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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 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 
P 

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 
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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 (’). 

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: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَ  

 haula : هَـوْ لَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fath}ah 
 

a a  َا 
kasrah 
 

i i  ِا 
d}ammah 
 

u u  ُا 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah dan ya>’ 
 

ai a dan i  َْـى 
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ـوَْ 

Nama 
 

Harakat dan 
Huruf 

Huruf dan  
Tanda 

Nama 
 

fath}ahdan alif atau ya>’ 
 

 ...َ  ا | ...َ  ى 
 

d}ammahdan wau 
 

 ــُـو

a> 

u> 

a dan garis di atas 
 

kasrah dan ya>’ 
 

i> i dan garis di atas 
 
u dan garis di atas 
 

 ــِـــى 
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 ma>ta : مـاَتَ 

 <rama : رَمَـى 

 qi>la : قـِيْـلَ 

 yamu>tu : يـَمـوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 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: 

الأَطْفَالِ   رَوْضَـةُ    : raud}ah al-at}fa>l 

الَـْفـاَضِــلَةُ   لـْمَـدِيـْنـَةُ اَ   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

 al-h}ikmah : الَْـحِـكْـمَــةُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( ــّ     ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبـّـَناَ 

 <najjaina : نـَجّـيَْــناَ 

 al-h}aqq : الَــْحَـقُّ 

 nu“ima : نُـعّــِمَ 

 aduwwun‘ : عَـدُوٌّ 

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلـِىٌّ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِىُّ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال(alif 
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lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 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: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّلــْزلَــَةُ 

 al-falsafah : الَــْفَـلْسَـفَةُ 

 al-bila>du : الَــْبـــِلاَدُ 

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: 

 ta’muru>na : تـأَْمُـرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَــنَّـوْعُ 

 syai’un : شَـيْءٌ 

 umirtu : أمُِـرْتُ 

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 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 ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
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hamzah. 

Contoh: 

   di>nulla>h   ِVWِ billa>h دِيـنُْ اللهِ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>hهُـمْ فيِْ رَحـــْمَةِ اللهِ 

10.Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 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 (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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: 

 

 

 

 
 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

PCM =  Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

TPU = Tompobulu Utara 

PONPES = Pondok Pesantren 

KH = Kiai Haji 

MA = Madrasah Aliyah 

SP = Surat Peringatan 
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ABSTRAK 

Nama  : St. Muthahharah 
NIM : 80100212052 
Program  Studi : Dirasah Islamiyah 
Konsentrasi  : Pendidikan dan Keguruan 
Judul Tesis : Pengaruh Kondisi Psikologis Keluarga Terhadap 

Pembentukan Sikap Disiplin Siswa di Madrasah Aliyah 
Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah 
Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng  

Penelitian ini membahas tentang pengaruh kondisi psikologis keluarga 
terhadap pembentukan sikap disiplin siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 
KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng. Dengan 
tujuan untuk: (1) Mendapatkan gambaran umum tingkat kedisiplinan siswa di 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren  KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-
Ereng Kabupaten Bantaeng, (2) Mendapatkan gambaran kondisi psikologis keluarga 
dalam membentuk sikap disiplin siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren  KH. 
Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng, (3)Menemukan 
dan menganalisis pengaruh kondisi psikologis keluarga terhadap pembentukan sikap 
disiplin siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren  KH. Ahmad Dahlan 
Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng, (4) Mendapatkan gambaran 
tingkat perbedaan keidsiplinan dan kondisi psikologis keluarga siswa berdasarkan 
perbedaan jenis kelamin di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan 
Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng. 

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriftif kuantitatif, yang 
beralokasi di Kelurahan Ereng-Ereng Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, 
dengan menggunakan pendekatan keilmuan, yaitu berupa pendekatan teologis 
normatif, paedagogis dan psikologis.Teknik pengambilan sampel yaitu sampel jenuh   
sebanyak 97 subjek. Teknik pengumpulan data melalui observasi, koesioner, 
interview, dan dokumentasi. Analisis data dengan langkah-langkah berupa validitas, 
realibilitas, uji normalitas, linearitas dan uji hipotesis dengan menggunakan rumus 
regresi linier sederhana dan uji T dengan SPSS 17 for Windows. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa deskriftif perilaku disiplin siswa 
pada objek penelitian berdasarkan kategorisasi didapatkan bahwa tidak terdapat 
subjek (0 %) yang memiliki tingkat skor rendah, terdapat subjek (22, 68 %) 
memiliki tingkat disiplin sedang, dan (77, 13 %) memiliki tingkat disiplin dengan 
kategori tinggi. Gambaran deskriftif kondisi psikologis keluarga berdasarkan 
kategorisasi diperoleh data bahwa tidak terdapat subjek (0 %) yang memiliki 
tingkat kondisi psikologis keluarga rendah, terdapat subjek dengan tingkat kondisi 
psikologis keluarga sedang denga persentase 28, 86 %, dan 71, 13 % yang memiliki 



xviii 
 

kondisi psikologis keluarga tinggi. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, 
maka nilai signifikansi yang diperoleh 0,000, sedangkan nilai r square menunjukkan 
0,56 artinya terdapat pengaruh kondisi psikologis keluarga terhadap pembentukan 
sikap disiplin siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan 
Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng sebesar 56%. Adapun 44 % 
kedisiplinan siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain dan tidak menjadi objek 
kajian dalam penelitian ini. Hasil analisis data untuk mengetahui tingkat kondisi 
psikologis keluarga dan kedisiplinan siswa berdasarkan perbedaan jenis kelamin 
pada objek penelitian ditemukan taraf signifikansi 0,810 dan diperoleh nilai F 0,058 
dengan kondisi psikologis keluarga jenis kelamin laki-laki memperoleh mean 120,49 
dan perempuan mean 121,19. Sedangkan variabel kedisiplinan diperoleh taraf 
signifikansi 0,898, dan nilai F 0,016 dimana jenis kelamin laki-laki memperoleh 
mean 111,11 dan perempuan 113,56. Berdasarkan kategorisasi menunjukan bahwa 
jenis kelamin perempuan memiliki kondisi psikologis keluarga rata-rata sangat baik, 
dan kedisiplinan dikategorikan rata-rata tinggi jika dibandingkan dengan jenis 
kelamin laki-laki. 

 Implikasi penelitian ini bahwa nilai-nilai kedisiplinan yang ditanamkan oleh 
orang tua dalam keluarga pada diri anak, sejatinya akan membentuk pribadi yang 
positif dan berdisiplin tinggi. Nilai-nilai tersebut juga diharapkan mampu 
diejawantahkan anak dalam kehidupa sehari-harinya baik dalam lingkungan sekolah 
dengan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, serta dalam lingkungan sosial 
masyarakatnya dalam bentuk menjalankan norma-norma yang ada. Orang tua, 
pendidik atau guru serta masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menanamkan, 
mengembangkan dan mempertahankan kedisiplinan anak tentunya sesuai dengan 
peran dan fungsi masing-masing.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu karakteristik peserta didik yang sangat urgen adalah disiplin 

dalam segala hal baik dalam proses pembelajaran maupun diluar proses pembe-

lajaran. Peserta didik adalah orang yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan, 

perkembangannya harus melalui proses belajar. Termasuk di dalamnya belajar me-

ngenal diri, belajar mengenal orang lain, dan belajar mengenal lingkungan sekitar-

nya. Ini dilakukan agar peserta didik dapat mengetahui dan menempatkan posisinya 

di tengah-tengah masyarakat sekaligus mampu mengendalikan diri.  

 Sifat pengendalian diri harus ditumbuhkembangkan pada diri peserta didik. 

Pengendalian diri yang dimaksudkan adalah kondisi dimana seseorang dalam setiap 

perbuatannya dapat menguasai diri sehingga tetap mengontrol dirinya dari berbagai 

keinginan yang terlalu meluap-luap dan berlebih-lebihan. Berarti dalam sifat 

pengendalian diri tersebut terkandung keteraturan hidup dan kepatuhan akan segala 

peraturan. Dengan kata lain, perbuatan peserta didik selalu berada dalam koridor 

disiplin dan tata tertib sekolah, dengan demikian akan tumbuh rasa kedisiplinan 

peserta didik untuk selalu mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah 

dan juga merupakan suatu kewajiban bagi setiap peserta didik.  

Kedisiplinan peserta didik menjadi sangat penting bagi keberhasilan seorang 

guru dalam proses pembelajaran dan kemajuan dalam membina peserta didik di 

sekolah. Sekolah yang tertib akan selalu menciptakan proses pembelajaran yang me-

nyenangkan. Sebaliknya, pada sekolah yang tidak tertib kondisinya akan jauh ber-

beda dengan sekolah yang siswa-siswanya melaksanakan tata tertib secara konsisten 
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dan kontinyu. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah dianggap barang biasa 

dan untuk memperbaiki keadaan yang demikian tidaklah mudah. Hal ini diperlukan 

kerja keras dari berbagai pihak untuk mengubahnya, sehingga berbagai jenis 

pelanggaran terhadap disiplin dan tata tertib sekolah tersebut perlu dicegah dan 

diminimalisir sedini mungkin. 

Ajaran Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk menerapkan disiplin 

dalam berbagai aspek kehidupan, baik pada aspek ibadah, belajar, dan kegiatan 

lainnya sebagaimana dalam menjalankan fard}u ‘ain didalam Islam berupa s}alat lima 

waktu, puasa Ramad}an dan lain-lain. Semua itu merupakan suatu latihan untuk 

mendisiplinkan diri sendiri (self discipline). Perintah untuk disiplin secara implisit 

tertulis dalam firman Allah QS al-Nisa>’/4: 103. 

…  4 #sŒÎ*sù öΝ çGΨtΡ ù'yϑôÛ $# (#θ ßϑŠÏ% r'sù nο4θn= ¢Á9$# 4  ¨βÎ)  nο4θ n= ¢Á9$# ôM tΡ% x.  ’n? tã  šÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# $ Y7≈tF Ï. $Y?θè% öθ ¨Β ∩⊇⊃⊂∪     

Terjemahannya: 

…Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah s}alat itu 
(sebagaimana biasa). Sesungguhnya s}alat itu adalah fard}u yang ditentukan 
waktunya atas orang-orang yang beriman.1 

M. Quraish Shihab  menafsirkan bahwa apabila kamu telah merasa aman dari 

kegawatan yang kamu alami dan yang mengakibatkan kamu s}alat dengan cara 

darurat, atau baru kembali dari pertempuran yang gawat, maka laksanakanlah s}alat 

dengan khusyu kembali sebagaimana biasanya sesuai rukun dan syarat serta 

memenuhi sunnah dan waktu-waktu yang tepat. Karena sesungguhnya s}alat itu sejak 

dahulu hingga sekarang dan hingga hari kemudian merupakan kewajiban yang telah 

 

 1Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tajwid Berwarna (Jakarta: Jabal 
Raudhotul Jannah, 2009), h. 95. 
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ditentukan waktuya atas orang-orang yang beriman, sehingga tidak dapat 

diabaikan.2 

Uraian di atas menerangkan tentang kedisiplinan melaksanakan s}alat dalam 

keadaan apapun juga, karena s}alat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah 

kepada manusia, di dalam pelaksanaannya ada aturan, syarat-syarat dan rukun-rukun 

yang harus terpenuhi demi kesempurnaan s}alat tersebut.  

Kata disiplin sering  disalahartikan sebagai usaha untuk menyekat, meng-

awal dan menahan, akan tetapi disiplin bermakna melatih, mendidik dan mengatur 

atau hidup teratur. Untuk itulah kedisiplinan sangat diperlukan dalam usaha mening-

katkan suatu kehidupan yang teratur dan meningkatkan prestasi dalam belajar 

karena sifatnya yang mengatur dan mendidik. Sehingga orang-orang yang meng-

inginkan kesuksesan harus menanamkan dan menerapkan nilai-nilai kedisiplinan 

dalam dirinya.  

Kedisiplinan salah satu aspek yang mendukung keberhasilan dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebab keberhasilan pendidikan 

tidak hanya tergantung pada metode dan keterampilan seorang guru dalam 

menyajikan materi pelajaran, tetapi juga sangat ditentukan oleh kedisiplinan peserta 

didik dalam menerima pelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Masalah 

kedisiplinan adalah upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan dalam 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik, sedangkan proses pembentukan awal 

kedisiplinan pada anak merupakan tugas keluarga.  

Keluarga adalah bagian dari kehidupan sosial seseorang, dan menjadi bagian 

sangat penting yang memengaruhi seluruh kehidupan. Sehingga merupakan 

 

 2M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan,Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. Vol 2 (Cet. 
VIII: Lentera Hati, 2007), h. 568-570.      
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representasi dari keseluruhan kehidupan seseorang.3 Uraian tersebut dapat dipahami 

bahwa keluarga sangat besar perananya dalam membentuk, melatih dan 

mengembangkan sikap disiplin anak, karena lingkungan keluarga merupakan 

kelompok sosial yang petama dalam kehidupan manusia, sebelum individu 

berinteraksi dengan sesama di lingkungan sosial dalam lingkup yang lebih luas. 

Selama berinteraksi dengan sesama anggota keluarga, terjadi proses belajar baik 

secara fisik maupun psikis. Aspek luar yang memengaruhi keluarga sangat besar, 

seperti era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, selain berdampak positif juga berdampak negatif. 

Keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan 

anak. Dalam keluarga seorang anak mengalami proses sosialisasi untuk pertama 

kalinya, dalam proses ini seorang anak diajarkan dan dikenalkan berbagai nilai kehi-

dupan yang sangat berguna dan menentukan bagi perkembangan anak di masa depan. 

Suasana keluarga yang harmonis dan menyenangkan akan mendorong anak giat atau 

berdisiplin dalam belajar. Sedangkan Abuddin Nata mengungkapkan bahwa terdapat 

sejumlah fakta yang menunjukkan perilaku seseorang dimasa dewasa sangat 

ditentukan oleh pendidikan yang mereka terima di masa kanak-kanak. Seorang anak 

yang dimasa kecilnya dibina dengan kasih sayang, kehangatan cinta, dan perhatian 

yang penuh dari kedua orang tuanya jauh berbeda dengan anak yang dimasa kecilnya 

tidak pernah merasakan kasih sayang atau kehangatan dari orang tuanya.4 

Disiplin diri merupakan aspek utama dan esensial pada pendidikan dalam 

keluarga yang diemban oleh orang tua, karena orang tua bertanggung jawab secara 

 

 3As’aril Muhajir, Ilmu Pendidikan Persfektif Kontekstual (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 
2011), h. 136. 

4Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2010), h. 115. 
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kodrati dalam meletakkan dasar-dasar dan pondasi kepada anak-anak. Upaya orang 

tua atau pendidik akan tercapai jika anak telah mampu mengontrol perilakunya 

sendiri dengan acuan pada nilai-nilai moral yang terinternalisasi. Orang tua perlu 

menciptakan situasi dan kondisi yang dapat mengundang anak berdialog dengan 

mereka sejak usia dini agar anak menyadari moral sebagai landasan keteraturan 

disiplin dirinya. Dengan demikian, orang tua mempunyai tanggung jawab kodrati 

yang sangat strategis posisinya dalam menghadirkan situasi dan kondisi yang 

bermuatan nilai moral untuk dihayati dan diapresiasi oleh anak-anak. Oleh sebab itu, 

sadar moral menjadi landasan disiplin diri yang harus dikembangkan.5  

Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasiona 

Pasal 7 poin (1) yaitu: orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan 

pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 

(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan 

dasar kepada anaknya.6 Isi dari poin undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa 

betapa besar peranan keluarga khususnya orang tua dalam memenuhi kebutuhan 

pendidikan anak-anaknya sebagai peletak awal nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan 

sosial termasuk penanaman kedisiplinan anak.  

Secara sekilas, kehidupan sehari-hari menampakkan fenomena yang biasa. 

Namun bila dicermati secara mendalam, ternyata menghadirkan disparitas fenomena 

yang menyiratkan banyak persoalan yang sangat kompleks. Dalam era global dewasa 

ini, kompleksitas masalah kehidupan mengalami perubahan yang sangat cepat. Hal 

ini memberikan kesan bahwa kehidupan sehari-hari semakin menggalau dan 

 

 5Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua, dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin 
Diri  (Cet.II; Jakarta, Rineka Cipta, 2010), h. 9.   

 6Depertemen Pendidikan,Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Cet. IV; Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar, 2011), h. 11. 
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beraneka. Jika diera globalisasi ini tidak ada upaya untuk mengantisipasi, manusia 

akan larut dan hanyut didalamnya. Perubahan yang cepat mengharuskan adanya 

pelbagai upaya terhadap anak agar mereka memiliki kemampuan untuk 

mengantisipasi, mengakomodasi, dan mewarnainya. Karena anomi era globalisasi 

secara maknawi semakin meningkat untuk digandrungi oleh anak remaja. Misalnya 

seks bebas, ekstasi, minum minuman keras, tawuran antar remaja, dan lain 

sebagainya.7 

 Ki Hadjar Dewantara dalam bukunya mengatakan bahwa keluarga meru-

pakan pusat pendidikan yang pertama dan terpenting karena sejak timbulnya adab 

kemanusiaan sampai kini, keluarga selalu memengaruhi pertumbuhan budi pekerti 

tiap-tiap manusia. Disamping  itu orang tua dapat menanamkan benih kebatinan 

yang sesuai dengan kebatinannya sendiri ke dalam jiwa anak-anaknya.8 

Disisi lain, kewajiban orang tua dalam mengupayakan disiplin terhadap diri 

anaknya dapat dilihat sebagaimana dalam QS Luqman/31: 17-19: 

¢ o_ç6≈ tƒ  ÉΟ Ï% r&  nο4θ n= ¢Á9$#  ö�ãΒù& uρ  Å∃ρã�÷è yϑ ø9$$ Î/  tµ ÷Ρ $#uρ  Çtã  Ì� s3Ζ ßϑø9$#  ÷� É9ô¹$#uρ  4’ n? tã  !$ tΒ  y7t/$ |¹ r&  (  ¨βÎ)  y7 Ï9≡sŒ  ôÏΒ  ÇΠ÷“ tã  Í‘θãΒW{ $#  ∩⊇∠∪    

Ÿωuρ  ö�Ïiè |Áè?  š‚ £‰s{  Ä¨$̈Ζ=Ï9  Ÿω uρ  Ä· ôϑ s?  ’Îû  ÇÚ ö‘F{ $#  $·mt� tΒ  (  ¨βÎ)  ©!$#  Ÿω  �=Ït ä†  ¨≅ä.  5Α$ tFøƒ èΧ  9‘θã‚sù  ∩⊇∇∪    ô‰ÅÁ ø% $#uρ  ’Îû 

š�Í‹ ô±tΒ ôÙàÒ øî$#uρ ÏΒ y7Ï? öθ |¹ 4  ¨βÎ)  t� s3Ρ r&  ÏN≡ uθô¹ F{ $#  ßN öθ |Ás9 Î��Ïϑ pt ø:$# ∩⊇∪     

Terjemahnya: 

Wahai anakku! Laksanakanlah s}alat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 
baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah 
terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk 
hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). dan janganlah kamu memalingkan 
mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka 

 

 7Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua, dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin 
Diri,   h. 11. 

8Ki Hajar Dewantara, Pendidikan  (Yokyakarta ,Majlis Luhur Taman Peserta didik,1962), h. 
100. 
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bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
sombong lagi membanggakan diri. dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan 
lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.9 

 Al-Qur’an sarat dengan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia secara 

pribadi dan sebagai anggota masyarakat, seperti dalam kehidupan keluarga, berte-

tangga, persahabatan dan lain-lain. Berdasarkan ayat tersebut di atas juga dapat 

dipahami bahwa pendidikan keluarga sebagai pondasi awal untuk tertanamnya 

pendidikan, pembentukan moral pada anak adalah hal yang esensial dan akan 

menunjang perilaku-perilaku anak selanjutnya. Terkadang ditemukan anak yang 

berperilaku disiplin, dan anak yang tidak berperilaku disiplin diri, ciri-ciri perilaku 

anak yang disiplin diri adalah berperilaku taat dan patuh terhadap nilai-nilai agama, 

moral, tanpa paksaan dari orang tua atau orang lain. sementara perilaku anak yang 

tidak berdisiplin diri adalah perilaku yang melanggar nilai agama, moral, dan anak 

akan berperilaku sesuai dengan nilai  moral jika ada paksaan dari orang tua atau 

orang lain. 

Abdurrahman al-Nahlawi berpendapat bahwa orang tua memiliki rasa cinta 

dan kasih sayang terhadap anaknya. Perasaan ini dijadikan Allah sebagai asas 

kehidupan psikis, sosial, dan fisik kebanyakan makhluk hidup.10 Perasaan inilah yang 

membuat orang tua mampu bersabar dalam memelihara, mengasuh, mendidik anak 

serta memperhatikan segala kemaslahatannya. Pendidikan yang dilakukan orang tua 

terhadap anak atas dorongan kasih sayang itu selanjutnya dikembangkan Islam da-

lam bentuk kewajiban yang akan dipertanggung-jawabkan di hadapan Allah swt. al-

Qur’an dan Sunnah memuat banyak dasar tentang hal tersebut, antara lain dalam QS 

T{a>ha>/20: 132. 

 

9Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tajwid Berwarna , h. 412-413. 

10Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam  (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 85. 
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Terjemahnya: 

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan s}alat dan bersabarlah kamu 
dalam mengerjakannya….11 

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya peranan orang 

tua dalam mendidik anak-anaknya sejak dini, dan memperkenalkan kepada mereka 

tentang kewajiban yang harus dilaksanan sebagai bentuk pengabdian dan peng-

hambaan kepada sang pencipta. Anak diajar mendirikan s}alat lima waktu secara 

disiplin/teratur, konsisten dan konstan.   

Anak yang berdisiplin diri memiliki keteraturan diri berdasarkan nilai agama, 

moral, nilai budaya, aturan-aturan pergaulan, pandangan hidup, dan sikap hidup yang 

bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Orang tua bertang-

gung jawab membentuk, melatih, membiasakan dan mengupayakan agar anak memi-

liki sikap disiplin diri dalam  melaksanakan hubungan dengan Tuhan yang men-

ciptakan dirinya sendiri, sesama manusia, lingkungan alam dan makhluk hidup 

lainnya berdasarkan nilai-nilai agama. Pada akhirnya anak tersebut mampu 

mengaplikasikan kebiasaan bersikap disiplin diri pada saat berada di lingkungan 

sekolah dengan menaati peraturan atau tata tertib sekolah. 

Salah satu upaya yang esensial maknanya adalah mengundang anak-anak 

untuk mengaktifkan diri dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Dengan 

demikian upaya tersebut menunjukkan perlu adanya posisi dan tanggung jawab 

orang tua, karena orang tua berkewajiban meletakkan dasar-dasar disiplin diri 

kepada anak, bersama  sekolah dan masyarakat mengembangkan disiplin diri.12 

 

11Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tajwid Berwarna, h. 321. 

12Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua, dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin 
Diri, h. 11. 
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Salah satu hal yang penting harus diperhatikan orang tua dalam melakukan 

pengasuhan dan penanaman nilai-nilai kedisiplinan pada diri anak adalah orang tua 

harus memahami pentingnya pola asuh berdasarkan perbedaan jenis kelamin, karena 

perlakuan terhadap anak laki-laki tentu berbeda dengan perlakuan terhadap anak 

perempuan. Semua harus disesuaikan dengan keunikan masing-masing jenis kelamin, 

yang berbeda secara biologis, perkembangan motorik dan kognitif serta perilaku 

sosial dan kepribadiannya. Sehingga orang tua penting untuk menggunkan pola asuh 

yang tepat dalam membentuk, mengembangkan dan mempertahankan sikap disiplin 

berdasarkan jenis kelamin anak. 

Pondok pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng meru-

pakan salah satu lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Pimpinan Cabang Muham-

madiyah Tompobulu Kabupaten Bantaeng yang bergerak di dunia pendidikan dan 

merupakan sekolah yang telah banyak mencetak peserta didik yang berprestasi sejak 

berdirinya hingga sekarang. Namun demikian, fenomena yang terjadi beberapa bulan 

terakhir sebagaimana hasil observasi yang dilakukan peneliti ditemukan fakta 

seringnya terjadi pelanggaran atau perilaku ketidakdisiplinan peserta didik di 

sekolah khusunya pada tingkat Aliyah hal itu ditunjukkan adanya peserta didik 

yang: 

1. Datang terlambat ke sekolah,  

2. Tidak ikut s}alat berjamaah di mesjid,  

3. Bolos sekolah (tidak ikut belajar pada mata pelajaran tertentu),  

4. Merokok dalam lingkungan sekolah dan lain-lain,  

5. Terdapatnya siswa yang membawa HP ke sekolah, 
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6. Berpakaian yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sekolah 

(kasus seperti ini terlihat lebih banyak terjadi pada kalangan siswi).13 

 Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama 

St. Nurrahma mengungkapkan bahwa: 

Peserta didik Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan 
Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng, belum sepenuhnya melak-
sanakan tata tertib sekolah. Karena masih ada peserta didik yang sering mela-
kukan pelanggaran seperti bolos sekolah, terlambat datang, tidak ikut upacara 
bendera setiap hari senin, dan dengan sengaja tidak ikut s}alat berjamaah. 
Sedangkan pihak sekolah telah membuat dan memberlakukan tata tertib 
sekolah untuk seluruh peserta didik, sebagai bentuk proses pendisiplinan 
peserta didik.14 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik meneliti pengaruh kondisi 

psikologis keluarga terhadap pembentukan sikap disiplin siswa pada Madrasah 

Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng 

Kabupaten Bantaeng sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan mampu 

melahirkan peserta didik/siswa yang mempunyai moral dan etika disiplin yang 

tinggi, sehingga mampu menjadi suri tauladan dalam masyarakat khususnya Pondok 

Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapatlah diketahui pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh kondisi psikologis keluarga 

terhadap pembentukan sikap displin siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren  

 

13Hasil observasi di lokasi penelitian pada hari/tanggal: Senin-Jum’at, 21-25 Oktober 2013.  

14St. Nurrahma, S.Pd.I Guru Mata Pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) Di MA 
PonPes KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng. Wawancara. 23 
Oktober 2013. 
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KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng” dari pokok 

masalah ini kemudian terbagi ke dalam sub-sub masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran perilaku disiplin siswa di Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Ban-

taeng? 

2. Bagaimana gambaran kondisi psikologis keluarga siswa di Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren  KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng 

Kabupaten Bantaeng? 

3. Apakah kondisi psikologis keluarga berpengaruh terhadap pembentukan sikap 

disiplin  siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren  KH. Ahmad Dahlan 

Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng? 

4. Apakah ada perbedaan tingkat kedisiplinan dan kondisi psikologis keluarga 

siswa antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan di Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng 

Kabupaten Bantaeng? 

C. Definisi Operasionaldan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagai-

mana cara mengukur  variabel yang merupakan objek penelitian, atau apa yang 

menjadi titik perhatian penelitian.15 Berdasarkan hal tersebut, maka variabel pene-

litian ini adalah kondisi psikologis keluarga dan sikap disiplin siswa. Adapun 

 

 15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIV; Jakarta: 
Rineka Cipta, 2010), h. 161. 
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variabel bebas pada penelitian ini adalah kondisi psikologis keluarga, dan variabel 

terikat adalah sikap disiplin siswa. Dari variabel-veriabel tersebut maka penulis 

terlebih dahulu akan mengemukakan definisi operasional yang menjadi fokus 

penelitian ini. 

a. Kondisi psikologis keluarga 

Psikologis adalah berkenaan dengan ilmu jiwa.16 Sedangkan keluarga dari 

segi definisi fungsionalnya adalah penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan 

fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi 

pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu.17 Jadi 

kondisi psikologis keluarga yang dimaksudkan dalam penelitan ini adalah  keadaan 

atau situasi keluarga siswa yang masing-masing anggota keluarga menjalankan tugas 

dan fungsinya, dan dalam hal ini orang tualah yang sangat berperan penting dalam 

menjaga situasi kondusif keluarga, selain  merawat, juga melakukan kontrol dan 

pemantauan, dukungan dan keterlibatan bagi anak, komunikasi, serta kedekatan 

orang tua terhadap anak.  

b. Sikap disiplin siswa 

Disiplin atau kedisiplinan adalah adanya kesediaan untuk mematuhi 

ketentuan peraturan-peraturan yang telah berlaku atau aturan yang telah disepakati. 

Kepatuhan disini bukanlah karena paksaan, tetapi kepatuhan atas dasar kesadaran 

tentang nilai dan pentingnya mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Jadi sikap 

disiplin siswa adalah suatu sikap yang berarti memiliki keteraturan diri dalam 

 

 16Windi Novia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (t.Cetak; Surabaya: Kashiko Press 
t.tahun), h. 475. 

 17Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan konflik dalam Keluarga 
(Cet. I; Jakarta: Kencana 2012), h. 5. 
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menjalankan peraturan atau tata tertib sekolah, seperti disiplin datang tepat waktu, 

berpakaian rapi dan sopan, disiplin dalam menyelesaiakan tugas, s}alat berjamaah, 

aktif mengikuti pelajaran, dan aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka definisi operasional judul 

penelitian ini adalah suatu proses analisis atau pengkajian terhadap kondisi  

psikologis keluarga dan pengaruhnya terhadap pembentukan sikap disiplin siswa di 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-

Ereng Bantaeng. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan pada definisi operasional penelitian yang menitik-beratkan pada 

pembahasan kondisi psikologis atau keadaan keluarga dan pengaruhnya terhadap 

pembentukan sikap disiplin siswa  di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren  KH. 

Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng, maka untuk 

menghindari meluasnya pembahasan atau pemaknaan terhadap variabel-variabel 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka  peneliti penting mengemukakan 

ruang lingkup penelitian dalam bentuk matriks berikut: 

Tabel. 1. 1. Matriks Ruang Lingkup Penelitian 

No  Sub Masalah Lingkup Penelitian 

1. 
Gambaran perilaku sikap disiplin 
siswa di Madrasah Aliyah Pondok 
Pesantren  KH. Ahmad Dahlan 
Muhammadiyah Ereng-Ereng 
Kabupaten Bantaeng. 

Bentuk-bentuk ketaatan siswa 
terhadap tata tertib sekolah 
1. Disiplin peserta didik datang tepat 

waktu 
2. Berpakaian rapi dan sopan 
3. Disiplin dalam menyelesaikan 

tugas 
4. Disiplin salat berjamaah 
5. Aktif mengikuti pelajaran 
6. Aktif mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. 
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2. Gambaran kondisi psikologis 
keluarga siswa di Madrasah Aliyah 
Pondok Pesantren  KH. Ahmad 
Dahlan Muhammadiyah Ereng-
Ereng Kabupaten Bantaeng. 

1. Kontrol dan pemantauan orang tua 
terhadap perilaku anak 

2. Dukungan dan keterlibatan orang 
tua bagi anak 

3. Komunikasi orang tua terhadap 
anak 

4. Kedekatan orang tua-anak 
3. Pengaruh kondisi psikologis 

keluarga dalam membentuk sikap 
disiplin pada siswa di Madrasah 
Aliyah Pondok Pesantren  KH. 
Ahmad Dahlan Muhammadiyah 
Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng. 

Analisis pengaruh kondisi psikologis 
keluarga terhadap pembentukan sikap 
disiplin siswa di Madrasah Aliyah 
Pondok Pesantren  KH. Ahmad 
Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng 
Kabupaten Bantaeng.  

4 Gambaran perbedaan tingkat 
kedisiplinan dan kondisi psikologis 
keluarga siswa berdasarkan jenis 
kelamin di Madrasah Aliyah 
Pondok Pesantren KH. Ahmad 
Dahlan Muhammadiyah Ereng-
Ereng Kabupaten Bantaeng 

Kedisiplinan 
1. Tinggi  
2. Sedang 
3. Rendah 
Kondisi psikologis keluarga 
1. Sangat baik 
2. Sedang 
3. Rendah 

 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan 

obyek kajian dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya ilmiah 

maupun buku yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Karsum Suleman. Dalam judul tesisnya “ 

Urgensi Keluarga Sakinah Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Di Kelurahan 

Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo”.18 penelitian yang 

dilakukan berfokus untuk mengetahui bagaimana peranan keluarga sakinah dalam 

 

18Karsum Suleman, Urgensi Keluarga Sakinah Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Di 
Kelurahan Hepuhutulawa Kecematan Lmboto Kabupaten Gorontalo.Tesis, Program Pascasarjana 
UIN Alauddin Makassar, 2009. 
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membentuk kepribadian anak, dan hasil penelitiannya mengemukakan bahwa 

peranan keluarga sakinah dalam pembentukan kepribadian anak sangat efektif, sebab 

dengan terciptanya keluarga sakinah yang implementasinya ditunjukkan oleh sikap 

orang tua yang terpuji, maka anak-anak pun akan turut mendapatkan pendidikan 

secara langsung dari orang tua dalam bentuk meneladani yang dapat membentuk 

kepribadian yang mulia. 

Firdah Thawil Dalam judul tesisnya “Eksistensi Psikologi dalam Lembaga 

Keluarga dan Peranannya dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak”.19Hasil pene-

litiannya mengemukakan bahwa Keadaan jiwa masing-masing individu dalam 

keluarga sangat berpengaruh dalam penerapan pendidikan Islam di keluarga. 

Kehidupan keluarga yang baik, akan memberikan warna dan landasan yang primer 

bagi perkembangan kepribadian anak. Eksistensi psikologi dalam lembaga keluarga 

sangat besar pengaruhnya dalam penerapan nilai-nilai dan norma-norma agama di 

keluarga.  

St. Samsidah dalam judul tesisnya “Korelasi antara Pola Pengasuhan Anak di 

Rumah Tangga dengan Minat Belajar Anak di SMP Negeri Matakali Kab. Pol-

man.20 Dengan hasil penelitian mengungkap bahwa antara pola pengasuhan anak di 

rumah tangga dengan minat belajar peserta didik di SMP Negeri Matakali 

mempunyai korelasi atau saling berkaitan yang signifikan. 

 

19Firdah Thawil, “Eksistensi Psikologi Dalam Lembaga Keluarga Dan Peranannya Dalam 
Penyelenggaraan Pendidikan Anak.” Tesis Program Pascasarjana IAIN Alauddin Makassar, 2003. 

20St. Samsidah, “Korelasi Antara Pola Pengasuhan Anak Di Rumah Tangga Dengan Minat 
Belajar Anak Di SMP Negeri Matakali Kab. Polman.” Tesis Program Pasca Sarjana Universitas 
Alauddin Makassar, 2009. 
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Lasawe dalam judul tesisnya “Peranan Orang Tua dalam Mewariskan Nilai-

Nilai Islam pada Remaja di Lingkungan Keluarga Muslim (studi kritis ajaran Islam 

terhadap remaja)”.21 Mengemukakan bahwa kurangnya pengamalan nilai-nilai  Islam 

terhadap remaja di lingkungan keluarga, disebabkan orang tua dalam mewariskan 

nilai-nilai Islam pada remaja di lingkungan keluarga muslim tidak terlaksana dengan 

baik, tuntas dan sempurna. 

Nurliah dalam judul tesisnya “Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Hasil 

Belajar Pendidikan Agama Islam pada Peserta Didik di SMP Negeri 1 Tinambung 

Kabupaten Polman”.22 Mengemukakan bahwa lingkungan keluarga secara bersama-

sama berpengaruh terhadap hasil belajar, oleh karena itu perlu kiranya orang tua me-

nanamkan sikap disiplin pada diri anak termasuk disiplin belajar sehingga hasil 

belajar yang diperoleh lebih optimal. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan terdahulu, pada umumnya 

membahas tentang peranan orang tua dalam membentuk keperibadian anak yang 

dimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari anak, dan relevan dengan obyek 

pembahasan yang akan peneliti bahas dalam tesis ini. Namun, secara spesifik 

berbeda karena fokus penelitian ini adalah pengaruh kondisi psikologis keluarga 

terhadap pembentukan sikap disiplin siswa.   

 

21Lasawe, “Peran Orang Tua Dalam Mewariskan Nilai-Nilai Islam Pada Remaja Di 
Lingkungan Keluarga Muslim (Studi Kritis Ajaran Islam Terhadap Remaja).” Tesis Program 
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2009. 

 22Nurliah, “Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama 
Islam Pada Peserta Didik Di SMP Negeri 1 Tinambung Kabupaten Polman.” Tesis Program 
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2009.  
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan data empirik, menemukan model 

hasil analisis serta menguji kebermaknaan pengaruh kondisi psikologis keluarga 

terhadap pembentukan sikap disiplin siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren  

KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng. Adapun 

tujuan khusus penelitian ini adalah untuk: 

a. Mendapatkan gambaran umum tingkat kedisiplinan siswa pada Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren  KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten 

Bantaeng. 

b. Mendapatkan gambaran kondisi psikologis keluarga siswa di Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren  KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten 

Bantaeng. 

c. Menemukan dan menganalisis pengaruh kondisi psikologis keluarga terhadap 

pembentukan sikap disiplin siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren  KH. 

Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng. 

d. Mendapatkan gambaran tingkat perbedaan keidsiplinan dan kondisi psikologis 

keluarga siswa berdasarkan perbedaan jenis kelamin di Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten 

Bantaeng. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemi-

kiran dan memperkaya khasanah keilmuan dalam dunia pendidikan khususnya 
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teori tentang kondisi psikologis keluarga dan pengaruhnya terhadap sikap disiplin 

siswa. 

b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan 

dalam menumbuh-kembangkan sikap disiplin bagi peserta didik baik orang tua, 

guru maupun masyarakat luas. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kedisiplinan  

1. Pengertian Disiplin 

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin. Istilah disiplin berasal dari  

bahasa latin “Disciplina” yang menunjuk pada kegiatan belajar dan mengajar. 

Sedangkan istilah bahasa Inggrisnya yaitu “Discipline” yang berarti: 1) tertib, taat 

atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri; 2) latihan membentuk, melu-

ruskan atau menyempurnakan sesuatu, sebagai kemampuan mental atau karakter 

moral; 3) hukuman yang diberikan untuk melatih atau memperbaiki; 4) kumpulan 

atau sistem-sistem peraturan-peraturan bagi tingkah laku.1 Diciplina juga berarti 

latihan atau pendidikan, pengembangan tabiat, dan kesopanan.2 Sekarang kata 

disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Pertama, 

disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada 

pengawasan, dan pengendalian. Kedua disiplin sebagai latihan yang bertujuan 

mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Kedisiplinan adalah suatu kondisi 

yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau 

ketertiban.3 

 

1Tu’u, Tulus. Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Peserta didik. (Jakarta: Gramedia 
Widiasarana Indonesia, 2004), h. 20. 

 2Barnawi & Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional, Instrumen Pembinaan, 
Peningkatan & penilaia, (Cet. I; Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 110. 

3Prijodarminto, Soegeng. Disiplin Kiat Menuju Sukses (Cet. I; Jakarta: Pradnya  
Paramita. 1994 ), h. 23. 
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Menurut Aritonang dalam Barnawi & Mohammad Arifin mengemukakan 

disiplin pada hakikatnya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dalam bentuk 

tidak mela-kukan suatu tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan sesuatu 

yang telah ditetapkan. Juga, melakukan sesuatu yang mendukung dan melindungi 

sesuatu yang telah ditetapkan.4 5 

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kedisiplinan adalah 

sikap seseorang yang menunjukkan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan atau 

tata tertib yang telah ada dan dilakukan dengan senang hati dan penuh kesadaran 

diri.  

Konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan, atau norma dalam kehi-

dupan bersama (yang melibatkan orang banyak). Disiplin adalah ketaatan (kepa-

tuhan) kepada peraturan tata tertib, aturan, atau norma, dan lain sebagainya. Se-

dangkan pengertian peserta didik adalah pelajar atau anak (orang) yang melakukan 

aktivitas belajar. Dengan demikian disiplin peserta didik adalah ketaatan (kepa-

tuhan) dari peserta didik kepada aturan, tata tertib atau norma di sekolah yang ber-

kaitan dengan kegiatan proses pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian tersebut, kedisiplinan peserta didik dapat dilihat dari 

ketaatan (kepatuhan) peserta didik terhadap aturan (tata tertib) yang berkaitan de-

ngan jam belajar di sekolah, yang meliputi jam masuk sekolah dan keluar sekolah, 

kepatuhan peserta didik dalam berpakaian, kepatuhan peserta didik dalam mengikuti 

kegiatan sekolah, dan lain sebagainya. Semua aktifitas peserta didik yang dilihat 

 

 4Barnawi & Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional, Instrumen Pembinaan, 
Peningkatan & penilaian, h. 110. 

5Lihat juga Prijodarminto, disiplin merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk 
melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, 
keteraturan, dan atau ketertiban. 
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kepatuhannya adalah berkaitan dengan aktifitas pendidikan di sekolah, yang juga 

dikaitkan dengan kehidupan di lingkungan luar sekolah. 

Kedisiplinan dalam proses pendidikan sangat diperlukan karena bukan hanya 

untuk menjaga kondisi suasana proses pembelajaran berjalan dengan lancar, tetapi 

juga untuk menciptakan pribadi yang kuat bagi setiap peserta didik. Selain  itu al-

Qur’an juga mensinyalir bagi manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung-

jawabnya dengan penuh kedisiplinan dan mempergunakan waktu secara maksimal, 

sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS al-As}r/103 : 1-3 yang berbunyi: 

Î�óÇ yè ø9$#uρ  ∩⊇∪    ¨βÎ)  z≈ |¡ΣM}$#  ’ Å∀s9  A�ô£äz  ∩⊄∪    āωÎ)  tÏ% ©!$#  (#θ ãΖ tΒ#u  (#θ è= Ïϑ tãuρ  ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$#  (#öθ |¹#uθs? uρ  Èd, ysø9$$ Î/  (#öθ |¹#uθ s? uρ  

Î�ö9¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪     

Terjemahnya:  

Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat mena-
sehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi ke-
sabaran.6 

 Patuh pada waktu, sering diidentikkan dengan kata disiplin waktu. Disiplin 

juga berarti ketika diperhadapkan untuk melakukan dan menyelesaikan suatu 

pekerjaan maka akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan penuh rasa 

tanggungjawab sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Sama halnya bagi seorang 

pelajar tentu telah mengetahui jam masuk sekolah, waktu istirahat dan waktu untuk 

pulang dari sekolah sehingga mereka akan terbiasa untuk datang ke sekolah lebih 

awal agar tidak datang terlambat.   

