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ABSTRAK 

 

Nama      :    Senja Vera Wahyuni 

NIM        :  20100115172 

Judul :  Problematika Orang Tua Tunggal (Single Parent) dalam 

Menanamkan Nilai Pendidikan Agama Islam Kepada Anak di 

Kelurahan Manding Kabupaten Polewali Mandar 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui problematika 

orangtua tunggal dalam Menanamkan Nilai Pendidikan Agama Islam Kepada 

Anak di Kelurahan Manding Kabupaten Polewali Mandar, (2) Untuk mengetahui 

upaya apa yaang dilakukan orang tua tunggal dalam Menanamkan Nilai 

Pendidikan Kepada Anak di Kelurahan Manding Kabupaten Polewali Mandar. (3) 

Untuk mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi oleh orangtua tunggal 

dalam Menanamkan Nilai Pendidikan Keagamaan kepada Anak di lingkungan 

keluargadi Kelurahan Manding Kabupaten Polewali Mandar. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitan 

kualitatif deskriktif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan 

peneliti adalah melalui tahap-tahap: (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) 

Verifikasi data dan  uji keabsahan data menggunakan (1) perpanjangan 

pengamatan, (2) meningkatkan ketekunan, (3) metode triangulasi. (4) analisis 

kasus negatif (5) bahan referensi, (6) member check. 

Hasil penelitian ini menunjukkan, ada dua problem dalam pengasuhan 

yang dihadapi oleh orang tua single parent, yakni : (1) Problem sosial-ekonomi 

meliputi aspek mencari rezeki dan problem pendidikan nilai keagamaan meliputi 

kuragnya pemahaman tentang agama. Pada problem menanamkan nilai 

pendidikan keagamaan, banyak dari orangtua single parent terbatas mengenai 

pengetahuan keagamaannya, pada akhirnya orangtua single parent tidak maksimal 

dalam mengajarkan pendidikaan keagamaan kepada anak dikeluarga. (2) 

Pendidikan Agama Islam dalam keluarga single parent di Kelurahan Manding 

Kabupaten Polewali Mandar dalam konteks pendidikan Aqidah masih sangat 

kurang dalam ibadanya kepada Allah. Anak dari keluarga single parent jika telah 

dibiasakan sejak kecil menanamkan nilai-nilai Keagamaan maka lebih mudah bagi 

orang tua dalam mendidik anak ketika anaknya menginjak  usia remaja. 

Kata Kunci:  Pendidikan Agama Islam, Orang Tua Single Parent
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalahs 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis 

dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar para peserta didik dapat 

mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan maka seseorang 

dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan 

keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Tujuan 

Pendidikan Islam bukanlah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan intelektual 

saja, melainkan dari segi penghayatan, pengamalan serta pengaplikasiannya 

dalam kehidupan dan sekaligus menjadi pegangan hidup.
1
 

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa 

depan, karena pendidikan selalu diorientasikan pada penyiapan generasi 

mendatang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini sejalan dengan undang-

undang nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional yaitu 

mengembangkan potensi pesert didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
2
 

Pendidikan dan bimbingan dari orang tua kepada anak merupakan hal yang 

sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian anak. Karena di rumahlah 

anak banyak menghabiskan waktunya bersama orangtua, dibanding dengan 

waktu-waktu di luar rumah. Ada empat sarana yang berperan dalam pendidikan 

                                                           
1
Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Grafindo Persada, 

2013), h. 20. 
2
 Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 3. 
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anak yaitu rumah, sekolah, masyarakat dan lingkungan. Dari keempatnya 

rumahlah yang paling berpengaruh dalam membentuk kepribadian anak, secara 

kodrati anak memerlukan pendidikan atau bimbingan dari orang dewasa.
3
 

Maraknya single parent dalam masyarakat saat ini menjadi hal yang wajar 

atau biasa. Single parent merupakan seorang ayah atau ibu yang memikul 

tugasnya sendiri sebagai kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga termasuk 

memberikan pendidikan, dengan menanamkan dasar-dasar pendidikan Islam 

sebagai bekal untuk dapat berpikir logis. 

Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak karena dari 

mereka lah anak mulai menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama 

dari pendidikan adalah dimulai dari pendidikan dalam kehidupan keluarga. Faktor 

penting yang memegang peranan dalam kehidupan anak adalah pendidikan 

agama dalam keluarga dan pola asuh yang tepat.Tugas orang tua mendidik 

keluarga khususnya adalah anak-anaknya, secara umum telah Allah tegaskan 

dalam al-Qur’an. Allah swt. berfirman dalam QS al-Tahrim/66:6: 

ٰٓاٌَُّهاَ ٌْيٌَِِٰ اِاٰهٌَىُْاِالَّذِ ًْفسَُكُنِِْقىُْٰٓ ٍْكُنِِْاَ قىُْدُهاًَِاَرًاِوَاهَْلِ ٍْهاَِوَالْحِجَارَةُِِالٌَّاسُِِوَّ ى ِكَت ِِعَلَ
ٰۤ
ِِشِدَادِ ِغِلََظ ِِهَلٰ ِلَّّ

ٌَِِعَْصُىْىَِ
ٌؤُْهَزُوْىَِِهَاِوٌَفَْعَلىُْىَِِاهََزَهنُِِْهَآِِٰاّللٰ

 

Terjemahannya 

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

4
 

Maksud dari ayat tersebut adalah perintah bagi kepala keluarga yaitu 

ayah untuk memelihara keluarganya khususnya anak-anaknya. Tanggung jawab 

memelihara, mengarahkan dan membimbing anak-anaknya menjadi beban yang 

                                                           
3
 Khalid Ahmad, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Robbani Press, 2005), h. 6. 

4
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. 22; Jakarta Timur: Darru 

Sunnah, 2017), h. 561. 
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ditanggung bersama dengan seorang istri agar keluarganya dapat terhindar dari 

siksa api neraka. Hal ini juga memberikan arahan bagaimana seharusnya orang 

tua agar mampu menerapkan pendidikan bagi anaknyasehingga mempunyai 

prinsip hidup sesuai dengan nilai-nilai syariat islam. Mampu menjalankan ajaran 

agama islam dengan baik dan benar melalui contoh tauladan dari orang tua 

sehingga mampu membentuk anak dengan kepribadian yang baik. 

Menurut Ahmad Tafsir dalam Moh. Haitami Salim, kunci pendidikan 

dalam rumah tangga sebenarnya terletak pada pendidikan agama pada anak. 

Karena pendidikan agamalah yang berperan besar dalam membentuk pandangan 

hidup seseorang. Menurutnya, ada dua arah mengenai kegunaan pendidikan 

agama dalam rumah tangga. Pertama penanaman nilai dalam arti pandangan 

hidup, yang kelak mewarnai perkembangan jasmani dan akalnya. Kedua, 

penanaman sikap yang kelak menjadi basis dalam menghargai guru dan 

pengetahuan di sekolah.
5
 

Single parent menjadi contoh ketidak idealan sebuah tatanan rumah 

tangga. Sebuah pilihan berat, mau tidak mau, suka tidak suka harus disandang 

oleh sebagian keluarga. Bercerai atau pasangan hidupnya meninggal menjadi 

alasan yang paling sering dalam keseharian. Hal tersebut akan berubah lebih 

buruk ketika penerima status sebagai single parent adalah perempuan, terlebih 

jika sudah mempunyai keturunan. Maka, beban hidup yang seharusnya 

ditanggung berdua dengan pasangan selayaknya sebuah keluarga ideal, harus 

diatasi sendiri. 

Beban single parent menjadi ganda karena selain harus mengurus diri 

sendiri, mencari nafkah untuk keluarganya dan mendidik anak-anaknya dirumah. 

Selanjutnya, orang tua bertanggung jawab memberikan pengertian pada anak-

                                                           
5
Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 

2013), h. 203. 
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anaknya mengenai keadaan itu dan mengajak anak-anaknya untuk bersama-sama 

membangun kehidupan yang lebih baik secara bersama-sama pula. Berbagai 

keterbatasan selaku orang tua tunggal, tumbuhkan kebiasan-kebiasan baik 

dirumah agar terbangunlah rasa kebersamaan dan emosional kekeluargaan yang 

baik.
6
 

Selain itu, sering orang saksikan di layar televisi menunjukkan bahwa 

ketidak lengkapan orang tua memang memengaruhi kepribadian dan perilaku 

anak, sehingga masyarakat menganggap bahwa keluarga single parent dipandang 

sebagai orang tua yang gagal, negatif, dan kurang dapat menciptakan suasana 

keluarga yang dapat mengarahkan perilaku anak menjadi lebih baik dibandingkan 

dengan keluarga yang utuh. Disisi lain, juga terdapat banyak fenomena 

penurunan akhlak dan moral dari anak seorang single parent dan perbuatan 

remaja yang menyimpang seperti perjudian, pencurian, tawuran antar pelajar dan 

lain-lain.  

Menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak, sebagai orang tua single 

parent dalam keluarga petani seharusnya dapat mengatur waktu bekerja dikebun, 

karena pendidikan agama islam dapat dilaksanakan dengan baik. Tapi 

kenyataannya setelah penulis mengamati langsung para orang tua single parent 

yang bekerja sebagai petani dikelurahan manding banyak bekerja di kebun smpai 

malam hari baru pulang. 

Pekerjaan sebagai petani sangat menyita waktu yang tidak sedikit, 

sehinggah para orang tua single parent dengan kesibukannya tersebut 

mengakibatkan fungsi dan tanggung jawab sebagai pendidik pertama dalam 

memberikan nilai-nilai keagamaan pada anak di rumah tidak tersedia, karena dari 

pagi sampai sore bekerja di kebun. 

                                                           
6
Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga, h. 174.  
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Menanamkan nilai-nilai keagamaan yang dilakukan oleh orang tua single 

parent di kelurahan manding kabupaten polewali mandar yang bekerja sebagai 

petani, kuliah bangunan, tukang bentor, dan jualan keliling tidak berjalan sebagai 

mana mestinya, di karenakan waktu yang diperlukan tersita untuk ke kebun dan 

kerjaan lainnya, sehinggah perhatian kepada anak berkurang. Orang tua single 

parent yang sibuk dengan bekerja, berangkat sejak pagi hari dan pulangnya sore 

hari bahkan ada yang sampai malam hari. Waktu yang tersisa hanya dapat 

digunakan untuk istirahat, karena sudah ke lelahan bekerja seharian. Sehingga 

pekerjaan tersebut menyebabkan timbulnya problem bagi orang tua single parent, 

karena para orang tua single parent tidak lagi mempunyai kesempatan untuk 

mengarahkan, melatih, mengasuh dan memberikan perhatian serta pengawasan 

langsung terhadap nilai-nilai keagamaan kepada anak mereka di rumah. Seperti 

sholat lima waktu, membaca AL-Qur’an, Akhlak Al-mahmuda. Sebagai 

akibatnya sering ditemui problem-problem dan kenakalan anak. 

Berdasarkan observasi awal penilis yang selama ini bertempat di 

kelurahan manding kabupaten polewali mandar orang tua masih memiliki 

problem dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak mereka, yang mana 

lingkungan sosial sekitarnya kurang mendukung. Misalnya kurang peduli nhya 

orang tua menyuruh anaknya untuk pergi kemasjid untuk melaksanakan sholat 

magrib berjamaan dan membaca Al- Qur’an. Kurangnya waktu orang tua di 

rumah karena sibuk bekerja dan mengontrol pada anak-anak mereka, sehinggah 

menyebabkan bahwa seorang anak merasa liar dan kurangnya pendidikan dari 

orang tua mereka. 

Sebagai orang tua single parent hendaknya bisa mengatur waktu mereka 

untuk mengontrol dan memberikan pendidikan tentang nilai-nilai keagamaan 

sehinggah anak-anak mereka mempunyai perilaku dan akhlak yang baik.  
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Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik mengangkat sebuah judul 

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam menanamkan nilai 

Pendidikan Agama Islam Kepada anak pada keluarga single parent. Mengingat 

pendidikan anak adalah titik penting dalam membentuk keberhasilan pendidikan 

manusia itu sendiri. Sehingga, peneliti memilih judul penelitian yaitu 

“Problematika Orang Tua Tunggal (Single Parent) dalam Menanamkan Nilai 

Pendidikan Agama Islam Kepada Anak di Kelurahan Manding Kabupaten 

Polewali Mandar” dalam hal ini peneliti akan menggali informasi terkait dengan 

pendidikan Islam yang diberikan oleh single parents secara lebih mendalam. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Problematika orang tua tunggal 1. Orang tua yang kurang pemahamannya 

dalam persoalan agama banyak 

menyuuh anaknya agar belajar di 

TPA. 

2. Orang tua yang sibuk mencari nafkha 

sehingga anak kurang bimbingan dan 

perhatian. 

3. Orang tua  hanya menyuruh anaknya 

melaksanakan shalat. Tapi orang tua 

tidak memberikan contoh langsung. 

Seperti mengjak anak untuk sholat 

dan membaca Al-Qur’an. 

4. Kurangnya pengawasan orang tua 

terhadap perkembangan anak. 

Mengakibatkan anak merasa bebas 

untuk melakukan sesuatu hal. Seperti 
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merokok di usia masih anak-anak 

Faktor-faktor penghambat dan 

pendukung dalam menanamkan 

nilai 

1. Kurangnya pemahaman orang tua 

dalam persoalan Agama. 

2. Kurangnya Pengawasan orang tua  

sehingga anak bebas untuk 

melakukan hal-hal yang tidak 

diinginkan di kelurahan manding 

kabupaten polewali mandar 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana problematika orang orang tua single parent dalam 

menanamkan Nilai Pendidikan Agama Islam Kepada anak di 

Kelurahan Manding Kabupaten Polewali Mandar? 

2. Apa upaya-upaya orang tua single parent dalam menanamkan nilai 

Pendidikan agama islam kepada anak di Kelurahan Manding 

Kabupaten Polewali Mandar? 

3. Apa kendala yang dihadapi oleh orang tua dalam menanamkan nilai 

pendidikan agama islam kepada anak di lingkungan keluarga di 

Kelurahan Manding Kabupaten Polewali Mandar? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui problematika orangtua tunggal dalam menanamkan nilai 

pendidikan agama islam kepada Anak di Kelurahan Manding Kabupaten Polewali 

Mandar. 

b. Untuk mengetahui upaya apa yaang dilakukan orang tua tunggal dalam 
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menanamkan nilai pendidikan islam kepada Anak di Kelurahan Manding 

Kabupaten Polewali Mandar. 

c. Untuk mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi oleh orangtua 

tunggal dalam menanamkan nilai pendidikan agama islam kepada Anak di 

lingkungan keluarga di Kelurahan Manding Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis sangat berharap untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta bermanfaat untuk berbagai pihak 

antara lain : 

1. Secara Teoretis 

a. Manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan dalam bidang 

pendidikan khususnya pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

dilaksanakan oleh orang tua tunggal (single parent). 

b. Khasanah bacaan sekaligus sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi orang tua tunggal: menambah wawasan dan pemahamannya bahwa 

dalam mendidik sangatlah penting untuk diajarkan sejak usia dini. 

b. Bagi peneliti: dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian 

yang dilakukan dilapangan yang memberi gambaran pada peneliti sebagai calon 

orang tua juga, tentu sangat penting membekali diri tentang bagaimana sistem 

yang sebaiknya dilakukan saat memberikan pendidikan  kepada anak.  

