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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 

 Alif Tidak dilambangkan Tidakdilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ Es (dengantitik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ Ha (dengantitik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet (dengantitik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Shad Ṣ Es (dengantitik di bawah) ص

 Dhad Ḍ De (dengantitik di bawah) ض

 Tha Ṭ Te (dengantitik di bawah) ط

 Dza Ẓ Zet (dengantitik di bawah) ظ

 Ain „ Apostrof terbaik„ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun  N En ن

 Wawu W We و

 Ha  H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 Ya‟ Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 FATḤAH a A ــَـ

 KASRAH i I ــِـ

 ḌAMMAH u U ــُـ
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3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Haruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas ــَـ

 Kasrah dan ya I i dan garis di atas ــِـ

 Dammah dan wau U u dan garis di atas ــُـ

    

4. Ta’Marbutah  

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

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

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n].  

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي),maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).  

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لآ) alif 

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
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ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

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

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan 

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

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah.  

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 



 

xiv 
 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, 

CDK dan DR). 
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ABSTRAK 

 

Nama Peneliti : NUR AFIAT 

Nim   : 50200116064 

Judul Skripsi : Peran Orang Tua dalam Pembinaan Moral Anak di Desa     

Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar 

 

Penelitian ini mengangkat pokok masalah bagaimana  “Peran Orang Tua 

Dalam Pembinaan Moral Anak di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten 

Polewali Mandar”, dengan sub masalah yaitu: Faktor apa yang menyebabkan 

merosotnya moral anak Di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali 

Mandar? Upaya Orang Tua dalam Mencapai Perbaikan Moral Anak di Desa Amola 

Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dan Apa saja Faktor  Penghambat 

Orang Tua Terhadap Pembinaan Moral Anak di Desa Amola Kecamatan Binuang 

Kabupaten Polewali Mandar? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Desa 

Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan bimbingan dan pendekatan psikologi. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah orang tua sebagai informan kunci (key informan) dan 

anak-anak sebagai informan tambahan. Buku, majalah, internet, laporan dan 

dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini 

melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan merosotnya 

moral anak di Desa Amola ada 4, yaitu: Pertama, kurang tertananmnya jiwa agama 

pada orang tua. Kedua, keadaan keluarga yang kurang stabil baik dari segi ekonomi 

maupun sosial. Ketiga, pendidikan moral tidak terlaksana menurut semestinya baik 

dalam rumah tangga, sekolah maupun masyarakat. Keempat, suasana rumah tangga 

yang kurang baik. Upaya yang dilakukan orang tua dalam mencapai perbaikan moral 

ada 4, yaitu: Pertama, memperkenalkan nilai moral yang berlaku di masyarakat. 

Kedua, meningkatkan pendidikan agama dalam keluarga. Ketiga, memberikan 

pembinaan mental. Keempat, memberikan contoh yang baik bagi anak. Adapun faktor 

penghambat orang tua dalam membina anak ada 2 yaitu: lingkungan pergaulan dan 

kurangnya ilmu pengetahuan orang tua tentang ajaran agama Islam. 

Implikasi penelitian ini adalah orang tua hendaknya mengajarkan pendidikan 

keagamaan bagi anak agar kelak anak dapat memberikan pengajaran yang sama 

terhadap keluarganya dan lingkungan masyarakat. Orang tua hendaknya senantiasa 

memberikan perhatian sebagai bentuk pengajaran, arahan serta pengawasana bagi 

anak dan terhindar dari pergaulan yang kurang baik karna pergaulan dapat 

mempengaruhi karakter anak. Selain dari pada itu orang tua juga harus menjadi 

contoh atau teladan yang baik bagi anaknya. Hendaknya kepala Desa dapat 
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mempertahankan pembinaan orang tua yang ada sekarang karna pembinaan ini sangat 

berharga bagi orang tua yang kekurang ilmu pengetahuan tentang keagaamaaan dan 

juga orang tua hendaknya dapat memaanfaatkan kesempatan itu dan aktif dalam 

pembinaan tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang dapat dijadikan 

tempat perlindungan sekaligus jembatan untuk mencapai ketentraman dan 

kebahagiaan dari setiap anggotanya. Di dalam masyarakat pasti akan dijumpai 

keluarga yang dapat dikatakan sebagai sistem sosial. Suatu keluarga dikatakan 

sebagai sistem sosial karena memiliki unsur-unsur sistem sosial yang ada pada 

pokoknya yang mencakup kepercayaan, perasaan, tujuan, kedudukan, kekuasaan, 

peranan, sanksi dan fasilitas diantara masing-masing anggota keluarga. 

Keluarga merupakan sebuah kelompok yang terbentuk dari perhubungan laki-

laki dan wanita yang berlangsung relatif lama untuk membesarkan anak-anak. Jadi 

keluarga dalam bentuk murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, 

istri dan anak-anak.
1
 Sebagai orang tua harus memiliki jiwa dan perilaku yang baik 

terhadap dirinya, serta  mampu menunjukkan  kepada anak  sebagai bentuk 

penanaman nilai-nilai moral. 

Sebagian besar perilaku seorang anak mencerminkan bagaimana sikap orang 

tua terhadap mereka yang merupakan aspek pembinaan secara tidak langsung. Segala 

sesuatu yang ditunjukkan orangtua baik itu perkataan dan tindakan akan  memberikan 

dampak terhadap perilaku anak baik di lingkungan keluarga maupun dilingkungan 

masyarakat. 

                                                           
1
Istianah A. Rahman. Perilaku Disiplin Remaja. (t.c; Makassar : Alauddin University Press, 

2012), h. 35. 
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Setiap persoalan pendidikan anak dikaji dari berbagai sudut keilmuan secara 

terpadu. Ilmu pendidikan memberi landasan bagaimana cara mendidik anak, baik 

secara umum maupun khusus, tercakup juga didalamnya ilmu pembelajaran, tentang 

bagaimana cara membelajarkan anak usia dini. Anak usia dini sedang dalam tahap 

pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat, baik fisik maupun mental. 

Pertumbuhan dan perkembangan anak telah dimulai sejak dalam kandungan. Setiap 

anak sifatnya unik, tidak ada dua anak yang persis sama sekalipun mereka kembar 

siam. Setiap anak terlahir dengan potensi yang berbeda-beda, memiliki kelebihan, 

bakat dan minat tersendiri.
2
 

Anak usia dini belajar dengan caranya sendiri. Orang tua tidak serta merta 

memaksakan kehendak dalam membina anaknya  dikarenakan kadar keinginan anak 

usia dini dengan orang dewasa sangatlah berbeda. Banyak hal yang disukai anak tidak 

disukai orangtua, begitupun sebaliknya. Hal tersebut telah membuktikan bahwa jalan 

pikiran anak berbeda dengan jalan pikiran orang dewasa. Oleh karena itu, orang tua 

atau seorang guru harus mampu memahami bagaimana hakikat perkembangan anak 

agar dapat membina atau mendidik sesuai dengan jalan pikiran anak. Di samping itu 

seorang anak diusia dini sangatlah mudah dalam  memahami dan merespon apa yang 

ia terima. 

Setiap orang tua menginginkan anaknya berkembang secara baik dan 

sempurna. Maka dari itu mereka sangat berperan aktif dalam proses pertumbuhan 

anak. Didalam sebuah keluarga (ayah dan ibu) bertindak sebagai pendidik. 

Sebagaimana pendidikan yang harus mereka jalankan adalah pendidikan yang terkait 
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Slamet Suyanto, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini(Cet. I; Yogyakarta: Hikayat, 

2005), h. 5. 
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proses perkembangan akal dan rohani anak yang mengacu pada aspek-aspek 

kepribadian secara garis besar. 

Banyak faktor secara tidak langsung dalam lingkungan keluarga yang sangat 

mempengaruhi perilaku anak yang sering dilakukan orang tua, sehingga menjadi 

pengajaran dan pengalaman bagi pribadi anak yang secara tidak langsung akan 

menjadi kebiasaan bagi anak. Jadi, sebagai orang tua harus mampu memberikan 

pengajaran yang baik, menunjukkan etika yang baik didepan anak serta menciptakan 

pengalama yang baik bagi anak-anaknya. Adapun yang dimaksudkan dengan 

pengalaman yang telah menjadi kebiasaan bagi anak yang ditiru dari tindakan dan 

perilaku orang tuanya misalnya, menunjukkan tata cara bertindak yang benar seperti, 

makan, minum, buang air, tidur, bertindak sopan terhadap siapapun  dan sebagainya. 

Jadi, pentingnya keluarga bagi anak, menyebabkan ayah dan ibu mempunyai peran 

dalam pengasuhan (pembinaan). 

Ayah dan ibu adalah pasangan yang berasal dari latar belakang yang berbeda. 

Perbedaan tersebut idealnya, akan saling melengkapi sehingga dapat menjalankan 

rumah tangga dan perkawinan dengan lancar, dalam artian keharmonisan keluarga 

dapat tercipta. Fungsi keluarga akan lebih efektif  jika berangkat dari kondisi keluarga 

yang harmonis, karena dalam hal pengasuhan kedua orang tua akan memberikan 

model yang lengkap dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, kerjasama dalam 

pengasuhan adalah hal yang sangat penting. Hal ini dimaksudkan bahwa  pengasuhan 

anak tidak dapat dilepaskan dari kedua orang tuanya.
3
 

Salah satu hal yang terpenting yang harus ditanamkan dalam diri anak adalah 

nilai-nilai moral yang baik. Pembinaan nilai-nilai moral sangat penting bagi 
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Istianah A. Rahman, Perilaku Disiplin Remaja, h. 12. 
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masyarakat, bangsa, ummat bahkan dalam kelompok terkecil (keluarga). Masalah 

moral kerap menjadi perhatian diberbagai kalangan mana saja baik itu kalangan orang 

tua, dewasa, remaja bahkan anak-anak, dan tidak henti-hentinya kita mendengar 

sebagian besar orang tua mengeluhkan bagaiamana cara menghadapi anak-anaknya 

dimanapun dan kapan pun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa moral sangatlah 

menjadi pokok pembahasan dalam masyarakat. 

Adapun dasar-dasar moral yang harus dimiliki setiap orang baik dalam 

kelompok masyarakat kecil atau pun besar atau bahkan dalam ruang lingkup keluarga 

ialah, kejujuran, kebenaran, kesopanan, keadilan, dan keberanian. Di samping itu 

setiap masyarakat khususnya orang tua harus mampu membina dirinya sebelum 

mereka membina anak-anaknya, utamanya dalam konteks keberagaman. Sebagai 

orang tua pasti memiliki kepercayaan atau keyakinan yang menuntunnya dalam 

menjalankan sesuatu. Setiap agama memiliki ajaran atau aturan tersendiri yang 

mampu membentengi  serta menjadi pengontrol bagi diri setiap penganutnya. 

Pembinaan jiwa agama sangat perlu bagi anak agar mereka mampu 

menghadapi zaman dan suasana yang rumit dikemudian hari. Sejak kecil, orang tua 

harus memperkenalkan serta menanamkan jiwa keagamaan terhadap  anaknya. Di 

samping kebiasaan hidup yang sesuai dengan agama yang dialami sejak kecil, maka 

itulah yang akan membina mental beragama pada anak dikemudian hari.
4
 

Dalam upaya membina  nilai-nilai moral pada anak, orang tua dituntut untuk 

mengasuh, menjaga dan melindungi anak dari segala hal-hal yang dapat merusak 

                                                           
4
Zakiah Drajat, Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia(Cet. VI; Jakarta: Bulan 

Bintang,1973),  h. 68. 
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moral dan masa depan anak kelak. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS at-

Tahrim/66: 6. 
                            

