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PEDOMAN TRANSLITERASIARAB-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 bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Za Z Zet ش

 Sin S se س

 Syin Sy se nad ss 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 se 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 

 ha  H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

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

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

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Haruf Latin Nama 
 FATḤAH A A ــَـ
ـ  KASRAH I I ـهـ
ـ  ḌAMMAH U U ـ ـ

 
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf  

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 Fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis 

di atas 

 

 
Kasrah dan ya I i dan garis 

di atas 

 Dammah dan 

wau 

U u dan garis 

di atas 

 
4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 
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huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلآ(alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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 Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan 

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

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الل) 

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

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

hamzah.  
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Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

capital, 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  : Ayu Rahayu 

NIM  : 50200117083 

Judul : Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Penanaman Nilai-
nilai Agama pada Anak Usia Dini  di Desa Manajeng Kecamatan 
Sibulue Kabupaten Bone 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana metode Bimbingan 
Penyuluhan Islam dalam penanaman nilai-nilai agama pada anak usia dini di Desa 
Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone? Dari pokok masalah tersebut 
dirumuskan beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana penerapan Bimbingan 
Penyuluhan Islam dalam penanaman nilai-nilai agama pada anak usia dini di Desa 
Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone? 2) Hambatan-hambatan apa saja 
yang dialami dalam penerapan Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap penanaman 
nilai-nilai agama pada anak usia dini di Desa Manajeng Kecamatan Sibulue 
Kabupaten Bone? 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di 
Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan Bimbingan Penyuluhan Islam dan pendekatan 
Psikologi. Sumber data primer penelitian ini yaitu Abd.Salam sebagai informan 
kunci dan informan tambahan yaitu  Hasriman,Niswati Suryani, dan Fitriani sbagai 
orang tua, Kepala Desa, A.Ismail, dan Nur Mutmainnah. Sumber data sekunder 
dalam penelitian ini adalah buku, majalah, koran, internet serta sumber data lain yang 
bisa dijadikan data pelengkap. Metode pengumpulan data adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi.Instrument yang digunakan dalam penelitian lapangan 
ini, yaitu pedoman wawancara (daftar pertanyaan), kamera, alat perekam, pulpen dan 
buku catatan. Serta analisis data yang dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,  penerapan Bimbingan Penyuluhan 
Islam dalam penanaman nilai-nilai agama pada anak usia dini di Desa Manajeng 
yaitu menggunakan pemberian nasehat, memberikan keteladanan, melakukan 
pembiasaan, metode pengawasan, serta metode hukuman dan penghargaan. Adapun 
yang menjadi hambatan keluarga dalam penanaman nilai-nilai agama pada anak usia 
dini di Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone yaitu, Pengaruh media 
sosial, dan lingkungan Pergaulan. 

Implikasi dalam penelitian ini hendaknya keluarga memberikan pengawasan 
yang lebih kepada anak dan memberikan perhatian dalam pendidikan agama 
khususnya pendidikan nilai ibadah dan akhlak.Hendaknya orang tua melihat 
bagaimana lingkungan bermain anak karena lingkungan sangat berpengaruh pada 
karakter anak meskipun anak sudah mendapatkan pendidikan yang baik di dalam 
rumah namun jika lingkungan bermainnya kurang baik maka dapat mempengaruhi 
anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini menurut dalam bahasa Arab disebut walad yang berarti 

keturunan kedua atau manusia kecil.
1
 Anak secara umum diartikan masa tumbuh.

2
 

menurut penulis anak usia dini adalah manusia kecil yang belum stabil dan 

membutuhkan bimbingan dari orang yang lebih dewasa, yang dimaksud disini adalah 

anak usia dini yang berumur 3-6 tahun dimana pada masa usia usia dini ini masa 

perkembangan fisik dan mentalnya berjalan cukup cepat, pertumbuhan dan 

perkembangan ini sangat didukung oleh keberadaan orang tua dalam memberikan 

pendidikan dan pengajaran sehingga apa yang diharapkan orang tua dari seseorang 

anak dapat dicapai, sebelum mengangkat judul skripsi yang  saya lakukan adalah 

observasi setelah melakukan observasi disitulah saya mengkat judul skripsi ini 

dengan melihat keadaan di tempat lokasi tersebut bahwa yang terjadi benar-benar ada 

bahwa orang tua yang masih kurang memberikan tentang penerapan nilai ibadah dan 

nilai akhlak pada anak usia dini tersebut. 

Anak-anak pada masa usia dini disebut masa usia tidak rapih karena mereka 

cenderung tidak mempedulikan atau ceroboh dalam pennampilan dan kamarnya juga 

sangat berantakan. Dan masa ini oleh orang tua disebut dengan masa menyulitkan  

karena anak-anak tidak mau menuruti perintah, mereka lebih banyak dipengaruhi 

atau menuruti teman-temanya dari pada orang tua dan anggota keluarga lainnya.
3
 

                                                           
1
 Depdikdub, Kamus Pusat Perkembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka 2000), h. 624. 

2
Andari Nurocmah Wisdanungrum, Peranan Orang Tua Terhadap Motivasi Anak Tentang 

Pengenalan Agama, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Uin Sukarta, 2004). 

3
Alisuf Sabri, Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), h. 154. 
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Anak memiliki  karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang 

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

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

belajar. Anak bersifat egosentris, memiliki ingin rasa tahu secara alamiah, 

merupakan makhluk sosial, unik, kaya,dengan fantasi, memiliki daya perhatian yang 

pendek, dan merupakan masa yang paling potensi untuk belajar.
4
 

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak mendapatkan 

pendidikan. Dalam keluarga inilah, anak mulai belajar berbagai macam hal seperti 

mengenal huruf, belajar berbicara, bersosialisasi, mengenal angka, belajar nilai-nilai 

agama serta mendapatkan didikan nilai ibadah,dan akhlak. Orang tua akan menjadi 

panutan bagi mereka, oleh karena itu tutur kata dan perilaku orang tua hendaknya 

dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya dan didik sesuai dengan ajaran Islam, 

sehingga dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk dan dapat menjadi 

anak yang shaleh dan salehah. 

Keluarga mempunyai peranan penting dalam membentuk generasi muda. 

Sebagai orang tua dituntut untuk menanamkan nilai-nilai Agama Islam pada anak 

sejak usia dini. Mulia tidaknya nilai-nilai Agama Islam yang ditanamkan  seorang 

anak ditentukan oleh pendidikan yang mereka peroleh sejak kecil yang dimulai dari 

lingkungan keluarga, oleh karena itu orang tua  bertanggung jawab dalam 

menanamkan nilai-nilai Agama Islam pada anak agar kela berguna bagi bangsa dan 

negara. Adapun yang saya maksud keluarga adalah orang tua, seperti Ayah dan Ibu. 

Alquran menggambarkan bahwa anak adalah keindahan yang tidak dapat 

dilukiskan dengan perkataan dan anak yang dimiliki sesuai dengan harapan, memiliki 

                                                           
 4

Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini,(Jakarta: Indeks, 2009), 

h.6. 
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akhlak yang mulia, patuh  kepada kedua Orang tua (dalam hal kebaikan), dan 

menjadi anak yang bertakwa.5Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-

Furqan/25:74 

قِيْنَ  مُتَّ
ْ
نَا لِل

ْ
اجْعَل عْيُنٍ وَّ

َ
ةَ ا تِنَا قُرَّ يّٰ ِ

زْوَاجِنَا وَذُر 
َ
نَا مِنْ ا

َ
وْنَ رَبَّنَا هَبْ ل

ُ
ذِيْنَ يَقُوْل

َّ
اوَال   اِمَاما

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami  

pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan 

jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.6 

Masa usia dini merupakan masa unik dalam kehidupan anak-anak, karena 

merupakan masa pertumbuhan yang paling hebat sekaligus paling sibuk, pentingnya 

anak usia dini, menuntut pendekatan yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran yang memusatkan perhatian pada anak. Sebab anak merupakan 

dambaan bagi setiap orangtua dan generasi penerus bangsa, namun salah satu 

permasalahan yang muncul adalah tidak setiap orang tua atau pendidik memahami 

cara yang tepat dalam mendidik anak diusia dini.7 

Taraf kecerdasan anak memang ditentukan oleh bebagai faktor, seperti nutrisi 

untuk otak, keturunan, lingkungan, cara mendidik anak dan sebagainya, namun satu 

hal yang patut diingat oleh orang tua yang bijak adalah memberi kesempatan seluas-

luasnya pada anak untuk berkembang, tentunya tetap dalam pengawasan orang tua. 

Berbagai penelitian yang dilakukan oleh pakar anak,menunjukan bahwa proses 

                                                           
 

5
Abdullah Nashih Ulwan, Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami, (Jogjakarta: Darul 

hikmah, 2009), h.83. 

 
6
Kementrian Agama RI,Alquran dan Terjemahanya, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2008), 

h.581. 

 
7
Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.1-2. 
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belajar dan pertumbuhan otak anak selama masa usia pra sekolah mempunyai 

hubungan yang kuat dengan keberhasilan mereka di masa depan.8 

Pendidikan anak usia dini diarahkan dalam rangka pemberian penerapan 

untuk memberikan contoh pada anak, membimbing, mengasuh, dan pemberian 

kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. 

Agama merupakan faktor penting pada kelangsungan hidup manusia, tanpa 

agama manusia akan hilang arah dan tujuan, khususnya,  pendidikan Agama Islam 

tersebut lebih efektif apabiala dilakukan sejak dini. Penanaman pendidikan Agama 

Islam pada anak tahap Golden Age akan lebih mudah dipahami dan dilaksanakan 

anak usia dini. Sifat anak yang imitatif mendorong mereka melakukan kegiatan yang 

sama dengan orang tuanya, dengan penanaman nilai-nilai agama anak pada usia dini 

pendidikan Agama Islam di PAUD dan pembiasaan dirumah dengan bimbingan 

orang tua mereka diharapkan anak menjadi lebih rajin dalam beribadah kelak setelah 

mereka dewasa. Kurangnya pengetahuan agama pada orang tua anak didik serta 

kurangnya penanaman nilai-nilai pendidik Agama Islam juga mempengaruhi 

karakter dan keagamaan anak setelah mereka dewasa. 

Peran orang tua adalah sebagai kepala keluarga atau pemimpin keluarga dan 

sebagai pengatur keluarga. Orang tua mempunyai fungsi yaitu membimbing dan 

mengarahkan anak untuk lebih mendalami makna keimanan dalam membimbing dan 

mengarahkan anak untuk lebih mendalami makna keimanan dapat dilakukan dengan 

menanamkan nilai-nilai agama kepada anak. Cara yang dapat digunakan oleh orang 

tua dalam penanaman nilai-nilai agama pada anak adalah dengan beberapa metode. 

Orang tua dapat menggunakan metode pembiasaan, metode pemberian nasihat, 

                                                           
 

8
Prasetyono, Metode Membuat Anak Cerdas Sejak Dini, (Yogyakarta: Garailmu, 2008), h. 

11-12. 
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metode keteladanan, dan metode hukuman dalam penanaman nilai-nilai agama yaitu 

dengan membiasakan anak berperilaku baik, yang nantinya anak akan menjadi 

terbiasa berperilaku baik di masyarakat. Misalnya, di rumah anak diajarkan dan 

dibiasakan sebelum makan dan minum berdoa terlebih dahulu, berbicara dengan 

orang yang lebih tua menggunakan bahasa yang halus dan sopan, berbicara tidak 

boleh berbohong, serta memberikan salam kepada setiap orang.  

Adapun Penyuluh agama yang sering dilakukan adalah pembiasaan 

berperilaku baik terhadap anak juga harus diseimbangkan dengan contoh nyata 

berperilaku baik itu seperti apa, oleh karena itu, Penyuluh agama harus bisa 

memberikan contoh berperilaku baik secara nyata kepada anak agar anak percaya 

serta mau membiasakan dirinya karena sudah diberikan contoh secara nyata. Selain 

dengan cara membiasakan kepada anak berperilaku baik, mencontohkan perilaku 

baik Penyuluh agama juga memberikan nasihat kepada anak tentang peilaku baik dan 

buruk.
9
 selain mencontohkan perilaku yang baik kepada anak serta memberikan 

nasihat mengenai perilaku baik dan buruk seperti apa, orang tua juga dapat 

memberikan bimbingan kepada anak mengenai nilai-nilai agama. Orang tua 

memberikan penjelasan yang sederhana mengenai nilai keimanan dan nilai moral.
10

 

Berdasarkan yang saya amati bahwa anak-anak dikumpulkan setelah mengaji lalu 

diberikan nasehat-nasehat tentang nilai ibadah dan akhlak, pada guru Tk/Tpa. 

Banyak diantara orang tua tidak pernah mengetahui sejauh mana seorang 

anak di bawah umur 5 tahun atau usia pra-sekolah mampu belajar, tidak banyak yang 

diketahui oleh orang tua tentang apa yang terjadi di dalam benak mereka selama 

                                                           
9
Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Prasekolah, (Yogyakarta : Belukar, 2006), 

h. 34. 

10
 Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Prasekolah, h. 37. 
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masa tersebut saat tubuhnya mengalami perubahan dan pertumbuhan  yang cukup 

pesat. Peran orang tua dalam mendidik anak terkandung dalam sebagaimana firman 

Allah swt QS At-Tharim/66: 6. 

