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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  Ha Ḥ ha (dengan titik di atas) ح

  Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

  Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

  Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

  Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

  Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah ᾿ Apostrof ٲ

 ya‟ Y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 

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

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

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

    َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يَ    fathah dan ya Ai a dan i 

وَ    wathah dan wau Au a dan u 

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

, ا/يَ   fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

يَ    kasrah dan ya I i dan garis di bawah 

وَ    dammah dan wau U u dan garis di atas 

 

4. Ta Marbutah 

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

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t], 
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sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun tranliterasinya adalah 

[h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda (  َ ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ي dengan ber-tasydid (  َ ) 

diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka transliterasinya seperti 

huruf maddah [i]. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (لأ)  

aliflam ma’rifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti 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 

(-). 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof berlaku bagi hamzah yang 

terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak 

dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur‟an), sunnah,khusus 
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dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada Lafz-al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf 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 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). 
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ABSTRAK 

Nama  :  Suheda 

NIM :  50200116062 

Judul  :   Peran Orang Tua dalam Menanamkan Akhlak Anak Usia 

Dini di Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang  

Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “ Bagaimana Peran Orang 

Tua dalam Menanamkan Akhlak Anak Usia Dini di Desa Batu Noni Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang” dengan sub masalah yaitu : Bagaimana Upaya 

Orang Tua dalam Menanamkan Akhlak Anak Usia Dini di Desa Batu Noni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang ?  kedua hambatan orang tua dalam 

menanamkan akhlak anak usia dini di Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang?  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Desa 

Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Pendekatn penelitian yang di 

gunakan pendekatan psikologis dan bimbingan penyuluhan islam. Sumber data yang 

digunakan sumber data primer yaitu yang menjadi informan kunci yaitu orang tua 

atas nama Junia ( key informan ), informan tambahan orang tua atas nama sania, 

Harisa, Hida, Lisa, Rammah, bapak hati dan anak-anak atas nama Misda dan Marina. 

Sumber data sekunder adalah buku, internet dan sumber data lainnya yang bisa di 

jadikan sebagai pelengkap. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Ananlis data yang digunakan adalah redukasi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan orang tua 

dalam menanamkan akhlak anak usia dini di Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang yaitu menanamkan pendidikan agama, melakukan kebiasan dan 

memberikan keteladanan. Faktor yang menghambat orang tua dalam menanamkan 

ahklak anak usia dini di Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 

yaitu faktor lingkugan pergaulan, faktor sosial media dan faktor kesibukan.  

Implikasi dalam penelitian ini adalah orang tua harus menjadi teladan atau 

contoh bagi anak-anaknya, orang tua harus mengetahui bagaiman lingan bergaul atau 

bermain anaknya karena lingkungan dapat mempengaruhi begitu cepat anak tersebut. 

Orang tua harus mengontrol dan membatasi penggunaan sosial media pada anak-

ankanya.  

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I   

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Kenyataan modernisasi telah merambah hampir semua nilai-nilai agama yang 

seharusnya telah tercermin dalam perilaku yang baik. Perubahan tersebut bukan 

hanya pada bidang teknologi saja, tetapi yang lebih berbahaya adalah rusaknya moral, 

akhlak, etika dan perilaku manusia, yang akibatnya memicu kerusakan Bangsa ini.  

Adapun lapisan masyarakat yang sangat mudah terkena pengaruh dari luar adalah 

remaja, karena mereka sedang mengalami kegoncangan emosi akibat perubahan dan 

pertumbuhan yang mereka lalui. Hal itu disebabkan karena sejak kecil mereka belum 

dibiasakan dengan sifat ahklak yang terpuji. 
1
 .  

Menurut Himpunan peratran perundang-undangan tntang perlindungan anak 

tahun 2002, undang –undang republik Indonesia  NO.4 pasal 2 ayat 1, tampak jelas 

terlihat bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan, 

dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di 

dalam asuhan, khusus untuk tumbuh dan berkembang sewajarnya.
2
 

Islam mengajarkan bahwa, anak yang lahir ke dunia mempunyai hak-hak yang 

tertentu yang harus ditunaikan oleh orang tuanya sebagai pelaksanaan tanggung 

jawab mereka kepada Allah Swt untuk kelestarian keturunannya. Anak sesungguhnya 

adalah amanat dan karunia Allah Swt kepada setiap keluarga, yaitu agar dididik 

melaksanakan ajaran  agama Islam dengan baik dan bersikap dengan akhlak yang 

                                                           
1
 Zakiah Daradjat, Pembinaan Remaja (Jakarta: Bulan Bintang, 1976 ), h.94. 

2
 Ditlantas Babinkam porli Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Jakarta Selatan 12770, 2009 

h.128 
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baik, hormat kepada ibu dan bapak. Akhlak anak-anak pertama kali dibentuk di 

lingkungan rumah tangga. 

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak dan tempat 

pertama bagi anak untuk belajar dan berkembang sebagai manusia yang utuh dan 

makhluk social. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenai aturan 

yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Orang tua bertugas sebagai 

pengasuh, pembimbing,pemelihara, dan sebagai pendidik bagi anak.
3
 

Adapun tugas dan peran orang tua terhadap anaknya diataranya melahirkan, 

mengasuh, membesarkan dan mengarahkan menuju kedewasaan serta menanamkan 

norma-norma, dan nilai-nilai yang berlaku. Sebagai orang tua, disamping 

memerankan tugas tersebut juga harus mampu mengembangkan potensi yang ada 

pada diri anak, memberi teladan dan mampu mengembangkan pertumbuhan pribadi 

dengan penuh tanggung jawab dan penuh kasih sayang. 

Mendidik anak dengan baik dan benar berarti menumbuhkan potensi anak. 

Pola asuh pun menjadi awal mula perkembangan pribadi dan jiwa seorang anak, 

pertumbuhan dan perkembangannya, memberikan perlindungan anak secara 

menyeluruh baik, fisik, social, maupun spiritual untuk menghasilkan anak yang 

berahklak.
4
  

Anak merupakan amanah Allah swt yang harus dijaga dan dibina. Hatinya 

yang suci merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus dijaga oleh orangtua. 

Anak membutuhkan pemeliharaan, penjagaan, kasih sayang, dan perhatian. Jika 

                                                           
3
 Karlinawati Silalahi dan Eko A. Meinarno, keluarga Indonesia:aspek dan dinamika zaman 

(Jakarta:Rajawali pers, 2010, h.72 

4
 Karlinawti Silalahi dan Eko A. Meinarno, Keluarga Indonesia aspek dan dinamika zaman 

2010 h. 73 
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dibiaskan dengan kejahatan dan dibiarkan seperti hewani tanpa memberikan 

pendidikan serta menanamkan ahklak secara totalitas, maka anak akan menjadi 

pribadi yang memiliki ahklak yang buruk. Cara memeliharanya dengan memberikan 

pendidikan ahklak yang mulia secara utuh.  

Perhatian orang tua terhadap aspek perilaku, moral, dan akhlak anak, bisa 

diwujudkan dengan membesarkan, mendidik, serta membiasakan anak dalam 

keluhuran akhlak. Mendidik anak ketika mereka masih kecil laksana mengukir di atas 

batu. Selain itu, hal-hal yang ditanamkan ketika masih anak-anak akan sulit dilupakan 

begitu saja kelak ketika mereka sudah dewasa. Semua ini menjadi tanggung jawab 

yang dibebankan di pundak para orang tua.
5
 

Setelah peneliti melakukan survei secara langsung, peneliti melihat dan 

mencermati dari dulu hingga sekarang masih banyak orang tua yang mampu 

membentuk kepribadian anak-anaknya menjadi mandiri.  

Terlihat dari sikap anak yang disiplin waktu, mampu melaksanakan aktifitas 

sendiri, bertanggung jawab atas  apa yang diperintahkan oleh orang tuanya dan 

mengerjakan pekerjaan rumah secara sendiri. Tetapi masih ada juga orang tua yang 

tidak sadar akan pentingnya mendidik ahklak anak sejak dini karena masih banyak 

anak yang terlihat tidak menghormati sesama teman, saling mengejek, berkata kotor 

dan membantah perkataan orang tua. 

Segala masalah yang dihadapi oleh orang tua di era globalisasi ini, 

memaksakan  situasi atau pun peran orang tua dalam membentuk ahklak  anaknya 

dalam keluarga menjadi berahklak mulia karena disebabkan oleh canggihnya 

                                                           
5
 Didin Jamaludin, Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), h. 37 
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teknologi.  Tidak semua keluarga mempunyai cara yang sama dalam mendidik anak.  

Peran inilah yang akan mempengaruhi proses interaksi orang tua terhadap anak dalam 

keluarganya maka dari zaman sekarang ini kita dapat  melihat bagaimana peran orang 

tua dalam membentuk ahklak anak di era globalisasi ini yang serba teknologi. 

 Menanamkan ahklak anak sejak dini dapat dilihat dari bagaimana peran orang 

tua dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama, baik 

dari keluarga petani, wirasuasta dan berbagai pekerjaan lainnya.  

Ahklak  anak tidak hanya dibentuk oleh didikan orang tua di rumah, 

melainkan juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, lingkungan dan teman 

sekitarnya.  Sehingga di era sekarang ini, tidak mengherankan jika ahklak anak yang 

berada di Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang masih banyak 

anak yang kurang berahklak dalam kehidupan sehari-harinya. 

Di antara mereka ada yang sopan serta patuh kepada orang tua, kakaknya dan 

orang yang lebih tua darinya.  Selain itu, ada juga yang tidak sopan, baik dari segi 

ucapan maupun perbuatan. Misalnya, tidak menghormati orang yang lebih tua 

darinya, dalam bertutur kata hanya menyebut nama, membantah perintah orang tua, 

jika dinasehati ia bersikap acuh tak acuh dan membalasnya dengan suara yang lebih 

keras.  

Hal ini bisa terjadi karena orang tua terlalu cepat mengenalkan HP kepada 

anaknya, seperti yang saya amati pada saat observasi masih umur 3 tahun sudah 

mengenalkan HP kepada anak tersebut, bahkan itu sebagai solusi cara mendiamkan 

anaknya apabila rewel atau menagis. Maka dari itu saya tertarik mengangkat judul 

tentang Peran Orang Tua dalam Menanamkan Ahklak Anak sejak usia Dini di Desa 

Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 
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B. Fokus Penelitian dan deskripsi fokus 

1. Fokus Penelitian   

Fokus penelitian ini merupakan batasan peneliti agar jelas ruang lingkup yang 

akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian terhadap Peran 

Orang Tua dalam Menanamkan Ahklak Anak sejak Usia Dini(3-6 tahun) di Desa 

Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.  

2. Dekripsi fokus  

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan fokus penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Peran orang tua yang dimaksud oleh peneliti dalam hal ini adalah perilaku 

atau cara orang tua memperlakukan anak dalam keluarganya.  Di dalam  penelitian ini 

peneliti fokus kepada upaya yang dilakukan oleh orag tua dalam menjalankan 

perannya sebagai orang tua sehingga anak bisa diatur dan disiplin di dalam 

keluarganya maupun di masyarakat sehingga mempunyai ahklak yang baik sejak dini.  

Hambatan orang tua yang dimaksud peneliti ialah sesuatu yang menjadi 

tantangan orang tua zaman sekarang yang membuatnya susah dalam mengatasi anak 

yang kurang berahklak karena disebabkan oleh canggihnya teknologi. Dengan adanya 

HP maka ahklak anak sangat sulit untuk dibentuk karena mereka hanya fokus pada 

teknologi yang mereka punya  terutama memainkan game dari HPnya itu yang sangat 

sulit untuk diatasi pada zaman sekarang ini bagi anak-anak.  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan fokus penelitian dan deskripsi penelitian di atas, maka pokok 

masalah yang akan diteliti adalah Bagaimanakah Peran Orang Tua dalam 
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Menanamkan Ahklak Anak sejak Usia Dini di Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang, dengan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Upaya Orang Tua dalam Menanamkan Ahklak Anak sejak 

Usia Dini di Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang? 

2. Faktor apa yang Menghambat Orang Tua dalam Menanamkan Ahklak Anak 

sejak Usia Dini di Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang? 