                      

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

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

malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah swt. terhadap apa yang 

diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
5
 

Namun melihat keadaan sekarang ini banyak anak- anak yang kurang 

mementingkan pendidikan, sehingga tidak adanya nilai-nilai moral atau akhlak yang 

baik yang tertanam dalam diri anak. Banyak hal yang memicu seorang anak di desa 

Amola dikatakan tidak bermoral seperti halnya, mengomsumsi minuman keras, 

mencuri, tidak memiliki sopan santun ketika berbicara atau bertemu dengan orang 

tua, suka membuat onar atau mencari masalah dengan tetangga kampung. Di samping 

itu, kurangnya perhatian  orang tua terhadap pendidikan sehingga membuat anak 

tidak memiliki motivasi dalam belajar serta tingginya rasa persaingan diantara 

mereka.  Selain  itu, melihat fenomena yang ada dalam masyarakat khususnya 

beberapa keluarga di Desa Amola sudah banyak orang tua yang tidak lagi mengetahui 

bagaimana peran yang semestinya harus dijalankan didalam keluarga utamanya  bagi 

anak-anak. Orang tua yang kurang mementingkan pendidikan akan memengaruhi 

kurangnya minat anak-anak terhadap pendidikan. Di samping itu pendidikan juga 

sangat penting bagi anak sebagai pembinaan nilai-nilai moral kedua setelah 

pembinaan yang mereka dapat didalam keluarga. 

                                                           
5
Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (t.c;Jakarta: PT.Sinergi 

Pustaka Indonesia,2012), h. 820. 
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Berangkat dari penjelasan singkat diatas dapat memberikan gambaran  tentang 

begitu pentingnya pembinaan moral terhadap anak. Maka dari itu, peneliti akan 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaiman peran orang tua terhadap anak 

dengan judul “Peran Orang Tua dalam Pembinaan Moral Anak di Desa Amola 

Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (kualitatif). Penelitian ini di 

fokuskan terhadap bagaimana peran orang tua dalam pembinaan moral anak yang 

berusia  6-12 tahun di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka deskripsi fokus penelitian ini adalah  

a. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan moral pada anak 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan moral pada anak, seperti 

kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap orang dalam masyarakat, keadaan 

keluarga yang kurang stabil baik dari segi ekonomi maupun sosial, pendidikan moral 

tidak terlaksana menurut mestinya baik dalam rumah tangga, sekolah maupun 

masyarakat serta suasana rumah tangga yang kurang baik. 

b. Upaya orang tua dalam mencapai perbaikan moral pada anak 

Adapun upaya yang dilakukan orang tua dalam mencapai perbaikan moral 

anak seperti, memperkenalkan nilai moral yang berlaku dimasyarakat, meningkatkan 

pendidikan agama dalam keluarga, meningkatkan pembinaan mental, memberikan 

dukungan atau motivasi kepada anak dalam belajar serta memberikan contoh yang 

baikatau menjadi teladan kepada anak terutama dalam hal moral. 
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c. Faktor penghambat orang tua terhadap pembinaan moral anak 

Adapun beberapa hal yang menjadi faktor penghambat orang tua terhadap 

pembinaan moral anak seperti, lingkungan pergaulan dan kurangnya ilmu 

pengetahuan yang dimiliki  orang tua mengenai ajaran agama Islam.   

 C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka peneliti akan 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Faktor apa yang menyebabkan kerusakan moral pada anak di Desa Amola 

Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar? 

2. Bagaimana upaya orang tua dalam membina moral anak di Desa Amola 

Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar? 

3. Apa saja hambatan yang didapatkan orang tua dalam pembinaan moral anak 

di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar? 

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran dan pembacaan terhadap berbagai karya tulis 

ilmiah, penulis tidak menemukan penelitian ataupun karya tulis ilmiah yang sama 

persis dengan yang akan penulis teliti. Namun, ada beberapa karya tulis ilmiah yang 

memiliki keterkaitan baik dari segi tema/kajian atau penelitian yang akan penulis 

teliti. Di antaranya sebagai berikut: 

1. Kaitannya dengan Buku-buku 

a. Buku karya Zakiah Drajat dengan judul Membina Nilai-Nilai moral di Indonesia.  

Buku ini menjelaskan tentang semua aspek yang berkaitan dengan moral dan 

menjelaskan secara umum baik dari segi konsep, faktor merosotnya moral anak, 
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upaya perbaikan moral dalam suatu masyarakat khususnya kepada bangsa dan 

negara.
6
 

b. Buku karya Emile Durkheim, dengan judul Pendidikan Moral Suatu Studi Teori 

dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan. Buku ini menjelaskan tentang  beberapa 

landasan utama terbentuknya moral yang mana ada tiga landasan seperti, sumber 

moral, subyek dan obyek moral serta tujuan moral. Selain itu buku ini juga 

membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk pendidikan moral.
7
 

c. Buku karya Sri Lestari dengan judul, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan 

Penanganan Konflik dalam Keluarga. Buku ini mengulas tentang bagaimana 

bentuk pengasuhan yang seharusnya diberikan orang tua terhadap anak-anaknya 

didalam keluarga. Adapun beberapa bentuk pengasuhan yang dijelaskan seperti 

pentingnya ibadah, sikap jujur, rukun, dan hormat yang mana orang tua harus 

mampu menanamkan sikap tersebut sebagai bentuk pengasuhan yang baik kepada 

anak.
8
 

2. Kaitannya dengan Penelitian Terdahulu 

a. Skripsi, “Pembinaan Karakter Anak pada Sekolah Alam Insan Kamil di Kelurahan 

Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”, yang disusun oleh Risna 

Bahar.T Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Karya ilmiah ini mengulas tentang metode pembinaan karakter, manfaat 

                                                           
6
Zakiah Drajat,  Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia,  (Cet. VI; Jakarta : PT. Bulan 

Bintang,1973),  h. 49. 

7
Emile Durkheim, Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan (tc, 

Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990), h.2. 

8
Sri Lestari, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam 

Keluarga,(Cet.I;Jakarta: Prenada Media Group,2012),h. 168. 
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pembinaan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pembinaan karakter 

anak.
9
 

b. Skripsi dengan judul “Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Membina 

Akhlak Remaja di Kelurahan Sengiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten 

Sinjai”. Dalam karya ilmiah ini dijelasakan tentang metode yang dilakukan 

penyuluh terhadap pembinaan akhlak pada remaja, serta upaya dan hambatan para 

penyuluh dalam membina akhlak remaja. Jadi inti pokok kajian dalam karya 

ilmiah ini adalah bagaimana pembinaan ahklak pada remaja.
10

 

c. Skripsi, “Metode Penanaman Nilai-nilai Akhlak Terhadap Anak dalam Rumah 

Tangga di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polmas”, disusun 

oleh Syamsuddin Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bertitik fokus pada 

sejauh mana peranan orang tua dalam rumah tangga terhadap pembinaan nilai-nilai 

keagamaan anak, selain itu penelitian ini membahas tentang metode yang 

diterapkan orang tua dalam rumah tangga dalam menghadapi hambatan dalam 

membina anak serta faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan anak dalam 

penanaman nilai-nilai keagamaan.
11

 

 

 

                                                           
9
Risna Bahar, “Pembinaan Karakter  Anak  pada Sekolah Insan Kamil di Kelurahan 

Tamarunang  Kecamatan  Somba Opu Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, 2015). 

10
Suriyansi Eka Anugrah, Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Membina Akhlak 

Remaja di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Skripsi 

(Samata,Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2018). 

11
Syamsuddin, “Metode Penanaman Nilai-nilai Akhlak Terhadap Anak dalam Rumah Tangga 

di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polmas”, Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi,2005). 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui faktor penyebab rusaknya moral pada anak di Desa Amola 

Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. 

b. Untuk mengetahui upaya orang tua dalam membina moral anak di Desa Amola 

Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoretis 

Dengan penelitian ini dapat menambah referensi, pengalaman dan tambahan 

informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap diri penulis dan 

mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

mengenai Peran Orang Tua dalam Pembinaan Moral Anak. 

b. Kegunaan Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa 

Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian dengan adanya 

penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai langkah-langkah 

orang tua dalam mendidik dan menanamkan moral baik  pada anak, serta sebagai 

bentuk tugas akhir penulis  untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada 

jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Anak 

1. Pengertian Anak 

Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah 

sebagai manusia yang masih kecil.
1
 Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah 

keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya 

serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. 

Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah 

umur dan belum dewasa, serta belum kawin.
2
 

Apabila mengacu pada aspek psikologis , pertumbuhan manusia mengalami 

fase-fase perkembangan kejiwaan, yan masing-masing ditandai dengan ciri-ciri 

tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar 

batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang 

dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, 

yaitu: 

a. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam: 

1) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun; 

2) Masa kanak-kank pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun. 

                                                           
1
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 

735. 

2
Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid 

AsySyari’ah) (Palembang: Noerfikri, 2015), h. 56. 
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3) Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun. 

b. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana 

perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; 

perubahan perasaan kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian. 

c. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada 

umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi 

perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini 

anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam 

proses kemantapan.
3
 

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi 

dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, 

meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain 

sebagai suami-istri muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, 

Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, aak dibawah umur 

adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia 

dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, 

menurut hukum adat Indonesia tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur 

berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah 

seseorang dianggap belum dewasa.
4
 

 

 

                                                           
3
Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, h. 57. 

4
Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, h. 57. 
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Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah 

sebagai berikut: 

a. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No.2), 

tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 

2003 No.37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa 

dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai uur 17 (tujug belas) tahun; 

b. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 

2003 No.93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia 

anak berhak untuk memilih berusia 17 (tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai 

presiden/ wakil Presiden berusia sekurang-kurangna 35 (tiga puluh lima) tahun;
5
 

c. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian 

anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur 

genap 21 (dua puluh satu) tahun,maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum 

dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas 

dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, 

dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian. 

d. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam 

undang-undang ini tidak lansung mengatur tentang masalah ukuran kapan 

seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 

yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai 

umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasa; 7 ayat 1 memuat 

                                                           
5
Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur (Bandung: PT. Alumni 2014), h.14. 
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batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 

tahun;
6
 

e. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang 

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin; 

f. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 

tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang 

dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
7
 

g. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan; 

h. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana 

Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
8
 

i. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No, 

165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 

(delapan belas) tahun; 

j. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan 

belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal 

ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 

                                                           
6
Pasal 330 kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rhdbook Publisher, 2008, h.82. 

7
Ahmad Fauzan, Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, Kecana, 

(Jakarta, 2009), h.96. 

8
Ahmad Fauzan, Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, Kecana, h. 

15. 
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283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh 

belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia bagi seorang wanita 

adalah 15 (lima belas) tahun; 

k. Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak di bawah 12 

(dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/ tindakan 

adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.
9
 

2. Hak dan Kewajiban Anak 

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak afdhal rasanya apabila 

tidak berbicara mengenai kewajiban, karena antara hak dan kewajiban adalah suatu 

hal yang selalu beriringan. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan 

(dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak 

melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan 

melakukan kewajiban-kewajiban menjadi anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. 

Anak yang baik tidak hanya meminta hak-hak saja, tetapi akan melakukan kewajiban-

kewajibannya.
10

 

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari 

segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, maka seorang anak 

diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
11

 

Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. Lukman ayat 14 sebagai berikut: 

                        

              

                                                           
9
Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, h. 15. 

10
Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 228. 