يْهَا 
َ
جَارَةُ عَل حِ

ْ
قُوْدُهَا النَّاسُ وَال ا وَّ مْ نَارا

ُ
هْلِيْك

َ
مْ وَا

ُ
نْفُسَك

َ
مَنُوْا قُوْْٓا ا

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
ةٌ  يٰٓا

َ
مَلٰۤىِٕك

وْنَ مَا يُؤْمَرُوْن
ُ
مَرَهُمْ وَيَفْعَل

َ
َ مَآْ ا ا يَعْصُوْنَ اللّّٰٰ

َّ
اظٌ شِدَادٌ ل

َ
 غِل

Terjemahnya:  

Hai orang-orng yang beriman, peliharalah dirimu dan keluaragmu dari api 

neraka yang   bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa 

yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang 

diperintahkan.11 

  Orang tua merupakan pembimbing utama dan paling pertama didalam 

keluarga,  keluarga sangat berkewajiban mendidik, membimbing anak-anak 

terutama dalam menanamkan nilai-nilai agama  pada masa usia dini, banyak 

metode yang bisa digunakan dalam  keluarga  mendidik, membimbing anak 

dalam urusan agama. Menanamkan nilai-nilai Agama Islam pada anak 

merupakan tugas keluarga  sebagai suritauladan pertama yang menjadi contoh  

bagi seorang anak  dalam pemahamannya  mengenai keagamaan  khususnya 

Agama Islam, oleh karena itu rencana penelitian skripsi ini peneliti ingin 

mengungkap dan menunjukan tentang metode Bimbingan Penyuluhan Islam 

dalam menanamkan nilai-nilai agama pada anak usia dini dalam keluarga di 

Desa Manajeng Kecematan Sibulue Kabupaten Bone. 

 

 

                                                           
 

11
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera   Hati, 2009), h.176-177. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam 

Penanaman Nilai-nilai Agama padaAnak Usia Dini dalam Keluarga di Desa 

Manajeng Kecematan Sibulue Kabupaten Bone”. Oleh karena itu penelitian ini 

adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, maka akan 

difokuskanmetode penerapan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam penanaman Nilai-

nilai agama pada anak usia dini dalam keluarga dan hambatan yang dialami keluarga 

dalam penanaman nilai-nilai agama pada  anak usia dini dalam keluarga di Desa 

Manajeng kecematan Sibulue Kabupaten Bone. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus adalah mengenai penelitian yang bertujuan memberikan 

gambaran secara umum terhadap apa yang akan diteliti pada penelitian tersebut, 

adapun deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu: 

a. Metode penerapan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam penanaman nilai-nilai 

agama pada anak usia dini. 

1) Metode pemberian nasihat, dalam memberikan nasihatkeluarga hendaknya 

menyampaikannya dengan lemah lembut dan bijaksana agar anak dapat 

menerima nasihat, yang diberikan namun tetap dengan ketegasan agar 

nasihat tersebut menyentuh perasaan anak. 

2) Metode keteladanan, sikap dan perilaku yang ditunjukan oleh keluarga 

dijadikan teladan oleh anak-anak, jika sikap dan perilaku yang ditujukan 

oleh keluarga tidak baik maka anak akan berperilaku demikian. Olehnya 

itu keluarga hendaknya memberikan keteladanan yang baik kepada anak 
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khususnya hal berbakti lewat sikap mereka kepada keluarga. 

3) Metode pembiasaan, apabila anak dibiasakan sejak usia dini dengan hal-

hal yang positif maka akan tertanam hingga tumbuh dewasa, banyak orang 

berbuat atau bertingkah laku baik karena hanya kebiasaan semata-mata. 

Olehnya itu perlu dilakukan pembiasaan kepada anak agar anak senantiasa 

berbuat baik serta mengamalkan kebaikan yang diketahuinya. 

4) Metode Pengawasan terhadap anak sangat penting dilakukan. 

5) Metode hukuman dan penghargaan orang tua memberi hukuman kepada 

anak agar anak  sadar dan kesalahan  yang sudah diperbuat serta 

memberikan penghargaan apabila anak tersebut melakukan kebaikan. 

b. Hambatan yang dialami dalam penerapan Bimbingan Penyuluhan Islam 

terhadap penanaman nilai-nilai agama Islam pada anak usia dini. 

Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi seseorang untuk mencapai 

sebuah tujuan yang diharapkan baik berupa perkataan, perbuatan atau sebuah benda. 

penerapan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam penanaman nilai-nilai Agama Islam 

pada  anak usia dini dalam keluarga ini tentunya tidak selalu berjalan baik dengan 

lancar. Hambatan  yang dialamikeluarga dalam penanaman nilai-nilai agamapada 

anak usia dini dalam  keluarga di Desa Manajeng Kecematan Sibulue Kabupaten 

Bone antara lain, adanya pengaruh media sosial, dan lingkungan pergaulan. 

C. RumusanMasalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat mengemukakan permasalahan 

pokok yaitu “Bagaimana Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam penanaman 

nilai-nilai agama pada anak usia dini dalam keluarga di Desa Manajeng Kecematan 

Sibulue Kabupaten Bone?  
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Dari pokok permasalahan tersebut, maka dirumuskan sub masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penerapan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam penanaman nilai-

nilai agama pada anak usia dini di Desa Manajeng Kecamatan Sibulue 

Kabupaten Bone? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam penerapan Bimbingan 

Penyuluhan Islam terhadap penanaman nilai-nilai agama pada anak usia dini 

di Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone? 

D. Kajian Pustaka / PenelitianTerdahulu 

1. Kaitannya dengan buku-buku 

a. Buku Bimbingan Konseling Islam yang disusun oleh Elfi Mu’awanah dan 

Rifa Hidayah. Di dalam buku ini menjelaskan konsep dasar bimbingan 

dan konseling, aspek-aspek penting dalam proses bimbingan dan 

konseling, diangkat dari surah dalam Alquran.
12

 

b. Buku Pengembangan Nilai Moral dan Agama Anak Usia Dini yang di 

susun oleh Rita Kencana dkk, dalam buku ini menjelaskan perkembangan 

moral anak usia dini dan factor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 

agama anak usia dini.
13

 

c. Buku Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini yang disusun oleh 

Nasganti Sit, dalam buku ini menjelaskan tentang perkembangan anak 

usia dini dan komponen penting yang harus diketahui seorang guru 

                                                           
12

Elfi Mu’awanah dan Rifa Hidayah, Bimbingan dan Konseling Islam (Jakarta: YAPMA, 

2014) . 

13
6 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Cet. XIV; Bandung: PT. 

Remaja RosdaKarya, 2014). 
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PAUD.
14

 

2. Kaitannya dengan hasil penelitian terdahulu 

a. Burhan Nudin, dalam skripsi yang berjudul Penanaman Nilai-nilai 

Pendidikan Agama Islam pada pendidikan anak usia dini Melalui Metode 

Montessori Disafa Islamic Preschool. Jenis penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif. 

b. Armayni Sari Ritonga, dalam skripsi yang berjudul Implementasi 

penanaman nilai-nilai Islam pada anak usia dini di TK Nahdhatul Islam 

Desa Mancang. Dalam penelitian ini mengungkapkan temuan yaitu 

bagaimana implementasi kegiatan penanaman nilai-nilai Islam pada anak 

usia dini di TK Nahdhatul Islam Desa Mancang yang mengungkap 

materi, metode dan media penanaman nilai-nilai Islam pada anak usia 

dini.
15

 

c. Tri Kusumawati, dalam skripsi yang berjudul Metode Penanaman Nilai-

nilai agama dan moral pada Pendidikan anak usia dini (PAUD) Al 

Amanah Desa Gembong Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga 

Tahun Pelajaran 2014-2015. Dalam penelitian ini mengungkapkan nilai-

nilai agama dan moral pada anak usia dini dan beberapa faktor pendukung 

dan penghambatnya.
16

 

 

                                                           
14

Masganti Sit, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini,(Cet. 1; PT Kharisman Putra 

Utama, 2017). 

15
Armayni Sari Ritonga, Implementasi Penanaman NIlai-Nilai Islam Pada Anak Usia Dini di 

TK Nahdhatul Islam Desa Mancang,(UIN Sumatera Utara:2019). 

16
Tri Kusumawati, Metode Penanaman Nilai-Nilai Agama dan Moral Pada Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) Al Amanah Desa Gembong Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Tahun 

Pelajaran 2014-2015, (IAIN Purwokerto:2016). 
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Berdasarkan hasil peneliti diatas, maka peneliti yang akan dilaksanakan 

berbeda dari peneliti yang telah dilaksanakan sebelumnya, baik dari segi jenis 

penelitianya maupun metode pendekatanya. Adapun dalam penelitian ini akan 

difokuskan pada  penerapan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam penanaman nilai-

nilai agama padaanak usia dini dalam keluarga yang ada di Desa Manajeng 

Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. 

Pembahasan mengenai metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam 

penanaman nilai-nilai agama anak usia dini dalam keluarga yang ada di Desa 

Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone belum pernah ada yang membahas  

sebagai karya ilmiah di lokasi tersebut, khususnya pada jurusan Bimbingan dan 

Penyuluhan Islam. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam peneliti ini adalah: 

a. Untuk mengetahui penerapan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam penanaman 

nilai-nilai agamapadaanak usia dini dalam keluarga. 

b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialamidalampenerapan Bimbingan 

Penyuluhan Islam terhadap penanaman nilai-nilai Agama Islampadaanak usia 

dini. 

Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka kegunaan yang diperoleh dalam 

peneliti ini terbagi atas dua yaitu: 

1) Kegunaan Teoritis 

1) Dapat memberikan sumbangsi dan informasi yang berarti bagi pengembangan 
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keilmuan di bidang psikologi anak 

2) Sumbangsi pemikiran tentang penanaman nilai-nilai agama pada anak usia dini 

3) Sebagai tambahan referensi dan bahan acuan untuk peneliti selanjutnya bagi 

yang berminat dibidang pembahasan yang sama. 

2) Kegunaan Praktis 

1) Dapat memberikan data tentang bagaimana  Penerapan Bimbingan penyuluhan 

Islam dalam penanaman nilai-nilai agama pada anak usia dini. 

2) Dapat memberikan informasi tentang hambatanyang dialami dalam penerapan 

Bimbingan Penyuluhan Islam terhadap penanaman nilai-nilai agama pada anak 

usia dini. 

3) Sebagai masukan pada masyarakat (orang tua) untuk lebih memperhatikan dan 

meningkatkan pemahaman anak mulai pada masa usia dini hingga dewasa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS  

A. Ruang Lingkup Bimbingan Penyuluhan Islam 

1. Pengertian Bimbingan Penyuluhan Islam 

Secara etimologi bimbingan  dan konseling terdiri dari satu kata, yaitu 

bimbingan terjemahan dari kata guidance yang berarti pertolongan dan konseling 

diadopsi dari kata congseling yang memiliki arti nasihat. Namun dalam prakteknya 

bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan yang terpisahkan.1 

Bimbingan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah guidance, secara 

umum berarti bantuan atau tuntunan. Adapun pengertian bimbingan secara harfiah 

adalah mengarahkan (to direct), memandu (to pilot), mengelolah (to manage) dan 

menyetir (to steer). Defenisi etimologi mengarah pada satu makna, yakni semakna 

dengan membimbing atau bimbingan.2 

Secara terminologis, bimbingan adalah pemberian bantuan untuk mengatasi 

sendiri masalah yang dihadapinya serta mampu menuntun dirinya sendiri, meskipun 

kemampuan itu mungkin harus digali dan dikembangkan melalui bimbingan.3 

Bimbingan adalah proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan 

individu untuk  mencapai kemampuanya secara maksimal dalam mengarahkan 

manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat.4 Jadi, 

                                                           
1
Tohirin, Bimbingan Dan Konseling di Sekolah Dan Madrasa (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 

h.15. 
2
 Syamsu Yusuf LN, Landasan Bimbingan  dan Konseling (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 5. 

3
 W.S. Winkel, Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah  (Jakarta: PT. Grasindo, 

1990), h. 17.  

4
Hellen, Bimbingan dan Konseling (Cet.I; Jakarta: Ciputat Perss, 2002), h. 4. 



14 
 

 
 

bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada masyarakat baik secara 

individu maupun secara kelompok, agar dapat mengembangkan  kemampuan dirinya 

dengan baik, untuk memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial, serta 

memahami diri dan lingkungannya dalam mengatasi hambatan untuk menentukan 

rencana masa depan yang lebih baik. 

Sementara penyuluhan menurut bahasa berasal dari terjemahan bahasa 

Inggris yaitu “Counseling” yang berarti pemberian nasihat, penyuluhan dan 

penerangan. Maksudnya adalah seseorang yang memberikan nasihat terhadap orang 

lain yang membutuhkan penanganan untuk memecahkan masalah-masalah yang 

sedang  dihadapi. 