E. Kajian Pustaka 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang relevan 

bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang Pelaksanaan 

Pembelajaran PAI Berbasis Remedial dan Pengayaan untuk Mencapai 

Ketuntasan Belajar Peserta Didik Kelas IV SD Inpres Bertingkat Butung Kota 
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Makassar. Adapun di antaranya ialah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Mayya Shofiya pada tahun 2008 

yang berjudul “Pembinaan Keagamaan pada Anak dalam Keluarga Single 

Parent (Studi Kasus di dusun Ngentak Sapen RW 01 Caturtunggal Depok 

Sleman  DJ. Yogyakarta). Hasil Penelitian menunjukkan” bahwa orangtua 

tunggal bersikap kooperatif pada anak, misalnya dengan mengajak dialog 

dan berusaha menjadi orangtua yang baik bagi anak. Adapun perbedaan 

penelitian ini dan penelitian yang akan saya lakukan adalah bahwa  

penelitian ini lebih fokus kepada pembinaan keagamaan, sedangkan 

penelitian saya akan mengkaji problematika yang dihadapi single parent 

dalam menanamkan pendidikan keagamaan bagi anaknya. 

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Rochmah pada tahun 2014 yang 

berjudul “Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Single Parent di Desa 

Tanjungsari Kecamatan Tersono Kabupaten Batang” menunjukkan bahwa 

Pendidikan agama Islam dalam keluarga single parent di Desa 

Tanjungsari Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dalam konteks 

Pendidikan aqidah masih sangat kental dalam ibadahnya kepada Allah. 

Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan saya lakukan 

adalah bahwa penelitian ini lebih fokus kepada menganalisa keadaan 

pendidikan keagamaan, sedangkan penelitian saya akan mengkaji 

problematika yang dihadapi single parent dalam menanamkan pendidikan 

keagamaan bagi anaknya. 

3. Skripsi yang disusun oleh Taufik pada tahun 2014 yang berjudul “dampak 

Pola Asuh Single Parent Terhadap Tingkah Laku Beragama Remaja (Sudi 

Kasus Dua Remaja pada Dua Keluarga Single Parent di Dusun Kuden, 

Sitimulyo, Piyungan, Bantul)” menunjukkan bahwa dampak pola asuh ibu 
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sebagai orang tua tunggal terhadap tingkah laku beragama anak 

dikategorikan menjadi tiga, pertama membentuk motif dan rasio anak 

dalam bertindak menjalankan tuntunan agama, kedua membentuk pola 

aktivitas beragama sehari-hari anak (sholat wajib lima waktu, mengaji) 

dan ketiga adalah membimbing anak dalam menginternalisasi sistem etika 

yang berlaku di lingkungan, terutama lingkungan masyarakat (interaksi 

dengan orang lain). Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama 

meneliti tentang orangtua single, tetapi perbedaannya adalah penelitian 

saya lebih kepada meneliti masalah yang dihadapi oleh orangtua single. 

4. Skripsi yang disusun oleh Dessy Eka Murtika pada tahun 2017 yang 

berjudul “Pendidikan Islam pada Keluarga Single Parent di Dukuh 

Ceperan Desa Sambirejo Plupuh Sragen Tahun 2017” menunjukkan 

bahwa pendidikan Islam dalam keluarga single parent di dukuh ceperan 

sambirejo plupuh sragen berupa materi akidah dan akhlak. Materi akidah 

yang diajarkan oleh orang tua single parent yaitu imam kepada Allah 

seperti mencintai Allah dengan cara membiasakan diri untuk selalu 

mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, membiasakan 

diri mengerjakan sholat dan membaca al-Quran setiap hari. Selain itu 

juga orang tua single parent di Dukuh Ceperan Sambirejo ini selalu 

menasehati dan menanamkan pada diri anak rasa kepercayaan akan 

datangnya hari kiamat suatu hari nanti. Sedangkan materi akhlak yaitu 

dengan cara orang tua single parent membiasakan diri dan memberikan 

keteladanan kepada anaknya untuk bersikap sopan dan santun kepada 

yang lebih tua, menghormati menyayangi dan selalu  mendoakan kedua 

orang tua, dan membiasakan diri untuk selalu hormat dan patuh pada 

perintah guru dan bersikap saling memberi dan mengasihi antar tetangga. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Problematika Orang tua tunggal 

1. Pengertian Single Parent 

Single parent dalam kamus Oxford yaitu “a person who takes care of their 

child or children without husband, wife or partner” (seseorang yang menjaga 

anak- anaknya tanpa suami, istri atau rekan).
7
 Single berarti “bujang atau tak 

beristri/bersuami”.
8
 Sedangkan parent berarti “orang tua (ayah/ibu)“.

9
 jadi single 

parent artinya orang tua yang sendiri. “Single Parent Families yaitu keluarga 

yang orang tuanya hanya terdiri dari ibu atau ayah yang bertanggung jawab 

mengurus anak setelah perceraian, mati atau kelahiran anak diluar nikah”.
10

 

Dari beberapa penjabaran yang telah dipelajari di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian single parent adalah seorang laki-laki maupun 

perempuan, ayah atau ibu yang mengasuh, mendidik atau membesarkan anak 

seorang diri tanpa adanya partner atau orang lain yang membantunya. 

a. Pengertian pengasuhan 

Asuh yang berarti mengasuh, satu kata kerja yang bermakna: (1) Menjaga 

(merawat dan mendidik anak kecil), (2) Membimbing (membantu, melatih dan 

sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri, (3) Memimpin (mengempalai, 

menyelenggarakan) suatu badan kelembagaan.
11

 

 

                                                           
7
University of Oxford, The Dictionary (New York: Oxford University Press, 2010), h. 13. 

8
John M.Echols dan Hassan Sadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia, 

2005), h. 528.  
9
John M.Echols dan Hassan Sadily, Kamus Inggris Indonesia, h. 418. 

10
Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009). h. 86. 
11

 Nur Ahid, Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), h. 110. 
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Asuh memiliki makna yang berbeda. Pengasuh berarti orang tua yang 

mengasuh: wali (orang tua, dan sebagainya). Pengasuhan berarti proses, 

perbuatan, cara pengasuhan. Kata asuh mencakup segala aspek yang berkaitan 

dengan pemeliharaan, perawatan, dukungan, dan bantuan sehinggah orang tetap 

berdiri dan menjalani hidupnya secara sehat. Mengasuh dalam arti menjaga 

dengan cara merawat dan mendidiknya. Membimbing dengan cara membantu, 

melatih, dan sebagainya.
12

  

Di dalam keluarga muslim sebagaimana tuntutan agama, ayah dan ibu 

mempunyai status yang berbeda, tugas dan tanggung jawab yang berbeda pula 

karena akan di pertanggung jawabkan yang berbeda pula karena akan 

dipertanggung jawabkan di hadapan Allah swt.
13

 Demikian pula Islam 

memerintahkan agar para orang tua berlaku sebagai kepala dan pemimpin dalam 

keluarganya dari api neraka. Dalam hal ini Allah menegaskan: dalam QS al-

Tahrim/66.6, berbunyi: 

ٰٓاٌَُّهاَ ٌْيٌَِِٰ اِاٰهٌَىُْاِالَّذِ ًْفسَُكُنِِْقىُْٰٓ ٍْكُنِِْاَ قىُْدُهاًَِاَرًاِوَاهَْلِ ٍْهاَِوَالْحِجَارَةُِِالٌَّاسُِِوَّ ى ِكَت ِِعَلَ
ٰۤ
ِِشِدَادِ ِغِلََظ ِِهَلٰ ِلَّّ

ٌَِِعَْصُىْىَِ
 ٌؤُْهَزُوْىَِِهَاِوٌَفَْعَلىُْىَِِاهََزَهنُِِْهَآِِٰاّللٰ

Terjemahannya: 

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

14
 

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa bila anak kurang merasa aman, 

ditemukan kasus-kasus kecemasan yang tak beralasan, kurang terpenuhi harga 

diri bisa mengakibatkan rendah diri, tidak berani bertindak dan lekas 

tersinggung serta lekas marah, kurangnya kebebasan cenderung melakukan hal-

                                                           
12

Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 50-51. 
13

Nur Ahid, Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), h. 110.  
14

Nur Ahid, Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam, h. 5.  
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hal yang terlarang, kurang rasa sukses menjadikan hilang kepercayaan diri dan 

tidak terpenuhinya kekuatan mengenal kurang tumbuh kesanggupan padanya. 

Dari sejumlah kebutuhan tersebut, kebutuhan akan kasih sayang bersangkut 

paut dengan perasaan aman, perasaan harga diri dan perasaan sukses, Dari situ 

tumbuh rasa kebebasan dan kemauan mencoba sebagai pemenuhan dari rasa 

ingin tahu dan ingin kenal. Penumpuhan dari rasa ingin tahu dan ingin kenal. 

Penumpuhan kasih sayang lebih ditekankan di pihak ibu, lebih jauh al-Hasyimi 

menjelaskan bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki dalam memberi kasih 

sayang. Hal ini merupakan dorongan kejiawaan yang kuat. Di dalamnya 

terkandung kerelaan berkorban untuk merealisasikan keibuannya kelembutan 

untuk menjaga dan membesarkan anak- anaknya digambarkan oleh Allah dalam 

QS Lukman/31,14:
15

 

ٌٍْاَ ًْسَاىَِِوَوَصَّ ٌْهِِ ِالِّْ هِ ِحَوَلتَْهُِِبىَِالدَِ فصَِالهُِ ِوَهْيِ ِعَلٰىِوَهٌْاًِاهُُّ ًِِْوَّ ٍْيِِِفِ ًِِْاشْكُزِِْاىَِِِعَاهَ ِلِ

ٌْكَِ  ًَِِّوَلىَِالدَِ ٍْزُِِالَِ ِالْوَصِ

Terjemahannya: 

 Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 
ibu- bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapinhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 
kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kaulah 
kembalimu.

16
 

Berdasarkan kodratnya itulah maka sangat wajar ibu lebih condong 

mengasuh anaknya, sehingga anak merasa terpenuhi kebutuhan kasih 

sayangnya.
17

 

Orang tua juga bertanggung jawab mendidik anak-anaknya dalam 

kebaikan, dan membentuk akhlak anak dengan dasar-dasar moral Islam. Mereka 

bertanggung jawab untuk bertindak jujur, amanah, lurus, mengutamakan 

                                                           
15

Nur Ahid, Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajaran, 2010), h. 116-117. 
16

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung: Syamil Qur’an, 

2013), h. 412. 
17

Nur Ahid, Pendidikan Keluarga dalam Prespektif Islam, h. 118. 
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kepentingan orang lain, membantu orang yang kesusahan, menghormati yang 

lebih besar, memuliakan tamu, berbuat baik kepada tetangga dan mencintai 

orang lain.
18

 

Maka tidaklah aneh bila ajaran agama Islam sangat peduli terhadap 

pendidikan anak dalam aspek moral atau akhlak ini, dan menyadarkan bimbingan 

dalam bentuk akhlak seorang anak pada keutamaan dan keilmuan, mendidiknya 

di atas akhlak terbaik dan kebiasaan-kebiasaan yang paling muliah.
19

 

b. Problem Pengasuhan yang Dihadapi Seorang Single Parent 

Orangtua sebenarnya tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab mereka 

untuk mendidik dan melindungi anak-anaknya. Anak yang berasal dari keluarga 

yang bercerai bukan berarti berakhirnya kewajiban orangtua untuk mendidik 

anak. Anak sebenarnya masih mempunyai hak untuk diasuh oleh orangtuanya, 

hak anak untuk dapat merasakan kebahagiaan. Dukungan pada anak sangatlah 

penting bagi perkembangan mental dan kepribadiannya. Penting bagi 

perkembangan mental dan kepribadiannya. Tanpa dukungan, anak akan mencari 

tempat pelarian yang mungkin jauh lebih buruk dan berdampak negatif bagi 

dirinya.
20

 

Menurut hasil penelitian Hetherington dalam buku Save M. Dagun, 

peristiwa perceraian itu menimbulkan ketidak stabilan emosi, mengalami rasa 

cemas, tertekan, dan sering marah-marah. Peristiwa perceraian itu menimbulkan 

berbagai akibat terhadap orangtua dan anak. Tercipta perasaan yang tidak 

menentu. Sejak saat ini ayah atau ibu menjadi tidak berperan efektif sebagai 

orang tua. Mereka tidak lagi memperlihatkan tanggung jawab penuh dalam 

                                                           
18

Abdullah Nashih Ulwan terj. Emiel Ahmad, Tarbiyatul Aulad, (Jakarta: Khatulistiwa 

Press, 2015), h. 94. 
19

Abdullah Nashih Ulwan terj. Emiel Ahmad, Tarbiyatul Aulad. h. 93. 
20

Hanif Mahaldi, Tak Ada Anak Hebat Tanpa Ayah Luar Biasa, (Jakarta: Qultum Media, 

2015), h. 56-58. 
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mengasuh anak.
21

 

Kasus perceraian ini terjadi, ternyata cara ayah dan ibu dalam mengasuh 

anaknya berbeda. Namun perbedaan ini tidaklah aneh karena dalam keluarga utuh 

pun cara ibu dan ayah itu berbeda. Dan barangkali dipengaruhi gambaran bahwa 

tokoh ibu dekat dengan anaknya, maka pada kasus perceraian bisa diduga adanya 

kecenderungan kaum ibu dibebani mengasuh anak. Tetapi juga sebaliknya, 

karena figur ayah digambarkan sebagai kurang dekat dengan anak-anak maka 

dalam kasus perceraian pun ayah jarang mengambil risiko.
22

 

Dalam keluarga ibu memiliki peran sebagai orangtua yang mengasuh, 

memahami perasaan dan mengemonikasikan-nya dengan anak, Dalam 1 sampai 2 

tahun pertama setelah perceraian, ibu yang memiliki hak asuh merasa hampah, 

kadang cemas dan depresi. Perubahan suasana hati ini menyulitkan anak  karena 

disaat anak paling membutuhkan pemeliharaan, seringkali ibu memberikan 

perhatian lebih sedikit.
23

 

Ibu mencoba membangun rumah tangga mandiri dengan uang yang 

sedikit dan seringkali merasakan stress karena proses hukum. Tekanan keuangan 

meningkat dan ibu sering mencari lebih banyak pekerjaan dan perawatan 

harian. Ketika keuangan ibu aman, anak mereka menunjukkan lebih sedikit 

masalah dibandingkan anak yang tinggal Bersama ibu yang mengalami tekanan 

keuangan. Dalam merespons semua stress, strategi pengasuhan ibu sering 

berubah, dan ibu lebih permisif atau kasar atau cuek dan anak menolak 

permintaan ibu. Ibu sering memberi kebebasan dan pilihan bagi anak yang 

menjelang remaja, akan tetapi mereka lebih ketat dan membatasi anak 

remajanya. Kesulitan dalam pengasuh sering kali terlihat di 2 tahun pertama 

                                                           
21

Save M. Dagun, Psikologi Keluarga, h. 117. 
22

Save M. Dagun, Psikologi Keluarga, h. 118. 
23

Jane Brooks terj. Rahmat Fajar, The Process of Prenting (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011), hlm, 772. 
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setelah pencarian, tetapi ketidak seimbangan antara kebebasan dan batasan bisa 

berlanjut. 

