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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s a 
 

s  
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
h a 
 

h  
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z al 
 

z  
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s ad 
 

s  
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d ad 
 

d  
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t a 
 

t  
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z a 
 

z  
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

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

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda apostrof (’). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a اَ 

 kasrah i i اِ 

 ḍammah u u ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ـىَْ 

 fatḥah dan wau au u dan u ـوَُ 

 Contoh: 

 kaifa : كَي فَُ 

لَُ   haula : هَو 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas ... َ ا | ...َ  ى

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ــــــِى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ـ و

 Contoh: 

 ma ta : مَاتَُ

  rama : رَمَى

 qī la : قِي لَُ 
تُ  و   yamu tu : يمَ 

4. Ta ’ marbu t ah 
Transliterasi untuk ta ’ marbu t ah ada dua, yaitu: ta ’ marbu t ah yang 
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hidup atau mendapat harakat fath ah, kasrah, dan d ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta ’ marbu t ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta ’ marbu t ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta ’ marbu t ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

فَالُِ ضَةَُالأَُط   raud ah al-at fa l : رَو 

ال فاَُضَلةَ ُ نةَُ   al-madī nah al-fa d ilah :   الَ مَدُِي 

مَة ُ  al-h ikmah : الَ حِك 

5. Syaddah (Tasydī d) 

Syaddah atau tasydī d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydī d (  dalam transliterasi ini dilambangkan ,( ــّ 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َُ   rabbana : رَبَّنا

َُ ي نا   najjaina : نجََّ

 al-h aqq : الَ حَقُ 
مَُ  nu“ima : ن عِّ

 aduwwun‘ : عَد وُ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ُّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī . 

Contoh: 

 Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىُ 

 Arabī  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبىُ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سُ الَ شَّم   : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
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ل زَلَة ُ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَ فلَ سَفةَ ُ
 al-bila du : الَ بلِادَُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

نَُ و  ر   ta’muru na : تأَ م 

ع ُ  al-naw‘u : الَنَّو 

ءُ   syai’un : شَي 
تُ   umirtu : أ مِر 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a n), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī  Ẓ ila l al-Qur’a n 

Al-Sunnah qabl al-tadwī n 

9. Lafz  al-Jala lah (ُ الل) 

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

nya atau berkedudukan sebagai mud a f ilaih (frasa nomina), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. Contoh: 

اللُِ دِي نُ   dī nulla h  ُِبِالل billa h   

Adapun ta ’ marbu t ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz  al-

jala lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَةُِ فِيُ  ه مُ  اللُِ رَح    = hum fī  rah matilla h 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 
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dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada 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 

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

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa ma  Muh ammadun illa  rasu l 

Inna awwala baitin wudi‘a linna si lallaz ī  bi Bakkata muba rakan 

Syahru Ramad a n al-laz ī  unzila fī hi al-Qur’a n 

Nas ī r al-Dī n al-Tu sī  

Abu  Nas r al-Fara bī  

Al-Gaza lī  

Al-Munqiz  min al-D ala l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abu  (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad 

(bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh a nahu  wa ta‘a la   

saw. = s allalla hu ‘alaihi wa sallam 

QS …/…: 4 = QS al-Imran/3:104  

SMA               = Sekolah Menengah Atas 

KBBI              = Kamus Besar Bahasa Indonesia 

h.                    = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama : Indryani Ansar 

NIM : 20100121073 

Judul : Pengaruh Kegiatan Keagamaan terhadap Akhlak Peserta Didik 

Kelas XI SMA Negeri 18 Bone 

 
Skripsi ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan kegiatan keagamaan 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 Bone; 2) mendeskripsikan akhlak 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 Bone; 3) Menganalisis pengaruh 
kegiatan keagamaan terhadap akhlak peserta didik kelas XI SMA Negeri 18 
Bone.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat ex-post 
facto dengan desain penelitian paradigma sederhana. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMA Negeri 18 Bone. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 Bone 133 peserta didik. 
Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu kelas XI yang berjumlah 34 
peserta didik dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu 
proporsional random sampling. Instrumen penelitian yang digunakan untuk 
memperoleh data adalah skala kegiatan keagamaan dan skala akhlak peserta 
didik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif 
dan analisis inferensial. 

Berdasarkan hasil penelitian  1) Kegiatan keagamaan berada pada 
kategori sedang sebanyak 23 responden dengan persentase 68%, 3 
responden berada pada kategori rendah dengan persentase 9%, 8 responden 
berada pada kategori tinggi dengan persentase 23%; 2) Akhlak peserta didik 
berada pada kategori sedang sebanyak 24 responden dengan persentase 
71%, 7 orang responden berada pada kategori rendah dengan persentase 
20%, 3 orang responden berada pada kategori tinggi dengan persentase 9%; 
3) Dari hasil perhitungan diperoleh (thitung) = 6.047, sementara (ttabel) = 
1,693 untuk taraf signifikan 0,05%. Karena thitung lebih besar dari ttabel 
maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh 
kegiatan keagamaan terhadap akhlak peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 
Bone sebesar 53%, sedangkan sisanya sebesar 47% dipengaruhi oleh faktor 

lain di luar variabel. 
Implikasi dalam penelitian ini, yaitu bagi peserta didik, diharapkan 

lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Bagi sekolah, penelitian 
ini diharapkan menjadi bahan evaluasi terhadap kegiatan keagamaan dalam 
meningkatkan akhlak peserta didik. Bagi peneliti tentunya, penelitian ini jauh 
dari kata sempurna oleh sebab itu penelitian ini agar terus dikembangkan 
lebih lanjut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu sadar yang dilakukan untuk 

mempersiapkan peserta didik di masa yang akan datang memainkan 

peranannya dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses bimbingan, 

pengajaran, dan latihan yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan 

pemerintah di dalam pendidikan formal maupun non formal yang 

berlangsung sepanjang hayat.1 

Kedudukan al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam yang 

menjadikan isi kandungannya dijadikan sebagai pedoman hidup umat 

muslim, karena mereka menganggap segala bentuk masalah yang mereka 

hadapi akan mereka temukan solusinya didalam al-Qur’an. Salah satu 

kandungan yang ada didalam al-Qur’an yaitu tentang ajakan untuk berbuat 

baik dan menghindari segala bentuk tindakan tercela atau Amar Ma’ruf Nahi 

Munkar.2 Sesuai dengan firman Allah swt QS al-Imran/3:104, yang berbunyi: 

 
 
ةٌ يَّدْعُوْنَ اِلىَ الْخَيْرِ وَيَأمُْرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِِۗ وَاوُلٰ نْكُمْ امَُّ ىَِٕكَ  وَلْتكَُنْ م ِ

 هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 

Terjemahnya: 
“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”3 

                                                        

1Redja Mudiyaharjo, Pengantar Pendidikan: Sebuh Studi Awal tentang Dasar-dasar 
Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2002), h. 11. 

2Muh Maksum, ‘Ilmu Tafsir dalam Memahami Kandungan Al-Qur’an’, Jurnal Studi 
Agama, 2.No. 2 (2014), h. 1. 

3Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan Dan Tajwid 
(Bandung: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur’an, 2014), h. 425. 
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Sebagaimana dalam kitab tafsir al-Misbah memahami ayat di atas 

bahkan menjelaskan dahulu bahwasannya wawasan manusia akan menurun 

ketika sedang terlupa. Dengan demikian, manusia perlu untuk saling 

mengingatkan serta secara terus-menerus. Dalam kehidupan masyarakat bila 

tidak mampu menyerukan dakwah, hendaklah diantara orang-orang yang 

beriman memberikan keteladanan dan memberikan pesan-pesan kebaikan 

dan mengingatkan secara terus-menerus tanpa lelah maupun bosan terhadap 

kebaikan yaitu pedoman Ilahiah. Dengan mencegah dari perbuatan munkar, 

yaitu perbuatan buruk yang dinilai oleh akal sehat masyarakat. Adapun 

orang-orang yang menjalankan pedoman Ilahiah maka akan diangkat 

derajatnya termasuk orang-orang yang beruntung, dengan melahirkan hasil 

yang diinginkan terhadap kehidupan yang hakiki.4 

Akhlak berperan memberikan panduan kepada manusia agar mempu 

menilai dan menentukan suatu perbuatan untuk selanjutnya menetapkan 

bahwa perbuatan atau tindakan tersebut baik atau buruk, akhlak 

membersihkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat sehingga melahirkan 

perbuatan terpuji yang pada akhirnya akan dapat membedakan antara akhlak 

terpuji dan akhlak tercela serta dapat membentengi diri dari perbuatan 

tercela yang akan membawa kepada kejahatan dan kemaksiatan.  

Pengertian pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang menjelaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

                                                        

4M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur,an (Jakarta: 
Lentera Hati, 2002), h. 162. 
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serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara.5 

Dari pernyataan di atas, hingga secara garis besar pendidikan 

merupakan usaha manusia agar meningkatkan serta mengembangkan 

kemampuan jasmani ataupun rohani yang cocok dengan nilai keterampilan 

bawaan, baik nilai yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga bersinambung 

dari generasi ke generasi agar terjaminnya keberlangsungan ataupun 

kesejahteraan hidup masyarakat. 

Kegiatan keagamaan di sekolah terlaksana bukan hanya tanpa tujuan. 

Tujuannya adalah untuk menanamkan, membiasakan dan membina peserta 

didik dalam memperoleh pengalaman kegiatan keagamaannya. Sejalan 

dengan hal tersebut, jika peserta didik terbiasa melakukan aktivitas kegiatan 

keagamaan hal ini dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang bernuansa 

religius.6 Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah sebagai 

pendidikan islam yang berperan menciptakan manusia yang berkualitas dan 

bertakwa kepada Allah swt, serta dapat menjiwai dan mengamalkan ajaran 

agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.7 Dengan demikian, kegiatan 

keagamaan di sekolah bertujuan untuk menanamkan, membiasakan, dan 

membina peserta didik dalam pengalaman keagamaan. Seseorang yang 

memiliki pengetahuan yang baik belum tentu mampu bertindak sesuai 

dengan pengetahuannya, jika tidak dilatih untuk melakukan hal yang baik.  

Dengan adanya kegiatan keagamaan di sekolah mengajarkan kepada 

peserta didik  untuk menyeimbangkan kehidupan di dunia dan di akhirat, 

                                                        

5Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2003), h. 3. 

6Chotibul Imam, Pendidikan Akhlak (Tanggamus: Guepedia, 2021), h. 116. 

7Icep Irham Fauzan, dkk, ‘Pengaruh Kegiatan Keagamaan terhadap Kualitas 
Pendidikan, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam’, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 7 No. 1 
(2019), h. 18. 
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dengan belajar ilmu duniawi namun juga tetap menjalankan syariat 

agamanya. Selain menjadi salah satu metode guru untuk menanamkan nilai-

nilai agama, kegiatan keagamaan di sekolah juga diharapkan bisa menjadi 

sarana pembentukan akhlak yang baik terhadap peserta didik. Kegiatan 

keagamaan di sekolah mempunyai peranan penting dalam kegiatan 

pengembangan dan bimbingan keagamaan yang kemudian dapat 

meningkatkan kompetensi agama Islam, kualitas keimanan dan ketaqwaan 

peserta didik yang lebih sehingga muncul perilaku keagamaan.8 

Maka dapat disimpulkan kegiatan keagamaan merupakan perbuatan 

yang dilakukan oleh seseorang yang berhubungan dengan nilai-nilai agama. 

Kegiatan keagamaan adalah bentuk kegiatan untuk menciptakan insan yang 

berakhlak mulia menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan, iman dan 

taqwa. Dan dapat pula disimpulkan bahwa kegiatan keagamaan di sekolah 

merupakan aktivitas atau usaha secara sadar seseorang yang berhubungan 

dengan sistem ajaran agama, yang di dalamnya termuat aktivitas yang 

menjadikan seseorang lebih religius yang dilaksanakan di suatu lembaga 

pendidikan. 

Berbicara tentang  akhlak, dapat dibagi menjadi dua yaitu akhlak baik 

dan juga akhlak buruk. Akhlak yang buruk dapat dilihat bahwa pelaku 

terdekat dengan hal ini adalah para remaja, meskipun akhlak buruk bisa saja 

diperbuat oleh semua manusia, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, akan 

tetapi yang banyak dikaitkan dalam hal ini adalah remaja. Generasi muda 

(remaja) yang memiliki rasa ingin tahu tidak cukup hanya diberikan siraman 

rohani yang isinya sejumlah doktrin agama yang harus ditelan mentah-

                                                        

8Abd Rahman, Paradigma Baru Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di 
Sekolah (Jakata: Faris 2-UIN Jakarta, 2012), h. 28. 
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mentah, melainkan doktrin-doktrin agama ini harus ditelaah lebih dalam 

sehingga generasi muda benar-benar telah mengetahui mengapa mereka 

harus memilih Islam sebagai pedoman hidupnya.9 Dapat dimengerti bahwa 

akhlak menempati kedudukan yang tinggi dan sangat diperhatikan dalam 

ajaran Islam, dikarenakan akhlak merupakan ajaran yang menitik beratkan 

terhadap tata cara, perilaku dan juga perbuatan yang dilakukan seseorang 

agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang telah diajarkan sehingga 

nantinya diharapkan dapat menjadi seseorang yang mempunyai akhlakul 

karimah yang baik. Melihat situasi di lapangan dimana telah terjadi 

kemerosotan akhlak yang dimiliki oleh para peserta didik, mulai dari 

membantah orang yang lebih tua, tidak patuh dan hormat terhadap aturan 

yang telah ditetapkan di sekolah, serta memiliki karakter yang cenderung 

kurang baik. Oleh sebab itu, pendidikan akhlak ini sangat penting untuk 

diajarkan agar para remaja memiliki akhlak pribadi yang baik dan  

diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang kompeten 

kedepannya. 

