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PEDOMAN TRANSLITERASI  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ظ

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك
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 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

ً Wau W We 

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

ُ Ya Y Ye 

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

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

(‟). 

2. Vokal 

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

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ا َ

 Kasrah i I ا

 Dammah u U ا َ

Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

   Nama Huruf Latin Nama 

 ٍَ  Fathah dan ya’ Ai a dan i 

 ًَ  Kasrah Au a dan u 

 

Contoh: 

ْْف  kaifa: ك 

لَ  ٌْ  haula: ى 

 



 

xiii 
 

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ٍ...َ|َ  fathah dan alif atau ya Ā  a dan garis di atas ...ا

ٍَََ  kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

 ًَ  dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

 Contoh: 

اََ  māta:ه 

ه َ       ramā: ر 

ْْلَ              َََََقِ  :qīla 

4. Tā’ marbūtah   

Transliterasi untuk tā’ marbūtahada dua, yaitu: tā’ marbūtahyang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkantā’ marbūtahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtahdiikuti oleh kata 

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

marbūtahitu transliterasinya dengan [h].  

Contoh:  

طْف الَِ اَلأَ  وَ  َض  ًْ  raudah al-atfāl :  ر 

الْف اَضِل و َ ّْن وَ  دَِ  al-madīnah al-fādilah :  الْو 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّن ا  rabbanā : ر 
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ْْن ا  najjainā : ن جَّ

نَ   al-haqq : ن ع ِ

Jika huruf ٍber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah َُ maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī). 

Contoh:  

َِ  ِ لِ  Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)‟: ع 

َِ  ِ بِ  Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)‟: ع ر 

6.   Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

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

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

qamariah. 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) : ا لشَّوْصَ 

ل و   َلْس   al-zalzalah (al-zalzalah) : ا لسَّ

ف و َا لْف لَْ  ط   : al-falsafah 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) 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.  

ىَ  ًْ ر    ta’muruna: ت أهْ 

ع َ ٌْ  ‘al-nau: ا لنَّ

ءَ  ِْ  syai’un: ش 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah 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 (darial-Qur’an), Alhamdulillah dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz al-Jalālah  

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

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ََِ وَِاللَّّ حْو  َر  ِْ ى نَْفِ hum fī rahmatillāh 

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 dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
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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 mā Muhammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin Wudi’a  linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī  

Al-Munqiz min al-Dalāl 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū Wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi Wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah  

M  = Masehi 

I.  = Sebelum Masehi 

W  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-„Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Mirnawati 

Nim   : 20900118034 

Jurusan  : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Judul : Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Religiusitas anak usia   
dini di Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu 
Kabupaten Enrekang  

 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola asuh orang tua anak di 
Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, 
mengetahui religiusitasitas anak di Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu 
Batu Kabupaten Enrekang, dan mengetahui pengaruh pola asuh orang tua 
terhadap religiusitas anak di Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu 
Kabupaten Enrekang. 

 Jenis penelitian ini  adalah penelitian kuantitatif dengan metode Ex-Post 
Facto. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh berjumlah 38 
orang tau. Instrumen penelitian ini menggunakan angket pola asuh orang tua dan 
kreativitas anak. Teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana. 

 Hasil analisis data menunjukkan terdapat pengaruh pola asuh orang tua 
terhadap religiusitas anak di Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu 
Kabupaten Enrekang, dengan hasil signifikan p-valaue, pola asuh permisif 
terhadap religiusitas anak diperoleh nilai signifikansi p = 0,006, pola asuh 
demokratis terhadap religiusitas anak diperoleh nilai signifikansi p = 0,001, pola 
asuh otoriter terhadap religiusitas anak diperoleh nilai signifikansi p = 0,000, dan 
hasil signifikansi pola asuh orang tua terhadap religiusitas anak diperoleh nilai 
signifikansi p = 0,000. Hubungan pola asuh orang tua terhadap religiusitas anak 
diperoleh nilai R = 0,980. Pengaruh pola asuh orang tua terhadap religiusitas anak 
diperoleh nilai    = 0,961 (96,1%). Berdasarkan hasil signifikansi p-value (<0,05) 
yang artinya Ha diterima dan Ho ditolak, dengan kata lain terdapat pengaruh pola 
asuh orang tua (X) terhadap religiusitas (Y) anak usia dini di Dusun Rumbia Desa 
Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Bagi peneliti selanjutnya 
disarankan untuk memperluas dan menambah jumlah sampel dalam hal ini 
menambah jumlah objek penelitian. 

Kata Kunci: Pola Asuh, Orang Tua, Religiusitas, Anak Usia Dini.  
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BAB 1  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan berasal dari kata didik 

(mendidik), yaitu memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai 

akhlak dan kecerdasan pikiran, sedangkan pendidikan merupakan proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, 

cara mendidik. Pendidikan adalah sebuah proses yang sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, bangsa dan Negara. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai 

daya upaya untuk memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan 

menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pendidikan 

adalah upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan 

rohani, dalam interaksi alam beserta lingkungannya.1 Proses yang sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran agar peserta didik 

dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan Negara. 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional bahwa pendidikan anak usia dini sebagai suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

                                                             
1
Nurkholis, Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi  Jurnal Kependidikan (2013), 

h. 24.  
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perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut.2 Pentingnya pendidikan islam bagi tumbuh kembang 

seorang anak, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang sistem Pendidikan nasional yang ditindak lanjuti dengan 

disahkannya PP Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan 

keagamaan, dengan tujuan membawa perubahan pada sisi managerial dan proses 

Pendidikan islam, karena itu berarti negara telah menyadari bahwa model 

keberagaman dan bentuk Pendidikan yang ada di bumi nusantara ini dalam UU ini 

juga dijelaskan bahwa Pendidikan agama tidak hanya diberikan pada sekolah 

islam saja, akan tetapi juga pada sekolah umum, serta menyatakan keimanan, 

ketakwaan.
3
 Pendidikan harus dilakukan sedini mungkin agar karakter positif 

anak mudah dibentuk. Rosmiati mengemukakan bahwa pendidikan anak usia dini 

memiliki peran yang sangat besar dalam membangun dan membentuk karakter 

jangka panjang, artinya pendidikan anak usia dini menjadi faktor penentu karakter 

anak di masa yang akan datang. Baik atau tidaknya karakter seseorang tergantung 

dari pembentukan karakternya pada waktu usia dini.4 Pendidikan merupakan hal 

yang sangat fundamental hal ini disebabkan karena memberi pendidikan yang 

layak bagi anak sangat menentukan dapat mendukung  proses tumbuh kembang 

anak di segala aspek. 

Menurut Mursid, pendidikan anak usia dini adalah salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada pelekatan dasar kearah 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Tujuan pendidikan anak usia dini secara 

umum adalah memberikan stimulasi atau rangsangan bagi perkembangan  agar 

                                                             
2
Fauziddin.Useful, Of Calp Hand Games For Optimalize Cogtivite Aspects In Early Childh 

ood Education. Jurnal Obsesi (2018), h. 163.  
3
Devi Paramitha, Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55/2007. Ejurnal 

Kopertais4. h.3. 
4
Rosmiati, A.Teknik  Stimulasi dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Dini melalui Lirik 

Lagu Dolanan. (2014), h. 71-82.  
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menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt, berakhlak, sehat, 

berilmu, kritis, mandiri, dan percaya diri.5 Pendidikan Anak Usia Dini merupakan 

sebuah bentuk pendidikan yang menitikberatkan pada enam aspek pertumbuhan 

dan perkembangan  yaitu kognitif, bahasa, sosial-emosional, fisik motorik, seni, 

agama dan moral. 

Pendampingan orangtua diwujudkan melalui pendidikan cara orangtua 

mendidik anaknya disebut sebagai pola asuh interaksi anak dengan orangtua, anak 

cenderung menggunakan cara-cara tertentu yang dianggap baik bagi anak. Pola 

asuh anak adalah suatu pola atau system yang diterapkan dalam menjaga, 

merawat,dan mendidik seorang anak yang bersifat relative konsisten dari waktu ke 

waktu.6 Pola asuh merupakan cara orang tua mendidik, menjaga dan merawat 

anaknya dengan baik sehingga anak mampu memahami dengan baik apa yang 

diajarkan orangtuanya. 

Peran orang tua dalam membentuk religiusitas anak usia dini melalui 

pengasuhan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orangtua sebagai 

bentuk tanggung jawab yang diberikan amanah oleh Allah swt. Religiusitas 

merupakan sikap dan perilaku yang patuh terhadap pelaksanaan agama yang 

dianutnya. Religius tidak bisa dipisahkan aktivitas beribadah seseorang. 

Kepatuhan terhadap agama menjadikan seseorang merasa butuh terhadap aktivitas 

beribadah. Agama juga menjadi pedoman hidup bagi indiviadu yang religius 

sehingga memiliki sikap toleransi terhadap agama lain.7 Pola asuh orang tua 

sangat berperan penting dalam membentuk religiusitas anak dan wajib dilakukan 

                                                             
5
Mursid, Belajar Dan Pembelajaran PAUD. (Cet.I; Bandung: PT. Remaja  

Rosdakarya,2015), h. 22.  
6
Muslima, Pola Asuh Orangtua Terhadap Kecerdasan Finansial Anak, Internasional Journal 

of Child and Gender Studies, (2015), h. 85-86.  

7
Muhammad Fadillah.Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2015), h. 22.  
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oleh para orang tua karena mengasuh anak salah satu amanah yang diberikan oleh 

Allah swt peran religiusitas ini sangat penting dalam pembentukan karakter anak 

jika orang tua mendidiknya dengan baik. 

Pendidikan karakter sangat penting dilakukan sejak dini secara konsisten 

dan berkelanjutan, banyak penyimpangan yang terjadi disebabkan lemahnya 

sistem pendidikan moral dan juga karakter, oleh karena itu penting ditanamkan 

nilai-nilai moral dan religius agar penyimpangan tersebut bisa diatasi sejak awal.
8
   

Peranan orang tua dalam membina religiusitas anak usia dini melalui pengasuhan 

adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan 

amanah sebagai orang tua dari Allah swt bentuk tanggung jawab tersebut dapat 

dilakukan melalui pengasuhan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah 

atau keluarga. 

Religiusitas pada anak-anak sering disebut dengan masa kebimbangan atau 

keraguan. Pada usia ini merupakan usia pembentukan religiusitas manusia, yaitu 

usia dini. Usia dini disebut juga dengan masa keemasan atau golden age, dimana 

pada masa itu orang tua dan pendidik harus memberikan wawasan keilmuan, 

khususnya tentang keagamaan atau religiusitas. Didikan orang tua merupakan 

dasar pendidikan yang sangat bagus untuk perkembangan religiusitas terutama 

memasukkan anak ke taman pendidikan al-Qur‟an, karena taman pendidikan al-

Qur‟an adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang-bidang kegiatan agama. 

Penanaman agama sejak dini lebih mudah dicerna oleh anak karena bayi 

manusia sudah berkemampu an menyimpan informasi-informasi yang berasal dari 

penglihatan, pendengaran dan informasi lainnya yang diserap melalui panca 

inderanya serta secara sistematis mereka mampu merespon informasi-informasi 

                                                             
8
Nurhalim.Pola Penanaman Milai-Nilai Moral Religius di TK It Arofah 3 Bade Klego 

Boyolali.(2017), h. 53-59.  
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tersebut.9 Pembinaan dan pembentukan religiusitas lebih baik jika diberikan pada 

masa Golden age salah satunya adalah pendidikan agama terutama shalat,sebagai 

perumpamaan jika  pondasinya kuat maka akan mampu menyanggah dan 

bagaimanapun digoyahkan maka tidak pernah goyang. 

Penanaman religiusitas dalam ibadah shalat berjmaah kepada anak akan 

lebih mudah diterima jika orang tua dalam mengasuh anak-anaknya melihat 

situasi dan kemampuan yang ada pada diri anak mereka, hal tersebut 

menunjukkan bahwa orang tua yang dapat memahami keadaan anaknya akan 

lebih muda didengarkan dan diperhatikan dengan baik oleh anak-anak.  Cara atau 

bentuk asuhan yang ideal digunakan orang tua pada umumnya dapat memberikan 

pengaruh baik terhadap religius anak. Pola asuh yang ideal tersebut diterapkan 

oleh beberapa keluarga yang nantinya tertanam pada diri anak-anak mereka 

sebagai bekal di usia dewasa dan juga di akhirat kelak. Anak-anak lebih senang 

jika mereka merasa dihargai dan diperhatikan sehingga mereka merasa dianggap 

dan merasa sangat nyaman jika berada di dalam rumah serta kecil 

kemungkinannya untuk membangkang kepada kedua orang tuanya. Anak sebagai 

titipan yang Allah berikan kepada orang tua untuk dididik, diarahkan dan diajari 

agar menjadi pribadi yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan pendidikan 

dasar yaitu agama, dalam menjalankan perintah serta menjauhi larangan Allah, 

salah satunya dengan shalat, karena ibadah shalat sebagai kunci keberhasilan 

dalam hidup dan ibadah yang pertama akan dipertanggung jawabkan di akhirat 

kelak, untuk itu perlunya memperkenalkan ibadah shalat kepada anak sejak 

mereka kecil. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti Di 

Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

menunjukkan bahwa sebagian besar anak menunjukkan perilaku yang tidak baik 

                                                             
9
Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), h. 23.    
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seperti ketika orang tuanya mengajak untuk mengerjakan shalat maka anak akan 

menolaknya, saling mengganggu saat beribadah, berkata kotor, mengumpat, 

mengejek dan mengolok temannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan kajian lebih dalam mengenai Pengaruh Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap Religiusitas Di Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang. 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan diatas, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana pola asuh orang tua di Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan 

Buntu Batu Kabupaten Enrekang?  

2. Bagaimana religiusitas anak di Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan 

Buntu Batu Kabupaten Enrekang?  

3. Bagaimana pengaruh pola asuh orang tua di Dusun Rumbia Desan Lunjen  

Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang?  

C. Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap jawaban atau sub 

masalah yang membutuhkannya. Tujuannya adalah untuk memberikan arah yang 

jelas bagi peneliti yang dengan melakukan  verifikasi terhadap kesahihan dan 

kesalahan suatu teori.10 Hipotesis dalam penelitian ini yaitu adanya pengaruh pola 

asuh orang tua terhadap religiusitas/keagamaan anak di dusun Rumbia desa 

Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.    

D. Tujuan dan kegunaan penelitian    

1. Tujuan penelitian   

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka yang akan menjadi tujian  

                                                             
10

Muljono Damopolii, Pedoman Penulisan Karya Tulis UIN Alauddin Makassar( Cet I;  

Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 12.    
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penelitian ini yaitu:  

a. Untuk mengetahui Pola asuh orang tua di Dusun Rumbia Desa Lunjen 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.  

b. Untuk mengetahui bagaimana religiusitas anak di Dusun Rumbia Desa Lunjen 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.  

c. Untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua di Dusun Rumbia Desa  

Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.  

2. Kegunaan penelitian  

a. Kegunaan teoritis   

 Penelitian ini secara ilmiah dapat menambah khasanah keilmuan dalam 

dunia pendidikan terkhusus Pendidikan Anak  Usia Dini.  

b. Kegunaan praktis  

1) Bagi orang tua, sebagai acuan dalam membentuk religius atau keagamaan 

anak usia dini sehingga anak memiliki karakter yang baik dan berakhlakul 

karimah dimasa yang akan datang.   

2) Bagi anak, diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan 

pada anak melalui kegiatan religiusitas terhadap pembentukan karakter 

anak dan dijadikan bekal di masa yang akan datang jika sudah menjadi 

seorang pendidik dalam membentuk keagamaan anak yang baik dalam 

mewujudkan karakter islami anak yang baik.  

3) Bagi peneliti selanjutnya  diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam 

menambah referensi dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.   