Ketika ayah meliki ayah hak asuh, mereka menghadapi berbagai masalah 

seperti ibu yang memiliki hak asuh, ayah merasa kewalahan karena mereka 

bertanggung jawab penuh pada anak selama mereka menghabiskan waktu 

Bersama anak. Namun mereka biasanya memiliki jadwal kerja tetap, dan rata- 

rata, mereka memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan ibu yang 

bercerai sehinggah sumber stress ayah hanya pada area menjadi orangtua yang 

bertanggung jawab penuh.
24 

Ayah berbeda dari ibu dengan bersikap lebih nyaman dan melakukan 

pembuatan Batasan untuk anak menjalankannya secara nyatah pada anak yang 

berusia lebih muda. Ayah terlalu terbiasa memahami perasaan anak dan 

kebutuhan emosional anak, khususnya ketika anak masih kecil dan tidak selogis 

yang diharapkan ayah. Pengalaman pengasuhan ayah dengan anak sangat 

mengembangkan pemahaman ayah terhadap perasaan orang lain dan kesebaran 

mereka, dan banyak yang menyatakan ini merupakan manfaat utama dari 

pengasuhan anak, sebuah manfaat yang membantu mereka dalam semua 

hubungan. Dengan anak yang berusia remaja, ayah mungkin mengalami masalah 

yang sama seperti ibu, dengan memberikan terlalu banyak kebebasan dan tidak 

melakukan pembatasan.
25

 

c. Pengertian Nilai 

Terdapat beberapa pendapat dalam mengartikan nilai. Perbedaan cara 

pandang dalam memahami makna atau pengertian nilai merupakan suatu 

khazanah para pakar dalam mengartikan nilai itu sendiri, karena persepsi masing-

masing berdasarkan sudut pandang teoritis, empiris, dan analisis. 

                                                           
24

Jane Brooks terj. Rahmat Fajar, The Process of Parenting. h. 773. 
25

Jane Brooks terj. Rahmat Fajar, The Process of Parenting. h. 773. 
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Menurut Mulyana, nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan 

pilihan. Nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan 

pada diri seseorang (Mulyana, 2004: 11). Yang datangnya dari Tuhan (Mulyana, 

2004: 32-35). 

Dari beberapa pengertian diatas maka nilai merupakan sesuatu yang 

melekat pada diri manusia yang patut untuk dijalankan dan dipertahankan, 

sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal, perasaan, hati nurani, 

kasih sayang, moral, budi pekerti, dan etika adalah merupakan karakter khas 

manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, dan karakter inilah yang 

melekat pada diri manusia sebagai bentuk dari nilai itu sendiri. 

Nilai selalu dikaitkan dengan etikan, moral atau budi pekerti. K. Bertens 

dalam bukunya yang berjudul “etika” menyebutkan bahwa nilai sebagai sesuatu 

yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang 

disukai, dan diinginkan, atau lebih singkatnya nilai adalah sesuatu yang baik 

(Bertens, 2007: 139). 

Kelompok anak yang sudah menginjak usia besar pada saat terjadinya 

kasus perceraian memberikan reaksi lain. Mereka menyelahkan diri sendiri, tetapi 

memiliki sedikit perasaan takut karena perubahan situasi keluarga dan merasa 

cemas karena ditinggal salah satu orangtuanya. Kelompok anak menginjak usia 

remaja, anak sudah mulai memahami seluk- beluk arti perceraian. Mereka 

memahami, dan menyadari masalah-masalah yang bakal muncul, soal ekonomi, 

sosial, dan faktor-faktor lainnya. Anak-anak usia remaja dalam menghadapi 

situasi perceraian memahami sekali akibat yang bakal terjadi. Hetherington 

mengungkapkan “jika perceraian dalam keluarga itu terjadi saat anak menginjak 

usia remaja, mereka mencari ketenangan entah di tetangga, sahabat atau teman 
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sekolah.
26

 

 

Dalam bukunya Save M. Dagun, menurut Hetherington beliau 

menemukan bahwa konflik keluarga itu menimbulkan pengaruh terhadap sikap 

bermain anak. Pengaruh sampingan lain adalah tergangguannya pergaulan dengan 

teman sebaya. Akibat yang lebih jauh lagi dapat menjadi alasan penting 

terhambatnya perkembangan anak terutama ketika bergaul dengan teman-

temannya. Pengaruh ini akan terus berlanjut sampai anak menginjak masa remaja 

dan iteraksi sosial sedikit terganggu pada masa dewasa.
27

 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak 

mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan 

demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.
28

 

Sebelum membahas lebih meluas lagi terlebih dahulu penulis akan 

mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian orangtua, diantaranya: 

Ayah dan Ibu kandung, 

Single parent menurut Poerwodarminto dalam skripsi Siti Nilna Faiza 

adalah orang tua satu-satunya. Orang tua satu-satunya dalam konteks ini adalah 

sebuah keluarga dengan orang tua tunggal sehingga dalam mengasuh dan 

membesarkan anak-anaknya sendiri tidak dengan bantuan pasangannya, karena 

istri atau suami mereka meninggal dunia atau sudah berpisah/cerai.
51

 

Dalam keluarga single parent, orangtua mempunyai peran ganda sebagai 

ibu bagi anak-anaknya sekaligus menjadi ayah. Di samping itu, untuk dapat 

mencukupi kebutuhan keluarga, single parent harus bekerja menjalankan roda 

perekonomian dalam keluraga. 

                                                           
26

Save M. Dagun, Psikologi Keluarga, h. 116  
27

Save M. Dagun, Psikologi Keluarga, h. 119-120.  
28

E-book : Karin L. Swisher, Single Parent Families (USA: Greenhaven Press, 
1997), h. 56-57. 
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2. Pendidikan Agama Islam 

Istilah pendidikan adalah terjemahan dari bahasa Yunani paedagogie yang 

berarti “pendidikan” dan paedagogia yang berarti “pergaulan dengan anak-anak“. 

Sementara itu, orang yang tugasnya memibimbing atau mendidik dalam 

pertumbuhannya agar dapat berdiri sendiri disebut paedagogos. Istilah 

paedagogos berasal dari kata paedos (anak) dan agoge (saya membimbing, 

memimpin). 

Berpijak dari istilah di atas, pendidikan biasa diartikan sebagai usaha 

yang dilakukan orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk 

membimbing/memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah 

kedewasaan. Atau dengan kata lain, pendidikan ialah “bimbingan yang diberikan 

dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhan, baik 

jasmani maupun rohani, agar berguna bagi diri sendiri dan masyarakatnya.
29

 

Dalam bahasa Inggris, kata yang menunjukkan pendidikan adalah 

“education” yang berarti pengembangan atau bimbingan.
30

 Sementara itu, 

pengertian agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: “Kepercayaan 

kepada Tuhan (dewa dan sebagainya) dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-

kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.
31

 

Di antara cara-cara praktis yang patut digunakan oleh keluarga untuk 

menanamkan semangat keagamaan pada diri anak-anak adalah sebagai berikut: 

a. Memberi teladan yang baik kepada mereka tentang kekuatan iman kepada 

Allah dan berpegang dengan ajaran-ajaran agama dalam bentuknya yang 

sempurna dalam waktu tertentu. 

                                                           
29

Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 35. 
30

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Bahasa Inggris Bahasa Indonesia 

Terjemahan.(Cet. I, h. Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 627. 
31

Joko   Tri   Haryanto,   Transformasi   dari   Tulang   Rusuk   Menjadi   Tulang   

Punggung (Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran, 2012), h. 36. 
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b. Membiasakan mereka menunaikan syiar-syiar agama sejak kecil sehingga 

penunaian itu menjadi kebiasaan yang mandarah daging, mereka 

melakukannya dengan kemauan sendiri dan merasa tentram sebab mereka 

melakukannya. 

c. Menyiapkan suasana agama dan spiritual yang sesuai di rumah di mana 

mereka berada. 

d. Membimbing mereka membaca bacaan-bacaan agama yang berguna dan 

memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dan makhluk-makhluknya untuk menjadi 

bukti kehalusan sistem ciptaan itu dan atas wujud dan keagungannya. 

e. Menggalakkan mereka turut serta dalam aktivitas-aktivitas agama.
32

 

Hurlock menyatakan pada awal masa hidup anak kehilangan ibu jauh 

lebih merusak daripada kehilangan ayah. Alasannya ialah bahwa pengasuhan 

anak kecil dalam hal ini harus dialihkan ke sanak saudara atau pembatu rumah 

tangga yang menggunakan cara mendidik anak yang mungkin berbeda dari yang 

digunakan ibu mereka, jarang dapat memberi anak perhatian dan kasih sayang 

yang sebelumnya ia peroleh dari ibunya.
33

 

B. Tugas dan tanggung jawab orangtua 

Manusia ketika dilahirkan di dunia dalam keadaan lemah, tanpa 

pertolongan orang lain, terutama orangtuanya, ia tidak bisa berbuat banyak 

dibalik keadaannya yang lemah itu ia memiliki potensi yang baik yang bersifat 

jasmani maupun rohani. Fungsi keluarga adalah bertanggung jawab menjaga dan 

menumbuh kembangkan anggota-anggotanya, pemenuhan kebutuhan para 

anggota keluarga sangat penting, agar mereka dapat mempertahankan 

kehidupannya, yang berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dan 

                                                           
32

Armai Arief, Reformulasi pendidikan Islam (Cet. II; Ciputat: CRSD PRESS, 2007), h. 

15. 
33

Teguh Wangsa Gandi, Filsafat Pendidikan: Mazhab-Mazhab Filsafat Pendidikan (Cet. 

I; Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 61-62. 
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kesehatan untuk mengembangkan fisik dan sosial, dan kebutuhan akan 

pendidikan formal, dan non formal dalam rangka mengembangkan intelektual, 

sosial, mental, emosional dan spiritual. 

Salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya adalah 

mendidik mereka dengan akhlak mulia yang jauh dari kejahatan dan keliruhan, 

seorang anak memerlukan pendalaman dan penanaman nilai-nilai norma dan 

akhlak kedalam jiwa mereka. Sebagaimana orang tua harus terdidik dan berjiwa 

suci, berakhlak mulia dan jauh dari sifat hina dan keji, maka mereka juga dituntut 

menanamkan nilai-nilai mulia ini kedalam jiwa anak-anak mereka menyucikan 

kalbu mereka dari kotoran.
34

 

Anak dalam pandangan Islam adalah amanah yang harus dibebankan oleh 

Allah swt. kepada orangtuanya, karena itu orang tua harus menjaga dan 

memelihara serta menyampaikan amanahitu kepada yang berhak menerima, 

karena manusia adalah milik Allah swt. Mereka harus menghantarkan anaknya 

unutk mengenal dan mendekatkan diri kepada-Nya. 

Jadi orangtua juga mempunyai kewajiban untuk memberi pendidikan di 

luar rumah dengan cara mencari Lembaga pendidikan yang lingkungannya 

mendukung dan sesuai dengan kemampuan anak. 

Ada beberapa aspek yang sangat dipehatikan orangtua sebagai realisasi 

tanggung jawab orangtua mendidik anak diantaranya: (1) Pendidikan akidah 

Islamiah, (2) Pokok-pokok ajaran Islam dan membaca al-Qur’an, (3) Pendidikan 

akhlakul karimah, (4) Pendidikan Ibadah. Keempat aspek inilah yang menjadi 

tiang utama dalam pendidikan.
35

  

Oleh karena itu, orang tua hendaknya selalu mengucapkan kata-kata yang 

                                                           
34

Fachrudin, Peranan Pendidikan Agama dalam Keluarga terhadap Pembentukan 

Kepribadian Anak-anak, 2011, h. 11-13. 
35

Husain Mazhahiri, Pintar Mendidik Anak (Panduan Lengkap Bagi Orang Tua, Guru. dan 

masyrakat berdasarkan Ajaran Islam) (Cet II; Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), h. 240. 
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baik dan  membicarakan  hal-hal  yang baik  di  depan  anak.  Orang tua  

hendaknya selalu mencurahkan perhatiannya terutama kepada masalah-masalah 

keislaman. Apabila aqidah Islam dibicarakan siang dan malam dan kapan saja ada 

kesempatan didepan anak, maka aqidah Islam akan terukir kedala jiwanya yang 

masih murni sehingga aqidah Islam tidak akan terhapus dari jiwanya bahkan 

sehingga anak mencapai usia lanjut.
36

 

Pendidikan dimulai sejak anak dilahirkan. bahkan pada tahun-tahun 

pertama sangat penting, dan sangat tepat apabila disebut sebagai tahun-tahun 

yang menentukan kehidupanya. Sayangnya, orang tua banyak mengebaikan 

pentingnya masa kanak-kanak meskipun masa ini sangat penting. Karena, pada 

umur ini anak- anak berada dalam keadaan bersih banyak orangtua berpendapat 

bahwa anak-anak tidaklah memahami atau belajar sesuatu sehingga mereka 

dengan sembarangan mengucapkan kata-kata yang kotor, bahasa yang kasar, dan 

mencaci maki di depan anak. Sesungguhnya, semua itu terukir di dalam hati dan 

pikiran anak.
37

 

Pada umumnya agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, pengalaman 

dan latihan-latihan yang dilaluinya pada masa kecilnya, seseorang yang pada 

waktu kecilnya tidak pernah mendapatkan didikan agama, maka pada masa 

dewasanya nanti, ia tidak akan merasakan pentingnya agama dalam 

kehidupannya. Lain halnya orang yang diwaktu kecil mempunyai pengalaman-

pengalaman agama, misalnya ibu bapaknya orang yang tahu agama, lingkungan 

social dan kawan-kawannya juga hidup menjalankan agama, ditambah pula 

dengan pendidikan agama, secara sengaja dirumah, sekolah dan masyarakat. 

Maka orang itu akan dengan sendirinya mempunyai kecenderungan kepada hidup 

                                                           
36

Alisuf Sabri, Ilmu Pendidikan, h.16.  
37

Muhammad Chabib Thoha, Kapita Salekta Pendidik Islam (Cet. I; Yogyakarta: 

Pustaka Belajar, 1996), h. 105. 
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dalam aturan-aturan agama, terbiasa menjalankan ibadah, takut melangkahi 

larangan-larangan agama dan dapat merasakan betapa nikmatnya hidup 

beragama. 

Agama yang ditanamkan sejak kecil kepada anak-anak sehingga 

merupakan bagian dari unsur-unsur kepribadiannya, akan cepat bertindak 

menjadi pengendali dalam menghadapi segala keinginan-keinginan dan 

dorongan-dorongan yang timbul karena keyakinan terhadap agama yang menjadi 

bagian dari kepribadian itu, akan mengatur sikap dan tingkah laku seseorang 

secara otomatis dari dari dalam. Ia tidak mau mengambil hak orang atau 

menyelewengkan sesuatu, bukan ia takut karena ia takut akan kemungkinan 

ketahuan dan hukuman pemerintahan atau masyarakat, akan tetapi ia takut akan 

kemarahan dan kehilangan ridho Allah. Jika ia menjadi seorang ibu atau bapak di 

rumah tangga, ia merasa terdorong untuk membesarkan anak- anaknya dengan 

pendidikan dan asuhan yang diridhoi oleh Allah. Ia tidak akan membiarkan anak-

anak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan susila.
38

 

Pendidikan dimulai sejak anak dilahirkan. bahkan pada tahun-tahun 

pertama sangat penting, dan sangat tepat apabila disebut sebagai tahun-tahun 

yang menentukan kehidupanya. Sayangnya, orang tua banyak mengebaikan 

pentingnya masa kanak-kanak meskipun masa ini sangat penting. Karena, pada 

umur ini anak- anak berada dalam keadaan bersih banyak orangtua berpendapat 

bahwa anak-anak tidaklah memahami atau belajar sesuatu sehingga mereka 

dengan sembarangan mengucapkan kata-kata yang kotor, bahasa yang kasar, dan 

mencaci maki di depan anak. Sesungguhnya, semua itu terukir di dalam hati dan 

pikiran anak.
39
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Alisuf Sabri, Ilmu Pendidikan (Cet. I; Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1999), h. 15. 
39

Muhammad Chabib Thoha, Kapita Salekta Pendidik Islam (Cet. I; Yogyakarta: 

Pustaka Belajar, 1996), h. 105. 
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Orang tua merupakan pendidikan yang pertama kali bagi anak, oleh sebab 

itu orang tua yang harus bisa mendidik anaknya dengan sebenar-benarnya. 