11
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 21. 
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Terjemahnya: 

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 

bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada 

dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S Lukman ayat 

14).
12

 

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-undang  

Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undan-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka 

paling tidak ada 19 hak anak, antara lain: 

a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4); 

b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan (Pasal 5); 

c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi 

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau 

Wali (Pasal 6); 

d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh 

orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1); 

e. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang 

anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan 

diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2); 

                                                           
12

Kemerdekaan Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, Direktorat Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (t.c; Jakarta: PT. Sinergi 

Pustaka Indonesia, 2012), h. 412. 
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f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai 

dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8); 

g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya (Pasal 8 ayat 1); 

h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan 

luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak 

mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2); 

i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, 

dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan (Pasal 

10); 

j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 

dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, 

bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11); 

k. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, 

dan pemeliharaan tahap kesejahteraan sosial (Pasal 12); 

l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, 

yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan: 1) Diskriminasi; 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3) 

Penelantaran; 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; 5) Ketidakadilan; dan 

6) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13); 

m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16); 
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n. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 

ayat 2); 

o. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: 1) mendapatkan 

perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 2) 

memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap 

tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 3) membela diri dan memperoleh 

keadilan di depan pengadilan anak yang objektif  dan tidak memihak dalam 

sidang tertutup untuk umum (Pasal 17); 

p. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang 

berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2); 

q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan 

bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). 

B. Peran Orang Tua dalam Pembinaan Moral Anak 

1. Pengertian Peran Orang Tua  

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, peran merupakan sesuatu yang jadi 

bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal 

atau peristiwa).
13

 Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis dari 

kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.
14

Orang 

tua disini merupakan ayah ibu yang memegang peranan yang sangat penting dalam 

membina atau mendidik anaknya serta harus tanggung bertanggung jawab dalam 

keluarganya berdasarkan tugas dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                           
13

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet III; Jakarta Timur: Balai 

Pustaka, 2011), h. 870. 

14
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013), h. 217.  
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Orang tua merupakan ayah dan ibu dari seorang anak melalui hubungan 

biologis maupun hubungan sosial. Orang tua juga merupakan komponen keluarga 

yang terdiri dari ayah dan ibu, yang merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan 

yang sah yang membentuk sebuah keluarga yang utuh. Orang tua juga memposisikan 

diri sebagai pendengar yang baik terhadap anak agar dapat memberikan pendapat dan 

mengarahkan anak ke jalan yang lebih baik. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa peran 

orang tua merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh ayah ibu dalam 

menjalankan tugas sebagai bentuk perwujudan dari masing-masing hak dan 

kewajiban serta tanggung jawab yang mereka punya. Ibu menjalankan tanggung 

jawab dalam mengurus rumah, mendidik anak, serta mendampingi suami dalam 

segala aktivitas dalam keluarganya, sedangkan ayah menjalankan tanggung jawab 

dalam memberikan nafkah bagi seluruh anggota keluarganya. 

Peran merupakan kedudukan yang harus diikuti dengan perwujudan perbuatan 

yang di sesuaikan dengan peran atau kedudukannya tersebut.
15

 Semua orang pastinya 

memiliki peran dalam kehidupannya masing-masing khususnya orang tua terhadap 

anak. Salah satu peran yang harus dijalankan orang tua terhadap anaknya ialah 

mendidik, membina, menjaga serta memberikan pengasuhan yang baik agar 

terciptanya generasi ideal yang mampu berguna bagi keluarga, masyarakat, utamanya 

bangsa dan negara. 

Mendidik anak adalah kewajiban orang tua, dan memang dalam diri manusia 

ada naluri untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan tulus dan penuh kasih 

                                                           
15

Agus Yunita dkk, “Peran Keluarga dalam Pembinaan Budi Pekerti Anak Usia Sekolah 

Dasar (Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Volume 1, Nomor 1:1-2 (Agustus 2016), hal.3. 



20 
 

 

sayang. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama kali dikenal oleh 

anak.
16

 Maka dari itu, setiap orang tua harus mampu meningkatkan perhatian, 

dukungan, serta mengolah pola asuh dengan  baik terhadap anak-anak dimasa kecil 

yang  mengantarnya menjadi generasi yang berhasil dalam menjalani kehidupannya 

serta dapat berbakti kepada orang tua. 

Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan yang sepenuhnya tidak berdaya dan 

harus menggantungkan diri pada orang lain. Seorang anak memerlukan waktu yang 

sangat lama, sebelum ia bisa lepas berdiri sendiri. Maka dari itu pentingnya peranan 

orang tua tersebut terhadap perkembangan kepribadian anak. Anak - anak yang 

kurang mendapat perhatian orang tua kebanyakan menjadi pemurung, tidak semangat 

dan daya tangkapnya kurang baik. Karena itu, perkembangan kecerdasannya 

terbelakang.
17

 

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama bagi anak.Anak 

dilahirkan kemudian dibesarkan dengan penuh keikhlasan, kasih dan sayang dari 

setiap orang tuanya didalam lingkungan keluarga. Pendidikan yang diperoleh anak 

akan mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak serta kepribadian tiap-tiap 

anak. Orang tua sebagai teladan  pertama bagi anak-anaknya, orang tua memiliki 

peran yang sangat penting dalam pendidikan anak, serta mampu menanamkan dengan 

baik  sejumlah nilai, norma, atau moral.  

 

                                                           
16

Munirah, Lingkungan dalam Perspektif Pendidikan Islam: Peran Keluarga, Sekolah, dan 

Masyarakat dalam Perkembangan Anak (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.83. 

17
Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi (Cet.II; Jakarta: Bulan Bintang, 

1982), h.34.  
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Pendidikan dalam keluarga merupakan pondasi yang menentukan 

perkembangan anak selanjutnya. Orang tua merupakan panutan bagi anak-anaknya. 

Selain melahirkan, mengasuh, dan membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, 

orang tua juga berperan untuk mengarahkan anak kepada kedewasaan serta 

mengembangkan potensi yang dimiliki anak dan menanamkan nilai-nilai atau ahklak 

yang baik bagi anak yang berlandaskan Alquran dan as-Sunnah.  Selain dari pada itu, 

orang tua juga seharusnya menampakkan perilaku yang baik  dalam artian orang tua 

adalah teladan bagi anak-anaknya. Sebagai teladan yang baik, maka seluruh aktivitas 

baik perkataan maupun tindakan harus bersifat positif karena anak akan meniru 

semua gerak-gerik yang ada didalam lingkungan keluarga. Kondisi apapun yang ada 

didalam kelurga misalnya,  kondisi keagamaan akan mengakibatkan anak tersebut 

memiliki jiwa keagaman. Secara tidak langsung keluarga merupakan pembentuk 

kepribadian yang paling dominan bagi setiap anggotanya. 

Adapun peran orang tua yang sangat penting sebagai bentuk pembinaan  nilai-

nilai moral pada anaknya adalah memberikan pendidikan yang terkait dengan 

keagamaan, menanamkan nilai ibadah, nilai akhlak, dan nilai sosial. Melihat situasi 

dizaman sekarang ini sangatlah miris yang dimana pendidikan keagamaan dalam 

keluarga tidak lagi menjadi suatu hal yang sangat penting. Banyak orang tua yang 

kurang aktif dalam memberikan pengajaran mengenai agama. 

Orang yang tidak pernah mendapatkan didikan agama tidak akan mengetahui 

nilai moral yang perlu di patuhinya dan mungkin tidak akan merasakan pentingnya 

mematuhi nilai moral yang pasti dan dipatuhi dengan ikhlas. Apabila agama masuk 

dalam pembinaan pribadi seseorang maka dengan sendirinya segala sikap, tindakan, 



22 
 

 

perbuatan dan perkataannya akan di kendalikan oleh pribadi, yang terbina di 

dalamnya nilai agama, yang akan jadi pengendali bagi moralnya.
18

 

2. Tugas dan Tanggung Jawab Orang Tua  

Islam telah menakdirkan orang tua beranggung jawab dalam kelangsungan 

hidup dan perkembangan anak dengan dasar bahwa anak adalah titipin dari Allah swt. 

maka dari itu, ada beberapa tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.
19

 

Adapaun tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak
20

 adalah sebagai 

berikut: 

a. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan 

alami untuk dilakukan, karena anak membutuhkan, makan,  minum dan perawatan 

sebagai bentuk pertahanan hidup bagi dirinya. 

b. Melindungi dan menjamin kesehatannya baik secara jasmaniah maupun rohaniah 

dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat 

membahayakan dirinya. 

c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna 

bagi kehidupannya kelak. 

d. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan 

keagamaan yang berlandaskan Alquran dan as-Sunnah. 

 

 

                                                           
18

Zakiah Drajat,  Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia,  (Cet. VI; Jakarta : PT. Bulan 

Bintang,1973),  h. 49. 

19
Alwiyah Abdurrahman, Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak (Cet. IX; Bandung: Al-

Bayan,1994), h. 32. 

20
Chaeruddin, Metodologi Pengajaran Agama Islam Luar Sekolah (Cet. I; Yogyakarta: 

Lanarka Publisher,2009), h. 69.  
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3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak 

Menurut Ramayulis bahwa kewajiban-kewajiban terpenting orang tua 

terhadap anak-anaknya adalah sebagai berikut: 

a. Memilih nama yang baik bagi anaknya, sebab nama yang baik merupakan doa 

yang diharapkan mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkah laku, 

kepribadian, cita-cita dan masa depannya. 

b. Memperbaiki adab dan pengajaran anak-anaknya serta membina aqidah yang 

benar dan menanamkan agama yang kuat. 

c. Memuliakan anak-anaknya, berbuat adil dan kebaikan diantara mereka. 

d. Membina akhlak anak-anak, karena membina tingkah laku dan etika anak 

merupakan suatu kewajiban agama yang lazim bagi setiap orang tua sesuai 

parintah Allah swt. dalam Alquran. 

e. Memenuhi kebutuhan sehari-hari anaknya. 

f. Mengajarkan pokok-pokok agama, menjadi kewajiban orang tuan mengajarkan 

pokok-pokok agama kepada anak-anaknya sejak kecil, mulai dari kalimat tauhid 

sampai masalah ibadah. 

g. Melatih beribadah salat. Sejak dini sebaiknya orang tua sudah harus melatih anak 

untuk melaksanakan salat agar kelak anak terbiasa menjalankannya, sehingga 

anak akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela.
21
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Ramayulis dkk, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 

h.60. 
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4. Pembinaan Moral Anak 

Kata “pembinaan” berasal dari kata “bina” yang berarti “bangun”.Pembinaan 

merupakan usaha dengan membimbing dan membentuk sesuatu untuk berubah ke 

arah yang lebih baik atau lebih bermanfaat. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai 

upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau 

menjaga keadaan sebagaimana mestinya.
22

 Pembinaan sangat dibutuhkan bagi setiap 

orang sebagai pengarah atau penunjuk jalan hidup seseorang sehingga tercapainya 

kebahagiaan dan selamat dari persoalan-persoalan dunia. 

Kata “moral” berasal dari bahasa latin“mores”yang berarti adat kebiasaan. 

Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti tata susila. Moral 

merupakan istilah tentang perilaku yang diterapkan kepada manusia sebagai individu 

maupun sebagai sosial. Moralitas bangsa artinya, tingkah laku ummat manusia yang 

berada dalam suatu wilayah tertentu disuatu Negara. Pengertian moral sama dengan 

akhlak karena secara bahasa artinya sama, yaitu tindakan atau perbuatan. Moralitas 

manusia dibagi dua, yaitu: (1) moralitas yang baik dan (2) moralitas yang buruk. 