Berdasarkan observasi awal di SMA Negeri 18 Bone yang  dilakukan 

sebelum penelitian pada tanggal 10, 13, dan 14 Mei 2024. di SMA Negeri 18 

Bone telah dilaksanakan beberapa kegiatan keagamaan seperti membaca ayat 

suci al-Qur’an yang dilaksanakan setiap hari jumat, shalat dzuhur berjama’ah 

setiap hari di sekolah, shalat dhuhah dan berdo’a sebelum memulai 

pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu peserta didik 

mengembangkan sikap positif yang akan membentuk akhlak yang baik di 

SMA Negeri 18 Bone. Namun, masih terdapat beberapa peserta didik yang 

                                                        

9Wahyuni Ningsismiati, Pengaruh Aktivitas Risma Terhadap Pembentukan Akhlak 
Risma Nursalam Desa Solerejo Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur, Skripsi 
(Lampung: IAIN Metro, 2018), h. 1. 
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tidak mengikuti kegaiatan tersebut dengan baik, tidak rutin mengikuti 

kegiatan dengan alasan-alasan yang mereka ciptakan sendiri. Tentu saja ini 

menjadi tugas seorang pendidik untuk membina dan membimbing peserta 

didiknya untuk berakhlak mulia. 

Adanya hal tersebut pihak sekolah selalu berupaya agar peserta 

didiknya memiliki akhlak yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut pihak 

sekolah telah melakukan beberapa kegiatan keagamaan. Adanya kegiatan 

keagamaan tersebut, seperti membaca ayat al-Qur’an yang dilaksanakan 

setiap hari jumat, sholat dzuhur berjama’ah setiap hari di sekolah, sholat 

dhuhah dan berdo’a sebelum memulai pembelajaran. Namun, nampaknya 

upaya tersebut belum memberikan dampak yang maksimal terhadap akhlak 

yang baik pada peserta didik. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Kegiatan 

Keagamaan terhadap Akhlak Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 18 Bone”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kegiatan keagamaan peserta didik kelas XI di SMA Negeri 

18 Bone? 

2. Bagaimana akhlak peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 Bone? 

3. Apakah terdapat pengaruh kegiatan keagamaan terhadap akhlak 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 Bone? 

C. Hipotesis Peneitian 

Hipotesis merupakan jawaban yang  bersifat sementara atas rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian yang bersifat teoritis dan belum 
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dalam bentuk jawaban secara empiris dan praktis dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian atau riset. Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, 

belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Hipotesis dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh 

kegiatan keagamaan terhadap akhlak peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 

Bone. 

D. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel bertujuan untuk menjelaskan makna 

variabel yang akan diteliti agar peneliti dan pembaca mempunyai persepsi 

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

dan variabel Y. variabel X dalam penelitian ini adalah kegiatan keagamaan 

sedangkan variabel Y adalah akhlak peserta didik. 

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki batasan-batasan operasional 

variabel yaitu: 

 Kegiatan Keagamaan 1.

Kegiatan keagamaan adalah sejumlah aktivitas yang berhubungan 

dengan keagamaan yang dilaksanakan atau diadakan di bawah bimbingan 

guru. Beberapa kegiatan keagamaan seperti membaca ayat suci al-Qur’an 

yang dilaksanakan setiap hari jumat, shalat dzuhur berjama’ah setiap hari di 

sekolah, shalat dhuhah dan berdo’a sebelum memulai pembelajaran. 

 Akhlak 2.

Akhlak merupakan ilmu yang menentukan batas antara baik dan 

buruk, terpuji atau tercela menyangkut perilaku manusia yang meliputi 

perkataan, pikiran dan perbuatan manusia lahir batin. 
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Tabel 1.1 Indikator Variabel X dan Variabel Y 

No Variabel Indikator  

 

1. 

 

Variabel X (Kegiatan Keagamaan) 

1. Membaca ayat al-Qur’an 

2. Shalat Dzuhur berjamaah 

3. Shalat Dhuha 

4. Berdoa sebelum belajar 

 

 

2. 

 

 

 

Variabel Y (Akhlak Peserta Didik) 

1. Kejujuran 

2. Tanggung jawab 

3. Sikap hormat 

4. Kedisiplinan  

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada bagian ini, peneliti 

akan mendeskripsikan beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Sisilia Mafhum, tahun 2021 

dengan judul skripsi “Pengaruh Kegiatan Keagamaan terhadap 

Pembentukan Karakter Peserta Didik Di SD Inpres Timbuseng 

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”.10 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, 1) Kegiatan keagamaan di SD Inpres 

Timbuseng sebagian besar berada pada kategori sedang dengan 

persentase 51%, 2) Pembentukan karakter peserta didik di SD 

Inpres Timbuseng sebagian besar berada pada kategori sedang 

dengan persentase 54%, 3) Terdapat pengaruh kegiatan keagamaan 

                                                        

10Hikmah Sisilia Mafhum, Pengaruh Kegiatan Keagamaan terhadap Pembentukan 
Karakter Peserta Didik di SD Inpres Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, 
Skripsi (Gowa: Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan , Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar, 2021), h.  63. 
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Pattallassang, yang dibuktikan dari hasil perhitungan (thitung) = 28, 

820 lebih besar dari pada nilai (t) yang diperoleh dari tabel 

distribusi (ttabel) = 1, 770, dan juga p-value = 0,000 < 0,05 atau 

signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan dan 

juga (thitung > ttabel) = (28,820 > 1,770).  Membuktikan bahwa H0 

ditolak Ha diterima. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada variabel X yaitu kegiatan 

keagamaan, pada jenis penelitiannya yaitu kuantitatif yang bersifat 

ex-post facto dan data yang dianalisis menggunakan analisis 

statistik deskriptif serta analisis statistik inferensial. Sedangkan 

perbedaan keduanya terdapat pada variabel Y yaitu penelitian di 

atas meneliti tentang pembentukan karakter peserta didik, akan 

tetapi penelitian yang dilakukan peneliti tentang akhlak peserta 

didik. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Aumi, tahun 2023 dengan 

judul skripsi “ Pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap Akhlak 

Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 16 Bandar Lampung”.11 Hasil 

Penelitian menunjukkan bahwa analisis data dan pembahasan yang 

telah terdapat pengaruh yang signifikan dari Pendidikan Agama 

Islam Terhadap Akhlak peserta didik kelas VIII di SMPN 16 Bandar 

Lampung. Besarnya pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap 

Akhlak Peserta Didik dibuktikan dengan hasil sebesar 0,073 (7,3%), 

                                                        

11Nabila Aumi, Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Akhlak Peserta Didik 
Kelas VIII SMP Negeri 16 Bandar Lampung,  Skripsi (Bandung Lampung: Jurusan Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung, 2023), h. 67. 
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sedangkan sisanya sebesar 92,7% dipengaruhi oleh aspek atau 

variabel lain. Maka, hipotesis penelitian Ho dan Ha diterima. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu mengenai akhlak peserta didik dan pada jenis 

penelitiannya yaitu kuantitatif. Sedangkan perbedaan keduanya 

terdapat pada variabel X yaitu pendidikan agama islam, akan tetapi 

penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu kegiatan keagamaan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Surya Pratama, tahun 2021 

dengan judul skripsi “Pembinaan Akhlak Peserta Didik Pada Masa 

Pembelajaran Daring di SMP Yapia Ciputat Kota Tangerang 

Selatan”.12 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penelitian 

pembinaan akhlak siswa pada masa pembelajaran Daring, peserta 

didik sudah mengikuti pembinaan akhlak secara baik, akan tetapi 

peserta didik keseluruhan masih belum mampu 

mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Persamaan 

penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu mengenai akhlak peserta didik dan instrumen penelitian yang 

digunakan yakni observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan 

kedua penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitiannya, yang 

mana penelitian di atas menggunakan metode penelitian kualitatif, 

sementara itu peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, tahun 2023 dengan judul 

jurnal “Pengaruh Kegiatan Keagamaan terhadap Perilaku 

                                                        

12Alif Surya Pratama, Pembinaan Akhlak Peserta Didik Pada Masa Pembelajaran 
Daring Di SMP Yapia Ciputat Kota Tangerang Selatan, Skripsi (Tangerang: Jurusan Pendidikan 
Agama Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2021), h. 96. 
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Keagamaan Siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 

Daarussalamah Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan 

Hulu”.13 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan Kegiatan Keagamaan terhadap Perilaku Keagamaan 

Siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Daarussalamah 

Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, hal ini 

dibuktikan dari hasil uji r hitung  yakni 0,623 lebih besar dari r 

tabel (0,623 > 0,266), maka dapat dinyatakan hipotesis alternatif 

(Ha) diterima dan hipotesis nihil (Ho) ditolak terdapat pengaruh 

yang signifikan, hal ini dibuktikan dari hasil uji rhitung yakni 0,623 

lebih besar dari r tabel (0,623 > 0,266), maka dapat dinyatakan 

hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nihil (Ho) di tolak. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu mengenai pengaruh kegiatan keagamaan dan ada 

jenis penelitiannya yaitu kuantitatif. Sedangkan perbedaan 

keduanya terdapat pada variabel Y yaitu penelitian di atas meneliti 

perilaku keagamaan peserta didik, akan tetapi penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti tentang akhlak peserta didik. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Widianingsi, tahun 2019 

dengan judul skripsi ”Pengaruh Kegiatan Keagamaan dalam 

Pembinaan Akhlak Remaja di Kompleks Alorongga Kecamatan 

Aesesa Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur”.14 Hasil 

                                                        

13Hidayati, ‘Pengaruh Kegiatan Keagamaan Terhadap Perilaku Keagamaan Siswa Di 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Daarussalamah Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten 
Rokan Hulu’, Jurnal (Rokan Hulu: STAI Tambusai, 2023), h. 13. 

14Isnaini Widianngsi, Pengaruh Kegiatan Keagamaan Dalam Pembinaan Akhlak 
Remaja Di Kompleks Alorongga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara 
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Penelitian menunjukkan bahwa bentuk keagamaan remaja di 

kompleks Alorongga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Nusa 

Tenggara Timur berada dalam kategori kurang baik, dimana dari 72 

responden terdapat 18 orang atau 25.0% berada dalam kategori 

cukup baik. Begitu juga kondisi akhlak remaja di kompleks 

Alorongga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara 

Timur dalam kategori cukup baik, dimana dari 72 responden 

terdapat 20 orang atau 27.8% dalam kategori cukup baik. Dan 

terdapat pengaruh antara kegiatan keagamaan terhadap 

pembinaan akhlak remaja. Hal ini dibuktikan bahwa ada pengaruh 

antara variabel X terhadap variabel Y sebesar 0.146 atau 14.6% dan 

selebihnya 85.4% dipengaruhi oleh faktor lain. Persamaan 

penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu mengenai kegiatan keagamaan, pada jenis penelitiannya yaitu 

kuantitatif dan instrumen penelitian yang digunakan yakni 

pedoman angket, observasi dan dokumentasi. Sedangkan 

perbedaan keduanya yaitu penelitian di atas meneliti pembinaan 

akhlak remaja, akan tetapi penelitian yang dilakukan peneliti 

mengenai akhlak peserta didik.  yaitu pada lokasi penelitian di atas 

bertempat Kompleks Alorongga Kecamatan Aesesa Kabupaten 

Nagekeo Nusa Tenggara Timur akan tetapi penelitian yang akan 

dilakukan peneliti bertempat di sekolah SMA Negeri 18 Bone. 

 

                                                                                                                                                        
Timur, Skripsi  (Makassar: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam, 
Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), h. 71. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

yaitu: 

 Untuk mendeskripsikan kegiatan keagamaan peserta didik di SMA Negeri a.

18 Bone. 

 Untuk mendeskripsikan akhlak peserta didik di SMA Negeri 18 Bone. b.

 Untuk menganalisis pengaruh kegiatan keagamaan terhadap akhlak c.

peserta didik di SMA Negeri 18 Bone. 

2. Penelitian Kegunaan 

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

lain dan menambah wawasan baru tentang pengaruh kegiatan keagamaan 

terhadap akhlak peserta didik. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi peneliti, untuk mengetahui pengaruh kegiatan keagamaan 

terhadap akhlak peserta didik. 

2) Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan kedepan bagi kemajuan SMA 

Negeri 18 Bone untuk meningkatkan kegiatan keagamaan terhadap 

akhlak peserta didik. 

3) Bagi peserta didik mendapatkan stimulus yang baik dalam berperilaku. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kegiatan Keagamaan 

1.  Pengertian Kegiatan Keagamaan 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegiatan merupakan 

kesibukan atau aktivitas, kekuatan atau ketangkasan dalam berusaha.1 Secara 

lebih luas kegiatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari di lingkungannya.  

Kegiatan keagamaan adalah bentuk usaha sadar yang dilakukan untuk 

mewujudkan atau mengaplikasikan iman ke dalam suatu bentuk perilaku 

keagamaan dalam kehidupan Istilah kegiatan keagamaan terdiri dari dua kata 

yaitu kegiatan dan keagamaan sehari-hari. Dalam penerapan kegiatan 

keagamaan di lembaga pendidikan, seseorang guru tidak hanya terfokus pada 

kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Tetapi juga harus mengarahkan 

kepada peserta didiknya dalam bentuk penerapan keagamaan. Misalnya, para 

peserta didik diajak untuk mau memperingati hari-hari besar keagamaan dan 

mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan dalam sekolah yang sudah 

terselenggarakan.2 

2. Tujuan dan Fungsi Kegiatan Keagamaan 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat mengupayakan 

tercapainya tujuan pendidikan secara menyeluruh yakni berkembangnya 

                                                        

1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 
Ketiga (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007), h. 12. 

2Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2013), h. 178. 
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potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri dan 

bertanggung jawab yang besar akan hal itu, namun kerjasama antara 

keluarga dan sekolah juga penting supaya tercipta harmonisasi yang 

berkelanjutan.  

Pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah bertujuan untuk 

memperdalam pengetahuan peserta didik mengenai materi yang diperoleh di 

kelas. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara mata 

pelajaran dengan keimanan dan ketaqwaan, serta menyalurkan minat dan 

bakat yang dimiliki peserta didik sebagai bentuk upaya pembinaan manusia 

seutuhnya.3 

Pentingnya pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak bisa hanya 

mengandalkan proses pembelajaran di kelas saja, namun guru juga harus 

memiliki metode lain supaya terciptanya generasi penerus bangsa yang 

berkualitas bukan hanya dalam bidang intelektual namun juga berkualitas 

dalam sikap dan moralnya. Kegiatan keagamaan biasanya dilakukan di luar 

jam pembelajaran sehingga terpisah antara kegiatan keagamaan dan proses 

pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran di kelas sebagai penambahan 

pengetahuan yang diberikan guru secara konseptual dan melalui kegiatan 

keagamaan yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran dapat menjadi 

pengalaman belajar yang berkesan. 