Agama sangat pengaruh bagi orang tua tersebut, apabila orang tua tersebut tidak 

bisa memahami ajaran agama tersebut, dikarenakan orang tuanya yang tidak bisa 

mendidik anaknya dengan selayaknya, bahwa agama sangat perlu dalam 

kehidupan manusia, baik bagi orang tua maupun bagi anak-anaknya. 

Oleh karena itu, keluarga terutama orangtua, sebaiknya tetap memberikan 

bimbingan dan menjadi contoh atau suritauladan bagi anak-anaknya. 

Bagaimanapun juga suritauladan dan bimbingan keagamaan tersebut sangatlah 

dibutuhkan untuk perkembangan sikap keagamaan anak. keteladanan merupakan 

contoh yang terbaik dalam pandangan anak yang akan ditirunya dalam tindak 

lanjutnya, dan tata santunnya.  

3. Pengertian Menanamkan Nilai-nilai Keagamaan 

Menurut kamus bahasa Indonesia, menanamkan adalah menanam sesuatu 

atau menaburkan paham ajaran, memasukan, membangkitkan, atau memelihara 

(perasaan, cinta kasih, semangat dan sebagainya).
40

 Keluarga adalah sesuatu 

lembaga atau unit terkecil dalam masyarakat yang menjunjung harakat 

kemanusiaan, terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau saudara kandung, 

berfungsi bertanggung jawab menjaga dan menumbuh kembangkan anggota-

anggotanya mereka bertindak dan bertanggung jawab untuk mencapai 

kebahagiaan. Di dalam keluargalah pusat pendidikan awal anak pada tahun-tahun 

formatifnya, serta di dalam keluarga pula adanya ikatan lahir batin yang kuat. 

Maka keluarga berkewajiban untuk menanamkan sikap keberagamaan anak sejak 

dini. 

Nilai menurut Kamus Besar Indonesia adalah sifat-sifat atau hal-hal yang 
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Ahmad Sunarto, Tarjamah Shahih Bukhari (Cet. I; Jilid II, Semarang: CV. Asy-

Syifa, 1993), h. 307. 
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penting yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai merupakan suatu yang ada 

hubungannya dengan subjek, sesuatu yang dianggap bernilai jika pribadi itu 

merasa bahwa sesuatu itu bernilai. Nilai adalah daya pendorong dalam hidup 

yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang. 

Agama merupakan sumber pengetahuan dan pengetahuan yang bersumber 

padanya disebut pengetahuan keagamaan yang sering disebut teologi. 

Berdasarkan orang mukmin dan penegasan Allah SWT, islam adalah satu-

satunya agama yang diridhoi Allah dan diperintahkan kepada manusia untuk 

memeluknya. 

Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai orang per 

orang maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi yang 

dimaksud dengan nilai-nilai agama adalah suatu kandungan atau isi dari ajaran 

untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat yang diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Nilai-nilai keagamaan adalah makna atau isi dari ajaran agama islam itu 

sendiri. Nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan seorang anak akan memberikan 

pengaruh yang positif dalam tabiat anak itu dalam pendidikan ajaran agama. 

Nilai-nilai Agama yang di Tanamkan ke Anak 

Definisi anak dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah keturunan 

kedua, yang menurut hukum mempunyai usia tertentu hingga hak dan 

kewajibannya dianggap terbatas. Dalam hal ini yang dimaksud dengan anak 

disini adalah anggota dalam suatu keluarga yang berasal dari keturunan orang tua 

yang keberadaannya merupakan bagian terpenting dalam memfokuskan dalam 

pemberian pembimbingan, arahan dan pemberian pendidikan serta tanggung 

jawab orang tua lainnya. 

1. Rendahnya pemahaman orang tua tentang agama 
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 Apa bila faktor materi tidak dapat di jadikan patokan utama untuk kuat 

dan kokonya keluarga, maka faktor lain yang lebih menjamin adalah ajaran 

agama Islam yang benar. 

Jika ajaran agama Islam dibelokkan, maka seluruh anggota keluarga akan 

sering melanggar perintah Allah SWT. Karenanya, rumah tangga menjadi tidak 

sekuat yang diharapkan. Bangunan rumahnya mungkin berdiri kokoh, namun 

kewajiban dan batin penghuninya senantiasa limbung tanpa pegangan. 

Kesalahan orang tua dalam mengenalkan Allah kepada anak adalah 

merupakan kesalahan fatal yang telah dilakukan orang tua, jika keinginannya 

menjadikan sang buah hati menjadi anak yang shaleh tapi sudah merasa puas 

dengan hanya menitipkan si kecil ke sekolah-sekolah agama, mencekoki anak 

dengan perintah-perintah maupun larangan-larangan dalam ajaran agamanya atau 

diberikan guru ngaji private, sedangkan orang tua tak menunjukkan contoh 

teladan keindahan agama yang diajarkannya. Misalnya, sekolah anak 

mendapatkan ajaran bahwa shalat itu wajib dikerjakan 5 kali sehari, sementara di 

rumah anak melihat orang tuanya sering meninggalkan shalat dengan tenang. Ini 

sesungguhnya merupakan konflik batin bagi anak, dan pendidikan seperti ini jelas 

tidak akan memberikan pengaruh apapun bagi jiwanya. 

2. Nilai Akhlak dalam keluarga 

Kata akhlak (akhlaq) adalah bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti 

budipekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Abdul Hamid Yunus berpendapat 

bahwa akhlak adalah sifat-sifat manusia yang terdidik. Al-Ghazali 

mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan.
41
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 Bukhari Umar, Hadis Tarbawi (Jakarta: Amzah, 2012), h.42 
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 Akhlak manusia dapat dibentuk oleh berbagai pengaruh internal maupun 

eksternal. Pengaruh internal berada dalam diri manusia sendiri. Ada yang 

berpendapat bahwa yang dimaksudkan pengaruh internal adalah watak, yaitu 

sifat dasar yang sudah menjadi pembawaan sejak manusia dilahirkan. Akan 

tetapi, pengaruh eksternal pun dapat membentuk watak tertentu. Lingkungan, 

mata pencarian, makanan dan minuman, pergaulan sehari-hari dengan kawan 

sejawat, istri atau suami, dan sebagainya yang selalu terlibat dalam kehidupan 

manusia secara terus menerus dapat membentuk watak manusia.
42

 

 Seorang anak hendaklah dibiasakan untuk mendengar dengan baik jika 

orang lain yang lebih dewasa darinya sedang berbicara, dibiasakan menghormati 

orang yang lebih tua darinya, dibiasakan untuk duduk dengan sopan, dibiasakan 

untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak ada gunanya dan kata-kata kotor, 

dilaramg dari mengeluarkan cacian dan kata-kata celaan (makian) dan 

dihindarkan dari bergaul dengan anak-anak yang tidak baik.
43

 

 Sesungguhnya membentuk anak yang berakhlak mulia seharusnya yang 

menjadi inti terpenting dari semua usaha yang dilakukan oleh orang tua dalam 

mengasuh, membimbing, dan mendidik buah hatinya. Karena akhlak mulia 

adalah pondasi terpenting yang harus dimiliki anak, karena berakhlak mulia 

menjadi pembuka jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan hidup anak.
44

 

3. Nilai ibadah 

Penanaman nilai-nilai beribadah kepada Allah swt. Sebaliknya orang tua 

menanamkan dalam diri anak semenjak ia masih dalam kandungan atau sedari ia 

masih kecil. Saat itu merupakan waktu yang paling tepat untuk mengajarkan 
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sikap cintah ibadah kepada Allah SWT. Sikap yang dilakukan oleh orang tua 

tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemahaman anak, meskipun 

ia masih berada dalam kandungan. 

 Adapun ibadah-ibadah kepada Allah SWT. Yang percontohkan orang tua 

kepada anak mereka yang masih dalam kandungan atau masih kecil ialah shalat, 

zakat, puasa, sedekah, berzikir dan lain-lain. Tidak hanya berpengaruh saat itu, 

ibadah-ibadah yang dijalankan oleh orang tua pada masa kehamilan atau ketika 

anak masih kecil tersebut juga akan berdampak positif bagi kehidupan anak 

mereka di kemudian hari. 

1. Ajari anak untuk melakukan ibadah shalat 

Dalam konteks ke islaman, shalat merupakan tiang agama. Ini berarti shalat 

merupakan amaliah yang tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

kaum muslimin. Ia merupakan suatu kenisacayaan yang harus terdapat pada 

kepribadian umat islam. Dengan kata lain, kualitas islam dan iman seseorang 

tidak akan pernah sempurnah apabila tidak menjalankan shalat. 

 Pada usia tujuh tahun anak tak hanya harus mulai dilatih untuk 

mengerjakan shalat, akan tetapi bisa dimulai pembelajaran ibadah-ibadah 

penting lainnya seperti: berlatih berwudhu, mulai belajar berpuasa, belajar 

membaca Al-Qur’an/iqra dan ibadah-ibadah lainnya. Semua itu dilakukan 

terutama tujuan intinya hanya untuk mengenalkan, melatih dan 

membiasakannya sejak dini, sehinggah setelah menjadi kebiasaan rutinnya 

setiap hari, maka anak tidak perlu lagi untuk diingatkan dan disuruh-suruh 

untuk mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam.
45

 

2. Ajari anak untuk membaca Al-Qur’an 

Secara Bahasa kata Al-Qur’an merupakan bentuk masdar dari kata qoroa 
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yang berarti membaca atau bacaan. Menuurt istilah Al-Qur’an adalah kitab Allah 

yang diturunkan kepada utusan Allah, Muhammad SAW. Yang termaksud dalam 

mushaf, dan disampaikan kepada kita secara mutawir, tanpa ada keraguan.
46

 

Mengajarkan Al-Qur’an kepada anak merupakan hal yang paling pokok 

dalam islam. Dengan hal tersebut, anak akan senantiasa dalam fitrahnya dan di 

dalam hatinya bersemayan cahaya-cahaya hikmah sebelum hawa nafsu dan 

maksiat mengeruhkan hati dan menyesatkannya dari jalan yang benar. 

Menanamkan kecintaan dalam diri anak terhadap Al-Qur’an harus dilakukan 

pertama kali dalam lingkungan keluarga. Dengan kata lain, orang tua lah yang 

berperan penting pertama dan utama dalam mengenalkan Al-Qur’an kepada anak. 

Berikut beberapa metode yang bisa digunakan oleh orang tua untuk 

membangun rasa cinta anak kepada Al-Qur’an: 

a. Bercerita kepada anak dengan kisah-kisah yang diambil dari Al-Qur’an  

b. Sabar dalam menghadapi anak 

c. Menggunakan metode pemberian penghargaan untuk motivasi anak 

d. Menggunakan semboyan untuk mengajarkan anak mencintai Al-Qur’an 

e. Menggunakan sarana menghafal yang inovatif 

f. Memilih waktu yang tepat untuk menghafal Al-Qur’an
47
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini 

memusatkan kajian pada satu objek tertentu yang diperlakukan sebagai suatu 

kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, 

dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.
48

 

Penelitian studi kasus akan kurang kedalamannya bilamana hanya 

dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum 

memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus 

akan kehilangan artinya kalau hanya ditujukan sekedar untuk memperoleh 

gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus 

yang perlu dipelajari secara intensif. Studi kasus yang baik harus dilakukan 

secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. 

Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang 

diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan 

mengenal kasus tersebut dengan baik atau dengan kata lain kata dalam studi 

kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang 

akan diteliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Tempat yang digunakan sebagai objek penelitian adalah Kelurahan 

Manding Kabupaten Polewali Mandar. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut 
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karena di desa tersebut banyak keluarga single parent. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. 

Fenomenologi adalah ilmu pengetahuan tentang apa yang tampak mengenai 

suatu gejala-gejala atau fenomena yang pernah menjadi pengalaman manusia 

yang bisa dijadikan tolak ukur untuk mengadakan suatu penelitian kualitatif. 

Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan 

hal-hal yang yang terjadi pada objek penelitian dengan menggambarkan kejadian-

kejadian yang terjadi secara sistematis dengan meneliti berbagai macam kegiatan 

masyarakat setempat.
49

 

Fenomenologi merupakan salah satu jenis pendekatan penelitian kualitatif 

dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan obsrervasi partisipan untuk 

mengetahui fenomena esensial. Penulis menggunakan pendekatan fenomenologi 

dalam penelitian ini karena peneliti akan mengamati fenomena-fenomena yang 

terjadi di Desa Manding Kabupaten Polewali Mandar. 

C. Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian setelah melakukan wawancara dan observasi terhadap objek-objek 

permasalahan yang akan di teliti. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang terkumpul diperoleh dari studi 

kepustakaan (library research) laporan penelitian, buku-buku, literatur, serta 

sumber lain yang dapat memperkaya data primer. Adapun informan dari 

penelitian ini adalah 3 orang yang sudah berstatus orang tua tunggal di Desa 
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Manding Kab. Polewali Mandar. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian akan memperoleh data yang representatif jika menggunakan 

metode yang mampu mengungkap data yang diperlukan. Untuk itu, di dalam 

pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara, 

observasi, dan pengumpulan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan  

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara 

dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai 

dengan keinginan peneliti karena mengadakan pengamatan secara langsung atau 

disebut pengamatan partispatif, yang dimana peneliti juga menjadi instrument 

atau alat dalam penelitian sehingga peneliti harus mencari data sendiri dengan 

terjun langsung atau mengamati dan mencari langsung ke beberapa informan 

yang telah ditentukan sebagai sumber data. Observasi dalam penelitian ini 

melihat secara langsung bagaimana peran orang tua tunggal dalam menanamkan 

pendidikan keagamaan di lingkungan keluarga di Desa Manding Kabupaten 

Polewali Mandar. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian  

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen untuk memperoleh 

data- data yang bentuknya catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 



33  

 
 

dokumen, peraturan, agenda, gambar dan data-data lain yang dapat menguatkan 

hasil penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah 

peneliti itu sendiri. Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermamfaat untuk menjawab 

permasalahan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian tidak lepas 

dari karakteristik penelitian kualitatif, yang diantaranya adalah bahwa manusia 

merupakan instrumen penelitian. 

Adapun ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Responsif: manusia sebagai instrumen responsif terhadap lingkungan 

dan terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan.  

2. Menyesuaikan diri: manusia sebagai instrumen hampir tidak terbatas 

dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi pengumpulan data. 

3. Menekankan keutuhan: manusia sebagai instrumen memamfaatkan 

imajinasi dan kreativitasnya serta memandang dunia sebagai suatu 

keutuhan, sebagai konteks yang berkesinambungan dan memandang 

dirinya dan kehidupannya sebagai suatu yang riil, dan mempunyai arti. 

4. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan: sewaktu peneliti 

melakukan fungsinya sebagai pengumpul data dan menggunakan 

berbagai metode, manusia sebagai instrumen penelitian terdapat 

kemampuan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan itu. 

5. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan 

manusia sebagai instrumen yang memiliki kemampuan menjelaskan 
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sesuatu yang kurang dipahami subjek.
50

 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: 

a. Panduan Observasi 

Panduan observasi adalah sebuah lembaran yang berisi catatan mengenai 

data atau objek yang akan diteliti. 

b. Panduan Wawancara 

Panduan wawancara adalah daftar pertanyaan tertulis yang akan dijadikan 

pedoman bagi peneliti pada saat melakukan wawancara kepada informan. 

c. Alat Perekam Suara (handphone) 

Alat perekam suara yaitu alat yang digunakan untuk merekam 

pembicaraan pada saat melakukan wawancara. 

d. Kamera 

Kamera adalah alat yang digunakan untuk mendokumentasikan data 

penelitian berbentuk gambar. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

bahwa peneliti memfokuskan perhatian pada data yang di lapangan sehingga 

segala sesuatu tentang teori yang berhubungan dengan penelitian akan menjadi 

sangat penting. Sedangkan teori akan dibangun berdasarkan temuan data dari 

sumber data. Data merupakan segalanya yang dapat memecahkan semua masalah 

penelitian. Adapun langkah-langkah tekhnis analisis data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau 
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memperdalam dan menyortir data dengan mengambil hal-hal yang diperlukan 

dan membuang yang tidak diperlukan. Data yang diperlukan maksudnya, data 

yang dapat secara langsung digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

atau rumusan masalah. Sedangkan data yang tidak diperlukan adalah data yang 

tidak relevan dengan pokok kajian, data yang sama, atau data yang digolongkan 

sama.
51

 

Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai 

berikut: 

a. Peneliti merangkum hasil catatan lapangan selama proses penelitian 

berlangsung yang masih bersifat kasar atau acak ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dipahami. 

b. Peneliti menyusun satuan dalam wujud kalimat faktual sederhana 

berkaitan dengan fokus dan masalah. Langkah ini dilakukan dengan 

terlebih dahulu peneliti membaca dan mempelajari semua jenisdata 

yang sudah terkumpul. Penyusunan satuan tersebut hanya dalam bentuk 

kalimat faktual. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola 

hubungan, sehinggaakan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

katagori, dan sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnyaberdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam 
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penelitian ini, peneliti paparkan dengan yang bersifat naratif. 

3. Verifikasi 

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan atau verifikasi ini didasarkan pada reduksi data yang 

merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti  yang valid dankonsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif merupakan temuan yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang 

atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal 

atau interktif, hipotesis atau teori.
52

 

Jadi, peneliti dalam pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini 

melalui beberapa tahapan. Pertama, melakukan reduksi data. Kedua, peneliti 

melakukan penyajian data. Ketiga, peneliti melakukan penarikan kesimpulan, 

yaitu merumuskan kesimpulan dari data yang sudah direduksi dan disajikan 

dalam bentuk naratif deskriptif. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif dapat diuji dengan 

menggunakan uji credibility (validitas internal), transferability (validitas 

eksternal), dependability (reliabilitas) dan corfirmability (obyektifitas). 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pengujian keabsahan 

                                                           
52

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, dan R&D (Cet. XXI; 

Bandung: Alfabeta, 2015), h. 246-253. 



37  

 
 

data yaitu uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus 

negative dan member check. 

1. Perpanjangan pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah 

ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berati hubunga 

peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab 

(tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada 

lagi informasi yang tersembunyi. 

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah 

data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau 

tidak. Bila data yang diperoleh selama ini telah dicek kembali pada sumber data 

asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan 

pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang 

pasti kebenarannya. 

2. Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan 

ketekunan ibarat kita mengecek pengerjaan soal-soal ujian, atau meneliti kembali 

tulisan dalam mekalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan 

meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan 

kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga 

dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data 
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yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 

Sebagai bekal peneliti akan meningkatkan ketekunan adalah dengan cara 

membaca sebagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.  

 

3. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan barbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

waktu. 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik 

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu 

dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan cara melakukan pengecekan 

dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang 

berbeda. 

4. Analisis kasus negatif 

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil 

penelitian sehingga pada saat tertentu. Melakukan nalisis kasus negatif berarti 

peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang 

telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan 

temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. 

5. Menggunakan bahan referensi 

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung 

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, 
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data hasil wawancara perlu didukung dengan rekaman wawancara. Data tentang 

interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan pelu didukung dengan foto-foto. 

Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, 

handycam, dan alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas 

data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

6. Mengadakan member check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa 

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data 

tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang 

ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi 

data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila 

perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan harus 

menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi, tujuan member 

check adalah agar informasi yang diperoleh akan digunakan dalam penulisan 

laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. 

Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah pengumpulan data 

selesai atau setelah mendapat temuan/kesimpulan. Caranya dapat dilakukan 

secara individual,   dengan   cara   peneliti   datang   kembali   ke   pemberi   

data/informan.
53
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Wilayah Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas dataran tinggi, rendah 

dan pesisir pantai termasuk juga daerah sekitar aliran sungai besar Mandar dan 

Maloso. Kecematan yang letaknya dibagian utara pada umumnya memiliki 

perbukitan dan pegunungan yang perpotensi dijadikan cadangan untuk ekosistem 

guna mendukung pembangunan berwawasan lingkungan sedangkan Kescematan 

yang terletak dibagian selatan yang memiliki garis pantai adalah dataran rendah 

yang berpotensi untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan 

daratan laut. 

a. Iklim 

Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan 

Peternakan Kabupaten Polewali Mandar jumlah curah hujan di Polewali (ibukota 

Kabupaten Polewali Mandar) sepanjang tahun 2012 adalah 2.361,00 mm (dirinci 

dalam mm) atau sebanyak 147 hari (dirinci dalam hari). 

b. Demografi 

Kelurahan Manding Mempunyai jumlah penduduk 6 dusun yang terdiri 

dari 6 rukun warga (RW) Dan 24 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan yang 

memiliki 949 rumah tangga ini berpenduduk 3.255 jiwa, terdiri dari 1.623 jiwa 

laki-laki dan 1.632 jiwa perempuan. Sulawesi barat adalah salah satu provinsi di 

Indonesia yang terletak di pulau sulawesi. Ada banyak keunikan yang bisa dilihat 

dari provinsi tersebut. Salah satu kabupaten yang ada di sulawesi barat adalah 

polewali mandar. Polewali mandar sendiri adalah kabupaten dengan 

kekeragamaan yang tentunya berbeda dibandingkan melalui daerah tersebut. Ada 



41  

 
 

banyak hal yang bisa dikembangkang dari kabupaten tersebut. Banyak 

masyarakat indonesia yang mungkin masih belum mengetahui mengenai sejarah 

singkat tentang polewali mandar. 

Sekarang ini ada banyak sumber yang bisa dibaca seperti buku, majalah, 

koran atau juga bahkan internet dimana Anda bisa membaca mengenai berbagai 

sejarah sesuatu daerah yang ada di indonesia sendiri merupakan sebuah negarah 

kepulauan yang memiliki banyak potensi yang ada di setiap daerahnya. Masih 

banyak daerah di indonesia sendiri merupakan sebuah negara kepulauan yang 

memiliki banyak potensi yang ada di setiap daerahnya. Masih banyak daerah di 

indonesia yang belum tereksplor dengan baik. Oleh karenannya sebagai warga 

negara indonesia kita harus peduli dengan banyaknya potensi yang dimiliki oleh 

Indonesia. 

2. Admitrasi wilayah 

Kabupaten Polewali Mandar terletak di Sulawesi  Barat dengan luas 

wilayah sebesar 2.022,30 km2. Secara admitrasif, Kabupaten Polewali Mandar 

terbagi ke dalam 16 kecematan. Kecematan yang paling luas wilayahnya adalah 

Tubbi Taramanu dengan luas 356,95 km2 atau 17,65 persen dari luas wilayah 

Kabupaten Polewali Mandar. Sementara kecematan dengan luas wilayah terkecil 

adalah Kecematan Tinambung dengan luas 21,34 km2 atau 1,06 persen . 

kecematan Matangnga merupakan  kecematan terjatuh yang berjarak 70,3 km 

antar pusat kecematan dari ibukota kabupaten. Nama sungai yang mengalir di 

Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel 1.1.5. sedangkan, nama 

gunung yang berada di Kabupaten Polewali Mandar. 

a. Kondisi Sosial dan Ekonomi. 

1) Kondisi Sosial  

a) Pendidikan 
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Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah 

adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

Ketersediaan fasilitas pendidikan akan sangat meunjang dalam mengingatkan 

mutu pendidikan. Tabel 4.1.4 sampai dengan Tabel 4.1.19 memuat data tentang 

jumlah murid, sekolah dan tenaga pendidikan atau guru dari dari tingkat sekolah 

dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah sampai sekolah menengah atas (SMA dan 

SMK) dan Madrasah Aliyah, yang bersumber dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Polewali Mandar dan Kementerian Agama Kabupaten 

Polewali Mandar. Dan Kementrian Agama Kab. Polewali Mandar. Pada tahun 

2015 di tingkat SD, terjadi peningkatan jumlah lulusan dibanding tahun 2014 

sebesar 23,55 persen. Lain halnya dengan tingkat SMP, lulusan tingkat SMP dan 

SMA mengalami penurun masing-masing sebesar 0.07 persen dan 1,57 persen. 

Sebaliknya jika dibandingkan tahun 2014 julah lulusan SMK mengalami 

penurunan sebesar 12,07persen. 

Angka partisipasi sekolah di kabupaten polewali mandar 2011-215 

Kelompok 

Umur Age 

Geoup 

 (1) 

2011 

 

(2) 

2012 

 

(3) 

2013 

 

(4) 

2014 

 

(5) 

2015 

 

(6) 

7-12 94,17 95,45 94,95 98,22 97,04 

13-15 81,57 80,02 80,04 85,71 90,51 

16-18 55,88 56,01 53,71 61,73 66,26 
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b.) Kesehatan 

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan 

kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka 

terjadi peningkatan kesejahteraan. Terersediaan sarana kesehatan akan sangat 

menunjang peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2015 

terdapat 1 rumah sakit, 0 rumah sakit bersalin, 20 puskesmas, 54pustu, 108 

poskesdes, dan 611 posyandu di Kab. Polewali Mandar. Sedangkan 

perkembangan jumlah tenaga kesehatan dapat dilihat pada Tabel 4.2.5 salah satu 

upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program 

Keluarg Berencana (KB). Pada tahun 2015, jumlah klinik KB mencapai 25 klinik. 

c.) Agama  

Pada tahun 2015, jumlah tempat peribadatan seperti masjid, langgar, 

gereja Protestan dan gereja Katholik di kab. Polewali Mandar masing-masing 

sebanyak 829, 105, 47, dan 10 buah. Jumlah penduduk menurut agama yang 

dianut dapat dilihat pada Tabel 4.3.1. jumlah peristiwa nikah, talaq dan cerai 

serta rujuk dapat dilihat pada tabel 4.3.1. jumlah peristiwa nikah, talaq dan cerai 

serta rujuk  dapat dilihat pada tabel 4.3.4. pada tahun 2015 tercatat sebanyak 

3.117 peristiwa nikah, 485 peristiwa talaq dan cerai. Selama periode 2012-2015 

jumlah jamaah haji yang diberangkatkaSn ke Tanah Suci menurun. Pada tahun 

2012 jamaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 502 orang, 

kemudian pada tahun 2013 sebanyak 403 orang, tahun 2014 menurun menjadi 

397 orang, dan pada tahun 2015 stabil dengan jumlah 398. Pada taditinjau 

menurut kecematan, jumlah jamaah haji paling banyak berasal dari kecematan 

polewali yaitu sekitar 139 orang atau 34,92 persen. Jika dilihat menurut umur, 

sebesar 59,05 persen. Jamaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci berada pada 

kelompok umur 40-59 tahun.  
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d.) Kondisi Ekonomi 

Produk pemerintahan, pertahanan, dan jaminan Domestik Regional Bruto 

Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010 laju 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2015 sebesar 7,44 

persen. Seluruh sektor ekonomi PDRB pada tahun 2015 mencatat pertumbuhan 

positif, Laju pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh lapangan usaha adminitrasi 

sosial wajib sebesar 10,81 persen, Sedangkan laju pertumbuhan terendah 

dihasilkan oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 4,66 persen. 

3. Keadaan Penduduk Kelurahan Manding 

Data keadaan penduduk di Kelurahan Manding dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.1 Jumlah Pengangguran 

 

No Pengangguran Jumlah Penduduk 

1. Jumlah angkatan kerja penduduk usia 15-55 

tahun 

1500 Orang 

2. Jumlah Pendudukan usia 15-55 tahun yang 

masih sekolah  

250 Orang 

3. Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang jadi 

ibu rumah tangga 

1000 Orang 

4. Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang 

bekerja 

1000 Orang 

5. Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang 

bekerja tidak menentu 

1500 Orang 

Sumber Monografi Kelurahan Manding. 
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    Tabel 4.2 Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah Penduduk 

1. Buruh tani 1000 orang 

2. Petani 2000 orang 

3 Pedagang/wiraswasta/pengusaha 100 orang 

4. Pengrajin 0 orang 

5. PNS 27 orang 

6. TNI/Polri 2 orang 

7. Penjahit 5 orang 

8. Montir 5 orang 

9. Supir 10 orang 

10 Karyawan swasta 0 orang 

11. Kontraktor  0 orang  

12 Tukang Kayu 5 orang 

13 Tukang batu 5 orang 

14 Guru swasta 25 orang 

Sumber: Monografi Kelurahan Manding. 

                   Tabel 4.3 Pendidikan Masyarakat 

 

No Tingkat Pendidik Penduduk Jumlah Penduduk 

1. Jumlah Penduduk buta huruf 50 Orang 

2. Jumlah Penduduk tidak tamat SD/sederajat 200 Orang  

3. Jumlah Penduduk tamat SD/sederajat 1500 Orang 
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4. Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat 500 Orang 

5. Jumlah penduduk tamat SLTA/sederajat 500 Orang 

6. Jumlah Penduduk tamat D-1 6 Orang 

7. Jumlah penduduk tamat D-3 10 Orang 

8. Jumlah Penduduk tamat S1 2 Orang 

9. Jumlah Penduduk tamat S-2 0 Orang 

10. Jumlah Penduduk S-3 0 Orang 

Sumber : Monografi Kelurahan Manding 

                      Tabel 4.7 Prasarana Pemerintahan 

 

No Prasarana Pemerintahan Jumlah 

1. Balai Desa Ada 

2. Mesin Ketik 1 buah 

3. Meja 10 buah 

4. Kursi 40 buah 

5. Lemari Arsip 5 buah 

6. Balai Dusun - 

7. Kompuer 1 buah 

8. Kantor RW/RT - 

9. Kantor BPD Ada 

10. Kendaraan Dinas Ada 

Sumber : Monografi Desa Pempen 
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Tabel 4.8 Prasarana Peribadatan 

 

No Prasarana Peribadatan Jumlah 

1. Masjid 6 Buah 

2. Mushollah 4 Buah 

 

Tabel 4.9 Prasarana Kesehatan 

 

No Prasarana Kesehatan Jumlah 

1. Puskesmas Pembantu 1 buah 

2. Posyandu 5 buah 

 

4. Laporan Nikah, Talaq, Rujuk, Cerai Th. 2019 

  Tabel 4.3 

No Uraian WNI WNA JUMLAH 

L P L P L P L P 

1 Nikah 317 300 0 0 317 300 0 0 

2 Talaq 258 140 0 0 258 140 0 0 

3 Rujuk 15 10 0 0 15 10 0 0 

4 Cerai 234 231 0 0 234 231 0 0 
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5. Struktur Pemerintahan Kelurahan Manding Kabupaten Polewali Mandar 

Struktur pemerintahan Kelurahan Manding Kabupaten Polewali Mandar 

Kepala Lurah             : Sudirman.K,S.IP 

Sekertaris Lurah                         : Sudirman.K,S.IP 

Kasi Tata Pemerintahan                        : Muhtadin,S.IP 

Kasi Kesos                          : MuhammadI lham,S.Kom 

Kasi Ekbang             : Rustam Abdul Rasyid.S,S.IP 

Penyusun Anggaran dan Pelaporan         : Nirwana,S.Pd.I 

Staf Tata Pemerintahan              : Nirwana,S.Pd.I 

Staf Administrasi Ekbang              : Siti Nurmayanti,S.IP 

Staf Administrasi Kesejahteraan Sosial    : Nurmi 

Staf Pemberdayaan Masyarakat             : Sukmawati 

B. Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

penulis pembahasan yang ditulis dalam bab ini mengacu pada rumusan masalah 

yaitu: Pertama, bagaimana problematika orangtua single parent dalam 

menanamkan nilai pendidikan agama islam kepada Anak di Desa Manding 

Kabupaten Polewali Mandar? Dan Kedua, Apa upaya-upaya orangtua Single 

Parent dalam Menanamkan nilai pendidikan agama islam kepada Anak di 

Kelurahan Manding Kabupaten Polewali Mandar? 