Perbedaan dari kedua konsep tersebut, yaitu akhlak dan moral terletak pada standar 

atau rujukan normatif yang digunakan. Akhlak merujuk pada nilai-nilai agama, 

sedangkan moral merujuk pada kebiasaan.
23

 

Menurut Durkheim, moral meliputi konsistensi, keteraturan tingkah laku 

artinya, apa yang menjadi moral hari ini akan menjadi moral esok hari. Moralitas 

berarti suatu orientasi aktivitas yang impersonal. Tindakan demi kepentingan diri 

sendiri tidak pernah dianggap bersifat moral, karena yang menjadi obyek perilaku 
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Agus Yunita dkk, “Peran Keluarga dalam Pembinaan Budi Pekerti Anak Usia Sekolah 

Dasar (Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)”, Jurnal Ilmiah,h. 4. 

23
Beni Ahmad Saebani dkk, Ilmu Akhlak (Cet. II; Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 30.  
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moral adalah kelompok atau masyarakat.
24

 Artinya, Setiap orang tidak dapat 

menjalani hidup dengan baik tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sejak kecil 

sampai seseorang itu dewasa selalu membutuhkan bantuan agar terwujudnya sesuatu 

hal yang diinginkan. Dalam masalah moral masalahnya sama sekali lain. Tentu saja 

bila kita melanggar kaidah moral kita menanggung risiko akan menerima 

konsekuensi yang tidak menyenangkan seperti halnya, dicela, nama baik kita rusak 

dan sebagainya.  

Dalam pembinaan moral pada anak, kita dapat mengetahui terlebih dahulu 

bahwasanya ada dua tahap masa kanak-kanak. Tahap pertama, hampir seluruhnya 

berlangsung dalam keluarga atau sekolah taman kanak-kanak yang sebenarnya 

merupakan perpanjangan peran keluarga. Tahap kedua, berlangsung disekolah dasar 

yang dimana pada waktu itu anak mulai meninggalkan lingkungan keluarganya dan 

mulai memasuki lingkungan yang lebih luas atau dengan kata lain  tahap kanak-kanak 

kedua.
25

 Dalam pembicaran mengenai pembinaan moral dalam keluarga kita akan 

memusatkan perhatian pada tahap pertama meskipun keduanya sangat mempengaruhi 

pembentukan sikap moral. 

Berbicara tentang moral berarti berbicara tentang tiga landasan utama 

terbentuknya moral,
26

 yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber moral atau pembuat sumber. Dalam kehidupan bermasyarakat, 

sumber moral dapat berasal dari adat kebiasaan. Dalam moralitas islam 

sumber moral adalah wahyu Alquran dan as-Sunnah, sedangkan pencipta 
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Emile Durkheim, Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan 

(tc, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990), h. 1. 

25
Emile Durkheim, Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan, h. 

2. 

26
Beni Ahmad Saebani dkk, “Ilmu Akhlak”, h. 32.  
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standar moral adalah Allah swt., yang telah menjadikan para Nabi dan Rasul, 

terutama Nabi terakhir, Muhammad saw. adalah pembuat sumber moral kedua 

setelah Allah swt. 

2. Moralitas sosial yang berasal dari adat, sedangkan objek dan subjeknya adalah 

individu dan masyarakat yang sifatnya lokal karena adat hanya berlaku untuk 

wilayah tertentu artinya tidak bersifat universal, melainkan teritorial.  

3. Tujuan moral yaitu tindakan yang diarahkan pada target tertentu, misalnya 

ketertiban sosial, keamanan dan kedamaian, kesejahteraan dan sebagainya. 

Dalam moralitas Islam, tujuan moralnya adalah mencapai kemaslahatan dunia 

dan akhirat.  

Adapun yang harus diperhatikan dalam pembinaan moral pada anak adalah 

penyelamatan hubungan ibu dan bapak, sehingga pergaulan dan kehidupan mereka 

dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya. Pendidikan moral harus dilaksanakan sejak 

anak kecil dengan cara membiasakan mereka kepada peraturan dan sifat yang baik, 

benar, jujur dan adil. Pendidikan moral yang paling baik terdapat dalam agama 

karena nilai moral yang dapat dipatuhi dengan suka rela tanpa ada paksaan dari luar 

melainkan kesadaran sendiri, datangnya dari keyakinan beragama.
27

 

Agama dapat dikatakan sebagai pengawasan dari dalam diri seseorang dan 

masyarakat beserta aturannya adalah pengawasan dari luar. Apabila didalam suatu 

masyarakat banyak orang-orang yang melakukan pelaggaran moral, maka orang yang 

kurang imannya akan mudah terpengaruh. Namun, seseorang yang kuat keyakinannya 

kepada Tuhan dan mau menjalankan ajaran agama dengan sungguh-sungguh maka ia 

akan jauh dari masalah-masalah didalam lingkungan masyarakat. Semakin jauh 
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masyarakat dari agama maka semakin susah memelihara moral didalam masyarakat 

itu. Maka dari itu, untuk menghasilkan generasi yang bermoral maka orang tua perlu 

menanamkan jiwa keagamaan kepada anak-anaknya agar tercipta keluarga dan 

generasi bangsa yang bermoral. 

Berbicara tentang moral maka kita berbicara tentang agama, karena 

pendidikan moral tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan agama. Penanaman jiwa 

agama harus dilaksanakan sejak anak lahir, misalnya dalam agama Islam setiap bayi 

lahir diazankan, ini berarti pengalaman pertama yang diterimanya diharapkan 

kalimah suci dari Allah swt. selanjutnya pengalaman yang dilaluinya dihari-hari 

pertama dapat pula menjadi bahan pokok dalam pembinaan mental dan moralnya. 

Jadi, pendidikan agama harus terapkan dalam lingkungan keluarga, jagan sampai 

anak keluar kemasyarakat, mereka tidak mengenal agamanya. Orang tua harus 

memperhatikan pendidikan moral serta tingkah laku anak-anaknya. Orang tua 

terkadang membiarkan pertumbuhan anaknya berjalan tanpa bimbingan atau 

diserahkan saja kepada guru di sekolah.Inilah kekeliruan yang banyak terjadi dizaman 

sekarang ini.
28

 

Suatu aspek umum yang terdapat pada semua perilaku yang biasa kita sebut 

sebagai perilaku moral. Bertindak secara moral berarti menaati suatu norma, yang 

menetapkan perilaku apa yang harus diambil pada saat tertentu, bahkan sebelum kita 

dituntut untuk bertindak. Ruang lingkup moralitas adalah ruang lingkup 

kewajiban.Kewajiban adalah perilaku yang telah ditetapkan lebih dahulu.
29
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Secara umum terdapat empat yang menjadi prioritas untuk disampaikan oleh 

orang tua terhadap anak melalui pengasuhan sebagai bentuk pembinaan moral bagi 

anak yaitu sebagai berikut: 

1. Pentingnya Ibadah 

Dalam keluarga yang taat beribadah, orang tua terlebih dahulu memberikan 

contoh pada anak dalam melaksanakan ibadah, kemudian menasihati anak untuk 

melakukannya. Nasihat tersebut juga diikuti dengan pemantauan dan kontrol terhadap 

pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh anak. Pembiasaan yang dilakukan secara 

teratur ternyata berdampak pada terbentuknya kebiasaan anak untuk melakukan 

ibadah yang diajarkan oleh orang tuanya, sehingga anak merasakan ada sesuatu yang 

kurang dalam kehidupannya bila belum melaksanakan ibadah tersebut. Ibadah yang 

dimaksudkan di atas bukan sekedar sholat akan tetapi mencakup puasa, sholat sunnah 

dan ibadah lainnya.
30

 

2. Jujur 

Sikap jujur pada anak sangat diharapkan orang tua.Meskipun anak mendapat 

nasihat orang tua agar tetap bersikap jujur, namun dalam kenyataannya tidak semua 

anak dapat bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu perlu adanya 

pengawasan yang lebih dalam menanamkan sikap moral pada anak sehingga muncul 

kesadaran pada anak tentang pentingnya bersikap jujur.
31

 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS.al-Ahzab:70 dan QS.at-Taubah: 

119 sebagai berikut:  
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َ وَقىُلىُا قىَْلاً سَدِيداً      ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنىُا اتَّقىُا اللََّّ  

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ucapkanlah perkataan yang benar. (QS.al-Ahzab:70)
32

 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنىُاْ اتَّقىُاْ اّللََّ وَكُىنىُاْ مَعَ                                  

ادِقيِنَ   الصَّ

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah 

kamu dengan orang-orang yang benar. (QS.at-Taubah:119)
33

 

3. Hormat 

Para orang tua mengharapkan anak mampu menunjukkan rasa hormat kepada 

orang yang lebih tua, terutama bagi orang tuanya. Rasa hormat harus ditanamkan 

dalam jiwa anak, seperti halnya membiasakan anak untuk menun jukkan sikap-sikap 

tubuh tertentu seperti mengangguk, membungkukkan badan, menyapa bila bertemu 

serta melatih anak untuk berbicara dengan intonasi rendah apabila berkomunikasi 

terhadap sesamanya khususnya orang yang lebih tua. Dalam hubungan orang tua dan 

anak, kepatuhan anak kepada orang tua dijadikan sebagai salah satu indikator sikap 

hormat anak.
34

 

4. Rukun 

Para orang tua berupaya menumbuhkan sikap rukun pada anak dengan 

membiasakan anak untuk berbagi, bersedia mengalah, tolong-menolong, dan 
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menjauhi perselisihan sesama saudara. Apabila dalam keluarga para anggotanya 

dapat bersikap rukun, maka perasaan tentram akan dapat dirasakan oleh keluarga 

tersebut. Kesediaan untuk bermusyawarah atau berdialog antara orang tua dan anak 

sangat mendukung terbentuknya kerukunan dalam keluarga. Perilaku rukun ini juga 

perlu diimplementasikan dalam kehidupan bertetangga dengan saling membantu 

ketika ada perhelatan ataupun ketika tetangga mengalami musibah. Maka dari itu, 

kebiasaan berdialog atau musyawarah dalam keluarga  akan mendukung anak terbiasa 

memahami perspektif orang lain yang dapat menumbuhkan perasaan empati.
35

 

C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Merosotnya Moral Anak-anak 

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemerosotan moral ini sesungguhnya 

banyak sekali antara lain yang terpenting adalah sebagai berikut ; 

1. Kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap orang dalam masyarakat. 

Setiap orang memiliki keyakinan beragama, yang dimana keyakinan itu 

didasari ajaran-ajaran yang akan menjadi panduan dari setiap orang yang menganut 

keyakinan itu. Apabila keyakinan beragama itu, betul-betul telah menjadi bagian 

yang integral dari kepribadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan 

mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya. Ketika Seseorang 

dihadapkan pada sesuatu yang berlawanan dalam ajarannya maka timbul rasa 

bimbang atau ragu terhadap sesuatu itu, hal ini dikarenakan alur pemikiran dan 

hukum-hukum di dalam ajaran dari agama yang diyakininya tidak selaras atau 

sejalan. Seseorang yang betul-betul bertindak berdasarkan ajaran dalam agamanya 

maka itu akan mempengaruhi perilakunya. Agama yang benar akan menjadikan 
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seseorang itu benar dalam artian memiliki moral atau akhlak yang baik, begitupun 

sebaliknya. Selain dari agama, yang menjadi pengawas atau pengontrol moral adalah 

masyarakat dengan hukum dan peraturannya. 