                                                        

3Departemen Pendidikan Nasional, Peningkatan Wawasan Keagamaan (Islam) 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 94. 
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Nilai-nilai Karakter yang dapat dikembangakan dalam kegiatan 

keagamaan yaitu nilai religius, jujur, disiplin, kreatif, mandiri, tanggung 

jawab, dan sebagainya.4 

a. Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ajaran agama yang 

dianutnya sehingga mampu mengembangkan dirinya sejalan dengan 

norma-norma agama dan mampu mengamalkan ilmunya dalam 

masyarakat. 

b. Meningkatkan pengetahuan peserta didik sebagai anggota masyarakat 

dalam mengadakan hubungan timbal balik yang akan bermanfaat di 

lingkungan sosial, budaya, dan alam semesta. 

c. Mengimplementasi dan mengembangkan setiap potensi dan bakat 

peserta didik supaya dapat menjadi manusia yang kreatif. 

d. Membentuk sikap disiplin, jujur, percaya diri dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas. 

e. Menumbuhkan akhlakul karimah yang menyelaraskan hubungan dengan 

Allah, Rasul, manusia, dan diri sendiri. 

f. Meningkatkan sensitivisme peserta didik dalam melihat masalah-masalah 

keagamaan sehingga menjadi insan yang proaktif dalam permasalahan 

sosial dan dakwah. 

g. Memberikan bimbingan, arhan serta latihan bagi peseta didik agar 

memiliki fisik yang sehat, kuat, bugar, cekatan dan terampil serta cerdas. 

h. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memiliki kemampuan 

komunikasi dengan baik. 

                                                        

4Tarwilah, ‘Pengembangan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler 
Keagamaan Di Sekolah (Studi Pada SMA Di Kota Banjarmasin)’, Jurnal Fakultas Tarbiyah Dan 
Keguruan IAIN Antasari, 3 No. 5 (2015), h. 25. 
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i. Membentuk kemampuan peserta didik bekerja dengan sebaik-baiknya 

secara mandiri maupun kelompok. 

j. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain memiliki tujuan adapun fungsi dalam kegiatan keagamaan di 

sekolah yaitu membuat siswa merealisasikan hubungan dengan manusia dan 

mewujudkan pengembangan potensi dunianya dengan menyiapkan 

persiapan karir di masa depan. Adapun manfaat diadakannya kegiatan 

keagamaan di sekolah yaitu:  

a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamalkan ajaran 

agama Islam.  

b. Dapat mengembangkan proses pengetahuan.  

c. Menyalurkan minat dan bakat.  

d. Membiasakan siswa hidup bermasyarakat.  

e. Menambah keimanan dan ketaqwaan siswa terhadap Allah swt. 

f. Membentuk akhlak yang baik.  

g. Menciptakan manusia yang religius.  

h. Bersikap sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah.5 

3. Bentuk Kegiatan Keagamaan 

Kegiatan keagamaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk 

memberikan pemahaman, penghayatan dan pengalaman tentang ajaran 

agama Islam, sehingga menjadi manusia Muslim yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah Swt, serta berakhlak mulia. 

                                                        

5Departemen Pendidikan Nasional, Peningkatan Wawasan Keagamaan (Islam) 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 97. 
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a. Shalat berjamaah 

Shalat adalah ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul 

ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang ditentukan. 

Shalat diwajibkan bagi semua umat islam yang mukallaf (balig dan berakal 

sehat) dan suci, sehari semalam lima kali. Shalat berjamaah adalah shalat 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara yang di 

belakang mengikuti yang di depan. Hukumnya sunnah muakkad (yang 

dikukuhkan).6 

Sebagian dari dalil yang menunjukkan wajibnya shalat berjamaah 

adalah firman Allah swt QS al-Baqarah/3:43, yang berbunyi: 

 

كِعِيْنَ  كٰوةَ وَارْكَعوُْا مَعَ الره لٰوةَ وَاٰتوُا الزَّ  وَاقَيِْمُوا الصَّ

Terjemahnya:  

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-
orang yang rukuk.”7 

Surah al-Baqarah ayat 43 di atas memberikan landasan hukum yang 

jelas untuk melaksanakan shalat bersama-sama (berjamaah), umat Islam 

diperintahkan ruku’ beserta orang-orang yang ruku’ mengandung arti shalat 

berjamaah. Shalat berjamaah dalam agama Islam memiliki kedudukan yang 

utama, orang Islam yang mengerjakannya secara istiqomah akan 

mendapatkan tempat yang mulia. Islam memasukannya ke dalam ibadah 

yang penuh dengan tantangan dan ujian. Karena pahala yang dijanjikan 

adalah sebanyak dua puluh tujuh derajat (tingkatan).8 Islam menganjurkan 

                                                        

6Amin Syukur, Pengantar Studi Islam (Semarang: Pustaka Nuun, 2010), h. 97. 

7Kementian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan Dan Tajwid (Jakarta: 
PT. Dinamika Cahaya Pustaa, 2021), h. 7. 

8Muhtadi dan Rizka Maghfiroh, ‘Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Shalat 
Berjamaah’, Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya, 3 No.1 (Juni, 2018), h. 785. 
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agar shalat wajib lima waktu dilakukan secara berjamaah dan dapat 

membawa pahala besar bagi umat Islam yang melakukannya dengan tekun. 

Shalat diharapkan dapat menghasilkan akhlak yang mulia, yaitu 

bersikap tawadhu mengagungkan Allah, berzikir, membantu fakir miskin, ibn 

sabil, janda dan orang yang mendapat musibah. Selain itu shalat (khususnya 

jika dilaksanakan berjamaah) menghasilkan serangkaian perbuatan seperti 

kesejahteraan, imam dan makmum sama-sama berada dalam satu tempat, 

tidak saling berebut  untuk menjadi imam, jika imam batal dengan rela untuk 

digantikan yang lainnya. Selesai shalat berjabat tangan dan seterusnya. 

Semua ini mengandung ajaran akhlak.9 

b. Shalat Dhuha 

Shalat dhuha adalah salah satu shalat sunnah yang dilakukan setelah 

terbit matahari sampai menjelang masuk waktu Dzuhur yang hukumnya 

sunnah muakkad.10  Shalat adalah ibadah yang di dalamnya terjadi hubungan 

ruhani antara makhluk dan Khaliqnya. Shalat juga dipandang sebagai 

munajat berdoa dalam hati yang khusyu’ kepada Allah. Orang yang sedang 

mengerjakan shalat dengan khusyu’ tidak merasakan sendiri. Seolah-olah ia 

berhadapan dan melakukan dialog dengan Tuhan. 

Hukum mengerjakan shalat dhuha adalah sunnah muakkad (sangat 

dianjurkan untuk mengerjakannya). Jadi bagi seseorang yang menginginkan 

mendapat pahala maka hendaklah mengamalkannya dan jika tidak, maka 

tidak ada halangan atau berdosa meninggalkannya.11 

 

                                                        

9Abdin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 158. 

10Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 61. 

11Ubaid Ibnu Abdillah, Keutamaan Dan Keistimewaan; Shalat Tahajud, Shalat Hajat, 
Shalat Istikhoroh, Shalat Dhuha, (Surabaya: Pustaka Media, 2019), h. 130. 
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c. Tadarus  al-Qur’an 

al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang diwahyukan pada 

Nabi Muhammad Saw. Setiap umat Islam diharuskan untuk membaca Al-

Qur’an, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya. Seperti 

dalam Kitabullah surah Al-Muzzamil ayat 20 

الْقرُْاٰنِِۗ  فَاقْرَءُوْا مَا تيََسَّرَ مِنَ   

Terjemahnya:  

Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an.12  

Hendaknya dalam membaca al-Qur’an senantiasa memperhatikan 

tajwidnya dan mempelajari tajwid hukumnya fardhu kifayah. Membaca al-

Qur’an juga harus dengan tartil, yaitu membaguskan bacaan al-Qur’an 

dengan jelas dan tidak terburu-buru serta mengetahui ilmu tajwidnya.13 

Apabila dalam membaca al-Qur’an tidak memperhatikan kaidah-kaidah bisa 

jadi maknanya akan berlainan. 

Adapun adab dalam membaca al-Qur’an yang meliputi: dalam keadaan 

suci, menghadap kiblat, duduk dengan sopan, tenang dan tentram, membaca 

dengan khusyu’, memperindah suara, memelankan suara ketika ada yang 

shalat, membaca ditempat bersih lagi suci dan disarankan juga untuk 

menghafalnya.14 Ketika seseorang dapat menerapkan adab-adab dalam 

membaca al-Qur’an maka pahala dalam membaca al-Qur’an akan semakin 

                                                        

12Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: 
Penerbit Diponegoro, 2015), h. 990.  

13As’as Human, Cara Cepat Belajar Tajwid Praktis (Yogyakarta: Balai Litbang LPTQ 
Team Tadarus “AAM”, 2002), h. 4. 

14Hamid Ahmad, Nasehat Rasulullah SAW Untuk Anak Agar Berakhlak Mulia, Ter. 
Ahmad Hotib (Bandung: Irsyad BaitusSalam, 2006), h. 125-127. 



21 

 
 

bertambah karena hal itu telah mewujudkan kesungguhannya dalam 

membaca al-Qur’an. 

d. Berdo’a bersama sebelum belajar 

berdo’a adalah suatu percakapan yang dilakukan antara seorang 

hamba dengan Tuhannya yang berupa permintaan. Do’a menurut bahasa 

berarti permintaan dan permohonan, sedangkan menurut istilah adalah 

penyerahan diri kepada Allah swt. Berdoa memiliki arti seiring, berbareng, 

serentak, semua, sekalian.  Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi do’a 

bersama pada awal dan sesudah pembelajaran adalah pelaksanaan 

penyerahan diri kepada Allah dalam memohon segala yang diinginkan secara 

serentak pada proses perbuatan yang menjadikan orang atau makhluk hidup 

belajar.15 

B. Akhlak Peserta Didik 

1. Pengertian Akhlak 

Menurut etimologi (bahasa) perkataan akhlak berasal dari bahasa 

Arab yaitu, khuluq yang mengandung arti budi pekerti, tingkah laku, perangai 

dan tabiat. Sedangkan secara terminologi (istilah), makna akhlak adalah 

suatu sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian, dari situlah 

memunculkan perilaku yang spontan, mudah, tanpa memerlukan 

pertimbangan.16 Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa isi 

khusus suatu perbuatan ditentukan oleh keadaan psikologi pelaku, seperti 

tingkah laku, perangai, dan kepribadian.  

                                                        

15Farida Isroani, ‘Pendampingan Pembiasaan Doa Bersama Pada Awal Pembelajaran 
Dalam Peningkatan Kedisiplinan Santri TPQ Darul Ihsan Kabupaten Tuban’, Jurnal ABDIMAS 
KESOSI, 3 No. 2 (Juli, 2020), h. 4. 

16Adjat Sudrajat Dkk, Din Al-Islam: Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi 
Umum (Yogyakarta: UNY Perss, 2008), h. 88. 
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Akhlak merupakan ilmu yang menentukan batas antara baik dan 

buruk, terpuji dan tercela menyangkut perilaku manusia yang meliputi 

perkataan, pikiran dan perbuatan manusia lahir batin. Akhlak secara 

substansial adalah sifat hati, bisa baik bisa buruk, yang tercermin dalam 

perilaku. Jika sifat hatinya baik yang muncul adalah perilaku baik (akhlak al-

mahmuda) dan jika sifat hatinya buruk, yang muncul adalah perilaku buruk 

(akhlaq al-madzmudah).17 

Sumber ajaran akhlak, yang fungsinya sebagai penentu baik dan buruk 

serta mulia dan tercela dalam Islam, berasal dari al-Qur’an dan sunnah, 

seperti halnya keseluruhan ajaran Islam lainnya. Nabi Muhammad Saw. 

menjadi teladan utama bagi umat manusia dengan perilaku beliau. Hal ini 

terdapat dalam QS al-Ahzab/33:21, yang berbunyi: 

 َ خِرَ وَذكََرَ اللّٰه َ وَالْيوَْمَ الْْٰ ِ اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِ مَنْ كَانَ يرَْجُوا اللّٰه  لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰه

 كَثِيْرًاِۗ 

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah.18 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki 

pahala dan kebajikan yang tidak terputus, serta beliau memiliki akhlak yang 

paling mulia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Saw dijadikan sebagai contoh 

atau suri teladan bagi umat manusia.19 

                                                        

17Ẓ. Muhibbin Wahyudin, Achmad, M. Ilyas, dan M. Saifulloh, Pendidikan Agama Islam 
(Jakarta: Grasindo, 2009), h. 53. 

18Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan Dan Tajwid 
(Bandung: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014), h. 425. 

19Ichwanul Arfan, ‘Asbabun Nuzul Surah Al-Qalam Ayat 4 Dan Hubungannya Dengan 
Akhlak Yang Mulia’, Jurnal Pendidikan Tambusai, 9 No.1 (2025), h. 6. 
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Imam al Ghazali menjelaskan bahwa, apabila perbuatan itu baik 

menurut akal dan syara’ maka disebut akhlak yang baik. Sebaliknya, jika yang 

muncul adalah perbuata yang jelek maka disebut akhlak yang jelek.20 Imam al 

Ghazali juga berpendapat bahwa salah satu faktor yang menentukan 

perbuatan itu jelek atau baik dilihat dari segi kemanfaatan dan 

kemadharatannya. Menurutnya yang membawa mudharat pastilah jelek 

secara mutlak. Akhlak juga merupakan gambaran jiwa yang tersembunyi. 

Akhlak memiliki ide-ide dan tujuan-tujuan luhur yang menjulang tinggi ke 

langit, meski ia hidup di atas bumi, namun ia berhubungan kuat dengan ruh, 

akal, kalbu, dan badan.21 

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa perbuatan dapat dikategorikan 

sebagai akhlak yang baik atau buruk berdasarkan penilaian akal dan syara’. 