 Disiplin merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia baik 

sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Orang yang tidak konsisten 

 

 6Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tajwid Berwarna (Jakarta: Jabal 
Raudhotul Jannah, 2009), h. 601. 
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berarti tidak disiplin. Sikap disiplin hendaknya didasari oleh kebijaksanaan, dido-

rong oleh perasaan simpati bukan karena benci. Sikap disiplin mempunyai faedah 

atau manfaat seperti yang diungkapkan oleh Abubakar Muhammad bahwa “mem-

bentuk kebiasaan yang baik dalam jiwa anak, membiasakan mereka untuk taat dan 

menjadikan mereka pandai hidup dalam kehidupan masyarakat yang teratur”.7 

 Dari berbagai definisi disiplin, dapat diketahui bahwa disiplin merupakan 

suatu sikap moral peserta didik yang terbentuk melalui proses dari serangkaian 

perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan keterti-

ban berdasarkan nilai moral. Peserta didik yang memiliki disiplin akan menun-

jukkan ketaatan, dan keteraturan terhadap perannya sebagai seorang pelajar yaitu 

belajar secara terarah dan teratur. Dengan demikian peserta didik disiplin akan lebih 

mampu mengarahkan dan mengendalikan perilakunya kekegiatan belajar. Disiplin 

memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia terutama peserta 

didik dalam hal belajar, disiplin akan memudahkan peserta didik dalam belajar seca-

ra terarah dan teratur. 

2. Disiplin Siswa 

 Disiplin pada dasarnya kontrol diri dalam mematuhi aturan baik yang dibuat 

oleh diri sendiri maupun di luar diri baik keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, 

bernegara maupun beragama. Disiplin juga merujuk pada kebebasan individu untuk 

tidak bergantung pada orang lain dalam memilih, membuat keputusan, tujuan, 

melakukan perubahan perilaku, pikiran maupun emosi sesuai dengan prinsip yang 

diyakini dari aturan moral yang dianut. Dalam perpektif umum disiplin adalah 

 

 7Abu Bakar Muhammad, Metodik Khusus Pengajaran Bahasa (Surabaya: Usaha Nasional, 
2005), h. 93. 
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perilaku sosial yang bertanggungjawab dan fungsi kemandirian yang optimal dalam 

suatu relasi sosial yang berkembang atas dasar kemampuan mengelola/ 

mengendalikan, memotivasi dan idenpendensi diri. 

Pengertian disiplin terkait dengan dua karakteristik. Pertama cara berpikir 

tentang disiplin dan kedua disiplin terkait dengan multi dimensi yang berhubungan 

dengan pikiran, tindakan dan emosi. Implikasinya sering terjadi pembahasan yang 

tumpang tindih atara disipilin dengan fungsi kematangan individu yang lain seperti 

kompetensi, kemandirian, dan pengendalian diri. Kata kunci berbicara disiplin 

adalah aktif merujuk pada fungsi independensi dalam pengembangan diri, 

pengelolaan diri dan perilaku serta tindakan atas dasar keputusan sendiri. Seseorang 

dengan karakteristik disiplin yang sehat adalah orang yang mampu melakukan fungsi 

psikososial dalam berbagai seting termasuk: (1) kompetensi dalam bidang akademik, 

pekerjaan dan relasi sosial; (2) pengelolaan emosi dan mengontrol perilaku-perilaku 

yang impulsif; (3) kepemimpinan; (4) harga diri yang positif dan identitas diri. 

Disiplin dapat diukur atau dapat diobservasi baik secara emosional maupun tampilan 

perilaku. Disiplin berfungsi menyeimbangkan antara indenpensi, tindakan yang 

percaya diri dan hubungan positif dengan orang lain agar perkembangan dan mampu 

menyesuaikan diri secara optimal.8 

 Perilaku disiplin berkembang pada individu, implikasinya dapat dilakukan 

intervensi sehingga terfasilitasi proses perkembangan disiplin dan dapat dicapai 

kematangan, perkembangan disiplin dipengaruhi oleh : 

 

8Yusi Riska Yustiana, Pengembangan Disiplin Peserta didik di Sekolah (diakses pada hari 
Jumat 25 April 2014 pukul: 10.30 WIB) 
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a. Pola asuh dan kontrol yang dilakukan oleh orang tua (orang dewasa) terhadap 

perilaku. 

 Pola asuh orang tua mempengaruhi bagaimana anak berpikir, berperasaan dan 

bertindak. Orang tua yang dari awal mengajarkan dan mendidik anak untuk 

memahami dan mematuhi aturan akan mendorong anak untuk mematuhi aturan. 

Pada sisi lain anak yang tidak pernah dikenalkan pada aturan akan berperilaku tidak 

beraturan. 

b. Pemahaman tentang diri dan motivasi 

Pemahaman terhadap siapa diri, apa yang diinginkan diri dan apa yang dapat 

dilakukan oleh diri sendiri agar hidup menjadi lebih nyaman, menyenangkan, sehat 

dan sukses membuat individu membuat perencanaan hidup dan mematuhi peren-

canaan yang dibuat. 

c. Hubungan sosial dan pengaruhnya terhadap individu 

Relasi sosial dengan individu maupun lembaga sosial memaksa individu 

memahami aturan sosial dan melakukan penyesuaian diri agar dapat diterima secara 

sosial. Jika dalam suatu masyarakat berkembang budaya bersih tentu akan sangat 

tidak nyaman manakala kita membuang sampah sembarang dan semua orang melihat 

menyatakan keheranan dan menunjukkan bahwa perilaku yang dilakukan adalah 

salah.9 

 Sekolah adalah institusi yang memiliki kewenangan untuk membuat peserta 

didik belajar mengembangkan perilaku yang sehat, salah satunya adalah disiplin. 

Proses pendidikan dan pembelajaran yang dapat dilakukan di sekolah untuk 

mengembangkan disiplin peserta didik sebagai berikut: 

 

9Yusi Riska Yustiana, Pengembangan Disiplin Peserta didik di Sekolah (diakses pada hari 
Jumat 25 April 2014 pukul: 10.30 WIB) 
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1) Mengembangkan pikiran dan pemahaman serta perasaan positif peserta didik 

tentang manfaat disiplin bagi perkembangan diri. Mengembangkan keteram-

pilan diri (life skill) peserta didik agar memiliki disiplin 

2) Mengembangkan pemahaman dan perasaan positif peserta didik tentang aturan 

dan manfaat mematuhi aturan dalam kehidupan 

3) Mengembangkan kemampuan peserta didik menyesuaikan diri secara sehat 

4) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan kontrol 

internal terhadap perilaku sebagai dasar perilaku disiplin 

5) Menjadi modeling dan mengembangkan keteladanan 

6) Mengembangkan sistem dan mekanisme pengukuhan positif maupun negatif 

untuk penegakan disiplin di sekolah.10 

 Berdasarkan upaya yang dapat dilakukan dalam menanamkan dan 

mengembangkan kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah, pada intinya siswa 

penting diarahkan untuk dapat memahami dan mengaplikasikan pentingnya nilai-

nilai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari.   

3. Macam-Macam Disiplin 

 Dilihat dari aspek sifatnya, menurut Oteng Sutrisno11 disiplin dapat dibagi 

menjadi 2 yaitu disiplin positif dan disiplin negatif, sebagaimana dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Disiplin Positif 

 Disiplin positif merupakan suatu sikap dan iklim organisasi yang setiap 

anggotanya mematuhi peraturan-peraturan organisasi atas dasar kemauannya sendiri. 

 

10Yusi Riska Yustiana, Pengembangan Disiplin Peserta didik di Sekolah (diakses pada hari 
Jumat 25 April 2014 pukul: 10.30 WIB) 

11Dalam http://adwintaactivity.blogspot.com./2012/macam-macam-disiplin.html. (diakses 
pada 26 Januari 2014 pukul 08:21 WIB) 
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Mereka patuh pada tata tertib tersebut karena mereka memahami, meyakini dan 

mendukungnya. Selain itu, karena mereka benar-benar menghendakinya bukan 

karena takut dari akibat ketidakpatuhannya. Dalam suatu organisasi yang telah 

menerapkan disiplin positif, si pelanggar ditetapkan memperoleh suatu hukuman. 

Namun, hukuman yang diberikan bukan untuk melukai atau memecat, melainkan 

untuk memperbaiki dan membetulkan. Disiplin positif memberikan suatu pandangan 

bahwa kebebasan mengandung konsekuensi, yaitu kebebesan harus sejalan dengan 

tanggung jawab. 

b. Disiplin negatif 

 Maksud dari disiplin negatif adalah suatu keadaan disiplin yang meng-

gunakan hukuman atau ancaman untuk membuat orang-orang mematuhi perintah 

dan mengikuti peraturan hukuman. Pendekatan disiplin negatif ini menggunakan 

hukuman pada pelanggaran peraturan untuk menggerakkan dan menakutkan peserta 

didik sehingga mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Disiplin negatif 

cenderung bertumpuh pada konsepsi lama, yaitu sumber disiplin adalah otoritas 

pimpinan hukuman merupakan ancaman bagi peserta didik. 

 Salah satu gaya disiplin adalah pendekatan yang berorientasi pada peserta 

didik. Asumsi utama gaya ini adalah kepercayaan bahwa anak-anak perlu mengatasi 

akibat dari sikapnya sendiri dari pada meminta seorang dewasa memberitahukan 

bagaimana harus bersikap.12 Alasannya adalah bahwa orang, termasuk anak-anak 

mampu memutuskan apakah sikap mereka menimbulkan masalah, apa masalah 

sebenarnya, dan bagaimana cara memecahkannya.  

 

12Sudarwan Danim & Yunan Danim, Administrasi Sekolah & Manajemen Kelas, (Cet. I; 
Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 192. 
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Sedangkan Srijanto Djarot, Waspodo Eling dan Mulyadi  mengemukakan   

macam-macam kedisplinan menurut teori sebagai berikut: 

a. Disiplin Waktu  

 Disiplin waktu maksudnya  adalah bisa menggunakan dan membagi waktu 

dengan baik. Karena waktu amat berharga dan salah satu kunci kesuksesan adalah 

bisa menggunakan dan memaanfaatkan waktu dengan baik. 

b. Disiplin dalam Beribadah   

Maksudnya ialah senantiasa beribadah sesuai dengan peraturan-peratuaran 

yang telah ditetapkan. Kedisiplinan dalam beribadah amat dibutuhkan, Allah Swt 

senantiasa menganjurkan manusia untuk disiplin khususnya berkaitan dengan 

ibadah. Sebagai contoh firman Allah Swt dalam  QS al-Ma>̀u>n/107: 4-5 

×≅÷ƒ uθ sù  š,Íj# |Áßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪    tÏ% ©! $#  öΝ èδ tã  öΝ Íκ ÍEŸξ |¹  tβθ èδ$y™ ∩∈∪     

Terjemahnya : 

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang s{alat, orang-orang yang lalai dari 
s}alatnya.13 

 M. Quraish Syihab memberikan tafsiran tentang ayat ini bahwa s}alat mereka 

tidak khusyu, tidak sempurna, tidak pula memperhatikan syarat dan rukun-rukunnya 

atau tidak menghayati arti dan tujuan hakiki dari ibadah tersebut. Kata sahu>n 

terambil dari kata saha yang artinya lupa, lalai yakni orang yang hatinya menuju 

kesesuatu yang lain sehingga pada akhirnya ia melakukan kelalaian dari tujuan 

pokok.14 

  Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa kedisiplinan dalam 

beribadah adalah mengikuti dan mentaati aturan yang  telah ditetapkan dengan 

 

13Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tajwid Berwarna, h. 602. 
14M. Quraish Syihab, Tafsir Al-Mish bah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. Vol. 15 ( 

Cet VIII ; Lentera Hati, 2007), h. 550.  
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mengikuti syarat-syarat dan rukun ibadah yang akan dilaksanakan. Kemudian dalam 

beribadah harus betul-betul fokus pada yang dilaksanakan agar tidak termasuk orang 

yang lalai dalam beribadah sehingga apapun yang dilakukan menjadi sia-sia.  

c.   Disiplin dalam Masyarakat  

 Disiplin dalam kehidupan bermasyarakat adalah kaitanya dengan disiplin 

sosial dan berdisiplin dalam berbangsa dan bernegara. Contoh perilaku disiplin sosial 

bermasyarakat adalah mengikuti kerja bakti dan menjaga kemanan sekitar.15 

  Dari uraian jenis dan bentuk disiplin di atas, maka dapatlah dipahami bahwa 

disiplin merupakan suatu sikap yang sangat urgen dimiliki oleh setiap manusia agar 

dalam perjalanan hidup  penuh dengan keteraturan, ketertiban untuk kehidupan yang 

lebih baik dan berkembang. 

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disiplin 

 Pada dasarnya ada dua dorongan yang mempengaruhi disiplin : 

a. Dorongan yang datang dari dalam diri manusia yaitu dikarenakan adanya penge-

tahuan, kesadaran, keamanan untuk berbuat disiplin. 

b. Dorongan yang datangnya dari luar yaitu dikarenakan adanya perintah, larangan, 

pengawasan, pujian, ancaman, hukuman dan sebagainya.16 

Sikap disiplin peserta didik akan memberikan warna terhadap hasil pendi-

dikan yang jauh lebih baik. Dalam pelaksanaan disiplin, harus berdasarkan dari 

dalam diri peserta didik. Karena tanpa sikap kesadaran dari diri sendiri, maka apapun 

usaha yang dilakukan oleh orang di sekitarnya hanya akan sia-sia.  

 

15Prijodarminto, Soegeng. Disiplin Kiat Menuju Sukses. (Cet II; Jakarta: Pradnya  
Paramita. 1994 ), h. 23. 

16Srijanto Djarot, Drs., Waspodo Eling, BA, Mulyadi Drs. Tata Negara Sekolah Menngah 
Umum. ( t. Cet;  Surakarta: Pabelan, 1994), h. 45. 
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Unsur-unsur kedisiplinan meliputi tiga hal yaitu: 1) sikap mental (mental 

attitude) yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari 

latihan, pengendalian pikiran dan pengendalian watak, 2) pemahaman yang baik 

mengenai sistem peraturan perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikan- 

rupa, sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau 

kesadaran, bahwa ketaatan akan aturan. Norma dan standar tadi merupakan syarat 

mutlak untuk mencapai keberhasilan (sukses), 3) sikap kelakuan yang secara wajar 

menunjukkan kesungguhan hati, untuk mentaati segala hal secara cermat dan 

tertib.17 Disiplin itu lahir dan berkembang dari sikap seseorang didalam sistem nilai 

budaya yang telah ada di dalam masyarakat. Terdapat unsur pokok yang membentuk 

disiplin, pertama sikap yang telah ada pada diri manusia dan sistem nilai budaya 

yang ada di dalam masyarakat. Sikap atau attitude tadi merupakan unsur yang hidup 

di dalam jiwa manusia yang harus mampu bereaksi terhadap lingkungannya, dapat 

berupa tingkah laku atau pemikiran. Sedangkan sistem nilai budaya merupakan 

bagian dari budaya yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman dan penuntun 

bagi kelakuan manusia. Perpaduan antara sikap dengan sistem nilai budaya yang 

menjadi  pengarah dan pedoman tadi mewujudkan sikap mental berupa perbuatan 

atau tingkah laku. Unsur tersebut membentuk suatu pola kepribadian yang menun-

jukkan perilaku disiplin atau tidak disiplin. 

Kedisiplinan merupakan tingkah laku manusia yang kompleks, karena 

menyangkut unsur pembawaan dan lingkungan sosialnya. Ditinjau dari sudut 

psikologi, bahwa manusia memiliki dua kecenderungan yaitu cenderung bersikap 

baik dan cenderung bersikap buruk, cenderung patuh dan tidak patuh, cenderung 

 

17Prijodarminto Sugeng. Disiplin Kiat Menuju Sukses., h. 23. 
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menurut atau membangkang. Kecenderungan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu 

tergantung bagaimana pengoptimalannya.   

 Sehubungan manusia memiliki dua potensi dasar tersebut, maka agar 

manusia memiliki sikap positif dan berperilaku disiplin sesuai dengan aturan maka 

perlu upaya optimalisasi daya-daya jiwa manusia melalui berbagai bentuk pena-

naman disiplin dan kepatuhan. Upaya-upaya tersebut baik melalui pembiasaan-pem-

biasaan, perubahan pola dan sistem aturan yang mengatur tingkah lakunya, kebijak-

sanaan, sistem sanksi, dan penghargaan bagi pelaku dan pengawasan. Sikap disiplin 

atau kedisiplinan seseorang, terutama peserta didik berbeda-beda. Ada peserta didik 

yang mempunyai kedisiplinan tinggi, sebaliknya ada peserta didik yang mempunyai 

kedisiplian rendah. Tinggi rendahnya kedisiplinan seseorang dipengaruhi oleh bebe-

rapa faktor, baik yang berasal dalam diri maupun yang berasal dari luar. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi kedisiplinan tersebut, antara  lain yaitu: (1) anak itu sen-

diri, (2) sikap pendidik, (3) ligkungan, dan (4) tujuan.18 

 Faktor anak itu sendiri mempengaruhi kedisiplinan anak yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, dalam menanamkan kedisiplinan faktor anak harus diperhatikan, 

mengingat anak memiliki potensi dan kepribadian yang berbeda antara yang satu 

dan yang lain. Pemahaman terhadap  individu anak secara cermat dan tepat akan ber-

pengaruh terhadap keberhasilan penanaman kedisiplinan. Selain faktor anak, sikap 

pendidik juga mempengruhi kedisiplinan anak. Sikap pendidik yang bersikap baik, 

penuh kasih sayang, memungkinkan keberhasilan penanaman kedisplinan pada anak. 

 

18Abdurrahman, M., & Totok, B. Memahami dan Menangani Peserta didik dengan Problema 
dalam Belajar: (Jakarta : Pedoman Guru, Proyek Peningkatan Mutu SLTP, Direktorat Pendidikan 
Menengah Umum, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan 
Nasional, 2000) h. 37. 
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Hal ini dimungkinkan karena pada hakikatnya anak cenderung lebih patuh kepada 

pendidik yang bersikap baik. Sebaliknya, sikap pendidik yang kasar, keras, tidak 

peduli, dan kurang wibawa akan berdampak terhadap kegagalan penanaman kedisip-

linan di sekolah.  

 Disamping itu, faktor lingkungan juga mempengaruhi kedisiplinan seseorang. 

Dalam hal ini, Meichati, Tim MKDK IKIP Yokyakarta menjelaskan bahwa situasi 

lingkungan akan mempengaruhi proses dan hasil pendidikan, situasi lingkungan ini 

meliputi lingkungan fisis, lingkungan teknis, dan lingkungan sosiokultural. Ling-

kungan fisis berupa lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Lingkungan 

teknis berupa fasilitas atau sarana prasarana yang bersifat kebendaan; dan ling-

kungan  sosiokultural berupa lingkungan antar individu yang mengacu kepada  bu-

daya sosial masyarakat tertentu.19 Ketiga lingkungan tersebut juga mempengaruhi 

kedisiplinan seseorang, khususnya peserta didik. 

Selain ketiga faktor di atas, faktor tujuan juga berpengaruh terhadap kedisip-

linan seseorang. Tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan yang berkaitan dengan 

penanaman kedisiplinan. Agar penanaman kedisiplinan kepada peserta didik dapat 

berhasil, maka tujuan tersebut harus ditetapkan dengan jelas, termasuk penentuan 

kriteria pencapaian tujuan  penanaman kedisiplinan di sekolah. 

c. Faktor lingkungan keluarga 

Anak-anak sejak dini harus dikenalkan dengan nilai-nilai yang mengatur 

kehidupan manusia, yang berguna bagi kehidupan masing-masing agar berlangsung 

tertip, efisien dan efektif. Dengan kata lain setiap anak harus di bantu hidup berdi-

 

19Siti Meichati,Pendidikan Sistematis. (Yogyakarta: FIP IKIP, 1975), h. 70 
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siplin, dalam arti mau dan mampu mematuhi dan mentaati ketentuan yang berlaku 

dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pribadi yang memiliki dasar-dasar dan mampu mengembangkan disiplin diri, 

berarti memiliki keteraturan diri berdasarkan acuan nilai moral. Sehubungan dengan 

itu, disiplin diri di bangun dari asimilasi dan penggabungan nilai-nilai moral untuk di 

internalisasikan oleh subjek didik sebagai dasar untuk mengarahkan perilakunya. 

untuk mengupayakan hal itu orang tua di tuntut untuk memiliki keterampilan peda-

gogies dan proses pembelajaran pada tataran tertinggi. 

Namun tidak sedikit orang tua yang mengeluh karena anak tidak mau mema-

tuhinya. Beberapa orang tua yang mencoba bersikap keras dengan disiplin yang 

ketat, namun tidak mendapat hasil. Oleh karena itu orang tua dalam menanamkan 

disiplin harus secara berangsur-angsur dan di mulai sejak dini. 

Penanaman kedisiplinan menjadi penting untuk memberikan contoh yang 

baik bagi anak. Sikap disiplin bukan hanya dapat membentuk karakter anak, mela-

inkan pula berkaitan langsung dengan ketekunan dalam mengerjakan sesuatu. 

Cermin orang tua demokratis cenderung mendorong anak untuk bersikap disiplin 

dalam setiap beraktivitas atau mengerjakan sesuatu.20   

Menurut Gnagey dalam Shochib, disiplin diri anak merupakan produk 

disiplin. Kepemilikan disiplin merupakan proses belajar. Pada awal proses belajar 

perlu ada upaya orang tua, hal ini dapat dilakukan dengan cara (1) melatih, (2) mem-

biasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral maka (3) perlu adanya kon-

trol orang tua untuk mengembangkannya.21 
 

20Mohammad Takdir Ilahi, Quantum Parenting, Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara Efektif 
dan Cerdas, h. 142. 

21Shochib, Pola Asuh Orang Tua, Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri, h. 
21. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua unsur 

pokok yang membentuk sikap disiplin yaitu sikap yang telah ada dalam diri manusia 

dan sistem nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Disiplin akan berkembang dan 

dapat dibina melalui latihan, pendidikan, atau penanaman kebiasaan (pembiasaan) 

dengan keteladanan tertentu, yang harus dimulai sejak anak berada dalam ling-

kungan keluarga, mulai kanak-kanak dan terus berkembang menjadikan bentuk 

disiplin yang semakin kuat. 

Thomas W. Phelan dalam bukunya Effective Discipline for Children, 

memberi tips berikut untuk mendisiplinkan anak: 

1) Hargai perilaku yang baik. Orang tua jangan pelit untuk memberikan pujian 

lisan ataupun dalam bentuk hadiah atas prestasi yang dicapai anak. Yang 

dimaksud prestasi dapat berupa perilaku yang baik di rumah atau prestasi 

akademis di sekolah. Namun begitu, harus hati-hati dalam memberikan 

apresiasi yang berupa materi. Berilah hadiah yang mendidik. Bukan hadiah 

yang akan mengurangi capaian prestasi anak di masa depan. 

2) Aturan yang jelas. Buat aturan yang jelas dan siap dikritik bagi yang 

melanggarnya. Sebagian aturan dibuat khusus untuk anak. Sebagian lagi untuk 

seluruh keluarga. Untuk yang terakhir, orang tua harus rela dikritik anak 

apabila melanggar. Maka, anak akan siap mendapat hukuman apabila 

melakukan pelanggaran serupa. 

3) Hindari berdebat dengan anak. Kalau anak protes karena permintaannya tidak 

dipenuhi, cukuplah dijawab dengan “Iya, ayah mengerti,” atau “Iya, ibu tahu”. 

Semakin sedikit kata-kata yang dikeluarkan, semakin baik. 
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4) Tunda hukuman saat marah. Apabila anak melakukan pelanggaran dan orang 

tua merasa sangat marah, maka menunda hukuman adalah lebih baik daripada 

memberi sangsi pada anak dalam keadaan orang tua sedang emosi. Tunda dulu 

sampai orang tua tenang sehingga dapat memberi sangsi dalam keadaan lebih 

stabil sehingga dalam memberikan hukuman betul-betul demi kebaikan anak 

bukan karena melampiaskan nafsu amarah orang tua. 

5) Konsisten pada aturan. Inilah bagian tersulit: bagaimana supaya orang tua 

dapat konsisten atas aturan yang telah dibuat tidak hanya dalam mengawasi 

perilaku anak, tapi juga dalam memberikan sangsi. Tanpa hukuman yang 

konsisten, anak akan merasa bahwa aturan yang dibuat tidak serius dan bebas 

melakukan pelanggaran. Aturan dibuat agar anak tahu batasan perbuatan yang 

dibolehkan. Namun demikian, menurut kalangan pendidik, aturan dapat 

dikurangi intensitasnya saat anak sudah memasuki usia 9 sampai 12 tahun. 

6) Contoh yang baik ini prinsip dasar. Teladan yang baik dari orang tua tidak 

menjamin anak akan ikut baik, tapi setidaknya anak akan percaya dan respek 

pada orang tua dan menghormati keputusan yang dibuat.22  

 Dari tips dalam mendisiplinkan anak yang dikemukakan oleh Thomas W. 

Phelan dalam bukunya Effective Discipline for Children, orang tua akan lebih mudah 

menanamkan sekaligus menerapkan disiplin anak dalam keluarga ketika orang tua 

mampu menghargai perilaku baik anak (memberikan apresiasi: pujian, sanjungan, 

dan sebagainya), menentukan aturan yang jelas, menghindari perdebatan dengan 

anak, menunda hukuman pada saat orang tua dalam keadaan marah, konsisten pada 

 

22http://www.fatihsyuhud.net/2013/12/disiplin-dalam-keluarga/#sthash.sIdIhlPr.dpuf 
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aturan yang disepakati, dan yang paling penting adalah orang tua harus mampu 

menjadi tauladan yang baik bagi anak-anaknya.  

B. Psikologi Keluarga 

1. Definisi Psikologi Keluarga 

 Menurut Koerner dan Fitzpatrick, definisi tentang keluarga setidaknya dapat 

ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, fungsional dan 

intersaksional: 

a. Definisi struktural. Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidak-

hadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi 

ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dalam keluarga. 

b. Definisi fungsional. Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya 

tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup 

perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan 

peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan 

oleh keluarga. 

c. Definisi transaksional. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang 

mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa 

identitas sebagai keluarga (family identity), berupa ikatan emosi, pengalaman 

historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan bagaimana 

keluarga menjalankan fungsinya.23 

 

 23Koerner, A.F. & Fitzpatrick, M.A. Communication In Intact Families. In A.L Vangelisti 
(Ed.), Handbook of Family Communicatin (pp. 177-179). Mahwah, New Jersey: lawrence erlbaum 
associates, inc.2004. 
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Pengertian keluarga dapat ditinjau dari dimensi hubungan darah dan 

hubungan sosial. Keluarga dalam dimensi hubungan darah suatu kesatuan sosial 

yang diikat oleh hubungan darah antara yang satu dengan yang lainnya.24 Dalam 

pengertian psikologis keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama  dalam 

tempat tinggal yang bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya 

pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan 

saling menyerahkan diri, sedangkan dalam pengertian paedagogis keluarga adalah 

satu persatuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis 

manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, yang bermaksud untuk saling 

menyempurnakan diri. Dalam usaha saling melengkapi dan saling menyempurkan 

diri itu terkandung perealisasian peran dan fungsi sebagai orang tua.25 Dalam 

berbagai dimensi dan pengertian keluarga tersebut, esensi keluarga (ibu dan ayah) 

adalah kesatuarahan dan kesatutujuan atau keutuhan dalam membentuk dasar-dasar 

kedisiplinan pada diri anak.  

Kini makin disadari peran keluarga telah bergeser dari peran perlindungan 

dan pusat nilai-nilai moral, ke peran keluarga yang hanya sebagai lembaga formal, 

kaku, yang tidak melindungi, atau cenderung hanya sebagai tempat tinggal bersama 

akibat perubahan global dan massif. Sejalan dengan pergeseran tersebut, banyak 

keluarga masih menaruh harapan pada institusi keluarga. 

 

24Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua, Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin 
Diri (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 17. 

25Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua, Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin 
Diri. 
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2. Relasi dalam Keluarga 

Pada umumnya keluarga dimulai dengan perkawinan laki-laki dan perempuan 

dewasa. Pada tahap ini relasi yang terjadi berupa relasi pasangan suami istri. Ketika 

anak pertama lahir muncullah relasi yang baru, yaitu relasi orang tua-anak. Ketika 

anak berikutnya lahir muncul lagi relasi yang lain, yaitu relasi sibling (saudara 

sekandung). Ketiga relasi tersebut merupakan bentuk relasi yang pokok dalam suatu 

keluarga inti. Dalam keluarga yang lebih luas anggotanya atau keluarga batih, 

bentuk-bentuk relasi yang terjadi akan lebih banyak lagi, misalnya kakek/nenek-

cucu, mertua-menantu, saudara ipar, dan paman/bibi-keponakan.26 Setiap bentuk 

relasi yang terjadi dalam keluarga biasanya memiliki karakteristik yang berbeda. 

Berikut dipaparkan karakteristik relasi tersebut. 

a. Relasi Pasangan Suami Istri 

Salah satu sebab mendasar ketidakharmonisan keluarga adalah dishar-

monisasi relasi suami-istri. Dampak dari ketidak harmonisan ini akan meresap ke 

seluruh anggota keluarga. Bisa jadi, disharmonisasi dapat menyebabkan anak tidak 

betah di rumah, atau bagi suami istri dapat membawa ketindak penyelewengan. 

Kunci keharmonisan rumah tangga adalah keseimbangan suami istri dalam 

menjalankan kewajiban masing-masing secara bertanggungjawab. Jika suami istri 

tahu dan mau menjalankan kewajibannya, pasti kehidupan rumah tangga mereka ber-

jalan dengan harmonis. Pemenuhan kewajiban itu dilihat sebagai wujud nyata dari 

prinsip kasih yang sesungguhnya. Masing-masing tidak saling menuntut, melainkan 

 

 26Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam 
Keluarga (Cet. I; Jakarta: Kencana 2012), h. 9. 
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berupaya untuk membahagiakan dan berkorban demi pasangannnya.27 Sedangkan 

untuk memperoleh rumah tangga yang tentram, Islam mengajarkan suatu tata cara 

yang dimulai dari tahap memilih calon suami-istri, cara melamar, memberikan 

petunjuk cara berumah tangga yang mencakup tugas suami dan tugas istri.28 

Sebagai permulaan bagi relasi yang lain, relasi suami istri memberi landasan 

dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi di dalam keluarga. Banyak keluarga 

yang berantakan ketika terjadi kegagalan dalam relasi suami istri. Kunci bagi 

kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara 

pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berpikir 

yang luwes. Menurut Calhoun & Acocella dalam Sri Lestari, Penyesuaian adalah 

interaksi yang kontinu dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.29 

Oleh karena itu alangkah bahagianya jika setiap pasangan mampu menahan 

diri dan mencoba menyadari kewajiban masing-masing, karena kehidupan masa 

depan anak dan keluarga tergantung dari cara orang tua dalam menyelesaikan setiap 

masalah yang mereka hadapi. 

Terdapat tiga indikator bagi proses penyesuaian sebagaimana diungkapkan 

Glenn yakni konflik, komunikasi, dan berbagai tugas rumah tangga. Keberhasilan 

penyesuaian dalam perkawinan tidak ditandai dengan tidak adanya konflik yang 

terjadi. Penyesuaian yang berhasil ditandai oleh sikap dan cara yang konstruktif. 

Dalam melakukan resolusi konflik. Komunikasi yang positif merupakan salah satu 

 

 27Paulus Mujiran, Pernak-Pernik Pendidikan, Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan 
Penyadaran Gender (Cet. II;  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 4. 

28Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 270. 

 29Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan konflik dalam Keluarga ,  
h. 10. 
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komponen dalam melakukan resolusi konflik yang konstruktif. Walaupun demikian, 

komunikasi berperan penting dalam segala aspek kehidupan perkawinan, bukan 

hanya dalam resolusi konflik, peran terpenting komunikasi adalah untuk membangun 

kedekatan dan keintiman dengan pasangan. Bila kedekatan dan keintiman suatu 

pasangan dapat senantiasa terjaga, maka hal itu menandakan bahwa proses 

penyusuian keduanya telah berlangsung dengan baik. Dalam konsep perkawinan 

yang tradisional berlaku pembagian tugas dan peran suami istri. Konsep ini lebih 

mudah dilakukan karena segala urusan rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi 

tanggungjawab istri, sedangkan suami bertugas mencari nafkah. Namun tuntutan 

perkembangan kini telah semakin mengaburkan pembagian tugas tradisional ter-

sebut. kenyataan terus meningkatnya kecenderungan pasangan yang sama-sama 

bekerja membutuhkan keluwesan pasangan untuk melakukan pertukaran atau ber-

bagai tugas dan peran baik untuk urusan mencari nafkah maupun pekerjaan domes-

tik. Selain itu kesadaran tentang pentingnya peran ayah dan ibu dalam perkem-

bangan anak juga mendorong keterlibatan pasangan untuk bersama-sama dalam 

pengasuhan anak. Keberhasilan membangun kebersamaan dalam pelaksanaan 

kewajiban keluarga menjadi salah satu indikasi bagi keberhasilan penyesuaian 

pasangan.30 

Hanya dengan jalan perkawinan maka suami istri akan tertuntut untuk saling 

bekerja sama dalam membangun keluarga dan memikul tanggung jawab. Satu sama 

lain saling melengkapi dalam melaksanakan tugas hak dan kewajiban masing-

masing. 

 

30Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan konflik dalam Keluarga. 
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Menurut David H. Olson dan Amy K. Olson, terdapat sepuluh aspek yang 

membedakan antara pasangan yang bahagia dan yang tidak bahagia, yaitu: 

komunikasi, fleksibilitas, kedekatan, kecocokan kepribadian, resolusi konflik, relasi 

seksual, kegiatan diwaktu luang, keluarga dan teman, pengololaan keuangan, dan 

keyakinan spiritual. Di antara sepuluh aspek tersebut, lima aspek yang lebih 

menonjol adalah komunikasi, fleksibilitas, kedekatan, kecocokan kepribadian, dan 

resolusi konflik.31 

Komunikasi merupakan aspek yang paling penting, karena berkaitan dengan 

hampir semua aspek dalam hubungan pasangan. Hasil dari semua diskusi dan 

pengambilan keputusan di keluarga, yang mencakup keuangan, anak, karier, agama 

bahkan dalam setiap pengungkapan perasaan, hasrat, dan kebutuhan akan tergantung 

pada gaya, pola, dan keterampilan berkomunikasi. Keterampilan dalam berko-

munikasi dapat terwujud dalam kecermatan memilih kata yang digunakan dalam 

menyampaikan gagasan pada pasangan. Pemilihan kata yang kurang tepat dapat 

menimbulkan kesalahan persepsi pada pasangan yang diajak bicara. Intonasi dalam 

melakukan komunikasi juga perlu untuk diperhatikan. Penekanan pada kata yang 

berbeda, meskipun dalam kalimat yang sama dapat menimbulkan respon perasaan 

yang berbeda pada pasangan. Hal ini berkaitan dengan kesediaan dan kemampuan 

mengukapkan diri (self-disclosure). Pengungkapan diri adalah menyampaikan infor-

masi pribadi yang mendalam, atau segala hal yang kemungkinan orang lain tidak 

 

31Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan konflik dalam Keluarga, 
h. 11. 



41 

 

mengerti bila tidak diberitahu. Informasi tersebut dapat berupa gagasan dan pemi-

kiran, impian dan harapan, maupun perasaan positif dan negatif.32 

Kesalah-pahaman dalam komunakasi dapat menimbulkan konflik, yang 

sering terjadi karena menggunakan gaya komunikasi negatif misalnya salah satu 

pihak merasa dituduh. Fleksibilatas pasangan merefleksikan kemampuan pasangan 

untuk berubah dan beradaptasi saat diperlukan, hal ini berkaitan dengan tugas dan 

peran yang muncul dalam relasi suami istri (role relationship). Misalnya dalam hal 

kepemimpinan dan kekuasaan, serta kemampuan bertukar tanggung jawab dan 

mengubah peran. Dalam relasi suami istri memang diperlukan adanya kejelasan 

dalam pembagian peran yang menjadi tanggung jawab suami dan menjadi tanggung 

jawab istri. Namun demikian, peran tersebut seyogyanya tidak bersifat kaku dan 

dapat disesuaikan melalui kesepakatan yang dibuat bersama berdasarkan situasi 

yang dihadapi oleh pasangan suami istri.33 

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dalam hubungan suami istri 

komunikasi sangat dibutuhkan, karena dengan komunikasi yang baik dan efektip 

akan meminimalkan masalah yang seringkali terjadi dalam keluarga. Termasuk 

didalamnya suami istri harus menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-

masing. Agama Islam pun mengatur hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam 

QS al-Nisa>’/4: 34 sebagai berikut: 

 

32Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan konflik dalam Keluarga , 
h. 11. 

33Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan konflik dalam Keluarga , 
h. 12. 
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Terjemahnya: 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), 
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 
sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi meme-
lihara diri. ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 
(mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan 
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.34 

 Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah keluarga, 

tentunya hal tersebut bertujuan untuk saling melengkapi, menutupi kekurangan 

masing-masing pasangan. Karena boleh jadi hal-hal yang dapat dilakukan/diker-

jakan suami  tidak dapat dikerjakan oleh istri begitu juga sebaliknya. Sehingga 

dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembang oleh suami dan istri 

dapat menjadikan keluarga yang sedang dibina sakinah, mawaddah warahmah.  

 Kedekatan pasangan menggambarkan tingkat kedekatan emosi yang 

dirasakan pasangan dan kemampuan menyeimbangkan antara keterampilan dan 

kebersamaan. Hal ini mencakup kesediaan untuk saling membantu, pemanfaatan 

waktu luang bersama, dan  pengungkapan perasaan dekat secara emosi. Pentingnya 

kedekatan dan kebersamaan tidak mengharuskan pasangan untuk selalu bersama-

sama. Kedekatan yang berlebihan sama halnya dengan tiadanya kedekatan, juga 

kurang sehat bagi pasangan. Pasangan yang terperangkap dalam ketidakseimbangan 

antara keterpisahan dan kebersamaan akan mengalami banyak masalah. 

 

34Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tajwid Berwarna, h. 84. 



43 

 

 Kecocokan kepribadian berarti bahwa sifat atau perilaku pribadi salah satu 

pasangan tidak berdampak atau dipersepsi secara negatif oleh yang lainnya. 

Kecocokan kepribadian tidak ditentukan seberapa banyak kesamaan sifat pribadi dan 

hobi. Perbedaan sifat dan kesenangan tidak akan menjadi masalah selama ada 

penerimaan dan pengertian. Penerimaan masing-masing pasangan terhadap faktor 

kepribadian yang sulit berubah akan berdampak positif pada kebahagiaan yang 

dirasakan.35 

 Aspek resolusi konflik berkaitan dengna sikap, perasaan, dan keyakinan 

individu terhadap keberadaan dan penyelasaian  konflik dalam relasi berpasangan. 

Hal ini mencakup keterbukaan pasangan untuk mengenali dan menyelesaikan masa-

lah, strategi dan proses yang dilakukan untuk mengakhiri pertengkaran. Terdapat 

suatu pandangan suatu masalah sehingga harus dihindari. Kunci kebahagiaan pasa-

ngan bukanlah menghindari konflik melainkan bagaimana cara yang ditempuh dalam 

menyelesaikan konflik. Strategi resolusi konflik pasangan dapat dibedakan menjadi 

detruktif dan konstruktif. Dua hal yang sering kali membuat resolusi konflik tidak 

efektif adalah tindakan menyalahkan orang dan mengungkit persoalan yang telah 

lalu. Adapun resolusi konflik yang konstruktif dapat dilakukan dengan: (a) 

menentukan pokok permasalahan; (b) mendiskusikan sumbangan masing-masing 

pada permasalah yang muncul; (c) mendiskusikan jalan keluar untuk menyelesaikan  

masalah; (d) menentukan dan menghargai peran masing-masing terhadap 

penyelesaian masalah.36 

 

35Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan konflik dalam Keluarga , 
h. 13. 

36Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan konflik dalam Keluarga , 
h. 13. 
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 Relasi seksual merupakan barometer emosi dalam suatu hubungan yang dapat 

mencerminkan kepuasan pasangan terhadap aspek-aspek lain dalam hubungan. Suatu 

relasi seksual yang baik sering kali merupakan akibat dari relasi emosi yang baik 

antara pasangan. Urusan seks seringkali menjadi hal yang sulit dibicarakan, 

perbedaan tingkat ketertarikan terhadap seks merupakan salah satu hal yang sering 

menjadi ganjalan dalam relasi pasangan. Selain kurangnya sikap dan tindakan afeksi 

terhadap pasangan juga berpengaruh terhadap kepuasan relasi seksual. Oleh karena 

kualitas relasi seksual merupakan kekuatan penting bagi kebahagiaan pasangan, 

maka kualitas tersebut perlu dijaga atau ditingkatkan melalui komunikasi seksualitas 

antara pasangan. Komunikasi seksualitas akan membantu pasangan untuk saling 

memahami perspektif masing-masing terhadap kebutuhan dan ketertarikan seksual. 

Dalam komunikasi seksual, komunikasi nonverbal dapat membantu untuk menun-

jukkan afeksi terhadap pasangan.37 

 Persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian. 