Agar kredibilitasi dan kebenaran datanya dapat terjamin, maka penulis 

berusaha sedapat mungkin secara detail mengamati secara langsung dan seksama 

dan menulisnya dengan teliti serta menganalisis dan menafsirkan untuk 

mengetahui maknanya. 
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Dari kegiatan observasi, intervasi, interview dan dokumentasi dalam hal 

ini penulis menganalisis mengenai dua pemasalah dan diperoleh data tentang 

kondisi Problematika Orang tua tunggal (Single Parent) dalam Menanamkan 

nilai pendidikan agama islam kepada Anak di Kelurahan Manding Kabupaten 

Polewali Mandar. 

a. Kondisi Keluarga Single Parent di Kelurahan Manding Kabupaten  Polewali 

Mandar 

Sebagaimana kita ketahui keluarga adalah sekumpulan orang hidup 

bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan 

adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling 

memperhatikan dan saling menyerahkan diri. Oleh karena itu seharusnya antara 

anggota keluarga satu dengan yang lainnya memperoleh kenyamanan dan 

menjalin komunikasi yang baik. Sejauh yang penulis amati tentang kondisi 

keluarga single parent di Kelurahan Manding Kabupaten Polewali Mandar adalah 

sebagai berikut 

1) Kondisi sosial/ekonomi 

  Keluarga single parent di Kelurahan Manding Kabupaten Polewali 

Manding bermacam-macam akan tetapi pada umumnya berada dikelas menengah 

keatas. Karena profesi keluarga single parent di kelurahan tersebut sebagai PNS 

dan ada pula yang pengusaha, tetapi ada pula yang masih dibawah rata-rata 

dengan pekerjaan kulih bangunan walaupun hanya beberapa keluarga saja. 

(a) Keluarga Ibu cicci 

Ibu cicci seorang single parent yang berumur 52 tahun, dengan 

pendidikan terakhir SD. Ibu cicci memiliki dua orang anak dari pernikahannya 

dengan suaminya anak yang pertama adalah udin yang berusia 15 tahun kedua 

bernama anto berusia 13 tahun. Ibu cicci sudah 7 tahun berpisah dengan 
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suaminya di karenakan cerai. Ibu cicci berjualan sembakao kecil dengan 

penghasilan tidak menentu. 

(b) Keluarga Bapak Herman 

Bapak herman seorang single parent yang berumur 40 tahun, dengan 

pendidikan terakhir SD. Bapak herman memiliki tiga orang anak dari 

pernikahannya dengan istrinya. Anak pertama adalah putri yang berusia 17 tahun  

kedua bernama akbar berusia 10 tahun dan ketiga bernama aulia berusia 8 tahun. 

Bapak herman sudah dua tahun berpisah dengan istrinya di karenakan meninggal 

dunia. 

Bapak herman bekerja sebagai tukang kuli bangunan dengan upah gaji 

perhari tidak menentu, beliau bekerja jam 7 sampai jam 5 sore. Setiap hari 

minggu beliau berlibur dari pekerjaan. Anak-anak bapak herman juga sudah 

bekerja membantu perekonomian bapaknya, bekerja sebagai penjual gorengan di 

sekolah, membantu jualan dari tetangga. 

(c) Keluarga Bapak Ahmad 

Bapak ahmad seorang single parent yang berumur 43 tahun, dengan 

pendidikan terakhir SD, bapak ahmad memiliki empat orang anak dari 

pernikahannya dengan istrinya. Anak pertama adalah dewi yang berusia 9 tahun, 

kedua bernama  ica berusia 12 tahun dan yang ketiga bernama mega berusia 10 

tahun, bapak ahmad sudah 2 tahun berpisah dengan istrinya di karenakan istri 

beliau sakit hingga meninggal.  

Bapak ahmad bekerja sebagai tukang bentor, dengan penghasilan perhari 

tidak menentu, beliau bekerja dari pagi hingga malam. 

(d) Keluarga Ibu Rubi 

Ibu rubi seorang single parent yang berumur 56 tahun dengan pendidikan 

terakhir SD, ibu rubi memiliki dua orang anak dari pernikahannya dengan 
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suaminya. Anak pertama adalah Icci berusia 20 tahun  anak kedua bernama Aco 

berusia 18 tahun. Ibu rubi sudah 15 tahun berpisah dengan suaminya dikarenakan 

cerai. 

Ibu rubi bekerja sebagai ibu rumah tangga, tinggal bersama ibunya dan 

membantu ibu rudi jualan kue dirumah, penghasilan perhari cukup untuk 

kembalikan modal jualan, beliau bekerja dari pagi jam 7 sampai sore jam 5. 

(e) Keluarga ibu sappeami 

Ibu sappeami seorang single paren yang berumur 75 tahun dengan 

lpendidikan terakhir SD. Ibu sappeami memiliki satu orang anak dari 

pernikahannya dengan suaminya. Anaknya bernama ramli berusia 22 tahun . ibu 

sappeami sudah 20 tahun berpisah dengan suaminya di karenakan meninggal 

dunia. 

Ibu sappeami bekerja sebagai dukun beranak membantu ibu hamil sampai 

persalinan. Penghasilan perhari tidak menentu, ibu sappeami bekerja mulai pagi 

sampai sore , kadang waktu malam ada panggilan warga untuk membantu lahiran 

jadi tidak menentu waktunya. 

(f) Keluarga Ibu Suri 

Ibu suri seorang single parent yang berumur 42 tahun dengan pendidikan 

terakhir smp. Ibu suri memiliki dua orang anak dari pernikahannya dengan 

suaminya. Anak pertama adalah ayu berusia 8 tahun kedua bernama dila umur 4 

tahun. Ibu suri sudah berpisah dengan suaminya di karenakan meninggal dunia. 

Ibu suri bekerja sebagai jualan kue di rumah, penghasilan tidak menentu 

kadang kuenya masih tersisah banyak. Kadang keliling naik sepeda jualan, sore 

baru pulang.  

Problematika dalam intensitas kepenasehatan dan keteladanan pada 

keluarga single parent di Kelurahan Manding Kabupaten Polewali Mandar yaitu 
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kurangnya waktu bersama anak karena orang tua mereka sibuk dalam memenuhi 

kebutuhan ekonomi. Berdasarkan pengamatan langsung dari peneliti bahwa 

problematika orang tua single parent yang terjadi seperti kurangnya pemahaman 

ajaran agama dalam keluarga, kurangnya  pengawasan orang tua terhadap 

perkembangan anak. Menanamkan nilai keagamaan pada anak, sebagai orang tua 

keluarga kulih bangunan seharusnya dapat mengatur waktu bekerja dan waktu di 

rumah, agar pendidikan agama islam dapat dilaksanakan dengan baik, tapi 

kenyataannya setelah penulis mengamati langsung para orang tua yang single 

parent yang bekerja sebagai petani, kulih bangunan, tukang bentor, dan jualan 

keliling. pekerjaan yang sangat makan banyak waktu yang tidak sedikit, 

sehinggah para orang tua dengan kesibukannya tersebut mengakibatkan fungsi 

dan tanggung jawab sebagai pendidik pertama dalam memberikan nilai 

keagamaan pada anak di rumah tidak tersedia, karena dari pagi sampai sore 

bekerja. 

Menanamkan nilai keagamaan yang dilakukan oleh orang tua di kelurahan 

manding kabupaten polewali mandar yang bekerja sebagai petani, tidak berjalan 

sebagai mana mestinya, di karenakan waktu yang diperlukan tersita untuk kerja, 

sehinggah perhatian kepada anak berkurang. Orang tua yang sibuk dengan 

bekerja, berangkat sejak pagi dan pulangnya sore , bahkan ada yang sampai 

malam. Waktu yang tersisa hanya dapat di pergunakan utuk istirahat, karena 

sudah ke lelahan bekerja seharian. Sehingga pekerjaan tersebut menyebabkan 

timbulnya problematika bagi orang tua, karena para orang tua tidak lagi 

mempunyai kesempatan untuk mengarahkan dan memberikan perhatian serta 

pengawasan langsung terhadap nilai keagamaan kepada anak di rumah. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa problematika yang terjadi pada orang tua di 

karenakan sibuk bekerja yang mengakibatkan waktu untuk anak sangat sedikit 
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karena di kelurahan manding ini penduduknya banyak yang bekerja sebagai buruh 

tani. Dalam menanamkan nilai keagamaan tidak sedikit orang tua yang 

menyerahkan tugas mendidik anak kepada guru di sekolah dan guru mengaji di 

TPA. Semestinya orang tua harus lebih disiplin dalam mendidik anak dan 

memberikan motivas agar anak menjadi semangat dalam melaksanakan ibadah 

seperti shalat dan mengaji serta mengajari anak tentang akhlak dalam keluarga.  

Problematika orang tua single parent 

1. Kurangnya pemahaman orang tua single parent dalam persoalan agama 

Hasil wawancara dengan ibu cicci 52 tahun,  mengungkapkan bahwa: 

“saya selalu mengutamakan shalat dalam keluarga, saya juga memantau 
anak untuk selalu melaksanakan shalat 5 waktu”. 

Begitu pula dengan hasil wawancara dengan bapak herman (75 tahun), 

mengungkapkan bahwa: “untuk mengutamakn shalat itu sudah pasti, tetapi 

kadang saya sibuk bekerja sehinggah tidak sempat melaksanakan shalat.” 

Begitu pula dengan hasil wawancara dengan orang tua lainnya yang ada 

di kelurahan manding. hasil wawancara oleh ibu rubi 53 tahun,  mengungkapkan 

bahwa: 

“saya sebagai orang tua selalu mengutamakan shalat dalam keluarga, tetapi 
sering juga saya memarahi anak saya jika tidak melaksanakan shalat, kalau 
bukan saya yang mengajarkan anak untuk melaksanakan shalat siapa lagi? 
Saya dengan suami sudah lama cerai jadi yang mengurus anak cuman ada 
saya ibunya.” 

Dengan hasil wawancara ibu sappeami 55 tahun mengungkapkan bahwa: 

“selain guru yang mengajari tentang shalat di sekolah, saya juga sebagai 
orang tua sudah mengajari anak saya untuk melaksanakan shalat,  
terkadang anak saya susah kalau disuruh melaksanakan shalat. Dan kalau 
mengaji saya sudah mendaftarkan untuk mengaji di TPA juga anak akan 
lebih memiliki banyak teman. Dengan banyak teman maka anak akan 
menjadi semangat untuk belajar mengaji di TPA. 

Apabila anak tidak mematuhi atau menjalankan ibadah tersebut, tindakan 

orang tua terhadap anaknya yaitu orang tua pertama-tama mengingatkan, namun 

apabila hal tersebut tidak dilaksanakan juga maka tindakan yang diambil adalah 

menegur memarahi serta menjewer nya, bahkan ada juga orang tua yang 
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membiarkan anaknya kalau tidak mau melaksanakan shalat. Seperti yang 

diungkapkan oleh bapak ahmad 43 tahun, mengungkapkan bahwa: 

“apabila anak saya tidak mau melakasanakan kewajiban sebagai seorang 
muslim, saya akan menegur nya terlebih dahulu namun apabila anak saya 
masih melakukan kesalahan yang sama maka saya akan memarahi dan 
menjewernya supaya anak saya mau melakukan nya” 

Dengan hasil wawancara ibu suri 42 tahun mengungkapkan bahwa: 

“ketika anak saya tidak melaksanakan shalat, saya akan menasehatinya 
terlebih dahulu. Ketika masih tidak melaksanakannya saya mulai 
memarahinya. 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa orang tua sudah mengajarkan 

kepada anak mengenai ibadah namun hanya sebagian orang tua saja yang 

melakukan nya. Masih banyak orang tua yang melalaikan kewajibannya. Orang 

tua hanya menyuruh namun tidak mengajari langsung kepada anak. Seharusnya 

orang tua bukan hanya menyuruh tetapi orang tua ikut serta dalam melaksanakan 

ibadah seperti mengajak anak melaksanakan shalat berjamaa da mengajari anak 

mengaji. 

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh ibu cicci dan bapak herman 

menunjukan bahwa orang tua mengutamakan shalat dalam keluarga. Karena 

shalat merupakan tiang agama yang tidak boleh ditinggalkan. Namun ada juga 

orang tua yang meninggalkan shalat hanya karena sibuk bekerja di kebun. 

Apa anak tidak mematuhi atau menjalankan ibadah tersebut, tindakan 

orang tua terhadap anaknya yaitu orang tua pertama-tama mengingatkan, namun 

apabila hal tersebut tidak dilaksanakan juga maka ytindakan yang diambil adalah 

menegur memarahi serta menjewer nya, bahkan ada juga orang tua yang 

membiarkan anaknya kalau tidak mau melaksanakan shalat. Seperti yang 

diungkapkan oleh bapak herman 40 tahun, mengungkapkan bahwa: 

“apabila anak saya tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang 
muslim, saya akan menegur nya terlebih dahulu namun apabila anak saya 
masih melakukan kesalahan yang sama maka saya akan memarahi dan 
menjewernya supaya anak saya mau melakukannya” 
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Nilai-nilai keagamaan 

a. Akhlak dalam keluarga 

Orang tua diwajibkan mengajarkan ilmu akhlak kepada anak, orang tua 

bertanggung jawab memperkenalkan anak mereka bagaimana cara berprilaku 

yang baik. Anak yang sejak dini sudah dididik dengan ilmu akhlak, maka ia akan 

tumbuh menjadi orang yang berkarakter, selalu memiliki pikiran positif, dan 

berkelakuan baik. Karena itu, orang tua semestinya memiliki dasar pengetahuan 

akhlak yang baik agar mampu mengarahkan dan membimbing anak. sebab, tidak 

mungkin orang tua mampu mengajarkan akhlak yang baik kepada anak jika 

mereka belum atau tidak memiliki pengetahuan dasar tentang konsep akhlak 

yang baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ahmad 41 tahun 

mengungkapkan bahwa: 

“saya menanamkan sifat kejujuran dan di siplin pada anak serta sopan 
santun terhadap sesama teman atau dengan orang yang lebih tua” 

Hal senada juga dijawabkan oleh ibu rudi 53 tahun mengatakan bahwa: 

“nilai akhlak dalam keluarga yang saya tanamkan kepada anak adalah 
seperti nilai tentang kejujuran dan sopan santun. Karena dalam 
bermasyarakat sopan santun itu sangat berpengaruh terhadap perilaku kita 
dalam sehari-hari” 

Begitu pula yang dijawabkan oleh beberapa orang tua single parent 

lainnya yang mengatakan bahwa akhlak yang ditanamkan dalam keluarga adalah 

tentang kejujuran, sopan snatun dan kedisiplinan. 

