 

r =  

 

Adapun hasil analisisnya dapat dilihat dari table berikut yang 

berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 29: 

Tabel 4.16 Hasil Uji Korelasi.  

Variable R r Square Sig. Keterangan 

X-Y 0,40 0,20 0,001 Ada Pengaruh 

20% 

Predictors: (Constant), Lingkungan Sosial.  

Dari Tabel diatas menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi/hubungan 

(R) yaitu sebesar 0,40. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi 

(R square) sebesar 0,20 yang mengandung bahwa besarnya persentase 

pengaruh Lingkungan Sosial (X) terhadap Perilaku Keagamaan (Y) Peserta 

Didik di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa adalah hasil perkalian dari R 

Square x 100% yaitu 0,20 x 100% =20%, berada pada kategori kuat 

sedangkan sisanya 80% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel. 
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B. Pembahasan 

Penelitian dilaksanakan di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa 

dengan jumlah populasi 57 peserta didik dengan teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah angket dan doukumentasi. Berdasarkan data penelitian 

yang telah di olah dan dianalisi sebelumnya, berikut merupakan uraian 

mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. 

1. Lingkungan Sosial di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa  

Menurut Sartain (ahli Psikologi Amerika), mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan lingkungan (environment) adalah meliputi semua kondisi-

kondisi di dunia yang dalam cara- cara tententu mempengaruhi tingkah laku 

kita, pertumbuhan, perkembangan atau life prosecces kita kecuali gen- gen, 

dan bahkan gen- gen dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan 

(to provide environment) bagi gen lain.1 

Lingkungan sosial, merujuk pada lingkungan dimana seorang individu 

melakukan interksi sosial. Kita melakukan interaksi sosial dengan anggota 

keluarga, dengan teman, dan kelompok sosial lain  yang lebih besar.2 

Dari hasil analisis data yang yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

Lingkungan Sosial di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa dengan jumlah 57  

orang dengan menggunakan kusioner terdiri dari 12 pertanyaan dengan skor 

tertinggi setiap pernyataan adalah 4, hasil yang didapatkan yaitu nilai 

maksimum sebesar 48 dan nilai minum 27. Setelah melakukan kategorisasi 

terhadap hasil analisis data deskriptif Lingkungan Sosial di SD Inpres 

Pajagalung Kabupaten Gowa didapatkan hasil sebanyak  11 peserta didik 

                                                           

1 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, 32. 

2 Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2006), 66. 
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dengan presentase 19% berada pada kategori rendah, 25 peserta didik dengan 

presentase 44% berada pada kategori sedang dan 21 peserta didik dengan 

prsentase 37% berada pada kategori tinggi. 

2. Perilaku Keagamaan Peserta Didik di SD Inpres Pajagalung Kabupaten 

Gowa  

Perkembangan perilaku keagamaan pada anak, terjadi melalui 

pengalaman hidupnya sejak kecil, dalam keluarga, di sekolah dan dalam 

masyarakat. Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama (sesuai ajaran 

agama) akan semakin banyak unsur agama, maka sikap, tindakan, kelakuan 

dan caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama.3 

Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri 

seseorang yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar 

ketaatannya terhadap agama. Sikap keagamaan tersebut oleh adanya 

konsistesi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, 

perasaan terhadap agama sebagai unsur efektif dan perilaku terhadap agama 

sebagai unsur psikomotorik, jadi sifat keagamaan merupakan integrasi secara 

kompleks antara pengetahuan agama, perasaan agama, serta tindak 

keagamaan dalam diri seseorang.4 

Dari hasil analisis data yang yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

Perilaku Keagamaan di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa dengan jumlah 

57 orang dengan menggunakan kusioner terdiri dari 12 pertanyaan dengan 

skor tertinggi setiap pernyataan adalah 4, hasil yang didapatkan yaitu nilai 

                                                           

3 Irni Hadyana. Intensitas Orang Tua dan Bimbingan Guru Terhadap Perilaku 
Keagamaan Anak. Jurnal Edukasi Islam, (online), Volume 1, No.1 Tahun 2012. 
http://jurnaledukasinusantara.web.id/download/edukasiislam/edukasiislam_010108.pdf, 
di akses 12 Januari 2017. 