Walaupun demikian, persoalan pokoknya bukanlah besaran pendapatan keluarga, 

karena masih banyak pasangan yang mampu bertahan dengan pendapatan yang 

rendah. Pengelolaan keuangan merupakan pokok persoalan ekonomi yang dapat 

berupa perbedaan pasangan dalam hal pembelanjaan dan penghematan uang, 

perbedaan pandangan tentang makna uang, dan kurangnya perencanaan untuk 

menabung. Keseimbangan antara pendapatan dan belanja keluarga harus menjadi 

tanggungjawab bersama. 

 Pemanfaan waktu luang menjadi sarana untuk melakukan aktivitas jeda (time 

out) dari rutinitas, baik rutinitas kerja maupun rutinitas pekerjaan rumah tangga. 

 

37Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan konflik dalam Keluarga , 
h. 14. 
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Pemanfaatan waktu luang ini dapat dilakukan sendiri, bersama anggota keluarga 

yang lain, atau dengan sahabat. Keluarga dan teman merupakan konteks yang 

penting bagi pasangan dalam membangun relasi yang berkualitas. Keluarga sebagai 

family of origin banyak memengaruhi kepribadian, selain itu keterlibatan orang tua 

dapat memperkuat dan memperlemah kualitas relasi pasangan. Teman sering kali 

menjadi penyangga bagi pasangan ketika sedang menghadapi persoalan, yakni 

sebagai tempat meminta pertimbangan dan bantuan.  

 Spritualitas dan keimanan merupakan dimensi yang paling kuat bagi 

pengalaman manusia. Keyakinan spritual  memberi landasan bagi nilai-nilai yang 

dipegang dan perilaku sebagai individu dan pasangan. Spritualitas merujuk pada 

kualitas batin yang dirasakan individu dalam hubungannya dengan Tuhan. 

b. Relasi Orang Tua-Anak 

 Berbicara masalah anak dan orang tua, tidak bisa terlepas dari tanggung-

jawab orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, karena pada haki-

katnya para orang tualah yang mempunyai harapan-harapan agar anak-anak mereka 

tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. Dari didikan orang tualah sehing-

ga anak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan tidak terje-

rumus dalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya dan orang lain.38 

 Harapan-harapan tersebut di atas akan lebih mudah terwujud apabila sejak 

semula sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak-

anaknya, dan menyadari akan peranan dan tanggung jawabnya, karena anak meru-

pakan amanah dari Allah swt. seorang anak kecil sulit diharapkan untuk bertingkah- 

 

38Zakiah Dardjat, Ilmu Jiwa Agama (Cet. VIII; Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 71 
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laku sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku; artinya bagaimana anak ini kelak 

akan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku.39 

 Kesemuanya itu banyak di pengaruhi oleh lingkungan kehidupan anak baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu faktor lingkungan besar sekali 

pengaruhnya tehadap perkembangan moral anak, namun lingkungan pertama yang 

dikenal oleh anak adalah lingkungan keluarga itu sendiri, maka dari itu orang tualah 

yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak di samping 

pengaruh lingkungan lainnya.40 

 Hubungan antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang saling 

mengikat satu dengan yang lain. Bila orang tua tidak memberikan jaminan atas 

kebutuhan anak dan kurang dekat dengan mereka, dapat dipastikan hubungan akan 

mudah terkikis dengan sendirinya. Hubungan orang tua dan anak seharusnya seperti 

hubungan antara pria dan wanita, yang saling membutuhkan dalam segala hal.41  

  Orang tua adalah pembina pribadi anak yang pertama dalam hidupnya baik 

mengenai cara hidupnya dan tingkah lakunya. Setiap orang tua ingin membina 

anaknya agar menjadi orang yang baik-baik, mempunyai kepribadian yang baik, kuat 

serta sikap mental yang sehat dan memiliki akhlak yang terpuji yang kesemuanya itu 

dapat diusahakan melalui pendidikan, baik yang formal maupun informal. Karena 

pengalaman yang dilalui oleh anak baik itu melalui penglihatan, pendengaran 

maupun perlakuan yang diterimanya kesemuanya itu akan ikut menentukan pembi-

 

39Sattu Alang, Kesehatan Mental dan Terapi Islam, (t. Cet; Makassar: Brtkah Utami 
Makassar, 2006), h. 32. 

40Ibnu Qayyum al- Jauziah, Serpihan Kasih Untuk Si Buah Hati  (Cet. III; Jakarta: Pustaka 
Azzam, 1999), h. 119.  

41Mohammad Takdir Ilahi, Quantum Parenting, kiat Sukses Mengasuh Anak secara Efektif 
dan Cerdas, (Cet. I; Jogjakarta: Kata Hati, 2013 ), h. 104. 
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naan kepribadian anak. Seyogyanya pendidikan agama masuk ke dalam pribadi anak 

bersamaan dengan pertumbuhan pribadinya yaitu pada masa lahirnya, dan bahkan 

lebih dari itu, baik itu sejak dalam kandungan. Karena pengamatan ahli jiwa 

terhadap orang-orang yang mengalami kesukaran jiwa tampak bahwa keadaan sifat 

orang tualah ketika si anak dalam kandungan telah mempunyai pengaruh 

pertumbuhan terhadap jiwa anak dikemudian hari.42 

 Orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak-anaknya antara lain: 

1) Memberi nama terhadap anaknya. 

Orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan nama yang baik pada 

anak-anaknya, begitu juga julukan dan gelar.43 Nama bukan sekedar alat untuk 

membedakan seseorang dari orang lain tatkala memanggilnya, nama yang baik dapat 

menjadi penyebab pemilik nama berusaha mencapai kualitas seperti makna yang 

dikandung dalam nama tersebut.44 Terkait dengan pemberian nama yang baik-baik 

untuk seorang anak, ajaran Islam pun melarang ummatnya untuk saling memanggil 

dengan sebutan yang buruk sebagaimana dalam QS al-Hujara>t/49: 11 berikut ini: 

Ÿωuρ…  (#ÿρâ“ Ïϑ ù= s?  ö/ä3|¡ à�Ρr&  Ÿω uρ  (#ρâ“ t/$ uΖ s?  É=≈s) ø9F{$$ Î/  (  }§ ø♥Î/  ãΛ ôœeω$#  ä−θÝ¡ à�ø9$#  y‰÷è t/  Ç≈yϑƒ M}$#  4  tΒuρ  öΝ ©9  ó= çG tƒ  y7Í× ¯≈ s9'ρé'sù  ãΝèδ 

tβθ çΗ Í>≈©à9$# ∩⊇⊇∪     

Terjemahan: 

…Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan 
gelaran yang mengandung ejekan seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) 
yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka 
itulah orang-orang yang zalim.45 

 

42Zakiah Dardjat, Ilmu Jiwa Agama, h. 90. 
43Sattu Alang, Kesehatan Mental dan Terapi Islam, h. 33. 
44Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, h. 260. 
45Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tajwid Berwarna, h. 516. 
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 Berdasarkan ayat tersebut di atas sungguh Islam melarang kepada pemeluk-

nya saling memanggil gelar yang buruk antara yang satu dengan yang lain. Untuk 

menghindari hal tersebut maka salah satu hak anak yang baru dilahirkan oleh ibunya 

adalah pemberian nama yang baik oleh kedua orang tuanya.   

2) Menanamkan pendidikan agama sejak dini. 

 Islam memandang keluarga bukan hanya sebagai persekutuan hidup saja, 

melainkan sebagai lembaga pendidikan yang memberi peluang kepada anggotanya 

untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat kelak. Orang tua dalam lingkungan rumah 

tangga, selaku pendidik harus dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan 

baik dan benar, terutama dalam menanamkan dan mengembangkan keimanan dan 

ke-Islam-an anak agar tantangan pendidikan agama Islam di luar lingkungan 

keluarga dapat teratasi dengan baik.46 

 Setiap anak yang lahir akan melalui proses pengasuhan dari orang tua dalam 

lingkungan keluarga, minimal dalam jangka waktu tertentu. Bertolak dari kenyataan 

tersebut, lingkungan keluarga perlu dikondisikan sesuai dengan tuntunan ajaran 

Islam, karena lingkungan ini sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. 

Rasulullah saw bersabda: 

ثَـنَا ابْنُ أَبىِ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرىِِّ عَنْ أَبىِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ أَبىِ هُرَي ـْحَ  ثَـنَا آدَمُ حَدَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ  - رةََ دَّ
فأََ   ، الْفِطْرةَِ  عَلَى  يوُلَدُ  مَوْلُودٍ  « كُلُّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبىُِّ  قاَلَ  أوَْ  قاَلَ,  راَنهِِ  يُـنَصِّ أَوْ  يُـهَوِّدَانهِِ  بَـوَاهُ 

سَانهِِ   47يمُجَِّ
Artinya: 

Telah menyampaikan kepada kami A>dam, telah menyampaikan kepada kami 
Ibn Abi> Z|i’bin dari al-Zuhri> dari Abu> Salamah bin ‘Abd  al-Rah}man dari Abu> 

 
46Kamsinah, Pembaharuan Pendidikan di Rumah Tangga (t.Cet; Makassar: Alauddin 

University Press, 2012), h. 5. 
47Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Fikr, 

2002), h. 321 
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Hurairah r.a berkata, Nabi saw. bersabda setiap anak dilahirkan dalam keadaan 
fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan yahudi, Nasrani atau majusi.   

Hadis di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan secara 

mendasar terpikul di atas pundak orang tua. Tanggung jawab dan kewajiban orang 

tua terhadap pendidikan anak menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam Kamsinah 

yaitu, sebagai berikut: 

a) Membina anak untuk beriman kepada Allah dengan jalan merenungkan dan 

memikirkan ciptaan bumi dan langit secara bertahap dari penginderaan kepada 

akal, dari yang parsial menuju ke yang bersifat integral, dari yang sederhana ke 

yang semakin kompleks, sehingga dapat memperkokoh iman. 

b) Menanamkan dalam jiwanya ruh kekhusyukan, ketakwaan dan ibadah kepada 

Allah. Memperdalam takwa melalui latihan s}alat pada usia tamyiz dengan tekun 

melatih melatih bertingkah laku dengan rasa haru dan menangis di saat 

mendengar suara bacaan al-Qur’an. 

c) Menanamkan perasaan selalu mengingat kepada Allah disetiap kegiatan dan 

situasi. Melatih bahwa Allah selalu mengawasi, melihat, dan mengetahui segala 

rahasia. Jelasnya orang tua menunjukkan dengan amal, pikiran dan perasaan, dan 

melatihnya melalui pengajaran keikhlasan kepada Allah dalam perkataan, 

perbuatan, dan seluruh aktivitas hidupnya.48  

 Hak-hak anak antara lain; mendapatkan pemahaman dari orang tua tentang 

dasar-dasar kebajikan, dan mendapatkan perhatian dari orang tua. Sedangkan kewa-

jiban anak terhadap orang tuanya seperti mematuhi kedua orang tuanya, kepatuhan 

 
48Kamsinah, Pembaharuan Pendidikan di Rumah Tangga, h. 45-45. Lihat, Abdullah Nasih 

Ulwan, Tarbiyah al-Aulad Fi al-Islam, terj. Syaifullah Kamalie  dan Hery Noer Ali, Pedoman 
Pendidikan Anak  dalam Islam, jilid I (t.cet; Semarang: asy-Syifa, t.th), h. 159. 
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yang dimaksud adalah kepatuhan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, 

firman Allah dalam QS. Lukman/31:14. 

$ uΖøŠ ¢¹uρuρ  z≈ |¡ΣM}$#  Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡ uθÎ/  çµ ÷F n= uΗxq  …çµ •Βé&  $·Ζ ÷δ uρ  4’ n? tã  9÷δ uρ  …çµ è=≈ |Á Ïùuρ  ’Îû  È÷ tΒ% tæ  Èβr&  ö� à6ô©$#  ’Í<  y7 ÷ƒy‰Ï9≡ uθ Î9uρ  ¥’n< Î)  

ç��ÅÁ yϑ ø9$# ∩⊇⊆∪     

Terjemahan: 

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 
bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- 
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan ke-
pada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.49 

 Selain itu, seorang anak juga berkewajiban berbicara dengan sopan kepada 

kedua orang tua. Sebagai seorang anak yang dibesarkan oleh kedua orang tua dengan 

penuh kasih sayang yang tidak mungkin dapat dibalas jasa-jasa keduanya, maka 

tidak pantas seorang anak membentak-bentak orang tua yang sudah pasti berdosa. 

Dengan demikian sebagai orang tua yang mempunyai tanggungjawab yang besar 

terhadap anak-anaknya, agar tidak menyia-nyiakan amanah tersebut. orang tualah 

sebagai pembina pertama dalam hidup dan kehidupan si anak, olehnya itu anak harus 

berbakti dan hormat serta berakhlak mulia terhadap kedua orang tuanya.50 

Terkait tentang kewajiban orang tua terhadap anak, Nabi saw juga telah telah 

mengajarkan kepada ummatnya hal-hal yang harus dilakukan orang tua kepada 

anaknya mulai sejak lahir hingga berusia dewasa. Sebagimana dikemukakan dalam 

hadisnya sebagai berikut: 

ى وَيمَُاطُ عَنْهُ الأذََى  ◌ُ وَقَالَ أنََسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم الغلاَُمُ يعُقَُّ عَنْهُ يوَْمَ السَّابِعِ وَيسَُمَّ

بُ فَإذَِا بَلَغَ تِسْعَ سِنِيْنَ عُزِلَ فِرَاشُهُ فإَذَِا بَلَغَ ثلاََثََ عَشَرَةَ سَنَةً  لاَةِ فَإذَِا بَلَغَ    فَإذَِا بَلَغَ سِتَّ سِنيِْنَ أدَِّ ضُرِبَ عَلَى الصَّ

 

 49Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tajwid Berwarna, h. 412. 
50Sattu Alang, Kesehatan Mental dan Terapi Islam, h. 37. 
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جَهُ أبَوُْهُ ثمَُّ أخََذَ بيَِدِهِ وَقَالَ قَدْ أدََّبْتكَُ وَعَلِّمْتكَُ وَأنَْكَحْتكَُ أعَُوْذُ بِا:ِ مِنْ فتِنْتَِ   سِتَّ عَشَرَةً سَنَةً  كَ فِيْ الدُّنْيَا وَعَذَابِكَ  زَوَّ

 51فِي الآخِرَةِ 

Artinya: 

Anas berkata: Rasulullah saw bersabda: anak itu di aqiqah pada hari ke tujuh, 
di beri nama, di bersihkan kotoran yg masih melekat, dan apabila berumur 6 
tahun maka diberi pendidikan, dan apabila berumur 9 tahun di pisahkan dari 
ranjang orang tuanya, dan apabila berumur 13 tahun di pukul karena (tidak) 
s}alat, dan apabila berumur 16 tahun maka ayahnya menikahkannya kemudian 
memegang tangannya sambil berkata dan berdoa: sungguh saya telah 
mendidikmu, mengajarmu, dan menikahkanmu, maka saya berlindung kepada 
Allah swt dari fitnahmu (cobaan) di dunia dan azabmu di akhirat. 

 Hadis di atas mengajarkan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh orang 

tua kepada anaknya sesuai dengan perkembangan usia anak. Mulai usia 7 hari 

(memberikan nama yang baik), usia 6 tahun (menanamkan pendidikan khususnya 

pendidikan agama), usia 9 tahun (dipisahkan tempat tidur dari ranjang orang tuanya 

ataupun saudara laki-lakinya), usia 13 tahun (pada usia ini anak sudah harus 

diajarkan untuk melaksanakan s}alat lima waktu, bahkan diperbolehkan anak dipukul 

ketika lalai dalam menjalankannya), sedangkan pada usia 16 tahun orang tua sudah 

boleh menikahkan anaknya karena pada usia ini seorang anak sudah memasuki usia 

matang. 

 Perjalanan hidup anak sejak lahir untuk mencapai dewasa dilalui dalam 

waktu yang cukup panjang, melalui fase-fase perkembangan tertentu, orang tua 

berperan penting dalam mendampingi anak melewati fase-fase tersebut. Berangkat 

dari hadis di atas yang memberikan petunjuk kepada setiap orang tua dalam 

memberikan pembelajaran terhadap anak harus sesuai dengan fase perkembangan 

usia anak.  

 
51Abu> H}a>mid Muh}ammad ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad al Gaza>li>, Ih}ya>’ ‘Ulum al Di>n, Jil. 

II, (t.c; Kairo: al Sya‘b, t.th), h. 1030.  
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 Masa bayi (0 – 2 tahun) dalam keadaan tidak berdaya di satu pihak, akan 

tetapi di pihak lain menunjukkan keinginan berkembang yang tidak mau berhenti 

dan semangat yang mengagumkan. Sehingga pada masa ini orang tua melakukan 

pembiasaan yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan serta pemeliharaan 

fisik, karena masa ini anak beradaptasi terhadap lingkungan alam fisik maupun 

lingkungan hidup manusia.52 Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah diajarkan 

oleh Nabi saw bahwa kewajiban orang tua terhadap anak sejak lahir adalah 

memberikan nama yang baik dan membersihkan kotoran yang melekat padanya pada 

masa bayi. 

 Usia 4 – 7 tahun adalah masa ekplorasi (penyelidikan). Masa ini penuh 

dengan kegairahan untuk melihat dan mengetahui sebanyak-banyaknya ditandai 

dengan hasrat ingin tahu yang luar biasa. Karena itu tidak mengherankan kalau pada 

tahap ini selalu aktif, tidak mau diam.53 Pada masa ini tingkat keingintahuan anak 

terhadap sesuatu sangat tinggi sehingga sangat tepat ketika orang tua menanamkan 

nilai-nilai keagamaan pada diri anak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi saw 

bahwa usia 6 tahun anak dididik khusunya nilai-nilai agama. 

 Usia 7 – 12 tahun masa ini adalah masa perkembangan dunia kecerdasan 

yang lebih luas. Tanda utamanya adalah pengenalan dan penyelidikan yang lebih 

luas, pada masa ini juga anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di 

lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya 

sangat besar.54 Untuk itu pada masa ini orang tua harus memenuhi kebutuhan 

 
52Uyoh Sadulloh, Pedagogik (Ilmu Mendidik), (Cet.I; Bandung:  Alfabeta, 2010), h. 139.  
53Uyoh Sadulloh, Pedagogik (Ilmu Mendidik), h. 140. 

54Uyoh Sadulloh, Pedagogik (Ilmu Mendidik). 
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keingintahuan anak terhadap sesuatu yang membuat mereka tertarik mempelajari 

atau melakukannya, dan jika dikaitkan dengan ajaran Nabi saw maka pada masa ini 

juga orang tua mengajarkan akhlak/ adab-adab berinteraksi dalam lingkungan 

keluarga sehingga anak sudah harus dipisahkan dari tempat tidur orang tuanya. 

 Puber (12 – 14 tahun) masa puber merupakan masa transisi dan tumpang 

tindih, sebab masa ini berada dalam peralihan masa anak-anak dan remaja. ada 

beberapa ciri yang bersangkutan dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis 

dan psikologis. Pada wanita masa puber ini ditandai dengan haid pertama, yang 

disertai dengan perasaan tidak enak bagi yang mengalaminya. Pada laki-laki ditandai 

dengan mimpi polusi (mimpi basah), otot-otot tumbuh, dada, lengan, dan paha 

tumbuh kuat, perubahan suara, muncul jerawat. Secara psikologis diantara laki-laki 

dan perempuan mulai tertarik kepada lain jenis.55 Sedangkan dalam pandangan Islam 

mengajarkan bahwa anak yang telah memasuki usia baligh (puber) sudah terkena 

hukum wajib dalam melaksanakan ibadah, segala perintah dan menjauhi larangan 

yang telah ditetapkan agama. Sehingga orang tua perlu memahami perkembangan 

anak dan memberikan pendidikan (khusunya pendidikan agama) berdasarkan usia 

anak, dan pada saat anak sudah berusia baligh orang tua diperbolehkan untuk 

memberikan hukuman/ganjaran kepada anak yang lalai dalam menjalankan ibadah 

(meninggalkan s}alat). 

 Masa remaja (14 – 17 tahun), fase ini adalah masa penyesuaian jangka 

panjang kepada kehidupan kedewasaan yang menuntut tanggung-jawab paripurna 

yang banyak persyaratan. Masa remaja adalah masa untuk menyesuaikan diri anak 

menjadi lebih matang dalam segi sosialnya, selain itu ia belajar lebih banyak 

 
55Uyoh Sadulloh, Pedagogik (Ilmu Mendidik), h. 141. 
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mengenai kematangan rohaniah dari segi tanggungjawab dan kematangan perasaan 

serta berpikir.56 Nabi saw mengajarkan bahwa orang tua sudah boleh menikahkan  

anaknya pada usia ini (dewasa), karena anak telah memasuki masa dewasa, dan 

memiliki kematangan perasaan serta dalam berpikir dan mampu bertanggungjawab 

atas dirinya.          

c. Relasi Antar Saudara 

Hubungan dengan saudara merupakan jenis hubungan yang berlangsung da-

lam jangka panjang. Pola hubungan yang terbangun pada masa kanak-kanak dapat 

bertahan hingga dewasa. Hubungan dengan saudara dapat mempengaruhi per-

kembangan individu secara positif maupun negatif tergantung pada pola hubungan 

yang terjadi. 

Menurut Steelman & Koch dalam Sri Lestari, pada masa kanak-kanak pola 

hubungan dengan sibling dipengaruhi oleh empat karakteristik yaitu: jumlah ber-

saudara, urutan kelahiran, jarak kelahiran, dan jenis kelamin. Pola hubungan dengan 

saudara kandung juga dipengaruhi oleh cara orang tua dalam memperlakukan me-

reka. Misalnya ibu menyediakan waktu yang sedikit untuk berinteraksi yang bersifat 

sosial, afeksi, dan perawatan terhadap anak kedua dibanding dengan anak pertama, 

terutama bila anak kedua perempuan. Perilaku orang tua yang berbeda terhadap anak 

dapat berpengaruh terhadap kecemburuan, gaya kelekatan, dan harga diri yang pada 

gilirannya bisa menimbulkan distres pada hubungan romantis dikemudian hari.57 

Pola hubungan yang terbangun antara saudara tidak terlepas dari perlakuan 

orang tua terhadap anak-anaknya, perlakuan yang berbeda antara anak yang satu 

 
56Uyoh Sadulloh, Pedagogik (Ilmu Mendidik), h. 142. 
57Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan konflik dalam Keluarga , 

h. 20. 
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dengan yang lain dapat berdampak positif maupun negatif bagi relasi antar saudara 

dalam sebuah keluarga. 

Menurut Dunn dalam Sri Lestari, pola hubungan antara saudara kandung 

dicirikan oleh tiga karakteristik. Pertama, kekuatan emosi dan tidak terhambatnya 

pengungkapan emosi tersebut. Emosi yang menyertai hubungan dengan saudara 

dapat berupa emosi positif maupun emosi negatif. Kedua, keintiman yang membuat 

antar saudara kandung saling mengenal secara pribadi. Keintiman ini dapat menjadi 

sumber bagi dukungan maupun konflik. Ketiga, adanya sifat per-bedaan pribadi yang 

mewarnai hubungan antarsaudara kandung. Sebagian memperlihatkan afeksi, 

kepedulian, kerja sama, dan dukungan. Sebagian yang lain menggambarkan 

permusuhan, gangguan, dan perilaku agresif yang memperlihatkan adanya 

ketidaksukaan antara satu dengan yang lain.58 

Terkait dengan hal tersebut, Islam sangat menghargai dan bahkan meme-

rintahkan untuk menjaga hubungan antara sesama. Sebagaimana yang terdapat 

dalam QS al-Nisa>’/4: 1 sebagai berikut: 

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$#  (#θ à) ®?$#  ãΝ ä3−/ u‘  “Ï% ©!$#  /ä3s) n= s{  ÏiΒ  <§ ø�̄Ρ  ;οy‰Ïn≡ uρ  t,n= yz uρ  $ pκ ÷]ÏΒ  $yγy_÷ρy—  £] t/ uρ  $ uΚåκ ÷]ÏΒ  Zω%ỳ Í‘  #Z��ÏW x.  [!$ |¡ÎΣuρ 4 
(#θ à)̈? $#uρ ©!$# “Ï% ©!$# tβθ ä9u!$ |¡s? Ïµ Î/ tΠ% tnö‘ F{$#uρ 4 ¨βÎ)  ©!$# tβ% x.  öΝ ä3ø‹ n= tæ $Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪      

 

Terjemahnya:  

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan 
dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan 
yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.59 

 

58 Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan konflik dalam Keluarga. 
59Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tajwid Berwarna, h. 77. 
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Keberadaan saudara kandung sangat besar perananya karena dalam 

keluargalah seorang anak pertama kali belajar bersosialisasi dan beradaptasi mene-

rima dan menghargai perbedaan baik sifat, watak, prestasi akademik, ataupun peri-

laku antara saudara yang satu dengan yang lainnya sebelum bersosialisasi dalam 

kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas.  

3. Pola Pengasuhan dan Interaksi Orang Tua-Anak 

 Pola asuh merupakan bagian dari proses pemeliharaan anak dengan meng-

gunakan tehnik dan metode yang menitikberatkan pada kasih sayang dan ketulusan 

cinta yang mendalam dari orang tua.60 Pola asuh tidak terlepas dari adanya sebuah 

keluarga. Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan 

tempat tinggal dengan ditandai adanya kerjasama ekonomi dan merupakan fungsi 

untuk melanjutkan keturunan sampai mendidik dan membesarkan anak. 

 Pola asuh orang tua merupakan suatu gambaran tentang sikap dan perilaku 

orang tua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan 

pengasuhan. Sedangkan Baumrind dalam Istianah menyatakan bahwa pola asuh 

merupakan sikap orang tua dalam berhubungan atau berinteraksi dengan anaknya 

berupa cara orang tua memberikan perhatian, peraturan, disiplin, tanggapan terhadap 

keinginan anak, hadiah dan hukuman. Selanjutnya menurut Mouly dalam Istianah, 

bahwa pengasuhan orang tua sangat penting peranannya dalam mengembangkan 

kepribadian beserta aspek-aspeknya berupa emosi, motivasi dan sosialisasi.61 

 

60Mohammad Takdir Ilahi, Quantum Parenting, kiat Sukses Mengasuh Anak secara Efektif 
dan Cerdas, (Cet. I; Jogjakarta: Kata Hati, 2013 ), h. 133. 

61Istianah A. Rahman, Perilaku Disiplin Remaja, (t. Cet.  ; Makassar: Alauddin University 
Press, 2012), h. 39-40. 
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 Pentingnya keluarga bagi anak, menyebabkan ayah dan ibu mempunyai peran 

dalam pengasuhan. Ayah dikenal sebagai economic provider tidak lagi menjadi 

pencari nafkah utama dalam keluarga. Oleh karena itu ayah seharusnya berbagi 

tanggung jawab dengan ibu dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Secara 

umum kultur masyarakat Indonesia masih menetapkan masalah pendidikan anak di 

rumah mutlak menjadi tanggung jawab ibu.62 

 Berdasarkan definisi pola asuh orang tua yang dikemukakan para ahli 

tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh merupakan sikap dan 

perilaku yang diterapakan orang tua dalam berinteraksi, bersosialisasi, dengan cara 

memberikan perhatian, kasih sayang, peraturan, disiplin, tanggapan terhadap keingi-

nan anak, hadiah dan hukuman. 

 Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah 

memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan sehingga 

anak m emiliki informasi yang banyak dan merupakan alat bagi anak untuk berpikir. 

Cara-cara yang digunakan misalnya, memberikan kesempatan kepada anak untuk 

merealisasikan ide-idenya, menghargai ide-ide tersebut, memuaskan dorongan 

keingintahuan anak dengan jalan menyediakan bacaan, alat-alat keterampilan, dan 

alat-alat yang dapat mengembangkan daya kreatifitas anak. Memberi kesempatan 

atau pengalaman tersebut akan menuntut perhatian orang tua.63 

 Pola asuh orang tua terhadap anak, termasuk remaja sangat bervariasi. Ada 

pola asuh menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja, sehingga ada 

 

62Istianah A. Rahman, Perilaku Disiplin Remaja, h. 37 
63Mohammad Ali, Mohammad Asrori,  Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik, h. 

34. 
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yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga yang penuh 

dengan cinta kasih. Perbedaan pola asuh seperti ini dapat berpengaruh terhadap 

perkembangan emosi anak/remaja. Cara memberikan hukuman misalnya, anak 

dipukul karena nakal, pada masa remaja cara seperti ini justru akan menimbulkan 

ketegangan yang lebih berat antara anak/remaja dengan orang tuanya.64 

 Beberapa ahli membahas tentang jenis-jenis pola asuh orang tua, yang dalam 

pengelompokannya ada yang berbeda pendapat dan ada pula yang berbeda istilah 

namun masih semakna. Menurut Wels dalam Haditono yang dikutip Istianah 

membagi pola asuh menjadi dua tipe yaitu: (a) menekankan pada reinforcement 

positif,  tipe ini mencerminkan pola asuh supportiv, pola asuh ini mempunyai sikap 

orang tua yang selalu memberi hadiah, mendukung dan memberi pujian kepada anak; 

(b) menekankan pada reinforcement negatif, tipe ini mencerminkan pola asuh yang 

keras. Pola asuh ini mempunyai ciri-ciri antara lain adalah sikap orang tua yang 

sering menghukum, mencela, dan mengkritik anak.65 

 Sedangkan menurut Hurlock membagi pola asuh menjadi tiga, yaitu: 

a. Pola asuh Otoriter 

 Ciri-cirinya: sikap orang tua kaku, keras, menuntut anak untuk patuh kepada 

semua perintah dan kehendak orang tua, kontrol yang sangat ketat terhadap tingkah 

laku anak, kurang memberikan kepercayaan kepada mereka, sering memberikan 

hukuman fisik kepada anak, jarang memberikan pujian dan hadiah apabila anak 

berhasil atau berprestasi. Orang tua dengan pola asuh oteriter memberikan disiplin 

 

 64Mohammad Ali, Mohammad Asrori,  Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik, . h. 
71.  

65Istianah A. Rahman, Perilaku Disiplin Remaja, h. 48. 
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anak yang sangat kaku pada anaknya, orang tua membentuk, mengontrol, dan meng-

avaluasi tingkah laku anak dengan satu standar yang terlalu tinggi, sehingga anak 

merasa tertekan karena tidak mendapat kebebasan. Pada pola otoriter tidak mem-

berikan penjelasan kepada anak mengenai peraturan yang diterapkan, anak tidak 

diperbolehkan berpendapat ketika diperlakukan tidak adil sehingga orang tua yang 

menerapkan pola asuh ini menciptakan anak yang agresif, menentang otoritas, dan 

berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma sosial. 

b. Pola asuh Demokratis 

 Pola asuh orang tua yang demokratis dapat didefinisikan sebagai pola peme-

liharaan anak atau kendali orang tua terhadap anak dengan cara kesederajatan dan 

lebih mengutamakan kepentingan anak atau child centerednes. Ciri-cirinya: sikap 

orang tua yang hangat kepada anak, orang tua selalu melaksanakan peraturan dan 

disiplin yang dibuat bersama dengan anak. Anak dituntut secara konsisten untuk 

mentaati peraturan-peraturan dan disiplin dengan baik, diberi kesempatan untuk 

mandiri, diakui keberadaannya serta orang tua selalu memberikan alasan-alasan 

rasional; dalam hal pemberian hadiah dan hukuman. 

 Berndt, menjelaskan tiga dimensi pola asuh demokratis ayah dan ibu  dalam 

interaksinya dengan anak dengan ciri-ciri umum antara lain: (a) kehangatan, ciri 

ayah dan ibu yang hangat adalah responsif, memuji, dan mengespresikan emosi 

positif terhadap anak. (b) Kontrol. Kontrol positif (kontrol yang dijalankan tepat 

terhadap perilaku anak-anaknya), dan kontrol negatif (penggunaan hukuman fisik, 

kekuatan atau merampas hak-hak anak untuk mengontrol perilaku dan menghukum 
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perilaku yang tidak diinginkan). (c) Keterlibatan ayah dan ibu, keterlibatan ini 

diistilahkan ke dalam sikap-sikap dan perilaku orang tua.66 

c. Pola asuh Permisif (serba boleh) 

 Ciri-cirinya: sikap orang tua yang memberikan kebebasan penuh kepada 

anak, kurang adanya kontrol dari orang tua, kurangnya penanaman disiplin dan nilai-

nilai pada anak dan keinginan anak hampir selalu dipenuhi (anak jarang dilarang).67 

 Pola asuh permisif yang cenderung memberi kebebasan terhadap anak untuk 

berbuat apa saja sangat tidak kondusif dalam pembentukan sikap disiplin anak. 

karena bagaimana pun anak tetap memerlukan arahan dari orang tua untuk mengenal 

aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam proses menjalani kehidupan baik itu 

dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

 Sedangkan menurut Rimm, ada empat syarat dalam mengasuh anak bagi 

keluarga yang bijak, sebagai berikut: 

1) Memberdayakan anak-anak dengan cinta. Model ini adalah model dengan 

perhatian khusus atas dasar cinta dalam membimbing, memberikan pujian, 

memberikan kekuasaan dan kebebasan pada anak agar penuh percaya diri 

untuk mandiri dan mampu mengambil keputusan sendiri dengan penuh tang-

gung jawab dengan demikian dapat meminimalisir ketergantungan anak pada 

orang tua. 

2) Menyatukan langkah dalam menentukan kebijakan. Suatu kebijakan yang di-

terapkan dalam keluarga haruslah didukung oleh kedua orang tua. 

 

66Istianah A. Rahman, Perilaku Disiplin Remaja, h. 54-55.  
67Istianah A. Rahman, Perilaku Disiplin Remaja, h. 49-50. 
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3) Membiasakan diri mendorong anak menyenangi belajar. Melatih kebiasaan 

yang baik, keteraturan tempat dan waktu, secara otomatis mendorong anak un-

tuk berprestasi di sekolah. 

4) Menetapkan harapan-harapan positif bagi anak. Orang tua perlu menyadari 

bahwa anak mempunyai potensi, untuk membantu anak mau belajar dibutuh-

kan pembangkit minat.68 

 Dalam setiap interaksi senantiasa di dalamnya mengaplikasikan adanya 

komunikasi antarpribadi. Demikian pula sebaliknya, setiap komunikasi antrpribadi 

senantiasa mengandung interaksi. Oleh karena itu, Shaw dalam Mohammad Ali 

membedakan interaksi menjadi tiga jenis, yaitu interaksi verbal, interaksi fisik, dan 

interaksi emosional.69 

 Interaksi verbal terjadi apabila dua orang atau lebih melakukan kontak satu 

sama lain dengan menggunakan alat-alat artikulasi. Prosesnya terjadi dalam bentuk 

saling tukar percakapan satu sama lain. Interaksi fisik terjadi manakala dua orang 

atau lebih melakukan kontak dengan menggunakan bahasa-bahasa tubuh. Misalnya 

ekspresi wajah, posisi tubuh, gerak-gerik tubuh, dan kontak mata. Interaksi 

emosional terjadi manakala individu melakukan kontak satu sama lain dengan 

melakukan curahan perasaan. Misalnya, mengeluarkan air mata sebagai tanda sedih, 

haru, atau bahkan terlalu bahagia.70 

 

68Rimm, S. Smart Parenting: How to Raise a Happy, Achieving Child. Alih bahasa: 
Mangunhardjana, A. Mendidik Anak dengan Bijak. (t. Cet; Jakarta: Grasindo, 1998), h. 43-44. 

69Mohammad Ali, Mohammad Asrori,  Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik, . h. 
88.  

70Mohammad Ali, Mohammad Asrori,  Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik. 
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 Komunikasi dalam keluarga merupakan tanggung jawab orang tua dalam 

mendidik anak, maka komunikasi yang berlangsung dalam keluarga bersifat pendi-

dikan. Dalam komunikasi ada sejumlah norma yang ingin diwariskan oleh orang tua 

kepada anaknya dengan pengandalan pendidikan.  

 Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan 

bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk 

kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, untuk menghindarkan diri dari 

tekanan dan ketegangan. Misalnya, komunikasi yang menghibur dan memupuk 

hubungan baik dengan orang lain. Selain itu, melalui komunikasi seseorang dapat 

bekerja sama dengan anggota masyarakat terlebih dalam keluarga untuk mencapai 

tujuan bersama.71 

 Untuk membangun tujuan dan kerjasama yang baik maka komunikasi dalam 

suatu keluarga merupakan suatu kemestian yang harus ada. Oleh karena itu orang 

tua sejatinya mengajari dan melatih anak cara bagaimana berkomunikasi yang baik 

sejak dini, sebagai modal dalam menjalin interaksi baik dalam lingkungan keluarga 

maupun masyarakat sosial pada umumnya. 

4. Praktik Pengasuhan 

Setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya berkembang sehat jasmani dan 

rohani. Tingkat pendidikan orang tua bukanlah kata kunci yang menentukan 

keberhasilan dalam mengasuh anak. Menurut seorang ahli kesehatan anak, A.H. 

Markum dalam Paulus Mujiran, bahwa dalam masa tumbuh kembang anak diper-

lukan kesabaran, dedikasi dan pengorbanan dari seorang ibu untuk mengasuh dan 

 

71Kamsinah, Pembeharuan Pendidikan di Rumah Tangga, (Makassar: Alauddin University 
Press 2012), h. 119 
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mendidik anak-anaknya. Tanpa pengorbanan seorang ibu tidak mungkin seorang 

anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal.72 

 Dr. Djauhar Ismail seorang ahli kesehatan anak RSUP menyatakan: Periode 5 

tahun pertama kehidupan merupakan salah satu periode perkembangan yang amat 

penting. Pada masa balita ini proses pertumbuhan dan perkembangan anak berlang-

sung dengan sangat cepat. Periode dasar lima tahun pertama ini akan menjadi dasar 

dan mempengaruhi pertumbuhan anak selanjutnya.73 Tanpa mengabaikan peran 

ayah, Djauhar mengatakan; mengingat pada usia balita anak masih sangat ber-

gantung pada orang tua khususnya ibu, maka diharapkan ibu dapat berperan banyak 

dalam pengawasan dan pemantauan kesehatan anak. Maka kaum ibu perlu menjadi 

ahli kesehatan bagi anak-anaknya sendiri. 

 Konsisten dengan konsep dasar bahwa individu merupakan satu kesatuan 

psikofisik yang tidak dapat dipisah-pisahkan maka pertumbuhan fisik mempunyai 

pengaruh terhadap tingkah laku. Ada bebarapa faktor yang mempengaruhi proses 

pertumbuhan fisik individu yang harus diperhatikan orang tua dalam melakukan 

pengasuhan terhadap anaknya, sebagaimana berikut ini: 

a. Faktor Internal 

 Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam individu. Yang 

termasuk dalam faktor internal adalah sebagai berikut:  

1) Sifat jasmani yang diwariskan oleh orang tuanya; 

2) Kematangan. Secara sepintas, pertumbuhan fisik seolah-olah seperti sudah 

direncanakan oleh faktor kematangan. Meskipun anak diberi makanan yang 

bergizi tinggi, tetapi kalau kematangan belum sampai, pertumbuhan akan ter-
 

 72Paulus Mujiran, Pernak-Pernik Pendidikan, Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan 
Penyadaran Gender, h. 30-31. 

 73Paulus Mujiran, Pernak-Pernik Pendidikan, Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan 
Penyadaran Gender, h. 32-33. 
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tunda. Misalnya, anak yang berumur tiga bulan diberi makanan yang bergizi 

agar partumbuhan otot kakinya berkembang sehingga mampu untuk berjalan, 

ini tidak mungkin berhasil sebelum mencapai umur lebih dari sepuluh bulan.  

b. Faktor Eksternal  

 Faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar diri anak. Diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Kesehatan. Anak yang sering sakit-sakitan pertumbuhan fisiknya akan 

terhambat. Kebiasaan hidup sehat, bersih, dan olah raga yang teratur dapat 

membantu menjaga kesehatan pertumbuhan tubuh. 

2) Makanan. Anak yang kurang gizi pertumbuhannya akan terhambat, makanan 

yang baik adalah makanan yang mengandung gizi, segar dan sehat, serta tidak 

tercemar oleh kotoran atau penyakit.  

3) Stimulasi lingkugan. Individu yang tubuhnya sering dilatih untuk 

meningkatkan percepatan pertumbuhan akan berbeda dengan tidak pernah 

mendapatkan latihan.74 

 Ada beberapa kunci yang perlu diperhatikan dalam pengasuhan selama masa 

tumbuh kembang anak, yaitu: Pertama, senantiasa memantau pertumbuhan dan per-

kembangan anak sejak masih dalam kandungan, masa bayi, balita, dan dilanjutkan 

pada masa sekolah, masa remaja sampai dewasa. Kedua, memenuhi kebutuhan anak. 

Kualitas tumbuh kembang anak secara optimal sangat tergantung pada kualitas 

 

74Mohammad Ali, Mohammad Asrori,  Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik, (Cet. 
VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 21-22. 
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kecukupan kebutuhan dasar anak sehari-hari.75 Pada dasarnya ada tiga aspek kebu-

tuhan dasar anak: 

1) Pengasuhan. Anak memerlukan makanan bergizi, pemukiman yang layak, 

sandang dan perawatan kesehatan, antara lain, dengan imunisasi, pemberian 

ASI (air susu ibu), penimbangan secara teratur, pengobatan yang cepat dan 

tepat bila anak sakit.  ASI diperlukan karena merupakan makanan yang paling 

sempurna untuk bayi. ASI juga memberikan ketenangan batik  bagi anak, 

disamping juga menciptakan hubungan emosional yang mendalam antara ibu 

dan anak. 

2) Kasih sayang. Kasih sayang dan perhatian dari orang tua dan anggota keluarga 

yang lain akan menciptakan ikatan batin yang erat, yang amat penting bagi 

tumbuh kembang anak. 