E. Defenisi Operasional Variabel   

Penulis mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variabel dari judul 

skripsi untuk memudahkan pembaca memahaminya dan juga tidak terjadi kesalah 
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pahaman. Judul skripsi di atas ada dua varibel yaitu variabel terikat dan variabel 

bebas ( pola asuh dan religiusitas).  

1. Pola asuh Orang Tua  

Pola asuh orang tua merupakan cara, bentuk atau pola yang diberikan 

orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak baik secara langsung ataupun tidak 

langsung. Menurut Hurlock pola asuh terbagi menjadi tiga yaitu: pola asuh 

permisif, pola asuh demokratis dan pola asuh otoriter.  

2. Religiusitas   

Religiusitas adalah gambaran dalam diri seseorang yang mendorongya 

bertingkah laku baik maupun tidak baik, nampak atau tidak nampak dalam diri 

anak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.    

F. Kajian Pustaka  

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pola asuh yang 

mempengaruhi religiusitas anak, diantaranya : 

Penelitian yang dilakukan oleh Ifina Trimuliana tentang Perilaku Religius 

Anak Usia 5-6 Tahun Pada PAUD Model Karakter, hasil dari penelitian tersebut  

didapatkan bahwa perilaku religius anak usia 5-6 tahun di Taman kanak-kanak Ar 

Rahman Motik Jakarta bahwa anak menajadikan landasan agama islam untuk 

berperilaku dalam kehidupan sehari-hari yaitu membiasakan  diri mengucap dan 

membalas salam, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, menghafal surat-surat 

pendek Al-Qur‟an, belajar praktek wudhu‟ dan sholat, memasukkan uang infaq ke 

dalam kotak amal, mendoakan kedua orang tua dan sesame muslim, dan berbagi 

makanan.
11 Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti juga bertujuan untuk 

mengetahui perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Adapun perbedaannya karna 

penelitian ini membahas tentang pola asuh orang tua terhadap religiusitas anak.  

                                                             
11

Ifiana Trimuliana, Perilaku Religius Anak Usia 5-6 Tahun Pada PAUD Model Karakter, 

Jurnal obsei (2019), h. 574.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Hairul Umah tentang Pengaruh Religiusitas 

dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Agresivitas Remaja Di SMP Negeri01 

Maesan Kabupaten Bondowoaso. Hasil penelitian didapatkan bahwa remaja SMP 

Negeri 01 Maesan Kabupaten Bondowoso secara keseluruhan memiliki tingkat 

religiusitas sedang, artinya individu yang memiliki agama yang cukup.Dimana 

siswa tersebut dapat mengetahui yang benar dan mana yang salah untuk dilakukan 

pada temannya di SMPN 01 Maesan. Tingkat religiusitas pada remaja di SMP 

Negeri 01 Maesan Kabupaten Bondowoso juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor diantaranya faktor sosial, faktor alami, faktor moral, faktor afektif, faktor 

intelektual hal ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, misalnya peraturan 

yang tidak konsisten, dan kurangnya bertutur kata dengan baik.12 Penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktoryang 

mempengaruhi religiusitas anak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alief Budiyono tentang Kontribusi Pola 

Asuh dan Religiusitas Terhadap Moralitas Siswa SMA Islam Hidayatullah 

Semarang bahwa sebagian besar pola asuh orang tua dan religiusitas orang tua 

yang memberikan kontribusi cukup besar terhada p peningkatan moralitas siswa. 

Dengan terjawabnya penelitian ini, pihak sekolah lewat guru bimbingan konseling 

hendaknya memberikan informasi kepada orang tua tentang pentingnya pola asuh 

yang tepat, dan juga menghimbau orang tua untuk lebih meningkatkan ketaatan 

beragama.13 Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti juga bertujuan untuk 

mengetahui pentingnya pola asuh yang tepat. Adapun perbedaannya karna 

                                                             
12

Hairul umah, “Pengaruh Religiusitas dan Pola Asuh Orangtua Terhadap Agresivitas 

Remaja di SMP Negeri 01 Maesan Kabupaten Bondowoso”, Skripsi (Malang Fak.Psikologi UIN, 

2018), h. 17.  
13

Alifef Budiyono. “Kontribusi Pola Asuh dan Religiusitas Terhadap Moralitas Siswa SMA 

Islam Hidayatullah Semarang”, Jurnal Trunojoyo, vol. 2 no. 1 (2011), h. 49-61.  
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penelitian ini membahas tentang pola asuh orang tua terhadap religiusitas anak di 

dusun rumbia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nahnul Kholikun tentang Pola Asuh Orang 

tua Dalam Mengembangkan Religiusitas Anak Remaja di Desa Gedug Boga 

Kecamatan Way Serdag Kabupaten Mesuji bahwa di kalangan masyarakat desa 

Gedung Boga model atau pola pengasuhan yang digunakan ialah pola asuh 

demokratis, pola asuh otoriter dan pola asuh permisif, namun yang mendominasi 

penggunaannya ialah pola asuh permisif. Ketiga pola asuh ini diterapkan dalam 

lingkungan keluarga secara variatif dan disesuaikan pada suasana atau keadaan 

serta materi apa yang hendak diberikan kepada anak. Tingkat religiusitas anak 

remaja di desa Gedung Boga dari hasil usaha pengasuhan orangtua dengan ketiga 

model atau pola diatas menunjukkan sifat keberagamaan anak yaitu   secara 

ikutikutanterhadap proses pembelajaran agama, hal tersebut dapat diamati dari 

cara mereka mempelajari agama melalui contoh perbuatan orang tuanya, maupun 

orang lain. Selama menjalankan usaha pengasuhan di lingkungan keluarga, orang 

tua dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, faktor budaya, dan 

faktor sosial-ekonomi.14 Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti juga 

bertujuan untuk mengetahui pentingnya pola asuh yang tepat terhadap religiusitas 

anak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rindi Antika Ritma Ratri tentang Pengaruh 

Pola Asuh Orangtua Terhadap Religiusitas Anak Dalam Ibadah Shalat Berjamaah 

Di Masjid Baitul Makmur Grendeng Purwokerto bahwa pola asuh orang tua 

terhadap religiusitas anak dalam ibadah shalat berjamaah di Mesjid Baitul 

Makmur Grendeng Purkerto yaitu sebesar 33,8%. Hal ini menujjukan bahwa 

sebesar 33,8% variasi variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel 

                                                             
14

Nahnul Kholikun, Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengembangkan Religiusitas Anak Remaja di 

Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Skripsi (2017), h. 100102.   
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independen (X), artinya terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

religiusitas anak sebesar 33,8% sedangkan sisanya 66,2% dipengaruhi oleh 

variabel lain selain indepen (X) seperti lingkungan sekolah, lingkungan masya 

rakat dan faktor internal (pembawaan).15 

Penelitian yang dilakukan oleh azizah sholihah tentang Pengaruh Pola 

Asuh Orangtua Terhadap Perilaku Keagamaan Anak, pola asuh secara independen 

pada pola asuh otoriter, demokrasi, dan acuh tak acuh memiliki pengaruh yang 

positif akan tetapi tidak signifikan. Artinya di samping pola asuh orang tua ada 

pula pengaruh lain baik dari dalam diri anak maupun dari lingkungan sekitar.pola 

asuh secara umum berpengaruh terhadap perkembangan anak atau siswa, tak 

terkecuali perkembangan keagamaannya, karena pola asuh yang diberikan orang 

tua dapat membentuk kepribadian dan perilaku anak.
16  

  

  

  

  

  

                                                             
15

Rindi Antika Ritma Ratri, Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Religiusitas Anak 

Dalam Beribadah Shalat Berjamaah di Masjid Baitul Makmur Grendeng Purwokerto, Skripsi 

(2018), h. 99.  
16

Azizah Sholihah, Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Keagamaan Anak, 

Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam (2017), h. 33-34.  
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Pola Asuh  Orang Tua   

1. Pengertian Pola Asuh Orang Tua  

Lingkungan atau tempat berlangsungnya proses pendidikan meliputi 

pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan tersebut sangat 

berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak, dimana ketika kita berbicara 

tentang lembaga pendidikan sebagai wadah berlangsungnya suatu pendidikan, 

maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan dimana pendidikan tersebut 

dilakukan. 

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Pola artinya sistem, model, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap, dan 

corak.1 Kata asuh yang berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, 

membimbing (membantu, melatih dan sebagainya) dan memimpin (mengepalai 

dan menyelenggarakan) satu badan atau lembaga.2  Pola asuh merupakan pola 

atau cara orang tua dalam mendidik, merawat dan membimbing anaknya. 

Pola secara bahasa artinya cara kerja, sedangkan kata asuh  bermakna 

menjaga anak kecil, membimbing agar dapat berdiri sendiri, atau dalam bahasa 

populernya merupakan cara mendidik. Pola asuh orang tua secara istilah adalah 

cara yang baik yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya sebagai 

wujud dari tanggung jawab orang tua kepada anak.3 Pola asuh adalah cara-cara 

yang dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh, mendidik anaknya untuk 

                                                             
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indoensia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1988), h. 54.  
2
TIM penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Cet.I; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 69.  
3
Chabib Thoha, Kopita Selekta Pendidikan Islam, (Cet.I; Yogyakarta: pustaka pelajar offset, 

1996),  h. 109.  
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membantu dan membimbing agar anak bisa hidup mandiri.4  Pola asuh merupakan 

hubungan antara anak dan orang tua dalam mendidik, merawat, membimbing, 

melindungi serta mendisplinkan anak demi mencapai kedewas aannya sesuai 

dengan norma yang ada di masyarakat. 

Menurut Goleman pola asuh orang tua adalah sikap orangtua dalam 

bereinteraksi, membina, mendidik serta membimbing anaknya dalam kehidupan 

sehari-hari dengan harapan menjadikan anak sukses menjalani kehidupan, hal ini 

senada dengan Euis bahwa pola asuh merupakan serangkaian interaksi yang 

intensif dimana orangtua mengarahkan anak untuk memiliki kecakapan hidup.5
 

Sikap orang tua memiliki pengaruh besar terhadap proses pembentukan karakter 

anak, ketika pola asuh yang diterapakan oleh orang tua itu baik misalnya dengan 

menjadi tauladan yang baik kepada anak atau contoh yang baik maka itu akan 

tertanam dalam diri anak sebagai nilai karakter dan kepribadian anak. 

Menurut Gunarsa pola asuh adalah metode (cara) yang dilakukan orangtua 

dalam bertindak sebagai orang tua terhadap anak-anaknya dimana mereka akan 

melakukan beberapa usaha aktif.6 Tindakan-tindakan positif yang dilakukan oleh 

orang tua dapat berpengaruh terhadap pembentukan karakter seorang anak, karena 

orang tua adalah peran utama bagi proses perkembangan anak serta orang tua juga 

perlu membantu anak dalam mendisiplinkan diri. Mengisi waktu luang anak 

dengan kegiatan positif sangat penting dilakukan untuk mengaktualisasikan diri. 

Keterbukaan anatara orang tua dan anak akan menjadi hal penting agar dapat 

menghindarkan anak dari prngaruh-pengaruh buruk yang ada di lingkungan anak.  

                                                             
4
Rahmad Rosyadi, Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini Konsep 

dan Praktik PAUD Islami, (Cet. I; Jakarta: Rajawali pers 2013),  h. 25.  
5
Daniel Goleman, Emotional Intelligence. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).  

6
Gunarsa Singgih D, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Cet. XVI; Jakarta:PT 

BPK Gunung Mulia, 2007), h. 109.  
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Pola asuh dapat diartikan sebagai bentuk interaksi anatara anak dengan 

orangtua yang didalamnya terdapat pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, 

minum dan lainnya, kebutuhan psikologis seperti rasa aman, rasa nyaman dan 

kasih sayang, serta hubungan sosial dengan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Pola asuh  

merupakan cara orang tua dalam berinteraksi dengan anak dalam membentuk 

karakternya.7
 Cara orang tua dalam mendidik dan membentuk karakter anak 

seperti memberikan tauladan yang baik kepada anak, mengejarkan anak tentang 

sikap beragama, memliki sopan santun, mandiri, menghormati orang lain dan 

disiplin dalam kehidupan sehari-harinya.  

Pola asuh orang tua adalah bentuk, cara serta perilaku dan sikap yang 

diterapkan orang tua kepada anak dalam membimbing dan mengasuh anak dengan 

tujuan agar anak dapat memiliki sikap yang mandiri sehingga mampu berinteraksi 

dengan baik dengan lingkungan sekitarnya. Pola asuh asuh orang tua kepada anak 

akan sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak, karena pada umumnya 

anak akan banyak belajar dari apa yang dilihat dari orang tua selama berinteraksi 

dengan anak. Orang tua harus mampu menjadi tauladan yang baik untuk anak.  

Pengertian orang tua yaitu ayah ibu (orang tua), seseorang yang dianggap 

tua, cerdik, pandai, ahli dan sebagainya orang yang dihormati.8 Orang tua adalah 

madrasah pertama sebagai pendidik dasar sebelum anak mendapatkan pendidikan 

di sekolah, karena orangtua adalah lingkungan sosial yang dikenal oleh anak, 

seorang figur yang menentukan kualitas kehidupan seorang anak, dan seorang 

figur yang paling dekat dengannya, baik secara fisik ataupun psikis.9 Orang tua 

                                                             
7
Mansur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional,  (Cet. I; 

Jakarta: Bumi Aksara,2011), h. 100.  
8
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: 

PT.Gramedia Putaka Utama, 2008), h. 987.  
9
Dindin Jamaluddin, Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam,(Cet. I; Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2013), h. 136.  
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yang secara sadar dalam  mendidik anaknya akan selalu dituntun oleh tujuan 

pendidikan, yaitu kearah anak dapat mandiri dengan kepribadian yang baik, 

pengaruh pendidikan yang pertama ini sangat besar, sebagaimana dalam al-Qur‟an 

yaitu: 

a. QS. At-Tahrim/66:6    
 
                       

                       

    

Terjemahnya:     

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikatmalaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan”.
10

 

b. QS. Luqman/31 : 14 

                                 

                    

Terjemahnya:  

“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 kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 

kembalimu”.
11

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan bagi orang yang 

beriman untuk saling menjaga keluarga dari api neraka. Orang tua dan anak 

mempunyai kewajiban dan tugasnya masing-masing, orang tua bertugas untuk 

mendidik dan mengajarkan anak-anaknya kepada kebaikan dan bereperilaku 

                                                             
10

  
11

Arham Junaidi Firman, Studi al-Qur‟an Teori dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat 

Pendidikan, h 338. 
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sesuai dengan perintah agama serta memerintahkan anak untuk selalu mendirikan 

shalat, begitupun kewajiban anak kepada orang tua harus bersikap sopan dan 

berbuat baik kepada kedua orang tua. 

Orang tua merupakan madrasah pertama dalam sebuah keluarga.Untuk 

seorang anak orang tua merupakan sosok figur yang harus ditiru dan diteladani. 

Orang tua harus memberikan contoh yang baik dalam keluarga, sikap maupun 

perilaku orang tua harus harus mencerminkan akhlak yang mulia, karena itu islam 

mengajarkan yang baik saja kepada anak. 