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 

1. Hubungan dengan buku-buku 

a. Buku karya Zakiyah Darajat dengan judul Ilmu Jiwa Agama.  Buku ini 

menjelaskan bahwa pada umumnya agama seseorang ditentukan oleh 

pendidikan, pengalaman dan latihan-latihan yang dilaluinya pada masa 

kecilnya.  Seseorang yang pada waktu kecilnya tidak pernah mendapatkan 

didikan agama, maka pada dewasanya nanti, ia tidak akan merasakan 

pentingnya agama dalam hidupnya. Lain halnya dengan orang yang diwaktu 

kecilnya memunyai pengalaman- pengalaman agama maka, dengan sendirinya 

ia cenderung hidup dalam aturan-aturan agama dan terbiasa menjalankan 

ibadah.
6
 

b. Buku karya Syahruddin Usman dengan judul Ilmu Pendidikan Islam 

(Perspektif Teoritis).  Buku ini menjelaskan bahwa orang tua adalah 

lingkungan pertama yang memegang peranan penting dan amat berpengaruh 

atas anak-anaknya. Anak cenderung mencontoh perilaku kedua orang tuanya.  

                                                           
6
 Zakiah Darajat, llmu Jiwa Agama, (Cet. XIIV; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 43 
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Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diciptakan suasana keagamaan dalam 

rumah tangga untuk melahirkan generasi penegak risalah Ilahiyah kelak. 

c. Buku karya Sri Lestari yang berjudul Psikologi Keluarga; Penanaman Nilai 

dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, dalam buku ini membahas tentang 

pola asuh orang tua kepada anak yang terdiri dari pola asuh permisif, pola 

asuh otoriter, dan pola asuh otoritatif serta bentuk-bentuk perilaku pengasuhan 

relasi orang tua dan anak yang terdiri dari kontrol dan pemantauan, dukungan 

dan keterlibatan, komunikasi, kedekatan, pendisiplinan, dan pengasuhan 

bersama.
7
 

2. Penelitian terdahulu  

a. Penelitian yang dilakukan oleh: Riskatul Mukarramah Jurusan Bimbingan 

Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 

tahun 2018 yang berjudul “Peranan Orang Tua dalam Menanamkan Nilai-nilai 

Ibadah Salat pada Anak Usia Dini di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan 

Kabupaten Sinjai” penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang 

membahas tentang upaya orang tua dalam menanamkan nilai-nilai ibadah salat 

pada anak usia dini di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten 

Sinjai dan kendala yang dihadapi orang tua dalam menanamkan nilai-nilai ibadah 

salat pada anak usia dini di Desa Alenagka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten 

Sinjai.  Bentuk upaya yang diberikan yaitu metode keteladanan, menggunakan 

media gambar, metode bercerita, metode pembiasaan, dan pembinaan beragama 

melalui TPA.  Di dalam penelitian ini mengatakan bahwa ada beberapa kendala 

yang dihadapi orang tua dalam menanamkan nilai-nilai ibadah salat pada anak 

                                                           
7
 Sri Lestari, Psikologi Keluarga; Penanaman Nilai dan  Penanganan Konflik dalam 

Keluarga (Cet; I. Jakarta: Kencana, 2012), h. 48-49. 
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usia dini diantaranya yaitu orang tua yang sibuk bekerja, pengaruh media televisi, 

pengaruh internet, pengaruh lingkungan (teman sepermainan) dan kurang 

aktifnya taman pendidikan alquran.
8
perbedaan dari penelitian di atas dengan 

penelitian yang akan  diteliti berbeda karena  fokus pada peran orang tua dalam 

menanmkan akhlak anak seja usia dini. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh: Erman, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan 

Islam pada tahun 2002 dengan judul “Pola Bimbingan Orang Tua Terhadap Anak 

di Desa Lallatang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone” skripsi ini 

merupakan penelitian lapangan berisikan tentang pola bimbingan orang tua 

terhadap anak melalui pendekatan psikologi, sosiologi, komunikasi, dan agama di 

Desa Lallatang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
9
. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan  peneliti yaitu peran orang tua dalam menanamkan 

akhlak anak sejak usia dini , di sini fokus pada penanaman akhlak anak sejak usia 

dini. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh: Nur Zairina, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan 

Islam pada tahun 2018 dengan judul :” pola asuh orang tua dalam membentuk 

kepribadian anak usia dini di Paud Terpadu Tunas Bangsa Kelurahan Kampung 

kecamatan Tarakan Tengah “ skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang 

berisi tentang pola asuh orang tua terhadap anak usia dini dengan melalui 

                                                           

8
 Riskatul Mukarramah, “Peranan Orang Tua dalam Menanamkan Nilai-nilai Ibadah Salat 

pada Anak Usia Dini di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai 

“Skripsi(makassar: Fak  Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2018).h.xii 

9
 Erman, “Pola Bimbingan Orang Tua Terhadap Anak di Desa Lalltang Kecamatan Dua 

Boccoe Kabupaten Bone. “Skripsi(Makassar   Fa k Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin , Tahun 

2002).h.xii 
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pendekatan psikologis dan pendekatan bimbingan
10

. Perbedaan dari peneliti  yaitu 

fokus pada peran orang tua dalam menenmkan akhlak anak sejak usia dini 

sedangkan yang di atas fokus pembentukan kepribadian anak. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui upaya orang tua dalam menanamkan ahklak anak sejak 

usia dini di Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 

b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat orang tua dalam menanamkan 

ahklak anak sejak usia dini di Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang 

2. Kegunaan penelitian  

Adapaun Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi 

dua yaitu:  

a. Kegunaan Teoritis  

1). Bagi perguruan tinggi khususnya jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

UIN Alauddin Makassar menjadi referensi atau tambahan informasi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan terhadap para mahasiswa mengenai peran orang 

tua dalam menanamkan ahklak anak sejak usia dini  

2). Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis tentang  cara menanamkan 

ahklak anak sejak usia dini di Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang. 

                                                           
10

 Nur Zairina, “pola asuh orang tua dalam membentuk kepribadian anak usia dini di paud 

terpadu tunas bangsa kelurahan kampong kecamatan tarakan tengah”Skripsi(Makassar:Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2018).h.xviii 
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3).Mengetahui secara rinci factor pengahambat orang tua dalam menanamkan 

ahklak anak sejak usia dini di Desa Batunoni Kecamatan Angggeraja Kabupaten 

Enrekang. 

b. Kegunaan praktis 

1). Bagi lembaga, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap  pembinaan 

yang selama ini telah dilakukan dan juga sebagai acuan untu perkembangan 

pembinaan di masa yang akan datang.  

2). Bagi pembina, dapat memberikan informasi kepada guru tentang cara 

menanamkan ahklak anak sejak usia dini  

3).  Bagi peneliti, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang 

nantinya dapat digunakan sebagai bekal.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Peran Orang Tua dalam menanamkan akhlak anak sejak usia dini  

1. Pengertian peran  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti perangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
11

 Maka peran 

adalah suatu tindakan atau usaha yang di lakukan seseorang dalam melakukan sesuatu 

hal. 

2. Pengertian orang tua 

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan 

merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk 

sebuah keluarga. Menurut Al-Ghazali, orang tua adalah pemimpin keluarga yang 

bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kebahagiaan warganya (anak) di dunia, 

khususnya di akhirat.
12

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, 

mengasuh, dan  membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang 

menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.
13

 

Dari uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua memegang peran 

penting dalam keluarganya terutama dalam menamkan ahklak anak sejak kecil karena 

orangtualah yang paling pertama dikenal anaknya sejak dia lahir. Baik buruknya sifat 

anaknya itu tergantung dari didikan orang tuanya. Oleh krena itu, orang tua 

memegang factor kunci yang biasa menjadikan anak tumbuh dengan jiwa Islami.   

                                                           
11

Departemen Pendiddikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), cet. Ke 4, h.854. 

12
Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) h. 177   

13
Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan  h. 22 
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Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi SAW bersabda:  

 

ان ه   س  جِّ ان ه   أ و   ي م  ر  ان ه   أ و   ي ن صِّ د  اه   ، ي ه وِّ ۃ   ف أ ب و  ل ى ال ف ط ر  ل ود   ي ول د   ع  و   ك ل   م 

                   Artinya:  

” Setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang 
tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani Majusi”.( (HN R. 
Bukhari- Muslim).

14
 

Hadis  di atas menerangkan betapa pentingnya peranan orang tua dalam 

mengembangkan potensi-potensi yang sudah dibawa oleh anak sejak lahir. Orang 

tualah yang akan mewarnai dan menentukan kepribadian anak di masa depan. 

Potensi-potensi yang dibawa anak itu hanya akan dapat berkembang dengan baik 

melalui pendidikan yang diberikan oleh orang tua. 

Maka dapat disimpulkan bahwa orang tualah yang sangat berperan penting 

dalam mendidik anaknya sejak kecil, dari cara mendidiknya maka  dapat diketahui 

baik baruknya anak itu tergantuk dari didikan orang tua. 

Menurut pandangan sosiologi, keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak 

yang mempunyai hubungan darah atau keturunan, sedangkan dalam arti sempit 

keluarga meliputi orang tua dengan anak-anaknya.
15

 Keluarga yang menghadirkan 

anak ke dunia ini, secara kodrat bertugas mendidik anak. Sejak kecil, anak hidup, 

tumbuh dan berkembang di dalam keluarga.  

 

 

                                                           
14

Imam Bukhari, Kitab Shahih Buhari, Bab al-Jana‟iz, Bab ma Qila Aulad al-Musyarikin, 

juz.5, h. 182 

15
Jalaluddin Rahmat, Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1994), Cet. 2, h. 20. 
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Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. At-Tahrim/66: 6. 

                                 

                         

Terjemahanya: 

“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan.”

16
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa memelihara diri dan keluarga itu mutlak 

dilakukan bagi setiap insan melalui pembentukan ahklak sejak usia dini sehingga 

mampu menjalankan perintah Allah swt 

Seluruh isi keluarga yang mula-mula mengisi pribadi anak. Orang tua dengan 

secara tidak direncanakan menanamkan kebiasaan- kebiasaan yang diwarisi nenek 

moyang dan pengaruh-pengaruh lain yang diterima dari masyarakat. Orang tua 

memiliki kedudukan tersendiri di mata anak, bagi anak keduanya merupakan rujukan 

pertama di saat anak sedang menghadapi persoalan.  

Di lain pihak karena orang tua dituntut bertanggung jawab dalam mendidik 

dan membimbing anak.  Orang tua wajib mengarahkan masa depan anak yang harus 

disesuaikan dengan masing-masing kepribadian anak tersebut, karena arahan dan 

motivasi orang tua sangatlah penting untuk masa depan anak. Karena tanpa itu semua 

dikhawatirkan anak akan salah dalam menentukan masa depannya. Sehingga 

berakibat tidak baik terhadap masa depan anak itu sendiri.   

                                                           
16

 Ke'menterian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya  (Jakarta: Direktorat Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2012)h.560 
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Seorang anak pertama kali bertemu dengan manusia di dunia adalah dengan 

orang tuanya. Ayah dan ibu secara bersama memberikan dasar didikan akhlak kepada 

mereka. Perilaku keseharian orang tua yang disaksikan dan dirasakan anak 

mempunyai pengaruh tersendiri di dalam jiwa dan kepribadian anak.  

Oleh karena itu, orang tua harus menyadari , bahwa dari interaksi sehari-hari 

antara orang tua anak itulah terjadi proses peneladanan (modelling). Akhlak, perilaku 

dan kepribadian orang tua seperti pemurah, jujur, pemberani, teguh, mengemban dan 

menjalankan amanah, menghormati yang lebih tua, mengasihi yang lebih muda, dan 

seterusnya, akan berdampak positif terhadap pembentukan kepribadian anak.
17

 Dari 

uraikan di atas dapa disimpulkan bahwa orang tua bertanggung jawab mendidik dan 

membimbing anak serta memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. 

3. Peran dan kedudukan orang tua dalam Islam 

Urgensi keluhuruan status keluarga bertumpu pada kenyataan bahwa keluarga 

merupakan pembentuk kepribadian mandiri anak pertama dan satu-satunya 

penyambut manusia sejak lahir, selalu bersama sepanjang hidup, ikut menyertai satu 

fase ke fase lainnya. Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah tempat utama yang 

menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam.   