3) Pengasahan. stimulasi adalah tindakan perangsangan dan latihan-latihan 

kecerdasan anak yang datang dari lingkungan di luar diri anak. Tujuan dari 

stimulasi adalah membantu anak untuk mencapai tingkat perkembangan yang 

baik dan optimal. Stimulasi mental ini penting untuk perkembangan psiko-

sosial anak seperti budi pekerti, sopan santun, moral etika, kecerdasan, kete-

rampilan, kemandirian, kreativitas, kepribadian dan produktivitas.76 

 Stimulasi diberikan berdasarkan kemampuan yang akan dikembangkan, yaitu 

meliputi empat bidang kemampuan yaitu; gerakan kasar, gerakan halus, kemampuan 

bahasa, dan kemampuan sosialisasi. Sedangkan prinsip dalam memberikan stimulasi 

perkembangan adalah sebagai ungkapan rasa kasih sayang secara bertahap dan ber-
 

75Paulus Mujiran, Pernak-Pernik Pendidikan, Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan 
Penyadaran Gender, h. 34. 

 76Paulus Mujiran, Pernak-Pernik Pendidikan, Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan 
Penyadaran Gender, h. 35. 
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kelanjutan, dilakukan dengan wajar, selalu diberikan pujian atas keberhasilan yang 

diraih anak, dilakukan secara bervariasi agar tidak bosan dan kalau menggunakan 

alat sebaiknya tidak berbahaya dan sederhana. Dalam pola pengasuhan bagai-

manapun peranan ibu akan sangat menentukan, oleh karen itu wajar jika seorang ibu 

muda kadang gelisah dalam mengasuh anak sebab masa depan anak sedikit-banyak 

akan dipengaruhi oleh pola pengasuhan saat ini. 

 Praktik pengasuhan adalah perilaku pengasuhan dengan muatan tertentu dan 

memiliki tujuan sosialisasi.77 Dengan kata lain, praktik pengasuhan dapat 

dikonseptualkan sebagai sistem interelasi yang dinamis yang mencakup pemantauan, 

pengelolaan perilaku, dengan kognisi sosial, dengan kualitas relasi orang tua anak 

sebagai pondasinya. Praktik pengasuhan juga berarti tindakan-tindakan yang dila-

kukan dalam rangka melaksanakan tugas pengasuhan yang umumnya mencakup 

kontrol, pemantauan, dukungan, keterlibatan, komunikasi, kedekatan dan pendi-

siplinan.78 Adapun penjelasan setiap praktik pengasuhan yang dimaksud sebagai 

berikut: 

a) Kontrol dan pemantauan. Menurut Baldwin dalam Sri Lestari kontrol diartikan 

sebagai penekanan terhadap adanya batasan-batasan terhadap perilaku yang 

disampaikan secara jelas kepada anak. Sedangkan Barber secara spesifik mem-

bedakan antara kontrol psikologis dan kontrol perilaku. Kontrol psikologis adalah 

upaya pengendalian yang bersifat memaksa terhadap perkembangan psikologis 

dan emosi anak, misalnya proses berpikir, pengungkapan diri, ekspresi emosi, dan 

 

77Darling, N. & Steinberg, L. Parenting Style as Context; an in Tegrative Model. 
Psychological Bulletin, 113, 1993, h. 487-496.  

78Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan konflik dalam Keluarga , 
h. 212. 
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kelekatan kepada orang tua. Sedangkan kontrol perilaku adalah upaya orang tua 

untuk mengatur dan mengelola perilaku anak. Pemantauan merupakan salah satu 

cara orang tua untuk mengembangkan kontrol pada anak. 

b) Dukungan dan keterlibatan. Menurut Ellis, Thomas dan Rollins dalam Sri Lestari, 

bahwa dukungan orang tua sebagai interaksi yang dikembangkan oleh orang tua 

yang dicirikan perawatan, kehangatan, persetujuan, dan berbagi perasaan positif 

orang tua terhadap anak. Keterlibatan orang tua adalah suatu derajat yang ditun-

jukkan orang tua dalam hal ketertarikan, berpengetahuan dan kesediaan untuk 

berperang aktif dalam aktivitas anak sehari-hari. 

c) Komunikasi. Menurut Fitzpatrick dan Badzinski dalam Sri Lestari menyebutkan 

dua karakteristik yang menjadi fokus penelitian komunikasi keluarga dalam relasi 

orang tua-anak. Pertama, komunikasi yang mengontrol yakni tindakan komu-

nikasi yang mempertegas otoritas orang tua atau egalitarianisme orang tua-anak. 

Kedua, komunikasi yang mendukung yang mencakup persetujuan, membesarkan 

hati, ekspresi afeksi, pemberian bantuan, dan kerja sama. 

d) Kedekatan. Kedekatan merupakan aspek penting dalam kehangatan yang 

memprediksikan kepuasan pengasuhan dan keterlibatan anak aktivitas keluarga. 

Jika kehangatan berkenaan dengan perasaan positif secara umum terhadap kelu-

arga, kedekatan merupakan aspek yang sangat spesifik yang mencakup keintiman, 

afeksi positif, dan pengungkapan diri. 

e) Pendisiplinan. Pendisiplinan merupakan salah satu bentuk dari upaya orang tua 

untuk melakukan kontrol terhadap anak. Pendisiplinan biasanya dilakukan orang 
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tua agar anak dapat menguasai suatu kompetensi, melakukan pengaturan diri, 

dapat menaati aturan, mengurangi perilaku-perilaku menyimpang atau beresiko.79 

 Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam praktek pengasuhan orang tua 

sebagaimana yang disebutkan di atas akan membantu anak dalam proses 

kemandirian anak dalam mengambil keputusan untuk dirinya, tentunya tetap dibawa 

pengawasan dan pemantauan orang tua. 

5. Pengasuhan Berdasarkan Perbedaan Gender dan Fase Perkembangan Anak 

 Dalam praktik pengasuhan anak, orang tua harus mengetahui dan memahami  

cara pengasuhan yang diterapkan sesuai dengan jenis kelamin serta fase-fase 

perkembangan anak. Hal ini diperlukan dalam rangka membantu anak untuk 

melewati fase-fase perkembangannya dengan baik dan optimal.   

a. Pengasuhan berdasarkan perbedaan gender 

 Jenis kelamin anak-anak memainkan peran penting dalam pola mengasuh 

anak. Jika orang tua memiliki sepasang anak putra dan putri, penting untuk 

mengetahui pentingnya jender dalam pengasuhan. Hal ini karena anak lelaki dan 

perempuan berbeda dalam sikap, minat, dan pola pikir. Sebagai orang tua, penting 

untuk memahami perbedaan tersebut, bukannya mencoba untuk menerapkan aturan 

yang sama guna membesarkan anak-anaknya. 

 Nature dan Nurture. Banyak kalangan berpendapat  bahwa perkembangan 

peran jenis kelamin disebabkan oleh faktor bawaan saja (nature), seperti hormon, 

kromosom dan sebagainya, atau faktor lingkungan saja (nurture), misalnya yang 

 

79Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan konflik dalam Keluarga , 
h. 57-63. 
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didapat dari pola asuh, perlakuan lingkungan dan sebagainya.  Padahal, melihat salah 

satu faktor tanpa mengaitkannya dengan faktor yang lain, sangat berbahaya bagi 

perkembangan anak. Karena pada dasarnya, kedua faktor tersebut saling 

memengaruhi. Pentingnya pola asuh yang sensitif terhadap gender atau peran jenis 

kelamin, untuk lebih memahami apa kebutuhan anak sesuai dengan jenis kelaminnya 

masing-masing.  Perlakuan terhadap anak laki-laki tentu berbeda dengan perlakuan 

terhadap anak perempuan.  Semua disesuaikan dengan keunikan masing-masing jenis 

kelamin, yang tentu berbeda secara biologis, perkembangan motorik dan kognitif, 

serta perilaku sosial dan kepribadiannya. 

 Sensitif sesuai takaran. Menerapkan pola asuh yang sensitif gender, sangat 

penting untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan kebutuhan anak.  Orang tua 

bisa saja kurang sensitif dalam menerapkan pola asuh sesuai gender, sehingga semua 

anak, baik laki-laki maupun perempuan, diperlakukan sama.  Misalnya,  semua anak 

harus belajar tari balet atau semua anak harus berani membetulkan genteng, tanpa 

memerhatikan minat dan kenyamanan anak dalam melakukannya.  Pola asuh yang 

kurang sensitif gender seperti ini, akan mengakibatkan anak merasa tidak nyaman, 

merasa kebingungan dalam berperan sesuai dengan jenis kelamin. Sehingga pada 

tingkat yang lebih serius, dapat berakibat pada kebingungan orientasi seksual hingga 

depresi.80  

 Sebaliknya, perlakuan terlalu sensitif dalam menjalankan peran jenis kelamin, 

juga kurang baik pengaruhnya bagi anak.  Misalnya,  anak perempuan harus selalu 

memakai rok, tidak boleh bekerja kasar apalagi mencuci mobil, harus selalu menurut  

 

80http://www.ayahbunda.co.id/Artikel/balita/psikologi/menerapkan.pola.asuh.yang.sensitif.g
ender/001/007/971/1/1 
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dan sebagainya. Sedangkan anak laki-laki tidak boleh menangis, tidak boleh 

memasak dan harus memakai pakaian berwarna gelap, dan sebagainya.  Hal itu akan 

membuat anak merasa diperlakukan kurang adil, misalnya, membandingkan diri 

dengan saudaranya yang berbeda jenis kelamin, memiliki konsep diri yang terbatas, 

kurang fleksibel terhadap berbagai peran yang ada misalnya bapak yang tidak mau 

menggendong bayi karena merasa tidak pantas laki-laki menggendong bayi serta 

kurang sensitif atau kurang dapat berempati terhadap lawan jenis. 

 Yang paling tepat adalah pola asuh yang tidak keterlaluan sensitifnya, namun 

juga bukan tidak peka. Jadi, cukup sensitif dan fleksibel berada di tengah-tengah 

antara dua ekstrim tersebut.  Bukankah tidak ada salahnya seorang anak laki-laki 

memiliki beberapa sifat feminin, seperti penuh kasih sayang atau lembut? Dan, anak 

perempuan juga boleh memiliki beberapa sifat maskulin, seperti mandiri dan berani 

mengambil risiko,  jika semua itu merupakan nilai-nilai yang dibutuhkan sang anak 

dalam menggapai masa depannya.   

 Pola asuh seperti itu akan membuat anak menjadi lebih berpikiran terbuka, 

fleksibel, mudah beradaptasi dengan keadaan, terampil di berbagai bidang, lebih 

ekspresif,  dan akhirnya akan membuatnya lebih bahagia dengan hidupnya.81 Ada 

beberapa cara dalam membesarkan anak-anak sesuai dengan jenis kelamin dan usia 

mereka. Karena, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Cara tersebut 

sebagai berikut: 

1) Lihat minat mereka 

 

81http://www.ayahbunda.co.id/Artikel/balita/psikologi/menerapkan.pola.asuh.yang.sensitif.ge
nder/001/007/971/1/1 
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 Lihat minat dan ketertarikan masing-masing anak, dan berikan mereka sesuai 

dengan kebutuhannya. Anak lelaki pada umumnya lebih tertarik pada kegiatan yang 

bersifat fisik, sementara anak perempuan menyukai kegiatan yang membutuhkan 

ketekunan.  

2) Umur 

 Pola pikir anak lelaki dan anak perempuan berbeda. Menerapkan teknik 

pengasuhan yang sama untuk kedua putra dan putri adalah ide yang salah. Bila orang 

tua menerapkan sesuatu yang bekerja pada putri berusia enam tahun, mungkin cara 

yang sama tidak akan berhasil pada anak lelaki ketika dia berusia enam tahun. 

3) Kegiatan fisik 

 Dalam hal aktivitas fisik, anak lelaki memiliki minat terhadap jenis 

permainan dan olah raga yang berbeda pula. Anak lelaki umumnya lebih tertarik 

pada olah raga yang menguji ketangkasan, sementara anak perempuan ingin terlibat 

pada permainan yang aman.  

4) Perilaku 

 Pernahkah orang tua terkejut melihat bahwa sebagian besar teknik 

pengasuhan yang dilakukan orang tua berhasil pada anak perempuan, tetapi tidak 

pada si jagoan? Hal ini karena perbedaan dalam perilaku mereka. Jangan berharap 

anak lelaki bereaksi dengan cara yang lembut seperti perempuan. Meski begitu orang 

tua juga tidak boleh melarang anak laki-laki untuk menangis atau memakai pakaian 

berwarna ceria. Sebaliknya, jangan paksa anak perempuan harus selalu menurut atau 

melarangnya bermain di luar rumah. Bagaimana pun orang tua harus tetap bisa 

bersikap fleksibel. 

5) Perkembangan biologis 
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 Anak laki-laki dan perempuan berbeda dalam perkembangan mental dan fisik.  

Sebagai orang tua harus mengajarkan pendidikan biologis yang tepat guna 

membantu anak memahami perubahan dalam tubuh mereka sesuai dengan jenis 

kelamin masing-masing. 

6) Kedekatan 

 Banyak yang mengatakan bahwa anak laki-laki lebih dekat dengan ibu 

mereka dan anak perempuan lebih dekat dengan ayah. Kondisi ini bisa berubah saat 

mereka menjadi remaja, untuk itu sebagai orang tua harus siap menerima perubahan 

ini dan tidak menetapkannya kembali seperti waktu mereka kecil. 

7) Kegemaran 

 Meskipun hal ini tidak begitu umum, kesukaan atau kegemaran mereka 

menjadi salah satu tantangan utama bagi orang tua yang memiliki sepasang anak 

lelaki dan perempuan. Penuhi kebutuhan yang sesuai dengan kesukaan mereka.82 

b. Fase-fase perkembangan anak 

 Dalam hubungannya dengan proses pembelajaran (pendidikan), pentahapan 

perkembangan yang dipergunakan sebaiknya bersifat efektif, artinya tidak terpaku 

pada satu pendapat saja tetapi bersifat luas untuk meramu dari berbagai pendapat 

yang mempunyai hubungan yang erat. Berdasarkan hal tersebut, perkembangan 

individu sejak lahir sampai masa kematangan dapat digambarkan melalui fase-fase 

berikut: 

 

 

 

82http://female.kompas.com/read/2013/09/14/1417333/Perbedaan.Pola.Asuh.Anak.Lelaki.dan
.Perempuan. 
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Tabel. 2.1 Fase-Fase Perkembangan Individu 

Tahap Perkembangan Usia 
Masa Usia Pra Sekolah 0,0 - 6,0 
Masa Usia Sekolah Dasar    6,0 - 12, 0 
Masa Usia Sekolah Menengah 12,0 - 18,0 
Masa Usia Mahasiswa 18,0 - 25,0 
  

1) Masa usia prasekolah 

 Pada masa ini dapat diperinci lagi menjadi dua masa, yaitu masa vital dan 

masa estetik.83 

2) Masa usia sekolah dasar 

 Masa usia sekolah dasar disebut sebagai masa intelektual atau masa 

keserasian bersekolah. Pada umur 6-7 tahun biasanya anak telah matang untuk 

memasuki sekolah dasar. Pada masa keserasian sekolah ini secara relatif, anak-anak 

lebih mudah dididik dari pada masa sebelumnya dan sesudahnya. Masa ini diperinci 

lagi menjadi dua fase, yaitu: (a) masa kelas-kelas rendah sekolah dasar kira-kira 6 

atau 7 tahun sampai umur 9 atau 10 tahun.84 (b) masa kelas-kelas tinggi dasar sekitar 

 

83Masa vital, individu menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menemukan berbagai hal 
dalam dunianya. Untuk masa belajar Freud menamakan tahun pertama dalam kehidupan individu 
sebagai masa oral (mulut). Karena mulut dipandang sebagai sumber kenikmatan dan 
ketidaknikmatan. Anak memasukkan apa saja yang dijumpai kedalam mulutnya, tidaklah karena 
mulut sebagai sumber utama kenikmatan akan tetapi karena waktu itu mulut merupakan alat 
melakukan eksplorasi (penelitian) dan belajar. Pada tahun kedua anak belajar berjalan, dengan mulai 
berjalan anak akan mulai menguasai ruangan, dan umumnya terjadi pembiasaan terhadap kebersihan 
(kesehatan). Masa estetika, masa ini dianggap sebagai masa perkembangan rasa keindahan. Masa ini 
perkembangan anak yang paling utama adalah fungsi pancainderanya. Lihat juga, Syamsul Yusuf, 
Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, h. 23.   

84Pada masa ini anak-anak memiliki beberapa sifat seperti: a) adanya hubungan positif antara 
keadaan jasmani dengan prestasi (apabila jasmani sehat banyak prestasi yang diperoleh). b) sikap 
tuntuk kepada peraturan-peraturan perminan tradisional. c) kecenderungan memuji diri sendiri. d) 
suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak yang lain. e) apabila tidak dapat menyelesaikan 
suatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting. f) pada masa ini terutama usia 6,0-8,0 tahun, anak 
menghendaki nilai (angka rapor) yang baik, tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas 
diberi nilai baik atau tidak. 
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umur 9,0 atau 10,0 sampai umur 12,0 atau 13,0 tahun.85 Masa keserasian bersekolah 

diakhiri dengan suatu masa yang biasa disebut poeral.86 

3) Masa usia sekolah menengah 

 Masa usia sekolah menengah bertepatan dengan usia remaja. Masa remaja 

merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan 

peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat orang 

dewasa. Masa ini dapat diperinci menjadi beberapa masa; yaitu: a) masa praremaja 

(remaja awal).87 b) masa remaja (remaja madya).88 c) masa remaja akhir, yaitu 

setelah remaja dapat menemukan pendirian hidupnya pada dasarnya telah terpenuhi 

tugas-tugas perkembangan masa remaja, yaitu menemukan pendirian hidup dan 

masuklah individu ke dalam masa dewasa.  

 

85Pada masa ini anak-anak memiliki beberapa sifat khas, seperti: a) adanya minat terhadap 
kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, hal ini menimbulkan adanya kecenderungan untuk 
membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis. b) amat realistik, ingin mengetahui, ingin belajar. 
c) menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran khusus (tang oleh para 
ahli mengikuti teori faktor ditafsirkan sebagai muali menonjolnya faktor-faktor atau bakat-bakat 
khusus). d) sekitar umur 11,0 anak-anak membutuhkan seorang guru atau orang dewasa lainnya untuk 
menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. e) pada masa ini anak memandang nilai/angka 
rapor sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah. f) anak-anak pada usia ini gemar 
membentuk kelompok sebaya biasanya untuk dapat bermain bersama-sama.   

86Berdasarkan penelitian para ahli, sifat-sifat khas anak-anak pada masa proeral yaitu: a) 
ditunjukan untuk berkuasa: sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak poeral  ditunjukan untuk 
berkuasa; apa yang diidam-idamkannya adalah si kuat, si juara, si jujur dan sebagainya. b) ekstraversi, 
berorintasi keluar dirinya: misalnya, mencari teman sebaya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. 
Anak-anak masa ini membutuhkan kelompok sebaya. Pada masa ini juga anak-anak poeral  menerima 
otoritas orang tua dan guru sebagi suatu hal yang wajar. Lihat, Syamsul Yusuf, Psikologi 
Perkembangan Anak & Remaja, h. 26.    

87Masa praremaja biasanya berlangsung hanya dalam waktu relatif singkat. Masa ini ditandai 
oleh sifat-sifat negartif pada si remaja sehingga seringkali masa ini disebut masa negatif dengan 
gejalanya seperti tidak tenang, kurang suka bekerja, pesimistik, dan sebagainya. 

88Masa ini mulai tumbuh pada diri remaja dorongan untuk hidup, kebutuhan akan adanya 
teman untuk memahami, dan menolongnya, teman yang dapat turu merasakan suka dan dukanya. 
Pada masa ini, sebagai masa mencari sesuatu yang dapat dipandang bernilai, pantas dijunjung tinggi 
dan dipuja-puja sehingga masa ini biasa disebut masa merindu dipuja. Proses terbentuknya pendirian 
atau pandangan hidup atau cita-cita dapat dipandang sebagai penemuan nilai-nilai kehidupan. 
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4) Masa usia mahasiswa 

  Masa usia mahasiswa sebenarnya berumur sekitar 18,0 sampai 25,0 tahun. 

Mereka dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal atau 

dewasa madya. Dilihat dari segi perkembangan, pada usia mahasiswa ini adalah 

pemantapan pendirian hidup.89 

  Dengan berakhirnya masa remaja dan memasuki usia dewasa, terbentuklah 

dalam suatu identias diri. Keberhasilan yang diperoleh atau kegagalan yang dialami 

dalam proses pencapaian kemandirian merupakan pengaruh dari fase perkembangan 

sebelumnya. Kegagalan keluarga dalam memberikan bantuan/dukungan itu secara 

memadai, akan berakibat dalam ketidak-mampuan anak untuk mengatur dan 

mengendalikan kehidupan emosinya. Sedangkan keberhasilan keluarga dalam 

pembentukan remaja telah mengambil nilai-nilai etik dari orang tua dan agama, ia 

mengambil nilai-nilai apa yang terbaik bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya. 

Jadi penting bagi orang tua untuk memberi teladan yang baik bagi remaja, dan bukan 

hanya menuntut remaja berperilaku baik, tapi orang tua sendiri tidak berbuat 

demikian. 

 Berdasarkan fase-fase perkembangan anak yang telah diuraikan di atas, orang 

tua akan dapat lebih mudah dalam mendidik, membimbing dan menanamkan nilai-

nilai positif pada diri anak. Sehinggah anak dapat melewati fase-fase 

perkembangannya secara optimal dengan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua. 

C. Pengaruh Kondisi Psikologis Keluarga dalam Membentuk Kedisiplinan Siswa 

 
89Syamsu Yunus, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, h. 23-27.  
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Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan satu kesatuan hidup (sistem  

sosial), dan keluarga menyediakan situasi belajar. Sebagai suatu sistem sosial, 

keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ikatan kekeluargaan membantu anak me-

ngembangkan sifat persahabatan, cintah kasih, hubungan antara pribadi, kerjasama, 

disiplin, tingkah laku yang baik, serta pengakuan akan kewibawaan.90 

Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar 

bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak seba-

gian besar diambil dari sifat kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya.  

Banyak contoh menunjukkan bahwa kedisiplinan yang diterapkan dengan 

pola penyadaran, bisa memberikan efek positif perkembangan intelektual dan spiri-

tual. Perlu juga anak-anak diberikan pujian yang patut diterimanya atas prestasi 

yang diraihnya. Doktrin reward and punishment dengan pendekatan-pendekatan 

konsisten, seperti yang diajarkan al-Quran adalah jalan terbaik untuk mendidik anak-

anak sesuai dengan fase-fase perkembangannya.91 

Dalam sebuah keluarga setiap anggotanya diharapkan saling berinteraksi satu 

sama lain, terutama interaksi antara orang tua dengan orang tua (ayah dan ibu), 

interaksi orang tua dengan anak. Dengan adanya interaksi secara langsung maupun 

tidak langsung akan menimbulkan suatu iklim atau suasana yang mempengaruhi ber-

bagai bidang kehidupan. Dalam proses interaksi tersebutlah orang tua menjalankan 

tugas dan peranannya sebagai penanggung jawab pertama dan utama dalam memak-

 

90Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan: Sebuah Tinjauan Teoritis Filosofis 
(t. Cet; Surabaya: Usaha Nasional, 1973), h. 109. 

 91Suharsono, Mencerdaskan Anak (Cet. I; Depok: Inisiasi Perss, 2004), h. 131. 



77 

 

simalkan tumbuh kembang anak dalam segala aspek untuk mengantarkan anak 

menuju kedewasaan yang matang dan mandiri.  

Pengaruh tingkah laku keluarga menentukan tingkah laku anak. Sikap 

emosional dari orang tua pada dasarnya mempunyai efek tertentu pada tingkah laku 

anak. Oleh karena itu, dalam keluarga harus memperhatikan secara nyata budi 

pekerti yang baik bagi anak-anaknya. Dasar-dasar tingkah laku pada anak tertanam 

sejak dini dalam keluarga, sikap hidup serta kebiasaan. Bagaimanapun pengaruh 

luar, pengaruh keluarga tetap terkesan pada anak, karena di dalam keluargalah anak 

hidup dan menghabiskan waktunya. Lingkungan keluarga harus merasa bertanggung 

jawab atas perilaku, pembentukan watak, kesehatan jasmani dan rohani (mental).92 

Orang tua sebagai pemegang kendali keluarga, memegang peranan dalam 

membentuk hubungan dengan anak-anaknya dan idealnya dalam proses pendewasaan 

anak, pasangan orang tua (ayah dan ibu) yang bertanggung jawab dengan mengambil 

bagian penting dalam berinteraksi karena orang tua anak-anak akan belajar untuk 

disiplin dan mandiri. 

D. Kerangka Teoritis 

 Fokus penelitian ini adalah mengungkap pengaruh kondisi psikologis 

keluarga dalam upaya membantu siswa agar memiliki dan mengembangkan sikap 

disiplin diri. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini, 

maka penulis mengambarkannya dalam bentuk kerangka pikir sebagai kontrol 

peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Kerangka pikir tersebut bertujuan 

agar menjadi acuan atau dasar dalam proses pengkajian variabel-variabel yang 
 

92Sutari Imam Barnadib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis (Cet. XV; Yogyakarta: Andi 
Offset, 1995), h. 120. 
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menjadi fokus penelitian ini, yaitu pengaruh kondisi psikologis keluarga terhadap 

pembentukan sikap disiplin siswa pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren  KH. 

Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng. Setelah 

dikemukakan landasan teoretis yang berisi ulasan teori yang mendukung penelitian, 

selanjutnya dibuat konseptualisasi model penelitian dari teori-teori yang mendukung 

penelitian ini. Adapun kerangka pikir penelitian tersebut digambarkan dalam skema 

berikut: 

Gambar. 2. 1. Skema Kerangka Teoritis 

 

 

 

 

E.  

F.  

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar 1.1 

        : Garis Pengaruh 

Kondisi Psikologis 
Keluarga 

(X) 
 

Indikator  : 
1. Kontrol dan 

pemantaun terhadap 
perilaku anak 

2. Dukungan dan 
keterlibatan orang tua 
bagi anak 

3. Komunikasi orang tua 
terhadap anak 

4. Kedekatan orang tua – 
anak 

Indikator : 
1. Disiplin peserta didik 

datang tepat waktu 
2. Berpakaian rapi dan sopan 
3. Disiplin dalam 

menyelesaikan tugas 
4. Disiplin shalat berjamaah 
5. Aktif mengikuti pelajaran 
6. Aktif mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler. 
 

 

Kedisiplinan siswa di 
Sekolah (Y) 

(Y) 
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 Berdasarkan kerangka pikir di atas terdapat dua variabel dalm penelitian ini, 

yaitu kondisi psikologis keluarga (X) sebagai variabel bebas (indepenpent variable) 

dan kedisiplinan siswa (Y) sebagai variabel terikat (dependent variable).  

G. Hipotesis 

 Berdasarkan dari berbagai kajian teori yang dilakukan oleh peneliti maka 

dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Terdapat pengaruh positif  

kondisi psikologis keluarga terhadap pembentukan sikap disiplin siswa, semakin 

tinggi kondisi psikologis keluarga maka semakin tinggi pula disiplin siswa.” 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriftif kuantitatif, untuk 

mengungkapkan fakta yang berkaitan dengan pengaruh kondisi psikologis keluarga 

terhadap pembentukan sikap disiplin siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren  

KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng yang 

mengakomodasi bentuk angka-angka dalam pengolahan data statistik, yang 

dipadukan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan maksud untuk 

menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai objek dalam pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren  KH. Ahmad 

Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng. Sekolah tersebut meru-

pakan salah satu sekolah yang terdapat di Kelurahan Ereng-Ereng Kecematan 

Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Dengan kondisi latar belakang keluarga peserta 

didik yang heterogen atau bermacam-macam, khususnya upaya orang dalam mena-

namkan sikap disiplin siswa yang akan terlihat dalam perilaku sehari-hari di sekolah, 

sehingga peneliti tertarik menjadikan sekolah tersebut sebagai objek penelitian. 
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a. Gambaran Umum Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan 

Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng 

1) Sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muham-

madiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng 

 Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi besar di Indonesia dan 

tersebar keseluruh penjuru nusantara, baik di perkotaan maupun kepelosok desa. Di 

antaranya adalah Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang terdapat di daerah 

Bantaeng tepatnya di kecamatan Tompobulu kelurahan Ereng-Ereng. Muham-

madiyah adalah organisasi Islam yang juga bergerak di dunia pendidikan, sehingga 

untuk yang pertama kalinya pada tahun 1966 didirikan madrasah Muhammadiyah 

yang juga disebut muallimin Muhammadiyah untuk tingkat ibtidaiyah oleh Pim-

pinan Cabang Muhammadiyah Tompobulu. Seiring dengan berjalannya waktu dan 

kebutuhan masyarakat akan pentingnya pendidikan maka pada tahun 1969 PC. 

Muhammadiyah kembali mendirikan sekolah untuk tingkat lanjut yakni tingkat 

Tsanawiyah dan Aliyah. Meskipun di awal berdirinya fasilitas sekolah ini boleh 

dikata masih sangat sederhana dengan gedung yang berdinding papan dan berlantai 

tanah, akan tetapi tidak mengurangi semangat para pendidik dalam berdakwah 

melalui proses pendidikan di sekolah tersebut. Begitu juga dengan para peserta didik 

yang sangat antusias dalam mengikuti aktivitas belajar. Kehadiran madrasah ini 

sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

melalui pendidikan,sehingga tidak jarang pemerintah memberikan bantuan dalam 

rangka pembangunan sekolah. 
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 Seiring dengan berjalannya waktu madrasah Muhammadiyah juga telah 

dikenal di luar daerah,ini terbukti peserta didik berdatangan dari luar daerah. Dengan 

melihat hal tersebut maka pihak sekolah menyediakan dua buah asrama masing – 

masing satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Tidak hanya fasilitas 

ditambah tetapi proses belajarnya juga semakin di perketat, ditandai dengan adanya 

pelajaran-pelajaran tambahan yang disajikan kepada peserta didik diluar jam 

pelajaran sekolah seperti pelajaran Bulugul Maram, kawaid, tafsir, Ahklakulilbanin 

dan lain–lain. Semua pelajaran ini dipelajari setelah magrib, isya dan subuh. Dengan 

melihat proses pembinaan dan pembelajarannya yang tidak jauh dengan sistem 

belajar di pesantren, maka para pendidik, Pembina dan seluruh pengurus cabang 

Muhammadiyah Tompobulu kabupaten Bantaeng mengadakan rapat untuk 

menetapkan perubahan sistem sekolah dari madrasah menjadi pesantren. Sehingga 

pada tahun 1997 secara resmi pondok pesantren Muhammadiyah didirikan ber-

samaan dengan diresmikannya panti asuhan Muhammadiyah cabang Tompobulu 

oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Kemudian pada tahun 

2004 nama pesantren ini dikukuhkan menjadi Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan 

Muhammadiyah Ereng–Ereng kecematan Tompobulu kabupaten Bantaeng.Sampai 

saat ini sekolah tersebut masih tetap bertahan dan semakin berkembang dalam 

kiprahnya di dunia pendidikan yang tentunya tidak terlepas dari visi dan misi serta 

tujuan didirikannya Muhammadiyah yakni menegakkan dan menjunjung tinggi 

agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Atau 

menuju masyarakat baldhatun thayyibatun waa robbun ghafur. 
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 Eksistensi madrasah ini sejak awal berdirinya telah mengalami beberapa 

pergantian kepala sekolah diantaranya: 

Tabel. 3.1 Periodesasi Kepemimpinan Kepala Sekolah MA PonPes KH. Ahmad 
Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng  

No Tahun Dipimpin 
1 1969 – 1980 KH. Muh. Nuh Khaeruddin 
2 1980 – 1990 H. Abd. Hayyi Said, BA 
3 1990 – 1995 Drs. M. Jumatang 
4 1995 – 2010 M. Alimuddin, BA 
5 2010 – 2012 M. Amiruddin, S.Pd.I 
6        2012 – Sekarang M. Wahyuddin, S.Pd.I 

 Penerapan kurikulum yang diterapkan untuk pelajaran umum mengacu pada 

kurikulum nasional dan pelajaran agama dibawah naungan Kementrian Agama. 

2). Visi, Misi dan tujuan Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah 

Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng 

 Visi merupakan impian/harapan cita-cita yang ingin dicapai oleh warga 

sekolah1. Adapun visi madrasah Aliyah PonPes KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah 

Ereng-Ereng yaitu: “Menuju peserta didik berprestasi yang berwawasan keilmuan 

dengan dilandasi iman dan takwa.” Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi 

tersebut maka madrasah menyusun strategi atau langkah-langkah dalam bentuk yang 

misi. Misi sekolah merupakan upaya/tindakan yang dilakukan oleh warga sekolah 

untuk mewujudkan visi sekolah.2Adapun misi madrasah Aliyah Aliyah PonPes KH. 

Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng sebagaimana berikut ini: 

a)  Meningkatkan prestasi akademik peserta didik 

 

1Kementrian Pendidikan Nasional, Buku kerja kepala sekolah (t. Cet; Jakarta: Pusat 
pengembangan tenaga kependidikan badan PSDMP dan PMP, 2011), h. 12 

2Kementrian Pendidikan Nasional, Buku kerja kepala sekolah. 
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b)  Memperkokoh landasan ketakwaan dalam mujud kesalehan pribadi dan     sosial 

yang dilandasi amar ma’ruf nahi mungkar 

c) Meningkatkan prestasi ekstra kulikuler 

d) Menumbuhkan minat baca 

e) Meningkatkan kemampuan berbahasa ingris dan arab 

f) Meningkatkan penghayatan dan pengalaman ajaran Islam 

g) Meningkatkan kesejahteraan warga sekolah. 

Tujuan pendidikan merupakan komponen pendidikan yang berposisi 

mempengaruhi komponen-komponen lainnya, sehingga materi pendidikan, metode 

pendidikan, proses pembelajaran, sikap pendidik, sikap peserta didik maupun 

evaluasi harus diarahkan sesuai dengan keinginan yang tertuang dalam tujuan pen-

didikan. Oleh karena itu para pimpinan menyusun tujuan madrasah Aliyah:” Mem-

perdalam kesadaran beragama, meningkatkan kecerdasan, menguatkan kepribadian, 

memperindah akhlak dan budi pekerti, mengembangkan keterampilan, membina 

kader persyerikatan menuju kebahagiaan hidup dunia akhirat.”  

3). Kondisi tenaga guru, peserta didik dan sarana dan prasarana Pondok Pesantren 

KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng. 

a) Kondisi tenaga pendidik/guru Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muham-

madiyah Ereng-Ereng 

Guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak 

bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dari 

dimensi tersebut, peranan guru sulit digantikan dengan orang lain. dipandang dari 

dimensi pembelajaran, peranan guru dalam masyarakat tetap dominan sekalipun 

teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat 
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cepat. Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan, atau dalam 

proses pembelajaran diperankan oleh guru yang tidak dapat digantikan oleh 

teknologi. 

 Guru merupakan kunci keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Guru adalah 

sales agent  dari lembaga pendidikan. Baik atau buruknya perilaku atau cara me-

ngajar guru akan sangat mempengaruhi citra lembaga pendidikan. Guru adalah salah 

satu diantara faktor pendidikan yang memiliki peranan yang paling strategis, sebab 

gurulah yang sebenarnya pemain yang paling menentukan di dalam proses pembe-

lajaran. Di tangan guru yang cekatan fasilitas dan sarana yang kurang memadai 

dapat diatasi, begitu juga sebaliknya. Langkah pertama yang dilakukan untuk mem-

perbaiki kualitas pendidikan adalah dengan memperbaiki kualitas tenaga pendi-

diknya terlebih dahulu. Begitu juga guru atau pendidik yang terdapat di Madrasah 

Aliyah pondok pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng sangat 

besar peranannya atau merupakan salah satu unsur tercapainya tujuan pendidikan. 

Adapun kondisi tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren  KH. Ahmad 

Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel. 3.2 Kondisi Pimpinan dan Guru Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. 
Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng  

  No Nama  Jabatan Keterangan 

1 M. Wahyuddin, S.Pdi  Guru MP/ kepsek PNS 

2 M. Alimuddin, Ba  Guru Agama  GTT 

3 M. Taskir, S.Ag., 
S.Pdi 

 Guru Agama/  
Wakasek Kepeserta 
didikan  

GTT 

4 M. Nu'man. S.Ag  Guru MP  GTT 

5 St. Nur'ati, S.Pdi  Guru Agama/ PNS 
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Wakasek Kur   

6 Hasriani, S.Pd 
 Guru MP/ 
Kapus PNS 

7 M. Yusuf, S  Guru MP  GTT 

8 Haduda, S.Pdi 
 Guru Agama/ 
Wakasek Humas  GTT 

9 Fatimah,S.Pd  Guru MP  GTT 

10 Sukmawati, S.Si  Guru MP  GTT 

11 M. Danial, S.Pdi  Guru Agama  GTT 

12 
Muhammad Nursalim, 
S.Pdi 

 Guru MP  GTT 

13 Musdar, S.Pdi  Guru Penjas  GTT 

14 Hikmawati, S.Pdi  Guru MP  GTT 

15 Nur Asia, S.Pd  Guru MP  GTT 

16 Kamal Kadir,S.Pd  Guru MP  GTT 

17 Nismawati, S.Pdi  Guru MP  GTT 

18 M. Mujahid, S.Pdi  Guru MP  GTT 

19 
M.Mabrur HM.B, 
S.Pdi 

 Guru Agama/ 
Wakasek Sarpras  PNS 

20 Nurrahmah, S.Pd.I  Guru MP  GTT 

21 Anwar, SE  Guru MP  GTT 

22 Darmiati, SP  Guru MP  PNS 

23 Drs. M. Basri, S.Pd  Guru MP  GTT 
Sumber data: Dokumentasi tata usaha MA PonPes KH. Ahmad Dahlan 

Muhammadiyah Ereng-Ereng Bantaeng. 

b) Kondisi peserta didik Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah 

Ereng-Ereng. 
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Santri atau peserta didik adalah salah satu komponen yang tidak dapat di 

pisahkan dengan pesantren, sebab tanpa santri proses pembelajaran tidak dapat ber-

langsung dan pesantren tidak mungkin berkembang. Begitu juga di Pondok Pesan-

tren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng peserta didik sangat meme-

ngang peranan penting bagi kemajuan dan perkembangan pondok pesantren. Tahun 

2013-2014 jumlah peserta didik yan tercatat untuk tingkat sebanyak 97 orang, 

masing-masing kelas sepuluh (X) 19 orang, kelas sebelas (XI) 54 orang, dan kelas 

duabelas (XII) sebanyak 24 orang. Sebagaimana dapat di lihat pada table berikut: 

Tabel. 3.3 Kondisi peserta didik Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad 
Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng 

 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

X (Sepulu) 9 10 19 

XI (Sebelas) 29 25 54 

XII (Dua belas) 13 11 24 

Total 51 46 97 
Sumber data: Dokumentasi tata usaha MA PonPes KH. Ahmad Dahlan 

Muhammadiyah Ereng-Ereng Bantaeng 

c) Kondisi sarana dan prasarana Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muham-

madiyah Ereng-Ereng. 

 Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot 

yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan 
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prasarana adalah semua perangkat perlengkapan dasar yang secara tidak langsung 

menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.3 

 Selain guru, peserta didik yang mejadi penunjang lancarnya proses belajar di 

sekolah adalah sarana dan prasarana yang di miliki Pondok Pesanteren KH. Ahmad 

Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng, sebagaimana yang terdapat pada table berikut: 

Tabel. 3.4 Kondisi Prasarana  Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad 
Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng 

Prasarana 
Keterangan 

Jumlah 
Permanen 

Semi 
permanen 

Darurat 

a. Ruang Kelas 3 1 4 8 
b. Ruang Guru   1 1 2 
c. Ruang Pimpinan 1     1 
d. Ruang TU   1   1 
e. Ruang UKS     1 1 
f. Ruang Konseling 4 1   5 
g. Tempat Ibadah 1     1 

h. 
Ruang organisasi kepeserta 
didikan 1     1 

i. Tempat Bermain/ Olahraga 1     1 
j. Gudang 1     1 
k. Jamban untuk Guru 1   1 2 
  Jamban untuk Peserta didik 3     3 
r. Ruang Perpustakaan     1 1 
s. Aula       - 

 
 
 
 
 

 

3Barnawi & M. Arifin, Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah (Cet. I; Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media, 2012), h. 48. 
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Tabel. 3.5 Sarana Ruang KelasMA PonPes KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah 
Ereng-Ereng Bantaeng 

 

No Ruang Kelas 
Keadaan sarana 

Baik Rusak Jumlah 
1. Kursi Peserta Didik 65 15 80 

 Kursi Untuk Satu Peserta didik 35 5 40 

 Kursi Untuk Dua Peserta didik 35 5 40 
2. Meja Peserta Didik 65 15 80 

 Meja Untuk Dua Peserta didik  35 5 40 

 Meja Untuk Dua Peserta didik  35 5 40 
3. Kursi Guru 3 1 4 
4. Meja Guru  1 1 
5. Lemari 1    
6. Papan Pajang  1   
7. Papan Tulis   1 
8. Tempat Sampah 4 1   
9. Tempat Cuci Tangan 1    

10. Jam Dinding 1    
11. Soket Listrik 1    

Sumber data: tata usaha MA PonPes KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-
Ereng Bantaeng. 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-

Ereng Kabupaten Bantaeng dengan ruang kelas berjumlah 8 buah, ruang guru 

/pimpinan 2 buah, ruang TU 1 buah, ruang UKS 1 buah, ruang konseling 4 buah,  

tempat ibadah 1 buah, ruang organisasi kepeserta didikan 1 buah, tempat bermain/ 

olah raga gudang 1 buah, jamban untuk guru 2 buah, jamban untuk peserta didik 3 

buah, ruang perpustakaan 1 buah. Sedangkan untuk kondisi masing-masing ruangan 

ada yang bersifat permanen, semi permanen dan darurat. Sarana yang terdapat dalam 

ruang kelas terdapat kursi dan meja peserta didik, kursi dan meja guru, lemari, papan 

panjang, papan tulis, tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding serta soket 

listrik yang masing-masing jumlahnya dapat dilihat pada tabel tersebut di atas. 
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Semua sarana dan prasarana tersebut merupakan salah satu faktor yang menunjang 

terciptanya proses pembelejaran yang efektif dan kondusif dalam rangka tercapinya 

tujuan pendidikan pada umumnya dan pembelajaran pada khususnya.  