2. Keadaan keluarga yang kurang stabil baik dari segi ekonomi maupun sosial 

Keadaan sangat berpengaruh bagi perilaku setiap orang. Setiap orang 

membutuhkan rasa aman, ketentraman, dan untuk mencapai itu setiap orang tua perlu 

memerhatikan keadaan perekonomian serta mampu berinteraksi sesama anggota 

keluarga dengan baik. 

3. Pendidikan moral tidak terlaksana menurut mestinya, baik dirumah tangga, 

sekolah maupun masyarakat. 

Pendidikan moral adalah sesuatu yang harus diberikan kepada anak. Sebagai 

pendidik pertama, orang tua dituntut untuk memiliki pengetahuan sehingga didalam 

mendidik anak orang tua dapat memahami didikan  seperti apa yang cocok terhadap 

anaknya. Sebagai ummat yang beragama Islam maka didalam membentuk atau 

membina nilai moral harus berlandaskan pada Alquran dan Sunnah. Maka dari itu 

sebelum anak-anak masuk dalam lingkungan masyarakat luas orang tua harus 

memberikan pendidikan keagamaan sebagai pembinaan moral terhadap anak 

sehingga anak mampu beradaptasi dilingkungan masyarakat. 

4. Suasana rumah tangga yang kurang baik. 

Keluarga merupakan tempat dimana anak memperoleh dan mengembangkan 

potensi yang dimiliki. Selain dari pada itu keluarga juga merupakan tempat sandaran 

anak. Dalam keluarga, komunikasi yang baik sangat mempengaruhi hubungan antar 

anggota keluarga. Interaksi antar anggota keluarga sangat penting sehingga 

terjaganya keakraban dan tercapainya keluarga yang harmonis tentram dan damai. 
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Salah satu faktor yang membentuk moral anak adalah keluarga. Jadi, semua aspek 

yang mencakup tentang keluarga adalah pembinaan moral secara tidak langsung. 

Interaksi dan kebiasaan yang dilakukan orang tua dalam keluarga adalah bentuk 

didikan yang non directive bagi anak.
36

 

D. Upaya Orang Tua Untuk Mencapai Perbaikan Moral 

Masalah moral sudah seharusnya menjadi bagian terpenting bagi bangsa 

Indonesia  untuk dijadikan landasan visi dan misi dalam mengembangkan pendidikan 

di negeri ini. Maka dari itu perlu adanya pembinaan moral anak agar kelak ia mampu 

menjadi generasi yang ideal dan mampu menjadi teladan dan pemimpin bagi negeri 

kita ini. Tujuan utama pembinaan moral adalah untuk mewujudkan manusia yang 

ideal, bertakwa kepada Allah swt. serta sanggup hidup bermasyarakat dengan baik. 

Adapun upaya yang dapat dilakukan orang tua untuk mencapai perbaikan 

moral anak adalah sebagia berikut:  

1. Memperkenalkan Nilai  Moral yang Berlaku di Masyarakat 

2. Meningkatkan Pendidikan Agama dalam Keluarga 

Pendidikan agama harus mencakup keseluruh hidup dan menjadi pengendali 

dalam segala tindakan. Kadang-kadang orang menyangka bahwa pendidikan agama 

itu terbatas kepada ibadah, sembahyang, puasa, mengaji dan sebagainya. Bagi orang 

yang menyangka bahwa agama itu sempit, maka pendidikan agama terhadap anak-

anak dicukupkan saja.
37

 Artinya,  orang tua yang menganggap bahwa pendidikan 

agama itu sempit maka dengan menyuruh anak-anaknya pergi mengaji ke masjid 

untuk belajar mengaji atau menyewa guru pengaji itu dapat dinamakan sebagai 
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pendidikan agama. Padahal yang terpenting dalam pembinaan jiwa agama bagi anak 

adalah keluarga. Semua pengalaman yang sudah dilalui, dirasakan serta di lihat si 

anak semenjak kecil akan mempengaruhi pembinaan mentalnya. 

3. Pembinaan Mental Harus di Tingkatkan 

Dalam membicarakan moral kita tidak dapat melepaskan masalah mental pada 

umumnya. Moral adalah salah satu wajah dari kondisi mental. Seseorang yang 

bermental sehat, otomatis dapat di perkirakan moralnya akan baik. Karena, di antara 

gejala, gangguan kejiwaan akan terpantul dan nampak dengan jelas pada moral dan 

tingkah laku. Misalnya, seseorang yang gelisah batinnya atau merasa tertekan dalam 

hidupnya akan melakukan tindakan yang kurang baik.
38

 

Mental akan menjadi penggerak dari setiap perbuatan, perkataan, maupun 

tingkah laku seseorang. Setiap orang pastinya ingin memiliki mental yang sehat dan 

jiwa yang kuat maka perlu adanya pembinaan yang sungguh-sungguh dan baik. 

Adapaun pembinaan mental yang terpenting dan harus dilakukan untuk 

menyempurnakan kepribadian dan sehat mental adalah harus melalui pendidikan 

keagamaan dan pembinaan moral secara baik. 

Anak dalam perkembangan kepribadiannya selalu membutuhkan seorang 

tokoh identifikasi. Identifikasi berarti dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan 

orang lain. Pada anak, biasanya tokoh yang ingin disamai (tokoh identifikasi) adalah 

ayah dan ibunya. Dalam proses identifikasi ini anak mengambil oper (biasanya 

dengan tidak disadari oleh anak itu sendiri) sikap – sikap, norma, nilai dan sebagainya 

dari tokoh identifikasi. Jadi dalam proses identifikasi anak tidak saja ingin menjadi 

identic secara lahiriah, tetapi terutama secara batin. Anak-anak dari keluarga yang 
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terpecah-belah, atau anak-anak yatim piatu tidak mempunyai tokoh identifikasi 

tertentu, sehingga perkembangan kepribadiannya kurang sempurna, mudah 

terpengaruh, muda terjerumus dalam kenakalan atau kejahatan.Untuk menghindari 

hal ini, sebaiknya anak-anak seperti itu diberi tokoh identifikasi pengganti (nenek, 

paman, pengasuh, atau panti asuhan).
39

 

4. Mengarahkan dan memotivasi anak 

Adapun salah satu bentuk pembinaan moral terhadap anak adalah memberikan 

motivasi, dukungan serta arahan yang benar sebelum melakukan sesuatu. Misalnya, 

mengarahkan dan memotivasi anak dalam hal mengikuti tata aturan yang berlaku 

dimasyarakat dengan menunjukkan perilaku yang terpuji  seperti sikap hormat kepada 

yang lebih tua, saling tolong menolong antar sesama dan sebagainya. 

5. Memberikan contoh yang baik atau menjadi teladan kepada anak terutama 

dalam hal moral 

Setiap orang tua harus memiliki pengetahuan yang luas, cerdas, dan mampu 

menjadi pendidik yang baik dan benar terhadap anak-anaknya. Sebelum mereka 

mendidik maka terlebih dahulu mereka mendidik dirinya sendiri karena dengan cara 

itu kelak mereka dapat menunjukkan sikap yang baik yang dapat dilihat dan ditiru 

oleh anaknya. Jadi, sebagai teladan yang baik harus betul-betul mampu menunjukkan 

sikap yang baik pula, seperti halnya sopan dalam bertindak dan berbicara, jujur, 

rendah hati dan senantiasa beribadah kepada Allah swt. 
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E. Faktor Penghambat Orang Tua dalam Membina Moral Anak  

Ada beberapa faktor penghambat orang tua dalam membina moral anak yaitu 

sebagai berikut: 

1. Faktor Ilmu Pengetahuan Orang Tua Tentang Ajaran Agama Islam 

Minimnya pengetahuan orang tua akan ajaran agama Islam maka proses 

binaan akhlak yang dilakukan orang tua tidak maksimal sehingga tidak ada yang akan 

diajarkan dan disampaikan kepada anak-anaknya karena orang tua merupakan 

Pembina pribadi yang pertama bagi seorang anak, maka sepatutnya ia memiliki 

kepribadian yang baik dan berakhlak yang bagus.
40

 

2. Faktor Lingkungan Pergaulan 

Setiap ahli teori kepribadian masih mendiskusikan pentingnya lingkungan 

sosial. Dalam bentuk pengaruh urutan kelahiran, kepribadian dipengaruhi oleh posisi 

kelahiran dalam keluarga, situasi sosial dan pengasuhan.
41

 

Lingkungan pergaulan dapat dikatakan sebagai salah satu parameter baik 

buruknya akhlak seseorang karna lingkungan pergaulan sangat mudah mempengaruhi 

seseorang. Lingkungan yang baik bisa menjadikan akhlk sseorang menjadi baik dan 

begitupun sebaliknya, lingkungan yang buruk juga dapat menjadikan akhlak sesorang 

menjadi buruk. 

3. Faktor Pengasuhan Keterbatasan Waktu bersama Anak 

Freud menekankan dalam buku Psikologi Kepribadian bahwa faktor 

pengasuhan sebagai faktor yang sangat berpengaruh kepada pembentukan 

kepribadian anak.
42

Salah satu faktor penghambat peran orang tua untuk bersama anak 
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adalah faktor pengasuhan keterbatasan waktu dalam membina anak sehingga 

kurangnya perhatian orang tua terhadap anak baik dalam bentuk pengajaran, 

dorongan atau dalam mengarahkan anak tidak efektif.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau analisis data 

kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk menghasilkan data secara 

mendalam, gambaran yang sistematis dan factual yang tidak mengadakan perhitungan 

dengan angka-angka.
1
 Prosedur penelitian memberikan gambaran mengenai 

fenomena dan keadaan yang terjadi dilokasi penelitian, berdasarkan kondisi alamiah 

dari objek penelitian kemudian dianalisis dengan penelitian deskriptif, karena 

berdasar pada kondisi alamiah itu maka berbagai fenomena yang nampak kemudian 

dieksploitasi dan diperdalam untuk mengacu pada pelaku, waktu, tempat, dan 

kejadian yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengandalkan data dari kondisi objektif 

yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.
2
  

2. Lokasi Penelitian 

Unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi 

penelitian yaitu tempat, pelaku dan kegiatan. Oleh karena itu, Untuk memperoleh 

data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyususnan skripsi ini, maka peneliti 

                                                           
1
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (t.c: Jakarta: Rineka 

Cipta 2006), h. 11.   

2
M. Sayuti Ali, Metodologi Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek, (Cet. I; Jakarta: 

Jaja Grafindo Persada, 2002), h. 59.  



38 
 

 

akan melakukan penelitian di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali 

Mandar. 

Adapun yang mendasari peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan 

mudahnya mendapat data yang akurat serta lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Bimbingan Penyuluhan Islam 

Pendekatan bimbingan merupakan salah satu pendekatan atau cara yang dapat 

digunakan untuk memberikan bantuan kepada individu dalam mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dihadapi dalam hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan hidup. 

Pendekatan ini juga dimaksudkan sebagai sudut pandang untuk melihat realita 

bimbingan sebagai sebuah bentuk pembinaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap 

anak agar terciptanya moral baik dalam diri anak. 

2. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang membahas tentang hal-hal 

yang ada sangkut pautnya dalam hidup bermasyarakat, baik mengenai unsur-unsur 

pokok seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok 

sosial serta lapisan sosial maupun pengaruh timbal balik antara segi kehidupan  

bersama. Pendekatan ini membahas tentang macam-macam gejala-gejala sosial yang 

sering terjadi di masyarakat dan juga pendekatan ini mempelajari tentang kehidupan 

manusia. 
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C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Adapun Sumber data Primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Sumber primer dalam penelitian ini adalah orang tua sebanyak 7 orang, 

sedangkan informan tambahan yaitu, kepala Desa Amola dan anak-anak sebanyak 4 

orang. 