Pengertian di atas, dapat diketahui bahwa bimbingan adalah suatu proses 

membantu individu. Karena itu, bimbingan merupakan kegiatan yang berkelanjutan, 

artinya senantiasa diikuti secara terus menerus sampai kepada tujuan dan 

penyesuaian diri telah tercapai. Sedangkan penyuluhan merupakan salah satu tekhnik 

pelayanan dalam bimbingan secara keseluruhan, yaitu dengan memberi bantuan 

secara keseluruhan. Karena itu, antara bimbingan dan penyuluhan tidak bisa 

dipisahkan satu sama lain, sebab keduanya memiliki hubungan yang erat. Bimbingan 

merupakan proses pemberian bantuan, artinya bimbingan tidak menentukan atau 

mengharuskan, melainkan sekedar membantu individu. Individu di bantu, dibimbing  

dan diarahkan agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, 

maksudnya adalah hidup selaras dengan ketentuan Allah artinya sesuai dengan 

hakekatnya sebagai mahluk Allah, hidup selaras dengan petunjuk Allah artinya 

sesuai dengan pedoman yang telah di tentukan Allah melalui Rasulnya (ajaran 

Islam), hidup selaras dengan ketentuan Allah berarti menyadari eksistensi diri 

sebagai mahluk Allah swt, yang diciptakan untuk mengabdi kepada-nya.   
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Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi 

informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat 

sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Penyuluhan adalah proses 

pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong 

dan mengorganisasikan dalam mengakses informasi-informasi pasar, teknologi, 

permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran 

dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

Penyuluhan merupakan suatu proses pelayanan yang melibatkan kemampuan 

professional pada pemberi layanan. Penyuluhan sekurang-kurangnya melibatkan 

orang kedua, penerima layanan, yaitu orang yang sebelumnya merasa ataupun nyata-

nyata tidak dapat berbuat dan setelah mendapat layanan mereka dapat melakukan 

sesuatu.5 

2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Penyuluhan Islam 

Tujuan umum membantu konseli agar dia memiliki pengetahuan tentang 

posisi dirinya dan memiliki keberanian mengambil keputusan, untuk melakukan 

suatu perbuatan yang dipandang baik, benar dan bermanfaat, untuk kehidupannya di 

dunia dan untuk   kepentingan akhiratnya. 

Tujuan khusus Bimbingan Penyuluhan Islam adalah untuk membantu konseli 

agar tidak menghadapi masalah, untuk membantu konseli mengatasi masalah yang 

sedang dihadapinya, untuk membantu konseli memelihara dan mengembangkan 

situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik, sehingga tidak 

akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain6 

                                                           
5
Andi Mappiare, Pengantar Konseling dan Psikoterapi (Cet. VIII; Jakarta: Rajawali Pres, 

2011), h. 1. 

6
Tohari Musnawar, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling Islam, h.33. 
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Tujuan Bimbingan Penyuluhan Islam menurut para ahli lainnya adalah untuk 

mengfungsikan seoptimal mungkin nilai-nilai keagamaan dalam kebulatan pribadi 

atau tantangan masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan 

masyarakat. Fungsi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Dengan memperhatikan tujuan 

umum dan khusus Bimbingan dan Penyuluhan Islam tersebut di atas, maka bisa 

dirumuskan fungsi dari Bimbingan dan Konseling Islam adalah sebagai berikut:  

a.  Fungsi preventif adalah membantu individu agar dapat menjaga atau mencegah 

timbulnya masalah bagi dirinya. 

b. Fungsi kuratif atau korektif adalah membantu individu agar dapat memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi dan dialaminya. 

c. Fungsi preservatif adalah membantu individu agar dapat menjaga situasi dan 

kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) yang telah menjadi baik 

(terpecahkan) itu kembali menjadi tidak baik (menimbulkan masalah kembali). 

d. Fungsi development atau pengembangan yakni fungsi yang membantu individu 

agar bisa memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang sudah baik 

agar tetap terjaga dengan baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak 

memungkinkan menjadi faktor munculnya masalah baginya.7 

Untuk mencapai tujuan seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan sejalan 

dengan fungsi-fungsi bimbingan penyuluhan Islam tersebut, maka Bimbingan dan 

Penyuluhan Islam melakukan kegiatan yang dalam garis besarnya dapat disebutkan 

sebagai berikut: 

a. Membantu individu mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya sesuai 

dengan hakekatnya, atau memahami kembali sebab dalam keadaan tertentu dapat 

                                                           
7
Thohari Musnamar, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling Islam, h.17. 
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terjadi individu tidak mengenal atau tidak menyadari keadaan dirinya yang 

sebenarnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa bimbingan penyuluhan Islam 

meningkatkan kembali akan fitrahnya. Sebagaimana dalam firman Allah swt QS 

Ar Rum/30:30 

ۗ ِ ِ الَّتيِْ فَطَرَ الٌَّاسَ عَليَْهَاۗ لََ تبَْدِيْلَ لِخَلْقِاللّٰه يْيِ حٌَيِْفاًۗ فطِْرَثَ اللّٰه ذٰلِكَ فَاقَِنْ وَجْهَكَ لِلدِّ

يْيُ الْقيَِّنُُۙ وَلٰكِيَّ اكَْثرََ الٌَّاسِ لََ   يَعْلَوُىْىَُۙ الدِّ

Terjemahnya: 

Maka hadapkanlah wajamu dengan lurus kepada agama (Islam) sesuai fitra 

Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak 

ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agamayang lurus,tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui.8 

Fitrah Allah dimaksudkan bahwa manusia itu membawa fitrah ketauhidan, 

yakni mengetahui Allah yang maha esa, mengakui dirinya sebagai ciptaanya, yang 

harus tunduk dan patuh pada ketentuan dan petunjuknya. Mengenal dirinya sendiri 

atau mengenal fitrahnya itu individu akan lebih mudah mencegah timbulnya 

masalah, memecah masalah, dan menjaga berbagai kemungkinan timbulnya kembali 

masalah.9 

b. Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya,segi-segi 

baik dan buruknya, kekuatan serta kelemahannya, sebagai sesuatu yang 

memang telah ditetapkan Allah (nasib atau takdir), tetapi juga menyadari 

bahwa manusia diwajibkan untuk berikhtiar, kelemahan yang ada pada 

dirinya bukan untuk terus menerus disesali, dan kekuatan atau kelebihan 

bukan pula untuk membuatnya lupa diri. 

                                                           
8
Kementrian Agama RI,Alquran dan Terjemahannya (Cet.XVII; Jakarta:Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah Alquran, 2014),h. 205. 

9
Thohari Musnamar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009), h. 35.  
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c. Membantu individu memahami keadaan (situasi dan kondisi) yang dihadapi 

saat ini. Seringkali masalah yang dihadapi individu tidak dipahami si individu 

itu sendiri, atau individu tidak merasakan atau tidak menyadari bahwa dirinya 

sedang menghadapi masalah, tertimpa masalah. Bimbingan dan konseling 

Islam membantu individu merumuskan masalah yang dihadapinya dan 

membantunya mendiagnosis masalah yang sedang dihadapinya itu. Masalah 

bisa timbul dari bermacam faktor. Bimbingan dan konseling Islam membantu 

individu melihat faktor-faktor penyebab timbulnya masalah tersebut sesuai 

dengan firman Allah swt. dalam QS Ali Imran/3: 14 ) 

 

ٌْطَرَةِ هِ  يَ الرَّهَةِ زُيِّيَ لِلٌَّاسِ حُةُّ الشَّهَىٰثِ هِيَ الٌِّسَاۤءِ وَالْبٌَِيْيَ وَالْقٌََاطِيْرِ الْوُقَ

 ُ يَا ۗوَاللّٰه ًْ ًْعَامِ وَالْحَرْثِۗ  ذٰلِكَ هَتاَعُ الْحَيٰىةِ الدُّ هَتِ وَالََْ تِ وَالْخَيْلِ الْوُسَىَّ وَالْفِضَّ

ٌْدٍَ  حُسْيُ الْوَاٰبِ  ٗ  عِ

Terjemahnya: 

Dijadikan terasa indah dalam (pandangan) manusia cinta terhadap apa yang 

diingikan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang 

bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan 

sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat 

Kembali yang baik.10 

 

Sumber masalah demikian banyaknya antara lain disebutkan dalam firman 

Allah tersebut, yakni tidak selaras antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan 

keduniaan dengan mental spiritual (ukhrawi). Dengan memahami keadaan yang 

dihadapi dan memahami sumber masalah, individu dapat lebih mudah mengatasi 

masalahnya.11 

 

                                                           
10

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 51. 

11
 Thohari Musnamar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan konseling Islam, h. 41. 
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3.  Peranan Bimbingan Penyuluhan Islam 

a. Memberikan motivasi 

Motivasi merupakan perilaku yang ditunjukkan kepada sasaran, motivasi 

berkaitan dengan tingkah usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar 

suatu tujuan. Dalam proses pemberian motivasi penyuluh agama mencoba 

memengaruhi seseorang yang disuluh.12 

Semangat dan motivasi adalah usaha yang disadari utnuk menggerakkan, 

mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar terdorong untuk 

bertindak melakukan sesuatu yang positif sehingga mencapai hasil atau tujuan 

tertentu. 

b. Memberikan bimbingan 

Kegiatan penerangan yang dilakukan oleh penyuluh Agama Islam dalam 

rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-

kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu 

mengatasi masalahnya sendiri karena adanya kesadaran atau penyerahan diri 

terhadap Tuhan yang maha esa sehinga timbul pada diri pibadi suatu cahaya 

harapan, kebahagian hidup saat sekarang dan masa depan.13 

c. Memberikan Pemahaman Agama 

Pemahaman agama menjadi dasar pokok yang harus ditanamkan dan ditata 

sedemikian rupa dalam diri seseorang. Tanpa pemahaman agama dan iman 

                                                           
12

 Elfi Mu‟awanah dan Rifa Hidaya, Bimbingan Konseling Islam di Sekolah Dasar (cet.II; 

Jakarta :PT.Bumi Aksara,2009), h. 7. 

13
 M Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam (Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 2000), h. 12. 
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yang kuat maka besar kemungkinan seseorang akan terjerumus pada hal-hal 

yang negatif dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

Pemahaman agama menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu 

sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada 

Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintahnya serta ketabahan dalam 

menerima ujian. Selain itu pemahaman agama menghasilkan potensi Ilahiyah 

sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai 

khalifah, sehingga ia dapat menanggulangi persoalan hidup, memberikan 

manfaat dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.14 

4. Langkah-langkah Bimbingan Penyuluhan Islam 

Ada beberapa langkah dalam bimbingan penyuluhan Islam yaitu sebagai berikut:. 

a. Berbagai Identifikasi, adalah langkah untuk mengumpulkan data ke macam 

sumber yang berfungsi untuk mengetahui kasusu beserta gejala-gejala yang 

nampak. 

b. Diagnosis, adalah langkah menemukan masalahnya atau mengidentifikasi  

mengidentifikasi masalah. 

c. Paragnosis, adalah langkah meramalkan akibat yang mungkin timbul dari 

masalah itu dan menunjukkan perbuatan yang dapat dipilih. 

d. Konseling atau treathment, adalah pemeliharaan yang berupa inti pelaksanaan 

konseling yang meliputi berbagai bentuk usaha, yaitu menciptakan hubungan 

yang baik antara konselor dank klien, menafsirkan data, memberikan berbagai 

informasi serta merencanakan bentuk kegiatan bersama klien. 

                                                           
14

 Hamdani Bakran Adz-Dzaki, Psikoterapi dan Konseling Islam (Yogyakarta: Fajar Pustaka 

Baru, 2001), h.137. 
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e. Tindak lanjut (follow-up) adalah suatu langkah penentu efektif tidaknya suatu 

usaha konseling yang telah dilaksanakanya. Langkah ini merupakan langkah 

yang membantu klien melakukan program kegiatan yang di kehendaki atau 

membantu klien kembali memecahkan masalah-masalah baru yang berkaitan 

dengan masalah semula.15 

5. Metode Bimbingan Penyuluhan Islam 

Adapun macam-macam metode dalam Bimbingan Penyuluhan Islam 

antara lain sebagai berikut : 

a. Metode Wawancara (Interview) 

Interview meskipun banyak dikritik orang karena terdapat kelemahan-

kelemahannya, akan tetapi sebagai salah satu cara untuk memperoleh fakta, tetap 

meski banyak manfaatnya karena interview bergantung pada tujuan fakta apa yang 

dikehendaki serta untuk siapa fakta tersebut akan dipergunakan. 

b. Metode Kelompok (Group Guidance) 

Menggunakan metode kelompok dalam membimbing atau menyuluh dapat 

mengembangkan sikap sosial, sikap memahami peranan anak bimbing dalam 

lingkungannya. Menurut penglihatan orang lain dalam kelompok itu (role 

perception) karena ia ingin mendapatkan pandangan baru tentang dirinya dari orang 

lain serta hubungan dengan orang lain. 
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Djumhur dan Muh.Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Bandung: CP. Ilmu, 

1975), h. 47. 
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c. Metode yang Dipusatkan pada Keadaan Klien (Client-centered Method) 

Metode ini sering juga disebut nondirective (tidak mengarahkan). Metode ini 

terdapat dasar pandangan bahwa client sebagai mahkluk yang bulat yang memiliki 

kemampuan berkembang sendiri dan sebagai pencari kemantapan diri sendiri. Jika 

seorang konselor mempergunakan metode ini, maka ia harus bersikap sabar 

mendengarkan dengan penuh perhatian segala ungkapan batin client yang diutarakan 

kepadanya Directive counseling jika problemanya menyagkut penyakit jiwa yang 

serious maka counselor melakukan reperral (pelimpahan) atau mengirimkannya 

kepada psychiater (dokter jiwa).16 

d.   Metode Pencerahan (Eductive). 

   Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode client centered di atas hanya 

bedanya terletak pada lebih menekangkan pada usaha mengorek sumber perasaan 

yang dirasa menjadi beban tekanan batin client serta meng-aktifkan kekuatan/tenanga 

kejiwaan client (potensi dinamis) dengan melalui pengertian tentang realitas situasi 

yang dialami olehnya. 

e. Metode Psychoanalistis. 

Metode psychoanalistis adalah juga terkenal di dalam counseli yang mula-mula 

diciptakan oleh Sigmund Freud. Metode ini didasari pada pandangan bahwa semua 

fikiran dan perasaan manusia akan memengaruhi segala tingkah lakunnya meskipun 

mengendap di dalam alam ketidaksadaran (Das-Es) yang disebutnya “verdrongen 

complexen”. Ketidaksadaran (Das-Es) inilah Freud mengembangkan teorinya tentang 

struktur kepribadian manusia, segala problema hidup client yang mempengaruhi 
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Arifin, Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama (Cet III; Bulan 

Bintang, 1978), h. 52. 
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tingkah lakunya bersumber pada dorongan sexuil yang disebut “libido” (nafsu 

birahi). Setiap manusia dalam perkembangan kepribadianya senantiasa dipengaruhi 

oleh 3 unsur yaitu Das Es (lapisan ketidak sadaran), Das Ich (lapisan sadar), serta 

Das UeberIch (lapisan atas kesadaran) atau dalam istilah Inggris” Id, Ego, 

Superego”.17 

Pada bagian inti dari kepribadian yang sepenuhnya tidak disadari adalah 

wilayah psikis yang disebut sebagai id, yaitu istilah yang diambil dari kata ganti 

untuk“sesuatu” atau, itu” (the it), atau komponen yang tidak sepenuhnya diakui oleh 

kepribadian. Id tidak punya kontak dengan dunia nyata, tetapi selalu berupaya untuk 

meredam ketegangan dengan cara memuaskan  hasrat-hasrat dasar. Ini dikarenakan 

satu-satunya fungsi id adalah untuk memperoleh kepuasan sehingga kita 

menyebutnya sebagai prinsip kesenangan (pleasure principle). Sebagaimanamenurut 

Sigmund Freud bahwa id adalah sesuatu yang amoral, bukan immoral atau 

melanggar moral. 

Ego adalah salah-satunya wilayah pikiran yang memiliki kontak dengan 

realita. Ego berkembang dari id semasa bayi dan menjadi satu-satunya sumber 

seseorang dalam berkomunikasi dengan dunia luarserta ego dikendalikan oleh prinsip 

kenyataan (reality principle), yang berusaha menggantikan prinsip kesenangan milik. 

Sebagai satu-satunya wilayah dari pikiran yang berhubungan dengan dunia luar, 

maka ego pun mengambil peran eksekutif atau pengambil keputusan dari 

kepribadian. Akan tetapi, oleh karena ego sebagian bersifat sadar, maka ego bisa 

membuat keputusan diketiga tingkat tersebut. 
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Arifin, Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama, h. 13. 
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Alat-alat yang sangat berguna bagi pelaksana metode tersebut di atas perlu 

juga diperoleh para penyuluh atau pembimbing yang meliputi, data-data hasil 

berbagai macam tes misalnya tes hasil belajar, tes kecerdasan, tes kepribadian, dan 

tes tingkah laku. 

B. Ruang Lingkup Nilai-Nilai Agama Anak Usia Dini 

Nilai merupakan suatu hal yang melekat pada suatu hal yang lain yang 

menjadi bagian dari identitas sesuatu tersebut. Bentuk material dan abstrak di alam 

ini tidak bisa lepas dari nilai. Nilai memberikan definisi, identitas, dan indikasi dari 

setiap hal konkret ataupun abstrak. Nilai menurut Sjarkawi adalah kualitas suatu hal 

yang menjadi hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi 

objek kepentingan.18 

Pengertian nilai menurut Toha adalah “suatu yang bersifat abstrak, ideal. 

Nilai bukan benda konkrit bukan fakta dan tidak hanya persoalan benar adalah yang 

menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, 

disenangi maupun tidak disenangi.19 

1. Pengertian Penanaman Nilai Agama 

Penanaman nilai Agama Islam Penanaman berasal dari kata tanam yang 

mendapatkan imbuhan pe dan akhiran –an menjadi penanaman, dalam kamus besar 

bahasa Indonesia diartikan sebagai proses atau cara pembuatan menanam, menanami 

atau menanamkan. Nilai adalah sesuatu yang terpenting atau berharga bagi manusia 

sekaligus merupakan inti dari kehidupan.
20

Nilai adalah suatu pola yang normatif, 

                                                           
18

Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, (Bumi Aksara. 2011). h. 29.  

19
Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam,( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2000),.h. 60. 

20
Kamrani Buseri, Antologi Pendidikan Islam dan Dakwah,  Pemikiran Teoritis Praktik 

Kontemporer, ( Yogyakarta: UII Press, 2003), h,59. 
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yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem yang ada kaitannya 

dengan lingkungan sekitar tanpa membedakan fungsi-fungsi dan bagiannya. Nilai 

lebih mengutamakan berfungsinya pemeliharaan pola dari sistem sosial.
21

 

Agama yang di makasud adalah sesuatu yang terpenting dan paling berharga 

serta paling asasi  bagi manusia karena selain sebagai pemenuhan naluriah manusia 

juga menghantarkan manusia kepada tujuanya yang hakiki yakni mengabdi kepada 

Tuhanya.
22

 

Nilai Agama Islam adalah nilai-nilai yang akan mampu membawa manusia 

dalam kebahagiaan, kesejahteraan, serta keselamatan manusia baik dalam kehidupan 

dunia maupun diakhirat.
23

 

Nilai-nilai yang terkandung dalam Agama Islam sangat luas cakupannya 

karena agama Islam bersifat universal menyangkut seluruh kehidupan manusia dari 

berbagai segi kehidupan, sehingga seluruh kehidupan manusia dan aktivitas manusia 

harus sesuai dengan ajaran agama agar manusia dapat memperoleh keselamatan dan 

kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Bentuk nilai Agama Islam yang ditanamkan 

pada siswa adalah nilai akidah (keimanan), nilai ibadah dan nilai akhlak. 

Nilai agama yang menyangkut nilai ketuhanan (nilai kepercayaan, ibadah, 

ajaran, pandangan dan sikap hidup dan amal), yang terbagi dalam baik dan buruk. 

Nilai-nilai dalam Islam mengandung dua kategori arti. Dilihat dari sudut normatif, 

                                                           
21

H.M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam( Jakarta : Bumi Aksara, 1993 , h. 137. 

22
Kamrani Buseri, Antologi. H. 70. 

23
Jalaludin, Psikologi Agama, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997 ), h. 36. 
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yaitu pertimbangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, haq dan bathil, diridhai 

dan dikutuk oleh Allah swt.
24 

Dari definisi tersebut, yang dimaksud dengan penanaman nilai Agama Islam 

adalah bagaimana usaha/cara seorang guru dalam menanamkan nilai agama pada 

peserta didiknya yang dilandasi oleh pemahaman terhadap kepercayaan kepada Allah 

swt dan tata akidah pergaulan antar sesama manusia dan lingkungannya dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu berupa pembiasaan berdoa sebelum melakukan 

pekerjaan, hidup hemat, saling menghormati dan melakukan apa yang diperintahkan 

dan menjauhi larangan yang ada. Oleh karena itu, siswa dapat berperilaku sesuai 

dengan penanaman nilai Agama Islam yang telah dianggapnya sebagai suatu yang 

baik dan menjadi bagian dari dirinya dibandingkan mengukur pertumbuhan sosial 

atau perkembangan kepribadian seseorang.
25 

2. Pengertian Anak Usia Dini 

Anak usia dini  menurutNational Assosiation in Education for Young Children 

(NAEYC) adalah anak yang berada pada rentang usia lahir sampai usia 6 tahun.  

Anak usia dini adalah sekelompok anak yang berusia 3-6 tahun yang memiliki 

berbagai potensi genetik dan siap untuk ditumbuh kembangkan melalui pemberian 

berbagai rangsangan.
26
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Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik, ( Ypgyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h.124. 

25
Soemiarti Patmonodewo, Pendidikan Anak, h.  19. 

26
Dewi Salma, Eveline, Siregar, Mozaik Teknologi Pendidikan, ( Jakarta : Prenada Media, 

2004), h. 351. 
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3. Perkembangan Agama pada Anak Usia Dini 

 Ada yang perlu ditekankan dalam mengenalkan nilai-nilai agama kepada 

anak usia dini, diantaranya anak mulai ada minat atau ketertarikan, semua perilaku 

anak membentuk suatu pola perilaku, mengasah potensi yang positif di dalam diri, 

makhluk sosial dan hamba Allah. Supaya minat anak tumbuh subur dan terus 

berkembang, maka anak harus dilatih dengan cara yang menyenangkan agar tidak 

merasa terpaksa dalam melakukan kegiatan.
27

 

Anak usia dini termasuk dalam tahap prakonvensional. Pada tahap ini anak 

tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral, penalaran moral dikendalikan 

oleh imbalan (hadiah) dan hukuman eksternal. Anak-anak taat karena orang dewasa 

menuntut mereka untuk taat dan apa yang dirasakan baik dan apa yang dianggap 

menghasilkan hadiah. Perkembangan agama pada anak usia dini usia 3-6 tahun 

termasuk the fairly tale stage (tingkat dongeng), pada tingkatan ini anak menghayati 

konsep keTuhanan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya.Kehidupan 

pada masa ini masih banyak dipengaruhi kehidupan fantasi hingga dalam 

menghadapi agama pun anak masih menggunakan konsep fantasi yang diliputi oleh 

dongeng yang kurang masuk akal.
28

 

Menurut tahapan perkembangan Piaget dalam anak usia 2-6 tahun termasuk 

dalam periode praoperasional, proses berpikir anak berpusat pada penguasaan 

simbol-simbol yang mampu mengungkapkan pengalaman masa lalu, mungkin 

menurut pandangan orang dewasa cara berpikir dan tingkah laku anak tersebut tidak 

logis, anak mulai suka meniru, suka bergaya, anak mulai dapat belajar dengan 
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menggunakan pikirannya, anak mulai mampu mengingat kembali dan 

membayangkan benda yang tidak nampak secara fisik, mulai mencoba membuat 

gambar, terutama gambar orang dengan membuat gambar lingkaran untuk melukis 

kepala dan ditambah bulatanbulatan kecil sebagai mata, hidung dan telinga. 

Kemudian ditarik garisgaris vertikal dengan maksud menggambar badan, kaki 

maupun tangan. Anak-anak pada tahapan ini juga mulai belajar atau meniru dan 

bercerita imaginer (khayalan). Penanaman nilai agama pada anak haruslah 

disesuaikan pada usia perkembangannya terlebih anak itu berada di usia emas 

(golden age).
29

 

4. Sifat-sifat agama pada anak 

Sifat-Sifat Agama pada Anak Sesuai dengan yang dimiliki maka sifat agama 

yang tumbuh mengikuti pola ideas concept on authority. Ide agama anak hampir 

semuanya autoritas yaitu konsep keagamaan pada diri mereka dipengaruhi oleh 

faktor dari luar diri mereka. Mereka telah melihat dan mengikuti apa-apa yang 

dikerjakan oleh orang dewasa dan orang tua  mereka tentang sesuatu yang 

berhubungan dengan kemaslahatan agama. Bagi mereka sangat mudah untuk 

menerima ajaran dari orang dewasa mereka walaupun belum mereka sadari 

sepenuhnya manfaat ajaran tersebut.
30

Adapun bentuk dan sifat agama pada diri anak 

menjadi : 

1) Unreflektif (tidak mendalam), mempunyai anggapan atau menerima terhadap 

ajaran agama dengan tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu 
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mendalam sehingga cukup sekedarnya saja dan mereka sudah merasa puas dengan 

keterangan yang kadang-kadang tidak masuk akal. 

2) Egosentris, anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama usia 

perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan 

pengalamanya, semakin bertumbuh semakin meningkat pula egoisnya.  

3) Anthropomorphis, konsep ketuhanan pada diri anak menggambarkan aspek-aspek 

kemanusiaan, melalui konsep yang terbentuk dalam pikiran, mereka menganggap 

bahwa perikeadaan Tuhan itu sama dengan manusia. 

4)  Verbalis dan ritualis, kehidupan agama dimulai secara verbal (ucapan). Mereka 

menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan, selain itu melalui amaliah 

yang mereka laksanakan berdasar pengalaman menurut tuntunan yang diajarkan.  

5)  Imitatif, tindak keagamaan yang dilakukan pada dasarnya diperoleh dari meniru.  

6)  Rasa heran dan kagum, merupakan tanda dan sifat keagamaan terakhir anak. Rasa 

kagum pada anak belum bersifat kritis dan kreatif, hal ini merupakan langkah 

pertama dari pernyataan kebutuhan anak akan dorongan untuk mengenal 

pengalaman baru (nem experience). Rasa kagum mereka dapat disalurkan melalui 

cerita-cerita yang menimbulkan rasa takjub pada anakanak, dengan demikian 

kompetensi dan hasil belajar yang perlu dicapai pada aspek pengembangan moral 

dan nilai-nilai agama adalah kemampuan melakukan ibadah, mengenal dan 

percaya akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama manusia. 