4). Tata tertib Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-

Ereng Kabupaten Bantaeng 

Tata tertib sekolah merupakan aturan-aturan yang wajib dilaksanakan oleh 

para peserta didik yang berada di pondok pesantren KH. Ahmad Dahlan Muham-

madiyah Ereng-Ereng, dengan mengacu pada tata tertib tersebut para peserta didik 

diharapkan menjadi pribadi yang disiplin, menjaga nama baik almamater perguruan 

dan berprestasi. Adapun tata tertib tersebut sebagai berikut: 

a) Kewajiban 

(1) Peserta didik wajib membawa al-Quran ke sekolah 

(2) Peserta didik wajib hadir di sekolah paling lambat 5 menit sebelum jam 

pelajaran dimulai 

(3) Peserta didik wajib berpakaian rapi (seragam yang telah ditentukan) dan 

memakai sepatu 

(4) Peserta didik wajib mengikuti upaca bendera setiap hari senin 

(5) Peserta didik wajib menjaga nama baik pondok pesantren/perguruan 

(6) Peserta didik wajib menghormati pimpinan, guru dan pembina 

(7) Peserta didik wajib mengikuti shalat dzuhur berjamaah kecuali yang berha-

langan 

(8) wajib memakai jilbab yang menutupi dada 

(9) Peserta didik wajib berbahasa Indonesia pada jam evektif sekolah 
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(10) Peserta didik yang memakai kendaraan wajib menitip kunci kendaraan di 

kantor atau pada sekuriti. 

b) Larangan 

(1)  Peserta didik yang datang terlambat dilarang langsung masuk kelas tanpa ala-

san yang jelas 

(2)  Peserta didik dilarang berkeliaran di pinggir jalan raya pada jam istirahat 

(3)  Peserta didik dilarang memakai pakaian sekolah dan atribut selain atribut pon-

dok pesantren atau perguruan 

(4)  Peserta didik dilarang memakai sandal, pakaian ketat, jangkis, celana botol, 

dan kantong celana fariasi 

(5)  Peserta didik dilarang merokok selama menjadi peserta didik di Pondok 

Pesantren KH. Ahmad Dahlan atau perguruan Muhammadiyah 

(6)  Peserta didik dilarang berambut gonrong, pirang dan jambul 

(7)  Peserta didik dilarang membawa senjata tajam atau sejenisnya 

(8)  Peserta didik dilarang membawa HP ke sekolah bagaimanappun bentuknya 

(9)  Peserta didik dilarang berbahasa daerah pada jam efektif sekolah 

(10) Peserta didik yang menyetor/menitip kunci di kantor atau sekurity dilarang 

meminta sebelum jam pulang 

(11) Peserta didik dilarang pulang sebelum pukul 14.00 atau sebelum mengikuti 

salat dzuhur berjamaah 

c) Sanksi 

(1) Peserta didik- yang datang terlambat dlarang masuk kelas tanpa alasan yang 

jelas dan membersihkan lingkungan kampus, WC sekolah atau berlari di 

lapangan sekolah sebanyak 30-50x putaran 
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(2)  Peserta didik yang berkeliaran di pinggir jalan raya pada jam istirahatdan 

telah ditegur akan tetapi tidak mengindahkan maka mendapat sangksi 

membersihkan WC/tempat wudhu mesjid 

(3)  Peserta didik yang memakai atribut selain atribut sekolah akan di robek, 

disita, dan tidak boleh mengikuti pelajaran sebelum baju diganti 

(4)  Peserta didik- dilarang memakai sandal, pakaian ketat, jangkis, celana botol 

dan kantong celana fariasi (sandal dilepas, pakaian ketat, jangkis, celana botol 

dan kantong fariasi di gunting) 

(5)  Peserta didik yang merokok akan menerima sangksi merokok sebanyak 3 

batang bersambung tanpa memegang hingga habis dan mengelilingi lapangan 

sekolah atau diskorsing hingga waktu yang ditentukan 

(6)  Peserta didik yang berambut gonrong, pirang dan jambul akan dicukur  oleh 

guru. 

(7)  Peserta didik yang membawa senjata tajam dan sejenisnya maka senjata tajam 

tersebut akan disita dan tidak akan dikembalikan. 

(8)  Peserta didik yang membawa HP ke sekolah akan disita 

(9)  Peserta didik yang bahwa daerah pada jam efektif sekolah akan diberikan 

sangksi denda Rp.1000 perkata. 

(10) Peserta didik yang tidak menyetor/ menitip kunci di kantor atau sekurity 

sekolah akan mendapatkan sangksi kunci kendaraan disita dan wajib meng-

hafal beberapa ayat al-Quran/ belajar di perpustakaan sampai jam pulang 

(11) Peserta didik yang tidak mengikuti salat dzuhur berjamaah akan dijemur 

sampai waktu pulang sekolah 
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(12) Peserta didik yang pulang sebelum jam 14.00 tanpa izin akan mendapatkan 

sangksi membersihkan selokan sekolah. 

Bagi pelanggaran yang sangat prinsifil (mencemarkan nama baik pergu-

ruan/sekolah) maka akan dikeluarkan secara tidak hormat.4 Tata tertib tersebut di 

atas disosialisasikan kepada peserta didik- baru yang telah lulus seleksi, dan kepada 

para orang tua/wali peserta didik pada saat pertemuan atau rapat khusus orang 

tua/wali. 

Berdasarkan tata tertib tersebut di atas, seluruh peserta didik diharapkan 

dapat menjalankan dan menaati aturan-aturan yang berlaku sebagai bentuk kewa-

jiban peserta didik dan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar dan sekolah 

yang efektif, efesien serta kondusif. Selain aturan-aturan yang dijabarkan dalam tata 

tertib sekolah disertai pula sanksi jika peserta didik melakukan pelang-garan sebagai 

bentuk dari kensekuensi ketidakdisiplinannya dan tentunya sangsi yang diberikan 

kepada peserta didik tetap bersifat edukasi. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Teologis Normatif 

Pendekatan teologis normatif pada prinsipnya adalah pendekatan dasar yang 

diturunkan dari ajaran agama Islam.5 Dalam penelitian ini dijadikan sebagai 

landasan keluarga khususnya orang tua dalam menanamkan dan membentuk sikap 

disiplin anak di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muham-

madiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng. 

 

 4Dokumen wakil kepala bidang kepeserta didikan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 
KH.Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng kabupaten Bantaeng.   

5Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam  (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 47. 
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2. Pendekatan Paedagogis 

Pendekatan ini penulis maksudkan untuk melihat dan mengetahui sejauh 

mana peserta didik di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren  KH. Ahmad Dahlan 

Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng dalam mengaplikasikan nilai-

nilai kedisiplinan sekolah yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga.    

3. Pendekatan Psikologis 

Pendekatan psikologis, penulis maksudkan untuk mencoba menyingkap dan 

meneliti dari segi psikologis (perkembangan mental, kepribadian, pikiran dan 

tingkah laku) sebagai akibat interaksi aktivitas dalam keluarga, kemudian dari pene-

litian ini ditarik pelajaran dan kesimpulan dalam tulisan ini. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.6 Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh peserta didik, kepala sekolah, dan guru di Madrasah Aliayah Pondok 

Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kab. Bantaeng. Data 

tentang jumlah popolasi yang terdapat pada objek penelitian dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

 
 

6Sugiono, Metode Penelitian Kuantutatif Kualitatif Dan R&D  (Cet. VI; Afabeta, 2009), h. 
80. 
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Tabel. 3. 6. Daftar Populasi Penelitian  

No Kelas 
Jumlah  

Laki-laki Perempuan Jml 

1. X 9 10 19 

2. XI 29 25 54 

3. XII 13 11 24 

Jumlah  51 46 97 
Sumber: Dokumen MA Pon-Pes  KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng    

Kab. Bantaeng  T.A 2012/2013 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karasteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.7 Apabila populasi kurang dari seratus maka lebih baik diambil 

semua. tetapi jika jumlah subyeknya besar dapat diambil 10-15%, atau 20-25% atau 

lebih.8 Sampel dalam penelitian ini diambil dari seluruh populasi atau siswa yang 

ada di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah 

Ereng-Ereng dengan teknik pengambilan sampling jenuh yaitu teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel sebanyak 97 subjek 

di lokasi penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.9 Adapun teknik 

 

7Sugiono, Metode Penelitian Kuantutatif Kualitatif dan R&D, h. 81. 

8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Cet.XI; Jakarta: 
Rineka Cipta, 2002), h. 115-117. 

9Sugiono, Metode Penelitian Kuantutatif Kualitatifdan R&D, h. 224. 
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pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan 

skala/angket. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden.10 Kuesioner yang telah disusun oleh peneliti 

dalam penelitian ini berupa bentuk pernyataan digunakan untuk memperoleh data 

tentang variabel yang menjadi fokus penelitian kepada subjek penelitian. Selain itu, 

untuk menunjang data yang diperoleh dari kuesioner peneliti juga menggunakan 

teknik pengumpulan data berikut ini: 

a. Observasi atau pengamatan, merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung.11 Observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung 

yang dilakukan oleh peneliti terhadap siswa sebagai subjek penelitian.    

b. Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh 

informasi dari pihak sekolah (kepala sekolah, dan para guru serta orang tua/wali 

dan peserta didik) untuk menunjang data yang terkait dengan variabel yang 

menjadi fokus penelitian ini. 

c. Dokumentasi dimaksudkan untuk menganalisis data, catatan atau dokumen yang 

terkait dengan siswa sebagai sampel penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam 

 

10Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, h. 128. 

 11Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penenlitian Pendidikan  (Cet.IV; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2008), h. 220. 
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arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.12Untuk 

memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data, maka ditetapkan instrumen 

penelitian, sehingga dalam kegiatan penelitian berjalan secara sistematis dan 

terstruktur. Ada pun instrumen yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Kuesioner, adalah serangkaian daftar pernyataan yang disusun secara sistematis 

yang akan diajukan kepada sampel penelitian. 

b. Pedoman observasi, dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan 

instrumen yang telah baku dan disusun secara sistematis, akan tetapi hanya 

berupa rambu-rambu pengamatan. 

c. Pedoman wawancara (interview guide), adalah pedoman atau alat bantu yang 

digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada pihak sekolah, orang tua/wali serta kepada siswa 

sebagai penunjang data variabel penelitian.  

Adapun kuesioner yang disusun dalam penelitian ini terdapat dua skala yaitu 

skala kondisi psikologis keluarga dan skala sikap disiplin siswa, akan diuraikan 

secara jelas barikut ini: 

1. Skala kondisi psikologis keluarga 

Skala psikologis keluarga digunakan untuk mengukur kondisi psikologis 

keluarga masing-masing sampel. Skala tersebut disusun dengan mengikuti model 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.13 Serta mengacu pada teori Pernyataan 

 

12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, h. 136. 

13Sugiono, Metode Penelitian Kuantutatif Kualitatifdan R&D, h. 134. 
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yang diajukan untuk variabel kondisi psikologis keluarga adalah teori perilaku dan 

praktik pengasuhan yang dikembangkan oleh Sri Lestari dalam bukunya yang 

berjudul “Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam 

Keluarga”. Dengan spesifikasi indikator masing-masing sebagai berikut: (a) Kontrol 

dan Pemantauan, menurut Baumrid kontrol yang tegas adalah ketika orang tua 

membuat tuntutan-tuntutan yang sesuai dengan usia anak, meliputi: membantu 

pekerjaan rumah, sarapan pagi. Sedangkan menurut Barber, kontrol psikologis 

misalnya; proses berpikir, pengungkapan diri, ekspresi emosi, dan kelekatan pada 

orang tua. Sedangkan pemantauan menurut Montemayor mengetahui keberadaan 

remaja, aktivitas yang dilakukan dan teman-temannya. (b) Dukungan dan 

keterlibatan, menurut Thomas dan Rollins ciri dukungan adalah perawatan, 

kehangatan, persetujuan, dan berbagai perasaan positif orang tua anak. Bentuk 

dukungan instrumental orang tua seperti penyediaan sarana dan prasarana bagi 

pencapaian prestasi atau penguasaan kompetensi. Sedangkan keterlibatan adalah 

ketertarikan, berpengetahuan dan kesediaan orang tua untuk berperan aktif dalam 

aktivitas anak sehari-hari. (c) Komunikasi. Komunikasi yang mengontrol yaitu 

tindakan komunikasi yang mempertegas otoritas orang tua atau egalitarianisme 

orang tua-anak, komunikasi yang mendukung mencakup persetujuan, membesarkan 

hati, eks-presi afeksi, pemberian bantuan dan kerja sama (Fitzpatrick dan 

Badzinski). (d) Kedekatan, mencakup: keintiman, afeksi positif, dan pengungkapan 

diri (Laursen & Williams). 

Skala tersebut disusun dengan empat alternatif jawaban untuk setiap aitem, 

yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). 
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Skor tertinggi untuk jawaban favourable diberikan pada jawaban SS = 4, S = 3, TS = 

2, dan STS = 1. Sebaliknya pernyataan unavourable skor tertinggi diberikan pada 

jawaban STS = 4, TS = 3, S = 2, dan SS = 1. Blue print skala kondisi psikologis 

keluarga dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel. 3. 7 blue print skala kondisi psikologis keluarga sebelum uji coba 

 
Variabel  Aspek 

Item 
Favourable 

Item 
Unfavourable Jumlah 

Kondisi 
psikologis 
keluarga 

kontrol dan 
pemantauan 

1, 3, 4, 7, 10, 
11 

2, 5, 6, 8, 9 11 

dukungan dan 
keterlibatan 

12, 13, 16, 17, 
19, 20 

14, 15, 18, 21, 
22, 

11 

komunikasi orang 
tua terhadap anak 

24, 25, 27, 29, 
30, 32 

23, 26, 28, 31, 
33,  

11 

kedekatan orang 
tua- anak 

34, 35, 37, 39, 
44, 41 

36, 38, 40, 42, 
43 

11 

Total   24 20 44 

2. Skala sikap disiplin 

Skala sikap disiplin/kedisiplinan digunakan untuk mengukur tingkat kedi-

siplinan siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muham-

madiyah Ereng-Ereng. Skala tersebut disusun dengan mengikuti model Likert dan 

mengacu pada tata tertib yang diterapkan di lokasi penelitian. Skala ini disusun 

dengan empat alternatif jawaban untuk setiap aitem pernyataan, yaitu: sangat sesuai 

(SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), sangat tidak sesuai (STS). Skor tertinggi pada 

pernyataan favourableuntuk jawaban SS = 4, S = 3, TS = 2, dan STS = 1. Sedangkan 

skor tertinggi pada pernyataan unfavourable untuk jawaban STS = 4, TS = 3, S = 2, 

dan TS = 1. Blue print skala sikap disiplin/kedisiplinan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel. 3. 8 Blue print skala sikap disiplin/kedisiplinan 

Variabel  Aspek 
Item 

Favourable 
Item 

Unfavourable Jumlah 

Sikap disiplin 

Disiplin siswa datang 
tepat waktu 

1, 3, 5, 7 2, 4, 6, 8 8 

Berpakain rapi dan 
sopan 

10, 11, 
13,15, 

9, 12, 14 7 

disiplin dalam 
menyelesaikan tugas 

16, 17, 20, 
22 

18, 19, 21 7 

disiplin s}alat 
berjamaah 

 23, 25, 28, 
29 

 24, 26, 27 7 

aktif mengikuti 
pelajaran 

30, 32, 25, 
36 

31, 33, 34 7 

aktif mengikuti 
kegiatan 
ekstrakurikuler 

37, 39, 41, 
44 

38, 40, 42, 43 8 

Total   24 20 44 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas 

Validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsi ukurannya.14 Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data itu valid.15 Selain suatu alat ukur dapat 

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi 

ukurannya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut.  

Instrumen nontest yang digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi 

validitas kontruksi (construct). Sutrisno Hadi dalm Sugiono menyamakan construct 

 

14Saipuddin Azwar, Reliabilitas dan Validitas, (t. Cet; Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 
10. 

15Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 
(Cet. XVIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 173. 
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validity dengan logical validity atau validity by definition.16Validitas yang digu-

nakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruksi. 

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan menghitung koefiensi korelasi 

antara skor responden pada aitem dengan skor total skala penelitian yang digunakan. 

Adapun koefisiensi validitas berkisar antara 0-1, hal tersebut bermakna bahwa koe-

fisien validitas antara 0,00-1,00 dengan 0,25 sebagai batas minimum validitas 

sebuah tes. Kriteria pemilihan aitem berdasarkan pada korelasi aitem biasanya 

digunakan batasan >0,25, akan tetapi apabila jumlah yang diinginkan maka dapat 

dipertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas kriteria menjadi 0,25.17 Dengan 

demikian batas minumum koefesien validitas aitem skala yang telah disebar adalah 

0,25. 

a. Skala kondisi psikologis keluarga 

 Peneliti melakukan uji coba pada skala kondisi psikologis keluarga di 

Madrasah Aliayah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-

Ereng Kabupaten Bantaeng dengan jumlah subjek 30 siswa secara acak yang 

masing-masing kelas diambil 10 subjek, hasil uji coba skala kondisi psikologis 

keluarga menunjukkan bahwa dari 44 aitem pernyataan dalam skala tersebut 

terdapat 15 aitem yang dinyatakan tidak valid karena memiliki daya diskriminasi 

aitem dibawah 0, 25. Aitem yang gugur adalah aitem nomor 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 

18, 19, 20, 27, 38, 39, 41 dan 44. Sebanyak 29 aitem yang dinyatakan memiliki daya 

diskriminasi yang tinggi diatas 0, 25 bergerak antara 0, 259 sampai dengan 0, 521. 

 

16Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 
176. 

 17Saifudin Azwar, Reliabilitas dan Validitas, h. 103 
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Aitem-aitem yang memiliki daya diskriminasi diatas 0, 25 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel. 3. 9 Blue print skala kondisi psikologis keluarga setelah uji coba 

Variabel Aspek 
Item 

Favourable 
Item 

Unfavourable 
Jumlah 

Kondisi 
psikologis 
keluarga 

Kontrol dan pemantauan 
orang tua terhadap 
perilaku anak 

, 3, 4, 7,  ,    ,  ,  , 8, 9 5 

Dukungan dan 
keterlibatan orang tua 
bagi anak 

 , 13, 16, 17,  
,   

14, 15,  , 21, 
22, 

7 

Komunikasi orang tua 
terhadap anak 

24, 25,  , 29, 
30, 32 

23, 26, 28, 31, 
33,  

10 

Kedekatan orang tua-
anak 

34, 35, 37,  ,  
,   

36,  , 40, 42, 
43 

7 

 Total 14 15 29 

 

b. Skala sikap disiplin 

 Peneliti melakukan uji coba pada skala sikap disiplin di Madrasah Aliayah 

Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten 

Bantaeng dengan jumlah subjek 30 siswa secara acak yang masing-masing kelas 

diambil 10 subjek,, hasil uji coba tersebut menunjukkan bahwa dari 44 aitem dalam 

skala sikap disiplin terdapat 12 aitem yang dinyatakan tidak valid karena memiliki 

daya diskriminasi aitem dibawah 0, 25. Adapun aitem yang gugur yaitu, aitem 

nomor 2, 4, 11, 16, 18, 19, 20, 24, 29, 36, 37, dan 39. Adapun aitem yang nyatakan 

memiliki validasi tinggi sebanyak 32 yang bergerak antara 0, 254 sampai dengan 0, 

676.  
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Tabel. 3.10 Blue print skala sikap disiplin setelah uji coba 

Variabel Aspek 
Item 

Favourable 
Item 

Unfavourable 
Jumlah 

 Disiplin siswa datang tepat 
waktu 

1, 3, 5, 7  ,   , 6, 8 6 

Sikap 
disiplin 

Berpakain rapi dan sopan 10,  , 13,15, 9, 12, 14 6 

Disiplin dalam 
menyelesaikan tugas 

  , 17,  , 22  ,   , 21 3 

Disiplin s}alat berjamaah  23, 25, 28,     , 26, 27 5 

Aktif mengikuti pelajaran 30, 32, 25,   31, 33, 34 6 

Aktif mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler 

 ,   , 41, 44 38, 40, 42, 43 6 

Total  17 15 32 

 

2. Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.18 

Reliabilitas instrumen merujuk pada konsistensi hasil pengukuran apabila instrumen 

atau alat ukur tersebut digunakan oleh orang atau kelompok pada waktu yang sama 

atau berbeda. Berdasarkan hasilnya yang konsisten, maka instrumen pengukur (alat 

ukur) tersebut dapat dipercaya (reliabel). Dalam penelitian ini uji reliabilitas dengan 

menggunakan teknik formula Alpha Cronbach dan dengan menggunakan program 

SPSS 17for windows. 

 Guilford Fructher menyatakan bahwa kriteria riliabilitas skala dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

 

18Saifuddin Azwar, Reliabilitas dan Validitas,h. 84. 
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Tabel. 3.11 Kriteria Reliabilitas Alat Ukur 

Kriteria Koefisien Reliabilitas 
Sangat reliabel > 0, 90 

Reliabel 0, 70-0, 90 
Cukup reliabel 0, 40-0, 70 
Kurang reliabel 0, 20-0, 40 
Tidak reliabel < 0, 20 

Hasil perhitungan dengan menggunakan prorgam SPSS 17for windows 

menghasilkan nilai Alpha Cronbach pada skala kondisi psikologis keluarga dan sikap 

disiplin yaitu: 

a. Koefisien reliabilitas skala kondisi psikologis keluarga memiliki nilai Alpha 

sebesar 0, 572 ini menunjukkan bahwa skala kondisi psikologis keluarga reliabel. 

b. Koefisien reliabilitas skala sikap disiplin memiliki nilai Alpha sebesar 0, 662 ini 

berarti reliabel. 

Berdasarkan uji coba instrumen skala kondisi psikologis keluarga dan skala 

sikap disiplin sudah valid dan reliabel, maka instrumen dapat digunakan untuk 

pengukuran dalam rangka pengumpulan data.  

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, sehingga 

untuk menganalisis data yang dikumpulkan setiap variabel digunakan analisis 

statistik deskriptip untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2, dan analisis 

statistik dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana untuk menjawab 

rumusan masalah nomor 3. Hal ini didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 
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kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.19 Analisis regresi 

linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh kondisi psikologis keluarga 

terhadap pembentukan sikap disiplin anak di objek penelitian. Adapun rumus yang 

digunakan sebagai berikut: 

 Y = a + bX   

Keterangan:  

 Y =  Variabel terikat (sikap disiplin anak) 

 X =  Variabel bebas (pengaruh psikologi keluarga) 

 a =  Konstanta 

 b = Koefiesiensi hubungan pengaruh psikologis keluarga terhadap 

pembentukan disiplin anak.20 

Pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan rumus regresi linier sederhana tersebut di atas dengan bantuan 

program statistik SPSS 17for windows. Sedangkan untuk menjawab rumusan 

masalah nomor 4 dengan analisis deskriptif menggunakan rumus uji T, dengan 

bantuan SPSS (Statistical Package for Sosial Science) adalah salah satu program 

komputer yang dapat dipakai untuk mengelola data.21 Program tersebut dipakai 

untuk mengetahui pengaruh kondisi psikologis keluarga dalam membentuk sikap 

kedisiplinan siswa di Madrasah Aliyah  Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan 

Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng.  
 

 

19Sugiono,  Statistik Untuk Penelitian (Cet. XIV; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 261. 

20Sugiono,  Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 244. 

21Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif (Cet. I; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 
2005), h. 171.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

 Sampel penelitian ini adalah peserta didik yang terdapat di Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren KH. Ahmad dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten 

Bantaeng, jumlah populasi sekaligus sampel sebanyak 97 subjek. hasil penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran umum untuk setiap variabel yang menjadi 

fokus penelitian yang diperoleh dengan penyebaran angket yang menunjukkan 

pernyataan sikap responden sebagaimana dapat dilihat pada lampiran penelitian ini. 

 Deskriptif data hasil penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran 

umum setiap variabel yang menjadi subjek penelitian yang diperoleh melalui 

statistik deskriptif. Analisis deskriptif menghasilkan bentuk penyajian data berupa 

rata-rata, standar deviasi, skor terendah, skor tertinggi, distribusi frekuensi dan 

presentasi. Interpertasi dan kategorisasi skor skala dilakukan dengan model 

distribusi normal. 

 Hasil analisis deskriptif penelitian menguraikan mengenai mean hipotetik 

dan mean empirik, dimana data empirik merupakan data yang diperoleh dari respon 

jawaban terhadap skala yang diberikan, sedangkan data hipotetik merupakan data 

yang mungkinkan pada masing-masing skala. Apabila mean empirik lebih tinggi dari 

mean hipotetik maka dapat dianggap sebagai indikator tingginya keadaan kelompok 

subjek pada variabel yang diteliti. Sebaliknya, apabila mean empirik lebih rendah 

dari mean hipotetik maka dapat dianggap sebagai indikator rendahnya keadaan 

subjek yang diteliti. 
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1. Gambaran deskriptif sikap disiplin siswa di Madrasah Aliyah Pondok 
Pesantren  KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten 
Bantaeng. 

Untuk memperoleh gambaran sikap disiplin siswa di Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng kabupaten 

Bantaeng, maka peneliti menyusun pernyataan sikap disiplin sebanyak 44 aitem 

namun setelah peneliti melakukan uji validasi dan reliabilitas ada 15 aitem yang 

dinyatakan gugur dan sebanyak 29 aitem dinyatakan valid dan reliabel. Berdasarkan 

sebaran angket yang dibagikan kepada seluruh peserta didik, menunjukkan adanya 

penyikapan yang beragam dalam mengaplikasikan atau mengikuti peraturan/tata 

tertib sekolah sebagai wujud sikap disiplin siswa dalam lingkungan sekolah. 

Angket atau koesioner yang disebarkan dikembangkan berdasarkan indikator-

indikator dan dikategorikan dalam 4 alternatif jawaban untuk setiap pernyataan item 

vafourable dan item unvafourable untuk setiap pernyataan yang diajukan kepada 

responden. Deskriptif sikap disiplin diperoleh dari hasil respon atau jawaban subjek 

terhadap skala yang diberikan, deskriptif sikap disiplin disajikan pada tabel berikut: 

Tabel. 4. 1 Kategorisasi dan Interpretasi Skor Sikap Disiplin 

Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori 
91 – 132 75 77, 31 % Tinggi 
61 – 90 22 22, 68 % Sedang 
33 – 60 0 0% Rendah 
Jumlah 97 100% -  

Berdasarkan kategorisasi di atas maka diperoleh data yaitu model sebaran 

frekuensi sikap disiplin pada kelompok tinggi memiliki interval skor 91-132, 

kelompok sedang memiliki interval skor 61-90, sedangkan kelompok rendah 

memiliki interval skor 33-60. Berdasarkan kategorisasi di atas juga didapatkan 
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bahwa tidak terdapat subjek (0 %) yang memiliki tingkat skor rendah, terdapat 

subjek (22, 68 %) memiliki tingkat disiplin sedang, dan (77, 13 %) memiliki tingkat 

disiplin dengan kategori tinggi.  

 Hasil interpertasi dan kategorisasi skor sikap disiplin tersebut di atas, 

dengan tingkat disiplin kategori tinggi sebanyak 77, 13 %, dapat diperkuat dengan  

hasil wawancara bersama Hasriani, mengemukakan bahwa: 

Pada umumnya peserta didik di Madrasah Aliyah 75 % cukup disiplin namun 
sekitar 25% dari jumlah peserta didik kurang atau tidak disiplin ini terlihat 
dengan adanya pelanggaran tata tertib yang dilakukan seperti, tidak 
memperhatikan guru pada saat menjelaskan pelajaran (bermain-main/tidak 
fokus dalam proses pembelajaran), bahkan peserta didik di kelas 2.1 terkadang 
tidak hadir di sekolah sekitar 30% dari jumlah peserta didik, masih ada peserta 
didik dan  yang berpakaian tidak sesuai standar yang ditentukan oleh sekolah, 
masih banyaknya peserta didik yang membawa HP. Sedangkan peraturan dan 
tata tertib disosialisasikan kepada peserta didik pada saat Masa Orientasi 
Peserta didik baru (MOS), tentunya diharapkan peserta didik dapat 
mengindahkan, dan melaksanakan tata tertib tersebut.1 

 Senada dengan hal tersebut sebagaimana juga hasil wawancara bersama St. 

Nurati yang mengemukakan bahwa: 

Peserta didik di MA PonPes KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng 
belum melaksanakan aturan-aturan sekolah secara 100%, peserta didik masih 
banyak yang melanggar seperti datang terlambat, tidak hadir di sekolah tanpa 
keterangan, bolos, tidak mengerjakan tugas. Dan untuk kategori pelanggaran 
berat/ moral seperti menjalin hubungan asmara (pacaran secara berlebihan).2 

  Sedangkan hasil wawancara berasama Diaul haq mengemukakan bahwa: 

Peserta didik kelas 3 masih sering melakukan pelanggaran disiplin ini terlihat 
pada adanya peserta didik yang bolos pada jam efektif sekolah, berpakaian 
yang tidak sesuai standar sekolah (pakaiannya sengaja diperkecil), tidur dalam 
kelas, dan terkadang ada peserta didik yang tidak memperhatikan guru pada 
saat menjelaskan pelajaran. Hal ini tidak terlepas juga karena ketua kelas 
belum maksimal dalam menjalankan tugasnya terutama mengkomunikasikan 
kepada wali kelas atau guru lain ketika terjadi pelanggaran. Tertib dalam 

 
1Hasriani, S.Pd Guru PNS pada mata pelajaran bahasa Indonesia di MA PonPes KH. Ahmad 

Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kab. Bantaeng. Wawancara  tgl 20 Februari 2014. 

2Nurati, S.Pd.I Guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di MA PonPes KH. 
Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng kabupaten Bantaeng Wawancara  tgl 4 Maret 2014.   
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proses pembelajaran juga tergantung pada guru yang mengajar, karena sering 
terjadi peserta didik yang tidur tidak ditegur oleh guru yang bersangkutan. 
Selain itu terlihat juga peserta didik banyak yang merasa terpaksa ikut shalat 
berjamaah ini disebabkan mereka lebih berpikir pulang dan menunggu pete-
pete, dan ada beberapa yang dengan sengaja tidak menitip kunci kendaraannya 
(motor) kepada satpam sekolah dengan demikian memudahkan mereka 
meninggalkan lokasi sekolah pada jam belajar.3 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketaui bahwa baru sekitar 

75% peserta didik yang disiplin atau mengikuti dan melaksanakan tata tertib dan 

peraturan-peraturan sekolah, sedangkan selebihnya yakni 25% nampak peserta didik 

melakukan pelanggaran tata tertib seperti tidak hadir di sekolah tanpa penyampaian 

dan alasan yang jelas, tidak fokus dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas 

(tidak memperhatikan penjelasan guru saat mengajar), bolos pada jam efektif 

sekolah, berpakaian tidak sesuai dengan standar yang ditentukan sekolah, membawa 

HP, merasa terpaksa ikut s}alat duhur berjamaah dan dengan sengaja tidak menitip 

kunci motor kepada petugas yang ditetapkan (sekuriti sekolah). Sedangkan tata 

tertib yang telah dibuat oleh pihak sekolah disosialisasikan baik kepada seluruh 

peserta didik maupun orang tua/wali peserta didik demi terciptanya proses 

pembelajaran yang efektif, kondusif serta lingkungan sekolah yang nyaman dan lebih 

edukatif. 

2. Gambaran deskriptif kondisi psikologis keluarga siswa di Madrasah Aliyah 
Pondok Pesantren  KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng 
Kabupaten Bantaeng. 

Gambaran deskriptif mengenai kondisi psikologis keluarga diperoleh dari 

respon atau jawaban subjek terhadap skala yang diberikan. Adapun deskripsi data 

psikologis keluarga dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

3Diaul Haq Peserta didik kelas XII MA PonPes KH.Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-
Ereng Kabupaten Bantaeng Wawancara tgl 15 Februari 2014. 
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Tabel. 4.2 Kategorisasi dan Interpretasi Skor Kondisi Psikologis Keluarga 
 

Interval Skor Frekuensi Persentase Kategori 
91 – 132 69 71, 13 % Sangat Baik 
61 – 90 28 28, 86 % Sedang 
33 – 60 0 0% Rendah 
Jumlah 97 100% -  

 Berdasarkan kategorisasi dan interpretasi di atas diperoleh data yaitu model 

sebaran frekuensi kondisi psikologis keluarga pada kelompok sangat baik memiliki 

interval skor antara 91-132, kelompok sedang memiliki interval skor antara 61-90, 

sedangkan kelompok rendah memiliki interval skor antara 33-60. Berdasarkan 

kategorisasi di atas juga diperoleh data bahwa tidak terdapat subjek (0 %) yang 

memiliki tingkat kondisi psikologis keluarga rendah, terdapat subjek dengan tingkat 

kondisi psikologis keluarga sedang denga persentase 28, 86 %, dan 71, 13 % yang 

memiliki kondisi psikologis keluarga. Hal ini berarti skor kondisi psikologis keluarga 

pada subjek penelitian dikategorikan sangat baik.   

 Terkait dengan hal tersebut di atas, kondisi psikologis keluarga yang 

terdapat pada objek penelitian dapat digambarkan sebagaimana hasil wawancara 

yang dilakukan bersama dengan orang tua/ wali peserta didik MA Pondok Pesantren 

KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng berikut ini. Hasil wawancara 

bersama Hijriyah mengemukakan bahwa: 

Dalam melakukan kontrol kepada anak-anak terhadap bagaimana mereka harus 
membiasakan disiplin dalam kehidupan sehari-harinya, tentunya dengan 
melakukan mengarahkan kehal-hal positif seperti s}alat lima waktu, berbakti 
kepada orang tua (membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti mencuci 
pakaian, piring, membersihkan tempat tidur, halaman rumah dan lain-lain). 
Orang tua memberikan motivasi belajar lebih giat dan keras setiap anak 
menyampaikan kesulitan belajar yang dihadapi. Dengan pengotrolan secara 
intens dan kontinyu terhadap perilaku anak dan yang paling penting adalah 
menanamkan nilai-nilai agama sejak dini akan sangat membatu dalam 
membentuk kedisiplinan anak. ketika anak melakukan hal-hal yang tidak 
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diharapkan (bolos sekolah, lalai dalam melaksanakan s}alat lima waktu, tidak 
mengerjakan PR, malas belajar dan lain-lain), orang tua menegur dengan 
menjelaskan bahwa hal tersebut tidak baik serta konsekuensi dan efek negatif 
dari perilaku tersebut untuk dirinya.4 

 Sedangkan hasil wawancara bersama dengan Nakirah  mengemukakan 

bahwa: 

Bentuk kontrol yang biasa dilakukan oleh orang tua terhadap anak yaitu 
dengan bertanya kepada anak ketika terlambat pulang dari sekolah, keluar 
rumah, tentang teman bergaul. Dalam menyelesaikan PR/tugas sekolah  
sesekali orang tua melibatkan diri membatu ketika anak kesulitan dalam 
menyelesaikan sesuai dengan batas pengetahuan orang tua. Selain itu orang 
tua juga menegur anak ketika melakukan hal yang tidak diharapkan seperti 
menonton TV, bermain HP secara berlebihan, serta malas belajar.5 

 Senada dengan hal tersebut di atas, sebagaimana hasil wawancara yang 

dilakukan bersama Hj. Hawariyah mengemukakan bahwa: 

Sejak dini anak ditanamkan kemandirian dalam belajar sehingga orang tua 
tidak pernah mendapati anak mengeluh tentang kesulitan dalam menyelesaikan 
PR/tugas sekolah, serta dengan sendirinya anak mengatur waktu belajarnya di 
rumah dan tentunya orang tua tetap melakukan pemantauan terhadap anak. 
sedangkan salah satu bentuk pengontrolan yang biasa dilakukan orang tua 
adalah dengan bertanya kepada anak ketika terlalu cepat pulang dari sekolah 
karena orang tua mengetauhi jadwal jam belajar anak di sekolah hal ini 
dilakukan untuk meminimalisir perilaku tidak disiplin seperti bolos sekolah 
dan yang paling penting juga adalah mengontrol teman bergaul anak. Selain 
itu, orang tua juga secara langsung memberikan membimbing sekaligus men-
contohkan disiplin dalam beribadah (s}alat lima waktu) karena keteladanan bagi 
anak sangat penting.6    

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama orang tua/ wali peserta 

didik, notabene keluarga/orang tua telah berupaya membangun psikologis keluarga 

 
4Hijriyah, S.Pd.I Orang tua peserta didik MA Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan 

Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Wawancara 
tgl 27 Pebruari 2014. 

5Nakirah, Orang tua peserta didik MA Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan 
Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Wawancara 
tgl 27 Pebruari 2014. 

6Hj. Hawariyah Orang tua peserta didik MA Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan 
Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Wawancara 
tgl 28 Pebruari 2014. 
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dengan baik berupa bagaimana melakukan kontrol dan pemantauan terhadap peri-

laku anak, memberikan dukungan dan keterlibatan terhadap anak, menjalin komu-

nikasi serta kedekatan kepada anak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

kondisi psikologis keluarga pada objek penelitian sangat baik berdasarkan pada hasil 

analisis data yang disebar berupa skala kepada subjek serta hasil wawancara bersama 

orang tua/wali peserta didik pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad 

Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng. 

3. Pengaruh kondisi psikologis keluarga terhadap pembentukan sikap disiplin 
siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren  KH. Ahmad Dahlan 
Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng. 

Analisis data dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian yaitu seberapa besar pengaruh kondisi psikologis keluarga terhadap 

pembentukan sikap disiplin siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. 

Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng. Untuk mengetahui apakah hipotesis 

ini diterima atau ditolak maka penulis akan menjelaskan berdasakan langkah-

langkah sebagai berikut:  

a. Uji Prasyarat  

Uji prasyarat dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis, yang meliputi uji 

normalitas dan linearitas. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data penelitian dilakukan untuk melihat apakah sampel 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas ini dilakukan dengan meng-

gunakan uji linieritas dan dibantu dengan menggunakan Software SPSS.17 

(Statistical Package for the Sosial Science). 
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Tabel. 4.3 Rangkuman Hasil Uji Normalitas 
 

No Variabel Mean SD KSZ Nilai Sig. N Ket. 
1 Psikologis Keluarga 94,12 6,460 0,73 0,64 97 Normal 

2 Kedisiplinan 96,76 7,524 0,64 0,79 97 Normal 

Syarat normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed)> 0.1Kolmogorov-Smirnov Z 

merupakan angka Z yang dihasilkan dari teknik Kolmogorov Smirnov untuk menguji 

kesesuaian distribusi data kita dengan suatu distribusi tertentu, dalam hal ini 

distribusi normal. Hipotesis untuk pengujian normalitas adalah: 

H0 : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

 Asymp. Sig. (2-tailed). merupakan nilai p yang dihasilkan dari uji hipotesis 

nol yang berbunyi tidak ada perbedaan antara distribusi data yang diuji dengan 

distribusi data normal. Jika nilai p lebih besar dari 0,1 (p > 0,1) maka kesimpulan 

yang diambil adalah hipotesis nol gagal ditolak, atau dengan kata lain sebaran data 

yang kita uji mengikuti distribusi normal. 

 Berdasarkan tabel tersebut diatas, nilai signifikansi atau p = 0, 648 (0,648> 

0,1), maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data untuk variable psikologis keluarga 

(X) berdistribusi normal. Sedangkan pada variabel sikap disiplin anak (Y) adalah 

sebesar 0, 793 (0,793> 0,1) maka dinyatakan berdistribusi normal. 

 2. Uji Linearitas 

Asumsi linearitas adalah asumsi yang akan memastikan apakah data yang 

kita miliki sesuai dengan garis linear atau tidak. Asumsi ini dapat diketahui dengan 

mencari nilai deviation from linearty dari uji F linear. Uji linearitas dilakukan 

dengan menggunakan Software SPSS.17(Statistical Package for the Sosial Science). 

 



114 

 

Tabel. 4.4 Rangkuman hasil Uji Linearitas 

No Variabel F Nilai Sig. Keterangan 
1 Psikologis Keluarga 5,412 0,000 Linier 
2 Kedisiplinan 123,90 0,000 Linier 

Syarat uji linearitas: Linierity terpenuhi jika harga p dari nilai F linierity 

lebih kecil dari 0,05 (p<0,05) danvariabel harga p dari nilai F deviation from linierity 

lebih besar dari 0,05 (p>0,05). 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa signifikansi pada nilai p lebih kecil dari 

nilai linearty F (0, 00< 0, 05), sedangkan nilai F deviation from linierity lebih besar 

dari 0, 05 F(0, 453> 0, 05), berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh psikologis keluarga terhadap pembentukan sikap disiplin anak adalah 

linier.  

3. Uji Hipotesis  

 Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh kondisi psikologis 

keluarga. terhadap pembentukan sikap disiplin siswa di MA PonPes KH. Ahmad 

Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng serta untuk menguji 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian. 
 

Tabel. 4.5 Rangkuman Hasil Uji Regresi 
 

Variabel F Sig. R R.Square N 

Psikologis Keluarga dan 
Kedisiplinan Anak 

123.08 0,000 0,751 0,560 97 
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Tabel. 4. 6 Interpetasi koefisien korelasi nilai r7 
 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0, 00 - 0, 199 sangat rendah 
0, 20 - 0, 399 rendah 
0, 40 - 0, 599 Cukup 
0, 60 - 0, 799 Kuat 

0, 80 - 1,000 sangat kuat 
 

Keterangan tabel 4. 10: 

 Angka 0,751 merupakan nilai R 

 Angka 0,564 atau R Square berasal dari R2= 0,751 x 7,051 

 Angka R Square atau R2 inilah yang menunjukkan besarnya pengaruh X 

dalam meningkatkan Y. 