Sehingga keluarga pun mendapat lingkungan perhatian dan perawatan yang 

begitu signifikan dari Alquran.  Sistem sosial Islam adalah system keluarga, karena 

keluarga merupakan sistem  bagi manusia yang mencakup segala karakteristik dasar 

fitrah manusia, kebutuhan dan unsur-unsurnya.
18

 

                                                           
17

Didin Jamaludin, Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam, 2013 h. 38 

18
Mahmud Muhammad Al-Jauhari Dan Muhammad Abdul Hakim Khayal, Membangun 

Keluarga Qur’an (Cet.  V; Jakarta Hamzah, 2005), h. 3 
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Sudah menjadi aksioma bahwa keluarga adalah sel hidup utama yang 

membentuk organ tubuh masyarakat.  Jika keluarga baik, masyarakat secara 

keseluruhan akan ikut baik dan jika rusak, masyarakat ikut rusak. Bahkan keluarga 

adalah miniatur umat yang yang menjadi sekolah pertama bagi anak, bagaiman  

keluarga membentuk kepribadian mandiri anak sejak kanak-kanak. Sehingga tidak 

ada umat tanpa keluarga dan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga. Maka 

dari itu ahklak diterapkan sejak anak berusia dini
19

 

B. Akhlak anak sejak usia dini  

1. Pengertian ahklak  

Menurut pendekatan etimologi, perkataan “akhlak” berasal dari Bahasa Arab 

jama‟ dari bentuk mufradnya “Khuluqun” yang berarti: budi pekerti, perangai, 

tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi segi persesuaian dengan 

perkataan “Khalqun” yang berarti: kejadian, serta erat hubungannya dengan 

“Khaliq” yang berarti: pencipta, dan “Makhluq” yang berarti: yang diciptakan. 

Pola bentukan defenisi “akhlak” di atas muncul sebagai mediator yang 

menjembatani komunikasi antara khaliq (Pencipta) dan makhluq (yang diciptakan) 

secara timbal balik, yang kemudian disebut sebagai hablum minallah. Kemudian 

lahirlah pola hubungan antar sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas 

(pola hubungan antar sesama makhluk.
20

 

Sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia yang baik atau yang 

buruk merupakan gambaran akhlak manusia itu sendiri. Perbuatan manusia tersebut 

                                                           
19

H.A. Mustofa, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 1995), h.11. 

20
Santalia, Akhlak Tasawuf (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 1. 
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tidak lagi melalui pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu, karena sudah menjadi 

kebiasaan dalam hidupnya 

Akhlak Islami menurut M. Quraish Shihab adalah akhlak yang mencakup 

beberapa hal yang tidak merupakan sifat lahiriah, misalnya yang berkaitan dengan 

sikap batin maupun pikiran. Jadi akhlak Islami dapat diartikan sebagai akhlak yang 

menggunakan tolok ukur ketentuan Allah.  

Tolak ukur kelakuan baik mestilah merujuk kepada ketentuan Allah. Rumusan 

akhlak Islami yang demikian ini kata Quraish Shihab adalah rumusan yang diberikan 

oleh kebanyakan ulama. Perlu ditambahkan, bahwa apa yang dinilai baik oleh Allah, 

pasti baik dalam esensinya. Demikian pula sebaliknya, tidak mungkin dia menilai 

kebohongan sebagai kelakuan baik, karena kebohongan esensinya buruk.
21

 

Beberapa pengertian akhlak di atas, dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat 

sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada 

padanya. Sifat itu lahir berupa perbuatan baik yang di sebut akhlak mulia, atau 

perbuatan buruk, disebut akhlak yang tercela sesuai dengan pembinaannya. 

Sementara itu, Departemen agama RI mendefinisikan akhlak adalah sikap hati 

yang mudah mendorong anggota tubuh untuk berbuat sesuatu. Pengertian akhlak 

seperti dikemukakan di atas,sebagaimana di sebutkan dalam Q.S Al-Qalam/68: 4  

 

        

Terjemahnya: 
“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang baik 
(agung).”

22
 

                                                           
21

M. Quraish Shihab, WawasanAl-Qur'an (Cet. III; Bandung: Mizan, 1996), h. 261. 

22
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan h.564 
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Dalam ayat tersebut di atas, pengertian akhlak adalah berkonotasi memuji, 

sebagai ukuran bagi perilaku yang patut diperbuat oleh Rasulullah saw.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akhlak itu pada 

hakikatnya adalah kehendak jiwa manusia, yang menimbulkan perbuatan dengan 

mudah, maka tidak lagi memerlukan pemikiran dan pertimbangan sebelum 

mengerjakan perbuatan itu. 

2. Pengertian anak usia dini  

           Anak usia dini adalah anak kecil yang memiliki potensi yang masih harus 

dikembangkan. Anak yang memiliki karakteristik tertentu, yang khas dengan orang 

dewasa, mereka selalu aktif, dinamis, antusias dan ingin tahu terhadap apa yang 

dilihat, didengar, dirasakan, dan mereka seolah-olah tak pernah berhenti bereksplorasi 

dan belajar.  

            Anak bersifat egosentris, memiliki rasa ingin tahu secara alamiah, merupakan 

makhluk social, unik, kaya dengan fantasi, memiliki daya perhatian yang pendek dan 

merupakan masa yang paling potensial untuk belajar.
23

Dalam kamus Besar Bahasa 

Indonesia “Anak” diartikan sebagai orang yang masih kecil atau belum dewasa. Usia 

diartikan sebagai umur.Dini diartikan sebagai jenjang atau tingkat sekolah sebelum 

sekolah dasar (Taman Kanak-kanak).Dengan demikian secara etimologi “Anak Usia Dini” 

dapat diartikan sebagai usia anak yang belum dewasa yang berada pada jenjang atau 

tingkat Taman Kanak-kanak.
24

 

Masa usia dini (0-6) merupakan masa keemasan (golden age) di mana stimulasi 

seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan 

                                                           
23

Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini cet,VI (Jakarta: Indeks 

Permata Puri Media, 2013), h. 6 

24
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 600 
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selanjutnya. Masa awal kehidupan anak merupakan masa terpenting dalam rentang 

kehidupan seseorang anak. Pada masa ini pertumbuhan otak sedang mengalami 

perkembangan yang sangat pesat (eksplosif), begitu pula dengan perkembangan 

fisiknya.
25

 

3. Hakikat anak usia dini  

Pada hakikatnya anak adalah makhluk individu yang membangun sendiri 

pengetahuannya. Itu artinya bahwa guru dan pendidik anak usia dini lainnya tidaklah 

dapat menuangkan air begitu saja ke dalam gelas yang seolah-olah kosong 

melompong. Anak lahir dengan membawa sejumlah potensi yang siap untuk 

ditumbuh kembangkan asalkan lingkungan menyiapkan situasi dan kondisi yang 

dapat merangsang kemunculan dari potensi yang tersembunyi tersebut. 

Menurut Montessori sebagaimana yang dikutip oleh Yuliani, bahwa anak usia 

dini berada dalam masa keemasan di sepanjang rentang usia perkembangan manusia. 

Masa ini merupakan periode sensitive (sensitive periods), selama masa inilah anak 

secara khusus mudah menerima stimulus-stimulus dari lingkungannya. Pada masa ini 

pula anak siap melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memahami dan menguasai 

lingkungannya. 
26

 

Pada masa keemasan merupakan masa di mana anak mulai peka untuk 

menerima berbagai stimulasi dan berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya baik 

disengaja maupun tidak disengaja. Pada masa peka inilah terjadi pematangan fungsi-

                                                           
25

Trianto, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia Dini TK/RA & Anak 

Usia Kelas Awal SD/MI cet, I(Jakarta: Kencana, 2011), h. 14 

26
Trianto, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia Dini TK/RA & Anak 

Usia Kelas Awal SD/MI 2011, h.14-15 
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fungsi fisik dan psikis sehingga anak siap merespon dan mewujudkan semua tugas-

tugas perkembangan yang diharapkan muncul pada pola perilakunya sehari-hari.
27

 

4. Karakteristis anak usia dini 

Anak usia dini memiliki karakteristik yang unik karena mereka berada pada 

proses tumbuh kembang yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan 

berikutnya. Secara psikologis anak usia dini memiliki karakteristik yang khas dan 

berbeda dengan anak yang usianya di atas delapan tahun. Anak usia dini yang unik 

memiliki karakteristik sebagai berikut. 

a. Anak Bersifat Egosentris  

Pada umumnya anak masih bersifat egosentris, ia melihat dunia dari sudut 

pandang dan kepentingannya sendiri. Hal itu bisa diamati ketika anak saling berebut 

mainan, atau menangis ketika menginginkan sesuatu namun tidak dipenuhi oleh 

orang tuanya. Karakteristik ini terkait dengan perkembangan kognitif anak.  

b. Anak Memiliki Rasa Ingin Tahu (Curiosity)  

Anak berpandangan bahwa dunia ini dipenuhi hal-hal yang menarik dan 

menakjubkan. Hal ini mendorong rasa ingin tahu (curiosity)yang tinggi. Rasa ingin 

tahu anak sangat bervariasi, tergantung apa yang menarik perhatiannya.  

Sebagai contoh, anak akan tertarik dengan warna, perubahan yang terjadi 

dalam benda itu sendiri. Bola yang berbentuk bulat dapat digelindingkan dengan 

warna-warni serta kontur bola yang baru dikenal oleh anak sehingga anak suka 

dengan bola. Rasa ingin tahu ini sangat baik dikembangkan untuk memberikan 

pengetahuan yang baru bagi anak dalam rangka mengembangkan kognitifnya. 

                                                           
27

Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini h. 54-55 
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Semakin banyak pengetahuan yang didapat berdasar kepada rasa ingin tahu anak 

yang tinggi, semakin kaya daya piker anak. 

c. Anak Bersifat Unik  

Menurut Bredekamp (1987), anak memiliki keunikan sendiri seperti dalam gaya 

belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Keunikan dimiliki oleh masing-masing 

anak sesuai dengan bawaan, minat, kemampuan dan latar belakang budaya serta 

kehidupan yang berbeda satu sama lain. Meskipun terdapat pola urutan umum dalam 

perkembangan anak yang dapat diprediksi, namun pola perkembangan dan belajarnya 

tetap memiliki perbedaan satu sama lain. 

d. Anak Memiliki Imajinasi dan Fantasi  

Anak memiliki dunia sendiri, berbeda dengan orang di atas usianya. Mereka 

tertarik dengan hal-hal yang bersifat imajinatif sehingga mereka kaya dengan fantasi. 

Terkadang mereka bertanya tentang sesuatu yang tidak dapat ditebak oleh orang 

dewasa, hal itu disebabkan mereka memiliki fantasi yang luar biasa dan berkembang 

melebihi dari apa yang dilihatnya. Untuk memperkaya imajinasi dan fantasi anak, 

perlu diberikan pengalamanpengalaman yang merangsang kemampuannya untuk 

berkembang. 

e. Anak Memiliki Daya Konsentrasi Pendek  

Pada umumnya anak sulit untuk berkonsentrasi pada suatu kegiatan dalam 

jangka waktu yang lama. Ia selalu cepat mengalihkan perhatian pada kegiatan lain, 

kecuali memang kegiatan tersebut, selain menyenangkan juga bervariasi dan tidak 

membosankan. Rentang konsentrasi anak usia lima tahun umumnya adalah sepuluh 

menit untuk dapat duduk dan memperhatikan sesuatu secara nyaman.  
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Daya perhatian yang pendek membuat ia masih sangat sulit untuk duduk dan 

memperhatikan sesuatu untuk jangka waktu yang lama, kecuali terhadap hal-hal yang 

menarik dan menyenangkan bagi mereka. Pembelajaran dapat dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan yang bervariasi dan menyenangkan, sehingga tidak 

membuat anak terpaku di tempat dan menyimak dalam jangka waktu lama.
28

 

C. Teori-teori Dalam Menanamkan Ahklak Anak Sejak Usia Dini.  

Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi seorang anak. Karena 

lembaga pendidikan yang paling pertama dilalui oleh seorang anak adalah orang 

tua, serta waktu yang paling banyak digunakan anak pada usia pertumbuhan dan 

perkembangannya adalah bersama keluarga. Maka hal tersebut harus diperhatikan 

dengan baik oleh kedua orang tua. 