Jika perbuatan tersebut membawa manfaat, maka dianggap baik, sedangkan 

jika membawa mudharat, dianggap buruk.  

2. Ciri-Ciri Akhlak 

Defenisi akhlak secara sudstansial tampak saling melengkapi, dan 

darinya kita dapat melihat lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, 

yaitu: 

a. Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam dalam 

jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. 

b. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

mudah dan tanpa pemikiran. Ini berarti bahwa saat melakukan sesuatu 

                                                        

20Al Ghazali, Ihya’ Ulum Al-Din, Juz III (Jakarta: Fauzan, 1983), h. 49. 

21Al-Baqi Surur, Ilmu Dalam Perspektif Al-Ghazali (Bandung: Karisma, 1996), h. 120. 
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perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, 

tidur dan gila. 

c. Ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari 

dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan 

dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar 

kemauan, pilihan dan keputusan yang bersangkutan. Bahwa ilmu akhlak 

adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia yang dapat 

dinilai baik dan buruk. 

d. Keempat, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan 

dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. 

e. Kelima, sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak (khususnya 

akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena keikhlasan 

semata-mata karna Allah, bukan karena dipuji orang atau karena ingin 

mendapatkan suatu pujian.22 

3. Macam-Macam Akhlak 

a. Akhlak Terpuji  

Akhlak terpuji merupakan terjemahan dari ungkapan bahasa arab 

akhlak mahmudah. Kata mahmudah ialah bentuk maf’ul dari kata hamidah 

yang berarti dipuji. Sifat akhlak mahmudah yakni adalah jujur, sopan, adil, 

sabar, dan lain sebagainya.  

 

 

                                                        

22Muhammad Amri, La Ode Ismail Ahmad, dan Muhammad Rusmin,  Aqidah Akhlak 
(Cet. I; Makassar: 2018), h. 99. 
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b. Akhlak Tercela  

Akhlak tercela (akhlak al-mazmumah) ialah perilaku atau sifat yang 

sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain, dalam ajaran Islam 

perbuatan tersebut sangat bertentangan.23 Akhlak mazmumah juga adalah 

akhlak yang jahat dan keji tanpa mengenal halal dan haram. Sifat-sifat akhlak 

mazmumah antara lain adalah egois, kikir, dusta, khianat, menipu, sombong, 

dengki, mencuri, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari akhlak 

mazmumah yang tidak dapat penulis sebutkan.24 

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa akhlak dan wujud 

pengamalannya dibedakan menjadi dua, akhlak terpuji (akhlak mahmudah) 

dan akhlak tercela (akhlak madzmumah). Jika sesuai dengan perintah Allah 

dan Rasul-Nya yang kemudian melahirkan perbuatan yang baik, maka itulah 

yang dinamakan akhlak terpuji sebaliknya jika itu perbuatan yang buruk, 

maka itulah perbuatan akhlak madzmumah.   

4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Terbentuknya Akhlak 

Pembentukan  akhlak  mulia  merupakan  tumpuan  perhatian  

pertama dalam Islam hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi 

Muhammad Saw yang utama adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. 

Faktor-faktor dalam pembentukan akhlak siswa terbagi kepada dua  faktor 

yaitu  faktor internal dan eksternal yaitu sebagai berikut :   

a. Faktor internal adalah faktor  yang berasal dari diri sendiri, bakat  serta 

bawaan manusia  sejak lahir.  Unsur-unsur  yang ada  pada diri seseorang  

akan  membentuk akhlak  atau  moral, diantaranya  yaitu  :  

                                                        

23Aris Alfarizi, ‘Akhlak Tercela (Akhlak Mazmumah)’, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 
7. No. 2 (2020), h. 8. 

24Muhammad Abdurrahman, Akhlak (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 33. 

 



26 

 
 

1) Instink  (naluri)  Instink  adalah  kesanggupan  melakukan  hal-hal  yang  

kompleks tanpa latihan  sebelumnya, terarah  pada tujuan  yang  berarti 

bagi si subyek,  tidak  disadari dan berlangsung  secara mekanis.   

2) Kebiasaan juga penting dalam salah  satu pembentukan faktor akhlak 

adalah kebiasaan atau adat istiadat. Yang dimaksud kebiasaan adalah 

perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga menjadi mudah  

dikerjakan. Lingkungan yang baik dapat mendukung kebiasaan yang 

baik pula dan lingkungan dapat mengubah kepribadian seseorang. 

b. Adapun  faktor  eksternal adalah  faktor  yang  diambil  dari  luar  yang 

mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia, yaitu  meliputi:  

1. Lingkungan merupakan faktor   yang   turut   menentukan tingkah   laku 

seseorang. Misalnya mematahkan  lingkungan atau alam mampu  

mematangkan  pertumbuhan  bakat yang  dibawa  oleh  seseorang 

lingkungan pergaulan mampu mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah  

laku.   

2. Pengaruh keluarga setelah manusia dilahirkan maka akan terlihat 

dengan jelas fungsi keluarga dalam pendidikan  yaitu memberikan  

pengalaman kepada anak baik melalui penglihatan atau  pembinaan  

menuju  terbentuknya  tingkah  laku  yang  diinginkan  oleh orang  tua. 

Oleh sebab itu orang  tua (keluarga)  merupakan pusat kehidupan  

rohani sebagai  penyebab  perkenalan  dengan  alam luar  tentang  sikap,  

cara  berbuat, serta pemikirannya  di  hari kemudian.  Dengan  kata  lain,  

keluarga yang  melaksanakan pendidikan  akan  memberikan  pengaruh  

yang  besar dalam pembentukan  akhlak.   
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3. Pengaruh sekolah sebagai tempat pendidikan kedua setelah  pendidikan  

keluarga yang dapat  mempengaruhi  akhlak  anak. Kewajiban sekolah 

adalah melaksanakan pendidikan yang tidak dapat dilaksanakan di 

rumah tangga, pengalaman anak-anak dijadikan dasar pelajaran 

sekolah,  kelakuan  anak-anak  yang  kurang  baik  diperbaiki, tabiat-

tabiatnya yang salah dibetulkan, perangai yang kasar diperhalus, 

tingkah laku yang  tidak senonoh diperbaiki dan begitulah seterusnya”. 

Dalam sekolah berlangsung beberapa bentuk dasar dari kelangsungan  

pendidikan. Pada umumnya yaitu pembentukan sikap-sikap dan 

kebiasaan, dari kecakapan-kecakapan pada belajar bekerja umumnya,  

sama dengan kawan sekelompok melaksanakan tuntunan-tuntunan dan 

contoh yang baik, dan belajar menahan diri dari kepentingan orang 

lain.25 

Akhlak mulia merupakan prioritas utama dalam Islam, sesuai dengan 

misi Nabi Muhammad Saw. Pembentukan akhlak peserta didik dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi naluri, 

kebiasaan, dan bawaan manusia sejak dilahirkan. Faktor eksternal meliputi 

lingkungan, keluarga, dan sekolah. Lingkungan dapat mendukung kebiasaan 

yang baik dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Keluarga berperan 

besar dalam pendidikan, memberikan pengalaman dan membentuk perilaku 

anak. Sekolah juga mempengaruhi akhlak anak. melalui pembentukan sikap, 

kebiasaan dan keterampilan belajar. 

                                                        

25Ali Firman Ali Mustofa, ‘Strategi Guru Akidah Akhlak Dalam Pembentukan Akhlak 
Siswa Di MTS Ma’arif Karangasem Bali’, Jurnal Keislaman Dan Pendidikan, 12. No. 1 (2021), h. 
93–94. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan sudut pandang atau ketentuan benar, 

salah, baik, dan buruk dalam kegiatan penelitian. Penerapan dalam etika 

penelitian yaitu: 

1. Adanya surat izin riset penelitian. 

2. Memberikan surat persetujuan kepada informan untuk diwawancarai. 

3. Meminta izin informan jika ingin merekam, wawancara, mengambil foto 

atau video. 

4. Menjaga rahasia identitas informan, jika berhubungan dengan informan 

sensitif, dan merugikan informan.1 

Penulis menyimpulkan, bahwa etika penelitian sebagai pondasi yang 

harus dipegang teguh oleh setiap peneliti. Ini mencakup prinsip-prinsip 

moral dan standar perilaku yang mengatur bagaimana penelitian dilakukan 

dengan cara yang benar, adil dan menghormati hak-hak serta kesejahteraan 

informan penelitian. Penerapan etika dalam penelitian dimulai bahkan 

sebelum proses pengumpulan data dilakukan, seperti mengurus surat izin  

riset penelitian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penelitian yang 

akan dilakukan sudah mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang 

berwenang. 

Peneliti juga harus menghormati privasi informan penelitian. Sebelum 

melibatkan seseorang dalam penelitian, peneliti harus meminta persetujuan 

tertulis dari calon partisipan setelah menjelaskan tujuan, risiko, dan manfaat 

                                                        

1Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 59. 
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penelitian. Jika peneliti ingin merekam wawancara, mengambil foto, atau 

video, izin dari informan/partisipan juga harus didapatkan terlebih dahulu. 

Lebih lanjut, peneliti memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan 

identitas informan, terutama jika informan yang diberikan bersifat sensitif 

dan dapat merugikan informan jika identitasnya diungkap. Penerapan 

prinsip-prinsip etika ini bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan 

informan penelitian. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang sifatnya ex post facto. 

Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan data 

berupa angka, pada dasarnya penelitian ini mendeskripsikan data melalui 

angka dan biasanya lebih banyak menggunakan verifikasi hipotesis.2 Secara 

umum penelitian kuantitatif yakni penelitian yang menguji teori berdasarkan 

fakta. Arti ex post facto, yaitu “dari apa yang dilakukan setelah fakta”. Maka 

penelitian ini disebut sebagai penelitian pasca-acara. Penelitian ini juga biasa 

disebut sebagai penelitian setelah fakta.3 Artinya adanya penelitian tersebut 

dilakukan setelah fakta karena penelitian ini merupakan penelusuran 

kembali suatu peristiwa atau kejadian kemudian menuntut kebelakang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian tersebut. Pada 

penelitian ini, peneliti berusaha meneliti mengenai penelitian pengaruh 

literasi agama terhadap akhlak peserta didik kelas XI  di SMA Negeri 18 Bone. 

                                                        

2Suryadi, Metode Riset Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Manajemen Dan 
Ekonomi Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 109. 

3Sitti Mania, Metodelogi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Makassar: Alauddin 
University Press, 2013), h. 79. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di sekolah SMA Negeri 18 Bone yang 

terletak di Jalan Poros Bone Sinjai, Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, 

Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti mengambil lokasi 

penelitian di SMA Negeri 18 Bone dengan berbagai pertimbangan bahwa 

belum ada satupun penelitian serupa yang dilakukan di sekolah ini, lokasi 

penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti dan yang lebih mendasar 

ialah peneliti dapat bekerja sama dengan baik dengan pihak sekolah 

khususnya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti 

yang ada di SMA Negeri 18 Bone. 

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 akta yang diteliti adalah 

fakta yang dapat diobservasi, dapat dihitung, dan dapat diukur. Pendekatan 

kuantitatif dioperasikan dengan data yang berupa angka yang kemudian 

dianalisis menggunakan statistik untuk memprediksi bahwa variabel X 

mempengaruhi variabel Y sehingga hipotesis penelitian terjawab.4 

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 psikologi adalah pendekatan yang 

                                                        

4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2011), h. 173. 
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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 

 Populasi 1.

Populasi merupakan keseluruhan data yang dijadikan sebagai 

perhatian dalam lingkup waktu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi ialah sekumpulan 

objek terdiri dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, gejala-

gejala, kejadian, serta tes atau nilai yang akan dijadikan sebagai sumber data 

ciri yang mempunyai karakteristik yang sama.5 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kelas XI SMA Negeri 18 

Bone. 

Tabel 3. 1 

Jumlah Populasi Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 18 Bone 

Sumber Data: Ruang tata usaha SMA Negeri 18 Bone 

                                                        

5Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 118. 

 

No. Kelas Jumlah 

1. XI. F 1 34 

2. XI. F 2 35 

3. XI. F 3 33 

4. XI. F 4 31       

 Jumlah  133 
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 Sampel 2.

Sampel merupakan sebagian dari populasi, artinya tidak akan ada 

sampel jika tidak ada populasi. Sampel ditentukan oleh peneliti berdasarkan 

pertimbangan masalah, tujuan, hipotesis, metode dan instrumen penelitian. 

Dengan demikian, sebagaian elemen dari populasi merupakan sampel.6 

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 lebih 

baik diambil semua subjeknya sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar atau lebih dari 100 orang 

maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.7 

Adapun cara pengambilan sampel di setiap kelas yaitu dengan cara 

menggunakan proporsional random sampling, dikatakan proposional karena 

pengambilan subjek pada setiap kelas ditentukan sebanding dengan 

banyaknya subjek dari masing-masing kelas, dan dikatakan random (acak) 

karena setiap subjek dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk 

dipilih sebagai sampel. Pada tahap berikutnya sampel akan dibagi secara 

proporsional sesuai dengan jumlah populasi, pembagian sampel secara 

proporsional dari populasi yang berstrata dapat dilakukan dengan rumusan 

alokasi proporsoinal sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

P : Persentase 

N : Jumlah Populasi 

                                                        

6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2019), h. 134.  

7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIV; Jakarta: 
Rineka Cipta, 2016), h. 109. 
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Berdasrkan uraian tersebut maka penulis mengambil 25% populasi 

yang ada dan memudahkan memperoleh data yang kongkrit dan relevan dari 

sampel. Dari populasi tersebut diambil 25% × 133 peserta didik : 100 = 

33,25. Sampel pada penelitian ini berjumlah 34 peserta didik atau 25% dari 

jumlah populasi. 

Adapun cara pengambilan sampel di setiap kelas yaitu dengan cara 

menggunaan proportional random sampling dikatakan proportional karena 

pengambilan subjek pada setiap kelas ditentukan sebanding dengan 

banyaknya subjek dari masing-masing kelas dan dikatakan random (acak) 

karena setiap subjek dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk 

dipilih sebagai sampel. Pada tahap berikutnya sampel akan dibagi secara 

proporsional sebagai berikut. 