4Jalaludin, Psikologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), 205. 
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maksimum sebesar 48 dan nilai minum 26. Setelah melakukan kategorisasi 

terhadap hasil analisis data deskriptif Perilaku Keagamaan di SD Inpres 

Pajagalung Kabupaten Gowa didapatkan hasil sebanyak  15 peserta didik 

dengan presentase 27% berada pada kategori rendah, 18 peserta didik dengan 

presentase 33% berada pada kategori sedang dan 23 peserta didik dengan 

prsentase 40% berada pada kategori tinggi. 

3. Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Keagamaan Peserta 

Didik di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa  

Lingkungan sosial berpengaruh besar terhadap perilaku keagamaan 

peserta didik, karena Lingkungan Sosial termasuk salah satu sarana untuk 

berinteraksi dengan pendidik, teman sebaya, kegiatan sekolah dan budaya 

yang ada, Lingkungan Sosial sangat berperan dalam membentuk sikap dan 

perilaku, membentuk karakter siswa yang tidak hanya cerdas secara 

intelektual, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat. 

Melalui berbagai kegiatan tersebut, sekolah berperan dalam membentuk 

individu yang religius dan berakhlak mulia.  

Setelah dilakukan analisis deskriptif tentang Lingkungan Sosial 

terhadap Perilaku Keagamaan Peserta Didik di SD Inpres Pajagalung 

Kabupaten Gowa, maka dilakukan analisis statistik inferensial dengan 

melakukan uji regresi linear sederhana. Persamaan regresinya diperoleh: Ŷ = a 

+ bx atau 41,714 + 0,55X. Dari hasil analisis didapatkan taraf nyata (α) dan 

nilai tabel sebesar α = 5% = 0,05. Besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu 

sebesar 0,40. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square) 

sebesar 0,20 yang mengandung bahwa besarnya persentase pengaruh 

Lingkungan Sosial (X) terhadap Perilaku Keagamaan (Y) Peserta Didik di SD 

Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa adalah hasil perkalian dari R Square x 
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100% yaitu 0,20 x 100% =20%, berada pada kategori kuat sedangkan sisanya 

80% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel. 

Selanjutnya keputusan pengujian ini adalah menerima hipotesis yang 

diajukan  yaitu ada pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Keagamaan 

Peserta Didik di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data pada pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Lingkungan Sosial di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa, 

berdasarkan hasil penelitian dengan 57 peserta didik sebagai sampel, 11 

peserta didik dengan presentase 19% berada pada kategori rendah, 25 

peserta didik dengan presentase 44% berada pada kategori sedang dan 

21 peserta didik dengan prsentase 37% berada pada kategori tinggi. 

2. Perilaku Keagamaan di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa, 

berdasarkan hasil penelitian dengan 57 peserta didik sebagai sampel, 15 

peserta didik dengan presentase 27% berada pada kategori rendah, 18 

peserta didik dengan presentase 33% berada pada kategori sedang dan 

24 peserta didik dengan prsentase 40% berada pada kategori tinggi. 

3. Terdapat Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Keagamaan 

Peserta Didik di SD Inpres Pajagalung Kabupaten Gowa, karena 

diperoleh persamaan regresinya: Ŷ = a + bx atau 41,714 + 0,55X. Dari 

hasil analisis didapatkan taraf nyata (α) dan nilai tabel sebesar α = 5% = 

0,05. Besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,40. Dari 

output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0,20 

yang mengandung bahwa besarnya persentase pengaruh Lingkungan 

Sosial (X) terhadap Perilaku Keagamaan (Y) Peserta Didik di SD Inpres 

Pajagalung Kabupaten Gowa adalah hasil perkalian dari R Square x 
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100% yaitu 0,20 x 100% =20%, berada pada kategori kuat sedangkan 

sisanya 80% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan 

sebagai keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam penelitian, maka peneliti 

mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai harapan yang 

ingin dicapai sekaligus kelengkapan dalam penelitian skripsi ini sebagai 

berikut: 

1. Bagi peserta didik, terlibat dalam kegiatan keagamaan di sekolah atau 

organisasi akan membangun rasa solidaritas serta memperdalam 

pemahaman agama.  