Penanaman iman terhadap anak harus dimulai sejak dini, maka orang tua harus 

memperhatikan perannya sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka. Islam telah 

memberi penerangan kepada manusia, bahwa dalam mendidik anak peran orang tua 

tidak terlepas dari hal-hal berikut: 

a. Mendidik Anak dengan Keteladanan  

Keteladanan adalah tindakan atau setiap sesuatu yang dapat ditiru dan diikuti oleh 

seseorang dari orang lain yang mewujudkannya, sehingga orang yang diikuti disebut 

dengan teladan. Namun keteladanan yang dimaksud disini adalah keteladanan yang 

baik.  

Dengan demikian, dapat didefenisikan bahwa keteladanan (al-Uswah) adalah 

metode pendidikan yang diterapkan dengan cara member contoh-contoh yang baik, 
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Marsudi Saring. Permasalahan dan Bimbingan di Taman Kanak-Kanak. (Surakarta: UMS. 
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berupa perilaku nyata, khususnya ibadah dan akhlak. Orang tua seharusnya menjadi 

teladan yang baik bagi anak-anaknya, karena sering kali dijumpai dalam kehidupan, 

orang tua yang mendidik anak-anak mereka dengan kekerasan, kata-kata kasar dan 

lain sebagainya yang berdampak buruk pada perkembangan mental dan sikap anak 

akan secara otomatis menurun terhadap kepribadian dan sikap anak.  

 Sebaliknya, orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan penuh 

kelembutan, penuh sopan santun, saling menghargai antara suami dan istri di depan 

anak, akan menjadikan anak dengan mental yang baik. Di sinilah peranan besar orang 

tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya dari kecil hingga menjelang dewasa.   

 Keteladanan sangat besar pengaruhnya kepada anak, Allah telah menunjukkan 

bahwa keteladan dari kehidupan Nabi saw, mengandung nilai pendidikan bagi 

manusia, seperti dalam QS Al-Azhab/ 33: 21 

                                                                                                                                     

                            

   

Terjemahanya: 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”

29
 

 Ayat di atas secara jelas menunjuk pada diri Rasulullah sebagai suatu teladan 

yang baik, karena seorang anak butuh sosok yang aka dijadikan teladan terlebih lagi 

pada saat anak masih kecil dan masih hidup dalam keluarga, tidaklain teladan yang 

pertama di temuinya adalah orang tua. 

                                                           
29
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 Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa keteladanan yang dimiliki oleh 

Rasulullah saw patut dijadikan sebagai contoh teladan yang baik, jadi sebagai orang 

tua itu biasa diajarkan kepada anak di mulai sejak kecil. 

Apalagi anak yang berumur sekitar 3 sampai 6 tahun, ia senantiasa melakukan 

imitasi terhadap orang yang ia kagumi (ayah dan ibu). Rasa imitasi dari anak yang 

begitu besar, sebaiknya membuat orangtua harus ekstra hati hati dalam bertingkah 

laku, apalagi dihadapan anak, jangan berharap anak akan menurut apa yang 

diperintahkan. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi orantua memegang amanat, 

untuk memberikan teladan yang baik kepada putra putrinya dalam kehidupan 

berkeluarga. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak.  

Ibu mempengaruhi anak melalui sifat yang menghangatkan, menumbuhkan 

rasa diterima, dan menanamkan rasa aman pada diri anak. Sedangkan ayah 

mempengaruhi anaknya melalui sifatnya yang mengembangkan kepribadian, 

menanamkan disiplin, memberi arah dan dorongan serta bimbingan agar anak tambah 

berani dalam menghadapi kehidupan.
30

 

 Teladan yang baik dari orangtua kepada anak (sekitar umur 6 tahun) akan 

berpengaruh besar kepada perkembangan anak di masa mendatang. Sebab kebaikan 

di waktu kanak kanak awal menjadi dasar untuk pengembangan di masa dewasa 

kelak. Untuk itu lingkungan keluarga harus sebanyak mungkin memberikan keteladan 

bagi anak, dengan keteladanan akan memudahkan anak menirunya. Sebab 

keteladanan lebih cepet mempengaruhi tingkah laku anak. Apa yang dilihatnya akan 

ia tirukan dan lama kelamaan akan menjadi tradisi bagi anak. 

b. Mendidik Anak dengan Pembiasaan  

                                                           
30

Abdurahman isawi, anak dalam keluarga, (Jakarta: Studia Press, edisi II, 1994), h.35, 
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Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar 

sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan sebenarnya berintikan 

pengalaman,yang dibiasakan itu adalah sesuatu yang diamalkan. Pembiasaan yang 

dimaksudkan adalah mebiasakan anak mulai dari usia dini dengan hal-hal yang baik. 

Hal-hal yang baik itu entah berkaitan dengan kebersihan, kesehatan cara makan yang 

sehat, dan pembiasan beribadah dal lain sebagainya, yang mengandun pendidikan 

untuk anak.  

Demikian halnya dengan cara mendidik anak. Untuk dapat membina agar 

anak-anak memiliki sifat-sifat terpuji, tidaklah mungkin dengan menggunakan 

penjelasan pengertian saja, tetapi perlu membiasakannya untuk melakukan hal-hal 

baik yang diharapkan kelak anak akan memiliki sifat-sifat terpuji tersebut, serta 

menjauhi sifat-sifat tercela. Kebiasaan yang baik itulah yang membuat 

anakcenderung melakukan yang baik dan meninggalkan yang tercela
31

 

Maka semakin muda umur anak, hendaknya semakin banyak latihan dan 

pembiasaan agama yang ditanamkan pada anak. dan semakin bertambah umur anak, 

maka hendaknya semakin bertambah pula penjelasan dan pengertian tentang agama 

itu diberikan sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

c. Memberikan Motivasi Terhadap Anak  

Motivasi adalah suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku 

tertentu yang member arah dan ketahanan pada tingkah laku tertentu. Motivasi yang 

tinggi tercermin dari ketekunan yang tidak mudah patah walaupun didera oleh banyak 
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kesulitan-kesulitan yang dihadapi demi menggapai kesuksesan yang merupakan 

tujuan dan cita-citanya.
32

  

Salah satu peran penting orang tua terhadap anaknya yaitu memberikan dorongan 

atau motivasi. Motivasi yang diberikan bukan hanya motivasi dalam belajar, yang 

tidak kalah pentingnya adalah memotivasi anak beribadah dan melakukan kebajikan. 

d. Memberikan Nasehat Kepada Anak  

Memberikan nasehat kepada anak adalah salah satu peran dari orang tua yang 

dapat membentuk karakter anak. Apabila memberikan nasehat terhadap anak, anak 

akan merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Tetapi kadang kala orang tua acuh 

terhadap kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh anaknya. Allah swt. telah 

memerintahkan untuk memberikan nasehat dalam QS al-„Ashr/103:3 

                                                                                                                               

                             

Terjemahanya: 

            “kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 
menetapi kesabaran.”

33
 

Ayat di atas memerintahkan untuk saling menasehati sesama manusia, apalagi  

terhadap anak sendiri yang sudah jelas menjadi tanggung jawab orang tua. Orang tua   

juga harus tahu cara menasehati anak dengan baik. 

Dapat disimpulkan bahwa sesama manusia seharusnya saling menasehati 

terutama pada anak, orang tua yang harusnya menasehati terus menerus anak kecil. 

Dalam memberikan nasehat, orang tua model atau gaya bahasa yang akan  digunakan. 

                                                           
32

Siti Partini Sudirman, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990), 

h.96. 
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Rasulullah saw. menerapkan metode yang utama dan ideal, terasa gaya  bahasanya 

selalu baru dan sangat beragam.  

Rasulullah adalah pribadi yang sangat menaruh perhatian terhadap para 

pendidik, dan menekankan kepada setiap muslim  agar selalu memberikan nasehat di 

setiap tempat dan lingkungan supaya dapat  menjadi petunjuk dan berbekas dengan 

hati orang-orang yang memfungsikan pendengaran dan hatinya.
34

 

Posisi anak dalam suatu keluarga pasti lebih kecil dibandingkan dengan orang  

tuanya, dan lebih sedikit pengalamannya dibandingkan dengan orang tuanya. Oleh 

sebab itu, anak akan selalu membutuhkan nasehat dari kedua orang tuanya, 

danpenyampaian nasehat oleh orang tua harus dengan penuh kelembutan dan kasih 

sayang. 

e. Mengawasi Anak dari Pergaulan Buruk  

Sudah sewajarnya para orang tua mengawasi anak-anaknya dari pergaulan 

yang buruk, karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya berperilaku  

buruk. Salah satu peran orang tua yang juga tak kalah pentingnya, adalah mengawasi  

anak-anaknya dari pergaulan yang buruk. Lingkungan pergaulan yang buruk, akan 

cenderung mempengaruhi akhlak. 

Lingkungan pergaulan yang buruk, akan mendatangkan hal-hal yang buruk  

bagi anak. Oleh sebab itu orang tua harus memperhatikan denga baik lingkungan 

pergaulan anaknya, dengan siapa anaknya berteman, dan bagaimana keseharian 

anaknya apabila bertemu dengan teman-temannya anak, maka orang tua harus 

memperhatikan dengan siapa anaknya berteman 
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f. Memberi Sanksi/Hukuman apabila Anak Melakukan Kesalahan  

Memberikan hukuman terhadap anak adalah salah satu bentuk peran yang 

harus dilakukan oleh orang tua. Tetapi sekiranya hukaman adalah alternative terahir  

yang diberikan oleh orang tua, apabila seorang anak sudah berkali-kali melakukan 

kesalahan dan sudah berkali-kali diberikan teguran dan nasehat. 

Menghukum anak adalah bagian dari pendidikan. Tetapi orang tua harus 

menghukum anak dengan hukuman yang medidik. Al-Ghazali merupakan salah 

seorang ulama yang memahami bahwa hukuman kepandidikan haruslah hukuman 

yang mendidik. Artinya hukuman itu harus memiliki karakteristik tersendiri yang di 

dasarkan atas tujuan kemaslahatan, bukan untuk menghancurkan perasaan 

anak,melenyapkan harga dirinya dan menghinakan gengsinya.
35

 

g. Metode Cerita  

Salah satu metode terbaik untuk mengajari seorang anak anak adalah melalui 

cerita. Anak anak senang mendengar cerita, terutama anak yang masih umur antara 3-

12 tahun. Abdu Al Aziz menjelaskan bahwa anak sejak mulai mengerti kata kata 

sampai masa memasuki taman kanak kanak, sekolah dasar, sekolah menengah senang 

mendengar cerita.  

Dalam kenyataan empiris, tidak hanya anak anak yang senang mendengar 

cerita, tetapi juga orang dewasa dan tua, bedanya hanya terletak pada isi cerita. Anak 

anak dapat tertarik pada cerita cerita dongen, meskipun isinya bertentangan dengan 

kenyataan. Menjelang umur 12 tahun atau lebih, dewasa atau tua, cerita khayalan 

tidak menarik perhatian mereka. Walaupun demikian, jika penyajian cakap, pintar 

menarik perhatian, cerita dapat mempesona pendengarnya. Melalui cerita dapat 
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diselipkan nilai nilai yang diharapkan akan dianut, dihayati, dan diamalkan oleh anak 

anak.
36

 

D. Fakto-faktorr Yang Mempergaruhi Ahklak Anak  

1. Orang tua  

Orang tua atau ibu dan ayah memang peranan penting dan amat berpenggaruh 

atas pendidikan anak anaknya. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu di 

sampingnya, oleh karena itu ia meniru perangai ibunya. Pengaruh ayah terhadap 

anaknya sangat besar pula.  

Di mata anaknya ia seorang yang tertinggi gengsinya dan terpandai di antara 

orang orang yang di kenalnya. Menurut Nabi Muhammad Saw, fungsi dan peran 

orangtua bahkan mampu untuk membentuk arah keyakinan anak anak mereka. 