 Artinya besarnya pengaruh X dalam meningkatkan Y adalah sebesar 56 %. 

Sisanya sebesar 44 % adalah variabel lain yang ikut berpengaruh terhadap Y 

akan tetapi tidak masuk dalam variabel yang diteliti. 

 Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka nilai F 123,08, 

signifikansi 0,000dan nilai r square menunjukkan 0,56 artinya bahwa pengaruh 

psikologis keluarga terhadap pembentukan sikap disiplin anak di Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten 

Bantaeng memiliki pengaruh 56%. Adapun sisanya sebesar 44% kedisiplinan peserta 

didik dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain dan tidak menjadi objek kajian dalam 

penelitian ini.  

 

 

7Riduwan, Dasar-dasar Statistika (Cet:III; Bandung: Alfabeta, 2003), h. 228. 
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4. Perbedaan tingkat kedisiplinan dan kondisi psikologis keluarga siswa 
berdasarkan jenis kelamin 

Sedangkan hasil analisis data tambahan berdasarkan perbedaan jenis kelamin 

dan kelompok kelas dengan bantuan program SPSS 17 for windows  dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel. 4.7 Rangkuman hasil olah data berdasarkan jenis kelamin 

Variabel 
Jenis 

Kelamin N Mean SD F Sig. 

Psikologis Keluarga 
Laki-Laki 51 120,49 8,20 

0,058 0,810 
Perempuan 46 121,19 8,59 

Disiplin 
Laki-Laki 51 111,11 9,44 

0,016 0,898 
Perempuan 46 113,56 9,70 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi psikologis keluarga 

dan disiplin anak untuk jenis kelamin perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, 

pada variabel psikologis keluarga jenis kelamin laki-laki memperoleh Standar 

Deviasi (SD) 8, 20 dan perempuan SD 8,59 dengan taraf signifikansi 0,810. 

Sedangkan variabel disiplin jenis kelamin laki-laki memperoleh SD 9,44 dan 

perempuan SD 9,70 dengan taraf signifikansi 0,898. 

Tabel. 4.8 Rangkuman hasil oleh data berdasarkan kelompok kelas 

Variabel Kelas N Mean SD F Sig. 

Psikologis Keluarga 
X 20 124 8,25 

6,906 0,002 XI 53 118 7,60 
XII 24 124 8,19 

Disiplin 
X 20 110 9,41 

6,934 0,002 XI 53 110 9,41 
XII 24 118 9,60 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi psikologis keluarga 

berdasarkan kelompok kelas X dengan Standar Deviasi (SD) 8,25, kelas XI SD 7,60 
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dan kelas XII dengan SD 8,19. Hal tersebut berarti kondisi psikologis keluarga kelas 

X lebih tinggi dibanding dengan kelas yang lain. Sedangkan kondisi disiplin siswa 

dapat dilihat pada tabel di atas menunjukkan disiplin kelas X SD 9,41, kelas XI SD 

9,41 dan kelas XII SD 9,60. Dengan demikian sikap disiplin anak pada kelas XII 

lebih tinggi dibanding dengan kelas XI dan kelas X. Namun, tidak terlihat perbedaan 

yang sangat signifikan karena hasil olah data baik variabel kondisi psikologis 

keluarga maupun disiplin anak menunjukkan taraf signifikansi yang sama yaitu 

0,002. 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh kondisi Psikologis Keluarga terhadap Pembentukan Sikap Disiplin 

Siswa 

 Hipotesis dalam penelitian adalah ada pengaruh kondisi psikologis keluarga 

terhadap pembentukan sikap disiplin siswa. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara kondisi psikologis keluarga terhadap 

pembentukan sikap disiplin siswa. Setiap orang tua tentunya menginginkan anaknya 

menjadi orang yang berhasil dalam pendidikannya, keberhasilan hanya akan diraih 

dengan kerja keras dan tentunya memiliki kipribadian yang disiplin. Olenya itu 

keluarga atau orang tua sangat besar peranannya menanamkan kedisiplinan dalam 

diri anak sejak dini. 

 Dalam membantu proses pembentukan kepribadian yang berdisiplin tinggi 

seorang anak, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk melatih perkembangan 

sikap, nilai, dan kreativitas anak. Penanaman sikap disiplin dalam melaksanakan 

kegiatan sekolah juga sangat menentukan keberhasilan seorang anak, sebab disitulah 

anak akan ditempa dengan penuh kesungguhan untuk mencapai cita-citanya.  
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 Pendisiplinan merupakan salah satu bentuk dari upaya orang tua untuk 

melakukan kontrol terhadap anak. Pendisiplinan biasanya dilakukan orang tua agar 

anak dapat menguasai suatu kompetensi, melakukan pengaturan diri, dapat menaati 

aturan, dan mengurangi perilaku-perilaku menyimpang yang berisiko.8 Penanaman 

sikap disiplin pada diri anak tentunya besar manfaatnya bagi anak karena untuk 

membentuk karakter anak yang memiliki budi pekerti dan nilai moral yang tinggi 

adalah dengan penanaman nilai-nilai positif dalam diri anak diantaranya dengan 

kedisiplinan. 

 Menurut Sjarkawi, nilai-nilai positif yang seharusnya dimiliki seseorang 

menurut ajaran budi pekerti yang luhur adalah amal saleh, amanah, antisipatif, baik- 

sangka, bekerja keras, beradab, berani berbuat benar, berani memikul resiko, 

berdisiplin, berhati lapang, berhati lembut, berkepribadian, berpikir jauh kedepan, 

beriman dan bertakwa, bersahaja, bersemangat, bersifat konstruktif, bersyukur, 

bertanggung jawab, bertenggang rasa, bijaksana, cerdas, cermat, berilmu, ikhlas, 

jujur, dan komitmen.9 

  Masalah kedisiplinan anak merupakan hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan baik orang tua dalam lingkungan keluarga maupun para pendidik di 

lingkungan sekolah, karena salah satu faktor keberhasilan tercapainya tujuan proses 

pembelajaran adalah dengan disiplin atau tidaknya peserta didik dalam suatu 

lingkungan pendidikan. Sedangkan pembentukan awal pendisiplinan anak itu berada 

 

8Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga. 
h. 63. 

9Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, Peran Moral, Intelektual, Emosional, Sosial 
sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara 2011), h. 34. 
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pada lingkungan keluarga, orang tua bertanggung jawab untuk senantiasa melatih, 

membimbing, mengontrol dan mengawasi perilaku anak.  

 Nilai-nilai kedisiplinan yang ditanamkan sejak dini pada diri anak dalam 

lingkungan keluarga, diharapkan mampu diejawantahkan dalam lingkungan sekolah 

dan masyarakat sosial dengan mematuhi peraturan-peraturan yang tertuang dalam 

tata tertib sekolah, begitu pula menaati norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan peserta 

didik di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah 

Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng cukup disiplin dengan mean 96,76. Akan tetapi 

masih ditemukan kasus peserta didik melakukan pelanggaran atau berperilaku tidak 

disiplin dengan berbagai faktor, diantaranya masih adanya orang tua/wali yang 

kurang mengontrol anaknya, faktor ekonomi, kurangnya keteladanan, penerapan tata 

tertib dan pengawasan dari pihak sekolah kurang konsisten dan kontinyu. 

 Data tersebut diperkuat dari hasil wawancara bersama Hasriani, yang 

mengemukakan bahwa:  

Peserta didik yang melakukan pelanggaran atau tidak disiplin diberikan 
penanganan secara khusus sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, 
salah satu bentuk kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua atau wali 
peserta didik adalah dengan mengadakan pertemuan dalam rangka 
mensosialisasikan tentang tata tertib sekolah. Hal ini dilakukan agar pihak 
orang tua/wali mngetahui segala hal yang menjadi kewajiban peserta didik 
yang menempuh pendidikan di perguruan. Meskipun demikian masih saja ada 
peserta didik yang melakukan pelanggaran atau tidak disiplin salah satu faktor 
utama adalah kurangya kontrol orang tua terhadap anaknya. Selain itu juga 
faktor biaya (biaya transportasi untuk kesekolah), adanya peserta didik yang 
kurang respek terhadap guru tertentu pada saat mengajar sehingga 
menyebabkan tidak memperhatikan penjelasan guru.10 

 Sedangkan hasil wawancara bersama Nurati, mengemukakan bahwa:  

 

10Hasriani, S.Pd Guru PNS pada mata pelajaran bahasa Indonesia di MA PonPes KH. Ahmad 
Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kab. Bantaeng Wawancara tgl 20 Februari 2014. 
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Salah satu faktor ketidakdisiplinan peserta didik adalah minimnya kesadaran 
untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di sekolah sehingga terkadang 
peserta didik patuh terkadang melanggar, hal ini juga disebabkan karena 
peraturan belum diterapkan secara konsisten dan kontinyu, pergaulan dan 
media serta kontrol dan pengawasan orang tua juga sangat mempengaruhi 
kedisiplinan peserta didik.11 

 Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Nismawati bahwa: 

Jika dipersenkan tingkat kedisiplinan peserta didik di Madrasah Aliyah Pondok 
Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten 
Bantaeng telah mencapai 80 %, karena hal ini masih ada peserta didik yang 
sering tidak disiplin seperti terlambat datang kesekolah yang semestinya 
peserta didik harus hadir 20 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Akan 
tetapi kasus seperti ini setelah kroscek kepada peserta didik yang bersangkutan 
mengungkapkan alasannya karena biasanya pada hari-hari pasar kecamatan 
mereka manfaatkan untuk mencari uang (ngojek) untuk membantu 
perekonomian orang tuanya atau minimal bisa digunakan membeli bahan bakar 
minyak (bensin untuk motornya), alasan lain beberapa peserta didik yang 
sering terlambat karena kurangnya alat transfortasi yang menghubungkan dari 
desa tempat tinggalnnya yang notabenenya ke sekolah.12  

 Sedangkan hasil wawancara yang diperoleh dari Rahmatullah mengung-

kapkan bahwa: 

Salah satu penyebab peserta didik masih ada yang tidak disiplin karena tata 
tertib sekolah belum dilaksanakan secara tegas oleh guru, sehingga masih 
banyak peserta didik yang membawa HP yang jelas-jelas hal itu dilarang 
namun karena kontrol guru belum intens dan maksimal sehingga terjadi, selain 
itu masih ada juga peserta didik yang sering bolos.13 

 Hasil wawancara tersebut di atas mengungkapkan beberapa faktor terjadinya 

perilaku tidak disiplin peserta didik. Sedangkan diantara bentuk pelanggaran disiplin 

yang sering terjadi adalah datang terlambat, bolos, tidak mengerjakan tugas, 

membawa HP ke sekolah, pakaian tidak sesuai standar yang ditentukan, tidak 

 

11Nurati, S.Pd.I Guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di MA PonPes KH. 
Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng kabupaten Bantaeng Wawancara tgl 4 Maret 2014.  

12Nismawati, S.Pd Guru Mata Pelajaran Geografi di MA PonPes KH. Ahmad Dahlan 
Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng Wawancara tgl 4 April 2014. 

13Rahmatullah Peserta didik kelas VIII MA PonPes KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah 
Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng Wawancara tgl 15 Februari 2014. 
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memperhatikan penjelasan guru pada saat belajar, sebagaimana diungkapkan 

sebelumnya bahwa faktor terjadinya hal tersebut adalah karena kurangnya kontrol 

dari orang tua, penerapan tata tertib sekolah belum konsisten dan kontinyu serta 

faktor ekonomi dan transportasi juga kadang kala menjadi alasan bagi peserta didik 

yang datang terlambat. Kasus-kasus tersebut ditangani oleh guru, wali kelas dan 

guru BK, untuk kasus-kasus tertentu seperti pelanggaran moral yang dapat 

mencederai nama baik almamater perguruan akan ditangani secara khusus dan akan 

dikeluarkan dari sekolah. 

 Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan bersama M. Wahyuddin, 

mengemukakan bahwa: 

Ada beberapa kendala yang dihadapi sekolah dalam menerapkan peraturan/ 
tata tertib sekolah sehinggah masih terdapat peserta didik yang melakukan 
pelanggaran atau berprilaku tidak disiplin, seperti: tingkat kesadaran disiplin 
peserta didik masih sangat butuh bimbingan, kesadaran guru sebagai penopang 
pelaksanan tata tertib harus ditingkatkan (meningkatkan kemauan guru dalam 
upaya peningkatan kualitas peserta didik), masih banyak guru yang tidak 
memunculkan inisiasi dalam pengawalan penerapan tata tertib, ini terbukti 
peserta didik yang datang terlambat pada jam pertama  tidak diberi sangsi 
sehinggah membiasakan anak datang terlambat. Selain itu para wali kelas 
belum secara maksimal mengajak para peserta didik pada rombelnya untuk 
lebih pro aktif dalam proses pembelajaran. Namun demikian telah dilakukan 
upaya-upaya dalam peningkatan kedisiplinan untuk seluruh warga sekolah 
seperti: (1) mengaktifkan guru piket, hal ini dilakukan untuk mengawal 
kedisiplinan baik guru maupun peserta didik pada jampelajaran yang telah 
ditentukan, mengawal peserta didik bilamana terjadi kekosongan jam 
pelajaran, memberikan sangsi kepada peserta didik yang terlambat. (2) rapat 
bulanan guru (untuk mengevaluasi kinerja guru dan pembina termasuk 
keuangan baik kegiatan formal maupun nonformal/ekstrakulikuler). (3) 
memberikan bimbingan secara langsung kepada guru terkait pentingnya 
kualitas dan kuantitas peserta didik. (4) melakukan koordinasi dan komunikasi 
yang intens kepada orang tua selain pertemuan tahunan (yang membahas 
tentang tata tertib sekolah) juga dalam waktu-waktu senggang mengunjungi 
atau bersilaturrahim secara langsung ke rumah peserta didik. hal yang menjadi 
kendala berat yang dialami sekolah dalam melakukan pembinaan terhadap 
peserta didik adalah peserta didik yang tercatat dan mendaftar di sekolah pada 
umumnya tidak lulus di sekolah-sekolah negeri yang notabene mereka 
memiliki kualitas dan atitude yang kurang, sehinggah sekolah berfungsi 
sebagai bengkel anak. Hal tersebut menjadi alasan orang tua mengirim 
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anaknya ke madrasah untuk dibina  dan diperbaiki akhlaknya, dan kebanyakan 
orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah.14 

 Hasil wawancara tersebut di atas diketahui bahwa sekolah/ pada objek 

penelitian mengalami banyak kendala dalam melakukan proses pendisiplinan dan 

pelaksanakaan peraturan yang termaktub dalam tata tertib sekolah, baik itu pihak 

guru atau pembina maupun kondisi peserta didik itu sendiri. Kendala-kendala 

tersebut memunculkan inisiasi dan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kualitas 

warga sekolah dan kuantitas peserta didik yang dilakukan oleh pihak sekolah dan 

diprakarsai oleh kepala madrasah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. 

 Hasil dari pengolahan data juga menunjukkan bahwa r2 yang diperoleh 

sebesar 0, 564. Hal tersebut berarti bahwa sebesar 56% kondisi psikologis keluarga 

mempengaruhi pembentukan sikap disiplin siswa. Adapun sebanyak 44% merupakan 

variabel lain yang juga mempengaruhi sikap disiplin siswa yang tidak diukur secara 

empirik dalam penelitian ini.  

Menurut Prijodarminto dalam Istianah A. Rahman mengemukakan bahwa 

disiplin lahir dan berkembang dari sikap seseorang dalam sistem nilai budaya yang 

telah ada dalam masyarakat, artinya ada dua unsur pokok yang membentuk disiplin. 

Pertama, sikap yang telah ada dalam diri manusia; kedua, sistem nilai budaya yang 

ada dalam masyarakat. Sikap merupakan unsur yang hidup dalam diri seseorang 

yang harus mampu bereaksi terhadap lingkungannya, dapat berupa tingkah laku atau 

 

14M. Wahyuddin, S.Pd.I Kepala Madrasah Aliyah Pndok Pesantren KH. Ahmad Dahlan 
Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng Wawancara tgl 11 Maret 2014. 
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pikiran. Adapun sistem nilai budaya (culture value system) yang berfungsi sebagai 

petunjuk bagi tingkah laku individu.15  

Sebagaimana dari pendapat di atas bahwa pada dasarnya yang mempengaruhi 

kedisiplinan anak adalah faktor internal anak itu sendiri, artinya bagaimana sikap 

anak tersebut menanggapi atau merespon aturan-aturan yang ada. Sikap pendidik, 

artinya seorang anak biasanya akan melaksanakan suatu aturan ketika orang 

mengarahkannya dapat mereka contohi atau teladani, jadi sikap pendidik juga akan 

memengaruhi seorang anak/peserta didik untuk berdisiplin. Lingkungan, yang 

dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan sosial anak. Orang tua dalam 

lingkungan keluarga menjadi faktor utama yang mempengaruhi kedisiplinan anak 

karena nilai-nilai disiplin yang didapatkan dalam keluarga akan anak bawa ke dalam 

lingkungan sosialnya, yang tentunya tidak terlepas juga bagaimana upaya-upaya 

yang dilakukan orang tua sehingga nilai-nilai disiplin tersebut dapat tetap bertahan 

dalam diri anak dengan pemantauan, kontrol, pengawasan, kualitas interaksi antara 

anak dengan orang tua. Tujuan, seorang anak harus mengetahui tujuan atau maksud 

serta manfaat sehingga anak mau bersikap disiplin tanpa paksaan akan tetapi dengan 

penuh kesadaran yang tinggi. 

Dorothy Law Nolte pernah menyatakan bahwa anak belajar dari kehidupan 

lingkungannya. Lengkapnya adalah : 

Jika anak dibesarkan dengan celaan, 

ia belajar memaki 

Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, 

ia belajar berkelahi 

 

15Istianah A. Rahman, Perilaku Disiplin Remaja, (t. Cet.  ; Makassar: Alauddin University 
Press, 2012), h. 25. 
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Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, 

ia belajar rendah diri 

Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, 

ia belajar menyesali diri 

Jika anak dibesarkan dengan toleransi, 

ia belajar menahan diri 

Jika anak dibesarkan dengan pujian, 

ia belajar menghargai 

Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, 

ia belajar keadilan 

Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, 

ia belajar menaruh kepercayaan 

Jika anak dibesarkan dengan dukungan, 

ia belajar menyenangi diri 

Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, 

ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan16 

Pernyataan Dorothy tersebut menunjukkan bahwa lingkungan, terutama 

keluarga akan membentuk sikap dan perilaku anak. Setiap orang tua pasti ingin 

anaknya "berhasil" di masa depan. Berhasil dalam hal ini bukan pada karier, tetapi 

lebih pada aspek kognitif, afektif dan perilaku. Salah satu cara agar anak "berhasil" 

di masa depannya dapat dilakukan di lingkungan keluarga, yaitu dengan menerapkan 

pola asuh orang tua terhadap anak yang tepat. Kesalahan yang terjadi dapat 

berakibat buruk bagi masa depan anak, baik dari segi kognitif, afektif dan perilaku. 

 

16http://mintotulus.wordpress.com/2012/12/13/pola-asuh-dalam-keluarga/ (diakses pada 10 

Juni 2014). 
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2. Perbedaan tingkat Kedisiplinan dan kondisi Psikologis Keluarga Siswa 

berdasarkan Jenis Kelamin. 

 Hasil analisis data untuk mengetahui tingkat kondisi psikologis keluarga dan 

kedisiplinan siswa berdasarkan perbedaan jenis kelamin pada objek penelitian 

ditemukan bahwa kondisi psikologis keluarga jenis kelamin laki-laki memperoleh 

Standar Deviasi (SD) 8, 20 dan perempuan SD 8,59 dengan taraf signifikansi 0,810. 

Sedangkan untuk variabel kedisiplinan jenis kelamin laki-laki memperoleh SD 9,44 

dan perempuan SD 9,70 dengan taraf signifikansi 0,898. Hal ini menunjukan bahwa 

jenis kelamin perempuan jika dikategorisasikan kondisi psikologis keluarganya rata-

rata sangat baik, dan kedisiplinan dikategorikan rata-rata tinggi jika dibandingkan 

dengan jenis kelamin laki-laki.  

Terkait dengan perbedaan tersebut di atas, sebagimana hasil pembacaan 

peneliti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki banyak perbedaan baik dari segi 

minat, kegemaran, perkembangan biologis, perilaku serta kegiatan fisik. Pada 

umumnya anak laki-laki lebih suka pada hal-hal yang bersifat menantang, sedangkan 

perempuan pada umumnya lebih memilih hal-hal yang bersifat aman/ kurang 

menantang. Anak laki-laki lebih aktif dari perempuan dan anak perempuan lebih 

pandai dalam berbicara dari pada anak laki-laki, walau demikian hal ini hanya akibat 

lingkungan semata. Tidak ada bukti genetik ataupun syaraf yang mendukung adanya 

perbedaan gender ini. Anak laki-laki juga tampak lebih agresif dari pada perempuan, 

dan anak perempuan tampak lebih memiliki empati dari laki-laki pernyataan ini juga 

semata pengaruh lingkungan. Laki-laki yang dalam tindakannnya lebih dominan 

kekuatan kelaki-lakiannya, pada batas tertentu ia akan tampak egois, berpikir 

konsentrasi (fokus) pada kebutuhan dirinya saja, hanya memperhatikan dirinya 
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sendiri. Sebaliknya perempuan akan menjadi lebih banyak perhatian kepada orang 

lain, melebihi perhatiannya kepada dirinya sendiri.17 Sehingga menurut hemat 

peneliti bisa jadi perbedaan-perbedaan tersebut dapat mempengaruhi tingkat 

kepatuhan seorang anak dalam menerapkan peraturan-peraturan dalam lingkungan 

keluarga, sekolah serta lingkungan masyarakat.   

Hasil analisis data pada objek penelitian juga menunjukan bahwa kondisi 

psikologis keluarga dan kedisiplinan siswa kelas XII lebih tinggi dari kelas XI dan X. 

Hal ini jika dihubungkan dengan teori fase perkembangan individu disebut sebagai 

usia sekolah menengah yaitu pada umur 12,0-18,0, sedangkan siswa kelas XII berada 

pada usia antara 17,0-18,0 dan biasa disebut dengan masa remaja akhir, pada masa 

ini remaja telah menemukan pendirian hidupnya dan memasuki masa dewasa awal 

dengan ditandai telah terbentuknya identitas diri pada diri anak. Sehingga anak yang 

telah memasuki masa dewasa awal lebih cenderung untuk berperilaku yang dapat 

diterima oleh orang-orang yang ada disekitarnya, termasuk (siswa yang telah 

memasuki usia remaja akhir) menaati aturan yang berlaku berdasarkan pemahaman 

atas manfaat dan tujuan aturan-aturan tersebut untuk dirinya. 

Pola asuh yang diterapkan pada objek penelitian sebagaimana hasil 

wawancara yang diperoleh dari  kepala sekolah dan orang tua siswa tampak 

beragam, ada yang menggunakan pola asuh demokratis (ciri-cirinya: sikap orang tua 

yang hangat kepada anak, melaksanakan peraturan dan disiplin yang dibuat bersama 

dengan anak, anak diberi kesempatan untuk mandiri, serta memberikan alasan-alasan 

rasional dalam pemberian hadiah dan hukuman). Hal tersebut dapat dilihat 

sebagaiman yang diungkapkan oleh Hijriyah, S.P.d.I bahwa: salah satu cara yang 

 

17http://mintotulus.wordpress.com/2012/12/13/pola-asuh-dalam-keluarga/ (diakses pada: 10 
Juni 2014). 
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dapat membantu dalam pembentukan sikap disiplin anak adalah dengan 

menanamkan nilai-nilai agama sejak dini pada diri anak, mengontrol perilaku anak, 

serta orang tua akan menjelaskan dampak negatif dari perilaku tidak disiplin pada 

saat anak melakukannya.  

Sedangkan Hj. Hawariyah menyatakan bahwa: sejak dini ditanamkan 

kemandirian pada diri anak, sehingga anak terbiasa disiplin atau mengatur jadwal 

belajarnya di rumah (hal ini dirasakan manfaatnya oleh anak) yang meskipun tanpa 

diingatkan oleh orang tua untuk belajar anak melaksanakan kebiasannya secara 

konsisten. Selain pembiasaan, hal yang tidak kalah pentingnya dalam menanamkan 

kedisiplinan pada diri anak adalah orang tua harus memberikan contoh yang baik 

bagi anak (keteladanan). Selain pola asuh demokratis, terdapat juga orang tua yang 

menerapkan pola asuh permisif (ciri-cirinya: orang tua memberikan kebebasan 

kepada anak, kuranya kontrol dan penanaman disiplin orang tua terhadap anak ), 

sebagimana hasil wawancara bersama M.Wahyuddin/kepala madrasah aliyah yang 

menyatakan bahwa: masih terdapatnya orang tua yang kurang melakukan kontrol 

terhadap perilaku anaknya, sehingga menyerahkan pembinaan anak sepenuhnya 

kepada pihak sekolah. Sejatinya orang tua yang sadar akan peran, fungsi serta 

tanggungjawab sebagai orang tua tidak dengan serta merta menyerahkan pembinaan 

dan penanaman nilai-nilai moral dan kedisiplinan anak sepenuhnya kepada guru di 

sekolah. Akan tetapi keluarga (orang tua) dan pihak sekolah harus bekerja sama 

secara intens dalam mengontrol perilaku anak.    
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya 

tentang pengaruh kondisi psikologis keluarga terhadap pembentukan sikap disiplin 

siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah 

Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan tentang gambaran umum perilaku disiplin siswa 

yang terdapat di objek penelitian bahwa pada dasarnya para peserta didik 

menunjukkan disiplin dengan tingkat persentase 77%. Hal tersebut 

berdasarkan dari olah data yang disebar dalam bentuk skala. Namun pada 

objek penelitian juga ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang masih biasa 

terjadi sebagaimana hasil wawancara bersama guru, dan siswa. Seperti: 

terlambat datang ke sekolah, bolos, tidak mengerjakan tugas sekolah, memakai 

seragam yang belum memenuhi standar yang ditentukan, membawa HP ke 

sekolah, serta tidak ikut s}alat duhur berjamaah. Pelanggara tersebut ditangani 

oleh guru yang bersangkutan atau wali kelas/ guru BK/ serta kepala sekolah. 

2. Gambaran deskriptif kondisi psikologis keluarga pada objek penelitian, 

sebagaimana hasil olah data menunjukkan bahwa skor frekuensi dan persentase 

dari skala kondisi psikologis yang disebar sebesar (F) 69 dan (P) 71, 13 %. Hal 

ini menunjukkan bahwa kondisi psikologis keluarga dari subjek penelitian 71% 

dengan kategorisasi sangat baik, sedangkan untuk kategori sedang sebesar 28, 

86%. Tentunya hal ini membuat orang tua/ wali agar lebih menigkatkan peran 
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dan fungsinya dalam membentuk dan mengembangkan nilai-nilai positif pada 

diri anak.   

3. Hasil olah data yang dilakukan melalui skala yang disebar kepada sampel 

penelitian dengan dua variabel yaitu kondisi psikologis keluarga dan sikap 

disiplin siswa, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif kondisi 

psikologis keluarga terhadap pembentukan sikap disiplin siswa di Madrasah 

Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiya Ereng-Ereng 

Kabupaten Bantaeng dengan perolehan  r2 menunjukkan 0, 56, hal tersebut 

berarti bahwa sebesar 56 % psikologis keluarga mempengaruhi pembentukan 

sikap disiplin anak. 44 % kedisiplinan anak dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak menjadi fokus dalam penelitian ini. 

4. Hasil analisis data untuk mengetahui tingkat kondisi psikologis keluarga dan 

kedisiplinan siswa berdasarkan perbedaan jenis kelamin pada objek penelitian 

ditemukan taraf signifikansi 0,810 dan diperoleh nilai F 0,058 dengan kondisi 

psikologis keluarga jenis kelamin laki-laki memperoleh mean 120,49 dan 

perempuan mean 121,19. Sedangkan variabel kedisiplinan diperoleh taraf 

signifikansi 0,898, dan nilai F 0,016 dimana jenis kelamin laki-laki 

memperoleh mean 111,11 dan perempuan 113,56. Berdasarkan kategorisasi 

menunjukan bahwa jenis kelamin perempuan memiliki kondisi psikologis 

keluarga rata-rata sangat baik, dan kedisiplinan dikategorikan rata-rata tinggi 

jika dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki. 

B. Implikasi Penelitian 

 Kedisiplinan merupakan salah satu unsur penentu keberhasilan seseorang 

dalam meraih cita-cita yang diharapakan, seorang siswa, pelajar/peserta didik 
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tentunya tidak akan mendapatkan prestasi yang tinggi ketika tidak disiplin dalam 

belajar. Begitu pula dalam sebuah lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) tidak 

akan tercipta suasana belajar yang sehat, kondusif dan efektif serta efesien dalam 

lingkungan sekolah ketika semua unsur yang ada di dalamnya tidak disiplin baik 

mulai dari pimpinan, para guru, staf, terlebih lagi peserta didik. Dalam lingkungan 

sekolah salah satu upaya untuk mendisiplinkan para peserta didik tentunya dengan 

pelaksanaan aturan-aturan yang tertuang dalam bentuk tata tertib sekolah. Tata 

tertib inilah yang harus diikuti dan ditaati oleh seluruh peserta didik, tentunya 

dengan penegakan aturan-aturan tersebut secara ketat, konsisten dan kentinyu dari 

pihak sekolah akan membuat seluruh peserta didik mau atau tidak harus menaatinya. 

 Pengawasan dan pengontrolan perilaku peserta didik dari pimpinan dan para 

guru juga akan sangat mempengaruhi siswa dalam menjalankan kewajibannya. Hal 

ini dilakukan agar semua proses pendidikan berjalan dengan baik sesuai dengan yang 

diharapkan dan yang pada akhirnya akan mempengaruhi juga prestasi belajar siswa. 

masalah pendisiplinan anak bukan hanya menjadi tugas para pendidik yang ada di 

sekolah, akan tetapi proses pembentukan awal disiplin berada di lingkungan 

keluarga. Dalam hal ini orang tua atau wali anak bertanggung jawab besar dalam 

melakukan upaya-upaya agar anak mampu menjadi pribadi yang berdisiplin tinggi, 

dengan menanamkan nilai-nilai agama, moralitas pada diri anak serta melakukan 

kontrol, pengawasan terhadap perilaku anak, membangun komunikasi yang sehat, 

memberikan dukungan dan pelibatan orang tua terhadap anak.  

 Nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua dalam diri anak, sejatinya akan 

membentuk pribadi yang positif dan berdisiplin tinggi. Nilai-nilai tersebut juga 

diharapkan mampu diejawantahkan anak dalam kehidupa sehari-harinya baik dalam 
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lingkungan sekolah dengan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, serta dalam 

lingkungan sosial masyarakat dalam bentuk menjalankan norma-norma yang ada. 

Orang tua, pendidik atau guru serta masyarakat memiliki tanggung jawab dalam 

menanamkan, mengembangkan dan mempertahankan kedisiplinan anak tentunya 

sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan maka penulis merumuskan 

beberapa saran demi perbaikan sekolah pada objek penelitian yakni sebagai berikut: 

1. Pentingnya data base siswa (dalam bentuk dokumen) yang melakukan 

pelanggaran, hal ini dimaksudkan untuk mengotrol perilaku siswa yang 

sering melakukan pelanggaran. 

2. Meningkatkan komunikasi, kerjasama dan memberikan pemahaman kepada 

orang tua atau wali siswa bahwa proses pembinaan siswa bukanlah 

sepenuhnya menjadi tugas guru akan tetapi orang tua juga memiliki peran 

yang sangat penting. 

3. Seluruh guru harus konsisten dan secara kontinyu dalam menerapkan tata 

tertib demi meningkatkan kedisplinan warga sekolah. 

4. Pentingnya keteladanan guru atau pembina dalam mengembangkan dan 

mempertahankan sikap disiplin siswa.  



132 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdurrahman, M., & Totok, B. Memahami dan Menangani Siswa dengan Problema 
dalam Belajar:Jakarta : Pedoman Guru, Proyek Peningkatan Mutu SLTP, 
Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2000. 

Abdul, Mujib.Ilmu Pendidikan Islam  Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006. 

Alang, Sattu.Kesehatan Mental dan Terapi Islam, t. Cet; Makassar: Berkah Utami 
Makassar, 2006. 

Al-Faruq, Asadullah. Gantungkan Cambuk Di Rumahmu, Seni  Mendisiplinkan 
Anak Menurut Resep Nabi Saw. Cet. I; Solo, Nabawi Publishing, 2012. 

Ali, Mohammad, Asrori, Mohammad. Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta 
Didik, Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2012. 

Arikunto, Suharsimi.Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Cet.XI; 
Jakarta: Rineka Cipta, 2002. 

………,Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Cet. XIV; Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010. 

Azwar, Saipuddin.Reliabilitas dan Validitas, t. Cet; Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 
2007. 

Barnawi & Arifin, Mohammad.Kinerja Guru Profesional, Instrumen Pembinaan, 
Peningkatan & penilaia, Cet. I; Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012 

………,Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah, Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2012. 

C. Trihendradi. Step by Step SPSS 18 Analisis Data Statistik. Edisi I, t. Cetak; 
Yogyakarta: Andi Offset, 2010.  

Dalam http://adwintaactivity.blogspot.com./2012/macam-macam-disiplin.html. 
(diakses pada 26 Januari 2014 pukul 08:21 WIB) 

Danim, Sudarwan & Danim, Yunan.Administrasi Sekolah & Manajemen Kelas, Cet. 
I; Bandung: Pustaka Setia, 2010. 

Dardjat, Zakiah.Ilmu Jiwa Agama Cet. VIII; Jakarta: Bulan Bintang, 1979. 

Darling, N. & Steinberg, L. Parenting Style as Context; an in Tegrative Model. 
Psychological Bulletin, 113, 1993, h. 487-496.  

Departemen Agama RI.Al-Qur’anul Karim Terjemah Tajwid Berwarna, Jakarta: 
Jabal Raudhotul Jannah, 2009. 

Depertemen Pendidikan Nasional.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet I, Jakarta; 
Balai Pustaka, 2001. 

Depertemen Pendidikan.Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Cet. IV; 
Yogyakarta, Pustakia Pelajar, 2011. 



133 
 

Dewantara, Ki Hajar. Pendidikan, t.Cetak; Yokyakarta: Majlis Luhur Taman Siswa, 
1962. 

Dokumen wakil kepala bidang kesiswaan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 
KH.Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng kabupaten Bantaeng.   

Durkheim, Emile. Pendidikan Moral, suatu Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan. 
Jakarta: Erlangga, 1990. 

Imam Barnadib, Sutari.Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis, Cet. XV; Yogyakarta: 
Andi O 

ffset, 1995. 

Indrakusuma, Amir Daien.Pengantar Ilmu Pendidikan: Sebuah Tinjauan Teoritis 
Filosofis. t. Cet; Surabaya: Usaha Nasional, 1973. 

Istianah. A. Rahman, Perilaku Disiplin Remaja, t. Cet.; Makassar: Alauddin 
University Press, 2012. 

al- Jauziah, Ibnu Qayyum.Serpihan Kasih Untuk Si Buah Hati, Cet. III; Jakarta: 
Pustaka Azzam, 1999. 

Kementrian Pendidikan Nasional.Buku kerja kepala sekolah, t.Cet; Jakarta: Pusat 
pengembangan tenaga kependidikan badan PSDMP dan PMP, 2011. 

Koerner, A.F. & Fitzpatrick. Communication In Intact Families. In A.L Vangelisti 
(Ed.), Handbook  of  Family Communicatin (pp. 177-179). Mahwah, New 
Jersey: lawrence erlbaum associates, inc. 2004. 

Lestari, Sri. Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan konflik dalam 
Keluarga. Cet. I; Jakarta: Kencana 2012. 

Mappanganro.Rasyid Ridha & Pemikirannya Tentang Pendidikan Moral. Cet. I; 
Alauddin University Pres, Makassar; 2011. 

Meichati, Siti.Pendidikan Sistematis. Yogyakarta: FIP IKIP, 1975 

Moh. Shochib.Pola Asuh Orang Tua, Dalam Membantu Anak Mengembangkan 
Disiplin Diri, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2010. 

Muhajir, As’aril. Ilmu Pendidikan Persfektif Kontekstual. Cet. I; Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media, 2011 

Muhammad, Abu Bakar.Metodik Khusus Pengajaran Bahasa . t.Cet; Surabaya: 
Usaha Nasional, 2005.  

Mujiran, Paulus. Pernik-Pernik Pendidikan. Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah 
dan Penyadaran Gender, Cet. I; Yogyakart: Pustaka Pelajar, 2002. 

Nata, Abuddin. Ilmu Pendidikan Islam. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2010. 

Noer Aly, Hery. Ilmu Pendidikan Islam. Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. 

Noor, Rohina M. Pendidikan Karakter Berbasis Sastra, Solusi Pendidikan Moral 
yang Efektif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. 



134 
 

Novia, Windi. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. t.Cetak; Surabaya: Kashiko Press 
t.tahun. 

Prasetyo, Bambang.Metode Penelitian Kuantitatif. Cet. I; Jakarta: Rajagrafindo 
Persada, 2005. 

Prijodarminto, Soegeng. Disiplin Kiat Menuju Sukses. Cet II; Jakarta: Pradnya  
Paramita. 1994. 

Riduwan.Dasar-Dasar Statistika, Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2003. 

Rimm, S. Smart Parenting: How to Raise a Happy, Achieving Child. Alih bahasa: 
Mangunhardjana, A. Mendidik Anak dengan Bijak., t.Cet; Jakarta: Grasindo, 
1998. 

Shochib, Moh. Pola Asuh Orang Tua, dalam Membantu Anak Mengembangkan 
Disiplin Diri. Cet.II; Jakarta, Rineka Cipta, 2010.  

Sjarkawi.Pembentukan Kepribadian Anak, Peran Moral, Intelektual, Emosional, 
Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri, Cet. IV; Jakarta: Bumi 
Aksara 2011. 

Srijanto Djarot, Waspodo Eling, Mulyadi. Tata Negara Sekolah Menngah Umum, 
t.Cet; Surakarta: Pabelan, 1994. 

Sugiono.Statistik Untuk Penelitian, Cet. XIV; Bandung: Alfabeta, 2002. 

………., Metode Penelitian Kuantutatif Kualitatif Dan R&D, Cet. VI; Afabeta, 
2009. 

………., Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D, Cet. XVIII; Bandung: Alfabeta, 2013. 

Sukmadinata, Nana Syaodih.Metode Penenlitian Pendidikan, Cet.IV; Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2008. 

Sunarto, Ny. B. Agung Hartono. Perkembangan Peserta Didik. Cet. I; Jakarta, 
Rineka Cipta, 1999.  

Syaodih Sukmadinata, Nana. Metode Penenlitian Pendidikan. Cet.IV; Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2008. 

Syihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. 
Vol. 15 Cet VIII ; Lentera Hati, 2007. 

Syihab, M. Quraisy. Tafsir Al-Misbah, Pesan,Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. Vol 
2. Cet. VIII: Lentera Hati, 2007.     

Tafsir, Ahmad.Ilmu Pendidikan Islam . Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012 

Takdir Ilahi, Mohammad.Quantum Parenting, kiat Sukses Mengasuh Anak secara 
Efektif dan Cerdas, Cet. I; Jogjakarta: Kata Hati, 2013. 

Tulus, Tu’u.Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, t.Cet; Jakarta: 
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004. 

Yunus, Muhammad.Metode Khusus Pendidikan Agama, Cet. XIII; Semarang: 
Hidayah Karya, 1965. 



 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

St. Muthahharah lahir pada tanggal 24 Mei 1986, di 

Kelurahan Ereng-Ereng Kecamatan Tompobulu 

Kabupaten Bantaeng. Lahir dari keluarga sederhana 

pasangan Ibnu Hajar dan St. Nurbiah. Anak kedua dari 

tiga bersaudara. Mengawali pendidikan formal pada 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Ereng-Ereng, 

kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah Tsnawiyah 

Muhammadiyah Ereng-Ereng, kemudian Tingkat Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Ereng-Ereng. Dengan izin Allah Swt, serta keinginan dan 

Motivasi yang kuat maka setelah tamat belajar di MAM Ereng-Ereng melanjutkan 

pendidikan di perguruan Tinggi Islam UIN Alauddin Makassar Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Instruktur Baca Tulis al-Quran (IBTQ), 

selanjutnya menempuh pendidikan pada Universitas Muhammadiyah 

(UNISMUH) Makassar Fakultas Agama Islam jurusan Pendidikan Agama Islam 

(PAI) kemudian melanjutkan kejenjang Magister konsentrasi Pendidikan dan 

Keguruan Tahun 2012 sampai 2014 pada Universitas Islam Negeri (UIN) 

Alauddin Makassar. 

 Penulis mulai bergelut di dunia organisasi ketika menginjakkan kaki di 

bangku sekolah hingga menjadi Mahasiswa. Organisasi yang digeluti saat menjadi 

pelajar seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Pramuka serta Remaja 

Masjid Nurul Huda Ereng-Ereng, Kader Pencinta Alam (KARPALA), Serta 

Kelompok Studi Karya Putra-Putri Bantaeng (KOSKAR-PPB). Selama 

Mahasiswa, Aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan pengurus organisasi.  

Pengalaman Organisasi: 
1. Ketua Komisariat IMM Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin 

Makassar 
2. Pengurus Cabang IMM Kota Makassar 
3. Pengurus Komisariat IMM FAI UNISMUH Makassar 
4. Pengurs Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng (HPMB) UIN Alauddin 

Makassar. 
 

Pengalaman Pekerjaan: 
1. Mengajar di SMP al-Furqan Ereng-Ereng, Kecamatan Tompobulu Kab 

Bantaeng 



2. Mengajar di MTs Muhammadiyah Ereng-Ereng kecematan tompobulu 
Kabupaten Bantaeng 

3. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Yayasan Jalarambang Indonesia 
(YAJALINDO). 