John Lock mengemukakan teori tabularasa Seorang anak yang dilahirkan 

dalam keadaan yang tidak berdaya, dalam keadaan penuh ketergantungan dengan 

orang lain, tidak mampu berbuat apa-apa bahkan tidak mampu menolong dirinya 

sendiri. Anak lahir dalam keadaan suci bagaikan meja lilin berwarna putih atau 

yang lebih dikenal dengan teori tabularasa. Hadis Nabi Muhammad saw sangat 

jelas dijelaskan sebagai berikut,   

َ ل  ٌْ ض  َر  عَ اللهَِ:َق ال  ل دَ   ٌ دٍَّ  ٌ ل ٌْ لَه   ََ ّيَ ك  اهَ   ٌ ةَِفأ ب  َالْفِطْر   َ دا نوَِل رَ ٌَِ  َّن صِ  ًْ انوَِأ

َّوَ  ًْ ط انوَِأ  جِ 

Terjemahnya :  

“Rasulullah SAW bersabda: Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan 

fitrah. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi orang Yahudi, 

orang Nasrani ataupun orang Majusi”.
12

 

Kehidupan seorang anak sangat dipengaruhi oleh didikan orang tua, 

seorang anak akan sangat bergantung kepada orang tuanya. Orang tua merupakan 

tempat menggantungkan diri bagi anak secara wajar, oleh sebab itu orangtua 

wajib memberikan pendidikan kepada anaknya, karena kodratnya/fitrahnya 

hubungan antara anak dan orang tua sangatlah alami. Lingkungan keluarga 

merupakan lingkungan pertama dalam perkembangan seorang anak, misalnya 

                                                             
12

Musdalifah, Peserta Didik Dalam Pandangan Nativisme, Empirisme, Dan Kovergensi, 

Jurnal idaarah (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 246-247. 
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dengan meniru, mengikuti, dan menuruti apapun yang dilakukan dan dikatakan 

oleh keluarga.  

2. Bentuk-bentuk Pola Asuh Orang tua  

Keberhasilan orang tua dalammena namkan nilai-nilai keagamaan pada 

anak sangat bergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan orangtua kepada 

anaknya. Menurut Diana Baumrind pada prinsipnya pola asuh merupakan 

bagaimana cara orang tua mengontrol, membimbing, serta mendampingi anak-

anaknya dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju proses 

pendewasaan
13

, ada tiga macam pola asuh yaitu sebagai berikut: 

a.  Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permisif adalah pola asuh yang cenderung memberi kebebasan 

terhadap anak untuk berbuat apa saja, hal ini sangat tidak kondusif bagi 

pembentukan karakter anak, karena bagaimanapun juga anak akan tetap 

memerlukan arahan dari orangtua untuk mengenal mana yang bailk dan mana 

yang buruk. Memberi kebebasan yang berlebihan, apalagi terkesan membiarkan 

akan membuat anak bingung dan berpotensi salah arah. Ciri-ciri pola asuh 

permisif diantaranya Kontrol orangtua terhadap anak yang sagat lemah, anak 

diperbolehkan  melakukan sesuatu yang dianggap benar oleh anak, anak lebih 

berperan daripada orang tua, orang tua kurang tegas dan kurang komunikasi, 

orang tua kurang membimbing dan mendidik anaknya, kurang membimbing.  

Pola asuh permisif ditandai dengan sikap orang tua yang serba 

memberbolehkan bagi anak untuk melakukan apa saja sesuai dengan kemauan 

mereka. Anak memperoleh kebebasan untuk melakukan apa saja sehingga mereka 

memiliki peran yang sangat besar untuk bersikap, berperilaku dan bertindak.14
 

                                                             
13

 Diana Baumrind, Macam-Macam Pola Asuh Orang Tua, The Journal Of Early 

Adolescence, 11,No.1 1967.H.56-95. 
14

Dariyo “Pengasuhan Terhadap Social Self-Afficacy Dan Ketaatan Otoritas Pada Remaja”, h.78  



18 
 

 
 

Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk 

berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri.anak tidak mengerti apakah 

perilakunya benar atau salah karena orangtua tidak pernah membenarkan atau 

menyalahkan anak, akibatnya anak berperilaku sesuai dengan keinginannya 

sendiri mereka tidak peduli apakah hal itu sesuai dengan norma masyarakat atau 

tidak.  

b. pola asuh demokratis 

 Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan dari orangtua 

terhadap kemampuan anak, orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk 

tidak selalu tergantung. Orang tua juga memberikan kesempatan kepada anak 

untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya, orang tua mendengarkan pendapat 

anak, orang tua juga melibatkan anak dalam pembicaraan terutama menyangkut 

kehidupan anak. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan control 

dirinyasehingga sedikit demi sedikit bias berlatih untuk bertanggung jawab 

kepada diri sendiri.  

Orang tua  memberi pertimbangan dan pendapat kepada anak sehingga 

anak mempunyai sikap terbuka dan bersedia mendengarkan pendapat orang lain, 

karena anak sudah terbiasa menghargai hak dari anggota keluarga dirumah. Orang 

tua memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik baginya, 

mendengarkan pendapat anak dan melibatkannya dalam pembicaraan terutama 

menyangkut kehidupan anak sendiri.
15

   

c. Pola Asuh Otoriter  

Pola asuh otoriter adalah cara mendidik anak dengan menggunakan 

kepemimpinan otoriter, kepemimpinan otoriter yaitu pemimpin menentukan 

semua kebijakan, langkah dan tugas yang harus dijalankan. Pola asuh otoriter 

                                                             
15

Zahara Idris dan Lisma Jamal, Pengantar Pendidikan  (Cet. II; Jakarta: Gramedia 

Widiasarana, 1992), h. 88. 
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adalah pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak-anak dengan aturan 

yang ketat, sering kali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orangtua), 

kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi, anak jarang diajak 

berkomunikasi dan diajak ngobrol, bercerita, bertukar pikiran dengan orangtua. 

Pola asuh yang berisfat otoriter ini ditandai dengan hukuman-hukuman 

yang dilakukan dengan keras, anak juga diatur dengan berbagai macam aturan 

yang membatasi perlakuan anak. Menurut Abdul Al Qussy yang dikutip oleh 

Chabib Thoha bahwa kewahijan orangtua adalah menolong anak dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan dalam menolong 

sehingga anak tidak kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri nantinya dimasa 

yang akan datang.16 Ciri-ciri pola asuh otoriter antara lain, anak harus memenuhi 

peraturan-peraturan orang tua dan tidak boleh membantah, orang tua cenderung 

mencari kesalahan-kesalahan anak dan kemudian menghukumnya, orangtua 

cenderung memberi perintah dan larangan kepada anak, orangtua cenderung 

memaksakan disiplin, orang tuanya memaksakan segala sesuatu untuk anak dan 

anak sebagai pelaksana, tidak ada komunikasi antar orangtua dan si anak.17 

Akibatnya dari pola asuh orang tua yang otoriter anak cenderung memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut, penakut, mudah tersinggung, pemurung dan tidak bahagia, mudah 

terpengaruh dan mudah stress, anak merasa tertekan, tidak bersahabat. Cara 

mendidik orang tua hendaknya tidak memperlakukan anak secara keras karena 

dapat mengakibatkan perkembangan pribadi atau akhlak anak yang tidak baik. 

Perlakuan otoriter juga akan merampas hak anak dalam berpendapat, dengan hal 

ini anak akan menjadi orang tertutup dan pendiam. Orang tua yang menerapkan 

pola asuh otoriter akan memberikan pengontrolan terhadap perilaku anak, hal 

                                                             
16

Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam skripsi, h. 111.  
17

Zahara Idris dan Lisma Jamal, Pengantar Pendidikan  (Cet. II; Jakarta: Gramedia Widiasarana, 

1992), h. 88.  
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tersebut berdampak untuk meminimalisir gangguan dari luar berupa pergaulan 

bebas, narkoba dan tindakan criminal lainnya. Pola asuh ini diterapkan oleh 

orangtua terhadap anak dalam hal pilihan nilai hidup atau hal-hal yang bersifat 

prinsip.  

Gunarsa mengatakan dalam menanamkan disiplin kepada anak orang tua 

yang menerapkan pola asuh demokratis memperlihatkan dan menghargai 

kebebasan yang tidak mutlak, dengan bimbingan yang penuh pengertian antara 

anak dan orang tua, memebri penjelasan secara rasional dan objektif jika 

keinginan dan pendapat anak tidak sesuai.  Anak tumbuh dengan rasa tanggung 

jawab dan mampu bertindak sesuai norma yang ada.18 Pola asuh ada tiga macam 

yaitu pola asuh permitif, pola asuh  demokrasi dan juga pola asuh otoriter.  

Penerapan dalam kehidupan sehari-hari orang tua (masyarakat) tidak 

menggunakan pola asuh yang tunggal akan tetapi dalam realita di lingkungan 

keluarga dan masyarakat ketiga pola asuh tersebut dapat digunakan secara 

bersamaan dalam proses mendidik, membimbing serta mengarahkan anaknya, ada 

kalanya orang tua menggunakan poa asuh permisif, pola asuh demokratis atau 

bahkan pola asuh otoriter. Pola asuh orang tua sangat menentukan pertumbuhan 

anak baik menyangkut potensi psikomotorik, kognitif maupun afektif yang sesuai 

dengan perkembangan anak. Mengasuh anak, orang tua harus dapat memahami 

apa dan bagaimana pola asuh orang tua yang baik, sehingga anak-anak mereka 

dapat menjadi harapan bagi orang tuanya.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua yaitu:  

a. Jumlah anak   

                                                             
18

Rabiatul Adawiah, Pola Asuh Orangtua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anakjurnal 

pendidikan kewarganegaraan, (Banjarmasin : 2017), h. 35. 
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Orang tua yang memiliki anak hanya 2-3 orang saja maka 

pengasuhannya cenderung lebih intensif, karena interaksi antara orang tua dan 

anak lebih menekankan pada perkembangan individu dan kerjasama antara 

anggota keluarga lebih diperhatikan, akan tetapi jika orang tua memiliki anak 

berjumlah lebih dari 5 orang maka orang tua akan sangat kurang memperoleh 

kesempatan untuk mengontrol secara intensif perkembangan anak. karena secara 

otomatis perhatiannya berkurang pada setiap anak.  

b. Budaya  

Orang tua sangat mempertahankan konsep tradisional mengenai peran 

orang tua bahwa mereka berhasil mendidik (membimbing) anaknya dengan baik 

maka mereka menggunakan teknik yang serupa dalam mendidik anak mereka.  

c. Kepribadian   

Kepribadian orang tua akan sangat berpengaruh saat sedang mendidik 

anak. Orang tua yang konservatif  (mempertahankan keadaan,kebiasan atau 

tradisi) cenderung akan memperlakukan anaknya dengan ketat dan otoriter.  

d. Tingkat pendidikan   

Latar belakang pendidikan orangtua yang lebih tinggi dalam praktek 

asuhannya akan terlihat lebih sering membaca artikel, mengikuti perkembangan 

pengetahuan mengenai perkembangan anak  atau mengikuti parenting. Orang tua 

yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih siap mengasuh anaknya ketimbang 

orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan terbatas, memiliki 

pengetahuan dan pengertian yang terbatas mengenai kebutuhan dan 

perkembangan anak.  

e. Tingkat sosial ekonomi  

Orang tua yang memiliki tingat social ekonomi menengah-atas 

seringkali akan lebih banyak bersikap hangat dibandingkan orang tua yang berasal 
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dari social ekonomi dibawah rata-rata.19 Faktor yang mempengaruhi pola asuh 

saling berkaitan satu sama lain, jika salah satu faktor  bermasalah  maka akan 

memicu munculnya masalah dalam cara mendidik anak dalam sebuah keluarga.   

f. Gaya hidup  

 Aturan-aturan yang dianut dalam kehidupan sehari-hari sangat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dimana kedepannya bisa mengembangkan 

suatu gaya hidup. Perbedaan gaya hidup antara masyarakat Desa dan masyarakat 

di kota-kota besar memiliki berbagai macam perbedaan baik dari cara berinteraksi 

dengan orang lain maupun berinteraksi dengan orangtua dan anak, inilah salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh yang diterapkan oleh orang tua.  

g. Letak geografis norma etnis  

Suatu daerah norma etnis yang berkembang dalam masyarakat memiliki 

peran yang cukup besar dalam membentuk pola asuh dimana kedepannya orang 

tua dapat menerapkannya ke anak. Penduduk dataran tinggi memiliki perbedaan 

karakteristik dengan penduduk dataran rendah sesua dengan tuntutan serta adat 

dan bahkan tradisi yang berkembang. Orientasi religius dapat menjadi pemicu 

diterapkannya pola asuh di dalam keluarga, dimana orang tua yang menganut 

keyakinan, kepercayaan dan agama tertentu senantiasa berusaha agar anak 

nantinya juga mengikuti agama dan keyakinannya tersebut.   

Faktor yang bersifat internal ialah ideologi yang berkembang dalam 

setiap diri orang tua serta orientasi religius yang akan diterapkan ke anak-

anaknya, sedangkan yang bersifat eksternal yaitu lingkungan tempat tinggal, letakl 

geografis, status ekonomi, dan budaya setempat. Hal inilah yang dapat 

mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak-anaknya.20
  

                                                             
19

Melinda Sureti Rambu Guna,Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Kemampuan 

Pengambilan Keputusan Mahasiswa Pria Etnis Sumba Di Salatiga, jurnal psikologi konseling (2019), h. 

346-347  
20

Hairul Umah, Pengaruh Religiusitas Dan Pola Asuh Orangtua Terhadap Agresivitas Remaja Di 

SMP Negeri 01 Maesan Kabupaten Bondowoso, skripsi (2018), h. 26-27  
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Pola asuh orang tua merupakan cara yang dilakukan orang tua dalam 

mendidik, mengasuh serta membimbing anaknya agar memiliki perilaku yang 

terpuji sehingga mampu berinteraksi dengan baik disekitar lingkungannya. Pola 

asuh terbagi menjadi 3 yaitu, pola asuh demokratis merupakan cara orang tua 

membimbing anak dengan mengarahkan anaknya agar dapat bertingkah laku 

secara rasional dan memberikan penjelasan terlebih dahulu pada anak, pola asuh 

permisif, pola asuh ini tidak menggunakan aturan-aturan yang ketat bahkan 

bimbingan dari orang tua kurang di dapatkan oleh anak sehingga kurangnya 

pengendalian, pengontrolan serta tuntutan kepada anak sedangkan pola asuh 

otoriter itu sendiri dimana orang tua menerapkan aturan dan batasan yang harus 

diikuti oleh anak tanpa memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat 

jika si anak tidak mengikuti dan mematuhi aturan maka akan diberi sangsi.   

B. Religiusitas   

1. Pengertian Religiusitas  

Religiusitas atau keberagamaan berasal dari kata religi atau leregere yang 

artinya mengumpulkan dan membaca, kemudian lerigere yang berarti mengikat. 

Agama terdiri dari (a yang artinya tidak sedangkan gam berarti pergi) yang 

mengandung arti tidak pergi, tetap di tempat atau diwariskan secara turun 

temurun. Agama merupakan sebuah ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi 

manusia, ikatan tersebut berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari 

manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, 

namun mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari.21 

Religiusitas juga diartikan sebagai nilai keyakinan seseorang yang 

bersumber dari Allah swt yang diwujudkan dalam sikap sebagai kualitas 

keberagamaan seseorang. Religiusitas bukan sekedar keyakinan dalam hati akan 
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tetapi sebuah keyakinan yang diinternalisasikan dalam bentuk perilaku dan 

kepribadian. Religiusitas merupakan sebuah proses pembelajaran dimana 

seseorang dapat memahami dan menghayati agama yang ia yakini dan percaya 

dalam kehidupan sehari-harinya. Tujuan agama itu sendiri ialah untuk 

membimbing dan memelihara kehidupan spiritual manusia.22 Religiusitas 

merupakan gambaran dalam diri seseorang yang mendorongnya bertingkah laku, 

baik itu tingkah laku yang bisa dilihat atapun yang tidak, dan bersikap sesuai 

dengan ajaran agama yang dianutnya. 

Religiusitas menurut Islam adalah melaksanakan ajaran agama atau 

berislam secara menyeluruh.karena itu, setiap muslim baik dalam berfikir, 

bersikap, maupun bertindak diperintahkan untuk berislam dalam rangka beribadah 

kepada Allah swt.23 Pembinaan religiusitas ini harus dimulai sejak awal atau 

sedini mungkin, hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam QS.  