2. Bagi orang tua, jadikan rumah sebagai tempat pertama anak belajar 

tentang agama. Kebiasaan beribadah bersama dan berdiskusi soal nilai-

nilai agama akan memberikan pondasi yang kuat.  

3. Bagi sekolah, bisa mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam 

kegiatan sehari-hari, seperti mengadakan doa bersama, memperingati 

hari-hari besar agama, atau menyediakan waktu untuk ibadah. 

4. Bagi peneliti yang akan datang, bisa dijadikan sebagai bahan referensi 

dalam melakukan penelitian terkait lingkungan sosial terhadap 

perilaku keagamaan peserta didik di SD inpres pajagalung kabupaten 

gowa. 
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B. Rekapitulasi Angket 

1. Rekapitulasi Angket Lingkungan Sosial 

 

No. Nama P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Total 

1 
ADIBA SHAKILA 
ZAHRA  

4 2 4 1 2 1 4 4 2 4 2 4 
34 

2 
ADLI FADILLAH 
AHMAD  

4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 
44 

3 ANITA SRI RAHAYU  4 3 4 1 2 4 3 4 4 4 4 4 41 

4 FAHRI AL GIFARI  4 3 4 1 4 4 4 2 4 4 4 3 41 

5 FAUSAN  3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 37 

6 ILDA  3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 

7 MIFTAHUL JANNA  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 46 

8 MUH RIYAN SAPUTRA  4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 44 

9 MUH DWI ARYANDI  4 3 4 1 2 4 4 2 4 2 4 3 37 

10 MUH. FAHRI 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 42 

11 
MUHAMMAD AIDIL 
ADHA  

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
47 

12 NAURAH AFIKHA  4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 45 

13 
NAYLHA NUR RAHMA 
RASY  

3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 

14 NUR AFIQAH  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 



 

 

15 NUR AISYAH PUTRI  4 3 2 1 2 4 3 4 4 4 4 4 39 

16 NURUL SAFIRA HASBI  4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 42 

17 SRI NABILA SARI  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

18 SRI YULIANA  4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47 

19 SUPARDI  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

20 YUMNA AWLYA  4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 44 

21 ABD. SAM ANDI ADI  4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 44 

22 ADELIA CAHYA  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47 

23 
ADITYA MAULANA 
AKBAR  

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 

24 IBNI HUMAIRAH  4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 42 

25 ICAL  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47 

26 IDIL PATAHUDDIN  4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 46 

27 KAYLA RUHMI  4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 46 

28 
M ARZAN 
SAFAATULLAH  

4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
44 

29 
MOHD SYED 
ROOZAIMI  

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 

30 MUH ALFIAN  4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 45 

31 
MUH IRZAN 
SAFATULLAH  

4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 
44 

32 MUH. HASBI  3 4 3 1 3 3 4 4 4 3 4 4 40 

33 NUR AYATUL HUSNA  4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 43 

34 NURFADILAH  4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 46 



 

 