𝑛�i = 
𝑁�i 

. 𝑛� 
𝑁�  

Keterangan:  

𝑛�i = Jumlah sampel menurut statra 

𝑛� = Jumlah sampel seluruhnya 

𝑁�i = Jumlah populasi seluruhnya 

��������������𝑁� = Jumlah populasi seluruhnya 

 

Tabel 3. 2 

Jumlah Sampel Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 18 Bone  

No Kelas 
Jumlah Peserta 

Didik 

Banyak Sampel 

1. XI. F 1 N1 34 34/133×34 = 9 

2. XI. F 2 N2 35 35/133×34 = 9 
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3. XI. F 3 N3 33 33/133×34 = 8 

4. XI. F 4 N4 31 31/133×34 = 8 

Jumlah  133 34 

E.  Metode Pengumpulan Data 

Salah satu syarat yang penting dalam penelitian yakni metode 

pengumpulan data, jika data yang diperoleh berkualitas maka hasil penelitian 

juga akan berkualitas. Teknik pengumpulan data ialah suatu cara atau metode 

yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.8 

Metode-metode pengumpulan data angket digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian ini, yaitu: 

1. Angket (kuesioner) 

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab.9 Kuesoner adalah teknik pengumpulan data yang 

efisien bila peneliti tahu lebih pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa 

yang bisa diharapkan dari responden.10 

2. Observasi 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. 

                                                        

8Endah Saptutyningsih dan Etsu Setyaningrum, Penelitian Kuantitatif Metode dan 
Alat Analisis (Yogyakarta: Goysen Publishing, 2019), h. 12. 

9Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodelogi Penelitian Panduan bagi 
Peneliti Pemula, h. 90. 

10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 
h. 199. 
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Arikunto berpendapat bahwa “observasi adalah suatu usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang 

tersandar”. Lebih lanjut dikemukakan oleh Sutrisno Hadi bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses tersusun dari berbagai 

proses biologi dan psikologi.11 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang didasarkan atas tiga macam sumber, yaitu tulisan 

(paper).12 Dokumentasi digunakan untuk mengetahui tentang data peserta 

didik, data sarana pembelajaran dan data lainnya yang menunjang penelitian. 

F. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.13 

Variabel bebas (independent variable)  yakni variabel pengaruh yang 

menjadi sebab perubahan atau munculnya variabel dependen (variabel 

terikat) serta diduga terjadi lebih dulu. Variabel terikat atau variabel yang 

terpengaruh (dependent variable) yakni variabel efek yang diharapkan terjadi 

kemudian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen adalah 

variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan variabel terikat 

                                                        

11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan 
R&D, h. 145. 

12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

13Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan R&D) (Cet. 
XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 60. 
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(dependent variable) adalah variabel yang terpengaruh atau terjadi karena 

variabel independen.14 

Sedangkan dalam variabel penelitian ini, penulis menggunakan dua 

variabel yang akan dianalisis, yaitu: 

a. Independent Variable 

Variabel bebas (independent variable) adalah kegiatan keagamaan 

peserta didik. Variabel ini dilambangkan dengan “X”. 

b. Dependent Variable 

Variabel terikat (dependent variable) adalah akhlak peserta didik. 

Variabel ini dilambangkan dengan “Y”. 

2. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan pada penelitian ini merupakan paradigma 

sederhana. Paradigma sederhana merupakan desain penelitian yang dapat 

digambarkan seperti berikut: 

  X    Y 

Keterangan: 

X= Kegiatan Keagamaan Peserta Didik 

Y= Akhlak Peserta Didik 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan pada saat 

mengumpulkan data lapangan. Instrumen pengumpulan data harus 

disesuaikan dengan teknik pengumpulan data. Penggunaan instrumen dalam 

pengumpulan data, harus disesuaikan dengan jenis atau sifat data yang 

                                                        

14Sulaiman Saat dan Siti Mania, Pengantar Metodelogi Penelitian Panduan bagi 
Peneliti Pemula (Gowa: Pusaka Almidah), h. 57-58. 
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dikumpulkan. Jika penggunaan instrumen salah, maka data yang 

dikumpulkan juga akan salah. Jika data salah, maka hasil penelitian secara 

keseluruhan menjadi salah, walaupun diolah dengan teknik apapun.15 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

yakni angket (kuesioner) dengan bentuk skala likert dan format 

dokumentasi.  

1. Pedoman Angket (kuesioner) 

Adapun teknik kuesioner yang digunakan adalah kuesioner (angket) 

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

Sebagaimana variabel yang akan diteliti menyangkut tentang aspek pribadi 

atau aspek kejiwaan seseorang maka peneliti menggunakan skala likert. Skala 

likert merupakan suatu series butir (butir soal). Responden hanya 

memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap butir soal tersebut. 

Skala ini dimaksud untuk mengukur sikap individu dalam dimensi yang sama 

dan individu menempatkan dirinya ke arah satu komunitas dari butir soal.16 

Skala  likert  biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel 

yang diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut 

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

dapat berupa pertanyaan dan pernyataan.17 

Skala ini menilai sikap atau tingkah laku  yang diinginkan oleh peneliti 

dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan dengan 

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

(Cet. I; Jakarta: Presamedia Group, 2014), h. 222. 

16A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian, h. 222. 

17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 
h. 134-135. 



38 

 
 

pilihan alternatif empat kategori jawab yang akan dipilih responden pada 

skala ukur yang disediakan, misalnya sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak 

sesuai (TS), dan sangat tidak setuju (STS) dengan memberikan tanda 

checklist (√). 

Dalam perencanaan penelitian item-item pernyataan pada umumnya 

telah dikelompokkan menurut variabel yang hendak menjadi bahan 

perhatian  peneliti. Dengan peneliti atau pembaca lain dapat dengan mudah 

mengecek kebulatan instrumen yang dibuatnya. Untuk penskoran skala 

likert, jawaban diberi bobot atau disamakan dengan nilai kuantitatif 4,3,2,1, 

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

pernyataan atau pertanyaan yang negatif.18 

Maka pernyataan dikelompokkan berdasarkan variabel kewibawaan 

guru dan kedisiplinan peserta didik. Adapun skor jawaban skala likert dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3. 3 

Alternatif Jawaban 

Pernyataan Positif 

(Favourable) 

Pernyataan Negatif 

(Unfavourable) 

Jawaban Skor Jawaban Skor 

Selalu (SL) 4 Selalu (SL) 1 

Sering (SR) 3 Sering (SR) 2 

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

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

 

                                                        
18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 

h. 146-147. 
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Keterangan: 

a. Selalu, jika pernyataan tersebut sepenuhnya sesuai dengan kenyataan 

atau keadaan yang dialami atau sangat sering dialami. 

b. Sering, jika pernyataan-pernyataan tersebut sebagian besar terjadi 

sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang dialami. 

c. Kadang-kadang, jika pernyataan tersebut sewaktu-waktu terjadi 

sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang dialami. 

d. Tidak pernah, jika pertanyaan tersebut tidak pernah terjadi sesuai 

dengan kenyataan atau keadaan yang dialami.  

2. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi merupakan alat bantu yang dipilih dan kemudian 

akan digunakan oleh peneliti dalam melangsungkan kegiatan penelitiannya. 

Instrumen observasi tersebut digunakan untuk mengumpulkan berbagai 

jenis data penelitian melalui berbagai pengamatan, agar kegiatan tersebut 

dapat berjalan dengan sistematis dan terarah. Dalam hal ini, mengamati 

bukan berarti hanya melihat, melainkan menghitung dan mencatat kejadian-

kejadian yang ada. 

3. Format Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan instrumen 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 kegiatan keagamaan dan akhlak peserta didik di 

SMA Negeri 18 Bone. 
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H. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Pengujian validitas digunakan untuk memperoleh alat ukur 

keakuratan. Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mampu 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen tes diuji 

validitas melalui validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi yaitu 

keakuratan instrumen ditinjau dari materi yang akan diteliti. Suatu tes 

dikatakan memiliki validitas jika item yang dipertanyakan mengukur aspek 

berpikir sesuai dengan aspek berpikir menjadi tujuan instruksional.19 

Pada penelitian ini, validasi instrumen diuji dengan menggunakan 

rumus Product Moment Correlation, uji ini dilakukan dengan melihat 

korelasi/skor masing-masing item pertanyaan atau soal tes, Rumusnya 

adalah: 

rxy : 
𝑁��(∑𝑋𝑌)−(∑𝑋)�(∑𝑌)

√(𝑁∑𝑥2−(∑𝑥�)2)�(𝑁�∑𝑌2�−(∑𝑌)2�)
 

Keterangan: 

xyr      : Koefisien korelasi variabel X dan Y 

  N      : Jumlah subyek keseluruhan item 

 X : Jumlah skor dalam distribusi X  

Y : Jumlah skor dalam distribusi Y.20 

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

dan sebaliknya jika 𝑟𝑥𝑦<𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙maka butir soal tersebut tidak valid sekaligus 

tidak memiliki persyaratan. 

                                                        
19Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 33. 

20Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 160. 
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2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas erat kaitannya dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tepat. Jadi maka dari itu pengertian reliabilitas tes, 

berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes. Atau jika hasilnya 

berubah-ubah perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti. 

Reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha, karena 

rumus Alpha bertujuan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya 

bukan 1 atau 0, jika angket atau soal berbentuk uraian.21 

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.22 

Hasil perhitungan Alpha tersebut kemudian dikonsultasikan dengan 

ketentuan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Alpha lebih dari 0,06. 

 

                                                        
21Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, h. 86. 

22Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 191. 
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I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data hasil penelitian menggunakan dua teknik statistika, 

yakni analisis deskriptif dan analisis regresi sederhana. 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis 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.23 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.24 

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 

Xr: Data terkecil dalam kelompok25 

                                                        
23Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

h. 207-208. 

24Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan bagi 
Peneliti Pemula, h. 111. 

25Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 
h. 55. 

𝑅 =�𝑋𝑡 −�𝑋𝑟 
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b. Menghitung jumlah kelas interval (K) 

  

 

Keterangan: 

K: Jumlah kelas interval 

N: Banyaknya data atau jumlah sampel 

Log: Logaritma26 

c. Menghitung panjang kelas interval (P) 

 

   

Keterangan: 

P: Panjang kelas interval 

R: Rentang 

K: banyaknya kelas27 

d. Rata-rata (Mean) 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai jumlah nilai 

kelompok data dibagi dengan jumlah nilai responden.28 Rumus rata-rata 

adalah: 

 

 

Keterangan: 

X̅= Rata-rata untuk variabel 

                                                        
26Syarifuddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 

2005), h. 24. 

27Syarifuddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian, h. 32. 

28Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2001), h. 327. 

𝐾 = 1 + (3,3) log𝑁 

 

𝑃 = �
𝑅

𝐾
 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1

∑ 𝑓𝑖
𝑘
𝑖=1
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fi= Frekuensi untuk variabel 

Xi= Tanda kelas interval variabel29 

e. Standar Deviasi 

 

 

 

Keterangan: 

SD: Standar Deviasi 

fi: frekuensi untuk variabel 

xi: tanda kelas interval variabel 

X̅: Rata-rata 

n: jumlah populasi30 

f. Persentase (%) nilai rata-rata 

 

 

Keterangan: 

P: Angka persentase 

F: Frekuensi yang dicari persentasenya 

N: Jumlah responden31 

g. Kategorisasi 

                                                        
29M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok MateriStatistik (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 72. 

30Nana Sudjana, Statistika Pendidikan (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 
97. 

31Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Cet. XIII; Bandung: Sinar Baru 
Algesindo, 2014), h. 130. 

𝑺𝑫 = √
∑𝒇𝒊(𝑿𝒊 − �̅�)

𝒏 − 𝟏
 

𝑃 =�
𝑓

𝑁
�X�100% 
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Kompetensi kegiatan keagamaan (variabel X) dan akhlak peserta didik 

(variabel Y). Untuk menentukan kategorisasi akan digunakan rumus sebagai 

berikut: 

Pada analisis deskriptif ini, penelitian menggunakan kategorisasi 

kegiatan keagamaan terhadap akhlak peserta didik dengan rumus sebagai 

berikut: 

1) Rendah  : x < (𝜇 − 1,0�(𝜎)) 

2) Sedang  : (𝜇 − 1,0(𝜎)) ≤ x < (𝜇 + 1,0(σ)) 

3) Tinggi  :x� ≥ (φ + 1,0(σ0))32 

2. Analisis Inferensial 

Analisis statistika inferensial adalah bagian dari statistik deskriptif 

yang berfungsi untuk meramalkan dan mengontrol kejadian. Pada bagian ini 

dipelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi 

berdasarkan data oleh gejala dan fakta suatu penelitian.33 Statistik inferensial 

adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan 

hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik yang digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian yang diajukan dan membuat kesimpulan dari 

data yang telah disusun untuk diolah. Adapun rumus yang digunakan dalam 

menguji kebenaran hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Uji Persyarat Penelitian 

Sebelum dilakukan analisis dengan regresi, dilakukan uji persyaratan 

analisis terlebih dahulu. Uji persyaratan analisis meliputi: 

1) Uji Normalitas 

                                                        
32Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 

109. 

33Sugiyono, Statistic Penelitian (Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2006), h 244. 
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Uji normalitas data yang dimaksud tentang apakah data-data yang 

digunakan berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian tersebut 

digunakan rumus Chi-kuadrat yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

X
2
  : Nilai Chi-kuadrat Hitung 

Fo   : Frekuensi hasil pengamatan 

Fh  : Frekuensi harapan 

Kriteria pengujian normal bila X
2
hitung lebih kecil dari X

2
tabel, sementara 

X
2
tabel diperoleh dari daftar X

2
 dengan dk = (k-1) pada taraf signifikan α = 0,05. 

2) Uji Linearitas (kelinieran persamaan regresi) 

Uji lineritas adalah uji yang memastikan apakah data yang kita miliki 

sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearita digunakan untuk 

menginfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan 

secara teori sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang ada. Rumus uji 

linearitas adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembilang n-1 serta 

derajat kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh jika dipengaruhi Fhitung ≤ 

Ftabel berarti data linear.
34 

b. Analisis Regresi Sederhana 

                                                        

34Ridwan, Dasar-Dasar Statistika (Cet.VIII; Bandung: Alphabeta, 2010), h. 205. 