Lukman/31:13 yang berbunyi:          

 
 ََ َ  َ َ   َ  ََ َ ََ َ َََ

ََ 

Terjemahnya :  

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kezaliman yang besar".24
  

Ayat diatas menjeslakan bahwa pemegang utama dalam membentuk 

keagamaan (Religiusitas) anak adalah orang tua maka pembinaan ini harus 
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dilakukan sedini mungkin apalagi di masa golden age untuk menghindari perilaku 

penyimpangan. Pendidikan merupakan salah satu hak yang jika kedua orangtua 

melalaikannya atau tidak memeprhatikannya maka mereka telah mendzolimi anak 

dan pada hari kiamat kelak mereka akan dimintai pertanggung jawaban.  

Religiusitas atau sikap keagamaan yang dimiliki seseorang terbentuk dari 

tradisi keagamaan yang merupakan bagian dari pernyataan jati diri individu dalam 

kaitan dengan agama yang dianutnya. Religiusitas ini akan berpengaruh dari pola 

pikir, cita rasa, ataupun penilaian seseorang terhadap sesuatu yang berkaitan 

dengan agama. Religiusitas juga dapat diartikan sebagai kadar atau tingkat 

pengabdian seseorang terhadap agama yang diyakini dan dianutnya, dalam hal ini 

yakni agama islam.
25 Religiusitas seseorang dapat terbentuk dari berbagai hal 

diantaranya tradisi-tradisi keagamaan, pengaruh lingkungan keluarga dan 

pengaruh dari lingkungan sosial. 

Religiusitas atau rasa keagamaan adalah suatu dorongan dalam jiwa yang 

dapat membentuk rasa percaya kepada suatu dzat pencipta manusia, rasa tunduk, 

serta dorongan taat atas perintah Allah swt. Religiusitas memiliki 2 dorongan 

yaitu dorongan ketuhanan dan dorongan moral. Para psikolog agama sependapat 

bahwa religiusitas memiliki akar kejiwaan yang bersifat bawaan dan berkembang 

yang dipengaruhi oleh faktor eksternal.26 Religiusitas atau sikap keagamaan 

seseorang merupakan salah satu dorongan yang dapat meningkatkan rasa percaya 

kepada Allah serta memiliki rasa tunduk dan taat atas perintah Allah swt dan juga 

dapat menjauhi larangannya. 
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Konsep religiusitas dapat diartikan sebagai suatu sistem yang kompleks 

dari kepercayaan, keyakinan, sikap dan juga upacara yang menghubungkan 

individu dengan satu keberadaan atau kepada sesuatu yang bersifat ketuhanan. 

Religiusitas merupakan suatu kesatuan unsur-unsur  menyeluruh yang dapat 

menjadikan seseorang disebut sebagai orang bergama dan bukan sekedar mengaku 

memiliki agama. Religiusitas dapat meliputi pengetahuan tentang agama, 

keyakinan, pengalaman agama, perilaku, sikap sosial keagamaan.27   

2. Dimensi Religiusitas   

Glock dan Stark membagi dimensi atau aspek religiusitas menjadi lima, 

yaitu:  

a. Dimensi keyakinan, dimensi ini berisi tentang pengharapan-pengharapan 

dimana orang beragama berpegang teguh pada pandangan ketuhanan dan 

mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Agama mempertahankan 

seperangkat kepercayaan dimana para penganut diharapkan akan taat, 

walaupun demikian diantara agama-agama, tetapi sering kali juga diantara 

tradisi-tradisi dalam agama yang sama.  

b. Dimensi praktik agama, dimensi yang mencakup perilaku pemujaan, ketaatan 

dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap 

agama yang dianutnya. Praktik-praktik keagamaan ini terdiri atas dua kelas 

penting yaitu:  

1) Ritual,mengacu kepada tindakan keagamaan formal dan praktik-praktik 

suci yang semua para pemeluk mengharapkan para pemeluk untuk 

melaksanakan.  

2) Ketaatan, ketaatan dan ritual bagiakan ikan dengan air meski ada 

perbedaan penting. Apabila aspek ritual dari komitmen sangat formal 
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dank has publik semua agama yang dikenal juga mempunyai perangkat 

tindakan persembahan.  

c. Dimensi pengalaman, dimensi ini  memperhatikan fakta bahwa semua agama 

mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika 

dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu 

akan mencapai pengetahuan subyektif dan langsung mengenai kenyataan 

bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan supnatural. Dimensi 

ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, 

persepsipersepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang atau 

didefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan dalam masyarakat, yang 

melihat komunikasi walaupun kecil dalam suatu esensi ketuhanan.  

d. Dimensi pengetahuan agama, dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa 

orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal 

pengetahuan mengenai dasar-dasar keykinan, kitab suci dan tradisi-tradisi. 

Dimensi pengetahuan dan keyakinan jelas berkaitan satu sama lain, karena 

pengetahuan mengenai suatu keyakinan adalah syarat bagi penerimanya. 

Seseorang dapat berkeyakinan bahwa tanpa benar-benar memahami agamanya 

atau kepercayaan bisa kuat atas dasar pengetahuan yang amat sedih.  

e. Dimensi pengalaman atau konsekuensi, mengacu kepada indikasi akibat 

keagamaan, prakti pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. 

Agama banyak menggariskan bagaimana pemeluknya seharusnya berfikir dan 

bertindak dalam kehidupan sehari-hari, tidak sepenuhnya jelas sebatas mana 

konsekuensi-konsekuensi agama merupakan bagian dari komitmen keagamaan 

atau semata-mata berasal dari agama.28  
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Berdasarkan uraian tersebut maka dimensi religiusitas yang akan dipakai  

dalam penelitian ini terdiri dari lima dimensi yaitu dimensi keyakinan, praktek 

agama,    pengamalan, pengetahuan dan pengalaman, karena lima dimensi tersebut 

sangat berpengaruh dalam penelitian ini.  

3. Perkembangan Agama pada Anak  

Memahami konsep keagamaan pada anak-anak berarti memahami sifat 

agama pada anak-anak, ide keagamaan pada anak sepenuhnya autoritarius artinya 

apa, konsep keagamaan pada diri mereka sangat dipengaruhi oleh faktor dari luar 

diri mereka sendiri. Orang tua memiliki pengaruh terhadap anak dengan 

eksplorasi yang mereka miliki, ketaatan kepada ajaran agama merupakan 

kebiasaan yang menjadi milik mereka yang mereka pelajari dari orangtua maupun 

dilingkungannya. Berdasarkan hal tersebut maka sifat agama pada anak dapat 

dibagi sebagai berikut:  

a. Imitatif, dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat bahwa tindak keagamaan 

yang dilakukan oleh anak pada dasarnya diperoleh dari meniru, para ahli jiwa 

menganggap bahwa segala hal anak merupakan peniru yang ulung sifat ini 

merupakan modal yang positif dalam pendidikan keagamaan pada anak. 

Misalnya berdo‟a, shalat yang mereka lakukan disebabkan karena hasil melihat 

perbuatan disekitar lingkungannya, baik itu berupa pembiasaan ataupun 

pengajaran yang intensif.  

b. Verbalis dan ritualis, dari realita disekitar kita bahwa kehidupan agama pada 

anak-anak sebagian besar tumbuh dimulai dari ucapan (verbal), mereka 

menghafal ucapan kalimat-kalimat keagmaan (thayyibah) selain itu perbuatan 

yang mereka lakukan berdasarkan pengalaman menurut tuntunan yang telah 

diajarkan kepada mereka.  



29 
 

 

c. Anthromorphis,dimana pada umumnya konsep mengenai ketuhanan pada anak 

berasla dari hasil pengalamannya dikala ia berhubungan dengan orang lain. 

Akan tetapi, suatu kenyataan bahwa konsep ketuhanan mereka tampak sangat 

jelas menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. Melalui konsep yang 

terbentuk dalam pikiran mereka menganggap bahwa Allah itu sama dengan 

manusia. Pekerjaan Allah mencari dan menghukum orang berbuat jahat.   

d. Egosentris, dimana anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak usia 

perkembangan dan pertumbuhannya sejalan dengan pertambahan  

pengalamannya. Apabila kesadaran diri mulai subur pada diri anak, maka akan 

tumbuh keraguan pada rasa egonya. Dalam masalah keagamaan anak telah 

menonjolkan kepentingan dirinya dan telah menuntut konsep keagamaan yang 

mereka pandang dari kesenangan pribadinya.  

e. Unreflective (tidak mendalam), angapan mereka terhadap ajaran agama dapat 

saja mereka terima tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu 

mendalam sehingga cukup sekedarnya saja dan mereka sudah merasa puas 

dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Meskipun 

demikian beberapa anak memiliki ketajaman pikiran untuk menimbang 

pendapat yang mereka terima dari orang lain.  

f. Rasa heran, rasa heran dan kagum adalah tanda dan juga sifat keagamaan yang 

terakhir pada anak, rasa kagum pada anak belum bersifat kritis dan kreatif. Hal 

ini merupakan langkah pertama dari pertanyaan kebutuhan anak akan dorongan 

untuk mengenal sesuatu yang baru. Rasa kagum yang mereka miliki dapat 

disalurkan melalui cerita-cerita yang menimbulkan rasa takjub.29
 Perkembangan 

agama pada anak itu melalui tingkatan yaitu:  
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a. Tingkat dongeng, tingkatan ini mulai dari usia 3-6 tahun, pada tingkatan ini 

konsep mengenai Allah lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi, anak 

menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan tingkat perkembangan 

intelektualnya. Kehidupan pada masa ini masih banyak dipengaruhi oleh 

kehidupan fantasi sehingga dalam menanggapi agama anak masih 

menggunakan konsep fantastis yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang 

kurang masuk akal.  

b. Tingkat kepercayaan, pada masa ini ide ketuhanan anak sudah mencerminkan 

konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan. Masa ini ide keagamaan 

pada anak didasarkan atas dorongan emosional, sehingga merekaa mampu 

melahirkan konsep Allah swt yang paling mendasar. Tahap ini terdapat satu hal 

yang digaris bawahi bahwa anak pada usia 7 tahun dipandang sebagai 

permulaan pertumbuhan logis, sehingga sangat wajar ketika anak diberi 

pelajaran dan dibiasakan melakukan shalat pada usia dini dan dipukul bila 

melanggarnya.30
  

Berdasarkan sifat dan perkembangan agama pada anak dapat disimpulkan 

bahwa orang yang memiliki ciri-ciri religiusitas memiliki keyakinan akan adanya 

Allah swt sehingga ia merasa resah dan gelisah apabila tidak melakukan sesuatu 

yang diperintahkan dan sesuatu yang dilarang oleh Allah swt dan merasa bahwa 

ada sesuatu yang mengontrolnya.31
 Seseorang yang memiliki jiwa religiusitas akan 

tercermin pada perilakunya, jika dia tidak melakukan ibadah maka dia merasa 

tidak tenang, karena dia sadar bahwa ada suatu Dzat yang selalu mengontrolnya. 

Ajaran tentang pendidikan keagamaan sangat penting sebagaimana ajaran tentang 
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aqidah, ibadah dan muamalah. Bahkan Nabi Muhammad saw diutus ke muka 

bumi ini untuk menyempurnakan agama manusia. Menyempurnakan agama disini 

berarti meningkatkan agama yang sudah baik menjadi lebih baik.  

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas    

 Alrieza Mufajri Sasmitho mengemukakan ada 4 faktor yang dapat 

mempengaruhi sikap religius sebagai berikut:  

a. Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial, faktor ini 

mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan keagamaan itu 

termasuk pendidikan dari orang tua, tradisi-tradisi sosial, tekanan dari 

lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan 

sikap yang disepakati oleh lingkungan tersebut.  

b. Faktor pengalaman, sehubungan dengan berbagai jenis pengalaman yang dapat 

membentuk sikap keagmaan.Terutama pengalaman mengenai keindahan, 

konflik moral dan juga pengalaman emosional keagamaan.  

c. Faktor kehidupan, kebutuhan-kebutuhan ini secara garis besar terbagi menjadi  

4 yaitu:  

1) Kebutuhan akan keamanan dan keselamatan.  

2) Kebutuhan akan cinta kasih.  

3) Kebutuhan untuk memperoleh harga diri.   

4) Kebutuhan yang muncul karena adanya ancaman kematian  

d. Faktor intelektual,berkaitan dengan berbagai proses penalaran verbal atau 

rasionalisai.32 Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa faktor 

yang dapat mempengaruhi perkembangan perilaku religiusitas terdiri dari 4 

faktor yaitu faktor pendidikan, faktor pengalaman, faktor kehidupan dan juga 

faktor intelektual.   
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Lingkungan keluarga adalah salah satu faktor yang memiliki pengaruh 

besar, karena keluarga merupakan tempat madrasah pertama seorang anak yang 

menjadi faktor utama dalam pembentukan religiusitas anak, akan tetapi lembaga 

pendidikan dapat juga menjadi faktor yang mempengaruhi religiusitas anak/siswa.  

C. Anak Usia Dini  

1. Pengertian Anak Usia Dini  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 14 Bab 1 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya 

pembinaan yang ditijukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun 

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

tumbuh kembang jasmani dan rohani dalam pendidikan lebih lanjut, pada masa ini 

anak mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengoptimalkan seluruh aspek 

perkembangan yang ada pada diri anak.33  

Masa Golden Age  atau biasa disebut dengan masa keemasan bagi anak 

usia dini adalah usia yang paling tepat untuk membentuk karakter sang anak, pada 

masa ini setiap karakteristik bisa diukur dimana ketika anak sudah tumbuh dewasa 

anak tersebut akan memiliki karakter yang baik.34 Pemerintah Semakin menyadari 

bahwa pendidikan usia dini sangat penting pada lingkup masyarakat akibatnya 

pendidikan usia dini dalam bentuk formal, informal maupun non-formal sangat 

berkembang pesat. 

Pendidikan anak usia dini merupakan upaya untuk menstimulasi, 

membimbing, mengasuh, dan memebrikan aktivitas pembelajaran yang akan 

menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Anak usia dini memiliki 

karakteristik tertentu yang khas tidak sama dengan orang dewasa, mereka selalu 
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aktif, bergerak, antusias, dan selalu ingin mengetahui apa yang mereka lihat, 

dengar dan mereka rasakan.35 Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu, unik, kaya 

akan fantasi, pada masa ini anak-anak tidak bisa berhenti mengeksplorasi dan 

mempelajari apa yang mereka lihat. 

Anak usia dini adalah mereka yang berumur 0-6 tahun yang merupakan 

seorag individu yang menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan dengan 

pesat secara hakiki untuk kehidupan selanjutnya. Dunia anak dan orang dewasa 

berbeda, anak selalu aktif, bersemangat, dan selalu ingin tahu terhadap apa yang ia 

dengar maupun yang mereka lihat.36 Anak usia dini adalah sosok individual yang 

sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi 

kehidupan selanjutnya. 

Aspek perkembangan yang dimiliki anak salah satunya yaitu aspek 

perkembangan nilai agama dan moral, pada perkembangan ini anak harus 

distimulasi melalui pembelajaran di lembaga PAUD/RA/TK dan sederajatnya 

agar anak dapat memiliki budi pekerti yang baik dan dapat mengamalkan ajaran 

agama dengan taat sesuai dengan agama yang dianutnya.   