35 NURHUSNA  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 43 

36 NURSYAMSI  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

37 SYAHRUL  3 4 3 4 4 4 1 1 3 4 1 2 34 

38 
ADE RESITA AULIA 
FIRA LESTARI  

4 3 4 2 3 3 2 4 4 3 4 2 
38 

39 AMRUL MUTTAKING  4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 45 

40 ANDIKA  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

41 DARNIATI  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

42 HASNAH  4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 45 

43 
M. RESKY AL 
MUBARAK  

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
47 

44 MUH AINUN MAJID  4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 41 

45 MUH ANAS MUIS  4 3 4 3 3 1 4 4 3 3 4 4 40 

46 
MUH ARDIAZ 
ABDULLAH  

4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
44 

47 MUH FAHRI APRIAN  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

48 MUH RISKI MAULANA  4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 44 

49 
MUHAMMAD RIZAL 
AFFANDI  

4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
45 

50 NAUMI ANNAJWA  4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47 

51 RENI SILVIA  4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 46 

52 SASKIA  3 4 3 1 2 4 2 1 2 4 3 1 30 

53 
SITI AZIZAH 
RAMADANI  

4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 
42 

54 SULFIRA  4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 46 



 

 

55 SYAHRUL  3 4 4 3 3 1 1 1 2 1 2 2 27 

56 SYIFA AZZAHRA  4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 40 

57 TAUPIKURRAHMAN  4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 42 
 

2. Rekapitulasi Angket Perilaku Keagamaan  

 

1 
ADIBA SHAKILA 
ZAHRA  

4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 2 4 
40 

2 
ADLI FADILLAH 
AHMAD  

4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
46 

3 ANITA SRI RAHAYU  4 4 4 4 4 1 4 3 1 4 4 4 41 

4 FAHRI AL GIFARI  4 3 1 3 3 3 4 4 2 3 4 3 37 

5 FAUSAN  4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 40 

6 ILDA  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

7 MIFTAHUL JANNA  4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 

8 
MUH RIYAN 
SAPUTRA  

4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
46 

9 MUH DWI ARYANDI  4 3 1 3 3 3 4 4 2 3 4 3 37 

10 MUH. FAHRI 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 

11 
MUHAMMAD AIDIL 
ADHA  

3 2 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
29 

12 NAURAH AFIKHA  4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 3 4 41 

13 
NAYLHA NUR 
RAHMA RASY  

4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 2 
38 

14 NUR AFIQAH  2 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 33 



 

 

15 NUR AISYAH PUTRI  4 4 4 3 4 2 4 4 1 4 4 4 42 

16 
NURUL SAFIRA 
HASBI  

3 4 2 2 3 1 3 4 4 3 4 4 
37 

17 SRI NABILA SARI  2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 29 

18 SRI YULIANA  4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 42 

19 SUPARDI  2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 29 

20 YUMNA AWLYA  4 4 2 3 4 3 4 4 4 1 4 3 40 

21 ABD. SAM ANDI ADI  3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 43 

22 ADELIA CAHYA  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

23 
ADITYA MAULANA 
AKBAR  

3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
44 

24 IBNI HUMAIRAH  4 4 3 3 3 4 3 4 1 4 4 4 41 

25 ICAL  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

26 IDIL PATAHUDDIN  3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43 

27 KAYLA RUHMI  4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 3 4 42 

28 
M ARZAN 
SAFAATULLAH  

4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
44 

29 
MOHD SYED 
ROOZAIMI  

4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 
43 

30 MUH ALFIAN  4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 1 39 

31 
MUH IRZAN 
SAFATULLAH  

3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
44 

32 MUH. HASBI  4 3 1 3 4 4 3 4 4 3 4 4 41 

33 NUR AYATUL HUSNA  2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 30 

34 NURFADILAH  4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 41 

35 NURHUSNA  4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 3 4 42 



 

 

36 NURSYAMSI  2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

37 SYAHRUL  2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 29 

38 
ADE RESITA AULIA 
FIRA LESTARI  

3 3 2 4 3 1 4 1 4 3 4 4 
36 

39 AMRUL MUTTAKING  2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 28 

40 ANDIKA  3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 29 

41 DARNIATI  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

42 HASNAH  3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 45 

43 
M. RESKY AL 
MUBARAK  

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 

44 MUH AINUN MAJID  3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 40 

45 MUH ANAS MUIS  4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 41 

46 
MUH ARDIAZ 
ABDULLAH  

4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
45 

47 MUH FAHRI APRIAN  3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 41 

48 
MUH RISKI 
MAULANA  

4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 2 1 
39 

49 
MUHAMMAD RIZAL 
AFFANDI  

4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
44 

50 NAUMI ANNAJWA  4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 47 

51 RENI SILVIA  4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 45 

52 SASKIA  2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 28 

53 
SITI AZIZAH 
RAMADANI  

4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
44 

54 SULFIRA  4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 43 

55 SYAHRUL  2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 27 

56 SYIFA AZZAHRA  3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 39 



 