2. Sumber Data Sekunder 

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, 

koran, internet, laporan dan dokumentasi. Sumber data sekunder digunakan sebagai 

pendukung atau penyempurna data primer. 

D. Metode Pengumpulan data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Metode Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala/ fenomena/ objek yang akan diteliti.
3
 Obsevasi yang akan dilakukan peneliti 

yaitu, pengamatan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan fenomena dan 

gejala yang ada di lapangan, dengan cara mengajukan pertanyaan penelitian, 

mendengarkan, mengamati serta membuat catatan untuk penelitian. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 

langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat 

atau direkam dengan alat perekam. 

                                                           
3
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif,(Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2008), h. 115. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 

wawancara. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, dimana menunjukkan 

suatu fakta yang telah berlangsung.
4
 Penulis akan menyimpulkan data dengan tehnik 

dokumentasi dengan cara melakukan pencarian dan pengambilan informasi berupa 

foto. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri, yaitu 

peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data 

hingga pelaporan hasil penelitian. Selain dari pada itu, ada beberapa alat sebagai 

instrument penelitian yaitu, buku, pulpen, alat perekam dan juga disertai beberapa tes 

wawancara seperti halnya, angket, kuisioner dan beberapa tes lainnya yang digunakan 

untuk memperoleh data. 

F. Teknik Pengolahan Data danAnalisis Data 

Analisis data adalah sebagai sebuah peroses yang merinci usaha secara formal 

untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang di sarankan dan 

sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.
5
 Adapun pendapat 

lain mengatakan peruses analisis data melibatkan lima tahap, di mulai dengan 

menyusun dan mengurutkan data sampai menyimpulkan data hasil penelitian.
6
 

Dalam mengelolah data tersebut di gunakan  metode sebagai berikut : 

                                                           
4
Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D (Cet. XXV; Bandung: 

Alfabeta, 2017),  h. 83. 

5
Nanang Martono, Metode Penelitian Sosisal Konsep-Konsep Kunci (Cet.II; Jakarta: Rajawali 

Press, 2016),  h.10. 

6
Nanang Martono, Metode Penelitian Sosisal Konsep-Konsep Kunci, h. 14. 
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1. Teorisasi Deduktif 

Pandangan deduktif menuntun penelitian dengan terlebih dahulu 

menggunakan teori sebagai alat, ukuran dan bahkan istrumen untuk membangun 

hipotesis, sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai 

“kacamata kudanya” dalam melihat masalah penelitian.
7
 

2. Teorisasi Induktif 

Teorisasi Induktif menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan 

penelitian, bahkan dalam format induktif tidak mengenal teorisasi sama sekali, 

artinya teori dan teorisasi bukan hal yang penting dilakukan.
8
 

Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut : 

a. Reduksi data 

Reduksi adalah pengurangan, susunan, penurunan, atau potongan data tanpa 

mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya.
9
 

b. Penyajian data 

Penyajian data (data display) mencakup berbagai jenis tabel, grafik, bagan, 

matriks, dan jaringan. Tujuannya yaitu untuk membuat informasi terorganisasi dalam 

bentuk yang tersedia, dapat di akses, dan terpadu, sehingga para pembaca dapat 

melihat dengan mudah apa yang terjadi tentang sesuatu berdasarkan pemaparan 

datanya.
10

 

 

                                                           
7
Burhan Bugin,  Penelitian Kualitatif, (Cet V; Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.27. 

8
Buhan Bugin, Penelitian Kualitatif, h.27. 

9
Muhammad Yaumi dkk, Action Research Teori Model dan Aplikasi (Cet.II; Jakarta: Kencana 

Pramedia Group, 2016), h.138. 

10
Muhammad Yaumi dkk, Action Research Teori Model dan Aplikasi, h.143. 
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c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penaraikan kesimpulan berarti peruses pengabungan beberapa penggalan 

informasi untuk mengambil keputusan. Adapun vertivikasi dalam penelitian ini antara 

lain penggunaan data empiris, observasi, tes, atau eksprimen untuk menentukan 

kebenaran atau pembenaran rasional.
11

 

                                                           
11

Muhammad Yaumi dkk, Action Research Teori Model dan Aplikasi, h. 145. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah singkat Desa Amola 

Desa Amola mulai terbentuk pada Tahun 2008 hasil pemekaran dari Desa 

Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Sebelum terbentuknya Desa 

Amola maka terbentuklah suatu kelompok masyarakat atau perkampungan yang 

bernama Kampung Pasang dan Kampung Tanete. Kedua perkampungan tersebut 

lebih dominan dikenal masyarakat umum atau khalayak masyarakat banyak Kampung 

Pasang, namun kedua wilayah perkampungan tersebut tetap dalam satu keutuhan 

wilayah Amola.
1
 

 Seiring berjalannya waktu demi waktu serta  zaman  perubahan  demi 

pembaharuan, maka pada Tahun 2007 timbullah pemikiran dari para tokoh 

masyarakat ingin mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan dan mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat, dengan dasar itulah masyarakat melakukan 

musyawarah merencanakan pemekaran wilayah atau pemisahan diri dari Desa Paku. 

Ketika itu kepala Desa Paku dijabat oleh Abdullah Mahmud, namun setelah melalui 

proses yang panjang dan kegigihan serta tekad yang kuat, pantang menyerah oleh 

para toko masyarakat yang ada di kampung ini hingga akhirnya dapat disetujui dan  

diajukanlah pemekaran menjadi Desa Amola kepada pemerintah daerah yang pada 

waktu itu bapak kepala  Daerah Polewali Mandar dijabat oleh Drs. H. Andi  Ali Ba’al 

Masdar, M.Si. Setelah peresmian pemekaran Desa persiapan Amola yang masih 

                                                           
1
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berstatus pejabat sementara yang pada saat itu dijabat oleh Syarifuddin, S.Pd.I  

selama kurang lebih 2 tahun.
2
  

Lalu mengapa Desa Amola ini di sebut sebagai Desa Amola. Menurut cerita 

orang-orang pendahulu Kampung Amola dan pendiri Desa Amola ini bahwa yang 

lebih dominan dikenal orang di luar sana adalah Amola, karena menurut mereka, 

bahwa kata Amola itu  sendiri di ambil dari sebuah nama kayu yaitu “Kayu Bitti” 

(Amola) adalah sejenis kayu keras dan kuat dan sangat terkenal di sekitar Desa ini 

khususnya di wilayah Sulawesi, dan pada umumnya bahkan di luar Pulau sulawesi. 

Adapun landasan dari pengambilan nama tersebut karena dapat dipergunakan apa saja 

baik di struktur bangunan maupun di pergunakan sebagai bahan utama perabot  

rumah tangga. Maka dari cerita itulah hingga pada akhirnya kedua Kampung ini 

(Kampung Pasang dan Kampung Tanete) musyawarah untuk mencapai mufakat dan 

menyetujui pemberian nama desa ini adalah Desa Amola.
3
 

Adapun nama- nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Amola 

sebagai berikut: 

1. Syarifuddin. S.Pd.I , 2008 -  2010.  

2. Abd Rahman Matta, 2010.  

3. Syamsuddin.S.IP, 2010 - 2016. 

4. Herman, 2016 - 2018. 

5. Yulman, 2018. 

6. Syamsuddin.S.IP, 2019 – 2024.
4
 

                                                           
2
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3
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4
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Demikian cerita  singkat tentang nama dan terbentuknya Desa Amola hingga 

sampai saat sekarang ini. 

2. Letak Geografis Desa 

 Secara geografis wilayah Desa Amola Kecamatan Binuang, Desa Amola 

terletak dibagian Timur wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas 

wilayah : 

Sebelah Utara  :  Desa Kaleok 

Sebelah Selatan :  Desa Paku 

Sebelah Barat  :  Desa Mirring 

Sebelah Timur    :  Perbatasan Kabupaten Pinrang (Sulawesi Selatan)  

 Kantor Desa berada di wilayah Dusun Amola sekaligus sebagai pusat 

Pemerintahan, mempunyai luas wilayah +15.000 Ha.
5
 

3. Iklim dan Curah Hujan 

Kondisi iklim di sebagian besar Desa Amola tidak jauh beda dengan kondisi 

iklim wilayah kecamatan di daerah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dan 

bahkan Desa Amola secara umum dengan tiga musim, yaitu musim kemarau yang 

berlangsung antara bulan Juli hingga Oktober dan musim hujan antara bulan 

November hingga Pebruari dan Musim Pancaroba antara Maret hingga Juni,dengan 

temperatur/suhu udara pada tahun 2018 rata-rata berkisar antara 25,32 ºc sampai 

30,46 ºc
 
 dan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan suhu  32,10 ºc serta 

suhu minimum 20,70 ºc terjadi pada bulan Juli. Kelembaban udara berkisar antara 

81,58 %, kelembaban udara  maksimum terjadi pada bulan Maret dan Nopember 

sebesar 86,00 % sedangkan kelembaban minimum terjadi pada bulan September dan 

                                                           
5
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Agustus sebesar 77,00 %. Namun pada sepanjang tahun 2018 ini cuaca musim 

kemarau  lebih dominan menjadi lebih panas.
6
 

4. Keadaan Sosial Desa 

a) Sumber Daya Alam 

Potensi sumber daya alam di Desa Amola meliputi sumber daya alam non-

hayati yaitu: Air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumber daya alam hayati 

yaitu: perkebunan dan industri khususnya tataguna dan intifikasi lahan yang ada di 

Desa Amola sebagai berikut: 

1. Persawahan seluas 41,00 ha 

2. Perkebunan seluas 503,00 ha 

3. Permukinan seluas 4.662 ha 

4. Perkantoran atau fasilitas umum seluas 4,2 ha 

5. Hutan dan lahan tidur 375,5 ha 

6. Sumur gali 

7. Perlindungan mata air 

8. Buah-buahan 

9. Perpipaan 

10. Mata air 

11. Sungai 

12. Kayu  

Sumber daya air di Desa Amola terdiri dari air tanah (akifer) termasuk mata 

air dan air permukaan. Berdasarkan atas besaran curah hujan pertahun hujan lebih 

                                                           
6
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dan eksapotranspirasi tahunan yang akan berpengaruh terhadap air metearologis 

sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan.
7
 

b). Sumber Daya Manusia 

  Desa amola terdiri dari lima dusun yaitu: Dusun Saluta, Dusun Amola, Dusun 

Pasang, Dusun Sauran dan Dusun Tanete.
8
 

  Adapun kondisi sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang 

pendidikan, untuk lebih akuratnya kondisi potensi sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh Desa Amola sebagai berikut: 

Tabel  Jumlah Penduduk Desa 

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk Jumlah Keseluruhan 

1. Laki-Laki 1018 Jiwa  

1995 Jiwa 

 
2. Perempuan 977 Jiwa 

Sumber: Profil Desa Amola 

Tabel  Jumlah Penduduk Menurut Keyakinan 

No. Agama Jumlah Satuan 

1. Islam 1954 Jiwa 

2. Kristen 37 Jiwa 

3. Katolik 4 Jiwa 

Sumber: Profil Desa Amola 2013-2019 
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Tabel  Jumlah Penduduk Menurut Strata Pendidikan 

 

No. 

 

Tingkat Pendidikan 

 

Jumlah 

 

Satuan 

    

1. Belum Sekolah 591 Jiwa 

2. SD/Sederajat 675 Jiwa 

3. SMP/Sederajat 362 Jiwa 

4. SMA/Sederajat 298 Jiwa 

5. Diploma 15 Jiwa 

6 Sarjana 44 Jiwa 

7 Buta Aksara        

           Usia 7 – 15 thn  

           Usia 15 – 45 thn  

           Usia 45 thn keatas 

           

25 

387 

749 

 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Sumber: Profil Desa Amola 2013-2019 

Tabel  Sarana dan Prasarana 

 

No. 