2. Metode Penanaman Nilai-nilai Islam Pada Diri Anak  

Pendidikan agama islam pada anak dapat mensucikan jiwa serta mendidik 

hati nurani bahkan mental anak kelakuan yang baik serta bisa mendorong anak 

melakukan suatu aktivitas yang baik. Adapun pendidikan islam yang penting di 

implementasikan ke anak sejak usia dini yaitu:  

a. Membisikkan Kalimat Tauhid  
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Sejak anak dilahirkan ke dunia yang pertama dibisikkan dan 

diperdengarkan yaitu tidak lain kecuali Allah Swt, dengan cara mensuarakan 

adzan jika anak laki-laki dan iqamah jika anak perempuan, tujuannya agar 

kedepannya anak tetap patuh terhadap perintah Allah swt.  

b. Mengajari Anak Akhlak yang Mulia  

Pendidikan agama islam dalam lingkungan keluarga memiliki dampa yang 

sangat berpengaruh besar dalam membentuk anak menjadi pribadi yang berbudi 

pekerti yang luhur dan memiliki mental yang sehat.   

c. Mengislamkannya atau Mengkhitannya   

Disebutkan dalam hadits Abi Hurairah ra, Rasulullah saw berkata bahwa: 

“fitrah itu ada lima (Khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, 

memotong kuku dan mencabut bulu ketiak)”. Orang tua yang memiliki tanggung 

jawab besar terhadap anak-anaknya agar tidak menyia-nyiakan amanah tersebut, 

orang tua merupakan madrasah pertama dalam kehidupan si anak.  

d. Upaya Melestarikan Mental Anak Melalui Pendidikan Agama Islam   

Orang wajib mendapatkan pendidikan, bimbingan dan juga penyuluhan 

kejiwaan, sangat penting diketahui bahwa kesehatan mental dapat dicapai melalui 

kehidupan yang rukun dan damai, saling member dukungan fisik, material 

maupun moral demi mencapai ketenangan hidup,dan dapat meredam gejala jiwa.37 

Penanaman pendidikan islam pada anak usia dini sebaiknya diberikan pendidikan 

dasar islam agar kedepannya anak memiliki sifat yang mulai serta dapat 

mengimplementasikannya.  

Penanaman nilai-nilai islam pada diri anak dapat berhasil jika dilakukan 

dengan mengikuti langkah-langkah yang baik dan benar. Abdurrahman Al- 

                                                             
37

 Yuni Hana Lestari, “Implementasi Pola Asuh Orangtua Dalam Mendidik Agama Anak Usia 5-

6 Tahun Di Desa Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah”, Skripsi (Fakultas Tarbiyah Dan Tadris 

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), h. 24-26.  
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Nahlawi mengemukakan tujuh cara dalam mendidik anak yaitu:  

1. Kisah/cerita  

Sebuah kisah yang baik dapat menyentuh jiwa dan juga bisa memotivasi 

anak untuk mengubah sikap, jika kisah yang diceritakan itu baik maka sifat 

baik tokoh tersebut akan banyak ditiru oleh anak. Cerita yang mengandung 

hikmah sangat efektif untuk menarik perhatian anak dan juga dapat 

merangsang otaknya agar dapat bekerja dengan baik misalnya cerita nabi 

dan rasul. Metode ini dianggap sangat baik dari cara lain dalam 

mempengaruhi pola pikir anak.  

2. Dialog   

Mendidik anak dengan cara berdialog adalah sebuah keharusan bagi 

orangtua, oleh sebab itu, kemampuan berdialog harus ada pada setiap 

orangtua dengan berdialog, akan terjadi komunikasi yang dinamis antara 

orangtua dengan anak, serta lebih mudah dipahami dan berkesan. Selain itu 

orangtua akan mengetahui perkembangan pemikiran dan sikap anak.  

Rasulullah saw juga menerapkan langkah ini dalam mendidik anak.  

3. Keteladanan   

Melalui metode ini maka peserta didik dapat melihat, menyaksikan dan 

meyakini cara yang sebenarnya sehingga melaksanakannya lebih baik dan 

lebih mudah. Melalui metode ini para orangtua, pendidik atau da‟i 

memberi contoh atau teladan anak/peserta didiknya bagaimana cara 

berbicara, bersikap, mengerjakan sesuatu atau cara beribadah.  

4. Perumpamaan   

Al-Qur‟an dan hadis banyak sekali mengemukakan perumpamaan.Jika 

Allah swt dan Rasul-Nya mengungkapkan perumpamaan, secara tersirat 

berarti orangtua juga harus mendidik anak-anaknya dengan perumpamaan. 
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Contoh, ketika orangtua berkata kepada anaknya, “Bagaimana pendapatmu 

jika ada seorang anak yang rajin shalat, giat belajar, dan hormat kepada 

kedua orangtuanya, apakah anak ini akan disukai oleh ayah dan ibunya?” 

maka si anak berkata, “tentu, anak itu akan disukai oleh ibu bapaknya.” 

Dari ungkapan tersebut, orangtua harus menerus memberikan arahan 

terhadap anaknya sampai sang anak betrul-betul menyadari bahwa kalau 

mau disayang oleh orang tua, yang dilakukan sang anak adalah rajin shalat, 

giat belajar dan hormat kepada kedua orangtuanya.   

5. Targhib dan Tarhib   

Targhib adalah janji-janji yang menyenangkan bagi seseorang yang 

melakukan kebaikan, sedangkan tarhib adalah ancaman yang mengerikan 

terhadap orang yang melakukan keburukan. Metode ini merupakan metode 

yang mendorong anak didik untuk belajar suatu bahan pelajaran atas dasar 

minat yang berkesadaran pribadi terlepas dari paksaan atau tekanan mental.  

6. Latihan dan pengamalan  

Agar anak dapat mengajarkan amalan islam, seorang anak harus dilatih 

sejak usia dini. ia harus dilatih sejak awal tentang shalat, puasa, berjilbab 

dan lainnya. Tanpa latihan yang dibiasakan, seorang anak akan sulit 

mengamalkan ajaran Islam, meskipun ia telah memahaminya, oleh sebab 

itu, seorang ibu harus menanamkan kebiasaan yang baik kepada 

anakanaknya dan melakukan control agar anak dapat disiplin dalam 

melaksanakan ajaran Islam.  

7. Ibrah dan Mau‟izah  

Memberi nasihat itu tidak selalu harus dengan kata-kata. Nasihat bisa 

dilakukan melalui kejadian-kejadian tertentu yang mengunggah hati seperti 

menjenguk orang sakit, takziyyah, dan ziarah kubur. Orang tua bisa 
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mengambil pelajaran atau hikmah untuk anka-anaknya dari berbagai kisah, 

misalnya tentang sejarah. Begitu pula dengan peristiwa yang nyata bahkan 

dari kehidupan makhluk lain, banyak kisah yang dapat diambil\ika 

orangtua sudah bisa mengambil pelajaran dari suatu kejadian bagi anaknya 

maka langkah berikutnya yaitu member nasihat yang baik.38
   

Orang tua adalah Pembina pribadi dalam hidup anak, melalui proses 

pendidikan orang tua dan juga guru dapat melakukan pembinaan pada anak 

melalui pendidikan formal dan juga informal agar anak dapat membangun 

kepribadian yang kuat, mental yang sehat, dan akhlak yang terpuji. Pembiasaan 

pendidikan pada anak, dalam menanamkan sikap terpuji pada anak tidak cukup 

jika hanya dengan penjelasan saja melainkan perlu adanya proses pembiasaan dan 

latihan dapat membawa anak cenderung pada perilaku yang baik dan 

meninggalkan perilaku yang kurang baik. Agama akan lebih memiliki makna jika 

dijelaskan dengan cara yang lebih dekat pada anak dalam kehidupan sehari-hari. 

Keberagamaan pada anak usia dini berkembang melalui pengalaman yang 

didapat dari lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pengalaman anak 

yang bersifat keagamaan akan membawa anak pada sikap, perilaku dan tindakan 

yang sesuai dengan ajaran agama.39 Proses pembelajaran/pembinaan anak usia 

dini hendaknya dilakukan dengan tujuan memberikan pendidikan dasar yang 

memiliki makna bagi anak melalui pengalamn yang nyata. Pendidikan anak usia 

dini yang harus ada dukungan dan sumber daya mansia yang memadai. 

Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan religiusitas seorang anak 

yaitu faktor lingkungan dan faktor genetik. Lingkungan keluarga sangat berperan 

penting dalam membentuk religiusitas anak, karena keluarga adalah madrasah 

                                                             
38

Azhari, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Al Qur‟an(Kajian Tafsir Muqoran Q.S Lukman 

Ayat 12-15) skripsi, (Fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan syaarif hidayatullah:2014), h. 24-27.  
39

 Khulusinniyah Moh.Zamili, “Literasi Agama Pada Anak Melalui Program Pembiasaan Praktik 

Ibadah”,Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam (2021), h. 48.  
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pertama dikehidupan anak, dalam proses pengasuhan seorang anak setiap 

orangtua memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Jenis-jenis pola asuh yang 

biasanya orang tua terapkan yaitu pola asuh permisif, pola asuh demokratis dan 

pola asuh otoriter. Pola asuh permisif itu sendiri ditandai dengan  membiarkan 

anak bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri orangtua tidak mmeberikan 

aturan dan pengarahan kepada anak, sehingga anak akan berperilaku sesuai 

dengan keinginannya sendiri. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan 

oleh orang tua dalam membentuk religiusitas anak yaitu metode kebiasaan, 

hukuman, nasehat, perhatian, dan keteladanan. Pola asuh kedua yaitu demokratis, 

pola asuh demokratis terdapat adanya pengakuan orangtua terhadap kemampuan 

anak, anak juga diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung. Pola asuh ini 

mendidik dan memberikan kebebasan yang bertanggung jawab pada anak, 

sehingga anak mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan baik. 

Pola asuh yang ketiga yaitu, pola asuh otoriter. Pola asuh ini mencerminkan sikap 

orangtua yang bertindak keras serta cenderung deskriminatif, hal ini ditandai 

dengan tekanan anak untuk patuh pada semua perintah dan keinginan orang tua, 

dimana control orang tua yang sangat ketat terhadap tingkah laku anak, anak 

kurang mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya, jarang diberikan hadiah 

ataupun pujian. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian    

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis 

penelitian pendekatan kuantitatif menggunakan metode deskriptif, adapun desain 

penelitian yang digunakan yaitu ex post facto. Pendekatan kuantitatif merupakan 

pendekatan dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data serta penampilan hasilnya metode penelitian ini  bertujuan 

menggambarkan fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat saling 

berhubungan satu sama lain. Metode deskriptif adalah sebuah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan varibel 

yang lain.1 Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah 

berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Penelitian ex post facto berarti 

setelah kejadian, yaitu penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. 

Penelitian ex post facto bertujuan untuk menemukan penyebab yang 

memungkinkan perubahan perilau, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh 

suatu peristiwa, perilaku, gejala atau fenomena yang menyebabkan perubahan 

pada variable bebas secara keseluruhan sudah terjadi.2
   

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan 

Buntu Batu Kabupaten Enrekang lokasi penelitian merupakan tempat yang 

digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang akurat. Lokasi ini juga 

gampang dijangkau dan waktu bisa diminimalisir.  

                                                             
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,  (Bandung: Alfabet,2021).  

2
Dr. Widarto, M.Pd, penelitian ex post facto, Fakultas teknik Universitas negeri Yogyakarta, h.3.  
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B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Gambaran mengenai populasi penelitian dalam skripsi ini penulis 

terlebih dahulu mengemukakan oleh para ahli yaitu:  

a. Iqbal Hasan menjelaskan bahwa populasi merupakan totalitas dari semua 

objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap 

yang akan diteliti.3  

b. Suharsimi Arikanto menjelaskan  bahwa populasi merupakan keseluruhan 

objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang 

dalam whilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi.4
  

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa populasi merupakan seluruh objek 

yang menjadi sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

orangtua yang memiliki anak usia dini sebanyak 38 orang berdasarkan data 

penduduk di Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten  

Enrekang.  

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai cirri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti karena tidak semua data dan informasi akan 

diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan 

sampel atau yang mewakilinya. Teknik yang digunakan yaitu sampling jenuh 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
5
 

                                                             
3
Iqbal Hasan, Pokok-Pokok  Materi, Statistic II (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 85.  

4
Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Cet. XII; Jakharta: 

Rineka Cihhhpta, 2001), h. 108.  
5
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , (Jakarta: Alpabeta, 2017), h. 

80.  
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Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mengambil semua sampel yaitu 

sejumlah 38.    

C. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang dilalui oleh peneliti 

dalam pengumpulan data, dalam hal ini peneliti akan melalui tahap persiapan 

sebagai tahap awal dimana peneliti mempersiapkan segala urusan yang 

dibutuhkan dalam penelitian kedepannya. Teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan oleh peneliti yaitu angket.  

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data secara tidak 

langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan responden).Instrumen 

ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh  

responden.6 Angket sering disebut dengan pengumpulan data yang menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dan ditulis oleh responden, dalam penelitian 

ini para orangtua di Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu  

Kabupaten Enrekang yang memiliki anak usia dini.  

D. Instrumen Penelitian     

Instrumen untuk mengetahui pola asuh orangtua adalah dengan 

menggunakan kuesioner yang nantinya akan diberikan kepada orangtua anak di 

Dusun Rumbia Desa Lunjen, instrumen yang digunakan dalam pengambilan data 

untuk masing-masing varibel, yaitu:  

1. Instrumen  Religiusitas  

 Instrumen pada penelitian ini dilihat melalui lima aspek religiusitas 

yang dikemukakan oleh Glock dan Stark yaitu, dimensi keyakinan (ideologis), 

dimensi praktik agama (ritualistik), dimensi pengalaman (konsekuensial), dimensi 

                                                             
6
Husain Usman dan Purnomo Setiady, Metodologi Penelitian Sosial, (Cet. II; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara), h. 57.  

 



42 
 

 
 

pengetahuan agama (intelektual), dan dimensi penghayatan (eksperensial).7 

Berdasarkan teori  tersebut maka peneliti menyusun butir-butir pertanyaan dan 

ditentukan tolak ukurnya sehingga responden tinggal memilih alternatif jawaban  

yang sudah disediakan.  

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instumen Religiusitas 

 

Aspek 

 

    Indikator 

Nomor butir Jumlah 

+ - 

Dimensi ideologis 

(keyakinan)  

Yakin terhadap kebenaran ajaran 

agama dan yakin adanya Allah.  

1,2,3 4 ,5  5 

Dimensi  

Ritualistik (praktik 

agama)  

Melaksanakan kewajiban agama 

secara konsisten.  

6,7  8,9,10  5 

Dimensi  

konsekuensial  

(pengalaman)  

Memperoleh pengalaman spiritual 

selama menjalankan ajaran agama.  

 

11,12 

12,13,

14  

 5 

Dimensi  

intelektual 

(pengetahuan 

agama)  

Mengetahui dan memahami 

ajaran agama.  
15,16

,17,1

8  

19,  

 5 

Dimensi 

penghayatan 

Menghayati ajaran agamanya.  20,21  22,23,

24,25  

 5 

  

2. Instrumen Pola Asuh Orang Tua  

Instrumen untuk mengetahui pola asuh orang tua yaitu menggunakan 

angket yang akan dibagikan kepada orang tua anak di Dusun Rumbia Desa Lunjen 

Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang. Angket dalam penelitian ini disusun 

berdasarkan teori Baumrid dengan mengklasifikasikan tiga aspek pola asuh yaitu 

pola asuh permisif, menurut Baumrid pada prinsipnya pola asuh merupakan 

parental control yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan 

                                                             
7
Djamaluddin Ancok dan Fuat Nashori Surosos, Psikologi Islam (Yogyakarta: pustaka pelajar, 

2005), h. 127.  
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mendampingi anak-anaknya untuk melkasanakan tugas-tugas perkembangannya 

menuju pada proses pendewasaan.  

Tabel 3.2 Kisi-Kisi angket Pola Asuh 

Sub 

Variabel 

 

Indikator 
Nomor butir 

Jumlah 

+  -  

1.Pola Asuh  

Permisif  

Kontrol orangtua terhadap anak sangat 

lemah.  
1,3,5 2,4, 5 

Memeberikan kebebasan kepada anak 

untuk dorongan dan keinginannya.  
6,7,9 8,10  5 

Anak diperbolehkan melakukan sesuatu 
yang dianggap benar oleh anak.   