5. Karakteristik Anak Usia Dini 

 Menurut pandangan psikologis anak usia dini memiliki karakteristik yang 

khas dan berbeda dengan anak lain yang berada diatas usia 8 tahun.
31
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 Adapun karakteristik anak usia dini yang khas tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1) Anak bersifat egosentris Pada umumnya anak masih bersifat egosentris. Anak 

cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan 

kepentingannya sendiri. Hal ini  dapat dilihat dari perilakunya seperti masih 

berebut alat-alat mainan, menangis bila menghendaki sesuatu yang tidak 

dipenuhi oleh orang tuanya, atau memaksakan sesuatu terhadap orang lain. 

Karakteristik seperti ini terkait dengan perkembangan kognitifnya seperti 

yang diungkapkan oleh Piaget bahwa anak usia dini sedang berada pada fase 

transisi dari fase praoperasional (2-7 tahun) ke fase operasional konkret (7-11 

tahun). 

2)  Anak memiliki rasa ingin tahu yang besar menurut persepsi anak, dunia ini 

dipenuhi dengan hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Hal ini 

menimbulkan rasa keingintahuan anak yang tinggi. Rasa keingintahuan 

sangatlah bervariasi, tergantung dengan apa yang menarik perhatiannya. 

3) Anak adalah makhluk sosial anak senang diterima dan berada dengan teman 

sebayanya, senang bekerjasama dalam membuat rencana dan menyelesaikan 

pekerjaan, saling memberikan semangat dengan sesama temannya. Anak 

membangun konsep diri melalui interaksi sosial di sekolah. Anak akan 

membangun kepuasan melalui penghargaan diri ketika diberikan kesempatan 

untuk bekerjasama dengan temannya.  

4) Anak bersifat unik anak merupakan individu yang unik dimana masing-

masing memiliki bawaan, minat, kapabilitas dan latar belakang kehidupan 

yang berbeda satu sama lain. Disamping memiliki kesamaan, menurut 
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Bredekamp, anak juga memiliki keunikan tersendiri seperti dalam gaya 

belajar, minat dan latar belakang keluarga.  

5)  Anak umumnya kaya dengan fantasi anak senang dengan hal-hal yang yang 

bersifat imajinatif, sehingga pada umumnya kaya dengan fantasi. Anak dapat 

bercerita melebihi pengalamanpengalaman aktualnya atau kadang bertanya 

tentang hal-hal gaib sekalipun. Hal ini disebabkan imajinasi anak berkembang 

melebihi apa yang dilihatnya. 

6)  Anak memiliki daya konsentrasi yang pendek pada umumnya anak sulit 

untuk berkonsentrasi pada suatu kegiatan dalam jangka waktu yang lama. 

Anak selalu cepat mengalihkan perhatian pada kegiatan lain, kecuali memang 

kegiatan tersebut selain menyenangkan juga bervariasi dan tidak 

membosankan. Daya perhatian yang pendek membuat anak masih sangat sulit 

untuk duduk dan memperhatikan sesuatu untuk jangka waktu yang lama, 

kecuali terhadap hal-hal yang menyenangkan.  

7) Anak merupakan masa belajar yang paling potensial masa anak usia dini 

disebut sebagai masa golden age atau magic years. NAEYC mengemukakan 

bahwa masa-masa awal kehidupan tersebut sebagai masa-masanya belajar 

dengan slogannya sebagai berikut: “Early years are learning years”. Hal ini 

disebabkan bahwa selama rentang waktu usia dini, anak mengalami berbagai 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dan pesat pada berbagai 

aspek. Pada periode ini hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka 

untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Oleh karena itu, pada 

masa ini anak sangat membutuhkan stimulasi dan rangsangan dari 

lingkungannya.  
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Peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik anak terdiri dari 7.karakteristik 

tersebut adalah anak bersifat unik, anak merupakan masa belajar yang paling 

potensial, anak memiliki daya konsentrasi yang pendek, anak umumnya kaya akan 

fantasi, anak adalah makhluk sosial, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan 

anak bersifat egosentris. 

C. Metode Penerapan  dalam Penanaman Nilai-nilai Agama Pada Anak Usia 

Dini 

Metode penanaman nilai-nilai agama anak usia diniMetode penanaman nilai-

nilai agama Islam merupakan cara yang digunakan oleh guru atau orang tua untuk 

menyampaikan materi keagamaan kepada anak usia dini agar nilai-nilai agama Islam 

melekat dan mendasari setiap perilakunya. Ada beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam proses mendidik anak yaitu: 

a. Metode keteladanan 

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “keteladanan” dasar 

katanya teladan  yaitu perbuatan atau barang yang dapat ditiru dan dicontoh.32 

Keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang paling efektif dan berhasil 

dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental dan sosialnya. Hal 

ini dikarenakan pendidik adalah panutan atau idola dalam pandangan anak dan 

contoh yang baik di mata mereka. Anak akan meniru baik akhlaknya, perkataanya, 

perbuatanya dan akan senantiasa tertanam dalam diri anak. Oleh karena itu, metode 
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keteladanan menjadi faktor penting dalam menentukan baik buruknya kepribadian 

anak.33 

Dalam mendidik anak tanpa adanya keteladanan, pendidikan apapun tidak 

berguna bagi anak dan nasihat apapun tidak berpengaruh untuknya. Mudah bagi 

orang tua memberikan satu pelajaran kepada anak, namun sangat sulit bagi anak 

untuk mengikutinya ketika ia melihat orang tuanya yang memberikan pelajaran tidak 

mempraktekkan apa yang diajarkan. Memberikan keteladanan (contoh) merupakan 

salah satu cara terpenting dalam mendidik anak. Apabilah anak telah kehilangan suri 

tauladannya, maka anak akan merasa kehilangan segala sesuatunya. Memberikan 

teladan yang baik merupakan metode yang paling membekas pada anak usia dini. 

Sehingga diharapkan dengan metode ini anak akan memiliki akhlak yang mulia, 

misalkan saja bersikap ramah dan sopan terhadap orang tua ataupun yang lebih tua 

darinya, berbuat baik kepada temannya, jujur dan juga mau minta maaf bila berbuat 

salah. 

b.  Metode Pembiasaan 

Pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan 

anak berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. 

Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relative 

menetap melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Pembiasaan sangat 

efektif untuk diterapkan pada masa usia dini, karena memiliki rekaman atau ingatan 

yang kuat dan kondisi kepribadian yang belum matang sehingga mereka mudah 

terlarut dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari.34 
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Penjelasan ini dilakukan dengan jalan memberikan penjelasanseperlunya 

maka gerakan-gerakan, perbuatan dan ucapan dengan memperhatikan taraf 

kematangan anak. Didalam pembelajaran anak usia dini peranan pembiasaan sangat 

dibutuhkan. Apalagi dalam penanaman nilai-nilai Agama Islam pada anak, 

hendaknya semakin banyak diberikan latihan-latihan pembiasaan nilai keagamaan 

karena anak diusia dini masih suka meniru kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang 

yang disekelilingnya baik perbuatan berupa kegiatan ibadah yang dilakukan oleh 

orang sekitarnya. Diharapkan dengan metode pembiasaan, maka anak akan 

berproses secara langsung dengan lingkungan dan pendidikan yang diajarkan.  

c. Metode Nasihat 

Merupakan metode yang efektif dalam membentuk keimanan anak, akhlak, 

mental dan sosialnya, hal ini dikarenakan nasihat memiliki pengaruh yang besar 

untuk membuat anak mengerti tentang hakikat sesuatu dan memberinya kesadaran 

tentang prinsip-prinsip Islam.35 

Metode pendidikan dengan nasihat adalah memberikan nasihat atau patuh 

yang baik kepada anak sehingga anak menirudan melaksanakan apa yang dilakukan 

oleh pendidik dan orang tua. Metode nasihat akan berjalan baik pada seseorang jika 

seseorang yang menasihati juga melaksanakan apa yang dinasihatkan yaitu dibarengi 

dengan teladan atau uswah. Bila tersedia teladan yang baik maka nasihat akan 

berpengaruh terhadap jiwanya dan akan menjadi suatu yang sangat besar manfaatnya 

dalam pendidikan rohani. 
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d. Metode Perhatian/Pengawasan 

Maksud dari metode perhatian adalah senang biasa mencurahkan perhatian 

penuh dan mengikuti perkembangan anak dan mengawasinya dalam membentuk 

akidah, akhlak, mental, sosial dan juga terus memperkatikan keadaan dalam 

pendidikan fisik dan intelektualnya. Metode ini merupakan salah satu asas yang kuat 

dalam membentuk muslim yang hakiki sebagai dasar untuk membangun fondasi 

Islam yang kokoh. 

e. Metode Hukuman 

Metode hukuman merupakan suatu cara yang dapat digunakan orang tua 

dalam mendidik anak apabila penggunaan metodeyang lain tidak mampu membuat 

anak berubah menjadi lebih baik. Dalam menghukum anak, tidak hanya 

menggunakan pukulan saja, akan tetapi bisa menggunakan sesuatu yang bersifat 

mendidik. Adapun metode hukuman yang dapat dipakai dalam menghukum anak 

adalah lemah lembut dan kasih sayang, menjaga tabi’at yang salah dalam 

menggunakan hukuman, dalam upaya pembenahan, hendaknya dilakukan secara 

bertahap dari yang paling ringan hingga yang paling berat. 

Apabila hukuman yang diberikan kepada anak dengan menggunakan cara-

cara di atas, niscaya anak-anak tidak akan merasa tersakiti dengan hukuman tersebut. 

Jadi metode hukuman adalah metode terakhir yang digunakan dalam mendidik. 

Begitu mulianya Islam karena mendahulukan nasihat dan teladan barulah hukuman. 

2. Penerapan dalam Penanaman Nilai-nilai Agama Islam Anak Usia Dini 

1) Nilai Aqidah  

Penanaman nilai akidah (keimanan) merupakan langkah awal dalam 

mengenalkan tentang adanya Dzat yang maha kuasa yang menciptakan dunia 
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seisinya. Pengajaran untuk menanamkan nilai aqidah kepada anak berarti proses 

belajar-mengajar tentang berbagai aspek kepercayaan. Di mana hal ini tentu saja 

kepercayaan menurut ajaran Islam. Menurut rumusan para ulama Tauhid, iman 

berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah akan wujud dan 

keesaan Allah. Rumusan ini dilengkapi oleh para ulama Asy’ariyah menjadi, 

membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah akan ajaran yang dibawa oleh 

Rasulullah saw dari Allah. dalam konteks keimanan, pusat atau inti pembicaraan 

ialah tentang keesaan Allah. Karena itu ilmu tentang keimanan disebut juga 

Tauhid”.
36

 

Beriman kepada Allah Tuhan yang maha esa mengandung pengertian percaya 

dan meyakini akan sifat-sifatnya yang sempurna dan terpuji. Dasardasar kepercayaan 

ini digariskanya melalui Rasulnya, baik langsung dengan wahyu, atau dengan sabda 

rasul. Ini berarti bahwa Rasul adalah pembawa ajaran iman. Karena itu orang 

beriman wajib percaya pula kepada rasul-rasul pembawa ajaran iman itu. Percaya 

kepada para rasul Allah mengandung pengertian percaya kepada eksistensi dan sifat-

sifatnya. Ajaran yang diterima para rasul itu diberikan Allah melalui malaikat Jibril. 

Karena itu malaikat Jibril disebut juga rasul Allah. karena itu beriman kepada para 

malaikat termasuk dalam pembahasan penanaman nilai keimanan atau aqidah.
37

 

2) Nilai Ibadah 

Nilai Ibadah Ibadah adalah tunduk dan patuh yang timbul dari kesadaran hati 

akankeagungan yang disembah (Allah swt.), karena yakin bahwa sesungguhnya 

Allah swt. itu mempunyai kekuasaan yang tidak dapat dicapai oleh akal akan 
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hakekatnya. Ibadah kepada Allah swt. adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan 

oleh manusia selama hidupnya. 

3) Nilai Akhlak  

Akhlaksecara etimologi bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, 

perangi, tingkah laku atau tabiat. Dari pengertian atimologi ini, akhlak bukan saja 

merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama 

manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan 

dan bahkan dengan alam semesta.
38

 Muhammad Azmi (2006: 40) berpendapat 

bahwa, pendidikan akhlak di dalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan 

teladan dari orang tua. Perilaku sopan santun orang tua dalam pergaulan antara ibu 

dan bapak, perlakuan orang tua terhadap orang lain di dalam lingkungan keluarga 

akan menjadi teladan bagi anak. 