 

Sarana/Prasarana 

 

 

Jumlah 

 

 

1. 

 

 

Pendidikan 

 

 

Gedung TK 3 Unit 

Gedung SD/MI 3 Unit 

Gedung SMP/MTs 2 Unit 

Gedung SMA/MA - 

 

2. 

 

Transportasi 

Jalan Kabupaten 7900 m’ 

Jalan Lingkungan 2510 m’ 

Jalan Usaha Tani 8950 m’ 

 

3. 

 

Ibadah 

Masjid 6 Unit 

Musholla 2 Unit 

Gereja 2 Unit 

Sumber: Profil Desa Amola 2013-2019 
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1. Keadaan Ekonomi Desa 

Desa Amola merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya bekerja 

sebagai petani. Meskipun dalam pendataan terakhir mengindikasikan adanya 

perkembangan ditingkat ekonomi masyarakat, akan tetapi dari 499 kepala keluarga 

yang ada, sebanyak 182 kk masih tergolong miskin atau tidak mampu (sumber data 

Jamkesmas atau Jamkesda) itupun masih banyak kepala keluarga yang mengajukan 

surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan dari 

biaya di rumah sakit atau untuk pendidikan anaknya. Hal tersebut menunjukkan 

betapa masih lemahnya kondisi ekonomi masyarakat karena disamping IPM  

masyarakat masih rendah juga disebabkan sumber mata pencaharian dan angkatan 

kerja sangat rendah.
9
 

Tabel  Pemerintahan Umum 

No Uraian 
Keberadaan 

Keterangan 

Ada Tidak 

1 Pelayanan kependudukan Ada   

2 Pemakaman umum - Tidak  

3 Perijinan Ada   

4 Pasar tradisional - Tidak  

5 Ketentraman dan tribum - Tidak  

6 Pelayanan pembangunan Ada   

Sumber: Profil Desa Amola 2013-2019 
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Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa:  

a) Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja, dan kadang kala ada 

juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari. Hal ini bisa dimaklumi 

karena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh tani sehingga kesibukan 

bekerja seharian serta pemahaman mengenai jam kerja kantor masih kurang 

b) Pemakaman di Desa Amola belum terorganisir dengan baik karena luasnya lahan 

tempat tinggal ataupun lahan perkebunan warga sehingga jika ada kerabat yang 

meninggal dunia, maka pemakaman dilakukan di lahan/pemakaman tersebut. 

c) Perijinan diantaranya adalah izin keramaian, izin usaha dan izin tinggal. 

d) Izin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam 

jumlah banyak. Misalnya, hiburan rakyat, orkes Melayu dan sebagainya. Ijin ini 

selain ke pemerintah Desa juga diteruskan ke MUSPIKA. 

e) Ijin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau 

menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat 

f) Izin usaha diberikan kepada masyarakat demi untuk menambah penghasilan 

mereka dan merubah Sistem penghasilan demi meningkatkan perekonomian 

masyarakat. 

g) Pasar tradisional tidak ada, warga bisa datang ke pasar yang ada di Ibu kota 

Kecamatan Binuang 

h) BABINSA di Desa Amola senantiasa bersiaga jika sewaktu-waktu ada kegiatan 

yang bersifat lokal atau skala kecil. Pengamanan skala sedang dan besar akan 

dibantu dari POLSEK dan KORAMIL.
10
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2. Visi dan Misi 

a. Visi  

“Terwujudnya Pemerintahan yang Amanah dan Transparansi Kompak 

Dinamis dan Inovatif yang Berkelanjutan” 

Dengan harapan dan cita-cita yang tertulis dalam visi tersebut dapat menjadi 

referensi untuk mengaplikasikan semangat yang tertanam dalam visi pembangunan 

Kabupaten Polewali Mandar yaitu: 

“Maju dari aspek pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur 

dan ekonomi.” 

b. Misi 

Untuk menunjang dan mendukung visi diatas, diperlukan misi yang jelas dan 

konkrit yaitu: 

1. Mengutamakan pendidikan (agama dan umum) kepada masyarakat umum 

dan generasi mudah khususnya. 

2. Meningkatkan system pelayanan kepada masyarakat. 

3. Memprtkokoh persatuan dan kerukunan antar warga tanpa memandang 

agam, status, golongan maupun jenis. 

4. Memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan, melalui penguatan 

ekonomikerakyatan dan optimalisasi potensi lokal. 

5. Melestarikan seni budaya yang ada dalam masyarakat. 

6. Terwujudnya transparansi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

7. Mengutamakan kewajiban hak terhadap hidup bermasyarakat. 
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8. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh terhadap hukum 

demi terciptanya rasa aman dalam hidup berdampingan dengan siapapun. 

9. Tertatanya prasarana transportasi (jalan) yang memberikan rasa aman, 

nyaman bagi lalu lintas transportasi yang dapat berpengaruh terhadap 

perbaikan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan pemasaran hasil 

produksi pertanian atau industri yang berdaya asing. 

10. Pengembangan lingkungan hidup sehat dan peningkatan pendidikan 

kesehatan pada masyarakat.
11

 

B. Faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya moral anak di Desa Amola 

Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar 

1. Kurang tertanamnya jiwa agama pada  orang tua  

Dari hasil wawancara dengan salah satu informan yang bernama Ika (38 

tahun) mengemukakan bahwa saya sebagai orang tua kesulitan dalam membimbing 

anak dikarenakan pengetahuan yang saya miliki masih kurang, hanya saja dari segi 

pandangan kasarnya saya masih bisa memperlihatkan mana yang baik dan mana yang 

buruk, sedangkan pengetahuan secara mendalam tentang agama itu sendiri saya pun 

masih butuh bimbingan dari orang yang lebih mendalami”.
12

 

Selain itu hal yang sama juga diungkapkan oleh Rida (36 tahun) ia 

mengungkapkan bahwa “Sebagai orang tua yang sadar bahwa kurangnya 

pengetahuan tentang keagamaan membuat saya kesulitan dalam memberikan 

pengajaran bagi anak dalam keluarga yang berkaitan dengan keagamaan seperti 

mengajarkan anak tentang tatacara sholat dan mengajar anak membaca Al-qur’an. 
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Polewali Mandar, 24 agustus 2020.  
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Saya berfikir bahwa bekal yang terpenting bagi anak dimasa depannya adalah ilmu, 

utamanya ilmu tentang keagamaan.”
13

 

Pendapat lain diungkapkan oleh Erna (32 tahun) mengemukakan bahwa “saya 

selalu mengajarkan ilmu keagamaan kepada anak saya utamanya tatacara sholat dan 

ngaji. Meskipun saya kurang mahir dalam hal itu saya selalu berusaha sebaik 

mungkin agar anak saya dapat membaca Al-qur’an dengan benar serta mampu 

melaksanakan sholat. Sejak ia kecil saya selalu mengajak ia sholat berjamaah dan 

mengajarkan sedikit demi sedikit tentang huruf-huruf yang ada dalam Al-qur’an.”
14

 

Melihat hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

perbedaan antara orang tua yang memiliki dasar ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan keagamaan sangat jelas. Moral anak akan baik selama ia menanamkan jiwa 

keagamaan dalam dirinya yang dimana itu berasal dari didikan orang tuanya. Oleh 

karena itu, pentingnya ilmu bagi setiap individu agar kelak ia bisa melahirkan 

generasi yang baik dan menanamkan jiwa keagamaan terhadap anak-anaknya. 

2. Keadaan keluarga yang kurang stabil baik dari segi ekonomi maupun 

sosial 

Wawancara dengan Dewi (28 tahun) mengemukakan bahwa saya sangat 

kesulitan dalam memotivasi anak saya untuk belajar, karna yang dapat menggerakkan 

anak saya adalah uang. Ketika saya menyuruhnya untuk belajar, mengaji dan 
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Polewali Mandar, 24 agustus 2020. 

14
Erna (32) Ibu Rumah Tangga, Wawancara, di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten 
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sebagainya ia selalu mesyaratkan uang sebagai penggeraknya. Namun, ketika diberi 

uang ia betul-betul melaksanakan apa yang saya perintahkan.”
15

 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Ika (38 tahun) mengemukakan bahwa 

saya sangat kesulitan dalam membina anak saya dikarenakan masalah waktu. Sebagai 

ibu rumah tangga saya tidak hanya fokus ke keluarga namun kesibukan saya dalam 

berkebun serta menjual kue membuat saya memiliki waktu yang sedikit bersama 

anak. Setiap pagi saya berkebun (menanam jagung) dan dimalam hari saya sibuk 

membuat kue yang akan dijual besok pagi oleh suami saya. Namun saya selalu 

berusaha untuk memperhatikan anak saya, misalnya, mengingatkan untuk belajar 

ngaji bersama nenek dan sebelum tidur saya selalu menasehati bagaimana cara hidup 

bermasyarakat, misalnya, berbicara yang sopan, saling tolong menolong dan selalu 

berbuat baik kepada sesama.”
16

 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh pak Syamsuddin selaku kepala desa 

Amola bahwa “Faktor ekonomi sangat berpengaruh besar terhadap kondisi keluarga. 

Sebagai kepala desa sekaligus kepala keluarga dalam keluarga saya, saya selalu 

mencoba memenuhi kebutuhan anak saya. Ketika yang dibutuhkan itu sesuatu yang 

baik maka saya akan penuhi begitupun sebaliknya. Namun, perlu adanya batasan 

dalam mendidik anak karena dengan memanjakan anak atau selalu memenuhi 

keinginan anak itu tidak akan bisa memandirikan anak. Anak harus paham kondisi 

keluarga utamanya dari segi ekonomi.”
17
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Dewi (28) Ibu Rumah Tangga, Wawancara, di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten 

Polewali Mandar, 03 September  2020. 
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Ika (38) Ibu Rumah Tangga, Wawancara, di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten 

Polewali Mandar, 24 agustus 2020. 
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Sebagai kesimpulan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya 

motivasi anak dalam belajar sehingga minimnya moral baik yang dimiliki anak dapat 

dilihat dari keadaan keluarga yang kurang stabil salah satunya dari segi ekonomi. 

Namun hal itu bukan menjadi tolak ukur seorang anak dikatakan tidak bermoral karna  

ketika dengan mengandalkan materi maka itu akan membiasakan anak manja. Maka 

dari itu orang tua harus mampu menerapkan cara lain dalam memotivasi tanpa harus 

menjadikan uang sebagai penggerak motivasi anak. Selain dari pada itu peneliti juga 

melihat bahwa keadaan keluarga yang kurang stabil menjadi salah satu faktor 

penyebab kurangnya pembinaan dalam keluarga yang dimana orang tua memiliki 

banyak kesibukan sehingga waktu berkumpul antar anggota keluarga sangat singkat. 

3. Pendidikan moral tidak terlaksana menurut mestinya, baik dalam rumah 

tangga, sekolah maupun masyarakat. 

Ruhana (35 tahun) mengungkapkan bahwa  pendidikan moral dilingkungan 

sekolah tidak efektif karna seorang guru tidak hanya memperhatikan satu murid saja 

dan itu hanya berlangsung selama pembelajaran. Namun pendidikan moral yang 

sangat efektif adalah didalam keluarga yang dimana kehidupan anak memiliki jangka 

lama bersama keluarga. Maka dari itu sejak anak kecil orang tua harus membentuk 

moral baik dalam diri anak karena hal itu akan berpengaruh dimasa depannya kelak. 