  

11,13

,15 

12,14 6 

  

Hukuman tidak diberikan karena tidak 

ada aturan yang mengikat.  

17,19  16,18

,20 

5 

2.PolaAsuh  

Demokrasi  

Orang tua memberi aturan yang jelas  1,3,5,

8 

2,4,6,

7  8 

Orang tua memberikan penjelasan akibat 

yang terjadi apabila melanggar 

peraturan.  

 

13,15

,16 

9,10,

11,12  
6 

Orang tua memberi kesempatan untuk 

berpendapat.   
17,18

,19,  
20  5 

 Orang tua memberikan kebebasan 

kepada anak dalam memilih atau 

berperilaku.  

21, 

23,25 

22, 

24, 
5  

3.Pola Asuh  

Otoriter  

Orang tua suka memaksakan kehendak  

atau tegas diluar batasdan tidak 

mentolerin kesalahan.  

1,4,8 2,3,5 6 

Orang tua selalu menghukum diluar 

batas apabila melanggra peraturan.  
 9,10, 

6,7,1

1 
5 

Orang tua membatasi setiap pilihan 

anak.  

12,13

,1 
14,  3  

Orang tua tidak memberikan kesempatan 

untuk berpendapat.  

 

18,19

,20 

15,16

,17,  
6 
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3. Dokumentasi 

Instrument yang digunakan untuk menyimpan data hasil dokumentasi 

seperti kamera, falshdisk, handphone dan lain sebagainya. Dokumentasi ini dapat 

berbentuk foto bukti dan hasil penelitian. 

   

E. Validitas dan Realibilitas  

1. Validitas   

Uji validitas menunjukkan bahwa sejauh mana suatu alat pengukur itu 

mengukur apa yang di ukur. Jika seseorang peneliti menggunakan kuesioner 

dalam pengumpulan data maka kuesioner yang disusun harus dapat mengukur apa 

yang diukurnya. Selain itu, jenis validitas konstruksi, lebih terarah pada 

pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya diukur oleh pengukur yang ada.8 Pada 

uji penelitian ini peneliti menggunakan bantuan perangkat SPPS 25, dengan 

ketentuan instrumen dikatakan valid apabila r  hitung lebih besar dari r table dan 

instrumen dikatakan tidak valid ketika r hitung lebih kecil dari r tabel.  

2. Realibilitas  

Sujarweni menjelaskan bahwa hasil dari Croncbach‟s Alpha dengan cara 

menggunakan SPPS dapat dinyatakan reliable jika nilai Croncbach‟s Alpha lebih 

dari 0,6.9 Sudaryono bahwa reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya. Sebuah hasil pengukuran hanya boleh dipercaya ketika dalam 

beberapa kali pelaksanan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama dan 

diperoleh hasil pengukuran yang relative sama, selama aspek yang diukur dalam 

diri subjek memang belum berubah.10  

                                                             
8
Rambat Lupiyoadi Dan A.Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa, (Cet. II; Jakarta: Salemba 

Empat, 2006), h. 241.  
9
V.Wiratma Sujarweni, Kupas Tuntas, Penelitian Akuntansi Dengan Spps (Yogyakarta:  

Pustaka Baru Press,2015), h. 57.  
10

Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method (Depok:PT Raja 

Grafindo, 2019), h. 336-337.  
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data   

Analis data dilakukan untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel 

dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitunganuntuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah di ajukan.11 Adapun analisis data dalam penelitian 

ini yaitu:   

1. Analisis Deskriptif   

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul.12  Langkah-langkah  analisis data dalam metode deskriptif adalah 

sebagai berikut:   

a. Mean (M)   

Menurut Sugiyono mean adalah teknik penjelasan kelompok berdasarkan nilai 

rata-rata kelompok, cara mencari meanya adalah dengan menjumlahkan data 

semua individu dalam kelompok,  kemudian dibagi dengan banyaknya  

individu.  

b. Median (Mo)   

Median adalah suatu teknik penjelasan kelompok berdasarkan atas nilai tengah 

dari kelompok data yang telah diurutkan dari data yang terkecil hingga  

terbesar.  

c. Modus (Mo)   

                                                             
11

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B ( Bandung: Alfabeta, 2012), h. 

206.  
12

Sudaryono. Metodologi Penelitian Kuantitatf, Kualitatif, dan Mix Method (Depok: PT Raja 

Grafindo, 2019), h. 362.  
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Modus adalah teknik penjelasan kelompok yang berdasarkan nilai-nilai  yang 

sering muncul dalam kelompok data.13  

d. Interval   

Menurut Sugiyono, untuk mendapatkan distribusi frekuensi digunakan  

perhitungan kelas interval, rentang interval, dan panjang interval.   

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:   

Kelas interval  = 1 + 3,3 log n (jumlah sampel) 

  Rentang interval = nilai tertinggi-nilai terendah 

  Panjang interval 1 =  

e. Distribusi Kategorisasi   

Tabel 3.3   Kategori Kecenderungan 

No   Kecenderungan   Kategori   

1   X≥(M+10,SD)   Tinggi   

2   (M- 1,0 DS) ≤( X<M+1,0SD)   Sedang   

3   X < (M – 1,0 SD)   Rendah   

    Dimana: 

  Mi = Skor maksimal ideal+skor maksimal ideal 

     2 

  Sdi = Skor maksimal idel-skor minimal ideal 

     6 

  Keterangan:   

  X   = Nilai skor yang diperoleh 

  Mi = Rata-rata ideal 

  Sdi = Standar devisia ideal 

2. Analisis Bivariat   

Analisa bivariat adalah analisa yang dilakukan terhadap dua variabel yang 

diduga berhubungan atau berkorelasi.Analisa data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisa regresi liniear sederhana (Y = a + bX) untuk 

mencari pengaruh pola asuh orang tua terhadap religiusitas anak sebelum 

                                                             
13

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

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 49.  
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menggunakan anlisa regresi linier sederhana, dilakukan uji asumsi untuk melihat 

apakah data yang diperoleh memenuhi syarat penggunaan analisa regresi linier 

sederhana dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang tidak  

menyimpang. Uji asumsi yang dilakukan meliputi dua hal, yaitu:   

a. Uji Normalitas   

Uji normalitas merupakan pengujian data untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak.
14

Pengujian menggunakan SPSS 25. 

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan uji shapiro-wilk. Pemilihan uji 

normalitas ini didasarkan pada jumlah sampel yang akan diuji, jika jumlah 

sampel >50 maka digunakan uji kolmogrov-smirnov sebaliknya jika jumlah 

sampel <50 digunakan uji Shapirowilk
15

. Pengujian normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji shaiprowilk pemilihan ini didasarkan pada 

jumlah sampel < 50 yaitu  yang berjumlah 36 orang tua anak di Dusun 

Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang.  

b. Uji Linearitas   

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel terikat dengan 

variabel bebas memiliki hubungan linear atau tidak secara signifikan. 

Pengujian linearitas dilakukan menggunakan statistic compare means > Test 

for linearity dengan bantuan SPSS 25. Dasar pengambilan keputusan dalam 

uji linearitas yaitu jika nilai linearity ≤0,05 maka dapat diartikan bahwa 

antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang linear.16 

c. Uji hipotesis   

                                                             
14

Imam Ghazali, Aplikasi Analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19, (semarang: 

badan penerbit unuversitas diponegoro, 2011), h.29. 
15

Dahlan, besar sampel dan cara pengambilan sampel. (Jakarta: salemba medika, 2010), h. 

48. 
16

Saifuddin Azwar. Penyusunan Skala Psikologi (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar 

Offset. 2011), h. 109. 
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Penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana dengan taraf 5%  

perhitungan menggunakan program SPSS 25 untuk membuktikan hasil 

hipotesis dalam penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

menerima hipotesis alternatif (Ha) dan menolak hipotesis nihil (Ho), artinya 

terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap religiusitas anak di Dusun 

Rumbia Desa Lunjen kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Deskriptif 

a. Karakteristik Orang tua 

Hasil pengumpulan data tentang karakteristik orang tua anak meliputi 

usia, pendidikan, pekerjaan dan jumlah keluarga. Diperoleh usia orang tua lebih 

banyak berusia  19 sampai dengan 36 tahun yaitu sebanyak 26 orang (68,4%) jika 

dibandingkan dengan usia 36 sampai 40 tahun yaitu banyak berumur 12 orang 

(31,6%). pendidikan orang tua yang hanya sampai tingkat sekolah menengah 

pertama atau SMP yaitu 10 orang (26,3%), pendidikan orang tua tingkat sekolah 

menengah atas atau SMA yaitu sebanyak 18 orang (47,4%) sedangkan 

pendidikan orang tua sampai Sarjana yaitu 10 orang (26,3%). Pekerjaan orang tua 

lebih banyak petani yaitu sebanyak 25 orang (66,0%), jika dibandingkan dengan 

PNS yaitu sebanyak 8 orang (21,0%), sedangkan pekerjaan orang tua sebagai ibu 

rumah tangga yaitu sebanyak 5 orang (13,0%). Jumlah anggota keluarga yang 

dibawah 4 anak sebanyak 28 orang (74,0%) dan diatas 4 orang sebanyak 10 orang 

(26,3%). 

Tabel  4.1 Distribusi Karakteristik Orang tua 

No 
Karakterisktik orang tua 

Frekuensi Persentase % 
Usia Orang Tua 

1. 19-36 tahun 26 68,4% 

2. 37-40  12 31,6% 

 Total  38 100% 

 Pendidikan  

1. SMP 10 26,3% 
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2. SMA  18 47,4% 

3. Sarjana 10 26,3% 

 Total  38 100% 

 Pekerjaan  

1. Petani 25 66,0% 

2. PNS 8 21,0% 

 IRT 5 13,0% 

 Total  38 100% 

 Jumlah keluarga  

1. ≥ 4 orang  10 26,0% 

2. ≤ 4 orang 28 74,0% 

 Total  38 100% 

b. Karakteristik Anak 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar anak usia dini di 

dusun rumbia desa lunjen kecamatan buntu batu kabupaten enrekang yang 

menjadi objek dalam penelitian ini yaitu berumur 4-5 tahun yang berjumlah 15 

orang (39,4%) sedangkan anak yang berusia 6 tahun yang berjumlah 23 anak 

(60,6%), jenis kelamin anak lebih banyak perempuan yaitu 20 anak ( 52,6%) 

sedangkan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 18 anak (47,3%). 

Tabel  4.2 Distribusi Karakteristik Anak 

No 
Karakterisktik Peserta Didik 

Frekuensi Persentase % 
Usia Anak 

1. 4-5 tahun 15 39,4% 

2. 6 tahun 23 60,6% 

 Total 38 100% 

 Jenis Kelamin  
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1. Laki-laki 20 52,7% 

2. Perempuan 18 47,3 

 Total 38 100% 

c. Karakterisktik Pola Asuh  

Penelitian mengenai pola asuh yang  dibagikan  kepada orang tua di 

Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

dideskripsikan berdasarkan jawaban dari responden dengan mengisi kuesioner 

penelitian yang telah  teruji validitas dan  reliabilitasnya. Berdasarkan dari data 

penelitian mengenai pola asuh orang tua anak usia dini di Dusun Rumbia Desa 

Lunejn Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, setelah data ditabulasi, 

diskor dan dianalisis diperoleh nilai. Terdapat 4 jawaban altenatif  dan skor 

tertinggi 4 dan skor terendah 1. Variabel pola asuh dibagi menjadi 3 macam 

yaitu: pola asuh otoriter, pola asuh permisif dan pola asuh demokratis.  

1) Pola Asuh Permisif  

Berdasarkan indikator pola asuh permisif diperoleh melalui kuesioner 

yang terdiri dari 20 item pertanyaan dengan jumlah responden 38 orang tua  di 

Dusun Rumbia Desa Lunjen  kecamatan Buntu Batu  kabupaten Enrekang. Data 

indikator pola asuh permisif, diperoleh skor tertinggi sebesar ,70,00 dan skor 

terendah sebesar 40,00. Hasil analisis Mean (M) sebesar 61,00, Median (Me) 

sebesar 57,00, Modus (Mo) sebesar 55,00 dan Standar Deviasi  sebesar 10,00. 

Menentukan  jumlah kelas interval digunakan rumus jumlah kelas = 1 + 

3,3 log n,  n adalah jumlah sampel penelitian atau responden, dari perhitungan 

diketahui bahwa n = 38 sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3,3 log 38 = 6,2 

dibulatkan menjadi 6 kelas interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai 

tetinggi – nilai terendah, diperoleh rentang data sebesar  70,00 – 40,00 = 55,26. 

sedangkan panjang kelas dihitung dengan rumus (rentang)/K = (30 )/38 = 1,00  
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Penentuan kecenderungan kategori untuk pola asuh , dicari melalui nilai 

rata-rata ideal (Mi) dengan rumus Mi =  (Xmak + Xmin) mencari nilai standar 

deviasi ideal (SDi) dengan rumus SDi =  (XmakXmin). Berdasarkan acuan 

norma di atas, mean ideal indikator pola asuh permisif adalah 55,26  dan standar  

deviasi ideal adalah 6,63. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel 

distribusi kecenderungan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:   

Tabel 4.3 

Distribusi Kecenderungan Indikator Variabel Pola Asuh Permisif 

No Skor 
Frekuensi 

Kategori 
Frekuensi % 

1 X ≥ 49,00 4 10,5% Tinggi 

2 49,00 ≤ X < 62,00 28 73,7% Sedang 

3 X < 62,00 6 15,8% Rendah 

 Total 38 100%  

2) Pola Asuh Demokratis 

Berdasarkan indikator pola asuh demokratis diperoleh melalui kuesioner 

yang terdiri dari 25 item pertanyaan dengan jumlah responden 38 orang tua  di 

Dusun Rumbia Desa Lunjen kecamatan Buntu batu kabupaten Enrekang. Data 

indikator pola asuh demokratis, diperoleh skor tertinggi sebesar , 96,00dan skor 

terendah sebesar, 58,00. Hasil analisis Mean (M) sebesar 75,03, Median (Me) 

sebesar 76,00, Modus (Mo) sebesar 77,00 dan Standar Deviasi  sebesar 8,00. 

Menentukan  jumlah kelas interval digunakan rumus jumlah kelas = 1 + 

3,3 log n,  n adalah jumlah sampel penelitian atau responden, dari perhitungan 

diketahui bahwa n = 38 sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3,3 log 38 = 6,2 

dibulatkan menjadi 6 kelas interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai 

tertinggi – nilai terendah, diperoleh rentang data sebesar  96,00 – 58,00 = 38,00. 

sedangkan panjang kelas dihitung dengan rumus (rentang)/K = (38 )/38 = 1,00 . 
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Penentuan kecenderungan kategori untuk pola asuh , dicari melalui nilai 

rata-rata ideal (Mi) dengan rumus Mi =  (Xmak + Xmin) mencari nilai standar 

deviasi ideal (SDi) dengan rumus SDi =  (XmakXmin). Berdasarkan acuan 

norma di atas, mean ideal indikator pola asuh demokratis adalah 75,32  dan 

standar deviasi ideal adalah 8,42. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat 

tabel distribusi kecenderungan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.4 

Distribusi Kecenderungan Indikator Variabel Pola Asuh Demokratis 

No Skor 
Frekuensi 

Kategori 
Frekuensi % 

1 X < 70,00 11 29,0% Tinggi 

2 70,00 ≤ X < 84,00 23 60,5% Sedang 

3 X< 84,00 4 10,5% Rendah 

 Total 38 100%  

3) Pola Asuh Otoriter 

Berdasarkan indikator pola asuh otoriter diperoleh melalui kuesioner yang 

terdiri dari 20 item pertanyaan dengan jumlah responden 38 orang tua anak usia 

dini di Dusun Rumbia. Indikator pola asuh demokratis, diperoleh skor tertinggi 

sebesar 78,00 dan skor terendah sebesar 33,00. Hasil analisis harga Mean (M) 

sebesar 56, Median (Me) sebesar 52,00, Modus (Mo) sebesar 51,00 dan Standar 

Deviasi  sebesar 9,94. 