3. Peran Orang tuadalam Penanaman Nilai-nilai Agama  

Keluarga dalam perspektif paedagogie adalah satu persekutuan hidup yang 

dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan 

dengan pernikahan yang bermaksud untuk saling menyempurnakan diri.
39

 Dalam 

usaha saling melengkapi dan saling menyempurnakan diri itu terkandung 

perealisasian peran dan fungsi sebagai orang tua. Keluarga dalam perspektif 

sosiologi merupakan unit terkecil dalam kehidupan masyarakat, yang terdiri atas 

seorang kepala keluarga (ayah), pengatur keluarga (ibu), dan anggota (anak) dengan 

kerjasama ekonomi, pendidikan, perawatan, dan perlindungan. Keluarga memiliki 
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peranan yang sangat penting dalam pendidikan agama bagi anak-anaknya, terutama 

dalam pembentukan kepribadian.
40

 Fungsi keluarga ialah fungsi religius. Keluarga 

berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak serta anggota keluarga lainnya 

kepada kehidupan beragama.
41

 Untuk melaksanakannya, orang tua sebagai tokoh-

tokoh inti dalam keluarga itu terlebih dulu harus menciptakan iklim  religius dalam 

keluarga itu, yang dapat dihayati seluruh keluarganya terutama anak-anaknya. 

Kehadiran orang tua (bapak dan ibu)dalam perkembangan jiwa anak amat penting. 

Apabila anak kehilangan peran dan fungsi ibunya, sehingga haknya untuk dibina, 

dibimbing, diberikan kasih sayang, dan perhatian hilang, maka anak itu disebut 

mengalami deprivasi maternal. Apabila anak kehilangan peran dan fungsi ayahnya, 

maka anak itu disebut mengalami deprivasi paternal. Dan apabila anak kehilangan 

peran dan fungsi kedua orang tuanya, maka anak itu disebut deprivasi parental.
42

 

Peneliti dapat menyimpulkan, orang tua terdiri dari ayah dan ibu, yang di 

mana masing-masing mempunyai peran atau fungsi yang berbeda yaitu sebagai 

kepala keluarga dan sebagai pengatur keluarga. Dalam pendidikan agama, orang tua 

mempunyai peran atau fungsi sebagai fungsi religius. Yakni orang tua berkewajiban 

memperkenalkan dan mengajak anak serta anggota keluarga lainnya kepada 

kehidupan beragama. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada dan sumber data yang akan diteliti, maka 

jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang beroreantasi kepustakaan dan 

lapangan (field research). Selain itu, penelitian kualitatif juga mengarahkan sasaran 

penelitiannya pada usaha menemukan dasar teori, bersifat deskriptif dengan 

mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus memiliki 

seperangkat kriteria untuk memeriksa data.1 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkas, berbagai kondisi sebagai situasi atau berbagai fenomena-fenomena 

realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya 

menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat model, tanda, atau 

gambaran tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu.2  Penelitian kualitatif 

dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan 

penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung 

mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan 

metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Penanaman Nilai-nilai Agama bagi 

Anak Usia Dini Dalam Keluarga. 

                                                           
1
Lexi J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif Cet. 25 (Bandung: PT. Remaja Rosda 

karya; 2008), h. 8-13. 

2
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi,Kebijakan Publick, dan Ilmu 

Sosial (Jakarta: Kencana, 2007), h.68.  
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Manajeng Kecamatan Sibulue 

Kabupaten Bone, yang menjadi sasaran adalah orang tua anak usia dini. 

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.3 Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam penanaman nilai-nilai agama 

pada anak usia dini dalam keluarga di Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten 

Bone. 

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Pendekatan Bimbingan Penyuluhan Islam 

Pendekatan bimbingan penyuluhan Islam adalah salah satu pendekatan yang 

mempelajari pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau 

mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan 

hidupnya.4 

Pendekatan bimbingan yang dimaksudkan adalah sebuah sudut pandang yang 

melihat fenomena gerakan bimbingan sebagai sebuah bentuk pembinaan, dalam 

                                                           
3
Muliati Amin, Dakwah Jamaah (Disertasi) (Makassar, PPS. UIN Alauddin, 2010), h. 129. 

4
 Bimo walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Cet.II: Yogyakarta : PT. Andi 

Offset, 1993), h. 2. 
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memberikan bimbingan penyuluhan terhadap nilai-nilai agama anak usia dini. 

Pendekatan ilmu ini digunakan karena objek yang diteliti membutuhkan bantuan jasa 

ilmu tersebut untuk mengetahui kesulitan-kesulitan individu sehingga diberikan 

bantuan atau bimbingan. 

2. Pendekatan Psikologi 

Pendekatan Psikologi menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik 

teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan 

serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.5 Pendekatan yang 

dimaksudkan di sini adalah peneliti melihat gejala sosial yang ada dalam masyarakat, 

kemudian melakukan pendekatan kemasyarkatan dalam memberikan bimbingan 

terhadap penanaman nilai-nilai agama pada anak usia dini. 

C. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini dapat diklarifikasikan menjadi dua kategori 

sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dapat diperoleh dari informan secara lengkap. Dalam 

penelitian ini yang menjadi informan kunci (key informan) pada penelitian iniadalah 

Abd. Salam, dan menjadi informan tambahan adalah, Niswati, Hasriman, Suryani, 

Fitriani, A.Ismail, Nur Mutmainnah,yang akan memberi informasi terkait  penerapan 

dalam penanaman nilai-nilai Agama Islam pada anak usia dini di Desa Manajeng 

Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. 

                                                           
5
Maman Kh. Metodologi Penelitian Agama, Teori dan Praktek( Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006), h. 128. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dapat dibagi: pertama, kajian kepustakaan konseptual 

yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang 

ada hubunganya dengan pembahasan judul skripsi ini. Kedua, kajian kepustakaan 

dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun 

yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini secara umum terdiri dari 

data yang bersumber dari penelitian lapangan. Sehubungan dengan penelitian ini, 

maka pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara observasi, 

wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian dan dokumentasi, 

seperti berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan menyaksikan langsung dan 

biasanya penulis dapat sebagai partisipan atau observasi dalam menyaksikan atau 

mengamati suatu objek peristiwa yang sedang ditelitinya yang dilakukan secara 

mendalam.6 

Penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan dimana peneliti 

tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang subjek lakukan, tetapi 

observasi dilakukan dengan cara mengamati yang sedang berlangsung. 

                                                           
6
 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Edisi 1(Cet. V: 

Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 221. 
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2. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan 

secara tatap muka dengan mengajukan pertanyaan oleh pewawancara kepada 

informan yang diberikan secara lisan dan jawabannya diterima secara lisan pula.7 

Penulis akan menggunakan wawancara mendalam dalam penelitian ini mengenai 

upaya yang dislakukan oleh orang tua terhadap penanaman nilai-nilai agama pada 

anak usia dini Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dan seluruh 

jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. 

Metode wawancara dalam hal ini sangat penting untuk mengetahui masalah 

lebih jauh karena peneliti berkesempatan bertemu langsung dengan sumber data 

(informan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur yaitu peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan sehingga proses 

wawancara akan terlaksana dengan baik. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data lansung dari tempat 

penelitian.Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 

wawancara, karena dokumentasi merupakan sumber data yang jelas dimana 

menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung.Dokumentasi yaitu foto-foto serta 

pihak yang memberi informasi danlokasi dari mana peneliti mendapatkan 

informasi.
8
Oleh karena itu, untuk lebih memperjelas dari mana informasi itu 

didapatkan, penulis mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan 

                                                           
7
Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), h. 222. 

8
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif ,(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 83. 
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dengan penelitian. Jadi dokumentasi sangat membantu peneliti untuk melihat 

kembali bagaimana strategi keluarga dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam 

bagi anak usia dini ditahun sebelumnya, sehingga dapat menjadi tolak ukur 

mengamati perkembangan anak. 

E. Instrumen Penelitian 

Salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam sebuah penelitian adalah 

instrument atau alat yang digunakan dalam pengumpulan data yakni mengumpulkan 

data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk mencari data 

yang akurat. Untuk pengumpulanya dibutuhkan beberapa alat untuk mendapat data 

yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Olehnya itu, instrumen yang digunakan 

dalam penelitian lapangan ini meliputi: pedoman wawancara (daftar pertanyaan), 

kamera, alat perekam, pulpen dan buku catatan. 

F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh di lapangan selama melakukan penelitian melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi diolah dengan Teknik induktif. Teknik 

induktif adalah Teknik pengolahan data dengan memulai dari masalah yang sifatnya 

khusus, kemudian dari hasil tersebut ditarik susatu kesimpulan secara umum. 

Analisis data merupakan suatu cara umtuk mengolah data setelah diperoleh dari hasil 

penelitian, sehingga dapat diamabil sebagai kesimpulan berdasarkan data yang 

factual. Analisi data kualitatif adalah upayan yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, 
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mensintesikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dipeelajari, dan memustuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.
9
 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan 

bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-

fakta di lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses 

penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi 

data meliputi: meringkas data, memberi kode/ tanda, menelusuri tema dan membuat 

gugus-gugus. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teksnaratif, maupun matrik, 

grafik, jaringan ataupun bagan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus 

menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai 

                                                           
9
 S.Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.24. 
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mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), 

penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan 

proposal.10 Berdasarkan penjelasan tentang penarikan kesimpulan di atas, dapat di 

pahami Bahwa penarikan kesimpulan adalah menyederhanakan kalimat, arti benda-

benda, alur, sebab-akibat yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian 

berdasarkan data yang diperoleh selama berada di lapangan. 

 

 

 

 

                                                           
10

Mile, M.B. Dan Huberman, A.M, Analisis Data Kualitatif, Penerjemah Tjetjep Rohendi 

(Cet. III ; Jakarta: UI Press, 1992), h. 32. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

METODE BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM DALAM PENANAMAN 

NILAI-NILAI AGAMA PADA ANAK USIA DINI 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone 

Desa Manajeng memiliki 2 dusun, yaitu dusun Laiwa dan dusun Pajalele 

dengan batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara  : Kabupaten Wajo 

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Mare 

c. Sebelah Barat  : Desa Boronge 

d. Sebelah Timur  : Kecamatan Barebbo 

Luas wilayah desa Manajeng adalah 4. 559 Km
2
yang terdiri dari pemukiman, 

bangunan, tempat ibadah, pasar, lapangan, sekolah dan sebagainya. Desa Manajeng 

merupakan desa yang dilalui menuju daerah perkotaan Bone sehingga letaknya 

sangat strategis.
69

 

2. Sejarah Singkat Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone  

Desa Manajeng merupakan desa pemekaran yang sebelum tahun 1993, desa 

Manajeng menjadi 1 desa dengan desa Sumpang Minangae yang bernama H.A. 

Massalangka. Kemudian pada tahun 1993, desa Sumpang Minangae dimekarkan atau 

dipisahkan menjadi 2, yaitu desa Sumpang Minangae dan desa Manajeng. Desa 

                                                           
69

Profil Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2020 
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Manajeng dipimping pertama kali oleh A. Mahyuddin. Sejak terbentuk desa 

Manajeng secara resmi, telah banyak pembangunan yang dilaksanakan dan dirasakan 

manfatnya oleh masyarakat. Permasalahan telah banyak terselesaikan tetapi karena 

perkembangan waktu, luas wilayah, jumlah penduduk, dukungan potensi dan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat, masih banyak program pembangunan yang harus 

diselesaikan.
70

 

3. Visi dan Misi Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone 

a. Visi 

Terwujudnya desa Manajeng menjadi lumbung pangan dan agro bisnis yang 

makmur, mandiri, aman, sehat dan religius. 

b. Misi 

1) Meningkatkan produksi hasil pertanian, perkebunan, perikanan dengan 

intesinitasi dan revitalisasi lahan. 

2) Meningkatkan kualitas pengelolaan usaha perekonomian rakyat. 

3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di segala bidang. 

4) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan umum. 

5) Meningkatkan sarana dan prasarana umum. 

6) Memberikan pelayanan kepada masyarakat 
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Profil Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2020 
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4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Manajeng Kecamatan Sibulue 

Kabupaten Bone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profil Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone 2019. 
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5. Laporan Data Kependudukan 

Tabel 4.1 

NO DUSUN 

JUMLAH 

PENDUDUK 

AWAL BULAN 

LAHIR MATI 
KEPEMILIKAN 

KTP KK AK 

1 LAIWA 874 2 1 566 254 704 

2 PAJALELE 1.002 1 - 681 270 774 

Sumber: Profil Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone 2019. 

B. Penerapan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Penanaman Nilai-nilai 

Agama pada Anak Usia Dini  di Desa Manajeng Kecematan Sibulue 

Kabupaten Bone 

Keluarga mempunyai peran penting dalam membentuk generasi muda. 

Sebagian orang tua dituntut untuk penanaman nilai ibadah, dan akhlak pada sejak 

usia dini. Orang tua memegang peran penting dan sangat berpengaruh atas 

pendidikan anaksejak dilahirkan sampai dewasa. Anak adalah amanah yang 

diletakkan oleh Allah, jika amanah itu dipelihara dengan baik dan memberikan 

pendidikan yang baik maka pahala akan diperolehnya. Orang tua sangat bertanggung 

jawab dalam mendidik anak-anaknya karenaorang tua merupakan pendidik utama 

dan paling pertama dalam keluarga, terutama dalam penanaman nilai-nilai agama 

Islam. Hal tersebut seperti diungkapkan juga oleh salah satu orang tua bernama Abd. 