Akhlak adalah kehendak yang dibiasakan, artinya bahwa kehendak itu 

bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak. Oleh karena 

itu orang tua seharusnya memberikan nilai akhlak kepada anak sejak usia dini, 

agar anak menjadi terbiasa bisa sudah besar nanti. 
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Menurut ibu sappeami 55 tahun mengatakan bahwa: 

“saya mengajari akhlak kepada anak sejak usia dini, agar setelah anak besar 
nanti anak menjadi terbiasa berakhlak baik dalam bermasyarakat” 

Orang tua memegang peranan penting dalam pembentukan watak dan 

sikap serta perilaku anak karena di dalam keluarga anak-anak akan belajar budi 

pekerti dan sopan santun yang berhubungan dengan tata kerama yaitu mulai dari 

sopan santun yang berhubungan dengan tata kerama yaitu mulai dari sopan 

santun dalam berbicara, sopan santun dalam berpakaian dan lain-lain. Dalam hal 

ini orang tua single parent memegang peran penting terhadap pola tingkat laku 

kepada anak supaya memiliki akhlak yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh ibu cicci 52 tahun mengatakan bahwa: 

“saya selalu mengajarkan sopan santun dan kejujuran kepada anak, seperti 
membiasakan anak untuk sopan dan santun pada orang yang lebih tua, 
menghormati orang tua, apabila anak saya dinilai kurang sopan pada orang 
lain maka saya menegurnya dan memarahinya apabila anak sudah 
keterlaluan” 

Kemampuan melaksanakan shalat 

 Anak sangat perlu ditanamkan pendidikan agama, karena pendidikan 

agama adalah salah satu pondasi yang sangat penting untuk membentuk karakter 

anak. Dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan sebaiknya diberikan sejak usia 

disini, karena anak akan lebih mudah menyerap dan menerima apa yang 

dilakukan oleh tuanya dengan harapan anak-anak mereka tumbuh menjadi anak 

yang shaleh dan shaleha. Salah satu cara orang tua mengenalkan dan 

mendekatkan anak kepada Tuhan adalah dengan menceritakan tentang adanya 

Tuhan adalah dengan menceritakan tentang adanya Tuhan yang Maha Esa 

kepada anak. Selain itu juga orang tua mengajarkan kepada anak pada hal-hal 

yang diperintahkan oleh Tuhan yang Maha Esa. 

Pendapatan yang dikemukakan oleh ibu cicci 52 tahun mengungkapkan 

bahwa: 

“dengan mendidik anak dimulai dengan umur sekitar 2 tahunan sejak anak 
bisa berbicara. Saya lebih cenderung menanamkan pendidikan agama 
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dengan mengenalkan Allah, mengajarkan shalat dan mengaji. Menanamkan 
nilai keagamaan pada anak ini sangat penting bagi perkembangan anak 
saya”. 

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh ibu cicci menunjukkan bahwa 

dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak harus dimulai sejak dini, 

karena anak usia dini akan mudah menangkap apa yang diberikan oleh orang 

tuanya. 

Hal senada juga dikemukakan oleh ibu rubi 53 tahun mengatakan bahwa: 

“saya mendidik anak-anak saya dari mulai masih kecil sekitar umur 3-4 
tahun, karena pada usia tersebut anak harus dibiasakan dengan hal-hal yang 
baik misal saja mengajari anak untuk shalat lima waktu. Jadi setelah besar 
nanti anak saya jadi terbiasa melaksanakan shalat lima waktunya” 

Kemampuan mengaji/membaca Al-Qur’an  

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak herman 78 tahun 

mengungkapkan bahwa: 

 
“kalau menyuruh mengaji itu sudah pasti, karena saya mengajarkan anak 
mengaji sejak masih kecil, supaya besar nanti anak saya pintar mengajinya” 

Hal ini pun dipertegas oleh bapak herman 78 tahun mengungkapkan bahwa: 

 
“iya saya menyuruh anak belajar mengaji, karena di zaman sekarang banyak 
anak-anak yang sudah besar tetapi tidak bisa mengaji. Oleh karena itu saya 
mengajari anak saya mengaji dan memasukkan anak saya juga ke TPA” 

Dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak oranag tua bukan 

hanya mengajarkan shalat saja tetapi juga mengajarkan mengaji. Selain anak 

diajarkan pendidikan agama dari orang tuanya, cara orang tua dalam 

menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak dengan cara menyerahkan anak 

ke mesjid atau TPA. 

Selanjut di pertegas oleh jawaban dari sappeami 55 tahun mengungkapkan 

bahwa: 

“anak saya hanya mengajari di TPA saja. Kalau saya suruh mengaji di 
masjid alasan anak saya kan sudah mengaji di TPA jadi tidak perlu mengaji 
lagi di masjid” 
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Hal senada juga dijawab oleh bapak ahmad 43 tahun mengungkapkan 

bahwa: 

“anak saya kalau mengaji di TPA saja. Kalau mengaji dirumah jarang 
karena saya juga tidak sempat lagi untuk mengajarkan anak mengaji 
dirumah karena seharian sudah bekerja dan malamnya waktu untuk 
istirahat” 

Berdasarkan hasil wawancara ibu suri 42 tahun mengungkapkan bahwa: 

“ kalau masalah mengaji saya bawa ke TPA. Jadi sudah aman. Karna saya 
sendiri masih belum pasih untuk mengajarkan mengaji. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa anak di kelurahan manding mayoritas 

mengaji di TPA pada sore hari, namun ada juga beberapa anak yang mengaji 

dimesjid pada malam harinya. Orang tua menyuruh anaknya mengaji dan shalat 

magrib berjamaah di masjid, namun tidak sedikit anak yang datang ke masjid 

hanya sekedar datang setelah shalat iysa anakpulang padahal anak tersebut tidak 

mengaji, itu karena orang tua tidak memantau dengan ikut serta melaksanakan 

shalat berjamaah simasjid. 

Dalam mengemukakan data yang diperoleh tersebut penulis 

menguraikannya perkeluarga dari  kalangan orang tua single parent yang 

memiliki anak di Kelurahan Manding Kabupaten Polewali Mandar. Yang dalam 

penelitian dipilih 6 keluarga yang memiliki dari usia 40-79 tahun,  

b. Problematika Keluarga Single Parent dalam menanamkan nilai 

pendidikan agama islam kepada Anak di Kelurahan Manding Kabupaten 

Polewali Mandar. 

1) Lemahnya interaksi langsung dengan anak 

Anak-anak dari keluarga single parent yang ekonominya dari keluarga 

yang sederhana dan kurang mampu, karena selain orang tua single parent mereka 

harus mencari nafkah, sehingga tidak ada waktu sama sekali untuk mengasuh 

mereka. Apalagi seorang ibu dari problem ekonomi merupakan masalah besar, 

karena akan jauh lebih berkurang pendapatnnya dibandingkan selama masih ada 
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pasangan.  

Keluarga Ibu cicci : 

“biasanya anak saya diasuh sama neneknya, kakaknya dan keluarga yang 
lainnya di rumah, jarang kumpul sama anak, kerja saya juga setiap hari di 
pasar, setiap hari berangkat pagi pulang sore. 
Kendala ekonomi juga dialami oleh single parent ayah, anak mereka jadi 
tidak terasuh. 

Keluarga Bapak Herman 

“Alhamdulillah ada kakak pertamanya perempuan yang mengasuh 
dirumah, kalau yang umur 8 tahun ini gampang diatur, kalau pagi sampai 
sore kerja bangunan, waktu berkumpul dengan anak cuman ketika malam 
hari” 

Keluarga bapak Ahmad 

“kerja saya kan dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore,  kadang bisa sampai jam 8 
malam baru pulang. jadi jarang anaknya dapat perhatian, tapi alhamdulillah 
lingkungan tetangga semuanya baik-baik saja, biasa menolong 
memperhatikan anak saya sedikit-sedikit kalau tidak ada yang jaga” 

Keluarga Ibu Rubi 

“waktu saya untuk anak-anak hanya malam, itupun kalau  memasak kue 
jualan sudah selesai. Tapi kadang kalau anak bertanya tentang pr dari sekolah 
saya bantu.” 

Keluarga Ibu Sappeami 

“saya kerjanya tidak menentu kadang pagi sampai sore, kadang ada panggilan 
melahirkan tengah malam atau subuh jadi saya kalau sudah jam 6 saya sudah 
tidak dirumah, kadang anak saya masih tidur baru saya pergi kerja. 

Keluarga Ibu Suri 

“saya kadaang jualan di rumah atau keliling jualan kue kalau kurang pembeli 
jadi biasa memantau anak juga di rumah. 

 Problematika lemahnya interaksi langsung dengan anak pada keluarga 

single parent di Kelurahan Manding Kabupaten Polewali Mandar yaitu 

kurangnya hubungan secara langsung antara orang tua single parent dengan anak 

mereka dikarenakan lebih banyak waktu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, 

sehingga kadang anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang lain 

seperti, neneknya, kakaknya, tetangganya maupun teman-teman mereka. Hanya 

saat libur kerja saja orang tua dapat menjalin hubungan secara langsung dengan 

anak. 

Penelitian tersebut menemukan bahwa anak-anak yang sering ditinggal oleh 
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orang tuanya menunjukkan kecemasan yang lebih tinggi dari pada anak-anak 

yang selalu berada di dekat orang tuanya. Dampak negatif kurangnya  

kebersamaan orang tua dengan anak adalah anak-anak bisa menjadi 

ketergantungan dengan selain orang tuanya seperti teknologi sebagai pengganti 

orang tua, ketergantungan ini akan memperlama waktu untuk melakukan 

aktifitas fisik, psikologis dan sosial. Aktifitas ini akan menjadikan motorik anak 

kurang terasah yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai keluhan tentang 

kemampuan belajar anak. Anak-anak dan orang tua tidak mempunyai moment 

kebersamaan yang berkualitas karena akan sibuk dengan kegiatan masing-

masing.  

Anak-anak menjadi aanti-sosial karena sudah menemukan dunianya sendiri. 

Kemampuan anak dalam bersosialisasi juga menjadi kurang baik. Yang terakhir 

dengan kurangnya kebersamaan orang tua dengan anak dan ketergantungan pada 

hal lain dan tanpa pengawasan, anak-anak akan mendapatkan informasi yang 

tidak diperlukan bahkan berbahaya untuk mereka. 

a. Intesitas Kepenasehatan dan keteladanan  

Orang tua single parent yang salah mengasuh anak mengakibatkan anak 

berperilaku yang tidak baik semestinya. Dan cara mengasuh yang salah terkadang 

orang tua single parent terlalu berlebihan sebagai pengganti ibu atau sebagai 

pengganti ayah. Akibatnya orang tua tunggal akan memperhatikan anak secara 

berlebihan, ingin tahu besar atau kecil semua masalah pribadinya. Ketika besar 

anak tidak bisa membedakan antara peranan ibu dan peranan ayah. 

Keluarga Ibu Cicci : 

“ kalau memberikan contoh atau nasihat-nasihat yang baik, tapi jika ada apa-
apa pasti si anak langsung cerita sendiri ke saya, jarang mau berbohong, 
padahal saya tidak tau apa-apa tapi si anak langsung jujur sendiri ke saya” 

Keluarga Bapak Herman : 

“ya karena saya laki-laki, mungkin kadang kurang mengerti pada anak, ada 
anak saya pertama perempuan yang mengajari anak ketiga ketika saya kerja 
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atau tidak dirumah” 

Keluarga Bapak Ahmad : 

“ kalau di rumah yah baik perilakunya, tapi kalau diluar, disekolah kurang tau 
karena kan saya tidak lihat secara langsung. Biasanya kalau ada waktu saya 
beri nasihat sedikit-sedikit sebelum tidur, karena waktu saya juga sedikit 
buat mereka karna pagi  sampai sore/malam harus bekerja”. 

Keluarga Ibu Rubi 

“kadang kalau disuruh bantu kerjaan di dapur selalu nurut anaknya, selalu 
menasehati adeknya supaya tidak malas belajar. 

Keluarga Ibu Sappeami 

“kalau saya pergi kerja jam 6, saya tidak sempat membersihkan rumah jadi 
anak saya yang bereskan rumah.  

Probelmatika dalam intensitas kepenasehatan dan keteladanan pada 

keluarga single parent di Kelurahan Manding Kabupaten Polman yaitu kurangnya 

waktu bersama anak karena orang tua mereka sibuk dalam memenuhin kebutuhan 

ekonomi. Tetapi pada ibu icci diketahui bahwa meskipun ibu icci sibuk,anaknya 

sering lebih dahulu mengungkapkan apa yang sedang ia alami sehingga pada saat 

itulah waktu ibu icci bisa memberikan arahan dan nasehat untuk anaknya. 

b. Bimbingan sholat, mengaji dan tanggung jawab 

Mengajarkan anak hemat, menemani ketika anak belajar dan menanamkan 

nilai agama pada anak seperti melaksanakan sholat tepat waktu, mengajarkan 

membaca Al-Qur’an, biasa bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun 

orang lain adalah beberapa aspek yang diajarkan dari sebagaian orang tua single 

parent di Kelurahan Manding Kabupaten Polewali Mandar. Sebagian lagi orang 

tua yang minim pendidikan agamanya merasa kesulitan dan menyerahkan 

semuanya kepada sekolah. 

Keluarga ibu icci : 

“alhamdulillah sholat anak saya rajin, sudah bisa menutup aurat. Malah 
biasanya saya sebagai orang tuanya ditegur anak saya disuruhnya saya sholat, 
disuruh mulai pakai kerudung, saya jadi orang tuanya jadi malu sendiri” 
“mengaji juga rajin setiap sore ke TK Al-Qur’an” 

Keluarga bapak herman : 

“kalau masalah sholat rajin, kalau magrib biasanya ke mesjid bareng teman-
temannya, malamnya mengaji bersama kakaknya. Kalau puasa ramadhan 
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alhamdulillah sudah bisa full sebulan penuh” 

Keluarga bapak ahmad : 

“karena masih kecil yah jarang juga diperahatikan, kalau sholatnya  juga 
jarang, biasanya shalat biasanya tidak, kalau mengaji selalu di rumah” 

Keluarga ibu Rubi 

“kalau saya dirumah selalu sampaikan keanak-anak untuk sholat biasa 
disuruh baru mengerjakan sholat, kalau tidak disuruh tidak akan sholat,  

Keluarga Ibu Sappeami 

“waktu sholat biasa ke mesjid sama teman-temannya dan mengaji juga 
dimesjid. 

Problematika bimbingan sholat dan mengaji terhadap anak pada keluarga 

ibu cicci menyekolahkan anaknya di TPA setiap sore dan bapak herman masih 

mengajarkan anaknya sendiri di rumah seperti mengajarkan mengaji setiap hari 

dan sholat lima waktu, berbeda dengan keluarga bapak Ahmad yang kurang 

memberikan perhatian kepada anaknya karena bapak ahmad sibuk dalam mencari 

nafkha. Ibu rudi selalu sempatkan untuk melaksanakan sholat dan mengaji. Ibu 

sappeami memberikan pengajaran baca Al-quran di mesjid dan anak selalu sholat 

dimesjid bersama tema-temanya. Sedangkan disini latar belakang pendidikan 

seluruh orang tua single parent hanya sampai sekolah menengah kebawa. Untuk 

pendidikan agama dari seluruh orang tua single parent belajar dari pendidikan 

nonformal seperti majelis atau mendengarkan kajian-kajian dari media seperti 

vidio atau audio. 