Menentukan jumlah kelas interval yaitu digunakan rumus jumlah kelas = 

1 + 3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel penelitian atau responden, 

diketahui dari perhitungan bahwa n = 38 sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3,3 

log 38 = 6,2 dibulatkan menjadi 6 kelas interval. Rentang data dihitung dengan 

rumus nilai tertinggi – nilai terendah, diperoleh rentang data sebesar 78,00 – 
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33,00 = 45 sedangkan panjang kelas dihitung dengan rumus (rentang)/K = 

(45)/38 = 1,18. 

Penentuan kecenderungan kategori untuk pola asuh otoriter, dicari melalui 

nilai rata-rata ideal (Mi) dengan rumus Mi =   ⁄   (Xmak + Xmin) mencari nilai 

standar deviasi ideal (SDi) dengan rumus SDi =   ⁄   (XmakXmin). Berdasarkan 

acuan  norma diatas, mean ideal indikator pola asuh otoriter adalah 56,00 dan 

standar deviasi ideal adalah 10,00. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat 

tabel distribusi kecenderungan yang dapat dilihat pada tabel di bawah  ini:  

  Tabel 4.5  

   Distribusi Kecenderungan Indikator Variabel Pola Asuh Otoriter 

 

 

               Berdasarkan tabel di atas frekuensi indikator pola asuh orang tua di 

Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang pada 

kategori sedang sejumlah 28 orang (73,7%), jadi dapat disimpulkan bahwa 

kecenderungan indikator pola asuh permisif  pola asuh orangtua di Dusun 

Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang  berada pada 

kategori sedang yaitu 28 orang (73,7%). 

d.Karakteristik Religiusitas  

Penilaian religiusitas anak usia dini di dusun rumbia desa lunjen 

kecamatan buntu batu kabupaten enrekang yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu penilaian kuesioner dengan jumlah indikator soal sebanyak 25 item 

pertanyaan dengan jumlah responden sebanyak 38 orang. Data indikator 

No Skor 
Frekuensi 

Kategori 
Frekuensi % 

1 X < 46,00 2 5,2% Tinggi 

2 46,00 ≤ X< 66,00 26 68,5% Sedang 

3 X<66,00 10 26,3% Rendah 

 Total 38 100%  
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religiusitas anak diperoleh skror tertinggi   dan skor terendah  . hasil Mean (M) 

sebesar 70,00, Median (Me) sebesar 68,00, Modus (Mo) sebesar 75,00. 

Menentukan jumlah kelas interval yaitu digunakan rumus jumlah kelas = 

1 + 3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel penelitian atau responden, 

diketahui dari perhitungan bahwa n = 38 sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3,3 

log 38 = 6,2 dibulatkan menjadi 6 kelas interval. Rentang data dihitung dengan 

rumus nilai tertinggi – nilai terendah, diperoleh rentang data sebesar  95,00 – 

48,00 = 47,00 sedangkan panjang kelas dihitung dengan rumus (rentang)/K = 

(47)/38=1,23. 

Penentuan kecenderungan kategori untuk religiusitas, dicari melalui nilai 

rata-rata ideal (Mi) dengan rumus Mi =   ⁄   (Xmak + Xmin) mencari nilai 

standar deviasi ideal (SDi) dengan rumus SDi =   ⁄   (XmakXmin). Berdasarkan 

acuan  norma diatas, mean ideal indikator religiusitas adalah  dan standar 74,58 

deviasi ideal adalah 10,00. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel 

distribusi kecenderungan yang dapat dilihat pada tabel di bawah  ini:  

  Tabel 4.5  

   Distribusi Kecenderungan Indikator Variabel Religiusitas 

 

 

 

  

 

Berdasarkan tabel di atas frekuensi indikator religiusiats anak di Dusun 

Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang pada kategori 

sedang sejumlah 26 orang (68,32%), jadi dapat disimpulkan bahwa 

No Skor 
Frekuensi 

Kategori 
Frekuensi % 

1 X ≥ 84,00 3 7,89% Tinggi 

2 64,00 ≤ X< 84,00 26 68,32% Sedang 

3 X<84,00 9 23,68% Rendah 

 Total 38 100%  
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kecenderungan indikator religiusiats anak di Dusun Rumbia Desa Lunjen 

Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang  berada pada kategori sedang yaitu 

26 orang (68,32%). 

2.Analisis Regresi Linear Sederhana 

a. Uji Normalitas 

Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan bantuan SPSS v.24.0 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas (kolmogrof-Smirnov) 

Variabel Statistik Signifikan Keterangan 

Pola Asuh orangtua 0,247 0,779 Normal 

Religiusitas 0,206 0,828 Normal 

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas variabel penelitian menunjukkan 

bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (p 

     , maka dapat disimpulkan semua variabel penelitian ini berdistribusi 

normal. 

b. Uji Linearitas  

Hasil Uji Linearitas dengan menggunakan bantuan SPSS v.24.0 bantuan 

sebagai berikut.  

Tabel 4.7 Hasil Uji Linearity 

Variabel F Hitung F Tabel Sig Ket. 

Pola Asuh Permisif-Religiusiats 9,468 4,11 0,006 Linear 

Pola Auh Demokratis-

Religiusitas 
16,742 4,11 0,001 Linear 

Pola Asuh Otoriter-Religiusitas 134,093 4,11 0,000 Linear 

Berdasarkan hasil uji linearitas tersebut di atas variabel penelitian 

menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai linearity lebih kecil dari 

0,005, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel ini berdistribusi normal. 
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c. Uji Hipotesis 

Hasil uji hipotesis menggunakan bantuan SPSS v.24.0  sebagai berikut: 

Tabel 4.8 hasil uji hipotesis 

Variabel R    Signifikansi Ket. 

Pola Asuh Permisif – 

Religiusitas 

0,423 0,179 0,006 Terdapat 

pengaruh 

Pola Asuh Demokratis – 

Religiusitas 

0,598 0,338 0,001 Terdapat 

pengaruh 

Pola Asuh Otoriter – 

Religiusitas 

0,783 0,613 0,000 Terdapat 

pengaruh 

Pola Asuh – Religiusitas 0,980 0,961 0,000 Terdapat 

pengaruh 

Sebelum mengambil kesimpulan  terlebih dahulu melihat perumusan 

hipotesis dari penelitian ini, maka perumusan t hitung dan t tabel yaitu: 

1) Prumusan hipotesis 

Ha : Menerima hipotesis alternatif (Ha), artinya terdapat pengaruh pola 

asuh orangtua terhadapa religiusitas anak usia dini di Dusun Rumbia 

Desa Lunjen Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang. 

Ho : Menolak hipotesis (Ha), artinya tidak terdapat pengaruh pola asuh 

orangtua terhadap religiusitas anak usia dini di Dusun Rumbia Desa 

Lunjen Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang. 

2) Adapun t tabel dengan taraf signifikansi 5% dengan N=38, maka t tabel 

sebagai berikut:  

df = n-k  

     = 38-2 

     = 2.02809 
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Maka diperoleh nilai t tabel sebesar 2.02809 

3) Hasil t hitung berdasarkan tabel di atas sebagai berikut:  

a) Pola Asuh Permisif – Religiusitas  

Variabel pola asuh permisif terhadap religiusitas maka diperoleh nilai t 

hitung dengan nilai yaitu 2,870 sehingga dapat dinyatakan nilai t hitung lebih 

besar dibandingkan nilai t tabel yaitu dengan nila8i 2.02809 (t hitung > t tabel). 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada t tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

apabila t hitung  > t tabel, maka Ha diterima dan Ho di tolak, dengan kata lain 

terdapat pengaruh pola asuh permisif (X) terhadap religiusitas (Y) anak usia dini 

di dusun rumbia. Selain itu, dari tabel diatas diperoleh nilai R square sebesar 

0,179 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat adalah sebesar 17,9%, untuk mengetahui kategori besarnya 

pengaruh tersebut dapat dilihat berdasarkan interval berikut ini :  

 

0,00 – 0,199 = Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 = Rendah 

0,40 – 0,599 = Sedang 

0,60 – 0,0799 = Kuat 

0,80 – 0,1000 = Sangat Kuat 

Berdasarkan interval di atas, nilai R square 0,179 berada pada nilai 0,00 – 

0,199 yang berada pada kategori sangat rendah.   

b)  Pola Asuh Demokratis – Religiusitas 

Variabel pola asuh demokratis terhadap status religiusitas, diperoleh nilai t 

hitung dengan nilai sebesar 4,044 sehingga dapat dinyatakan nilai t hitung lebih 

besar dibandingkan nilai t tabel yaitu dengan nilai 2.02809 ( t hitung > t tabel).  

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada t tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
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apabila t hitung  > t tabel, maka Ha diterima dan Ho di tolak, dengan kata lain 

terdapat pengaruh pola asuh demokratis (X) terhadap religiusitas  (Y) anak usia 

dini di dusun Rumbia desa lunjen. Nilai R square pada tabel di atas sebesar 0,358 

yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu 

sebesar 35,8% untuk lebih memahami kategori besarnya pengaruh pola asuh 

demokratis dengan religiusitas maka dapat dilihat berdasarkan interval sebagai 

berikut :   

0,00 – 0,199 = Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 = Rendah 

0,40 – 0,599 = Sedang 

0,60 – 0,0799 = Kuat 

0,80 – 0,1000 = Sangat Kuat 

Berdasarkan interval di atas, nilai R square 0,358 berada pada nilai 0,20 – 

0,399 yang berada pada kategori rendah.   

c)   Pola Asuh Otoriter –  Religiusitas  

Variabel pola asuh demokratis terhadap status religiusitas, diperoleh nilai t 

hitung dengan nilai sebesar 7,334 sehingga dapat dinyatakan nilai t hitung lebih 

besar dibandingkan nilai t tabel yaitu dengan nilai 2.02809  ( t hitung > t tabel).  

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada t tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

apabila t hitung  > t tabel, maka Ha diterima dan Ho di tolak, dengan kata lain 

terdapat pengaruh pola asuh otoriter  (X) terhadap religiusitas (Y) anak usia dini 

di dusun rumbia desa lunjen. Pada tabel diatas diperoleh nilai R square sebesar 

0,513 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat adalah sebesar 51,3%, untuk mengetahui kategori besarnya 

pengaruh tersebut dapat dilihat berdasarkan interval berikut ini :   
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0,00 – 0,199 = Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 = Rendah 

0,40 – 0,599 = Sedang 

0,60 – 0,0799 = Kuat 

0,80 – 0,1000 = Sangat Kuat 

Berdasarkan interval di atas, nilai R square 0,613 berada pada nilai 0,60 – 

0,0799 yang berada pada kategori kuat.  

B. Pembahasan  

  Orang tua adalah lembaga sosial yang paling dasar untuk membantu 

kualitas manusia terkhusus kepada anaknya sendiri, orang tua juga dapat 

diandalkan sebagai ketahanan moral dalam konteks hidup bermasyarakat, bahkan 

disebutkan bahwa baik buruknya generasi suatu bangsa oleh pembentukan 

individu orang tua. Pola asuh orang tua dalam membentuk karakter anak terkait 

dengan sikap religius, orang tua telah mendidik, mengasuh, membimbing serta 

menjajari anak tentang nilai keagamaan, misalnya berperilaku yang sangat baik 

mendengarkan ketika orang lain sementara berbicara, tidak boleh memotong 

pembicaraan orang lain saat sedang bicara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orang tua dalam mendidik 

dan membentuk keagamaan anak di Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan 

Buntu Batu Kabupten Enrekang menggunakan ketiga pola asuh yaitu pola asuh 

permisif, demokratis dan juga otoriter, akan tetapi pola asuh yang paling dominan 

di pakai orang tua yaitu pola asuh demokratis. Rata-rata orang tua tidak terlalu 

membatasi anak dalam melakukan sesuatu, mereka hanya berpesan kepada 

anaknya jika hendak bermain jangan terlalu jauh dan juga pulang jangan terlalu 

sore, tidak ada aturan-aturan khusus yang diterapkan orang tua kepada anaknya. 

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 
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antara pola asuh orang tua dan religiusitas anak usia dini di Dusun Rumbia Desa 

Lunjen Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang, jadi aspek religiusitas juga 

di tentukan oleh baik tidaknya pola asuh orang tua. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi religiusitas diantaranya pola asuh orang tua. 

Menurut goleman pola asuh orang tua merupakan sikap orang tua dalam 

berinteraksi, membina, mendidik serta membimbing anaknya dalam kehidupan 

sehari-hari dengan harapan menjadikan anak sukses menjalani kehidupan, hal ini 

senada dengan Euis bahwa pola asuh orang tua adaah serangkaian interaksi yang 

intensif dimana orang tua mengarahkan anak untuk memiliki kecakapan hidup.1 

Pengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak yaitu sikap orang tua, ketika 

pola asuh yang diterapkan oleh orang tua itu baik misalnya dengan menjadi 

tauladan yang baik kepada anak maka itu akan tertanam dalam diri anak sebagai 

kepribadian yang baik. 

Pola asuh adalah interaksi antara orang tua dengan anak atau cara yang 

dilakukan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya yang dilakukan 

dalam keluarga, memberikan bimbingan dan arahan, mendidik, melindungi serta 

mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak.2 Anak usia dini memerlukan 

perlakuan dan perhatian yang baik dari orang tua terlebih usianya yang masih 

dini. Pola asuh terbagi menjadi tiga yaitu: pola asuh permisif, pola asuh 

demokratis dan pola asuh otoriter. 

Madyawati menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak diantaranya: faktor sosial, 

ekonomi, pendidikan, nilai agama yang dianut orang tua, pekerjaan orang tua, 

jumlah anak serta kepribadian. Pendidikan orang tua menjadi salah satu faktor 

                                                             
1
Daniel Goleman, Emotinal Intelligence. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005). 

2
Sari D.K, saparahayuningsih, S dan A.Suprapti “Pola Asuh Orang Tua pada Anak yang 

Berperilaku Agresif”. Jurnal Ilmiah Potensial 201. No.1, 2018: hal.1-6. 
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yang dapat memperngaruhi pola asuh orang tua dalam memperhatikan anaknya, 

jika pendidikan orang tua sangat tinggi maka semakin banyak pula ilmu parenting 

yang dimiliki orang tua begitupun sebaliknya.3 Faktor- faktor yang dapat 

mempengaruhi pola asuh orang tua di Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan 

Buntu Batu Kabupaten Enrekang yaitu, tingkat pendidikan orang tua pendidikan 

orang tua juga sangat berpengaruh terhadapa pola asuh orang tua orang tua yang 

memiliki pendidikan tinggi akan lebih siap mendidik anaknya ketimbang orang 

tua yang memiliki pendidikan rendah.  Keadaan ekonomi, pekerjaan orang tua, 

kepribadian orang tua yang sering kali terlalu keras (memarahi, memukul) 

terhadapa anaknya sehingga tanpa mereka sadari mereka telah melukai mental 

anaknya, jumlah anak juga sering kali sangat mempengaruhi faktor pola asuh 

karena jika orang tua memili anak 1-3 maka pengasuhannya cenderung lebih 

intensif ketimbang orang tua yang memiliki anak lebih dari 5, maka orang tua 

akan sangat kurang memperoleh kesempatan untuk mengontrol setiap 

perkembangan anaknya. Lingkungan keluarga adalah lingkungan sosial yang 

pertama dikenal anak perkembangan jiwa keagamaan anak sangat dipengaruhi 

oleh citra anak kepada orang tuanya misal ketika orang tua menunjukkan tingkah 

laku yang tidak baik maka anaknya pun akan bersikap demikian begitupun 

sebaliknya jika orang tua menujjukkan sikap yang baik maka anak akan 

cenderung mengidentifikasi sikan sikap orang tuanya. Lingkungan sekolah, 

lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga memiliki pengaruh dalam 

pembentukan karakter keagamaan anak, misalnya pada lingkungan tempat 

tinggalnya mempunyai tradisi keagamaan yang sangat kuat akan berpengaruh 

positif bagi anak seperti pengajian rutin atau liqo, mengaji. 