Salam yang berada di Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abd.Salam “Sebagai Penyuluh agama 

kita berkewajiban untuk mendidik anak-anak, terutama dalam menanamkan nilai-

nilai agama, baik dari segi nilai ibadah maupun akhlak. Adapun nilai-nilai akhlak 

yang kami tanamkan dalam diri anak agar mereka memiliki akhlak yang baik, seperti 

dalam melakukan kesalahan terhadap orang lain yang lebih dewasa maupun teman 
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sebayanya, kami mengajarkan anak untuk segerameminta maaf karena dengan 

membiasakan meminta maaf, anak akan lebih menghargai orang lain”.
71

 

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa, salah satu cara 

untuk membentuk sikap maupun perilaku anak yang lebih baik yaitu dengan 

melakukan pembiasaan yang positif kepada anak. Karena pembiasaan yang 

dilakukan sedini mungkin dapat dilihatanak sejak kecil sampai dewasa. Sebagai 

keluarga sudah seharusnya membiasakan kepada anak-anaknya untuk selalu bersikap 

positif. 

Adapun Penerapan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Penanaman nilai-nilai 

agama pada anak usia dini dalam keluarga sebagai berikut: 

1. Pemberian Nasihat 

Proses pemberian nasihat ini merupakan metode yang paling umum 

diterapkandalam keluarga. Pemberian nasihat ini merupakan cara yang sangat 

penting dalam penerapanprinsip-prinsip islam pada anak. Bentuk pengarahan nasihat 

Alquran sangatlah penting untuk membentuk jiwa dengan kebaikan dan 

mengantarkan pada yang benar dalam menerima hidayah. Dalam Alquran juga telah 

terbukti bahwa jiwa yang suci, hati yang besih dengan penyampaian nasihat yang 

baik dan tulus, maka tanpa ragu petunjuk Allah akan cepat diterima. Begitu halnya 

bila anak selalu dibimbing dengan nasihat yang baik akan lebih membekas dan 

mudah diterima seperti yang dikatakan oleh keluarga. 

Hasriman selaku orang tua menjelaskan bahwa keluarga wajib membimbing, 

memberikan nasihat kepada anak-anak dalam kebaikan, apa yang kita sampaikan 

kepada anak akan membekas didalam diri anak, apalagi dengan kata-kata yang lemah 
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Abd. Salam (39 Tahun), Penyuluh Agama,Wawancara, di Desa Manajeng Kecamatan 

Sibulue Kabupaten Bone, 26 Maret  2021 
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lembut anak akan senangmendengarkannya, salah satu contoh yang bisa kita lakukan 

dalam memberikan nasihat kepada anak, seperti dari segi nilai ibadah dan nilai 

akhlak.Sebagai keluarga,kita bisa memberikan arahan kepada anak tentang 

kewajiban salatlima waktu, saling tolong menolong dan bersikap sopan santun, 

dengan cara mengarahkan dan menyampaikan kepada anak tentang kebaikan yang 

seperti ini akan sangat membekas dalam diri anak.
72

 

Niswati selaku orang tua menambahkan bahwa pemberian nasihat dalam 

menanamkan nilai-nilai Agama Islam pada anak wajib dilakukan, pemberian nasihat 

yang baik dan benar kepada anak akan sangat membekas. Misalkan, Dari segi nilai 

ibadah serta nilai akhlak selaku orang tua harus selalu mengarahkan anak-anaknya 

untuk menjalankan salat lima waktu, mengaji  sehabis salat, tidak berbuat bohong 

kepada orang tua, harus  saling tolong menolong. Arahan-arahan seperti inilah yang 

perlu ditanamkan sejak  usiasedini mungkin.
73

 

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa metode 

pemberian nasihat adalah metode paling umum digunakan oleh orang tua dalam 

penanaman nilai-nilai agama, karena menurut mereka pemberian nasihat dan arahan 

yang baik kepada anak akan sangat membekas didalam diri anak yang akan 

menjadikan anak memiliki tingkah laku yang baik. 

2. Memberikan Keteladanan 

Secara psikologis manusia memang memerlukan tokoh teladan didalam 

hidupnya, ini adalah sifat pembawaan. Meniru adalah salah satu sifat pembawaan 

manusia, oleh karena itu dalam pendidikan agama pada anak perlu adanya tokoh yag 
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Hasriman (40 Tahun), Orang Tua AnakUsia  Dini, Wawancara,  di Desa Manajeng 

Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, 25 Maret 2021. 
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Niswati (40 Tahun), Orang Tua Anak Usia Dini, Wawancara, di Desa Manajeng 

Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone,  24 Maret 2021. 
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dijadikan teladan yang baik sehingga anak akan meniru sesuatu yang baik. Dalam 

keluarga orang tualah yang menjadi teladan bagi anak-anaknya.Orang tua harus 

melakukan terlebih dahulu perilaku yang mengandung nilai-nilai moral yang akan 

disampaikan pada anak. Dengan demikian, ketika orang tua menyampaikan pesan 

nilai moral pada anak, orang tua dapat menjadi teladan yang baik bagi anaknya. 

Abd Salam sebagai Penyuluh agama, kami memang harus menjadi teladan 

yang baik untuk anak-anak, memberikan contoh yang baik agar mereka meniru apa 

yang kami contohkan. Contoh yang bisa dilakukanseperti mencontohkan kepada 

anak untuk melaksanakan salat lima waktu, melaksanakan salat berjamaah dimasjid, 

melaksanakan puasa ketika bulan Ramadan, mengajarkan kepada mereka untuk 

bersedekah, berbuat baik kepada setiap orang, dan bersikap sopan santun. Semakin 

banyak memberikan contoh yang baik pada anak dari segi ibadah maupun akhlak, 

anak akan bertambah lebih baik.
74

 

Fitriani sebagai salah satu orang tua juga menambahkan bahwa, orang tua 

sebelumnya harus memberikan teladan yang baik kepada anak karena perilaku yang 

ditampilkan anak sebagian besar merupakan hasil didikan serta kebiasaan yang 

dilakukan oleh orang tuanya, meski pengaruh lingkungan pergaulan juga ikut 

membentuk akhlak dan ibadah anak jika hendaknya orang tua harus memperlihatkan 

perilaku yang baik sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi anak.
75

 Orang tua 

sebagai pendidik utama dalam keluarga hendaknya memberikan teladan yang baik 

kepada anak sehinggapenting mengajarkan sikap sopan santun, berbicara lemah 
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Abd. Salam (39 Tahun), Penyuluh Agama,Wawancara, di Desa Manajeng Kecamatan 
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lembut dan berperilaku serta bertutur kata yang baik agar anak dapat mencontoh hal 

tersebut.  

Berdasarkan pernyataan informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

dalam menanamkan nilai-nilai Agama Islam, orang tua berkewajiban menjadi 

tauladan dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya, semua ini bertujuan agar 

anak dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan pada suatu saat 

nanti anak dapat merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. MelakukanPembiasaan 

Pembiasaan merupakan salah satu cara atau metode dalam menanamkan 

tingkah laku anak yang bercorak Islam seperti membiasakan berbudi pekerti yang 

baik, berbicara yang benar, bersikap hormat pada orang lain baik di rumah, sekolah 

maupun ditempat mereka bermain. 

Suryanimengungkapkan, sebagai orang tuasepatutnya mengajarkan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak. Contoh kecilnya saja seperti yang saya 

lakukan kepada anak saya terbiasa dalam wudu, terbiasa tidur tidak terlalu malam 

dan bangun tidak kesiangan, untuk selalu melaksanakan salat lima waktu, 

membiasakan untuk membaca Alquran sehabis salat, tidak lupa juga mengajarkan 

kebiasaan untuk bersikap sopan santun terhadap orang tua, guru, teman, maupun 

orang lain, selalu berbuat baik kepada orang lain dan meminta maaf ketika 

melakukan kesalahan. Kebiasaan baik ini harus dilakukan sedini mungkin terhadap 

anak, sehingga suatu hari nanti anak akan menjadi orang yang lebih baik.
76
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Pernyataan diatas sesuai dengan yang disampaikan oleh Suryani selaku orang 

tua dari Muh. Asral ia mengatakan: 

“salah satu penerapan yang dilakukan adalah membiasakan dirinya dengan 

hal-hal yang bersifat positif mulai dari sejak usia dini dia sudah dibiasakan 

untuk melakukan salat lima waktu, berbicara sopan dengan orang yang lebih 

tua, hormat kepada orang tua dan lain-lain.
77

 

Peran orang tua dalammendidik anak sangat penting mengingat keluarga 

merupakan tempat utamadalam pendidikan apabila anak dibiasakan sejak dini 

dengan hal-hal yang positif maka akan tertanam hingga tumbuh dewasa, karena 

banyak orang yang berbuat atau bertingkah laku baik hanya karena kebiasaan 

semata-mata. Menumbuhkan kebiasaan yang baik tidak mudah dan membutuhkan 

waktuyang lama, tetapi apabila sudah menjadi kebiasaan akan sulit pula untuk 

berubah dari kebiasaan itu. 

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dengan 

memberikan pembiasaan-pembiasaan yang positif merupakan salah satu cara untuk 

membentuk sikap maupun perilaku anak yang lebih baik, karena pembiasaan yang 

dilakukan sedini mungkin, dapat dilihat saat anak mulai tumbuh dan berkembang 

menjadi dewasa. 

4. Metode Pengawasan 

Metode pengawasan ini adalah cara bagaimana mendampingi anak dalam 

upaya pembentukan akidah, akhlak, dan nilai ibadah dalam mengawasi dan 

mempersiapkannya secara psikis dan sosial. Peran orang tua dalam memberikan 
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dorongan, pengawasan dan juga kontrol bagi anaknya sangat diperlukan, baik dalam 

segi kehidupan maupun aspek pendidikan sebagaimana telah dianjurkan oleh Allah 

dalam Alquran. Nabi Muhammad Saw juga senantiasa memberikan contoh 

pengawasan bagi umatnya, mengatur mereka yang lalai menjalankan tugas dan 

memberi semangat yang berbuat baik. 

Suryani mengungkapkan sebagai orang tua kami sangat berkewajiban untuk 

memberikan pengawasan terhadap anak-anak saya dalam kehidupan sehari-hari yang 

menyangkut nilai ibadah dan nilai akhlak.Dari segi ibadah saya selaku orang tua 

memberikan pengawasan, lalai atau tidaknya anak dalam menjalankan ibadah seperti 

salat lima waktu, sedangkan dalam segi akhlak kami memberikan pengawasan dalam 

pergaulan dengan teman-temannya. Semua ini saya lakukan agar anak tidak lalai 

menjalankan tugasnya dan kewaajibannya didalam kehidupan sehari-hari.
78

 

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa langkah yang 

dilakukan oleh orang tua dengan tujuan agar anak tidak bebas dalam melakukan 

berbagai macam tindakan, terutama dalam melakukan tindakan yang tidak sesuai 

ajaran agama. 

5. Memberikan Hukuman dan Penghargaan 

Hukuman diberikan untuk memperbaiki tingkah laku anak yang kurang baik 

kearah yang lebih baik dan memberi hukuman sesuai dengan pelanggaran yang 

dilakukan. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalan cinta kasih sayang, maka 

hukuman yang diberikan kepada anak bukan karena ingin menyakiti hati anak, bukan 

karena melampiaskan dendam dan sebagainya. Tetapi menghukum anak adalah demi 
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kebaikan, dan demi kepentingan anak itu sendiri untuk masa depannya. Selain itu 

anak juga dapat diberi penghargaan ketika melakukan kebaikan sehingga anak akan 

termotivasi untuk senantiasa berbuat baik. 

Suryani selaku orang tua menjelaskan bahwa  hukuman yang diberikan 

kepada anak tidaklah untuk menyakiti anak hanya saja hukuman itu diberikan untuk 

menumbuhkan kesadaran akan kesalahan yang diperbuat dan dapat kembali kearah 

yang benar, misalnya saja anak tersebut tidak menghiraukan ketika orang tuanya 

memanggilnya, bicara kurang sopan kepada orang tua, suka berkata kasar dan lain 

sebagainya. Adapun hukuman yang diberikan seperti memarahi atau menjewer 

telinga anak, selain itu jika anak melakukan perbuatan baik maka orang tua 

hendaknya memberikan hadiah kepada anak misalnya ketika anak disiplin dalam 

beribadah maka orang tua akan memberikan penghargaan kepada anak seperti 

memberikan hadiah berupa sepeda baru, memberikan uang jajan yang lebih dan buku 

cerita yang apa disukai oleh anak tersebut.
79

 

Nur Mutmainna selaku guru mengaji juga menambahkan bahwa salah satu 

metode penerapan orang tua dalam yang diberikan kepada anak adalah dengan 

memberikan hukuman, ketika memberi hukuman orang tua hendaknya harus 

memberikan hukuman sewajarnya saja dan menyesuaikan dengan umur anak dan 

tujuan untuk meluruskan niat, bahwasanya hukuman yang diberikan pada anak  

untuk memberikan pelajaran, dan pendidikan baginya kemudian menyadarkan 

kesalahan yang telah diperbuat sehingga hal tersebut dapat membuat anak tidak 

mengulangi perbuatan yang anak lakukan, misalnya saja mengurangi uang jajan atau 

memarahi anak tersebut. Selain dengan memberikan hukuman kepada anak orang tua 
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juga dapat memberikan penghargaan kepada anak apabila anak tersebut sudah 

berbuat baik  atau patuh kepada orang tua misalnya memberikan hadiah kepada anak 

ketika  anak sudah menjalankan puasa dalam bulan ramadhan, serta menjalankan 

salat lima waktu.
80

 

Andi Ismail selaku Kepala Desa menambahkan bahwa  dia berikan kepada 

anak yaitu metode hukuman dimana ketika melihat anak-anaknya berperilaku tidak 

sesuai dengan nilai-nilai Agama Islam yang diajarkan, seperti tidak melaksanakan 

salat wajib, suka berbohong, berkelahi, atau melakukan tindakan yang tidak 

diperbolehkan menurut agama, tidak semua orang tua memberikan hukuman kepada 

anaknya, disini para orang tua lebih menasihatiagar anak mengerti dan tidak 

mengulangi kesalahan yang dilakukan, menurut bapak Andi Ismail jika memberikan 

hukuman seperti memukul atau hal lainnya itu sangatlah tidak efektif.
81

 

Sesuai pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa metode hukuman 

merupakan metode paling akhir apabila cara lain belum bisa mencegah anak 

melakukan pelanggaran, hendaknya orang tua memberikan hukuman kepada anak 

dengan sewajarnya saja dan tdak menyakiti anak tersebut misalnya saja dengan 

memarahi atau menjewer telinga anak dan memberikan hukuman kepada anak yang 

benar dan mengajarkan kepada anak tentang kesadaran, pembelajaran bagi dirinya 

sendiri untuk berperilaku baik dan untuk menjauhi perilaku yang buruk. Hukuman 

yang diberikan agar anak menyadari kesalahannya dan mencegah pelanggaran 
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terulang kembali sehingga dapat membuat anak lebih disiplin dan patuh kepada 

orang tua. 