Mendidik dan mengajar anak bukan pekerjaan mudah dan kewajiban yang 

dapat dilakukan secara spontan. Dalam Islam anak merupakan bagian yang 

penting dari keluarga yang harus dijaga orang tua. 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa problematika pengasuhan pendidikan moral keagamaan anak 

dari keluarga orang tua single parent adalah yang pertama dari segi sosial berupa 

mangasuh dan membesarkan anak, waktu yang begitu singkat sulit untuk orang 

tua harus semaksimal mungkin membagi waktu untuk kerja dan untuk anak. Juga 
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segi ekonomi orang tua single parent yang harus memenuhi kebutuhan fisik 

setiap harinya, butuh tenagah yang lebih untuk mengasuh dan memperhatikan 

nafkha anak tersebut. Yang ketiga mengenai bimbingan sholat, mengaji dan 

tanggung jawab anak dalam keluarga , moral keagamaan anak yang harus 

dibangun sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan tingkat pendidikan orang 

tua. Sebagian orang tua single parent yang tidak mengetahui banyak tentang 

agama hanya menyerahkan semuanya kepada sekolah dan guru mengaji hal ini 

menjadikan kurangnya perhatian dari segi keagamaan anak dan menjadikan anak 

minim pengetahuan mengenai keagamaan pula. Dan tanggung jawab terhadap 

diri sendiri yang belum bisa dibangun dengan sendirinya oleh anak, seperti 

belajar mencuci pakaiannya sendiri, mencuci piring setelah makan dll sehingga 

sebagian anak masih bergantung pada orang tua mereka masing-masing. 

Orang tua yang memiliki pengetahuan pendidikan agama tentu akan 

berbeda dengan orang tua yang kurang memiliki pengetahuan pendidikan agama 

sana sekali, perial dalam pendidik anak dalam keluarga. Semua itu terlihat dari 

memberikan contoh teladan, memberikan pengawasan dan pemberi nasehat 

terhadap anak-anaknya mereka. Bagi keluarga yang kurang dalam pengetahuan 

pendidikan agamanya tentu mengalami kesulitan tersendiri dalam mendidik 

agama terhadap anak. 

Waktu yang tersedia 

 Menyediakan waktu luang bagi anak merupakan hal yang penting 

dilakukan oleh orang tua. Disini orang tua dapat menumbuhkan rasa keakraban 

antara mereka. Selain itu orang tua dapat mendengarkan serta memecahkan 

masalah-masalah yang di hadapi anak setiap hari. 

Dari seluruh keluarga single parent yaitu keluarga ibu icci, bapak herman, 

bapak ahmad, ibu rudi dan ibu sappeami banyak disibukkan oleh pekerjaan 
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mereka sehingga hanya sedikit waktu yang tersedia untuk anak mereka. Dan 

anak ada yang mendapat perhatian dari yang lain yaitu dari saudarah keluarga 

hingga tetangga di sekitar lingkungan keluarga single parent. 

Perhatian orang tua 

Perhatian orang tua sangatlah penting, karena didalamnya dapat 

membentuk kepribadian anak kelak. Setiap anak akan merasakan rasa ingin 

taunya seiring pertumbuhannnya. Jika anak tidak diperhatikan atau dibimbingan 

maka anak bisa saja sampai melakukan kesalahan. Tugas orang tua seharusnya 

mengarahkan anak melalui perhatian dan bimbingan. 

Dari seluruh keluarga single parent yaitu ibu icci, bapak herman dan bapak 

ahmad cukup baik dalam memberikan perhatian walaupun terkendala oleh waktu 

yang sedikit, tetapi mereka keluarga single parent berusaha sebaik mungkin agar 

anak mendapatkan perhatian cukup. Mereka masih sadar kewajiban yang harus 

dilakukan oleh orang tua semestinya walaupun mereka sekarang sudah menjadi 

orang tua single parent.  

Lingkungan Masyarakat  

 Pada dasarnya lingkungan merupakan di mana seorang anak menentukan 

kepribadiannya. Lingkungan masyarakat tidak kalah pentingnya dalam 

mempengaruhi orang tua single parent dalam membina akhlak anak di 

lingkungan keluarga. Lingkungan masyarakat adalah tempat kedua setelah 

lingkungan keluarga.lingkungan sangatlah pengaruh besar terhadap tingkah laku 

dan kepribadian anak. Jika lingkungan itu baik, maka tingkah laku dan 

kepribadian anak baik juga, jika lingkungannya buruk, maka sebaliknya buruk 

juga tingkah laku dan kepribadian anak. 

Dari hasil penelitian yang di lakukan dilapangan, penulis mendapatkan 

bahwa lingkungan masyarakat pada 5 keluarga yang menjadi subjek dalam 
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penelitian ini secara umum cukup baik. Selain itu, ada juga orang tua single 

parent yang memasukkan anak-anak mereka kesekolah dan dipastikan 

dilingkungan disana baik dan juga aman bagi anak-anak mereka. 

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa kewajiban orang tua single 

parent itu sangat berat. Di samping mereka harus mencari nafkah untuk 

memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Namun mereka juga tidak boleh melupakan 

kewajiban mereka sebagai orang tua yang mendidik dan membimbing anaknya 

agar mampu menjadi anak berakhlak yang baik ketika hidup ditengah-tengah 

masyarakat kelak, serta mempunyai kehidupan yang lebih baik dari mereka. 

Terutama kewajiban terpenting adalah dalam membina akhlak anak dalam 

keluarga sejak dini hingga dewasa.  

f.) Pendidikan 

Pendidikan sangat penting untuk masa depan anak, terutama ketika  anak 

tersebut memasuki usia remaja. Anak usia remaja biasanya berada di sekolah 

menengah atas. Rata-rata anak dari keluarga single parent di Kelurahan Manding 

Kabupaten Polewali Mandar semuanya belajar pendidikan karena semua orang 

tua single parent di Kelurahan Manding Kabupaten Polewali Mandar 

mengingingkan pendidikan yang layak dan tidak seperti orang tuannya. 

Seluruh keluarga single parent yaitu, ibu icci, dan bapak herman dan 

bapak ahmad mempunyai tingkat ekonomi yang cukup pas-pasan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sehinggah hal ini berdampak negatif 

terhadap pendidikan akhlak anak. 

g.) Menanamkan nilai pendidik agama islam kepada Anak di Kelurahan 

Manding Kabupaten Polewali Mandar 

Untuk mengetahui bagaimana Menanamkan nilai pendidikan agama islam 

kepada Anak dalam keluarga single parent.  Penulis mengadakan interview 
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dengan para single parent dan anak yang diasuh oleh single parent dan menulis 

mengadakan wawancara dengan 6 kelurga single parent yang hasilnya di jelaskan 

dibawah ini.  

h.) Kewajiban mendidik AUD 

Salah satu sifat pembinaan yang harus diketahui oleh pendidikan dan 

orang tua, bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam 

melakukan pembinaan pada anak-anaknya. Pendidikan formal anak usia dini yang 

dilakukan oleh lembaga pendidikan merupakan pendelegasian dari sifat 

kewajiban yang disandang orang tua, tetapi orang tua tetap berkewajiban untuk 

mendidik anak saat berada di rumah.
54

 

i.) Pendidikan Aqidah  

Pendidikan aqidah sebagaimana diketahui aqidah adalah urusan yang 

wajib diyakini kebenarannya oleh hati, Pada umumnya inti pembahasan akidah 

adalah mengenai rukun iman. Pendidikan akidah adalah keluarga single parent di 

Kelurahan Manding Kabupaten Polewali Mandar pada orang tua single umumnya 

mereka selalu melaksanakan shalat, membaca Al-Qur’an, puasa ramdhan dan 

membayar zakat. 

C. Analisis Data Hasil Penelitian 

Hasil analisis data observasi dan wawancara penelitian dengan informan 

keluarga single parent dapat disimpulkan bahwa anak dalam keluarga single 

parent jelaslah tidak sama dengan anak dari keluarga yang utuh. Sebab anak dari 

keluarga single parent kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. 

Oleh karena itu sebagai single parent hendaknya mampu mendidik dan merawat 

anaknya dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena pada 
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dasarnya baik dan buruknya akhlaq maupun sikap seorang anak itu tidak terlepas 

dari cara orang tua mendidik anaknya. Oleh karenanya single parent harus bisa 

memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anaknya agar kelak 

dikumudian hari anak tersebut tetap berada dijalan yang benar. 

Lingkungaan juga sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak single parent oleh karenanya single parent harus membekali 

dan menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak usia dini karena segala sesuatu 

yang telah dibiasakan akan mendarah daging dalam diri anak sehinggah ketika 

anak menjelang usia remaja maka orang tua tidak kualahan dalam mengontrol 

anaknya. Sesuatu yang telah berjalan sejak anak masih usia dini biasanya akan 

dilakukan sampai seorang tersebut dewasa. Oleh karenanya sangat penting 

menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam diri anak sejak anak usia dini. 

Seorang single parent harus pintar mengatur urusan tentang keluarga dari 

mulai merawat, mendidik, melakukan pekerjaan rumah sampai mencari nafkah, 

dan harus tetap memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada 

anaknya sehinggah anak tidak bisa hilang kendali dari orang tuanya. 

Islam telah menegaskan bahwa memelihara anak, merupakan salah satu 

amanah yang wajib dilakukan orang tua kepada anak-anaknya. Dalam surat at-

Tahrim ayat 6 diterangkan tentang kewajiban orang tua untuk mendidik keluarga 

mereka, agar anak-anak mereka terhindar dari api neraka: 

ٰٓاٌَُّهاَ ًٌُِِّٰ مُِِلنَِِِالٌَّبِ ُِِاحََلَِِّهَآِِٰتحَُزِّ
ًِِْلكََِ ِاّللٰ ُِِاسَْوَاجِكَِ ِهَزْضَاثَِِتبَْتغَِ

ٍْنِ ِغَفىُْرِ ِوَاّللٰ حِ  رَّ

Terjemahannya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharala dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan. 
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 Pemeliharaan ini diberikan  pada pundak orang tua karena merekalah 

yang merupakan orang yang terdekat bagi anaknya, merekalah yang berperan 

besar dalam membentuk karakter  anak. Dalam penafsiran ayat di atas Ibnu 

Katsir mengutip apa yang dijelaskan oleh Ali Ra. Dari Sufyan bni al-Syuuri 

bahwa kalimat “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka “bermakna” 

didiklah mereka dan ajarkan mereka tentang sopan santun” artinya bahwa untuk 

menjaga diri dan keluarga dengan ilmu pengetahuan dan adab sopan santun. 

Hampir sama dengan apa yang dikemukakan di atas, oleh Ibnu Abbas seperti 

yang dikutip oleh Ibnu Katsir dan al-Qurthubi, ia menafsirkan bahwa kalimat ini 

bermakna perintah untuk senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan 

dan menjauhi larangan-Nya, dan dengan sering mengingatkan keluarga pada 

Tuhan dan juga dengan jalan mendoakan mereka.  

Anak-anak dalam ajaran Islam dilukiskan bagaikan kertas putih, yang  

suci tanpa noda, ia akan terwarnai berdasrkan warna orang tuanya atau mereka 

yang mengasuhnya. Oleh sebab itu, anak-anak itu sangat mudah terpengaruh 

dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya. Tatkala ia berada dalam 

lingkungan yang memiliki dan menjaga karakter-karakter positif maka otomatis 

anak itu akan tumbuh secara baik dan berkarakter positif.  

“Tugas sebagai Single Parent sangatlah berat, karena saya merasa 

mendidik anak kurang efektif sebab saya harus bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, tetapi saya selalu mengarahkan anak dengan hal-hal yang 

positif, memberi contoh perilaku yang baik, serta menegur bila anak berbuat 

salah, dan sangat kesulitan dalam membersarkan dan membimbing anak sendiri 

tanpa figur suami, karena anak cenderung membantah ketika diberi nasihat.” 

Bagaimana ibu single parent membekali anaknya dengan bekal Agama, 

terlebih lagi biasanya seorang anak akan lebih menurut pada ayah karena didalam 
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keluarga seorang ayah adalah orang yang paling disegani. Dan juga seorang ayah 

single parent yang mendidik dan mengasuh anaknya seorang diri tanpa bantuan 

dari istri, juga memiliki kesulitan yang seharusnya tugas seorang istri adalah 

mengasuh dan mendidik juga menjadi kewajiban seorang ayah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dari penelitian berjudul: 

“Problematika Orang Tua Tunggal (Single Parent) dalam Menanamkan Nilai 

Pendidikan Agama Islam Kepada Anak di Kelurahan Manding Kabupaten 

Polewali Mandar” , penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasrkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Problematika 

pengasuhan single parent (orang tua tunggal) dalam Menanamkan nilai 

Pendidikan agama Islam dalam keluarga di kelurahan Manding 

Kabupaten Polewali Mandar ada dua problem dalam pengasuhan yang 

dihadapi oleh orang tua single parent, yakni yang pertama problem sosial-

ekonomi dan kedua problem pendidik nilai keagamaan anak di keluarga.    

2. Problem sosial-ekonomi meliputi aspek mencari rezeki. Mayoritas orang 

tua single parent harus bekerja sendiri untuk menghidupi keluarganya. 

Problem pendidik nilai keagamaan banyak dari orang tua single parent 

terbatas mengenai pengetahuan keagamaanya, pada akhirnya orang tua 

single parent tidak maksimal dalam mengajarkan pendidikan nilai 

keagamaan anak di keluarga.  

3. Menanamkan nilai pendidikan kepada Anak single parent di Kelurahan 

Manding Kabupaten Polewali Mandar dalam konteks pendidikan akhlak 

masih sangat kental dalam ibadanya kepada Allah, dan tidak berada diluar 

batas yang telah ditetapkan oleh Agama Islam. Dalam konteks 

Pendidikan Akhlaq pun masih menjunjung tinggi nilai kesopanan, saling 

menghormati dan menghargai antar sesama nya dan tidak melampaui 

batas. Anak dari keluarga single parent jika telah dibiasakan sejak kecil 
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menanamkan nilai-nilai Keagamaan maka lebih mudah bagi orang tua 

dalam mendidik anak ketika anaknya menginjak  usia remaja. Karena 

nilai-nilai keagamaan yang telah ada dalam diri anak masih melekat dan 

segala sesuatu yang telah dibiasakan sejak kecil akan mendarah daging. 

Sehinggah orang tua tidak harus menyuruh terus menerus kepada anak.  

B. Implikasi 

Sehubungan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan sebagai berikut: 

1. Bagi orangtua single parent adalah : bagi orangtua yang berkecukupan 

diharpakan tidak hanya mengejar materi dan karier sementara, tetapi 

memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anaknya, yaitu dengan 

cara memberikan penanaman nilai-nilai agama sejak dini. Sementara 

itu, bagi orang tua yang kurang mampu diharapkan tidak terlalu 

membebani anak dengan tuntutan berkerja, khususnya pendidikan nilai 

keagamaan. 

2. Bagi anak dari orangtua single parent, hendaknya anak ikut membantu 

kegiatan orangtuanya, lebih perhatian dengan orangtua, dan lebih 

terbuka dengan orangtuannya. 

3. Bagi peneliti lain, agar dapat meneliti menanamkan nilai pendidikan  

keagamaan anak dari keluarga single parent yang lainnya atau tetap 

pada subtansi yang sama akan tetapi pada latar penelitian yang 

berbeda. 
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