Menurut beliau, setiap bayi yang lahir sudah memiliki potensi untuk beragama, 

namun bentuk keyakinan agama yang akan dianut anak sepenuhnya tergantung dari 

bimbingan, pemeliharaan dan pengaruh kedua orangtua mereka.
37

 

 Pola Asuh Orangtua atau Keluarga Faktor lain yang mempengaruhi 

perkembangan kemandirian anak adalah pola asuh orangtua yang selalu 

memperhatikan kebutuhan lingkungan atau tempat belajar anak, memahami 

kebutuhan anak dan memberikan reward ketika anak melakukan hal yang positif dan 

memberikan punishment ketika anak melakukan kesalahan, merupakan salah satu hal 

yang dapat meningkatkan tingkat kemandirian anak. 
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Akan tetapi, jika cara orangtua mengasuh atau mendidik anak dengan terlalu 

banyak melarang tanpa memberikan alasan yang rasional dapat menghambat 

perkembangan kemandirian anak tersebut.
38

 

Dari pendapat di atas bahwa seorang anak tentunya tidak langsung dapat 

mengenal alam sekitar mengerti dan memahami segalanya dengan sendirinya, 

melainkan dibutuhkan pendidikan keluarga, pendidikan kelembagaan dan pendidikan 

di masyarakat. Keluarga sebagai komunitas pertama memiliki peran penting dalam 

pembangunan mental dan karakteristik sang anak. Orang tua wajib memberikan 

contoh dan juga mendidik anaknya dengan baik dan benar yang nantinya akan 

menirukan apa yang dilakukan ayah ibunya. Dalam mendidik anak, pada dasarnya 

ada banyak peran dari orangtua, yang akan mempengaruhi pola pikir dan juga 

perilaku dari seorang anak. 

2. Lingkungan social 

Lingkungan sosial mempunyai peranan yang sangat penting terhadap berhasil 

atau tidaknya pendidikan. Karena perkembangan jiwa anak sangat dipengaruhi 

lingkungan di mana dia tinggal dan dibesarkan. Sebagai contoh anak yang dibesarkan 

dalam lingkungan yang beragama maka sesudah besar anak tersebut akan memiliki 

akhlak yang baik. Berbeda halnya anak yang tumbuh dalam lingkungan yang buruk 

maka sesudah besar anak tersebut akan tumbuh dalam pribadi dan akhlak yang tidak 

baik. .  

Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Muchtar Yahya yang dikutip oleh 

Zuhairini dalam bukunya metode pendidikan agama yaitu, Saling meniru anak 
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dengan cepat dan sangat kuat pengaruh kawan adalah yang sangat besar terhadap akal 

dan akhlaknya, sehingga dengan demikian kita dapat memastikan bahwa masa depan 

anak adalah tergantung pada keadaan masyarakat di mana anak bergaul. Anak yang 

biasa hidup di antara tetangga tetangganya yang baik akan menjadi baiklah ia. 

sebaliknya anak yang hidup diantara orang orang yang buruk akhlaknya akan menjadi 

buruk pulalah ia.
39

 

Dari kesimpulan di atas bahwa perkembangan sosial merupakan jalinan interaksi 

anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga 

masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perkembangan sosial individu sangat 

dipengaruhi oleh interkasinya dengan orang lain, mulai dari orang tua, teman, dan 

masyarakat, serta seluruh orang yang berinteraksi dengan individu tersebut. 

3. faktor sekolah 

Dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang ada di sekolah akan memberikan 

kesan kewajaran yang patut dilakukan oleh anak didik, sesuatu yang baik akan 

memberikan kesan yang baik begitu pula sebaliknya, jadi dalam hal ini sekolah juga 

turut membentuk kepribadian anak didik.
40

 

Dari paparan di atas Sekolah bertanggung jawab bukan hanya dalam mencetak 

siswa yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam jati diri, 

karakter dan kepribadian. sekolah juga turut memberikan kesan yang positif kepada 

anak dalam membentuk akhlak. Di sekolah diajarkan rasa tanggung jawab, sikap 

menghargai dan menghormati kepada orang lain, hal ini sangat di butuhkan unuk 

membentuk akhlak anak yang berakhlakul karimah. 
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4. Media Sosial  

Media sosial merupakan agen sosialisasi yang semakin menguat perannya. 

Media massa baik media cetak  seperti surat kabar dan majalah maupun media 

elektronik seperti radio, televisi, dan internet, semakinmemegang peranan penting 

dalam mempenggaruhi cara pendang, pikir, tindak, dan sikap seseorang. Pengaruh 

media massa cendrung bersifat masif, berskala besar, dan segara. Pesan yang 

disampaikan melalui siaran atau tayangan media elektronik, terutama televisi, dapat 

mempenggaruhi khalayak baik secara positif maupun negatif. 

 Berbagai tayangan agama dan pendidikan seperti ceramah agama, kuliah 

subuh, prilaku flora dan fauna, dan lain sebagainya merupakan tayangan positif  yang 

dapat meningkatkan kualitas keterlibatan partisipasi efektif individual dalam 

masyarakat atau meningkatkan pemahaman akan nilai dan pengetahuan yang 

bermanfaat bagi individu untuk dapat  hidup efektif bermasyarakat. Dan sebaliknya, 

berbagai tayangan kekerasan, kriminal, dan pornografi dapat menjadi sesuatu yang 

negatif bagi khalayak.
41

 

Dari kesimpulan di atas bahwa media sosial sangat berperan penting dalam 

membentuk suatu akhlak anak karena dengan majunya teknologi maka banyak 

tayangan atau di internet biasa di lihat oleh masyarakat khususnya anak yang 

sekarang cenderung meniru apa yang dilihatnya. Jadi sebagai orang tua harus lebih 

hati-hati mengenalkan anaknya pada media sosial. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis.
42

 Dalam bab ini akan dijelaskan lebih rinci 

mengenai jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data instrumen penelitian dan tehnik pengolahan dan analisis data. 

A. Jenis dan lokasi penelitian  

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang lebih 

dikenal dengan istilah naturalistic inquiry (ingkuiri alamiah) penelitian kulaitatif 

adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi 

secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara 

fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja. Pandangan 

lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan 

eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar 

data yang diperoleh di lapangan.
43

 

Berdasarkan pada kedua pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam 

tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan 
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terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, calon peneliti langsung 

mengamati peristiwa-pristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan Peran 

orang tua dalam menanamkan akhlak anak sejak usia dini. 

2. Lokasi penelitian  

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu : tempat, pelaku dan 

kegiatan.
44

 Penelitian tentang Peran orang tua dalam menanamkan akhlak anak sejak 

usia dini di Desa Batunoni Kecamatana Anggeraja Kabupaten Enrekang . 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir yang 

dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain 

pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang 

diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan 

dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan 

multi disipliner. 

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut : 

a. Pendekatan Psikologi meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang 

diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang meliputi 

spekulasi mengenai jiwa itu. Psikologi berbicara mengenai tingkah laku 

manusia yang diasumsikan sebagai gejala jiwa. Pendekatan psikologi 

mengamati tentang tingkah laku yang lainnya dan selanjutnya dirumuskan 

tentang hukum-hukum kejiwaan manusia.
45
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b. Pendekatan Bimbingan Penyuluhan Islam Pendekatan Bimbingan merupakan 

pendekatan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki 

mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, 

memahami lingkungan, mengatasi hambatan. Dan juga dalam pendekatan ini 

hanya membimbing klien, menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, 

memberikan petunjuk dalam mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya agar 

mencapai kesejahteraan hidupnya.
46

 Pendekatan bimbingan ini digunakan 

karena objek yang diteliti membutuhkan bantuan jasa ilmu tersebut untuk 

mengetahui kesulitan-kesulitan individu sehingga diberikan bantuan atau 

bimbingan pada masyarakat.. 

C. Sumber Data  

            Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat dikalsifikasikan sebagai 

berikut:  

a. Sumber Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan 

pertama di lapangan.
47

 Secara teknis informan adalah orang yang dapat 

memberikan penjelasan yang kaya warna, detail, dan komprehensif mengenai 

apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Dalam penelitian ini yang 

menjadi informasi kunci (key informan) adalah :orang tua, dan informasi 

tambahan tokoh masyarakat yang ada di Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang.  
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b. Sumber Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Sumber data 

Sekunder terdiri dari pustaka-pustaka yang memiliki relevansi dan menunjang 

penelitian ini  berupa buku, majalah, koran, internet, serta sumber data yang lain yang 

dapat di jadikan sebagai data pelengkap. 

D. Teknik Pengumpulan Data    

1. Observasi 

Young dan Schmidt menyatakan bahwa observasi dapat didefinisikan sebagai 

pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena 

yang nampak. Observasi di gunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan.
48

 

Faizal  mengatakan bahwa pengamatan bisa dilakukan terhadapa data tentang sesuatu 

keadaan suatu benda, atau gejala-gejala alam, kondisi, situasi, kegiatan atau 

pelaksaan, tingkah laku atau sifat seseorang. 

Observasi merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Hal yang 

hendak diobservasi haruslah diperhatikan secara detail.
49

 

Obeservasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejalah-

gejalah yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila 

sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan di catat secara sistematis, serta 

dapat dikontrol keandalan (rehabilitas) dan kesahihannya (validitasnya). 

                                                           

48
 Saat Sulaiman, pengantar metodologi penelitian (Pustaka Almaida, 2019). h.94-95 

49
Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Cet. VIII; Jakarta : PT Bumi 

Aksara, 2007), h. 70. 



36 
 

 
 

Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses 

biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah 

mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.
50

 

 Dengan metode observasi ini, bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat 

dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun memengaruhi 

observasi yang dilakukan. 

2. Wawancara  

merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan 

dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detail. Dalam mengambil 

keterangan tersebut digunakan model snow-ball sampling yaitu menentukan jumlah 

dan sampel tidak semata-mata oleh calon peneliti. Peneliti bekerjasama dengan 

informan, menentukan sampel berikutnya yang dianggap penting.  

Teknik penyampelan semacam ini menurut Frey ibarat bola salju yang 

menggelinding saja dalam menentukan subjek penelitian.Jumlah sampel tidak ada 

batas minimal atau maksimal, yang penting telah memadai dan mencapai data jenuh, 

yaitu tidak ditentukan informasi baru lagi tentang subjek penelitian. 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan 

tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan 

wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, di mana keduanya 

berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.
51
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Dalam metode wawancara ada beberapa bentuk yang bisa digunakan dalam 

penilitan yaitu: 

a. Wawancara Sistematik  

Wawancara sistematik adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih 

dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman pedoman (guide) tertulis tentang apa 

yang hendak ditanyakan pada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan 

oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir 

wawancara, karena biasanya pedoman tersebut telah disusun sedemikian rupa 

sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan, dimulai dari hal-hal yang mudah 

dijawab oleh responden sampai dengan hal-hal yang lebih kompleks.
52

 

b. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan 

terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. Dengan demikian kekhasan 

wawancara mendalam adalah keterlibatanya dalam kehidupan informan.
53

 

Berdasarkan teori wawancara diatas, maka bentuk wawancara yang dipakai 

dalam penelitian ini yaitu wawancara sistematis dan wawancara mendalam. 
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3. Dokumentasi 

  Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. 

Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, 

cendramata, foto dan lain sebagainya. Sifat utama ini tak terbatas pada ruang dan 

waktu sehingga memberi ruang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang 

pernah terjadi di waktu silam.
54

  

 Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu auto biografi, 

surat-surat pribadi, buku catatan harian, memorial, klipping, dokomen pemerintah 

atau swasta, data diserver dan flashdisk, data tersimpan di web site dan lain-lain.  

Tehnik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada di lapangan 

yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. 

Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk 

juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah peneltian disebut teknik dokumenter atau studi dokumenter.
55

 

Dokumenter dibagi menjadi dua yaitu: 

a) Dokumen pribadi, adalah catatan atau keterangan seseorang secara tertulis 

tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen pribadi dapat berupa 

buku harian, surat pribadi, autobiografi. 

b) Dokumen resmi, terbagi atas dokumen interen dan eksteren. Dokumen interen 

dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga untuk lapangan sendiri 

seperti risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, konvensi, yaitu 

kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung di suatu lembaga dan sebagainya. Dokumen 
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eksteren berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti 

majalah, buletin, berita-berita yang disiarkan ke media massa, pengumuman, atau 

pemberitahuan.
56

 Berdasarkan teori diatas maka jenisi dokumentasi yang dipakai 

yaitu dokumen resmi. 