X
2
hitung = 

∑(0�–𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑅𝐽𝐾�(𝑇𝐶)

𝑅𝐽𝐾�(𝐸)
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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.35 

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.36 

                                                        
35Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 262. 

36Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Cet. I; Jakarta: 
Rajawali Press, 2008), h. 114. 

a = 
∑𝑌(∑ 2𝑋 )−�∑𝑋�(∑𝑋𝑌

𝑛�∑ 2𝑋 −(∑𝑋)2
 

  b =   
𝑛�∑𝑋𝑌−∑𝑋�∑𝑌

𝑛�∑ 2𝑋 −(∑𝑋)2
 

 

Y = a + bX 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 18 Bone yang terletak di 

Jalan Poros Bone-Sinjai, Kelurahan Tanete Harapan, Kecamatan Cina, 

Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Pertimbangan dari pemilihan 

lokasi penelitian ini ialah belum ada satupun penelitian serupa yang 

dilakukan di sekolah ini, dan lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal 

peneliti. Dengan adanya kegiatan keagamaan yang dilaksanakan peserta didik 

SMA Negeri 18 Bone. Selain itu, alasan lain dapat bekerja sama dengan pihak 

sekolah khususnya pada guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti yang ada di SMA Negeri 18 Bone. 

Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian berdasarkan informasi 

dan penemuan data yang didapatkan di lapangan dari instrumen penelitian 

berkaitan dengan Kegiatan Keagamaan (X) dan Akhlak Peserta Didik (Y) kelas 

XI di SMA Negeri 18 Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi 

dimana pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan angket yang 

berbentuk Skala Likert. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran dari masing-

masing variabel dan statistik inferensial dengan bantuan program Statistical 

Packages For Social (SPSS) versi 29, untuk mencari pengaruh pengaruh 

kegiatan keagamaan terhadap akhlak peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 

Bone. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 
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1. Deskriptif Kegiatan Keagamaan Peserta Didik Kelas XI di SMA 

Negeri 18 Bone 

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. 

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Hasil Angket tentang Kegiatan Keagamaan 

No Nama Peserta Didik Kelas Total 
1 A. Harlan XI. F 1 45 

2 A. Harlin XI. F 1 42 
3 A. Mangindara XI. F 1 39 

4 A. Selvi Damayanti XI. F 1 42 
5 Andi Afifa Syahira Syam XI. F 1 45 

6 Andi Arham Alduama XI. F 1 42 
7 Andi Asyifa Syahira Syam XI. F 1 44 
8 Angga Saputra XI. F 1 41 
9 Anggi XI. F 1 48 

10 Aril Saputra XI. F 2 34 
11 Celzy Olivia Nur XI. F 2 39 
12 Chelsy Aurel Lia XI. F 2 40 
13 Cherina Syakib XI. F 2 43 
14 Cika Lestari XI. F 2 41 
15 Denis Adriansyah  XI. F 2 44 
16 Fajar Asadil Alam XI. F 2 41 
17 Haerul  XI. F 2 42 
18 Irfan Anugrah XI. F 2 45 
19 Ismi Maulidia XI. F 3 41 
20 Khidir Muhammad Al-Fatih XI. F 3 39 
21 Muh. Surya Nullah Taba XI. F 3 40 
22 Muhammad Fahri XI. F 3 35 
23 Muhammad Fajrul XI. F 3 41 
24 Nadila Natasya XI. F 3 42 
25 Nailah Inayah XI. F 3 43 
26 Nasrul  XI. F 3 37 
27 Nur Ilmiah XI. F 4 43 
28 Nurul Fadillah XI. F 4 42 
29 Pika  XI. F 4 40 
30 Resky Ramadhani Sulhan XI. F 4 47 
31 Rijal  XI. F 4 46 
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32 Syarifa Aqila XI. F 4 43 
33 Tiara Rasyah XI. F 4 42 
34 Zulfajri XI. F 4 39 

Pada analisis deskriptif data yang diolah yaitu data kegiatan 

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

rata-rata skor, standar deviasi, variansi, dan sajian data yang bertujuan untuk 

mengetahui gambaran umum tentang pengaruh kegiatan keagamaan 

terhadap akhlak peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 Bone. 

1) Menghitung rentang kelas 

Rentang          = Data terbesar- Data terkecil 

                         = 48 – 34 

                         = 14 

2) Banyak kelas interval 

Banyak kelas  = 1 + (3,3) log N 

                          = 1 + (3,3) log 34 

                          = 1 + (3,3) 1,53 

                          = 1 + 5,049 

                          = 6,049 atau 6 

3) Menghitung panjang kelas interval 

Panjang kelas  = 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘�𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
�

 

                      = 14/6 

                      = 2,3 atau 2 

4) Menghitung persentase 

P = 
𝐹

𝑁
 x 100  

P = 
2

34
 x 100 = 5,8 

P = 
5

34
 x 100 = 14,7 

P = 
15

34
 x 100 = 44,1 
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P = 
9

34
 x 100 = 26,4 

P = 
3

34
 x 100 = 8,8 

    Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi dan Persentase Kegiatan Keagamaan 
Interval Frekuensi Presentase (%) 
34 – 36 2 6% 
37 – 39 5 15% 
40 – 42 15 44% 
43 – 45 9 26% 

        46 – 48       3 9% 
Jumlah     34 100% 

Sumber data: Hasil olahan data Kegiatan Keagamaan 

Daftar distribusi frekuensi skor responden menunjukkan lebih banyak 

interval pada 40 – 42 dengan frekuensi sebanyak 15, persentasinya 44%. 

5) Menghitung rata-rata (mean) 

Tabel 4. 3 Menghitung Rata-rata (Mean) Kegiatan Keagamaan 

Interval Frekuensi xi fi xi 
Presentase (%) 

     34 – 36 2      35 70 6% 
     37 – 39 5      38 190 15% 
     40 – 42 15      41   615 44% 
     43 – 45 9      44  396 26% 

46  - 48 3      47 141 9% 
Jumlah 34  1.412 100% 

Sumber data: Hasil olahan data Kegiatan Keagamaan 
 

             Menghitung Rata-rata 

X̅ = 
∑

𝐾

𝑖=1
�𝑓1�𝑋𝑖

∑
𝐾

𝑖=1
�𝑓1

     

    = 1.412/34 

    = 41,5 = 41 

6) Menghitung Variansi dan Standar Deviasi 

Tabel 4. 4 Menghitung Standar Deviasi Kegiatan Keagamaan 

Interval Frekuensi xi fi xi Xi  -  𝑋̅ (Xi  -  𝑋̅  )2 fi (Xi - 𝑋̅   ) 2 

34 – 36 2 35 70 -6 36 72 
37 – 39 5 38 190 -3 9 45 
40 – 42 15 41 615 0 0 0 
43 – 45 9 44 396 3 9 81 
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46 - 48 3 48 141 7 49 147 
Jumlah 34  1.412    345 

 

Menghitung Variansi 

S2   = 
1

𝑛
 ∑

𝑟

𝑛
  Fi (Xi - X̅)2 

S2   =  345 / 34 

      = 10,14 

Menghitung Standar Deviasi  

SD = √
∑𝑓𝑖�(𝑋𝑖−�̅�)

2

𝑛
� 

     = √
345

34
 

     = √10,14 

                  = 3,18 

Tabel 4. 5 Analisis Deskriptif Kegiatan Keagamaan 

Statistik Deskriptif Nilai 

Jumlah Sampel 34 

Skor Maksimum 48 

Skor Minimum 34 

Range 14 

Rata-rata 41 

Standar Deviasi 3,18 

Variansi 10,14 
                          Sumber data: Hasil olahan data Kegiatan Keagamaan  

Berdasarkan data tabel 4.5. terlihat bahwa skor maksimum untuk 

kegiatan keagamaan peserta didik adalah 48 dan skor minimum yaitu 34 

dengan nilai rata rata 41 dan standar deviasi 3,18 dengan jumlah sampel 34 
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orang. Pada tabel 4.5. juga diperoleh nilai variansi sebesar 10,14 dan range 

14.  

7) Kategorisasi 

Berdasarkan data deskriptif, berikut kategorisasi kegiatan 

keagamaan: 

a) Kategori Rendah 

x < (µ – 1 (σ)) 

x < (41-1(3,18)) 

x < 37,82 

b) Kategori Sedang: 

(µ – (1 (σ)) ≤ × ˂ (µ + (1 (σ)) 

41 – 3,18 ≤ x < 41 + 3,18 

37,82 ≤ x < 44,18 

c) Kategori Tinggi 

× ≥ (µ + (1 (σ)) 

X > 41 + 3,18 

X > 44,18 

Selanjutnya untuk kategorisasi kegiatan keagamaan, dapat dilihat 

pada tabel beriku: 

Tabel 4. 6 Kategorisasi Kegiatan Keagamaan 
No Kategori Interval Frekuensi Persentase % 

1. Tinggi X > 44,18 8 23% 
2. Sedang 37,82 ≤ x < 44,18       23 67% 
3. Rendah x < 37,82       3 9% 

Jumlah       34 100% 
Sumber data: Hasil olahan data kegiatan keagamaan 

Data pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa terdapat 3 orang responden 

berada pada kategori rendah dengan presentase 9%, 23 orang responden 
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berada pada kategori tinggi dengan persentase 67% dan 8 orang responden 

berada pada kategori tinggi dengan persentase 23%. Berdasarkan nilai rata-

rata kegiatan keagamaan peserta didik di SMA Negeri 18 Bone menganggap 

kegiatan keagamaan sudah terlaksana dengan baik.  

2. Deskripsi Akhlak Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 18 Bone 

Tabel 4. 7 Rekapitulasi Hasil Angket Akhlak Peserta Didik 

No Nama Peserta Didik Kelas Total 
1 A. Harlan XI. F 1 42 

2 A. Harlin XI. F 1 38 
3 A. Mangindara XI. F 1 40 

4 A. Selvi Damayanti XI. F 1 41 
5 Andi Afifa Syahira Syam XI. F 1 42 

6 Andi Arham Alduama XI. F 1 39 
7 Andi Asyifa Syahira Syam XI. F 1 45 
8 Angga Saputra XI. F 1 40 
9 Anggi XI. F 1 43 

10 Aril Saputra XI. F 2 38 
11 Celzy Olivia Nur XI. F 2 40 
12 Chelsy Aurel Lia XI. F 2 40 
13 Cherina Syakib XI. F 2 42 
14 Cika Lestari XI. F 2 39 
15 Denis Adriansyah  XI. F 2 40 
16 Fajar Asadil Alam XI. F 2 41 
17 Haerul  XI. F 2 39 
18 Irfan Anugrah XI. F 2 41 
19 Ismi Maulidia XI. F 3 40 
20 Khidir Muhammad Al-Fatih XI. F 3 40 
21 Muh. Surya Nullah Taba XI. F 3 40 
22 Muhammad Fahri XI. F 3 34 
23 Muhammad Fajrul XI. F 3 44 
24 Nadila Natasya XI. F 3 41 
25 Nailah Inayah XI. F 3 42 
26 Nasrul  XI. F 3 36 
27 Nur Ilmiah XI. F 4 40 
28 Nurul Fadillah XI. F 4 44 
29 Pika  XI. F 4 40 
30 Resky Ramadhani Sulhan XI. F 4 42 
31 Rijal  XI. F 4 43 
32 Syarifa Aqila XI. F 4 41 
33 Tiara Rasyah XI. F 4 41 
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34 Zulfajri XI. F 4 39 

Pada analisis deskriptif data yang diolah yaitu data akhlak peserta 

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

skor, standar deviasi, variansi, dan sajian data yang bertujuan untuk 

mengetahui gambaran umum tentang akhlak peserta didik kelas XI di SMA 

Negeri 18 Bone. 

1) Menghitung rentang 

Rentang        = Data terbesar – Data terkecil 

                         = 45 – 34 

                         = 11 

2) Banyaknya kelas interval 

Banya kelas  = 1 + (3,3) log N 

                          = 1 + (3’3) log 34 

                          = 1 + (3,3) 1,53 

                          = 1 + 5,049 

                          = 6,049 atau 6 

3) Menghitung panjang kelas interval 

Panjang kelas  = 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘�𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
�

 

                       = 11/6 

                       = 1,83 atau 2 

4) Menghitung persentase 

P = 
𝐹

𝑁
 x 100  

P = 
2

34
 x 100 = 5,88 

P = 
6

34
 x 100 = 17,64 

P = 
21

34
 x 100 = 61,76 

P = 
5

34
 x 100 = 14,70 
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Tabel 4. 8 Distribusi Frekuensi dan Persentase Akhlak Peserta Didik  
Interval Frekuensi Presentase (%) 
34 – 36 2 5,88% 
37 – 39 6 17,64% 
40 – 42 21 61,76% 
43 – 45 5 14,70% 
Jumlah      34 100% 

Sumber data: Hasil olahan data Akhlak Peserta Didik 

Daftar distribusi frekuensi skor responden menunjukkan lebih banyak 

interval pada 40 – 42 dengan frekuensi sebanyak 21, persentasinya 61,76%. 