                                                             
3
Madyawati Lilis , Strategi pengembangan bahasa anak (Jakarta: Prenamedia Group, 

2016), h.39-41. 
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Berdasarkan hasil analis, diketahui pola asuh orang tua di Dusun Rumbia 

Desa Lunjen Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang, diperoleh hasil 

frekuensi untuk kategori pola asuh permisi berada pada kategori sedang  yaitu 

sebanyak 28 orang (73,68%), pola asuh demokratis berada pada kategori sedang 

yaitu sebanyak 23 orang (60,5%) dan untuk kategori pola asuh otoriter berada 

pada kategori tinggi yaitu sebanyak 26 orang (68,5%).  Hasil kategorisasi pola 

asuh dominan yang diterapkan oleh orang tua peserta di di Dusun Rumbia Desa 

Lunjen Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang,  yaitu pola asuh permisif . 

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  pola asuh yang diberikan orang tua pada 

anak di Dusun Rumbia adalah sebagian besar baik.  

Pola asuh berkaitan dengan perlakuan orang tua kepada anaknya, 

kehangatan dalam  mengasuh dan menjalin hubungan  interpersonal dengan anak. 

Hal ini merupakan bentuk pola asuh yang baik dan jika pola asuh tidak baik 

berarti tidak sesuai dengan kehangatan dalam  mengasuh dan  menjalin hubungan  

interpersonal dengan anaknya. Pola asuh besar kaitannya dengan proses tumbuh 

kembang anak terutama pembentukan keagamaan anak. 

Menurut Muhaimin Religiusitas merupakan gambaran dalam diri 

seseorang yang mendorongnya bertingkah laku, baik tingkah laku yang dapat 

dilihat ataupun yang tidak dan bersikap sesuai dengan ajaran agama yang 

dianutnya. Religiusitas menurut islam adalah melaksanakan ajaran agama atau 

berislam secara menyeluruh, karena itu setiap muslim baik dalam berfikir, 

bersikap, maupun bertindak diperintahkan untuk berislam dalam rangka 

beribadah kepada Allah swt.4 Religiusitas ini seharusnya dimulai sejak awal atau 

sedini mungkin. Orang tua merupakan pememgang utama dalam membentuk 

                                                             
4
Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Agama Islam Di 

Sekolah, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h.297. 
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keagamaan anak, pembinaan ini dilakukan sedini mungkin untuk menghindari 

perilaku-perilaku penyimpangan. 

Orang tua merupakan madrasah pertama dalam  membentuk keagamaan 

(Religiusitas) anak maka, pembinaan ini harus dilakukan sedini mungkin apalagi 

di masa golden age untuk menghindari perilaku penyimpangan. Pendidikan 

merupakan salah satu hak yang jika kedua orangtua melalaikannya atau tidak 

memeprhatikannya maka mereka telah mendzolimi anak dan pada hari kiamat 

kelak mereka akan dimintai pertanggung jawaban. 

Religiusitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang 

mempengaruhi religiusitas yaitu pola asuh orang tua, jika pola asuh orang tua 

baik maka religiusitas anak juga diharapkan semakin baik selain itu, religiusitas 

anak juga dipengaruhi oleh pengaruh pendidikan, pekerjaan orang tua, 

pengalaman, lingkungan dan juga intelektual.5 

Hasil analisis bivariat diperoleh hasil uji signifikansi p-value yaitu, pola 

asuh permisif terhadap religiusitas diperoleh  hasil signifikansi p=0,006  pola 

asuh demokratis terhadap status gizi peserta didik diperoleh hasil signifikansi p = 

0,001, pola asuh otoriter terhadap religiusitas anak usia diperoleh  hasil  

signifikansi  p = 0,000 dan pola asuh terhadap religiusitas diperoleh hasil 

signifikan p=. Berdasarkan hasil signifikansi pvalue (<0,05) yang artinya Ha 

diterima dan Ho ditolak, dengan kata lain terdapat pengaruh pola asuh orang tua 

(X) terhadap religiusitas (Y)  anak usia dini di Dusun Rumbia Desa Lunjen 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. 

Pola asuh orang tua merupakan sikap orang tua dalam membimbing, 

mendidik dan memberi perahatian kepada anak. Pola asuh sangat berperan dalam 

                                                             
5
Alrieza Mufajri Sasmitho, Hubungan antara religiusitas dengan konsep diri mahasiswa 

program studi bimbingan dan konseling , (2010), h.20. 
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tumbuh kembang anak terutama dalam perkembangan religiusitas anak. Pola asuh 

orang tua merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi religiusitas anak usia 

dini, Jika pola asuh orang tua baik maka religiusitas anak juga akan semakain 

baik.  

Pola asuh permisif berpengaruh terhadap religiusitas anak karena pola 

asuh permisif  merupakan pola asuh dimana orang tua memberikan memberikan 

kebebasan kepada anak dan tuntutan yang rendah dengan sedikit aturan tetapi 

keterlibatan yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan anak. Jenis pengasuhan 

permisif dalam penerapan nilai keagamaan dapat berdampak kurang baik jika 

terus menerus mengikuti keinginan anak tanpa mau bersikap tegas dalam 

mendidiknya. Dilihat dari hasil penelitian nilai R square pola asuh permisif yaitu 

0,179 berada pada nilai 0,00 – 0,199 yang berada pada kategori sangat rendah, 

dapat diartikan bahwa pola asuh orang tua yang permisif memberikan sumbangan 

yang mempengaruhi religiusitas anak  17,9%.  

Pola asuh demokratis berpengaruh terhadap religiusitas anak karena jenis 

pola asuh ini merupakan pengasuhan yang memberikan kebebasan kepada anak 

tetapi tetap dalam kontrol orang tua, tipe pola asuh demokratis merupakan pola 

asuh yang paling baik digunakan oleh orang tua kepada anaknya. Jenis 

pengasuhan demokratis dalam pengajaran nilai agama ke anak sangat baik karena 

orang tua tegas dalam menetapkan standar tetapi mereka menyayangi dan 

menerima tetapi juga meminta perilaku yang baik. Dilihat dari hasil penelitian 

nilai R square pola asuh demokratis yaitu 0,358 berada pada nilai 0,20 – 0,399 

yang berada pada kategori rendah, dapat diartikan bahwa pola asuh orang tua 

yang demokratis memberikan sumbangan yang mempengaruhi religiusitas anak 

yaitu 35,8%. 
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Pola asuh otoriter berpengaruh terhadap religiusitas anak karena pola asuh 

permisif merupakan pola asuh yang dimana orang tua memberikan aturan yang 

ketat dan disiplin yang tinggi untuk diikuti anak. Orang tua menuntut tidak 

memberi anak pilihan contohnya saat mengajar atau mendidik anak orang tua 

memberikan aturan yang ketat namun tidak responsif terhadap kebutuhan anak. 

Anak menjadi pasif dan tidak memiliki keberanian, sehingga anak cenderung 

memiliki nilai agama baik karena mereka takut jika tidak melaksanakan ibadah 

maka orang tua akan memarahinya. Dilihat dari hasil penelitian nilai R square 

0,513 berada pada nilai 0,40-0,599 yang berada pada kategori sedang, dapat 

diartikan bahwa pola asuh orang tua yang otoriter memberikan sumbangan yang 

mempengaruhi religiusitas anak yaitu 5,13%. 

Pola asuh orang tua berpengaruh terhadap religiusitas anak. Pola asuh 

orang tua merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, dapat 

dilihat dari cara orang tua memb eri apresiasi kepada anak, memberi hadiah, 

hukuman, peraturan,peraturan pada anak, cara orang tua menunjukkan kasih 

sayang serta perhatian kepaada anak serta cara orang tua menanggapi keinginan 

si anak. Sikap yang diterapkan orang tua dapat membuat anak merasa terbebani 

sehingga anak malas melakukan kegiatan disebabkan kurangnya keberanian. 

Dilihat dari hasil penelitian nilai R square pola asuh orang tua terhadap 

religiusitas anak yaitu 0,961 berada pada nilai 0,80 – 1,000 yang berada pada 

kategori sangat kuat, dapat diartikan bahwa pola asuh orang tua memberikan 

sumbangan yang mempengaruhi kreativitas anak yaitu 96,1%. 

Pola asuh yang baik akan membuat anak memiliki  sikap disiplin dan yang 

terpenting adalah anak dapat disiplin dalam menjag sikap keagamaannya 

(ibadah). Peran orang tua bagi anak sangat penting, karena masa kanak-kanak 

merupakan masa emas tumbuh kembang anak dan harus dijaga dengan baik. Pola 
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asuh orang tua sangat menentukan keagamaan anak di masa depan oleh karena itu 

karakter agama atau nilai keagamaan anak harus terpenuhi, untuk mencegah 

ternyadinya penyimpangan remaja atau kenakalan remaja. Orang tua juga perlu 

memberikan perhatian khusus kepada anak yaitu memberikan waktu yang cukup 

untuk anak, orang tua yang memiliki pola asuh yang  lebih baik, maka anak jukan  

tidak akan mudah terpengaruh penyimpangan-penyimpangan atau kenakalan 

remaja pada umumnya. Akan tetapi jika dalam pola asuh orang tua terutama ibu 

yang memiliki peran penting yang tidak optimal maka anak akan mudah 

terpengaruh perilaku buruk. 

Terdapat hubungan pola asuh dengan perkembangan keagamaan anak,  

karena pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku 

orang tua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan 

pengasuhan, orang tua akan memberikan perhatian, peraturan, disiplin, hadiah 

dan hukuman, serta tanggapan terhadap keinginan anaknya.6 Perilaku dan 

kebiasaan orang tua selalu dilihat oleh anak yang kemudian secara tidak sadar 

akan ditiru kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya. 

Hasil ini didukung dengan hasil penelitian Rindi antika ritma ratri tentang 

pengaruh pola asiuh orang tua terhadap religiusitas anak dalam ibadah shalat 

berjamaah di mesjid baitul makmur grendeg purwokerto bahwa pola asuh orang 

tua terhadap religiusitas anak dalam ibadah shalat berjamaah di Mesjid Baitul 

Makmur Grendeg Purwokerto yaitu sebesar 33,8%. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebesar 33,8% variasi variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel 

independen (X), artinya terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

religiusitas anak sebesar 33,8% sedangkan sisanya 62,2% dipengaruhi oleh 

                                                             
6
Listriana Fatimah, Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perkembangan Anak di RA 

Darussalam Dea Sumber Mulyo, Jogroto Jombang.  Prosiding Seminas 1. No. 2 (2012). 
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variabel lain selain independen (X) seperti lingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat dan faktor internal (pembawaan).7 

Penelitian yang dilakukan oleh alif Ifiana Trimuliana tentang perilaku 

religius anak usia 5-6 tahun pada PAUD Model karakter bahwa perilaku religius 

anak usia 5-6 tahun di taman kanak-kanak Ar-Rahman Motik Jakarta bahwa anak 

menjadikan landasan agama islam untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari 

yaitu membiasakan diri mengucap dam membalas salam, berdoa sebelum dan 

setelah melakukan kegiatan, belajar mengaji serta menghafal surah 

pendek,belajar praktek wudhu dan shalat serta mendoakan kedua orang tua dan 

bersedekah.8 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah 

sholihah tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku keagamaan 

anak, pola asuh secara independen pola asuh permisif, pola asuh demokratis dan 

pola asuh otoeiter memiliki pengaruh positif jan juga sinifikan. Artinya 

disamping pola asuh orang tua ada pula pengaruh lain baik dari dalam diri anak 

maupun dari luar seperti lingkungan sekitar. Pola asuh secara umum sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan anak tanpa terkecuali perkekmbangan 

keagamaannya, karena pola asuh yang diberikan orang tua dapat membentuk 

kepribadian dan perilaku anak.9 

Berdasarkan hasil penelitian di Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan 

Buntu batu Kabupaten Enrekang diperoleh hasil frekuensi untuk kategori sedang 

                                                             
7
Rindi Antika Ritma Ratri, Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Religiusitas Anak 

Dalam Beribadah Shalat Berjamaah Di Mesjid Baitul Makmur Grendeg Purwokerto. Jurnal 

(2018), h.99. 
8
Ifiana Trimuliana, Perilaku Religius Anak Usia 5-6 Tahun Pada PAUD Model Karakter, 

Jurnal Obsesi (2019), H.574. 
9
Azizah Sholihah, Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Keagamaan 

Anak, Jurnal Kajian Pendidikan Islam, (2017), H.33-44. 
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yaitu 26 (68,32%) orang dan berada pada kategori rendah 9 orang (23,68%). 

Frekuensi terbanyak berada pada kategori sedang sehingga dapat disimpulkan 

bahwa religiusitas anak di Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu batu 

Kabupaten Enrekang sebagian besar adalah baik.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan  analisis di atas dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan :  

1. Pola asuh permisif orang tua peserta di Dusun Rumbia Desa Lunjen 

Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang, frekuensi pola asuh  permisif 

berada pada kategori sedang yaitu  orang 28 orang (73,7%), frekuensi pola 

asuh demokratis pada kategori sedang yaitu 23 orang (60,5) dan frekuensi 

pola asuh orang tua otoriter pada kategori sedang yaitu 26 orang (68,5%) . 

Hasil kategorisasi pola asuh orang tua yang paling  dominan adalah pola asuh 

permisif yaitu sebanyak 28 orang (73,7%).  

2. Religiusitas anak di Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu batu 

Kabupaten Enrekang, terdapat 26 anak (68,32%) yang memiliki religiusitas 

sedang dan 9 anak (23,68%) yang memiliki religiusitas rendah, dapat 

disimpulkan bahwa religiusitas anak di Dusun Rumbia Desa Lunjen 

Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang sebagian besar baik. 

3. Pengaruh  pola asuh orang tua Terhadap religiusitas anak usia dini di Dusun 

Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, hasil 

signifikansi  p-value , pola asuh permisif terhadap Religiusitas diperoleh 

hasil signifikansi  p = 0,006,  pola asuh demokratis terhadap religiusitas 

diperoleh hasil signifikansi  p = 0,001,  pola asuh otoriter terhadap 

religiusitas anak usia dini diperoleh hasil signifikansi p = 0,000. dan hasil 

signifikansi pola asuh terhadap religiusitas anak usia dini diperoleh hasil 

signifikansi p = 0,000.  Berdasarkan  hasil signifikansi  p-value (<0,05) yang 

artinya Ha diterima dan Ho ditolak, dengan kata lain terdapat pengaruh pola 
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asuh orang tua (X) terhadap religiusitas(Y)  anak usia dini di Dusun Rumbia 

Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang 

B. Saran 

Adapun implikasi penelitian yang dilakukan, yakni dalam bentuk saran-

saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar bisa mendapatkan hasil yang 

lebih baik yaitu:  

1. Sebaiknya orang  tua bersikap terbuka kepada anaknya sehingga anak 

merasa leluasa dan  merasa lebih dekat dengan orang tuanya memberikan 

perhatian, perlidungan, membimbing, dan  memberi kasih sayang lebih  

kepada anaknya serta memperhatikan tingkat keagamaan.Pola asuh yang 

baik dari orang tua akan memberikan kontribusi yang besar pada 

pertumbuhan dan perkembangan anak.  

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas dan menambah 

jumlah sampel dalam hal ini menambah jumlah objek penelitian. 
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