E. Intrumen Penelitian  

     Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang di gunakan pada saat 

mengumpulkan data di lapangan. Instrument pengumpulan data harus disesuaikan 

dengan teknik pengumpulan data. Penggunaan instrument ` dalam pngumpulan data 

harus di sesuaikan dengan jenis atau sifat data yang dikumpulkan.
57

  

.Peneliti sebagai instrumen harus mempunyai kemampuan dalam 

menganalisis data. Keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang 

digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini 

meliputi: observasi, dokumentasi, wawancara (interviu) dengan daftar pertanyaan 

penelitian yang telah dipersiapkan, camera, alat perekam, dan buku catatan. 

Pelaksanaan penelitian lapangan diperlukan sebuah instrumen 

penelitian.Tujuannya untuk lebih memudahkan peneliti mendapatkan informasi 

seperti yang diharapkan. Serta menghasilkan data-data yang berkaitan dengan apa 

yang menjadi tujuan dalam penelitian
58

. Hal yang terpenting dalam instrumen 

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan berpegang 

pada pedoman penelitian. di antaranya adalah: 
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1. Pedoman observasi, merupakan lembar observasi melalui kisi-kisi 

pengamatan observasi, berkaitan dengan objek penelitian. Alat yang 

diperlukan buku, pulpen, serta catatan-catatan yang diperoleh di lapangan.  

2. Pedoman wawancara, yang di bawa kelapangan dalam pencarian informasi. 

3. Wawancara penelitian. Alat bantu berupa pedoman wawancara dan alat 

perekam. Sehingga mempermudah dalam proses pengolahan data. 

4. Dokumentasi penelitian, berupa alat perekaman suara, foto, dan video. Serta 

dokumentasi atau catatan yang dianggap penting. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

1. Tehnik Pengolahan Data 

Dalam penilitiani ini tehnik yang digunakan dalam mengolah data yaitu: 

a) Editing data, merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, 

keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. 

Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah 

data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau 

teknis pada saat peneliti melakukan analisis data. 

b) Pemindahan data ke komputer (data entering), adalah memidahkan data 

yang telah diubah menjadi kode kedalam mesin pengolah data 

c) Pembersihan data (data celaning), adalah memastikan bahwa seluruh data 

yang telah di masukkan kedalam mesin pengolah data sudah sesuai 

dengan sebenarnya.
59

 

2. Analisis Data 

Analsis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan 

bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. 
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Dalam penelitian kulitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan 

fakta-fakta di lapangan, dengan demikian, analisis data dapat dilakukan 

sepanjang proses penelitian. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat 

menganalisis data peneliti juga harus kembali lagi ke lapangan untuk 

memperoleh data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.
60

  

a). Transkip Data 

Transkip data adalah memindahkan data dalam bentuk rekaman (dari kaset, 

voice recorder, dan alat perekam lainnya), kedalam bentuk tertulis, secara lengkap 

tanpa mengubah (menambah, mengurangi) informasi yang ada di dalam alat perekam 

tersebut.
61

 

b). Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti 

ke lapangan, maka jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu 

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, 

dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
62

c). Verifikasi dan Kesimpulan 
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Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulaan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

ke lapamgan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.  

Dengan demikian kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran umum lokasi penelitian  

1. Sejarah singkat desa Batu Noni  

Secara harafiah nama Desa Batu Noni terdiri dari kata Batu yang berarti Batu dan 

Noni yang berarti bunyi atau dapat diistilahkan sebagai batu yang berbunyi. 

Konon nama ini diberikan karena adanya batu besar yang berdiri kokoh disekitar 

kampong yang kadang terdengar oleh masyarakat sekitar memantulkan suara atau 

bunyi, maka sedik berdirinya sebagai sala satu desa di lingkup kecamatan 

Anggeraja. Nama desa kemudian diambil dari nama Batu Noni.
64

 

2. Visi dan Misi  

a. Visi  

visi pembangunan Desa BatuNoni merupakan gambaran kesuksesan yang ingin 

dicapai dalam jangka 5 tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi 

RPJPD Kabupaten Enrekang, substansi RPJMD Kabupaten Enrekang, dinamika 

lingkungan strategis, sapirasi masyarakat dan pemerintah desa batu noni untuk 5 

tahun pertama RPJMD 2020-2026 adalah sebagai berikut : 

“Mewujudkan desa batu noni sebagai sala satu desa sentra pertanian holtikultura yang 

mandiri, berwawasan ilmiah dan ramah lingkungan” 

b. Misi  

Desa batu noni mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2020-2026 

adalah sebagai berikut: 

1). Meningkatkan kualitas pelayanan  
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Pelayanan diarahkan untuk memenuhi hak dasar masyarakat yang meliputi : 

ketersediaan pagan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lapangan usaha, 

sarana dan prasarana, rasa aman dan tentram, serta partisipasi dalam kehidupan sosial 

politik. 

2). Penguatan ekonomi berbasis masyarakat  

Membagun stuktur ekonomi yang kompetitif dan berbasis masyarakat melalui 

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang menjamin 

terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat terkait dengan sector pertanian, 

peternakan dan kewirausahaan yang mengandalkan sumber daya lokal membangun 

kelembangaan ekonomi masyarakat yang kreatif dan adaptasi.  

3). Meningkatkan iklim kondusif  

Menciptakan iklim yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Terbagunnya kelembangaan pemerintah yang berwibawa dan bebas 

korupsi dan nepotisme, sehingga terbangun kehidupan masyarakat yang mampu 

menciptakan inovasi dalam meningkatkan kemampuannya secara berkesinambungan. 

4). Pemberdayaan kelembangaan 

Terciptanya sinergi pencapaian tujuan pemerintah dan masyarakat melalui 

pengembangan dan pemeberdayaan kelembangaan. Mengambangkan 

kelembanganaan demokrasi yang lebih kokoh, yang didukung oleh adanya partisipasi 

optimal dari seluruh lapisan masyarkat.
65
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3. Letak dan luas wilayah  

Desa batunoni terletak +\- 38 KM dari ibu kota kabupaten enrekang atau +\- 7 km 

dari ibu kota kecamatan anggeraja dengan luas wilayah 7.05 km, dengan batas-batas` 

sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan denhgan desa saluran dan kelurahan tanete 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan enrekang  

c. Sebelah timur berbatasan dengan desa tangru 

d. Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan tanete 

4. Iklim  

Keadaan iklim di Desa batu noni terdiri dari musim hujan dan musim kemarau. 

Dimana musim hujan biasanya terjadi antara oktober- april, mjsin kemarau antara 

bulan mei-september . 

5. Kondisi Demografis 

Penduduk Desa Batu Noni terdiri atas 2.330 jiwa. Berikut perbandingan jumlah 

penduduk perempuan dengan laki-laki: 

 

Tabel 4.1 

Distribusi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Desa Batu Noni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 

Laki-laki Perempuan Total 

1.186 1.146 2.330 

              Sumber Data: buku profil Desa Batunoni kecamatan Anggeraja Tahun 2015 

Adapun data banyaknya dusun, RK dan RTdi Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Dusun, RK dan RT Desa Batu Noni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 

Tahun 2015 

Dusun RK RT 

4 6 12 

              Sumber Data: buku profil Desa Batunoni kecamatan Anggeraja Tahun 2015 

6. Kondisi sosial budaya 

a. Mata pencaharian  

Sebagian besar mata pencaharian pokok Desa Batu Noni adalah bertani jagung 

dan bawang, ini disebabkan karena Batu Noni adalah wilayah daratan tinggi 

dengan  kondisi wilayah yang subur. Selain bertani penduduk juga memiliki 

usaha jasa perseorangan. Adapun rincian usaha jasa perorangan Desa Batu Noni 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Batu 

Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 

Tahun 2015 

Jenis pekerjaan Jumlah 

Servis motor/mobil 2 

Tukang cukur 1 

Tukang jahit 1 

Tv kabel 1 

              Sumber Data: buku profil Desa Batunoni kecamatan Anggeraja Tahun 2015 

a. Agama  

Berdasarkan data sekunder tahun 2015, seluruh penduduk Desa Batu Noni 

beragama Islam dengan jumlaj 2.330, hal ini dapat dilihat pula dari prasarana 

tempat ibadah di Desa Batu Noni hanya terdapat masjid.   

b. Sosial budaya 
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Manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia di masyarakat tidak 

dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Tolong-

menolong dilakukan secara kekeluargaan serta gotong-royong berdasarkan 

kesadaran. 

       Sejak dahulu tradisi dan kebiasaan tolong menolong telah tumbuh dan tertanam 

dalam kehidupan masyarakat desa Batu Noni. Kegiatan kegotong-royongan akan kita 

jumpai pada kegiatan seperti acara pernikahan, membangun rumah (mappatinda’ 

bola), pengecoran jalan tani dan lain-lain. 

       Penduduk Desa Batu Noni sebagian besar bersuku Duri, sehingga dalam 

perckapan sehari-hari, penduduknya menggunakan bahasa duri dan masih 

mempertahankan adat istiadat, seperti pesta pernikahan, larangan berjudi, larangan 

mencuri dan berselingkuh. 

       Keadaan sosial ekonomi dan budaya sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan 

kesehatan suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, faktor sosial ekonomi sangat 

penting untuk diperhatikan demi meningkatkan status derajat kesehatan.
66

 

7. Sarana dan Prasarana 

a. Kantor Desa Batu Noni  

Kantor Desa Batu Noni tergolong baik, sebab bagunan dari kantor Desa 

merupakan bagunan baru dan beberapa fasilitas di kantor Desa telah tersedia 

misalnya, kursi, meja, computer serta printer.  

b. Sarana pendidikan 

Sarana pendidikan di Desa Batu Noni yaitu, TK Asyahara Batu Noni, TK A 

ba locok dan sekolah dasar ( SDN 159 Garotin dan SDN 75 Locok).   
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c. Sarana kesehatan  

Sarana penujang kesehatab di Desa Batu Noni yaitu 1 pustu dan 2 posyandu. 

Adapaun tenaga kesehatnnya tersapat bidan berjumlah 5 orang. Kegiatan 

bidan Desa selaku petugas kesehatan di tingkat Desa, selain pemeriksaan 

bulanan di posyandu juga melakukan kegiatan pelayanan kesehatan 

masyarakat yang berpusat di pustu.  

d. Sarana ibadah  

Sarana peribahan yang tersedia di Desa Babu Noni berjumlah 4 buah yang 

terdiri dari 4 mesjid. Masjid terletak masing-masing di 3 dusun yaitu di dusun 

locok, dusun batu noni, dusun lumbaja dab dusun galung.
67
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8. Struktur Organisani  

                                                     Tabel 4.4 

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTHAN DESA BATU NONI 

KECAMATAN ANGGERAJA 

KABUPATEN ENREKANG 

 

 ……………………………….. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: buku profil Desa Batunoni kecamatan Anggeraja Tahun 2019 

 

DRS BAHARUDDIN 

BPD 

 

SAHARUDDIN 

KADES 

DARMAN 

SEKRETARIS DESA 

 

SABAR. SE 

KAUR KEUANGAN  

 

 

SRI WAHYUNI 

KAUR PERENCANAAN  

………… 
KAUR UMUM 

ANDRA, ST 

KASI PEMERT 

MANDEN 

KASI KESRA 

SEDI MASIA 

KASI PELAYANAN 

ISMAIL 

KADUS BATUNONI 

ABD, SAMAD 

KADUS LUMBAJA 

ABD, HAKIM  

KADUS GALUNG 

MULIADI 

KADUS LOCOK  
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B. Upaya yang Dilakukan Orang Tua dalam Menanamkan Akhlak Anak 

Sejak Usia Dini  

1. Memberikan teladan yang baik. 

Orang tua harus manyadari bahwa anak adalah titipan allah SWT yang harus 

dijaga dengan baik, maka akan menjalankan kewajibanya dengan sepenuh 

hati, jika orang tua tidak memiliki kesadaran yang tinggi akan pendidikan 

anaknya maka dapat dipastikan kelakuan atau perilaku anaknya tidak jauh 

beda dengan orang tuanya, maka dari itu keteladanan ari orang tuanya sangat 

dibutuhkan anaknya ketika masih kecil.  