5) Menghitung rata-rata (mean) 

         Tabel 4. 9  Menghitung Rata-rata (Mean) Akhlak Peserta Didik  

Interval Frekuensi xi fi xi 
Presentase (%) 

34 – 36 2      35 70 5,88% 
37 – 39 6      38 288 17,64% 
40 – 42             21       41 861 61,76% 
43 – 45              5      44 220 14,70% 

Jumlah             34  1.439 100% 
Sumber data: Hasil olahan data Akhlak Peserta Didik 

 

             Menghitung Rata-rata 

X̅ = 
∑

𝐾

𝑖=1
�𝑓1�𝑋𝑖

∑
𝐾

𝑖=1
�𝑓1

     

    = 1.439/34 

    = 42,32  

    = 42 

6) Menghitung Variansi dan Standar Deviasi 

Tabel 4. 10 Menghitung Standar Deviasi Akhlak Peserta Didik 

Interval Frekuensi xi fi xi Xi  -  𝑋̅ (Xi  -  𝑋̅  )2 fi (Xi - 𝑋̅   ) 2 

34 – 36 2 35 70 -7 49 98 
37 – 39 6 38 288 -4 16 96 
40 – 42 21 41 862 -1 1 21 
43 – 45 5 44 220 2 4 20 
Jumlah   34  1.439  235 
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Menghitung Variansi 

S2   = 
1

𝑛
 ∑

𝑟

𝑛
  Fi (Xi - X̅)2 

S2   = 235/34 

      = 6,91 

Menghitung Standar Deviasi  

SD = √
∑𝑓𝑖�(𝑋𝑖−�̅�)

2

𝑛
� 

     = √
235

34
 

     = √6,91 

                  = 2,62 

                    Tabel 4. 11 Analisis Deskriptif Akhlak Peserta Didik  

Statistik Deskriptif Nilai 

Jumlah Sampel 34 

Skor Maksimum 45 

Skor Minimum 34 

Range 11 

Rata-rata 42 

Standar Deviasi 2,62 

Variansi 6,91 
Sumber data: Hasil olahan data Akhlak Peserta Didik  

Kelas XI di SMA Negeri 18 Bone   

Berdasarkan data tabel 4.5. terlihat bahwa skor maksimum untuk 

akhlak peserta didik adalah 45 dan skor minimum yaitu 34  dengan nilai rata 

rata 42 dan standar deviasi 2,62 dengan jumlah sampel 34 orang. Pada tabel 

4.5 juga diperoleh nilai variansi sebesar 6,91 dan range sebesar 11. 

Selanjutnya analisis kategorisasi akhlak peserta didik kelas XI di SMA Negeri 

18 Bone disajikan dalam tabel berikut ini: 
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7) Kategorisasi 

Berdasarkan data deskriptif, berikut kategorisasi akhlak peserta 

didik: 

a) Kategori Rendah 

x < (µ – 1 (σ)) 

x < (42-1(2,62)) 

x < 39,38 

b) Kategori Sedang 

(µ – (1 (σ)) ≤ × ˂ (µ + (1 (σ)) 

42 – 2,62 ≤ x < 42 + 2,62 

39,38 ≤ x < 44,62 

c) Kategori Tinggi 

× ≥ (µ + (1 (σ)) 

X > 43 + 3,06 

X > 44,62 

Selanjutnya untuk kategorisasi akhlak peserta didik, dapat dlihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4. 12  Kategorisasi Akhlak Peserta Didik  
No Kategori Interval Frekuensi Persentase % 

1. Tinggi X > 44,62 3 9% 
2. Sedang 39,38 ≤ x < 44,62       24 71% 
3. Rendah x < 39,38       7 20% 

Jumlah       42 100% 
Sumber data: Hasil olahan data Akhlak Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 18 Bone 

Berdasarkan data pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa terdapat 7 

orang responden berada pada kategorisasi rendah dengan presentasi 20%, 
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24 orang responden berada pada kategori sedang dengan persentase 71% 

dan 3 orang responden berada pada kategori tinggi dengan persentase 9%. 

Berdasarkan nilai rata-rata akhlak peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 

Bone sebesar 71% berada pada kategori sedang. Ini berbanding lurus dengan 

maksimalnya kemampuan kegiatan keagamaan peserta didik. Dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata peserta didik SMA Negeri 18 Bone memiliki 

Akhlak yang baik. 

3. Analisis Pengaruh Kegiatan Keagamaan terhadap Akhlak Peserta 

Didik Kelas XI di SMA Negeri 18 Bone. 

Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

yang diajukan dan membuat kesimpulan dari data yang telah disusun untuk 

diolah. Hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan keagamaan 

berpengaruh terhadap akhlak peserta didik. 

a. Uji Prasyarat  

Uji prasyarat merupakan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, 

sebelum penulis masuk pada tahap uji hipotesis. Uji prasyarat dalam 

penelitian ini menggunakan 2 uji yaitu uji normalitas dan uji linearitas. 

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengkaji apakah dalam model regresi, 

variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah variabel kegiatan keagamaan (X) dan 

akhlak peserta didik (Y) berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data 

digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan oleh peneliti 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Data distribusi 

normal apabila sig > α = 0,05. Pengujian normalitas data dikatakan tidak 

berdistribusi normal apabila sig < α = 0,05. Pengujian normalitas data 
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dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 29 for Windows. 

Berdasarkan analisis uji prasyarat yang diperoleh, maka kesimpulan hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 34 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.42898014 

Most Extreme Differences Absolute .145 

Positive .145 

Negative -.144 

Test Statistic .145 

Asymp. Sig. (2-tailed)c .067 

Monte Carlo Sig. (2-

tailed)d 

Sig. .064 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound .058 

Upper Bound .070 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 

624387341. 

   Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas Teknik Kolmogorov Smirnov (X-Y) 

Variabel K-Smirnov Keterangan 

X terhadap Y 0.067 Normal 

 Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji normalitas kegiatan keagamaan 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 Bone diketahui nilai Kolmogorov-

Smirnov signifikansi sebesar 0,067 dengan menggunakan taraf signifikansi 

0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari a (0,067 > 

0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan keagamaan dan akhlak 

peserta didik di SMA Negeri 18 Bone berdistribusi normal. 
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2) Uji Linearitas 

Uji prasyarat yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas bertujuan 

untuk mengetahui hubungan yang terbentuk antara variabel independen dan 

variabel dependen secara parsial dan linear. Uji linearitas digunakan untuk 

mengetahui apakah data sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas 

ini digunakan untuk mengetahui hubungan kegiatan keagamaan (X)  terhadap 

akhlak peserta peserta didik (Y) linear atau tidak. Kriteria pengujian 

linearitas dengan olahan SPSS versi 29 for Windows yaitu jika nilai sig 

deviation from linearity > α maka terdapat hubungan yang linear dan jika nilai 

sig deviation from linearity < α maka tidak terdapat hubungan yang linear. 

Hasil uji linearitas untuk kegiatan keagamaan dan akhlak peserta peserta 

didik yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:          

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Akhlak Peserta 

Didik *  

 

 

Kegiatan 

Keagamaan 

Between 

Groups 

(Combined) 101.087 12 8.424 4.086 .002 

Linearity 76.997 1 76.997 37.347 <,001 

Deviation 

from 

Linearity 

24.090 11 2.190 1.062 .433 

Within Groups 43.295 21 2.062   

Total 144.382 33    

 

Tabel 4. 14 Hasil Uji Linearitas (X-Y) 

Variabel F Sig. Keterangan  

X- Y 2,190 0,433 Linear 

Berdasarkan tabel 4.14 hasil analisis SPSS versi 29 for Windows 

diperoleh uji linearitas persamaan garis regresi dari baris deviation from 
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linearity, yaitu Fhitung (Tc) = 2,190 dengan nilai signifikansi sebesar 0,433 dan 

menggunakan taraf 0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut lebih 

besar dari α (2,190 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang linear antara kegiatan keagamaan terhadap akhlak peserta 

didik kelas XI di SMA Negeri 18 Bone. 

b. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik, diperoleh bahwa data pada 

penelitian ini berdistribusi normal dan bersifat linear. Oleh karena itu, 

pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear 

sederhana dengan tujuan melihat pengaruh yang signifikan variabel kegiatan 

keagamaan terhadap akhlak peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 Bone. 

Adapun tabel hasil uji regresi linear sederhana yaitu: 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Stan

dardized 

Coefficients 

t Sig B Std. Error Beta 

1 1             (Constant) 19.447 3.481 
 

5.587 <,001 

              Kegiatan  

              Keagamaan 

.504 .083 .730 6.047 <,001 

a. Dependent Variable: Akhlak Peserta Didik 

Tabel 4. 15 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

a. Dependent Variable: Akhlak Peserta Didik (Y) 

 
Variabel 

 
Unstandardizer 

Coefficients 

 
thitung 

 
Keterangan 

Constant (a) 19,447   
Kegiatan Keagamaan (x) 0,504 6,047 Berpengaruh 
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Dari output SPSS di atas, pada tabel coefficients pada kolom constant a 

adalah 19.447 dan pada kolom b 0,504, sehingga persamaan regresinya: Y  = a 

+ bx atau 19.447  + 0,504X. Dari hasil analisis didapatkan taraf nyata (α) dan 

nilai tabel sebesar α = 5% = 0,05. Kemudian diperoleh hasil analisis thitung = 

6.047, sedangkan ttabel = 1,693 artinya nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel 

(thitung > ttabel = 6,047 >1,693). Dengan demikian kegiatan keagamaan 

berpengaruh positif terhadap akhlak peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 

Bone. 

c. Uji Korelasi 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .730a .533 .519 1.451 

a. Predictors: (Constant), Kegiatan Keagamaan 

b. Dependent Variable: Akhlak Peserta Didik 

Tabel 4. 16 Model Summary (X-Y) 

Variabel R R Square Keterangan 

X-Y 0,730a 0,533 
Ada Pengaruh 

53,3% 

a. Predictors (Constant), kegiatan keagamaan 

Adapun pedoman derajat hubungan dari uji korelasi pearson yaitu: 

a) Nilai Pearson Correlation 1 s/d 33 = korelasi lemah 

b) Nilai Pearson Correlation 34 s/d 66 = korelasi sedang  

c) Nilai Pearson Correlation 67 s/d 100 = korelasi kuat 

Dari output SPSS di atas, menjelaskan besarnya nilai 

koefisiensi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,730.  Dari output tersebut 

diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,533 yang artinya 

derajat hubungan antara variabel kegiatan keagamaan terhadap akhlak 
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peserta didik tergolong dalam kategori korelasi sedang. Untuk mengetahui 

besarnya nilai korelasi dan besarnya persentase pengaruh kegiatan 

keagamaan terhadap akhlak peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 Bone 

adalah sebesar 53,3% berada pada kategori korelasi sedang sedangkan 

sisanya sebesar 46,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari variabel. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan, akan dikemukakan 

penelitian yang didapatkan kegiatan keagamaan terhadap akhlak peserta 

didik kelas XI di SMA Negeri 18 Bone dikatakan baik, karena mampu 

meningkatkan akhlak peserta didik. Hal ini dapat dilihat pada analisis 

deskriptif berikut: 

1. Gambaran Kegiatan Keagamaan di SMA Negeri 18 Bone 

Kegiatan keagamaan adalah berbagai aktivitas yang dilakukan individu 

atau kelompok untuk mengekspresikan, mengamalkan, dan memperdalam 

keyakinan serta ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas ini 

mencakup berbagai bentuk ibadah ritual seperti membaca ayat suci al-Qur’an 

yang dilaksanakan setiap hari jumat, shalat dzuhur berjama’ah setiap hari di 

sekolah, shalat dhuha, dan berdoa sebelum memulai pembelajaran.  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti terhadap 

kegiatan keagamaan di SMA Negeri 18 Bone dengan responden 34 orang dan 

menggunakan instrumen skala kegiatan keagamaan yang terdiri dari 12 

pernyataan, maka diperoleh nilai maximum dan minimum dari analisis 

deskriptif yaitu 48 dan 34. 

Pada kegiatan keagamaan dapat digambarkan bahwa terdapat 3 orang 

berada pada kategori rendah dengan persentase sebanyak 9%, 23 orang 

responden berada pada kategori sedang dengan persentase 68%, dan 8 orang 
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berada pada kategori tinggi dengan persentase 23%. Jadi kegiatan 

keagamaan terletak pada kategori sedang dengan nilai rata-rata (mean) 

sebesar 41. Hal ini dilihat dari frekuensi terbanyak jumlah responden yang 

berada pada rentang nilai 38 – 44 sebanyak 23 responden dengan persentase 

68% yang berarti perlu ditingkatkan. 

Kegiatan keagamaan di SMA Negeri 18 Bone telah terealisasikan oleh 

peserta didik, akan tetapi kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara 

maksimal oleh peserta didik. Sehingga hasil penelitian yang diperoleh dari 

analisis deskriptif dan analisis inferensial didapatkan kegiatan keagamaan di 

SMA Negeri 18 Bone berada pada kategori sedang.  

2. Gambaran Akhlak Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 18 

Bone 

Akhlak peserta didik merupakan perilaku, sikap, dan karakter yang 

ditunjukkan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran serta interaksi 

sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Akhlak ini 

mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh individu, yang 

tercermin dalam tindakan nyata tanpa paksaan atau tekanan eksternal. 

Pentingnya akhlak bagi peserta didik tidak hanya terletak pada pencapaian 

akademik semata, tetapi juga pada pembentukan karakter yang mulia dan 

berintegritas. Dalam konteks pendidikan, akhlak peserta didik mencakup 

aspek yang utama. yakni, akhlak terhadap diri sendiri, yang meliputi 

kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan 

diri. Peserta didik yang memiliki akhlak baik akan mampu mengelola waktu 

dengan efektif, jujur dalam mengerjakan tugas, serta bertanggung jawab atas 

tindakan dan keputusan yang diambil. 
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Dengan demikian, akhlak peserta didik merupakan fondasi penting 

dalam pembentukan karakter individu yang tidak hanya cerdas secara 

intelektual, tetapi juga memiliki moralitas dan etika yang tinggi. Pendidikan 

yang menekankan pengembangan akhlak akan menghasilkan generasi yang 

tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga berkontribusi positif 

dalam masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, dan menjadi 

teladan bagi lingkungan sekitarnya. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti terhadap 

akhlak peserta didik dengan 34 orang dan menggunakan instrumen skala 

akhlak peserta didik yang terdiri dari 12 pernyataan, maka diperoleh nilai 

maximum dan minimum dari analisis deskriptif yaitu 45 – 34. 

Pada akhlak peserta didik dapat digambarkan bahwa terdapat 7 orang 

responden berada pada kategori rendah dengan persentase sebanyak 20%, 

24 orang responden berada pada kategori sedang dengan persentase 71%, 

dan 3 orang responden berada pada kategori tinggi dengan persentase 9%. 

Jadi akhlak peserta didik terletak pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 

(mean) sebesar 42. Hal ini dilihat dari frekuensi terbanyak jumlah responden 

yang berada pada rentang nilai 39-45 sebanyak 24 responden dengan 

persentase 71% yang berarti perlu ditingkatkan. 