C. Hambatan yang dialami  dalam penerapan penanaman Nilai-nilai agama pada 

anak usia dini di Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone 

Peran keluarga dalam kehidupan seorang anak khususnya dalam 

menanamkan nilai-nilai agama yakni nilai akidah, akhlak, dan nilai ibadah pada 

anak sejak usia dini sangat penting dalam keluarga memberikan bimbingan dan 

arahan karena pembinaan anak usia dini  pada zaman modern tidaklah mudah disatu 

sisi zaman ini memberikan banyak kemajuan dibidang teknologi yang 

memungkinkan anak-anak memperoleh fasilitas yang canggih, namun disisi lain 

teknologi juga dapat memberikan dampak negatif  apabila tidak ada pengawasan 

dari keluarga. Sehingga dari situlah orang tua memiliki hambatan dalam 

penanaman nilai-nilai agama pada anak usia dini yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaruh Media Sosial 

Media sosial merupakan sebuah media komunikasi pada era sekarang yang 

dapat mempermudah masyarakat untuk berinteraksi, berbagi, serta mendapatkan 

semua informasi melalui media online ini tanpa terbatasi oleh jarak dan waktu. 

Akan tetapi tak jarang media sosial memberikan dampak buruk kepada pengguna 

media sosial khususnya pada anak. Salah satunya adalah game online yang 

dimainkan oleh kebanyakan anak. 

Sebagaimana  yang diungkapkan Suryani sebagai orang tua bahwa salah 

satu hambatan saya dalam penanaman nilai- nilaiagama yakni nilai ibadah dan nilai 

akhlak anak adalah media sosial khususnya game online, contohnya ketika saya 

memerintahkan anak saya untuk salat dia hanya berkata nanti saya akan 
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salat,bahkan  kadang dia tidak menjawab dan melakukan apa yang saya perintahkan 

dikarenakan game online yang sedang dia mainkan, karena game online yang selalu 

dimainkan anak sehingga menyebabkan kurangnya sosialisasi antara saya dengan 

anak saya. Selain itu juga berdampak pada kepribadian anak saya, misalnya dia 

dengan mudah mulai berkata kasar dan suka bertengkar dengan teman sebayanya 

karena mengikuti karakter yang ada dalam game tersebut.
82

 

Muh Asral sebagai anak dari Suryani mengungkapkan bahwa ketika saya 

sedang asyik dan serius memainkan game favorit saya, tiba-tiba ibu saya menegur 

dan menasihati atau menyuruh saya untuk mengaji, saya merasa kesal karena saya 

tidak bisa memainkan game dengan fokus karena ocehan dari ibu saya.
83

 Teknologi 

komunikasi memiliki banyak kegunaan khususnya pada media sosial dengan media 

tersebut kita memperoleh informasi didalam negeri hingga informasi dari luar  

negeri, namun dari banyaknya manfaat yang diperoleh ada juga dampak buruk dari 

media sosial bagi anak-anak misalnya saja dengan game online. Anak-anak 

lebihtertarik dengan game online dari pada bermain dengan teman sebayanya dan 

dari game online anak-anak bisa meniru hal-hal yang ada pada game misalnya 

game yang dimainkan jagoannya menyelesaikan masalah dengan memukul atau 

menembaki, hal ini secara tidak langsung mengajarkan perilaku kekerasan pada 

anak. 

 

 

                                                           
82

Suryani (30 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, di Desa Manajeng Kecamatan 

Sibulue Kabupaten Bone,26 Maret 2021.  

 
83

Muh Asral (6 Tahun), TK TPA,diamatidi Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten 

Bone, 28 Maret 2021. 



61 
 

 
 

2. Lingkungan Pergaulan 

Lingkungan pergaulan merupakan salah satu hambatan keluarga dalam 

penanaman nilai-nilai aqidah, akhlak dan nilai ibadah anak. Lingkungan pergaulan 

yang dimaksud adalah interaksi antara teman sebaya. 

Sebagaimana yang diungkapkan Fitriani sebagai salah satu orang tua di Desa 

Manajeng bahwa lingkungan pergaulan atau lingkungan bermain anak saya menjadi 

salah satu hambatan saya dalam menanamkan nilai-nilai ibadah dan nilai akhlak anak 

saya, dimana misalnya ketika saya melihat anak berbuat kesalahan saya menegurnya 

tetapi ketika anak berinteraksi dilingkungan bermainnya yaitu berinteraksi dengan 

teman sebaya yang kurang terdidik maka saat itu pula anak mengikuti hal-hal yang 

dilakukan teman sebayanya, contohnya berbohong dan berbicara kurang sopan.
84

 

Andi Ismail selaku Kepala Desa Manajeng juga menambahkan bahwa 

lingkungan pergaulan anak adalah satu hal yang menjadi hambatan orang tua dalam 

penanaman nilai-nilai ibadah dan nilai akhlak pada anak karena interaksi anak 

dengan lingkungan tidak dapat dielakkan sebab anak membutuhkan teman bermain 

dan kawansebaya untuk bisa diajak bicara sebagai bentuk sosialisasi, sedikit banyak 

informasi yang diterima akan terekam dibenak anak, ketika anak bermain dengan 

teman sebaya yang kurang terdidik maka disitulah anak bisa terpengaruh dengan hal-

hal yang buruk dan lambat laun akan dapat melunturkan pendidikan agama 

khususnya pendidikan  akhlak dan ibadah yang telah ditanam baik di rumah maupun 

di sekolah.
85
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Nurafika Azis sebagai anak usia dini yang saya amati juga bahwa kendala 

saat dia mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh orang tuanya yaitu karena 

lingkungan bermainnya, ketika orang tuanya yang sudah mengajarkan agar ia 

menjadi anak yang baik dan sopan ketika berbicara kepada orang yang lebih tua dan 

mengingatkan masalah tentang salat lima waktu, namun ketika ia bermain dengan 

teman sebayanya ia sering mendengar temannya berbicara kurang sopan dan berkata 

kasarserta masalah salat lima waktunya sering  tertunda sehingga dapat 

mempengaruhinya.
86

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan sangat 

berpengaruh dengan karakter anak usia dini, apabila anak berada pada lingkungan 

yang baik maka dapat memberikan pengaruh yang baik bagi anak dan begitu juga 

sebaliknya apabila anak berada pada lingkungan yang buruk dapat 

memberikanpengaruh yang buruk pula. Orang tua harus pintar-pintar memilih 

lingkungan bermain anak agar memberikan pengaruh yang baik terhadap anak 

karena meskipun orang tua sudah memberikan bimbingan atau arahan pada anak usia 

dini dilingkungan keluarga namun jika lingkungan pergaulan anak buruk dapat 

mempengaruhi anak tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan Bimbingan Penyuluhan Islam 

dalam penanaman nilai-nilai agama pada anak usia dini dalam keluarga di Desa 

Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam penanaman nilai-nilai agama 

pada anak usia dini dalam keluarga, yaitu menggunakan 5 metode yaitu: pertama 

pemberiannasihat orang tua memberikan nasihat kepada anak lemah lembut, 

arahan serta bimbingan kepada anak, akan anak membuat menjadi lebih baik, 

baik itu dari segi nilai ibadah dan nilai akhlak. Kedua memberikan keteladanan, 

orang tua memberikan contoh pada anak yang baik, akhlak yang tangguh, 

memahami jiwa agama yang benar, orang tua telah berusaha untuk memberikan 

contoh yang baik bagi anak-anak dalam penanaman nilai agama. Ketiga metode 

pembiasaan, orang tua membiasakan hal-hal yang positif, serta berbicara yang 

benar, dan bersikap hormat pada orang lain baik di rumah maupun di sekolah. 

Keempat metode pengawasan, yaitu pemberian pengawasan terhadap anak 

sangat penting dilakukan. Kelima memberikan hukuman dan penghargaan, 

orang tua memberi hukuman kepada anak agar anak sadar akan kesalahan yang 

sudah diperbuat serta memberikan penghargaan apabila anak tersebut melakukan 

kebaikan. 

2. Hambatan yang dihadapi oleh keluarga dalam penanaman nilai-nilai agama pada 

anak usia dini yaitu: pertama karena adanya pengaruh media sosial, faktor 

lingkungan dan  pembawan sejak lahir, anak-anak pada zaman sekarang ini lebih 



 

 
 

suka bermain game sehingga cenderung mencontoh apa yang ada didalam game 

tersebut, kedua lingkungan pergaulan, anak-anak yang bergaul dengan tema 

sebaya yang terkurang terdidik maka dapat terpengaruh dengan teman 

sebayanya, ketiga pembawaan, anak-anak yang mempunyai sifat keras kepala 

besar kemungkinan merupakan sifat diturunkan dari orang tuanya. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Hendaknya orang tua memberikan pengawasan yang lebih kepada anak-anaknya 

dalam pendidikan agama khususnya pendidikan agama nilai ibadah dan nilai 

akhlak. 

2. Hendaknya orang tua melihat bagaimana lingkungan bermain anak karena 

lingkungan sangat berpengaruh karakter  pada anak meskipun anak sudah 

mendapatkan pendidikan yang baik didalam rumah namun jika lingkungan 

bermainnya kurang baik maka dapat mempengaruhi anak. 
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Gambar 1 : Wawancara dengan bapak Penyuluh Agama, di Desa Manajeng 

Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, 25 Maret 2021 

 

Gambar 2 : Wawancara dengan Ibu Niswari, Orang Tua Anak di Desa Manajeng 

Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, 24 Maret 2021 



 

 
 

 

Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Hasriman, Orang Tua Anak di Desa 

Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, 25 Maret 2021 

 

Gambar 4 : Wawancara dengan Ibu Fitriani, di Desa Manajeng Kecamatan Sibulue 

Kabupaten Bone, 25 Maret 2021 



 

 
 

 

Gambar 5 : Wawancara dengan Ibu Suryani, Orang Tua Anak di Desa Manajeng 

Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, 26 Maret  2021 

 

Gambar 6 : Wawancara dengan Kepala Desa Manajeng Kecamatan Sibulue 

Kabupaten Bone, 27 Maret. 



 

 
 

 

 

Gambar 7 : Mengamati AnakTK/TPA, di Desa Manajeng Kecamatan   Sibulue 

Kabupaten Bone, 27 Maret 2021 

 

Gambar 8 : Wawancara dengan Guru TK TPA Anak, di Desa Manajeng Kecamatan   

Sibulue Kabupaten Bone, 28  Maret 2021 

 



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana gambaran Lokasi umum di Desa Manajeng Kecamatan Sibulue 

Kabupaten Bone? 

2. Nilai agama  Islam apa yang diterapkan pada anak usia dini dalam Keluarga? 

3. Bagaimana penerapan memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam 

penanamkan nilai-nilai Agama Islam pada anak usia dini terhadap keluarga? 

4. Apa metode Bapak/Ibu yang digunakan dalam penerapan penanaman nilai-nilai 

agama Islam pada anak usia dini? 

5. Kapan dan di mana Bapak/Ibu menerapkan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam 

penanaman nilai agama Islam pada anak usia dini? 

6. Apa factor pendukung keluarga dalam penanaman nilai-nilai agama pada anak 

usia dini? 

7. Apa hambatan yang dialami keluarga dalam penanaman nilai-nilai agama pada 

anak usia dini? 

8. Menurut Ibu, adakah pengaruh dari luar sehingga anak kadang tidak menerapkan 

apa yang biasa Ibu ajarkan? 

9. Menurut adik,  Metode penerapan apa yang sering  diberikan terhadap Orang tua? 

10. Adakah perubahan yang adik dapatkan setelah mendapatkan bimbingan terhadap 

keluarga? Apakah perubahan itu bertahan lama atau hanya bersifat sementara? 

11. Adakah kendala yang adik saat mengaplikasikan apa yang diajarkan  terhadap 

Orang tua? 
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