  Hasil wawancara dengan ibu Junia, yang menungkapkan bahwa teladan dari 

orang tua sangat mempengaruhi akhlak anak , apapun yang dilakukan orang tuanya 

maka dapat dipastikan anak tersebut menirunya, misalnya mengucapkan salam ketika 

masuk rumah, pasti anak dari belakang mengikuti apa yang dikatakan oleh orang 

tuanya .
68

 

Selanjutnya  Hida yang mengatakan perilaku orang tua pasti akan diikuti oleh 

anaknya, misalnya ketika saya mencubit anak-anak ketika melakukan kesalahan maka 

perilaku tersebut akan ditiru, contohnya ketika saya meliahat anak saya bermain 

dengan temannya an temannya melakukan kesalahan maka dia mencubit seperti apa 

yang saya lakukan sama mereka, jadi dalam melakukan sesuatu didepan anak-anak 

harus berhati-hati.
69

  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

memberikan teladan yang baik adalah upaya yang baik dilakukan oleh orang tua 
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untuk menanamkan akhlak anak sejak usia dini karena dengan perilaku atau 

perbuatan yang dilihatnya dapat di tiru. 

2. Menanamkan kebiasaan  

Kebiasaan merupakan cara yang digunakan oleh orang tua untuk melatih jiwa anak 

agar terbiasa melakukan hal-hal yang baik sehingga akhlak dapat terbentuk dengan 

baik. 

Hasil wawancara dengan Harisa yang mengatakan bahwa menanamkan 

kebiasaan kepada anak sejak kecil merupakan upaya yang sangat penting untuk 

diterapkan kepada anak sehingga apabila sudah besar maka dia sudah terbiasa 

melakukan tanpa ada perintah atau paksaan dari orang tuanya. Misalnya shalat tepat 

waktu , mngerjakan pr tanpa ada perintah, pergi mengaji pada waktunya tanpa ada 

perintah dari orang tuanya.
70

 

Hasil wawancara dengan ibu lisa yang mengatakan bahwa uapay yang 

dilakukam untuk menanmkan akhlak anak yaitu dengan membiasakan hal-hal yang 

baik, maka tanpa ada perintah maka dia akan melakukanya.  

Hasil wawancara dengan ibu junia sebagai guru mengaji, mengatakan bahwa 

pembiasaan kepada anak itu sangat penting dalam menanamkan akhlak anak sejak 

kecil, misalnya mengucapkan salam ketika masuk rumah, makan menggunakan 

tangan kanan dan ,membantu orang tua dirumah, hal-hal tersebut diajarkan sejak kecil 

agar mereka melakukan tanpa ada perintah dari orang tuanya.
71
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Dari beberapa hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa menanamkan 

kebiasaan sejak kecil sangat penting untuk diterapkan kepada anak-anak, sehingga 

mereka akan terbiasa melakukan apa yang di ajarkan tanpa adanya perintah. 

3. Menanamkan pendidikan agama  

            Pendidikan utama yang harus ditanamkan orang tua terhadap anaknya adalah 

pendidikan agama. Apabila anak memiliki pondasi agama yang baik sejak dini, maka 

akan menjadi bekal baginya dikehidupanya kelak. 

Ibu junia mengatakan pendidikan agama sangat penting diajarkan pada anak , 

dimana ia mengajarkan agama pada anaknya sejak kecil, misalnya membiasakan 

berdoa sebelum makan, megucapkan salam ketika masuk rumah, menegur apabila 

minum sambil berdiri, serta mengajarkan megaji. 

Ibu Sania mengatakan bahwa pendidikan agama sangat penting diajarkan kepada 

anak sejak kecil, supaya ketika sudah beranjak dewasa maka mareka tidak melalaikan 

kewajibanya sebagai ummat Islam, serta memilki akhlak yang baik.
72

  

Selanjutnya bapak hati mengatakan pendidikan agama itu yang paling utma 

untuk diajarkan kepada anak-anak dan dibiasakan memng dari kecil. Membiasakan 

ajaran agama dimulai sejak kecil supaya anak –anak memiliki akhlak mulia.
73

 

 Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menanamkan pendidikan 

agama sejak usia dini sangat penting dilakukan agar anak dapat mempunyai bekal 

bagi kehidupanya yang akan mendatang sehingga dapat membedakan mana yang baik 

dan mana yang buruk, sehingga anak dapat memilki akhlak yang baik. 
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C. Faktor Yang Menghambat Orang Tua Dalam Menanamkan Akhlak 

Anak Sejak Usia Dini 

1. Faktor lingkungan 

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan ibu sahari yang mempunyai anak 4 

mengungkapkan bahwa faktor atau kendala yang di hadapi untuk menanamkan 

akhlak anak yaitu faktor lingkungan sangat berpengaruh karena dimana teman-

temanya mengeluarka kata-kata kotor maka anak saya juga mengikuti apa yang 

mereka katakan, bahkan anak saya juga kadang datang membawa kata-kata yang 

tidak pernah saya ajarkan tetapi di dapatkan dari temanya. 
74

 

Hal di atas dapat di dukung pada saat peneliti mengamati anak dari ibu saharia 

pada saat bermain dengan teman-temanya, mereka saling meniru apa yang dilakukan 

oleh temnya yang lain misalnya dalam hal kata kotor atau pun kata-kata baik. 

Selanjutnya menurut ibu hida ia mengatakan bahwa kendala yang mereka alami 

yaitu faktor lingkungan atau tempat pergaulanga sangat mempergaruhi dari 

pembenrtukan akhlak karena apa yang dilakukan teman-temanya maka mereka pasti 

akan menirunya, di sisi lain anak kadang membahtah kan bermain dengan temanya 

daripada apa yang di perintahkan orang tuanya misalnya mengerjakan pr, 

mengerjakan shalat dan mengaji , mereka lupa karema asyik bermain dengan 

temanya.
75
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Hasil wawancara dengan misna anak dari ibu hida yang mengatakan bahwa jika saya 

beramin dengan teman-temanku, kadang saya lupa waktu, kadang lambat pergi 

mengaji, mengerjakan pr. 

 Lisa sebagai orang tu yang mempunyai  anak  mengungkapkan bahwa hambatan 

yang saya alami ketika mngajarkan anak akhlak yaitu lingkungan bermainya ketika 

saya sudah mengajarkan perilaku yang baik, dan sopan ketika berbicara dengan orang 

tua maupun orang disekitarnya, tetapi apabila mereka sudah bergaul dengan 

temanya,atau mendengar temanya berkata tidak sopan ataupun berkatar kotor maka 

anak saya juga terpengaruh dengan hal tersebut. 
76

 

Lingkungan sangat berpengaruh pada berkembangan anak, terutama 

akhlaknya. merupakan sebuah komunikasi pada era sekarang yang dapat 

mempermuah masyarakat dalam mencari semua imformasi diinternet secara online, 

akan tetapi pada zaman sekarang ini media sosial malah banyak menapatkan dampak 

buruk kepada pengguna meial sosial khusunya pada kalangan anak-anak.  

2. Faktor media sosial  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu harisa yang mempunyai anak 4 

orang, mengatakan bahwa hambatan yang saya alami dalam membentuk akhlak anak 

yaitu media sosial atau internet karena apabila mereka keasyikan nonton di youtube 

ataupun main game maka mereka akan lupa waktu , misalnya di suruh sama orang tua 

mengerjakan pr malah mereka mngabaikan, bahkan kadang lupa waktu makan karena 

keasyikan main game. 
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Hal diatas dapat didukung dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada 

saat wawancara, peneliti melihat anak dari ibu harisa tidak menengarkan apa yang 

diperintahkan orang tuanya pada saat mereka asyik main game atau nonton di 

youtube. 

Selanjutnya yang diungkapkan oleh bapak hati orang tua sekaligus sebagai tokoh 

agama yang dimana beliau mengatakan bahwa akhlak anak pada era zaman sekarang 

bisa dikatakan sudah ada peningkatan dibandingkan yang dulu.  

Akan tetapi yang menjadi hambatan bagi orang tua untuk menanamkan akhlak 

anak sejak usia dini adalah dengan berkembangnya teknologi karena masih kecil 

sudah dikenalkan dengan hp maka pada saat mereka sudah bisa menggunakan hp 

tersebut malah mereka salah gunakan, 

Maka dengan demikian anak kadang membantah perintah orang tuanya karena 

keasyikan main game, bahkan ada yang kecanduan dengan teknologi tersebut.Maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa teknologi yang semakin canggih pada zaman 

sekarang lebih banyak dampak buruknya di bandingkan baiknya pada kalangan anak-

anak.
77

 

3. Faktor kesibukan  

 Pekerjaan adalah tanggung jawab bagi orang tua dalam memenuhi kebutuhan 

anak-anaknya. Di sisi lain, peran orang tua sebagai pendidik pertama bagi anaknya. 

Hambatan bisa saja datang dari orang tua , jika orang tua sibuk bekerja atau tidak ada 

di rumah maka anak tidak ada yang mendidik dan tidak ada yang memperhatikan apa 

yang dilakukan anaknya selama mereka tidak ada di rumah. 

                                                           
77

 Hati, petani, wawancara, di Desa Batunoni kecamatan Anggeraja kabupaten Enrekang, 29 

Januari 2021 
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 Hal yang di ungkapkan oleh ibu junia bahwa hambatan yang saya alami dalam 

menanakan akhlak anak itu karena kurangnya waktu bersama anak disebabkan oleh 

pekerjaan , dimana berangkat pagi palng menjelang mangrib, jadi sedikit waktu 

bersama anak-anak.
78

 

 Ibu lisa mengatakan bahwa hambatan yang dialami dalam mendidik anaknya 

adalah kurang kebersamaan anak karena saya terlalu sibuk bekerja setiapa hari 

dibandingkan tinggal di rumah bersama anak, karena bekerja sebagai petani pastinya 

jarang tinggal dirumah. 

 Selanjutnya yang diungkapkan oleh bapak hati bahwa bekerja itu adalah 

kewajiban orang tua dalam memberikan kebuhan anaknya, akan tetapi disisi lain 

orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya , maka dari itu orang tua 

seharusnya membagi waktu untuk bersama nak dan bekerja.
79

 

 Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimopulkan bahwa hambatan yang 

dialami oleh orang tua dalam menanamkan akhlak anak sejak usia dini adalah factor 

kesibukan, yang dimana waktunya lebih banyak digunakan untuk bekerja 

dibandingkan bersama dengan anaknya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada 

bab sebelumnya, berikut akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil 

mengenai peran orang tua dalam menanamkan akhlak Anak usia dini di Desa Batu 

Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

1. Upaya yang dilakukan orang tua dalam menanamkan akhlak anak usia 

dini. Ada beberapa uapay yang dilalukan orang tua dalam menanamkan 

akhlak anak usia dini di Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang yaitu yang pertama menanamkan pendidikan agama, 

memberikan kebiasaan dan memberikan keteladanan. 

2. Hambatan-hambatan yang dialami orang tua dalam menanamkan akhlak 

anak usia dini. Adapun factor atau hambatan yang dialami orang tua 

dalam menanamkan akhlak anak usia dini di Desa Batu Noni Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang.yaitu yang pertama factor lingkungan, 

jika lingkungannya baik maka perilaku anak-anak akan baik pula 

begitupun dengan sebaliknya. Kedua factor media social factor yang 

paling mempengaruhi akhlak anak karena berkembangnya teknologi dapat 

menyebabkan anak-anak kadang kala membantah perintah orang tuanya. 

yang terakhir factor kesibukan, orang tua sibuk bekerja sehingga tidak 

terlalu memperhatikan anaknya sehingga mereka bebas bergaul dengan 
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siapapun, orang tua seharusnya membagi waktu antara bekerja dan 

mengurus rumah tangga. 

B. Impliksi penelitian  

1. dengan adanya uapaya yang dilakukan orang tua dalam menanamkan 

akhlak anak sejak usia dini, maka diharapkan kepada masyarakat terutama 

orang tua lebih memperhatikan akhlak ankanya dan ditanamkan 

pendidikan agama serta memperhatikan lingkungannya sehingga dapat 

memiliki akhlak yang baik. 