 

57 TAUPIKURRAHMAN  3 3 1 3 3 4 3 4 2 3 3 2 34 
 

 



 

 

 

C. Uji Validitas Instrumen 

3. Uji Validitas Lingkungan Sosial  

Valid atau tidaknya suatu instrument dapat dilihat dari perbandingan 

nilai rhitung dan rtabel, dimana jika nilai rhitung lebih besar atau sama dengan rtabel, 

maka instrument dapat diatakan valid begitupun sebaliknya. Untuk 

mengetahui rtabel, maka perhitungan didasarkan pada kebebasan, yaitu dk = n-

2, dk = 57-2 = 55, dengan taraf signifikansi 5% maka diperoleh rtabel = 0,2609. 

Adapun hasil uji validitas menggunakan software SPSS 29 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No r hitung r table Kesimpulan 

1 0.409501 0,2609 Valid 

2 
0.292162 

0,2609 Valid 

3 
0.255571 

0,2609 Valid 

4 
0.610538 

0,2609 Valid 

5 
0.565783 

0,2609 Valid 

6 
0.546251 

0,2609 Valid 

7 
0.677572 

0,2609 Valid 

8 
0.701288 

0,2609 Valid 

9 
0.657016 

0,2609 Valid 

10 
0.436278 

0,2609 Valid 

11 
0.538708 

0,2609 Valid 

12 0.510351 0,2609 Valid 



 

 

4. Uji Validitas Perilaku Keagamaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil uji validitas item pertanyaan sebagaimana pada tabel di atas yang 

digunakan untuk mengukur variabel lingkungan sosial dan perilaku 

keagamaan diperoleh rtabel > 0,2609, sehingga seluruh item yang digunakan 

pada penelitian ini dinyatakan valid atau telah memenuhi syarat valid. 

Pada tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa rhitung > rtabel dimana rtabel 

pada jumlah sampel 57 orang adalah 0,2609 pada taraf signifikan 5%. Hal ini 

menunjukkan bahwa seluruh item valid. 

No r hitung r table Kesimpulan 

1 
0.782874 0,2609 

Valid 

2 
0.749071 0,2609 

Valid 

3 
0.265102 0,2609 

Valid 

4 
0.703694 0,2609 

Valid 

5 
0.708859 0,2609 

Valid 

6 
0.472955 0,2609 

Valid 

7 
0.754968 0,2609 

Valid 

8 
0.638993 0,2609 

Valid 

9 
0.45555 0,2609 

Valid 

10 
0.743768 0,2609 

Valid 

11 
0.750931 0,2609 

Valid 

12 
0.707131 0,2609 

Valid 



 

 

D. Hasil Pengolahan Data SPSS 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .040a .020 -.017 6.186 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Sosial 

  

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 

3.455 1 3.455 .090 .765b 

Residual 2104.861 55 38.270   

Total 2108.316 56    

a. Dependent Variable: Perilaku Keagamaan 

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Sosial 

  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 41.714 8.025  5.198 <.001 

Lingkungan 

Sosial 

-.055 .184 -.040 -.300 .765 

a. Dependent Variable: Perilaku Keagamaan 



 

 

 

E. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto sekolah SD Inpres Pajagalung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Bersama kepala sekolah SD Inpres Pajagalung 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama guru PAI dan Budi Pekerti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik kelas IV sedang mengisi angket 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik kelas V sedang mengisi angket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik kelas VI sedang mengisi angket 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama peserta didik kelas IV di SD Inpres Pajagalung  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama peserta didik kelas V di SD Inpres Pajagalung  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama peserta didik kelas VI di SD Inpres Pajagalung 