4. Fasilitator Pendamping (FASDING) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 
Kabupaten Bantaeng. 

5. Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Ereng-
Ereng Kec.Tompobulu Kab Bantaeng  
 
 
Motto: ”TIADA KEBERHASILAN TANPA USAHA YANG KERAS ” 

“Fastabiqul khaerat” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Nama  : St. Muthahharah 
NIM : 80100212052 
Program  Studi : Dirasah Islamiyah 
Konsentrasi  : Pendidikan dan Keguruan 
Judul Tesis : Pengaruh Kondisi Psikologis Keluarga Terhadap Pembentukan 

Sikap Disiplin Siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. 
Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng  

 

SIKAP DISIPLIN SISWA 

Indikator Aitem: 
a. Disiplin siswa datang tepat waktu 
b. Berpakaian rapi dan sopan 
c. Disiplin dalam menyelesaikan tugas 
d. Disiplin salat berjamaah 
e. Aktif mengikuti pelajaran 

 
Pertanyaan untuk Kepala Sekolah: 

1. Apakah seluruh siswa sudah menerapkan tata tertib yang berlaku secara 

maksimal? 

2. Pelnggaran-pelanggaran apa saja yang biasa dilakukan  oleh siswa? 

3. Apakah siswa yang melanggar peraturan dikenakan sangki sebagaimana yang 

telah ditentukan oleh sekolah? 

4. Bagaimana bentuk kerjasama pihak sekolah dengan pihak keluarga/orang 

tua/wali siswa dalam meningkatkan kedisiplinan siswa? 

5. Apakah bapak dan para dewan guru melakukan pemantauan setiap saat 

terhadap siswa? 

6. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh sekolah dalam mendisiplinkan 

peserta didik? Bagaimana menangani kendala tersebut? 

 



 

 
Pertanyaan untuk Dewan Guru 

1. Apakah masih ada siswa yang datang terlambat untuk mengikuti pelajaran 

pada saat bapak/ ibu sedang mengajar? 

2. Menurut pengamatan bapak/ibu jenis pelanggaran apa yang biasa dilakukan 

peserta didik? 

3. Apakah bapak/ibu menanyakan alasan/ penyebab siswa melanggar peraturan?    

4. Bagaimana penanganan bapak/ibu ketika ada siswa yang melanggar? 

5. Secara umum apakah seluruh siswa sudah bisa dinyatakan disiplin? Apa 

indikatornya? 

6.  Upaya-upaya apa yang bapak/ibu lakukan agar peserta didik taat dan patuh 

terhadap tata tertib yang belaku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pertanyaan untuk Orang Tua Siswa 

Indikator Aitem Psikolgis Keluarga: 
1. Kontrol dan pemantauan orang tua terhadap perilaku anak 
2. Dukungan dan keterlibatan orang tua bagi anak 
3. Komunikasi orang tua terhadap anak 
4. Kedekatan orang tua-anak 

 

Jawablah pertanyaan beriku: 

1. Apakah bapak/ibu melakukan Kontrol dan pemantauan orang tua terhadap 

perilaku anak 

2. Apakah bapak/ senantiasa mendukung dan melibatkan diri ketika anak 

sedang mengalami kesulitan dalam belajar? 

3. Apakah anak bapak/ibu mengkomunikasikan ketika mereka sedang 

mengalami masalah disekolah? 

4. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam menanamkan 

kedisiplinan terhadap anak? 

 

Pertanyaan untuk siswa 

1. Apakah anda dan seluruh siswa yang lain telah melaksanakan tata tertib 

sebagaimana yang harapkan? 

2. Apakah kepala sekolah dan para dewan guru melakukan pemantauan secara 

intens terhadap perilaku disiplin siswa? 

3. Apakah sangsi pelanggaran disiplin yang ada dalam tata tertib sekolah sudah 

dilaksanakan secara konsisten oleh para guru? 

 



 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Metode Pengumpulan Data  : Wawancara 
Tanggal  : 11 Maret 2014 
Tempat  : MA PonPes KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah 

Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng 
Responden   : M.Wahyuddin, S. Pd.I 

 

Pertanyaan Untuk Kepala Madrasah 

1. Apakah seluruh siswa sudah menerapkan tata tertib yang berlaku secara 

maksimal? 

Jawab: belum seluruhnya siswa melaksanakan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Jika dipersenkan baru sekitar 70-75% siswa menaati peraturan atau tata 

tertib yang berlaku. 

2. Pelanggaran-pelanggaran apa saja yang biasa dilakukan  oleh siswa? 

Jawab: indikator yang dapat dilihat terkait dengan perilaku ketidakdisiplinan 

siswa adalah masih adanya siswa yang datang terlambat ke sekolah, 

membawa HP ke sekolah, meskipun ada situasi tertentu yang dibenarkan 

siswa membawa HP ke sekolah yaitu apabila HP yang digunakan tidak 

menggunakan fasilitas lengkap seperti internet dan lain-lain hal tersebut 

di maksudkan untuk meminimalisir perilaku negatif siswa dalam 

mengakses fasilitas internet.  

3. Apakah siswa yang melanggar peraturan dikenakan sangki sebagaimana yang 

telah ditentukan oleh sekolah? 

Jawab: siswa yang melanggar diberikan sangsi yang tentunya akan disesuaikan 

dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, untuk jenis 

pelanggaran berat dalam hal ini yang dapat mencederai nama baik 

almamater maka jenis sangsi yang diberikan adalah pemberian SP (surat 

peringatan) bahkan pemberhentian secara tidak hormat. 



4. Apakah bapak dan para dewan guru melakukan pemantauan setiap saat terhadap 

siswa? 

Jawab: kepala sekolah dan seluruh guru melakukan pemantauan terhadap 

perilaku-perilaku siswa dan jika didapati perilaku yang negatif biasanya 

langsung ditindaklanjuti oleh guru yang mendapati. 

5. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh sekolah dalam mendisiplinkan peserta 

didik? Bagaimana menangani kendala tersebut? 

Jawab: Ada beberapa kendala yang dihadapi sekolah dalam menerapkan 

peraturan/ tata tertib sekolah sehinggah masih terdapat peserta didik 

yang melakukan pelanggaran atau berprilaku tidak disiplin, seperti: 

tingkat kesadaran disiplin peserta didik masih sangat butuh bimbingan, 

kesadaran guru sebagai penopang pelaksanan tata tertib harus 

ditingkatkan (meningkatkan kemauan guru dalam upaya peningkatan 

kualitas peserta didik), masih banyak guru yang tidak memunculkan 

inisiasi dalam pengawalan penerapan tata tertib, ini terbukti peserta 

didik yang datang terlambat pada jam pertama  tidak diberi sangsi 

sehinggah membiasakan anak datang terlambat. Selain itu para wali 

kelas belum secara maksimal mengajak para peserta didik pada 

rombelnya untuk lebih pro aktif dalam proses pembelajaran. hal yang 

menjadi kendala berat yang dialami sekolah dalam melakukan 

pembinaan terhadap peserta didik adalah peserta didik yang tercatat dan 

mendaftar di sekolah pada umumnya tidak lulus di sekolah-sekolah 

negeri yang notabene mereka memiliki kualitas dan atitude yang kurang, 

sehinggah sekolah berfungsi sebagai bengkel anak. Hal tersebut menjadi 

alasan orang tua mengirim anaknya ke madrasah untuk dibina  dan 

diperbaiki akhlaknya, dan kebanyakan orang tua menyerahkan 

sepenuhnya kepada sekolah. Namun demikian telah dilakukan upaya-

upaya dalam peningkatan kedisiplinan untuk seluruh warga sekolah 

seperti: (1) mengaktifkan guru piket, hal ini dilakukan untuk mengawal 

kedisiplinan baik guru maupun peserta didik pada jampelajaran yang 



telah ditentukan, mengawal peserta didik bilamana terjadi kekosongan 

jam pelajaran, memberikan sangsi kepada peserta didik yang terlambat. 

(2) rapat bulanan guru (untuk mengevaluasi kinerja guru dan pembina 

termasuk keuangan baik kegiatan formal maupun 

nonformal/ekstrakulikuler). (3) memberikan bimbingan secara langsung 

kepada guru terkait pentingnya kualitas dan kuantitas peserta didik. (4) 

melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens kepada orang tua 

selain pertemuan tahunan (yang membahas tentang tata tertib sekolah) 

juga dalam waktu-waktu senggang mengunjungi atau bersilaturrahim 

secara langsung ke rumah peserta didik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Tanggal : 20 Februari 2014 

Tempat : MA PonPes KH. Ahmad Dahlan  Muhammadiyah 

Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng 

Responden : Hasrianai, S. Pd. 

 

Pertanyaan Untuk Guru 

 

1. Apakah menurut ibu/bapak siswa telah melaksanakan  peraturan atau tata tertib 

sekolah secara maksimal / siswa cukup disiplin? 

Jawab: Pada umumnya untuk peserta didik Madrasah Aliyah 75 % cukup disiplin 

namun sekitar 25% dari jumlah peserta didik kurang atau tidak disiplin 

ini terlihat dengan adanya pelanggaran tata tertib yang dilakukan seperti, 

tidak memperhatikan guru pada saat menjelaskan pelajaran (bermain-

main/tidak fokus dalam proses pembelajaran), bahkan peserta didik di 

kelas 2.1 terkadang tidak hadir disekolah sekitar 30% dari jumlah peserta 

didik, masih ada peserta didik dan  yang berpakaian tidak sesuai standar 

yang ditentukan oleh sekolah, masih banyaknya peserta didik yang 

membawa HP. Sedangkan peraturan dan tata tertib telah disosialisasikan 

kepada seluruh peserta didik pada saat Masa Orientasi Peserta didik baru 

(MOS) yang tentunya harapkan dapat peserta didik padat mengindahkan, 

dan melaksanakan tata tertib tersebut. 

2. Bagaimana penanganan yang dilakukan ibu/bapak terhadap perilaku tidak disiplin 

peserta didik? 

Jawab: Peserta didik yang melakukan pelanggaran atau tidak disiplin diberikan 

penanganan secara khusus sesuai dengan jenis pelanggaran yang 

dilakukan, salah satu bentuk kerjasama antara pihak sekolah dengan 

orang tua atau wali peserta didik adalah dengan mengadakan pertemuan 

dalam rangka mensosialisasikan tentang tata tertib sekolah. Hal ini 



dilakukan agar pihak orang tua/wali mngetahui segala hal yang menjadi 

kewajiban peserta didik yang menempuh pendidikan di perguruan. 

Meskipun demikian masih saja ada peserta didik yang melakukan 

pelanggaran atau tidak disiplin.  

3. Menurut ibu/bapak faktor yang menyebabkan sehingga peserta didik melakukan 

pelanggaran disiplin apa? 

Jawab: salah satu faktor utama adalah kurangya kontrol orang tua terhadap 

anaknya. Selain itu juga faktor biaya (biaya transportasi untuk 

kesekolah), adanya peserta didik yang kurang respek terhadap guru 

tertentu pada saat mengajar sehingga menyebabkan tidak 

memperhatikan penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Tanggal : 4 Maret 2014 

Tempat :MA PonPes KH. Ahmad Dahlan  Muhammadiyah 

Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng 

Responden : St. Nurati, S. Pd.I 

 

Pertanyaan Untuk Guru 

 

1. Apakah menurut ibu/bapak siswa telah melaksanakan  peraturan atau tata tertib 

sekolah secara maksimal / siswa cukup disiplin? 

Jawab: Peserta didik di MA PonPes KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-

Ereng belum melaksanakan aturan-aturan sekolah secara 100%, peserta 

didik masih banyak yang melanggar seperti datang terlambat, tidak hadir 

di sekolah tanpa keterangan, bolos, tidak mengerjakan tugas. Dan untuk 

kategori pelanggaran berat/ moral seperti menjalin hubungan asmara 

(pacaran secara berlebihan). 

2. Bagaimana penanganan yang dilakukan ibu/bapak terhadap perilaku tidak disiplin 

peserta didik? 

Jawab: untuk penanganan pelanggaran disiplin tentunya disesuaikan dengan jenis 

pelanggaran yang dilakukan, dalam tata tertib sekolah sudah 

dikemukakan apa yang menjadi kewajiban siswa. 

3. Menurut ibu/bapak faktor yang menyebabkan sehingga peserta didik melakukan 

pelanggaran disiplin apa? 

Jawab: Salah satu faktor ketidakdisiplinan peserta didik adalah minimnya 

kesadaran untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di sekolah 

sehingga terkadang peserta didik patuh terkadang melanggar, hal ini juga 

disebabkan karena peraturan belum diterapkan secara konsisten dan 

kontinyu, pergaulan dan media serta kontrol dan pengawasan orang tua 

juga sangat mempengaruhi kedisiplinan peserta didik. 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Tanggal : 4 April 2014. 

Tempat :MA PonPes KH. Ahmad Dahlan  Muhammadiyah 

Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng 

Responden : Nismawati, S. Pd. 

 
Pertanyaan untuk Guru 

 

1. Apakah menurut ibu/bapak siswa telah melaksanakan  peraturan atau tata tertib 

sekolah secara maksimal / siswa cukup disiplin? 

Jawab: Jika dipersenkan tingkat kedisiplinan peserta didik di Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng 

Kabupaten Bantaeng telah mencapai 80 %, karena hal ini masih ada 

peserta didik yang sering tidak disiplin seperti terlambat datang kesekolah 

yang semestinya peserta didik harus hadir 20 menit sebelum proses 

pembelajaran dimulai.  

2. Bagaimana penanganan yang dilakukan ibu/bapak terhadap perilaku tidak disiplin 

peserta didik? 

Jawab: peanganan yang biasa saya lakukan dengan memberikan tugas tambahan 

kepada siswa yang terlambat ataupun yang tidak menyetor tugas yang 

diberikan.  
3. Menurut ibu/bapak faktor yang menyebabkan sehingga peserta didik melakukan 

pelanggaran disiplin apa? 

Jawab: setelah kroscek kepada peserta didik yang bersangkutan mengungkapkan 

alasannya karena biasanya pada hari-hari pasar kecamatan mereka 

manfaatkan untuk mencari uang (ngojek) untuk membantu perekonomian 

orang taunya atau minimal bisa digunakan membeli bahan bakar minyak 

(bensin untuk motornya), alasan lain beberapa peserta didik yang sering 

terlambat karena kurangnya alat transfortasi yang menghubungkan dari 

desa tempat tinggalnnya yang notabenenya ke sekolah.   



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Tanggal : 15 Pebruarit 2014 

Tempat : MA PonPes KH. Ahmad Dahlan  Muhammadiyah   

Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng 

Responden : Diaul Haq 

 

Pertanyaan untuk siswa 

1. Apakah anda dan seluruh siswa yang lain telah melaksanakan tata tertib 

sebagaimana yang harapkan? 

Jawab: Peserta didik kelas 3 masih sering melakukan pelanggaran disiplin ini 

terlihat pada adanya peserta didik yang bolos pada jam efektif sekolah, 

berpakaian yang tidak sesuai standar sekolah (pakaiannya sengaja 

diperkecil), tidur dalam kelas, dan terkadang ada peserta didik yang tidak 

memperhatikan guru pada saat menjelaskan pelajaran.  

2. Apakah kepala sekolah dan para dewan guru melakukan pemantauan secara intens 

terhadap perilaku disiplin siswa?  

Jawab: Hal ini tidak terlepas juga karena ketua kelas belum maksimal dalam 

menjalankan tugasnya terutama mengkomunikasikan kepada wali kelas 

atau guru lain ketika terjadi pelanggaran. 

3. Apakah sangsi pelanggaran disiplin yang ada dalam tata tertib sekolah sudah 

dilaksanakan secara konsisten oleh para guru? 

Jawab: Tertib dalam proses pembelajaran juga tergantung pada guru yang 

mengajar, karena sering terjadi peserta didik yang tidur tidak ditegur 

oleh guru yang bersangkutan. Selain itu terlihat juga peserta didik 

banyak yang merasa terpaksa ikut shalat berjamaah ini disebabkan 

mereka lebih berpikir pulang dan menunggu pete-pete, dan ada beberapa 

yang dengan sengaja tidak menitip kunci kendaraannya (motor) kepada 

satpam sekolah dengan demikian memudahkan mereka meninggalkan 

lokasi sekolah pada jam belajar. 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Tanggal : 15 Februari 2014 

Tempat : MA PonPes KH. Ahmad Dahlan  Muhammadiyah 

Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng 

Responden : Rahmatullah 

 

Pertanyaan untuk siswa 

1. Apakah anda dan seluruh siswa yang lain telah melaksanakan tata tertib 

sebagaimana yang harapkan? 

Jawab: belum sepenuhnya seluruh siswa menaati peraturan dan tata tertib yang 

berlaku. 

2. Apakah kepala sekolah dan para dewan guru melakukan pemantauan secara intens 

terhadap perilaku disiplin siswa?  

Jawab:  guru belum intens dan maksimal sehingga terjadi, selain itu masih ada 

juga peserta didik yang sering bolos. 

3. Apakah sangsi pelanggaran disiplin yang ada dalam tata tertib sekolah sudah 

dilaksanakan secara konsisten oleh para guru? 

Jawab: Salah satu penyebab peserta didik masih ada yang tidak disiplin karena 

tata tertib sekolah belum dilaksanakan secara tegas oleh guru, sehingga 

masih banyak peserta didik yang membawa HP yang jelas-jelas hal itu 

dilarang namun karena 

 

 

 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Tanggal : 28 Pebruari 2014 

Tempat : Kel. Ereng-Ereng RW 02/ RT 02 

Responden : Hj. Hawariyah 

Pertanyaan untuk orang tua/wali siswa 

1. Apakah bapak/ibu melakukan Kontrol dan pemantauan orang tua terhadap 

perilaku anak? 

Jawab: sedangkan salah satu bentuk pengontrolan yang biasa dilakukan orang tua 

adalah dengan bertanya kepada anak ketika terlalu cepat pulang dari 

sekolah karena orang tua mengetauhi jadwal jam belajar anak di sekolah 

hal ini dilakukan untuk menghindari perilaku tidak disiplin seperti bolos 

sekolah. 

2. Apakah bapak/ senantiasa mendukung dan melibatkan diri ketika anak sedang 

mengalami kesulitan dalam belajar? 

Jawab: Sejak dini anak ditanamkan kemandirian dalam belajar sehingga orang tua 

tidak pernah mendapati anak mengeluh tentang kesulitan dalam 

menyelesaikan PR/tugas sekolah, serta dengan sendirinya anak mengatur 

waktu belajarnya di rumah dan tentunya orang tua tetap melakukan 

pemantauan terhadap anak. 

3. Apakah anak bapak/ibu mengkomunikasikan ketika mereka sedang mengalami 

masalah disekolah? 

Jawab: Anak saya tidak pernah mengeluh masalah pelajarannya, tetapi masalah 

teman-temannya yang sering bolos biasa dia, main-main di kelas biasa 

dia keluhkan. 

4. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam menanamkan kedisiplinan 

terhadap anak? 

Jawab: Upayanya yang dilakukan adalah dengan mengontrol teman bergaul anak. 

Selain itu, orang tua juga secara langsung memberikan membimbing 

sekaligus mencontohkan disiplin dalam beribadah (s}alat lima waktu) 

karena keteladanan bagi anak sangat penting.    



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Tanggal : 27 Pebruari 2014 

Tempat : Kel. Ereng-Ereng RW 02/ RT 01  

Responden : Hijriyah, S.Pd.I 

Pertanyaan untuk orang tua/wali siswa 

1. Apakah bapak/ibu melakukan Kontrol dan pemantauan orang tua terhadap 

perilaku anak? 

Jawab: Dalam melakukan kontrol kepada anak-anak terhadap bagaimana mereka 

harus membiasakan disiplin dalam kehidupan sehari-harinya, tentunya 

dengan melakukan mengarahkan kehal-hal positif seperti s}alat lima 

waktu, berbakti kepada orang tua (membantu menyelesaikan pekerjaan 

rumah, seperti mencuci pakaian, piring, membersihkan tempat tidur, 

halaman rumah dan lain-lain)..  

2. Apakah bapak/ senantiasa mendukung dan melibatkan diri ketika anak sedang 

mengalami kesulitan dalam belajar? 

Jawab: Iya, orang tua memberikan motivasi belajar lebih giat dan keras setiap 

anak menyampaikan kesulitan belajar yang dihadapi 

3. Apakah anak bapak/ibu mengkomunikasikan ketika mereka sedang mengalami 

masalah disekolah? 

Jawab: Iya kadang-kadang anak menceritakan masalah yang dihadapi di sekolah, 

akan tetapi saya juga biasa mencari tau dari teman-teman satu kelasnya. 

4. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam menanamkan kedisiplinan 

terhadap anak? 

Jawab: pengotrolan secara intens dan terus-menerus terhadap perilaku anak dan 

yang paling penting adalah menanamkan nilai-nilai agama sejak dini 

akan sangat membatu dalam membentuk kedisiplinan anak. ketika anak 

melakukan hal-hal yang tidak diharapkan (bolos sekolah, lalai dalam 

melaksanakan s}alat lima waktu, tidak mengerjakan PR, malas belajar dan 

lain-lain), orang tua menegur dengan menjelaskan bahwa hal tersebut 

tidak baik serta konsekuensi dan efek negatif dari perilaku tersebut untuk 

dirinya. 



TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Tanggal : 27 Pebruari 2014 

Tempat tinggal : Kel. Ereng-Ereng RW 02/ RT 03 

Responden  : Nakirah 

Pertanyaan untuk orang tua/wali siswa 

1. Apakah bapak/ibu melakukan Kontrol dan pemantauan orang tua terhadap 

perilaku anak? 

Jawab: Bentuk kontrol yang biasa dilakukan oleh orang tua terhadap anak yaitu 

dengan bertanya kepada anak ketika terlambat pulang dari sekolah, 

keluar rumah, tentang teman bergaul. Selain itu orang tua juga menegur 

anak ketika melakukan hal yang tidak diharapkan seperti menonton TV, 

bermain HP secara berlebihan, serta malas belajar. 

2. Apakah bapak/ senantiasa mendukung dan melibatkan diri ketika anak sedang 

mengalami kesulitan dalam belajar? 

Jawab: Dalam menyelesaikan PR/tugas sekolah  sesekali orang tua melibatkan 

diri membatu ketika anak kesulitan dalam menyelesaikan sesuai dengan 

batas pengetahuan orang tua. 

3. Apakah anak bapak/ibu mengkomunikasikan ketika mereka sedang mengalami 

masalah disekolah? 

Jawab: anak-anak sangat jarang menceritakan masalah yang mereka hadapi di 

sekolah. 

4. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam menanamkan kedisiplinan 

terhadap anak? 

Jawab: bertanya kepada anak ketika terlambat pulang dari sekolah, keluar rumah, 

tentang teman bergaul. Selain itu orang tua juga menegur anak ketika 

melakukan hal yang tidak diharapkan seperti menonton TV, bermain HP 

secara berlebihan, serta malas belajar. 



 

 

INFERENSIAL 

VALIDITAS & RELIABILITAS 

VARIABEL PSIKOLOGIS (X) 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alphaa N of Items 

.572 44 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SOAL_1 121.43 23.151 .171 .551 

SOAL_2 121.47 20.809 .256 .725 

SOAL_3 121.83 21.730 .344 .630 

SOAL_4 121.50 21.224 .297 .692 

SOAL_5 123.13 23.982 .183 .580 

SOAL_6 122.80 22.579 .258 .560 

SOAL_7 121.40 22.041 .289 .630 

SOAL_8 121.67 23.057 .348 .562 



 

 

SOAL_9 121.93 19.237 .382 .854 

SOAL_10 121.97 24.171 .203 .758 

SOAL_11 122.07 24.064 .196 .688 

SOAL_12 122.50 24.466 .234 .553 

SOAL_13 121.10 23.679 .261 .530 

SOAL_14 121.77 22.944 .405 .524 

SOAL_15 121.57 22.254 .321 .604 

SOAL_16 122.40 21.145 .400 .673 

SOAL_17 121.53 22.464 .402 .591 

SOAL_18 122.87 24.120 .198 .571 

SOAL_19 121.77 24.599 .243 .637 

SOAL_20 122.07 24.754 .254 .520 

SOAL_21 122.17 23.799 .267 .585 

SOAL_22 121.33 23.057 .328 .569 

SOAL_23 121.97 20.861 .284 .710 

SOAL_24 121.87 23.430 .424 .518 

SOAL_25 121.67 21.609 .265 .642 

SOAL_26 121.50 22.534 .320 .595 

SOAL_27 121.93 25.995 .199 .568 

SOAL_28 121.47 22.464 .409 .587 

SOAL_29 122.30 22.838 .342 .566 

SOAL_30 122.23 23.495 .336 .507 

SOAL_31 122.10 21.886 .312 .612 

SOAL_32 122.00 23.586 .440 .509 

SOAL_33 121.83 21.661 .340 .658 

SOAL_34 122.00 22.552 .309 .585 

SOAL_35 122.80 22.993 .285 .541 

SOAL_36 121.83 22.764 .348 .564 

SOAL_37 122.70 21.528 .259 .643 

SOAL_38 122.20 25.545 .159 .595 

SOAL_39 121.97 23.620 .238 .516 



 

 

SOAL_40 122.37 25.757 .371 .580 

SOAL_41 122.60 24.041 .191 .566 

SOAL_42 121.70 19.045 .521 .886 

SOAL_43 122.50 23.983 .384 .688 

SOAL_44 122.03 24.102 .196 .566 

- Valid jika angka pada kolom Corrected Item-Total Correlation lebih besar atau 

sama dengan 0,25 atau bernilai positif. 

- Reliabel jika angka Cronbach's Alpha lebih besar atau sama dengan 0,5 atau 

bernilai positif  

 

  



 

 

VARIABEL KEDISIPLINAN (Y) 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.662 44 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SOAL_1 123.03 71.689 .337 .647 

SOAL_2 122.63 74.033 .123 .660 

SOAL_3 122.60 72.041 .257 .651 

SOAL_4 122.37 75.826 -.009 .666 

SOAL_5 124.40 76.110 .341 .669 

SOAL_6 123.93 75.168 .323 .666 

SOAL_7 122.60 71.972 .378 .647 

SOAL_8 122.70 68.838 .548 .632 

SOAL_9 122.97 69.551 .441 .638 



 

 

SOAL_10 122.90 70.231 .380 .642 

SOAL_11 123.23 71.978 .218 .653 

SOAL_12 122.73 78.478 .267 .681 

SOAL_13 122.43 67.702 .676 .625 

SOAL_14 122.40 69.145 .540 .634 

SOAL_15 122.57 72.875 .275 .651 

SOAL_16 123.63 74.033 .100 .661 

SOAL_17 122.43 69.289 .640 .632 

SOAL_18 124.00 81.034 -.396 .692 

SOAL_19 122.83 75.799 -.032 .672 

SOAL_20 123.10 71.128 .252 .650 

SOAL_21 123.07 71.651 .279 .651 

SOAL_22 122.60 78.179 .306 .678 

SOAL_23 122.80 71.821 .286 .649 

SOAL_24 123.00 78.345 -.206 .680 

SOAL_25 123.03 71.689 .337 .647 

SOAL_26 122.60 74.869 .363 .663 

SOAL_27 123.13 73.775 .293 .663 

SOAL_28 122.90 70.231 .380 .642 

SOAL_29 122.73 79.995 -.313 .688 

SOAL_30 122.97 72.585 .282 .656 

SOAL_31 122.77 69.013 .531 .633 

SOAL_32 122.77 69.013 .531 .633 

SOAL_33 122.70 77.459 .258 .675 

SOAL_34 122.97 69.551 .441 .638 

SOAL_35 122.57 72.875 .275 .651 

SOAL_36 122.83 77.592 -.148 .678 

SOAL_37 123.07 73.099 .139 .659 

SOAL_38 122.83 79.385 .278 .685 

SOAL_39 122.73 74.547 .251 .666 

SOAL_40 123.17 77.385 .330 .680 



 

 

SOAL_41 122.97 74.102 .273 .664 

SOAL_42 122.80 71.821 .286 .649 

SOAL_43 122.77 69.013 .531 .633 

SOAL_44 122.70 68.838 .548 .632 

Keterangan : 

- Valid jika angka pada kolom Corrected Item-Total Correlation lebih besar atau 

sama dengan 0,25 atau bernilai positif. 

- Reliabel jika angka Cronbach's Alpha lebih besar atau sama dengan 0,5 atau 

bernilai positif (semua reliabel) 
 

 



 

 

DESKRIPTIF 

VARIABEL PSIKOLOGIS (X) 

 

Statistics 

PSIKOLOGIS 

N Valid 97 

Missing 0 

 

 

PSIKOLOGIS 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 78.00 1 1.0 1.0 1.0 

83.00 2 2.1 2.1 3.1 

84.00 3 3.1 3.1 6.2 

85.00 3 3.1 3.1 9.3 

86.00 3 3.1 3.1 12.4 

87.00 3 3.1 3.1 15.5 

88.00 3 3.1 3.1 18.6 

89.00 2 2.1 2.1 20.6 

90.00 8 8.2 8.2 28.9 

91.00 5 5.2 5.2 34.0 

92.00 7 7.2 7.2 41.2 

93.00 9 9.3 9.3 50.5 

94.00 4 4.1 4.1 54.6 

95.00 8 8.2 8.2 62.9 

96.00 3 3.1 3.1 66.0 

97.00 4 4.1 4.1 70.1 

98.00 8 8.2 8.2 78.4 

99.00 4 4.1 4.1 82.5 



 

 

100.00 3 3.1 3.1 85.6 

101.00 3 3.1 3.1 88.7 

102.00 2 2.1 2.1 90.7 

103.00 1 1.0 1.0 91.8 

104.00 1 1.0 1.0 92.8 

105.00 1 1.0 1.0 93.8 

106.00 1 1.0 1.0 94.8 

107.00 1 1.0 1.0 95.9 

108.00 2 2.1 2.1 97.9 

109.00 1 1.0 1.0 99.0 

113.00 1 1.0 1.0 100.0 

Total 97 100.0 100.0  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

VARIABEL KEDISIPLINAN (Y) 

 

Statistics 

KEDISIPLINAN 

N Valid 97 

Missing 0 

 

 

KEDISIPLINAN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 79.00 1 1.0 1.0 1.0 

82.00 1 1.0 1.0 2.1 

84.00 2 2.1 2.1 4.1 

85.00 2 2.1 2.1 6.2 

86.00 1 1.0 1.0 7.2 

87.00 3 3.1 3.1 10.3 

88.00 4 4.1 4.1 14.4 

89.00 4 4.1 4.1 18.6 

90.00 4 4.1 4.1 22.7 

91.00 4 4.1 4.1 26.8 

92.00 5 5.2 5.2 32.0 

93.00 4 4.1 4.1 36.1 

94.00 6 6.2 6.2 42.3 

95.00 3 3.1 3.1 45.4 

96.00 1 1.0 1.0 46.4 

97.00 6 6.2 6.2 52.6 

98.00 5 5.2 5.2 57.7 

99.00 6 6.2 6.2 63.9 

100.00 4 4.1 4.1 68.0 

101.00 3 3.1 3.1 71.1 



 

 

102.00 7 7.2 7.2 78.4 

103.00 2 2.1 2.1 80.4 

104.00 4 4.1 4.1 84.5 

105.00 4 4.1 4.1 88.7 

106.00 2 2.1 2.1 90.7 

107.00 1 1.0 1.0 91.8 

108.00 2 2.1 2.1 93.8 

109.00 2 2.1 2.1 95.9 

111.00 1 1.0 1.0 96.9 

113.00 1 1.0 1.0 97.9 

114.00 1 1.0 1.0 99.0 

115.00 1 1.0 1.0 100.0 

Total 97 100.0 100.0  

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

INFERENSIAL 

UJI NORMALITAS 

 

 

Report 

KEDISIPLINAN 

PSIKOLOGIS Mean N Std. Deviation 

78.00 87.0000 1 . 

83.00 87.0000 2 2.82843 

84.00 83.0000 3 4.58258 

85.00 90.6667 3 4.93288 

86.00 89.3333 3 4.72582 

87.00 90.0000 3 .00000 

88.00 86.6667 3 2.30940 

89.00 92.0000 2 4.24264 

90.00 96.2500 8 4.97853 

91.00 92.6000 5 3.04959 

92.00 95.2857 7 4.92322 

93.00 97.0000 9 6.87386 

94.00 94.7500 4 5.85235 

95.00 94.7500 8 3.37004 

96.00 100.3333 3 6.80686 

97.00 100.7500 4 5.85235 

98.00 100.3750 8 3.85218 

99.00 103.2500 4 2.75379 

100.00 102.0000 3 8.88819 

101.00 107.6667 3 5.50757 

102.00 105.5000 2 2.12132 

103.00 97.0000 1 . 

104.00 99.0000 1 . 

105.00 109.0000 1 . 

106.00 111.0000 1 . 

107.00 104.0000 1 . 



 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  PSIKOLOGIS KEDISIPLINAN 

N 97 97 

Normal Parametersa,,b Mean 94.1237 96.7629 

Std. Deviation 6.46023 7.52464 

Most Extreme Differences Absolute .075 .066 

Positive .075 .066 

Negative -.055 -.049 

Kolmogorov-Smirnov Z .738 .649 

Asymp. Sig. (2-tailed) .648 .793 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

UJI LINEARITAS 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

KEDISIPLINAN  * 

PSIKOLOGIS 

97 100.0% 0 .0% 97 100.0% 

 

 

 

 

108.00 108.0000 2 7.07107 

109.00 101.0000 1 . 

113.00 115.0000 1 . 

Total 96.7629 97 7.52464 



 

 

 

 

 

 

ANOVA Table 

   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

KEDISIPLINAN 

* PSIKOLOGIS 

Between 

Groups 

(Combined) 3751.959 28 133.999 5.412 .000 

Linearity 3067.741 1 3067.741 123.906 .000 

Deviation from Linearity 684.219 27 25.341 1.024 .453 

Within Groups 1683.587 68 24.759   

Total 5435.546 96    

 

 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

KEDISIPLINAN * PSIKOLOGIS .751 .564 .831 .690 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UJI REGRESI 
 

 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 PSIKOLOGISa . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: KEDISIPLINAN 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .751a .564 .560 4.99242 .564 123.082 1 95 .000 

a. Predictors: (Constant), PSIKOLOGIS 

b. Dependent Variable: KEDISIPLINAN 

 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3067.741 1 3067.741 123.082 .000a 

Residual 2367.805 95 24.924   

Total 5435.546 96    

a. Predictors: (Constant), PSIKOLOGIS 

b. Dependent Variable: KEDISIPLINAN 

 

 



 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.401 7.441  1.935 .056 

PSIKOLOGIS .875 .079 .751 11.094 .000 

a. Dependent Variable: KEDISIPLINAN 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 82.6541 113.2803 96.7629 5.65293 97 

Residual -9.90485 11.22011 .00000 4.96635 97 

Std. Predicted Value -2.496 2.922 .000 1.000 97 

Std. Residual -1.984 2.247 .000 .995 97 

a. Dependent Variable: KEDISIPLINAN 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 Pedoman observasi ini bertujuan untuk dijadikan sebagai alat bantu dalam 

memantau secara langsung kondisi objektif kedisiplinan siswa pada objek 

penelitian. Dengan indikator kedisiplinan sebagai berikut:  

1. Ketepatan waktu siswa datang/tiba di sekolah 

2. Cara berpakaian siswa 

3. kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan tugas 

4. kedisiplinan siswa dalam s}alat berjamaah 

5. keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran 

6. keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

7. serta ketaatan terhadap peraturan-peraturan lain yang diterapkan di 

sekolah.     



 

 

PROGRAM PASCA SARJANA  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR 
S2 KONSENTRASI PENDIDIKAN DAN KEGURUAN 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN  
 

1. Pilihlah salah satu jawaban dari pernyataan-pernyataan yang tersedia sesuai dengan keadaan anda dengan 

memberi tanda centang (√), dengan ketentuan: 
 

SS :  jika sangat sesuai  dengan pernyataan   
S :  jika sesuai    dengan pernyataan  
TS :  jika tidak   sesuai  dengan pernyataan 
STS :  jika sangat tidak sesuai dengan pernyataan  

 

2. Pilihan jawaban anda diharapkan sejujur mungkin tanpa intervensi dari orang lain. 

3. Periksalah Jawaban kuesioner ini sebelum dikembalikan untuk memastikan tidak ada jawaban yang 

terlewatkan.  

4. Isilah identitas dan jawaban saudara/saudari pada lembar jawaban yang telah disediakan 

 

 
Identitas ressponden dalam penelitian ini tetap dijaga kerahasiaannya 

Hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan pemikiran bagi pemikiran dan pengembangan tingkat 
kedisiplinan siswa khususnya di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah 

Ereng-Ereng Bantaeng 
 

 

 
 

 
 

1 Saya diminta membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah (membersihkan tempat tidur, ruang 
tamu, halaman dan menyiapkan sarapan pagi). 

2 Saya merasa enggan mengerjakan pekerjaan rumah (membersihkan tempat tidur, ruang tamu, halaman 
dan menyiapkan sarapan pagi). 

3 Saya menyampaikan masalah dan kesulitan belajar yang saya alami di sekolah kepada orang tua secara 
terbuka. 

4 Ibu cukup intens bertanya kepada saya tentang kegiatan yang saya ikuti di sekolah dan teman bergaul 
saya. 

5 Saya merasa takut mengekspresikan rasa marah di depan orang tua. 
6 Orang tua tidak membantu saya menyelesaikan tugas sekolah (home work) karena mereka terlalu sibuk 

dengan pekerjaannya. 
7 Ayah dan ibu memperhatikan kondisi kesehatan saya, setiap saya merasa sakit mereka membawa saya 

ke PusKesMas. 
8 Ibu kurang memperhatikan gizi makanan yang saya konsumsi. 
9 Saya merasa tidak leluasa bercanda bersama orang tua saat bersantai. 

10 Saya meminta kepada ayah dan ibu untuk melengkapi kebutuhan fasilitas belajar saya (buku, pulpen, 
tas, seragam sekolah, leptop dll) 

11 Ayah dan ibu memberikan reward (hadiah) setiap berprestasi di sekolah. 
12 Saya nyaman karena kontrol yang dilakukan ayah ibu (dalam belajar, bergaul, bersikap dan berpakaian). 
13 Saya menaati aturan-aturan yang diterapakan ayah dan ibu dalam keluarga. 
14 Saya merasa takut ayah dan ibu menegur kesalahan yang saya perbuat dengan suara kerasnya. 
15 Saya jarang mendapat pujian dari ayah dan ibu karena menjalankan aturan-aturan keluarga. 
16 Ayah dan ibu memberikan motivasi agar saya rajin mengulang pelajaran dan menyelesaikan tugas 

sekolah. 
17 Saya merasa tidak cemas ayah dan ibu akan marah karena nilai pelajaran saya rendah. 
18 Ayah dan ibu memarahi saya karena menolak untuk membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah. 

A. PSIKOLOGIS KELUARGA 



19 Saya keluar rumah dengan meminta izin kepada ayah dan ibu terlebih dahulu. 
20 Ayah dan ibu memberikan kebahagiaan dan kehangatan kepada saya dalam keluarga. 
21 Saya sangat segan kepada ayah dan ibu, membuat saya merasa takut menyampaikan masalah (dalam 

belajar, bergaul) yang sedang saya hadapi. 
22 Ayah dan ibu kurang percaya bahwa kegiatan yang saya ikuti dalam oraganisasi masnyarakat 

bermanfaat bagi diri saya. 
23 Ayah dan ibu jarang mengajak kami ke tempat rekreasi untuk menikmati hari libur. 
24 Saya menyampaikan pendapat di hadapan ayah dan ibu pada saat sedang membicarakan masalah 

keluarga. 
25 Orang tua lansung melakukan perawatan ketika saya sedang sakit 

26 Orang tua tidak panik ketika saya sedang sakit 
27 Saya menyampaikan kepada orang tua ketika sedang sakit 

28 Orang tua tidak bertanya kepada teman mengenai pandangan mereka tentang saya 
29 Orang tua datang ke sekolah untuk menanyakan perilaku/sikap sikap kepada guru 
30 Orang tua meminta saya untuk bergaul dengan teman-teman tertentu 
31 Orang tua tidak cukup intens memperhatikan kondisi kesehatan saya 
32 Orang tua mendukung atau merespon positif keinginan saya 

33 Orang tua tidak memposisikan saya sebagai anak yang dapat bertanggung jawab dengan keputusan 
sendiri 

34 Orang tua tertarik menghadiri kegiatan yang dilaksanakan sekolah 
35 Orang tua datang memenuhi undangan sekolah ketika saya mendapatkan penghargaan atau hukuman 

sekolah 
36 Orang tua merasa malu kepada guru ketika saya sedang menjalani hukuman karena melanggar tata 

tertib sekolah 
37 Orang tua tidak meminta saya menemani mereka pada waktu luang  
38 Orang tua tidak menawarkan atau meminta saya untuk mengikuti les pelajaran tambahan/kursus/privat 

untuk menunjang prestasi anda di sekolah 
39 Orang tua dengan tegas mengungkapkan peraturan dalam keluarga yang harus saya taati 

40 Orang tua tidak menunjukkan kepada saya cara memperbaiki kesalahan yang saya perbuat 
41 Orang tua memberikan motivasi ketika saya sedang mengalami rasa cemas karena masalah di sekolah 

42 Orang tua tidak memotivasi untuk lebih giat belajar ketika saya mendapat nilai pelajaran rendah di 
sekolah 

43 Saya tidak mengungkapkan/menceritakan kejadian-kejadian yang  saya alami di sekolah meskipun tanpa 
diminta oleh orang tua 

44 Orang tua merasa perlu tahu apapun yang saya lakukan di sekolah  

 

 

 

1 Saya tiba di sekolah 30 menit sebelum pelajaran dimulai. 
2 Saya sengaja memperlambat langkah untuk sampai di sekolah sebelum pelajaran dimulai. 