Jika dilihat dari persentase tersebut, akhlak peserta didik berada pada 

kategori sedang dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 42. Maka hal ini 

berarti bahwa akhlak peserta didik berada pada kategori sedang. 

3. Pengaruh Kegiatan Keagamaan terhadap Akhlak Peserta 

Didik Kelas XI di SMA Negeri 18 Bone 

Kegiatan keagamaan berpengaruh terhadap akhlak peserta didik. 

Sehingga peserta didik yang selalu melaksanakan kegiatan keagamaan dalam 
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sehari-hari yang menjadi kegiatan rutinitas di SMA Negeri 18 Bone dapat 

menjadikan akhlak peserta didik menjadi lebih baik dan dapat membentuk 

pribadi sesuai nilai-nilai agama.  

Setelah dilakukan analisis deskriptif tentang kegiatan keagamaan 

terhadap akhlak peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 Bone, maka 

dilakukan analisis statistik inferensial dengan melakukan uji regresi linear 

sederhana. Persamaan regresinya diperoleh: Y  = a + bx atau 19.447  + 0,504X. 

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

0,05. Kemudian diperoleh hasil analisis thitung =6.047, sedangkan ttabel = 1,693 

artinya nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel = 6,047 >1,693). 

Dengan demikian kegiatan keagamaan berpengaruh positif terhadap akhlak 

peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 Bone. Berdasarkan uji hipotesis yang 

menunjukkan bahwa nilai (t) yang diperoleh dari hasil perhitungan (thitung) = 

6.047 lebih besar daripada nilai (t) yang diperoleh dari tabel distribusi (ttabel) 

= 1,693 dan juga p-value/Sig. = 0,001 < 0,05 atau H0 ditolak dan Ha diterima 

atau signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. 

Membuktikan bahwa kontribusi pengaruh kegiatan keagamaan terhadap 

akhlak peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 Bone 53,3% sedangkan 

sisanya sebesar 46,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari variabel. 

Maka terdapat pengaruh 53,3% peserta didik yang aktif dalam mengikuti 

kegiatan keagamaan di sekolah seperti membaca ayat suci Al-Qur’an, shalat 

dzuhur berjama’ah, shalat dhuha dan berdo’a sebelum belajar. Peserta didik 

yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan memiliki akhlak yang baik. Dengan 

demikian, regresi Y atas X adalah signifikan atau terdapat pengaruh kegiatan 

keagamaan terhadap akhlak peserta didik kelas XI di SMA Negeri 18 Bone. 
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Selanjutnya keputusan pengujian ini adalah menerima hipotesis yang 

diajukan yaitu ada pengaruh kegiatan keagamaan terhadap akhlak peserta 

didik kelas XI di SMA Negeri 18 Bone. Adanya pengaruh disebabkan karena 

adanya keinginan untuk meningkatkan akhlak peserta didik yang lebih 

maksimal.  
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka pada penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

 Kegiatan keagamaan di SMA Negeri 18 Bone, berdasarkan hasil analisis 1.

data yang dilakukan maka diperoleh kegiatan keagamaan di SMA 

Negeri 18 Bone terletak pada kategori sedang, dikatakan demikian 

karena hal ini dapat dilihat dari frekuensi terbanyak jumlah responden 

yang berada pada rentang nilai 37 –  44 sebanyak 23 responden 

dengan preentase 67%. 

 Akhlak peserta didik kelas XI di MA Negeri 18 Bone, berdasarkan hasil 2.

analisis deskriptif, diperoleh bahwa akhlak peserta didik di SMA Negeri 

18 Bone berada pada kategori sedang karena hal ini dapat dilihat dari 

jumlah responden terbanyak berada pada rentang nilai 39 – 44 

sebanyak 24 responden dengan persentase 71%. 

 Terdapat pengaruh kegiatan keagamaan terhadap akhlak peserta didik 3.

kelas XI di SMA Negeri 18 Bone sebesar 53%. Hal ini dapat dilihat pada 

hasil uji korelasi dan output SPSS yang telah dibahas sebelumnya. 

Kontribusi pengaruh kegiatan keagamaan terhadap akhlak peserta 

didik kelas XI di SMA Negeri 18 Bone 53% sedangkan sisanya 47% 

dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari variabel. Dengan demikian, 

regresi Y atas X bersifat signifikan atau terdapat pengaruh atau 

hubungan kegiatan keagamaan terhadap akhlak peserta didik kelas XI 

di SMA Negeri 18 Bone. 
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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, diharapkan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan 

keagamaan yang ada di sekolah agar peserta didik dapat 

meningkatkan kegiatan keagamaan, karena dengan adanya kegiatan 

keagamaan merupakan salah satu faktor yang penting yang dapat 

meningkatkan akhlak yang baik, baik dalam sikap kejujuran, tanggung 

jawab, sikap hormat, dan kedisiplinan yang ada pada peserta didik. 

2. Bagi sekolah, untuk bisa menjadi bahan evaluasi terhadap kegiatan 

keagamaan untuk meningkatkan akhlak peserta didik. 

3. Bagi penelitian yang akan datang, bisa dijadikan sebagai bahan 

referensi dalam melakukan penelitian tentang kegiatan keagamaan 

terhadap akhlak peserta didik. 
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LAMPIRAN 

A. Lembar Angket 

ANGKET/KUESIONER PENELITIAN 

Pengaruh Kegiatan Keagamaan terhadap Akhlak  

Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 18  

 

LEMBAR ANGKET 

KEGIATAN KEAGAAN 

A. PETUNJUK 

1. Sebelum anda memberikan jawaban terhadap beberapa 

pernyataan di bawah ini, tulislah terlebih dahulu identitas anda. 

2. Berikan tanda (√) pada kolom yang telah disediakan.  

3. Diharapkan dalam menjawab angket ini, anda menjawab dengan 

sejujurnya. 

4. Atas kesediaan dan partisipasinya diucapkan banyak terima kasih. 

 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama : 

NIS : 

Kelas : 

C. KETERANGAN 

1. Selalu (SL)    = 4 

2. Sering (SR)   = 3 

3. Kadang-kadang (KK) = 2 

4. Tidak Pernah (TP)  = 1 

 

N
No. 

Pernyataan Kategori 
K

Ket. 
Kegiatan Keagamaan S

L 
S

R 
K

K 
T

P 

1
1. 

 
Saya aktif mengikuti kegiatan membaca 
Al-Qur’an yang dilaksanakan di sekolah. 

     



75 
 

 
 

N
No. 

Pernyataan Kategori 
K

Ket. 
Kegiatan Keagamaan S

L 
S

R 
K

K 
T

P 

2
2. 

Dengan mengikuti kegiatan keagamaan, 
saya rajin membaca Al-Qur’an. 

     

3
3. 

Membaca Al-Qur’an mempengaruhi 
perilaku saya sehari-hari. 

     

4
4. 

Saya melaksanakan shalat dzuhur 
berjama’ah di masjid. 

     

.
5. 

Ketika sibuk, terkadang saya tidak 
melaksanakan shalat.  

     

6
6. 

Saya mengajak teman atau keluarga untuk 
shalat dzuhur berjama’ah. 

     

7
7. 

Saya melaksanakan shalat Dhuha setiap 
hari. 

     

8
8. 

Shalat Dhuha mempengaruhi semangat 
saya dalam menjalani aktivitas sehari-hari 
saya. 

     
 

9
9. 

Saya merasa lebih tenang dan damai 
setelah melaksanakan shalat Dhuha. 

     

1
10. 

Saya selalu berdoa sebelum dan sesudah 
belajar. 

     

1
11. 

Ketika memulai sesuatu, saya terkadang 
lupa untuk berdoa. 

     

1
12. 

Ketika selesai melaksanakan shalat, saya 
merasa malas untuk berdoa. 
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LEMBAR ANGKET 

AKHLAK PESERTA DIDIK 

A. PETUNJUK 
1. Sebelum anda memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan di 

bawah ini, tulislah terlebih dahulu identitas anda. 
2. Berikan tanda (√) pada kolom yang telah disediakan.  
3. Diharapkan dalam menjawab angket ini, anda menjawab dengan 

sejujurnya. 
4. Atas kesediaan dan partisipasinya diucapkan banyak terima kasih. 

 
B. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama : 

NIS : 

Kelas : 

C. KETERANGAN 
1. Selalu (SL) 
2. Sering (SR) 
3. Kadang-kadang (KK) 
4. Tidak Pernah (TP) 

 

N
No. 

Pernyataan Kategori 
K

Ket. 
Akhlak Peserta Didik S

L 
S

R 
K

K 
T

P 

1
1. 

Saya berusaha untuk berkata jujur dalam 
setiap situasi. 

     

2
2. 

Saya merasa bersalah jika berbohong. 
     

.
3. 

Saya berbohong untuk menghindari 
masalah. 

     

4
4. 

Saya mengabaikan janji yang telah di 
buat. 
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N
No. 

Pernyataan Kategori 
K

Ket. 
Akhlak Peserta Didik S

L 
S

R 
K

K 
T

P 

.
5. 

Ketika diberikan tugas oleh guru, saya 
menyelesaikannya dengan tepat waktu. 

     

.
6. 

Saya lupa untuk mengembalikan sesuatu, 
ketika meminjam.  

     

7
7. 

Saya menghormati pendapat orang lain, 
meskipun berbeda pendapat. 

     

8
8. 

Saya merasa tidak perlu menghormati 
orang yang lebih tua. 

     

9
9. 

Saya menghargai waktu dengan tidak 
terlambat dalam pertemuan. 

     

1
10. 

Saya hadir tepat waktu setiap hari ke 
sekolah. 

     

1
11. 

Saya mengerjakan tugas sebelum batas 
waktu yang ditentukan. 

     

1
12. 

Saya tidak mematuhi jadwal belajar yang 
telah ditentukan. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 
 

 

A. Rekapitulasi Angket 

 Rekapitulasi Angket Kegiatan Keagamaan 1.

No Nama Peserta Didik P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Jumlah 

1 A. Harlan  4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 45 

2 A. Harlin 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 2 42 

3 A. Mangindara  4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 39 

4 A. Selvi Damayanti 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 2 4 42 

5 
Andi Afifa Syahira 
Syam  4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 45 

6 Andi Arham Alduama  4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 42 

7 
Andi Asyifa Syahira 
Syam 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 44 

8 Angga Saputra 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 41 

9 Anggi  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

10 Aril Saputra 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 34 

11 Celzy Olivia Nur 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 39 

12 Chelsy Aurel Lia 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 2 2 40 

13 Cherina Syakib 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 43 

14 Cika Lestari  4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 41 

15 Denis Adriansyah  4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 44 

16 Fajar Asadil Alam  4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 1 3 41 

17 Haerul  4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 42 

18 Irfan Anugrah 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 45 

19 Ismi Maulidia 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 41 

20 
Khidir Muhammad 
Al-Fatih 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 2 2 39 

21 
Muh. Surya Nullah 
Taba 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 2 3 40 

22 Muhammad Fahri 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 35 

23 Muhammad Fajrul 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 2 41 

24 Nadila Natasya 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 42 

25 Nailah Inayah 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 43 

26 Nasrul 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 37 

27 Nur Ilmiah  4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 43 

28 Nurul Fadillah  3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 42 

29 Pika 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 40 

30 
Resky Ramadhani 
Sulhan 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47 

31 Rijal  4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 46 

32 Syarifa Aqila 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 43 

33 Tiara Rasyah 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 42 

34 Zulfajri 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 39 
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 rhitung 0,4799 0,4295 0,5049 0,4531 0,4525 0,4512 0,5297 0,5375 0,6266 0,6753 0,4022 0,4122  

 rtabel 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339  

 V/T V V V V V V V V V V V V  

 

 Rekapitulasi Angket Akhlak Peserta Didik  2.

No Nama Peserta Didik P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Jumlah 

1 A. Harlan  3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 42 

2 A. Harlin 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 4 3 38 

3 A. Mangindara  4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 40 

4 A. Selvi Damayanti 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 41 

5 
Andi Afifa Syahira 
Syam  4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 42 

6 Andi Arham Alduama  3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 39 

7 
Andi Asyifa Syahira 
Syam 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 45 

8 Angga Saputra 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 40 

9 Anggi  4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 43 

10 Aril Saputra 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 38 

11 Celzy Olivia Nur 4 4 3 2 4 2 3 4 4 3 4 3 40 

12 Chelsy Aurel Lia 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 40 

13 Cherina Syakib 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 42 

14 Cika Lestari  3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 39 

15 Denis Adriansyah  3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 40 

16 Fajar Asadil Alam  4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 41 

17 Haerul  3 4 3 2 4 2 3 4 3 4 4 3 39 

18 Irfan Anugrah 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 41 

19 Ismi Maulidia 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 40 

20 
Khidir Muhammad 
Al-Fatih 4 3 3 2 4 2 4 4 3 4 3 4 40 

21 
Muh. Surya Nullah 
Taba 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 40 

22 Muhammad Fahri 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 34 

23 Muhammad Fajrul 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 44 

24 Nadila Natasya 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 41 

25 Nailah Inayah 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 42 

26 Nasrul 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 36 

27 Nur Ilmiah  4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 40 

28 Nurul Fadillah  3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 44 

29 Pika 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 40 

30 
Resky Ramadhani 
Sulhan 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 42 

31 Rijal  4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 43 

32 Syarifa Aqila 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 41 



80 
 

 
 

33 Tiara Rasyah 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 41 

34 Zulfajri 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 39 

 rhitung 0,4735 0,4016 0,3899 0,3911 0,4016 0,4271 0,4178 0,3496 0,4178 0,3729 0,3663 0,3997  

 rtabel 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339  

 V/T V V V V V V V V V V V V  
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DOKUMENTASI 

 

Foto bersama saat penyetoran surat izin penelitian 

 

Peneliti sedang membagikan angket kepada peserta didik   

 

    Peneliti sedang menjelaskan cara pengisian angket kepada peserta didik 
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Proses Pengisian Angket di Kelas XI SMA Negeri 18 Bone 

Pelaksanaan Membaca Ayat Suci Al-Qur’an 

Pelaksanaan Shalat Dhuha Berjama’ah 
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Pelakasanaan Shalat Dzuhur 

Pelaksanaan Doa Bersama Sebelum Memulai Pembelajaran 
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