 

 

 

GAMBARAN UMUM SEKOLAH 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Inpres Pajagalung yang terletak di 

Dusun Pajagalung, Desa Tanete, Kecematan Tompobulu, Kabupaten Gowa, 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor NPSN 40303469. Sekolah ini telah 

terakreditasi B. SD Inpres Pajagalung dipimpin oleh seorang kepala sekolah 

yang bernama Ibu Hj. Siti. Hasmah, M.Pd, mempunyai tenaga pengajar 

sebanyak 7 orang yang terdiri dari 6 guru wali kelas dan satu guru PAI dan 

Budi Pekerti. 

Adapun kondisi sarana dan prasarana sekolah ini seperti bangunan 

yang terdiri dari ruang belajar, ruang kepala sekolah, ruang guru ruang 

perpustakaan, koperasi, toilet dan lain-lain. Selain itu sarana dan prasarana 

pendukung belajar lainnya yang ada pada seperti kursi siswa, meja siswa, 

papan tulis, lemari, ruang dan sarana pendukung olahraga. Selain itu juga 

terdapat sarana pendukung lainnya yang terdiri dari laptop, printer, lemari 

arsip, kotak P3K, pengeras suara, westafel dan sarana pendukung lainnya. 

Berikut adalah distribusi dan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan tahun 

pelajaran 2023/2024 : 

No. Nama Jabatan 

1 Hasniati, S. Pd Guru kelas I 

2 Nurhaedah, S. Pd.i Guru kelas II 

3 Hj. Yusrawati, S. Pd Guru kelas III 

4 Nurul Fahmi, S. Pd.,M.Pd Guru kelas IV 

5 Nur Salam Samad, S. Pd.,M.Pd Guru kelas V 

6 Nursiah, S. Pd Guru kelas VI 

7 Sahlawati, S, Pd Guru PAI dan Budi Pekerti 

Sumber data: Ruang Tata Usaha SD Inpres Pajagalung  



 

 

Berikut adalah visi dan misi SD Inpres Pajagalung  

Visi: 

Unggul, Cerdas, dan Berkarakter Serta Peduli Lingkungan.  

Misi: 

1) Menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga sekolah  

2) Menciptakan proses pembelajaran yang efektif  

3) Meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing tinggi  

4) Mengembangkan kepribadian siswa yang berkarakter bangsa  

5) Mewujudkan lingkungan sekolah sekolah yang clean & green serta indah 

dan sehat sebagai upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup 

6) Mewujudkan pelestarian lingkungan sekitar sekolah  

7) Menerapkan manajemen partisifasi warga sekolah dan masyarakat 

menuju lingkungan sekolah yang “Bersinar Terang” (Bersih, Indah, Asri, 

Rindang, Tertib, Aman, Nyaman dan Tenang), upaya mencegah 

pencemaran lingkungan.  
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semester, lalu pindah ke MTS Yapit Malakaji dan lulus pada tahun 2018. Penulis 

melanjutkan kembali pendidikan di SMAN 7 Gowa dan lulus pada tahun 2021. 

Pada tahun yang sama pula peneliti melanjutkan pendidikan ke tingkat yang 

lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar dan diterima di Jurusan/prodi PAI, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan melalui jalur mandiri sampai saat biografi ini 

ditulis.  

Selama menjalani rutinitas di kampus UIN Alauddin Makassar, penulis 

bergabung didalam organisasi intra kampus. Adapun organisasinya adalah 

pada tahun 2023 penulis juga masuk dalam keanggotaan pengurus HMJ PAI di 

bidang akhlak dan moral, pada tahun 2024 penulis masuk kembali di 

kepengurusan HMJ menjabat sebagai Ketua bidang akhlak dan moral. 
 