3 Saya merasa takut dihukum karena terlambat tiba di sekolah   

4 Saya tidak dihukum karena terlambat tiba di sekolah 

5 Saya mengikuti upacara bendera setiap hari senin 

6 Saya merasa upacara bendera kurang penting dilaksanakan setiap hari senin 

7 Saya begitu khitmat mengikuti upacara bendera  

8 Guru tidak menegur saya ketika bermain-main pada saat mengikuti upacara bendera  

9 Saya tidak memakai sepatu ke sekolah, dan gurupun tidak menegur saya 

B. KEDISIPLINAN 



10 Saya memakai seragam putih abu-abu setiap hari senin selasa. 

11 Saya memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan standar ketentuan sekolah 
12 Saya ke sekolah  menggunakan kerudung yang kecil (perempuan)., saya ke sekolah memakai celana 

seragam yang sempit (laki-laki) dan tidak sesuai dengan standar ketentuan sekolah. 
13 Saya merasa cukup rapi dan sopan dalam berpakian ke sekolah. 
14 saya (laki-laki )berangkat ke sekolah dengan rambut yang cukup panjang/gonrong 
15 Saya dihukum karena berambut gonrong ke sekolah 
16 Saya bisa menyelesaikan dan menyetor tugas dalam ruang kelas tepat waktu. 
17 Saya menyelesaikan dan menyetor tugas (PR) sekolah di rumah  tepat waktu. 

18 Saya menyelesaikan tugas sekolah bantuan dari teman mandiri tanpa bertanya  
19 Teman saya meminta kepada saya untuk menyelesaikan tugas sekolah tetapi saya menolak untuk 

membantunya. 
20 Saya takut di hukum karena tidak menyelesaikan tugas dari guru 
21 Saya merasa tugas dari guru tidak harus kuselesaikan 
22 Guru memberikan hadiah karena disiplin menyelesaikan tugas 
23 Saya ikut shalat dhuhur berjamaah di mesjid. 
24 Saya dengan senang hati ikut shalat dhuhur berjamaah di mesjid.  
25 Saya sengaja mengulur-ngulur/ bermalas-malasan shalat berjamaah di mesjid. 
26 Guru menegur saya karena tidak ikut shalat berjamaah di mesjid. 
27 Saya tidak merasa takut di hukum karena tidak ikut shalat berjamaah di masjid  
28 Guru menghukum saya karena ketahuan tidak ikut shalat berjamaah. 
29 Saya dan tema-teman wajib melaksanakan shalat jamaah di mesjid 
30 Saya cukup fokus dan konsentrasi dalam mengikuti pelajaran di kelas. 
31 Saya merasa terganggu jika teman di samping saya bermain-main dalam mengikuti pelajaran. 

32 Ayah dan ibu meminta saya mengulang-ulang pelajaran di rumah. 
33 Saya tidak peduli jika teman mengganggu saya pada saat belajar. 
34 Saya dihukum karena terlambat mengikuti pelajaran 
35 Saya merasa rugi karena tidak ikut belajar 
36 Saya tidak ditegur oleh guru karena keluar masuk kelas pada saat jam pelajaran 
37 Ikut aktif mengikuti kegiatan HW dan Tapak suci saya merasa lebih sehat dan bugar. 
38 Kegiatan OSIS tidak penting untuk saya ikuti 
39 Saya mengikuti kegiatan ekstrakulikuler yang di adakan di sekolah (seperti: OSIS, IPM, Pramuka, HW, 

Tapak Suci, dll.). 
40 Saya menerima sanksi karena tidak mengikuti kegiatan ekstrakulikuler 
41 Saya merasa senang mengikuti kegiatan pramuka karena bisa belajar di alam  
42 Saya ikut kegiatan IPM bukan karena keinginan sendiri akan tetapi diajak oleh pengurusnya. 
43 Ayah dan ibu tidak memberikan izin kepada saya untuk aktif pada kegiatan-kegiatan sekolah 
44 Banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan dikegiatan OSIS, IPM, Pramuka, HW dan Tapak Suci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR JAWABAN  

DAN IDENTITAS 

I. Identitas (mohon diisi dengan lengkap) 

 

1.  Nama Inisial : __________________________ 2. Jenis Kelamin: _____________________ 

3. Tempat/tgl lahir : __________________,____________________________Usia____________ 

4.  Anak Ke : _____________________________dari ___________________bersaudara. 

4.  Kelas : _________________________Aliyah 

5. Masuk Sekolah tahun: _____________________________________________________________ 

6. Tinggal bersama : orang tua/Keluarga/Nenek/Kost ___________________________________ 

6. Status orang tua : Hidup / Meninggal/Cerai__________________________________________ 

7.   Pekerjaan Orang Tua/Wali: a. Ayah: _____________________b. Ibu: ______________________      
 
II. Lembar Jawaban  

 

NO SS S TS STS  NO SS S TS STS 
          

1         1     

2     2     

3     3     

4     4     

5     5     

6     6     

7     7     

8     8     

9     9     

10     10     

11     11     

12     12     

13     13     

14     14     

15     15     

16     16     

17     17     

18     18     

19     19     

A. PSIKOLOGIS KELUARGA B. KEDISIPLINAN 

NOMOR 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SELAMAT BEKERJA” 

 

 

 

 

 

 

20     20     

21     21     

22     22     

23     23     

24     24     

25      25     

26      26     

27      27     

28      28     

29      29     

30      30     

31      31     

32      32     

33      33     

34      34     

35      35     

36      36     

37      37     

38      38     

39      39     

40      40     

41      41     

42      42     

43      43     

44      44     



 

KOESIONER PENELITIAN TESIS 

 

PENGARUH KONDISI PSIKOLOGIS KELUARGA TERHADAP PEMBENTUKAN SIKAP DISIPLIN 

SISWA DI MADRASAH ALIYAH   PONDEK PESANTREN KH. AHMAD DAHLAN 

MUHAMMADIYAH ERENG-ERENG BANTAENG 

 

 

 

 

 

 

 

Muqaddimah:  

1. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis 

2. Kuisioner ini diperuntukkan bagi para siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad 

Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan  

3. Identitas ressponden dalam penelitian ini tetap dijaga kerahasiaannya 

4. Hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan pemikiran bagi pemikiran dan pengembangan 

tingkat kedisiplinan siswa di madrasah aliyah pondok pesantren KH. Ahmad Dahlan 

Muhammadiyah Ereng-Ereng Bantaeng 
 

IDENTITAS PENELITI: 

1. NAMA   : ST. MUTHAHHARAH 

2. NIM   : 80100212052 

3. ALAMAT  : LING. BT. BAJENG KEL. ERENG-ERENG KEC. TOMPOBULU            

KAB.BANTAENG 

4. PROGRAM STUDI : STRATA DUA (S2) 

5. KONSENTRASI : PENDIDIKAN DAN KEGURUAN 

6. PROMOTOR  : 1. PROF. DR. H. NASIR A. BAKI, M.A.  

     2. DR. AHMAD YASSER MANSYUR, S.PSI.,M.PSI. 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 42 43 44

1 4 3 4 4 4 1 4 4 4 2 2 2 4 1 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 4 3 2 2 4 3 2 3 4 4 3 2 4 128

2 3 4 2 4 1 2 4 2 1 2 3 2 2 2 3 4 4 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 2 2 4 3 4 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 121

3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 120

4 4 4 2 3 1 1 4 2 2 2 3 3 2 1 2 3 4 1 3 3 2 1 1 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 4 4 4 2 3 3 112

5 3 4 3 3 3 1 4 3 3 1 3 3 2 1 3 3 4 2 4 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 1 2 4 4 4 4 3 3 3 126

6 4 4 3 3 1 2 3 4 3 2 3 2 4 2 3 4 2 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 125

7 3 3 2 4 3 3 2 4 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 117

8 4 4 2 3 2 1 4 3 4 1 3 2 4 3 1 3 1 2 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 4 2 2 2 4 1 4 3 3 2 2 2 125

9 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 4 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 2 2 4 4 2 4 4 132

10 3 4 4 4 1 2 3 4 4 4 3 1 4 1 1 1 4 3 4 4 2 4 2 3 3 3 3 4 4 1 2 1 2 2 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 126

11 3 3 2 4 4 3 2 4 1 4 3 4 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 137

12 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 4 1 3 2 2 3 4 1 3 3 2 3 3 3 1 1 4 4 4 3 2 3 4 4 4 1 3 1 4 1 1 4 2 3 119

13 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3 3 4 3 2 4 3 3 2 4 4 3 3 3 135

14 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 1 2 4 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 130

15 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 2 2 4 4 3 2 2 3 4 4 2 4 1 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 131

16 3 3 2 3 3 4 4 3 1 1 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 115

17 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 116

18 3 3 2 4 2 3 4 3 2 1 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 1 3 3 3 2 3 3 122

19 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 4 2 2 1 2 2 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 115

20 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 4 2 3 4 2 3 2 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 2 1 4 3 4 1 3 3 4 3 1 121

21 4 4 2 3 2 4 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 1 127

22 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 4 4 3 2 3 3 2 3 2 1 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 119

23 2 4 3 3 4 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 146

24 4 2 1 1 1 1 3 2 2 4 1 1 4 1 4 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 115

25 1 3 4 4 1 2 3 4 2 1 1 4 3 1 4 4 4 4 2 4 2 4 2 1 4 3 1 4 4 3 4 4 2 1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 132

26 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 1 1 2 4 3 3 3 3 3 3 124

27 3 4 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 1 4 3 3 4 4 3 4 4 126

28 3 4 2 1 2 1 4 4 3 1 4 2 4 1 1 4 3 1 4 4 2 4 2 1 3 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 2 3 4 1 1 2 2 3 117

29 3 4 4 3 2 2 3 4 3 1 2 2 4 1 3 4 1 2 2 1 2 3 3 1 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 1 2 4 2 1 1 3 2 2 113

30 3 3 4 3 1 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 4 4 140

31 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 1 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 3 2 2 3 2 4 2 2 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 2 121

32 2 4 2 1 2 3 3 4 3 2 2 1 3 2 4 3 3 3 3 1 1 4 4 2 1 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 4 2 1 4 2 2 4 4 2 113

no

Psikologis Keluarga

Skor Total



33 3 3 3 3 1 2 4 3 4 1 3 3 3 1 2 4 4 2 3 3 3 4 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 121

34 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 1 3 2 2 3 3 2 108

35 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 4 4 1 3 3 3 3 3 2 111

36 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 4 4 1 3 4 4 4 4 3 118

37 4 3 2 3 1 1 2 1 1 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 1 2 3 2 3 4 4 4 4 3 109

38 2 3 1 3 1 1 4 4 4 1 3 2 2 1 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 2 4 2 3 1 3 3 2 4 4 2 4 1 3 3 3 4 3 2 119

39 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 2 4 2 3 4 3 2 4 4 3 4 2 3 2 4 3 3 3 1 3 2 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 134

40 4 4 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 2 1 4 3 4 3 3 1 4 3 4 3 1 4 4 1 3 4 4 3 4 3 124

41 3 3 1 2 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 1 3 4 4 2 1 4 1 4 4 3 3 3 1 3 4 4 3 3 4 112

42 3 3 1 2 2 1 3 4 1 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 1 3 3 3 4 4 3 119

43 3 4 4 4 1 2 4 4 3 2 3 4 3 1 2 4 4 3 4 4 1 4 3 1 3 3 2 4 4 2 3 1 3 4 1 1 3 2 4 2 2 2 3 4 118

44 2 2 1 1 1 4 1 3 4 3 4 1 4 1 3 4 3 2 1 3 2 3 3 1 3 4 1 3 4 1 4 3 4 4 3 3 3 2 4 2 2 4 3 2 112

45 4 4 2 3 3 1 4 3 1 2 3 2 4 1 3 4 4 3 2 4 1 4 4 3 1 4 1 2 3 1 1 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 116

46 2 3 4 2 1 1 4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 1 4 1 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 4 2 107

47 3 3 3 2 1 1 3 1 4 4 3 1 2 1 2 2 2 1 4 2 1 4 2 4 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 1 3 2 3 4 4 2 111

48 3 3 2 3 1 1 3 3 1 2 2 2 4 1 1 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 1 4 3 115

49 4 1 3 3 1 3 4 2 4 3 4 1 3 1 3 1 4 2 3 1 4 4 1 4 2 3 2 2 3 2 2 3 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 111

50 3 3 1 2 1 2 3 1 3 2 3 3 4 2 2 3 4 1 2 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 111

51 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 120

52 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 2 1 3 3 1 3 3 4 4 2 4 3 1 4 3 3 4 4 2 124

53 3 1 1 4 4 2 4 4 3 4 3 1 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 1 2 2 4 4 3 3 2 1 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 127

54 3 1 1 4 1 1 4 4 3 4 3 1 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 1 2 2 4 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 4 2 2 3 1 2 111

55 3 3 3 4 2 4 3 2 3 1 2 1 3 2 4 2 3 2 4 4 1 3 2 3 2 3 3 4 3 1 2 4 2 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 120

56 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 4 3 2 2 4 4 1 3 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 102

57 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 1 2 4 2 4 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 2 3 116

58 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 1 1 3 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 123

59 3 4 3 2 2 1 3 2 2 4 4 3 3 1 2 2 4 1 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 1 3 4 3 4 4 4 4 3 3 120

60 4 2 2 4 3 3 2 2 1 4 4 1 3 2 4 4 4 1 1 4 2 4 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 4 3 2 3 2 2 3 4 3 121

61 4 4 3 4 3 1 4 4 4 1 1 2 3 1 3 4 3 4 4 3 2 4 1 3 2 3 1 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 1 3 2 2 1 3 2 117

62 4 2 2 3 1 3 3 3 2 2 4 3 2 1 3 3 3 1 4 3 3 4 2 1 3 2 2 4 3 1 1 4 4 4 1 2 4 1 4 4 4 4 3 4 121

63 3 3 4 2 1 1 3 1 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 1 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 4 3 3 2 1 3 111

64 3 3 2 1 1 2 3 2 3 2 3 4 4 2 3 3 2 1 2 4 1 4 3 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 112

65 1 4 1 1 4 4 1 4 4 1 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 4 1 1 1 2 1 3 4 3 1 3 3 3 3 1 2 2 3 4 2 2 4 2 4 109

66 2 2 3 2 1 2 4 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 4 3 3 2 2 2 2 3 4 1 1 2 4 3 4 2 2 3 1 3 2 2 3 3 4 114



67 3 4 4 3 3 1 4 3 4 2 3 3 2 1 2 4 3 1 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 1 3 3 4 4 3 3 3 1 4 1 1 4 3 2 116

68 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 1 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 4 1 3 3 2 4 3 2 3 1 4 4 4 4 4 2 118

69 2 4 2 3 1 2 3 4 3 3 3 2 4 1 2 4 4 3 3 3 2 3 1 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 137

70 4 4 1 2 1 2 3 2 4 1 2 1 4 1 2 3 4 4 4 2 1 2 2 3 3 4 2 2 3 1 3 3 1 3 3 2 4 1 4 3 3 3 4 4 115

71 2 4 2 3 1 2 3 3 2 3 3 1 3 1 1 2 4 3 3 4 2 4 2 4 3 3 2 3 4 2 2 1 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 121

72 3 3 1 1 1 1 4 4 3 1 4 1 4 2 3 4 2 1 4 1 2 1 4 2 1 4 3 2 3 1 2 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 4 4 2 113

73 2 3 2 4 1 1 3 4 4 1 3 2 2 1 3 4 4 1 3 3 3 4 3 4 3 2 4 1 4 1 4 1 3 2 4 2 4 1 4 4 4 4 3 1 121

74 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 1 1 4 4 4 4 3 4 3 4 1 1 1 4 1 3 4 4 1 1 3 3 3 1 2 2 2 4 3 3 4 3 4 126

75 4 3 3 3 1 3 4 3 3 4 3 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 4 3 1 2 4 1 1 3 3 4 3 3 121

76 2 2 2 3 1 3 4 3 1 2 2 4 2 2 2 4 3 2 4 2 4 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 1 1 3 3 4 3 2 111

77 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 4 2 2 3 4 4 2 4 3 4 3 1 3 4 2 2 4 2 3 2 2 4 4 3 4 2 2 3 1 3 4 3 4 126

78 1 3 3 3 1 3 4 3 2 2 2 4 4 2 3 4 4 2 3 4 2 3 1 2 1 4 4 4 1 1 3 4 4 1 2 2 3 2 4 3 3 4 3 4 122

79 1 3 2 2 1 1 4 3 3 2 1 3 2 2 3 4 3 2 2 4 3 4 1 3 4 2 2 4 2 3 3 2 4 4 3 3 1 1 3 2 2 4 4 4 116

80 3 3 4 4 1 1 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 1 4 1 1 3 1 1 3 4 2 3 3 2 2 2 4 3 1 2 3 2 3 1 1 4 2 3 117

81 2 4 4 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 4 3 4 4 2 2 2 1 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 2 1 4 3 3 4 3 3 121

82 4 4 1 4 2 2 4 4 3 1 1 1 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 1 3 2 4 4 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 138

83 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 1 4 1 2 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 2 4 3 2 4 2 3 3 3 3 1 1 3 4 4 3 3 4 123

84 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3 1 1 3 4 2 3 4 2 3 2 1 3 4 4 4 3 2 4 2 3 4 3 4 3 1 3 4 4 3 3 3 121

85 3 2 1 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 130

86 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 132

87 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1 4 4 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 1 2 3 3 3 2 2 4 3 2 111

88 3 3 4 4 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 1 3 4 2 4 2 2 3 1 3 3 3 4 4 4 120

89 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 4 2 2 2 1 3 2 2 3 4 3 120

90 4 4 3 4 1 3 4 3 3 3 2 1 4 2 4 4 4 3 3 4 1 3 3 2 1 4 3 4 3 1 4 4 2 3 2 2 2 1 3 2 2 4 3 4 126

91 3 3 2 4 4 3 2 4 1 4 3 4 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 2 4 3 4 1 3 4 4 1 3 4 4 3 3 2 136

92 1 3 4 4 1 2 3 4 2 1 1 4 3 1 4 4 4 4 2 4 2 4 2 1 2 3 2 2 2 2 3 4 4 4 1 4 2 1 4 3 3 4 4 2 118

93 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 1 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 3 2 1 3 4 2 1 3 2 4 2 3 1 3 3 3 3 2 1 112

94 3 4 4 4 2 4 4 3 4 2 1 2 4 2 4 4 3 2 4 4 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 1 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 2 130

95 4 4 2 4 2 2 4 4 3 2 1 1 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 3 4 4 4 3 4 1 3 2 2 3 3 2 133

96 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 122

97 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 1 2 4 4 4 4 3 4 3 4 1 2 2 4 2 3 3 3 1 3 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 4 3 3 137

Jml 285 306 243 283 189 205 310 288 260 229 265 222 292 188 271 332 311 233 297 311 231 316 221 240 264 298 263 287 284 202 272 282 316 301 254 274 294 194 306 284 287 316 295 276 11720

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 I II III IV V VI

1 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 121 2 1 3 1 1 2

2 2 1 4 3 1 1 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 118 2 3 3 2 1 2

3 3 2 3 3 1 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 121 2 1 3 1 1 2

4 2 1 3 3 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 112 1 6 3 1 2 2

5 2 1 3 3 1 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 5 2 1 4 3 2 4 5 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2 113 2 1 3 2 1 2

6 3 1 3 2 1 1 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 108 2 1 3 1 1 2

7 3 2 4 3 1 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 1 3 3 4 3 3 2 4 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 119 2 1 3 1 1 2

8 2 1 2 4 4 1 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 2 2 3 3 3 2 4 2 4 2 2 4 4 3 3 4 2 4 1 1 3 3 4 3 124 2 3 3 1 1 2

9 3 2 4 3 1 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 4 136 2 3 3 1 1 2

10 3 1 2 2 2 1 3 2 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 3 2 4 1 4 4 4 2 129 2 1 3 1 1 2

11 4 1 4 4 1 1 4 4 4 4 2 1 4 4 4 3 4 4 2 1 1 4 4 4 3 2 4 1 3 2 2 3 4 4 3 3 4 1 4 4 2 4 126 2 2 3 1 1 2

12 3 1 4 4 1 1 3 4 1 3 3 4 4 4 4 2 4 3 2 4 3 3 1 3 3 2 3 4 3 3 3 1 1 4 2 4 4 2 3 1 3 4 119 1 1 3 1 1 2

13 4 2 4 3 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 123 1 1 3 1 1 2

14 2 2 4 4 1 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 3 2 4 3 4 2 2 3 2 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 2 3 3 2 4 4 127 1 2 3 1 1 1

15 2 2 4 4 1 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 4 2 2 2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 1 2 3 4 128 1 1 3 1 1 2

16 2 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 101 1 1 3 1 1 2

17 2 1 3 3 1 1 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 104 1 4 3 1 1 2

18 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 1 3 3 2 3 2 3 0 111 2 1 3 1 1 2

19 2 2 3 3 1 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 106 1 1 3 3 1 2

20 3 2 4 3 1 2 3 3 2 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 118 1 4 3 2 1 2

21 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 3 3 3 4 2 2 1 1 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 112 1 2 3 2 1 2

22 2 1 3 4 1 1 3 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 3 2 4 1 4 2 2 3 2 2 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 2 3 4 123 1 4 3 1 1 2

23 3 3 3 4 1 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 1 4 1 2 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 1 2 3 4 1 4 4 4 133 1 2 3 1 1 1

24 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 1 3 3 3 106 1 2 3 1 1 2

25 4 4 3 3 1 4 3 3 2 1 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 1 3 3 4 4 3 2 3 4 2 4 4 4 3 4 3 137 1 1 2 1 1 2

26 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 117 1 1 2 1 1 2

27 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 124 2 1 2 1 1 2

28 4 1 4 4 1 1 2 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 1 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 1 1 3 2 4 114 2 2 1 1 1 2

29 3 3 1 4 2 3 3 3 3 2 2 4 4 1 4 2 4 3 4 4 1 3 2 3 4 4 2 4 2 2 2 2 3 4 2 4 1 3 3 2 2 3 117 2 1 2 1 1 2

30 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 136 2 1 2 1 1 2

31 2 1 2 2 2 1 4 3 2 1 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 118 2 4 2 1 1 2

32 4 1 4 2 1 1 3 4 4 2 2 2 4 4 3 2 4 1 2 1 4 4 3 3 4 2 3 1 4 2 2 4 4 2 2 3 3 2 1 3 2 2 111 2 4 2 1 1 2

no
Kedisiplinan skor 

total

Data Siswa



33 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 4 1 2 112 2 3 2 3 1 2

34 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 3 2 1 96 1 2 2 1 1 2

35 4 3 4 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 2 2 113 1 2 2 1 1 1

36 4 1 4 2 1 1 3 4 3 1 2 3 4 4 3 2 3 1 2 1 2 3 1 3 4 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 1 3 3 3 105 1 1 2 1 1 2

37 2 1 4 3 1 1 2 4 2 2 1 3 4 4 3 3 4 3 1 1 4 3 4 2 2 1 3 1 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 103 1 2 2 4 1 2

38 2 1 2 1 1 1 4 3 3 3 4 3 4 4 4 1 3 2 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 1 1 4 3 2 2 4 1 4 118 2 2 2 4 1 2

39 4 2 4 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 1 4 2 3 1 3 4 4 2 4 3 4 1 3 3 3 3 4 1 1 3 3 2 2 3 4 2 116 1 1 2 1 1 2

40 4 1 4 1 1 1 3 4 2 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 4 1 4 3 2 4 1 2 3 1 1 4 3 3 1 4 3 2 104 1 4 2 1 1 2

41 3 2 4 1 1 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 4 3 2 3 3 4 1 3 3 4 2 3 3 3 3 4 1 1 4 3 2 4 3 1 2 110 2 1 2 4 3 2

42 2 2 4 3 1 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 4 1 2 2 2 3 118 2 2 2 1 1 2

43 1 1 3 2 1 1 2 3 3 3 1 4 3 2 2 2 4 3 1 1 3 4 4 2 1 1 4 1 3 4 1 3 3 2 2 2 3 3 3 4 1 3 100 2 2 2 1 1 2

44 4 2 4 1 1 2 4 4 3 3 1 4 4 3 4 1 3 3 1 1 3 4 4 4 4 1 4 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 3 108 2 6 2 4 1 2

45 3 1 4 1 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 1 1 1 4 2 3 4 3 2 110 2 4 2 1 1 2

46 2 1 3 2 1 1 3 4 2 4 1 3 3 3 2 2 4 3 1 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 97 1 1 2 1 1 2

47 4 2 4 1 1 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 1 4 3 4 2 3 3 2 2 4 4 2 2 3 2 4 3 3 1 1 2 3 2 3 2 1 2 114 1 3 2 1 1 2

48 4 2 4 2 1 2 4 4 3 3 4 2 4 1 4 2 4 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 123 1 2 2 4 1 2

49 4 1 4 2 1 1 2 2 2 3 4 3 3 4 3 2 2 1 4 3 4 4 3 2 4 4 1 3 2 2 4 2 4 2 2 2 3 2 1 4 1 2 109 1 7 2 3 1 2

50 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 4 1 2 107 1 1 2 1 1 2

51 3 1 3 1 2 1 3 4 2 3 3 3 4 4 3 1 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 4 107 1 2 2 1 1 2

52 4 2 4 1 1 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 1 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 3 1 1 1 2 2 2 2 3 2 116 1 2 2 1 1 2

53 4 1 4 2 1 1 2 3 3 2 2 3 4 3 4 2 3 4 2 2 1 3 3 2 4 2 4 2 3 3 2 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 117 1 1 2 1 1 2

54 3 1 3 2 4 1 2 1 2 2 2 3 4 3 4 2 3 1 2 2 2 4 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 4 1 2 96 2 8 2 3 1 2

55 4 2 2 1 1 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 1 1 3 1 4 1 3 2 2 112 2 2 2 1 1 2

56 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 105 2 1 2 3 1 2

57 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 106 2 2 2 1 1 2

58 4 1 4 1 1 1 4 3 4 1 3 4 4 4 4 1 4 2 3 1 4 4 3 4 4 3 3 1 4 4 3 4 2 1 1 3 4 1 2 4 2 2 117 1 1 2 1 1 2

59 3 1 4 4 1 1 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 3 2 1 1 3 4 2 4 3 1 2 1 4 3 1 4 3 4 4 4 2 2 2 2 2 3 116 1 2 2 4 1 2

60 4 1 4 2 1 1 4 4 3 1 2 3 4 3 3 2 4 1 2 3 4 3 1 4 4 2 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 4 3 3 115 1 2 2 1 1 2

61 2 1 3 2 1 1 4 3 2 4 3 2 3 1 4 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 4 2 2 1 3 2 4 2 2 1 3 4 2 3 3 2 106 1 1 2 1 1 2

62 2 1 4 1 1 1 2 3 2 3 1 3 4 4 4 1 3 2 1 2 4 4 4 2 2 1 3 2 2 4 1 2 3 1 1 2 2 3 2 3 1 4 98 1 2 2 4 1 2

63 1 1 1 2 4 1 4 1 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 4 4 4 1 2 4 1 3 4 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 1 1 90 2 1 2 1 1 2

64 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 104 2 5 2 1 1 2

65 2 1 3 1 1 1 3 2 3 3 1 3 3 4 4 1 3 2 1 2 3 4 3 3 2 1 1 2 3 4 1 3 3 1 1 3 3 2 2 1 4 2 96 1 1 2 1 1 2

66 2 2 3 1 1 2 2 3 3 3 2 1 3 3 4 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 2 103 1 4 2 1 1 2



67 3 2 4 1 1 2 4 3 2 4 3 2 3 4 3 1 3 1 3 1 3 4 2 4 3 3 4 1 2 3 3 2 2 1 1 3 3 2 1 3 3 1 104 1 1 2 4 1 2

68 2 2 1 1 1 2 4 4 2 2 3 4 4 4 3 1 3 1 3 3 1 4 4 4 2 3 1 3 2 2 3 2 4 1 1 3 3 2 1 3 1 4 104 1 2 2 1 1 2

69 2 1 4 1 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 1 4 2 4 2 4 4 4 3 2 4 3 2 1 1 3 3 2 4 4 1 2 123 2 1 2 1 1 1

70 2 2 1 2 1 2 1 4 2 2 3 4 4 4 2 2 3 3 3 2 1 4 4 1 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 1 2 105 2 3 2 2 1 2

71 4 1 3 2 2 1 1 4 4 1 4 4 4 3 4 2 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 2 1 4 4 4 4 1 2 2 2 3 2 1 4 1 2 114 1 1 2 1 1 2

72 2 1 4 1 1 1 2 4 3 3 2 3 4 4 3 1 4 2 2 2 4 3 3 2 2 2 4 2 3 1 2 3 3 1 1 3 3 2 2 2 1 1 99 1 2 2 1 1 2

73 2 4 3 1 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 4 4 4 2 4 4 1 3 1 4 3 2 1 1 4 3 3 1 4 1 3 121 1 1 2 3 1 2

74 2 4 3 1 1 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 1 4 1 1 1 4 4 4 4 2 1 4 1 3 1 1 3 4 1 1 3 4 2 1 4 3 1 110 1 2 2 1 1 2

75 2 1 4 2 1 1 4 3 3 3 1 3 4 4 4 2 3 3 1 1 2 1 4 4 2 1 4 1 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 4 1 4 105 2 1 2 1 1 2

76 2 1 4 2 1 1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 1 3 1 2 1 4 4 2 3 4 1 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 1 1 106 2 4 2 2 1 2

77 4 3 4 1 1 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 1 4 1 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 1 1 2 3 1 1 4 3 2 117 2 1 2 2 2 2

78 2 1 4 1 1 1 3 3 3 3 2 1 4 4 3 1 2 1 2 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 2 3 4 1 1 4 2 3 1 4 1 4 110 2 2 2 1 1 2

79 3 1 4 3 1 1 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 1 3 1 1 3 1 4 3 3 4 1 4 2 3 4 2 3 3 2 4 2 1 3 1 1 112 2 3 1 4 1 2

80 2 1 4 2 1 1 4 2 3 3 1 3 3 4 2 2 2 1 1 3 1 3 2 4 2 1 2 3 3 4 1 3 3 2 2 2 3 1 1 4 1 4 97 2 3 1 4 1 2

81 4 1 4 3 1 1 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 2 2 1 3 4 4 4 4 2 4 1 4 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 4 1 2 122 2 4 1 4 1 2

82 2 1 4 1 1 1 4 3 3 3 4 3 4 4 3 1 3 3 4 2 4 4 3 4 2 4 4 2 3 1 4 3 4 1 1 3 2 3 3 3 2 3 117 2 3 1 1 1 2

83 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 1 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 1 111 1 1 1 1 1 2

84 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 4 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 4 1 3 2 2 2 4 3 4 1 4 2 1 104 1 1 1 1 3 1

85 4 1 3 1 1 1 3 3 2 1 3 3 4 4 3 1 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 1 1 3 2 2 2 3 4 3 112 1 2 1 2 1 2

86 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 3 1 2 2 4 2 3 110 1 3 1 1 1 2

87 2 2 4 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 4 3 2 3 3 1 2 4 3 3 3 2 1 4 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 103 1 1 1 1 1 2

88 2 1 2 1 1 1 4 4 2 2 2 3 4 4 4 1 4 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 4 1 1 4 3 2 2 2 1 2 103 1 4 1 1 1 2

89 2 1 3 1 1 1 1 4 3 3 2 3 4 3 3 1 3 2 2 1 3 3 3 1 2 2 4 1 3 4 2 3 4 1 1 2 4 1 2 4 2 1 97 2 1 1 1 1 2

90 2 1 2 1 4 1 4 3 3 4 2 3 4 4 4 1 4 3 2 2 3 3 3 4 2 2 4 2 3 4 2 3 4 1 1 3 4 1 3 4 1 1 112 1 2 1 1 1 2

91 4 1 4 2 1 1 2 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 1 3 3 2 4 3 4 2 3 2 3 3 4 2 2 2 1 4 3 4 4 1 113 2 2 1 1 1 2

92 4 2 4 2 1 2 4 4 4 4 1 2 4 4 4 2 4 1 1 2 4 4 4 4 4 1 4 2 4 3 1 4 2 2 2 2 4 1 1 4 1 2 116 2 4 1 1 1 2

93 2 1 3 4 1 1 3 2 2 3 4 3 2 3 3 4 3 1 4 2 3 3 3 3 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 1 2 2 3 113 2 2 1 1 1 2

94 4 4 3 2 1 4 3 3 2 1 2 3 4 4 3 2 4 1 2 3 4 3 3 3 4 2 4 3 2 4 2 2 3 2 2 3 3 1 1 3 2 4 115 2 2 1 1 1 2

95 3 2 4 2 1 2 1 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 4 1 3 4 4 2 3 2 4 3 3 2 2 2 4 4 4 3 2 1 117 1 2 1 1 1 2

96 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 1 2 1 3 3 3 2 3 2 4 1 3 4 2 3 2 1 1 2 3 2 1 4 2 2 99 1 1 1 4 1 2

97 4 1 4 1 1 1 4 3 4 4 2 3 4 4 4 1 4 3 2 2 3 4 4 4 4 2 4 2 4 3 2 4 4 1 1 3 3 1 3 4 3 2 121 2 3 1 1 1 2

jml 274 164 318 210 133 164 ## 305 271 267 256 ## 337 332 313 195 317 221 245 217 277 315 297 283 287 245 316 217 272 284 256 280 286 210 195 260 282 231 221 ## 214 238 10891 143 ## 198 153 103 189



UJI HOMOGITAS 

 
T-TEST 
  /TESTVAL=0 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=Psikologis_Kel Disiplin Jenis_kel 
  /CRITERIA=CI(.95). 
 
T-TEST GROUPS=Jenis_kel(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=Psikologis_Kel Disiplin 
  /CRITERIA=CI(.95). 

 

Group Statistics 

 Jenis_kel N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Psikologis_Kel 
Laki-laki 51 120.4902 8.20822 1.14938 

Perempuan 46 121.1957 8.59876 1.26782 

Disiplin 
Laki-laki 51 111.1176 9.44806 1.32299 

Perempuan 46 113.5652 9.70602 1.43107 

      

 

 

 

 

 



Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Psikologis_Kel 

Equal variances 

assumed 

.058 .810 -.413 95 .680 -.70546 1.70713 -4.09454 2.68363 

Equal variances not 

assumed 

  -.412 92.893 .681 -.70546 1.71127 -4.10375 2.69283 

Disiplin 

Equal variances 

assumed 

.016 .898 -1.258 95 .212 -2.44757 1.94619 -6.31124 1.41610 

Equal variances not 

assumed 

  -1.256 93.393 .212 -2.44757 1.94892 -6.31752 1.42238 

 
ONEWAY Psikologis_Kel Disiplin BY kelas 
  /MISSING ANALYSIS. 
 
T-TEST GROUPS=kelas(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=Psikologis_Kel Disiplin 
  /CRITERIA=CI(.95). 
 
ONEWAY Psikologis_Kel Disiplin BY kelas 
  /MISSING ANALYSIS 



  /POSTHOC=TUKEY LSD ALPHA(0.05). 
 
ONEWAY Psikologis_Kel Disiplin BY kelas 
  /MISSING ANALYSIS 
  /POSTHOC=TUKEY ALPHA(0.05). 

 
Oneway 
 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Psikologis_Kel 

Between Groups 859.367 2 429.683 6.906 .002 

Within Groups 5848.654 94 62.220   

Total 6708.021 96    

Disiplin 

Between Groups 1137.430 2 568.715 6.934 .002 

Within Groups 7710.055 94 82.022   

Total 8847.485 96    

 

Multiple Comparisons 

Tukey HSD   

Dependent Variable (I) kelas (J) kelas Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Psikologis_Kel 
kelas 1 

kelas 2 5.88679* 2.07001 .015 .9573 10.8163 

kelas 3 -.16667 2.38819 .997 -5.8539 5.5206 

kelas 2 kelas 1 -5.88679* 2.07001 .015 -10.8163 -.9573 



kelas 3 -6.05346* 1.94073 .007 -10.6751 -1.4318 

kelas 3 
kelas 1 .16667 2.38819 .997 -5.5206 5.8539 

kelas 2 6.05346* 1.94073 .007 1.4318 10.6751 

Disiplin 

kelas 1 
kelas 2 .11698 2.37669 .999 -5.5429 5.7768 

kelas 3 -7.85000* 2.74202 .014 -14.3799 -1.3201 

kelas 2 
kelas 1 -.11698 2.37669 .999 -5.7768 5.5429 

kelas 3 -7.96698* 2.22826 .002 -13.2734 -2.6606 

kelas 3 
kelas 1 7.85000* 2.74202 .014 1.3201 14.3799 

kelas 2 7.96698* 2.22826 .002 2.6606 13.2734 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
Homogeneous Subsets 

Psikologis_Kel 

Tukey HSDa,b   

kelas N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

kelas 2 53 118.1132  

kelas 1 20  124.0000 

kelas 3 24  124.1667 

Sig.  1.000 .997 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 



a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 27.141. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic 

mean of the group sizes is used. Type I error 

levels are not guaranteed. 

 

Psikologis_Kel 

Tukey HSDa,b   

kelas N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

kelas 2 53 118.1132  

kelas 1 20  124.0000 

kelas 3 24  124.1667 

Sig.  1.000 .997 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 27.141. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic 

mean of the group sizes is used. Type I error 

levels are not guaranteed. 

 

 

 

 



 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Psikologis_Kel 

kelas 1 20 124.0000 8.25897 1.84676 120.1347 127.8653 111.00 138.00 

kelas 2 53 118.1132 7.60481 1.04460 116.0171 120.2094 102.00 140.00 

kelas 3 24 124.1667 8.19685 1.67318 120.7054 127.6279 112.00 146.00 

Total 97 120.8247 8.35914 .84874 119.1400 122.5095 102.00 146.00 

Disiplin 

kelas 1 20 110.4000 7.47205 1.67080 106.9030 113.8970 97.00 122.00 

kelas 2 53 110.2830 9.41639 1.29344 107.6875 112.8785 90.00 137.00 

kelas 3 24 118.2500 9.41437 1.92170 114.2747 122.2253 101.00 136.00 

Total 97 112.2784 9.60007 .97474 110.3435 114.2132 90.00 137.00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Psikologis_Kel .424 2 94 .655 

Disiplin .619 2 94 .541 

 



 

 

 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Psikologis_Kel 

Between Groups 859.367 2 429.683 6.906 .002 

Within Groups 5848.654 94 62.220   

Total 6708.021 96    

Disiplin 

Between Groups 1137.430 2 568.715 6.934 .002 

Within Groups 7710.055 94 82.022   

Total 8847.485 96    

 

 

Multiple Comparisons 

Tukey HSD   

Dependent Variable (I) kelas (J) kelas Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Psikologis_Kel 

kelas 1 
kelas 2 5.88679* 2.07001 .015 .9573 10.8163 

kelas 3 -.16667 2.38819 .997 -5.8539 5.5206 

kelas 2 
kelas 1 -5.88679* 2.07001 .015 -10.8163 -.9573 

kelas 3 -6.05346* 1.94073 .007 -10.6751 -1.4318 



kelas 3 
kelas 1 .16667 2.38819 .997 -5.5206 5.8539 

kelas 2 6.05346* 1.94073 .007 1.4318 10.6751 

Disiplin 

kelas 1 
kelas 2 .11698 2.37669 .999 -5.5429 5.7768 

kelas 3 -7.85000* 2.74202 .014 -14.3799 -1.3201 

kelas 2 
kelas 1 -.11698 2.37669 .999 -5.7768 5.5429 

kelas 3 -7.96698* 2.22826 .002 -13.2734 -2.6606 

kelas 3 
kelas 1 7.85000* 2.74202 .014 1.3201 14.3799 

kelas 2 7.96698* 2.22826 .002 2.6606 13.2734 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
Homogeneous Subsets 
 

Psikologis_Kel 

Tukey HSDa,b   

kelas N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

kelas 2 53 118.1132  

kelas 1 20  124.0000 

kelas 3 24  124.1667 

Sig.  1.000 .997 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 



a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 27.141. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic 

mean of the group sizes is used. Type I error 

levels are not guaranteed. 

 

 

Psikologis_Kel 

Tukey HSDa,b   

kelas N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

kelas 2 53 118.1132  

kelas 1 20  124.0000 

kelas 3 24  124.1667 

Sig.  1.000 .997 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 27.141. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic 

mean of the group sizes is used. Type I error 

levels are not guaranteed. 

 

 



            

Gambar. 1 &2 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng 
Kab. Bantaeng tahun 2014 

             

           Gambar. 3 Kegiatan olah raga siswi                                          Gambar. 4 Ruang Guru 

             

Gambar. 5&6 Ruang belajar siswa (i) MA PonPes KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng 



            

               Gambar. 7 Ruang Tata Usaha                                                Gambar. 8 Asrama Putri 

           

Gambar. 9&10 Kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) baru 

             

Gambar. 11&12  Dokumentasi penyebaran skala kepada para siswa  



               

Gambar. 13, 14&15 Dokumentasi penyebaran skala kepada para siswa 

               

                                                                          

               

Gambar. 16,17&18 Kegiatan upacara bendera yang diikuti semua tingkatan (MIM, Mts.M dan MAM) 



Gambar. 19,20,21,22,23&24 Kegiatan PerSaMi, latihan pramuka gabungan dan Heking yang di ikuti 
oleh MIM, MtsM, MAM, SMP dan SMK Al-Furqan YAFQAH Ereng-Ereng 

         

         

           

 



             

Gambar. 25&26 Dokumentasi saat wawancara bersama orang tua siswa Madrasah Aliyah Pondok 
Pesantren KH. Ahmad Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng 

             

Gambar. 27 Wawancara bersama orang tua siswa         Gambar. 28 wawancara bersama siswa  

            

Gambar. 29&30 Ruang Perpustakaan 



         

Gambar. 31&32 Wawancara bersama Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan 
Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng 

           

 

Gambar. 33,34&35 Wawancara bersama guru Madrasah Aliyah Pondok Pesantren KH. Ahmad 
Dahlan Muhammadiyah Ereng-Ereng Kabupaten Bantaeng 
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