2. Dengan mengetahui factor yang menghambat orang tua dalam 

menanmkan akhlak anak sejak usia dini, maka diharapakan kepada orang 

tua di desa batu noni bias lebih memperhatikan anaknnya agartidak sering 

membiarkan bergaul dengan teman supermainya atau lingkungan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Quran Al-Karim 

Ahmadi Abu, Ilmu Pendidikan Jakarta: Rineka Cipta, 2007 

Ardani, Moh. Akhlak Tasawuf .  Bandung: Mitra Cahaya Utama. 2005. 

Ali Budaiwi Ahmad, Imbalan dan Hukuman Jakarta: Gema Insani, 2002 

Bukhari Imam, Kitab Shahih Buhari, Bab al-Jana‟iz, Bab ma Qila Aulad al-

Musyarikin 

Babinkam Ditlantas porli Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ,Jakarta Selatan 12770,                 

2009 

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format 

Kuantitatif dan Kualitatif untuk studi sosiologi, Kebijakan publik, 

Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran. Edisi I: Kencana, 2013 

Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi. Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya. Edisi II: Kenacana, 2007 

Darajat Zakiah, llmu Jiwa Agama,  Jakarta: Bulan Bintang, 2005 

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesi, Jakarta: Balai  
Pustaka. 2007. 

Erman, Pola Bimbingan Orang Tua Terhadap Anak di Desa Lalltang Kecamatan Dua 
Boccoe Kabupaten Bone. Skripsi: Sarjana Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UINAlauddin Makassar,    Tahun 2002. 

Jamaludin Dindin, Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam Bandung: CV Pustaka 
Setia,2013 

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Direktorat Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 
2012. 

LestarSri i, Psikologi Keluarga; Penanaman Nilai dan  Penanganan Konflik dalam Keluarga 
Jakarta: Kencana, 2012 

Muzakkir, Pembinaan Generasi Muda; Kajian dari Segi Pendidikan Islam, 
Makassar:Alauddin University Press, 2011 

Muzakkir, Pembinaan Generasi Muda; Kajian dari Segi Pendidikan Islam Makassar: 

Alauddin University Press, 2011 

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Bumi 
Aksara.2007 

Nasution, S. Metode Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsitno.1996. 



60 
 

 
 

Nurani Sujiono Yuliani, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Jakarta: Indeks 
PermataPuri Media, 2013 

Riskatul Mukarramah, Peranan Orang Tua dalam Menanamkan Nilai-nilai Ibadah 

Salat pada Anak Usia Dini di Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan 

Kabupaten Sinjai Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018 

Syaodih, Nana. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosda Karya, 2006 

Tajibu, Kamaluddin. Metode Penelitian Komunikasi. Makassar: Alauddin University 

Press, 2013 

Santalia, Indo. Akhlak Tasawuf, Makassar: Alauddin Press. 2011. 

Sartono, Konsep Pendidikan Anak dalam Keluarga Menurut Zakiyah Darajat, 2011 

Silalahi dan Eko A. Meinarno Karlinawati, keluarga Indonesia:aspek dan dinamika zaman 
Jakarta:Rajawali pers, 2010 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung:Alfabeta 2010  

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Alfabeta. 2008. 

Sukardi. Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya, Jakarta: Bumi Aksara. 
2007. 

Sulaiman Saat, pengantar metodologi penelitian:Pustaka Almaida: 2019 

Saring Marsudi. Permasalahan dan Bimbingan di Taman Kanak-Kanak. Surakarta:. 2006 

Trianto, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia Dini TK/RA & Anak 
Usia Kelas Awal SD/MI, Jakarta: Kencana, 2011 

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar.  Metodologi Penelitian Sosial, Edisi II. 

Cet. I: Jakarta, Bumi Aksara, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

  



61 
 

 
 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 

 

 

 



62 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 
 

 

 

 



67 
 

 
 

 



68 
 

 
 

 

 

 



69 
 

 
 

 SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertandat angan dibawah ini: 

Nama                     : Suheda 

NIM                       : 50200116062 

Jurusan/Fakultas  :  Bimbingan dan Penyuluhan Islam/Dakwah dan Komunikasi 

Semester                : IX(Sembilan) 

Alamat                   : Samata,Gowa 

Nama informan    : Saharia 

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga 

Alamat                    : Batu Noni 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan) 

telah mengadakan kesepakatan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan 

sebelumnya,terhitung tanggal, 22 Januari 2021 s.d 22 Januari 2021 yang disesuaikan 

dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan 

wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

 

                                                                                       Enrekang,29 Januari 2021 

Informan                                                                           Peneliti 

 

  

  

           Saharia                                                                         Suheda 

                                                                                                NIM:50200116062 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertandat angan dibawah ini: 

Nama                           : Suheda 

NIM                             : 50200116062 

Jurusan/Fakultas       : Bimbingan dan Penyuluhan Islam/Dakwah dan Komunikasi 

Semester                     : IX(Sembilan) 

Alamat                        : Samata,Gowa 

Nama informan         : Hati 

Pekerjaan/Jabatan     : Petani 

Alamat                        : Batu Noni 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan) 

telah mengadakan kesepakatan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan 

sebelumnya,terhitung tanggal, 22 Januari 2021 s.d 22 Januari 2021  yang disesuaikan 

dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan 

wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

                                                                                         Enrekang,29 Januari 2021 

Informan                                                                    Peneliti 

 

 

  

 

 Hati                                                                        Suheda 

                                                                                           NIM:50200116062 

 

 

 



71 
 

 
 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertandat angan dibawah ini: 

Nama                           : Suheda 

NIM                             : 50200116062 

Jurusan/Fakultas       : Bimbingan dan Penyuluhan Islam/Dakwah dan Komunikasi 

Semester                     : IX(Sembilan) 

Alamat                        : Samata,Gowa 

Nama informan         : Rammah 

Pekerjaan/Jabatan      : Ibu Rumah Tangga 

Alamat                         : Batu Noni 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan) 

telah mengadakan kesepakatan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan 

sebelumnya,terhitung tanggal, 22 Januari 2021 s.d 22 Januari 2021 yang disesuaikan 

dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan 

wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

 

                                                                                          Enrekang,23 Januari 2021 

Informan                                                                          Peneliti 

 

  

 

           Rammah                                                                       Suheda 

                                                                                                NIM:50200116062 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertandat angan dibawah ini: 

Nama                           : Suheda 

NIM                             : 50200116062 

Jurusan/Fakultas       : Bimbingan dan Penyuluhan Islam/Dakwah dan Komunikasi 

Semester                     : IX(Sembilan) 

Alamat                        : Samata,Gowa 

Nama informan         : Lisa 

Pekerjaan/Jabatan      : Ibu Rumah Tangga 

Alamat                         : Batu Noni 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan) 

telah mengadakan kesepakatan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan 

sebelumnya,terhitung tanggal, 22 Januari 2021 s.d 22 Januari 2021 yang disesuaikan 

dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan 

wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

                                                                                          Enrekang,28 Januari 2021 

Informan                                                                           Peneliti 

 

 

 

           Lisa                                                                              Suheda 

                                                                                                NIM:50200116062 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertandat angan dibawah ini: 

Nama                           : Suheda 

NIM                             : 50200116062 

Jurusan/Fakultas       : Bimbingan dan Penyuluhan Islam/Dakwah dan Komunikasi 

Semester                     : IX(Sembilan) 

Alamat                        : Samata,Gowa 

Nama informan        : Samia 

Pekerjaan/Jabatan    : Ibu Rumah Tangga 

Alamat                       : Batu Noni 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan) 

telah mengadakan kesepakatan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan 

sebelumnya,terhitung tanggal, 22 Januari 2021 s.d 22 Januari 2021 yang disesuaikan 

dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan 

wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

 

                                                                                          Enrekang,29 Januari 2021 

Informan                                                                           Peneliti 

  

 

 

           Samia                                                                           Suheda 

                                                                                                NIM:50200116062 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertandat angan dibawah ini: 

Nama                           : Suheda 

NIM                             : 50200116062 

Jurusan/Fakultas       : Bimbingan dan Penyuluhan Islam/Dakwah dan Komunikasi 

Semester                     : IX(Sembilan) 

Alamat                        : Samata,Gowa 

Nama informan         : Hida 

Pekerjaan/Jabatan     : Ibu Rumah Tangga 

Alamat                        : Batu Noni 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan) 

telah mengadakan kesepakatan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan 

sebelumnya,terhitung tanggal, 22 Januari 2021 s.d 22 Januari 2021 yang disesuaikan 

dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan 

wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

 

                                                                                          Enrekang,23 Januari 2021 

Informan                                                                           Peneliti 

 

 

 

           Hida                                                                             Suheda 

                                                                                                NIM:50200116062 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertandat angan dibawah ini: 

Nama                            : Suheda 

NIM                             : 50200116062 

Jurusan/Fakultas       : Bimbingan dan Penyuluhan Islam/Dakwah dan Komunikasi 

Semester                     : IX(Sembilan) 

Alamat                        : Samata,Gowa 

Nama informan        : Misda 

Pekerjaan/Jabatan    : Pelajar 

Alamat                       : Batu Noni 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan) 

telah mengadakan kesepakatan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan 

sebelumnya,terhitung tanggal, 22 Januari 2021 s.d 22 Januari 2021 yang disesuaikan 

dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan 

wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

                                                                                               Enrekang,25 Januari 2021 

Informan                                                                           Peneliti 

 

 

 

           Misda                                                                           Suheda 

                                                                                                NIM:50200116062 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertandat angan dibawah ini: 

Nama                            : Suheda 

NIM                             : 50200116062 

Jurusan/Fakultas       : Bimbingan dan Penyuluhan Islam/Dakwah dan Komunikasi 

Semester                     : IX(Sembilan) 

Alamat                        : Samata,Gowa 

Nama informan         : Junia 

Pekerjaan/Jabatan     : Ibu Rumah Tangga 

Alamat                        : Batu Noni 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan) 

telah mengadakan kesepakatan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan 

sebelumnya,terhitung tanggal, 22 Januari 2021 s.d 22 Januari 2021 yang disesuaikan 

dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan 

wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

                                                                                          Enrekang,29 Januari 2021 

Informan                                                                           Peneliti 

    

  

 

           Junia                                                                             Suheda 

                                                                                                NIM:50200116062 

 

 



77 
 

 
 

 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertandat angan dibawah ini: 

Nama                           : Suheda 

NIM                             : 50200116062 

Jurusan/Fakultas       : Bimbingan dan Penyuluhan Islam/Dakwah dan Komunikasi 

Semester                     : IX(Sembilan) 

Alamat                        : Samata,Gowa 

Nama informan        : Marina 

Pekerjaan/Jabatan    : Pelajar 

Alamat                       : Batu Noni 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan informan) 

telah mengadakan kesepakatan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan 

sebelumnya,terhitung tanggal, 22 Januari 2021 s.d 22 Januari 2021 yang disesuaikan 

dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan 

wawancara dan panduan wawancara serta petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

 

                                                                                         Enrekang,29 Januari 2021 

Informan                                                                  Peneliti 

 

  

 

           Marina                                                                    Suheda 

                                                                                           NIM:50200116062 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Menurut Bapak/Ibu seberapa penting peran atau kedudukan orang tua dalam 

menanamkan akhlak anak sejak usia dini? 

2. Menurut Bapa/Ibu apakah menanamkan akhlak anak sejak usia dini itu 

penting? 

3. Apa saja hal-hal yang dilakukan oleh Bapak/Ibu dalam menanamkan akhlak 

anak sejak usia dini? 

4. Bagaimanakah cara-cara yang digunakan oleh Bapak/Ibu dalam menanamkan 

akhlak anak sejak usia dini? 

5. Apa saja hambatan Bapak/Ibu dalam menanamkan akhlak anak usia dini? 

6. Bagaimanakah cara Bapak/Ibu dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam 

menanamkankan akhlak anak usia dini ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Menurut adik bagaiamankah upaya yang diberikan orang tua dalam 

menanamkan akhlak kepada anak usia dini? 

2. Apakah ada perubahan adik rasakan setelah mendapatkan didikan dari orang 

tua? 

3. Apakah ada hambatan yang adik hadapi saat mengaplikasikan apa yang 

diajarkan orang tua? 
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