Maka dari itu saya selalu mengingatkan anak saya bahwa yang terpenting dalam 

hidup kita ini adalah akhlak. Ketika ingin dihargai, dihormati dan disayangi maka kita 

harus memiliki akhlak atau moral yang baik”.
18
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Ruhana (35) Ibu Rumah Tangga, Wawancara, di Desa Amola Kecamatan Binuang 

Kabupaten Polewali Mandar, 03 September 2020. 
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Pendapat yang berbeda yang dikemukakan oleh Rida (36 tahun) 

mengemukakan bahwa “Saya selalu menasehati dan memotivasi anak saya untuk 

bersekolah karna saya berfikir bahwa di lingkungan sekolah anak dapat belajar 

banyak hal baik itu ilmu pengetahuan sosial atau pun pengetahuan tentang kagamaan. 

Saya sadar bahwa pendidikan di dalam keluarga tidak terlalu efektif dikarenakan 

kurangnya pengetahuan orang tua dan terkadang anak-anak juga tidak terlalu 

memerhatikan apa yang  saya ajarkan. Namun, disamping itu saya selalu menasehati 

dan mengarahkan anak saya untuk tetap melakukan hal-hal yang baik di sekolah 

ataupun dilingkungan masyarakat”.
19

 

4. Suasana rumah tangga yang kurang baik 

Salah satu aspek yang membentuk moral anak adalah keluarga. Semua aspek 

yang diterpkan orang tua adalam keluarga akan berpengaruh bagi anak. Interaksi 

antar anggota keluarga sangat penting sehingga terjaganya keakraban dan tercapainya 

keluarga yang harmonis tentram dan damai. Suasana rumah tangga yang kurang baik 

akan berpangaruh pada sikap anak utamanya dalam berkomunikasi  antar anggota 

keluarga. Komunikasi yang baik akan mengantarkan anak menerapkan komunikasi 

yang baik dilingkungan masyarakat.  

Suleman (35 tahun) mengemukakan bahwa “Saya selalu berusaha menjaga 

keluarga saya agar tetap baik-baik saja. Namun, ketika ada masalah terkadang saya 

tidak bisa mengontrol emosi saya sehingga saya tidak memperdulikan siapa pun. 

Saya tidak memikirkan anak saya bahwa apa yang dia lihat adalah hal yang kurang 
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Rida (36) Ibu Rumah Tangga, Wawancara, di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten 

Polewali Mandar, 24 agustus 2020. 
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baik. Namun, saya selalu berusaha mengalihkan fikiran anak saya dari apa yang telah 

ia lihat karena saya tidak ingin kelak anak saya memiliki watak yang keras pula.”
20

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak kardin (32 tahun) mengatakan 

bahwa “Sikap orang tua adalah cerminan bagi anaknya. Saya selalu berusaha 

menasihati anak saya ketika saya memiliki waktu luang bersama mereka. Ketika saya 

memiliki masalah dengan istri, saya selalu berusaha menyelesaikannya secara diam-

diam karna saya tidak ingin anak saya merasa terganggu. Selain dari itu Saya selalu 

memberikan pengawasan  terhadap anak saya.”
21

 

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Ruhana yang mengatakn bahwa 

“Saya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak saya namun saya juga tetap 

memberikan batasan yang sewajarnya. Saya sangat mengerti kebutuhan anak saya 

namun ketika ia meminta sesuatu yang kurang bermanfaat bagi dirinya saya selalu 

memberikan nasehat dengan mengalihkan keinganannya pada apa yang benar-benar 

ia butuhkan. Saya selalu berusaha memberikan arahan kepada anak saya bahwa 

sesuatu yang dinginkan belum tentu dibutuhkan. Selain dari pada itu saya juga 

menerapkan sikap yang baik agar dapat ditiru oleh anak seperti halnya menjaga 

kebersihan, disiplin dan cara  berkomunikasi yang baik, misalnya berbicara sopan 

kepada siapapun, saling mengingatkan, dan menjauh dari hal yang kurang baik 

(pertengkaran).”
22
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C. Upaya yang dilakukan orang tua dalam mencapai perbaikan moral anak di 

Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar 

1. Memperkenalkan Nilai  Moral yang Berlaku di Masyarakat 

Dari hasil wawancara dengan salah satu informan yang bernama Ruhana 

mengemukakan bahwa “saya selalu memperkenalkan nilai moral kepada anak saya 

dimulai dari usia dini, misalnya bagaimana berbicara yang baik dan sopan terhadap 

orang yang lebih tua dan bagaimana bersikap kepada sesama.”
23

 

Serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Erna bahwa “saya selalu 

memperhatikan anak saya dan saya mulai memperkenalkan nilai moral kepada anak 

saya sejak ia masih kecil. Saya selalu mengajarkan dan memberikan nasehat tentang 

tatacara bersikap pada sesama yang berkaitan dengan nilai keagamaan ataupun nilai 

sosial.”
24

 

Senada dengan beberapa pendapat diatas ada juga pendapat lain yang 

diungkapkan oleh Ika yang mengatakan bahwa “ Saya tidak hanya berperan sebagai 

orang tua akan tetapi saya juga berperan sebagai guru bagi anak saya. Saya selalu 

berusaha untuk memahami apa yang dibutuhkan anak sehingga dengan mudah saya 

dapat mengajarkan kepada anak tentang pentingnya nilai-nilai moral didalam 

keluarga dan bermasyarakat.”
25
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Sebagai orang tua yang peduli tentang semua yang berkaiatan dengan anak 

diungkapkan pula oleh pak Abdullah bahwa “Saya memulai memperkenalkan nilai 

moral kepada anak saya semenjak ia kecil karna akan lebih mudah dibandingkan dia 

kalau sudah dewasa.”
26

  

Muhammad Khaerul (11 tahun) mengemukakan bahwa “sejak dulu sampai 

sekarang  mama saya selalu memberikan saya nasehat, misalanya sopan berbicara di 

depan orang tua, belajar jadi anak yang disiplin, mementingkan pelajaran dan tidak 

banyak main”
27

 

2. Meningkatkan Pendidikan Agama dalam Keluarga 

Pendidikan agama sangat perlu ditingkatkan dalam keluarga karna dengan 

mengajarkan tentang bagaimana cara bersikap, bergaul dengan sesama sesuai dengan 

ajaran islam maka itu akan mengantarkan anak menjadi anak yang berakhlak baik dan 

memiliki moral yang baik pula. 

Wawancara dengan pak Abdullah yang mengatakan bahwa “sebagai ummat 

islam saya selalu menuntun anak saya ke arah yang benar yang berlandaskan Alquran 

dan as-sunnah. Saya mengajarkan tentang bagaimana beribadah dengan semua yang 

saya ketahui. Misalnya, sholat dan ngaji. Saya berharap kelak ia bisa menjadi anak 

yang sholeh.”
28
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Pendapat lain juga dikemukakan oleh Rida bahwa “saya sangat ingin anak 

saya bisa membaca Alquran dengan benar dan senantiasa melaksanakan sholat. 

Sementara itu dengan keterbatasan ilmu tentang agama saya selalu memotivasi anak 

saya untuk belajar dan terus belajar. Sesekali saya mengajarkan bagaimana cara 

membaca Alquran semampu saya karena saya tidak ingin anak saya menyesal di 

kemudian hari seperti apa yang saya rasakan. Namun dengan adanya pembinaan yang 

mulai diterapkan saya selalu aktif untuk mengikutinya sebagai kesempatan yang 

berharga untuk belajar tentang keagamaan.” 

Sebagai seorang  anak Siti Nor Fazilah (7 tahun) mengungkapkan bahwa 

“Setiap hari saya selalu belajar mengaji di rumah nenek karna mama dan bapak saya 

sibuk kerja. Saya selalu mendengarkan nasehat orang tua. Selain itu nenek juga selalu 

menesehati saya agar tidak menjadi anak yang nakal”.
29

 

Memahami pendapat yang telah dikemukakan oleh informan diatas, peneliti 

dapat memberikan kesimpulan bahwa banyak orang tua yang sangat peduli dan 

antusias terhadap pendidikan keagamaan namun adanya keterbatasan mengenai ilmu 

pengetahuan yang dimiliki. Namun dengan adanya pembinaan moral bagi orang tua 

dapat mereka jadikan wadah dan kesempatan yang berharga mereka. 

3. Meningkatkan Pembinaan Mental 

Menurut Ruhana yang mengemukakan bahwa “Seumur hidup, saya tidak 

pernah mengajarkan anak saya menjadi keras. Karena, saya berfikir apa yang kita 

perlihatkan akan diikuti oleh anak. Sebagai orang tua kita tidak bisa menekan anak. 

Misalnya, menasehati atau memberikan teguran yang wajar ketika anak melakukan 
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kesalahan. Selain dari pada itu saya selalu berusaha membuat anak saya nyaman. 

Ketika anak merasa nyaman dengan kita maka ia akan mendengarkan kita”.
30

  

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Erna bahwa “ Saya sangat ingin 

anak saya kelak menjadi anak yang cerdas dalam hal apapun. Namun, saya tidak 

pernah menekan ia untuk melakukan apa yang saya perintahkan. Saya tahu bahwa apa 

yang diinginkan orang tua berbeda dengan apa yang diinginkan oleh anak. Maka dari 

itu, saya selalu mencoba memahami apa yang diinginkan anak saya. Misalnya, ketika 

anak membuat kesalahan besar saya akan memberikan hukuman yang sewajarnya, 

seperti halnya tidak memberikan uang jajan selama sehari atau dua hari.”
31

 

4. Memberikan contoh yang baik atau menjadi teladan kepada anak 

terutama dalam hal moral 

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Rida yang mengemukakan bahwa “Setiap 

orang pasti memberikan contoh yang baik kepada anaknya utamanya dalam hal 

moral. Termasuk saya. Saya ingin anak saya kelak bisa membawa contoh yang baik 

tersebut dalam lingkungan masyarakat. Misalnya, saling tolong menolong, dan saling 

bekerja sama dengan baik.”
32

 

 Senada juga yang diungkapkan oleh Pak Abdullah bahwa “ Saya selalu 

menerapkan dan mengajak keluarga saya melakukan hal-hal yang baik. Saya ingin 
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anak saya membiasakan hal-hal yang diterapkan dalam keluarga agar kelak ia dapat 

menerapkannya di lingkungan masyarakat.”
33

 

Surya (8 tahun) mengemukakan bahwa “Saya selalu melakukan apa yang 

sering mama perintahkan dan lakukan. Saya suka membantu orang tua di kebun.”
34

 

Sebagai kesimpulan peneliti dapat mengemukakan bahwa Semua orang pasti 

menginginkan anaknya menjadi baik. Maka dari itu mereka selalu menampakkan hal-

hal yang baik di depan anaknya sebagai contoh yang akan ditiru oleh anaknya. Ketika 

orang tua menerapkan hal yang terpuji di dalam keluarganya maka itu akan 

membiasakan anak-anaknya untuk melakukan hal yang terpuji pula.” 

D. Faktor dan Penghambat orang tua terhadap pembinaan moral anak di Desa 

Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar 

Dari hasil observasi wawancara dan dokumentasi orang tua dalam membentuk 

dan membina moral anak terdapat beberapa faktor penghambat orang tua terhadap 

pembinaan moral anak yaitu sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pergaulan 

Pengaruh lingkungan pergaulan merupakan salah satu hambatan orang tua 

dalam membina moral anak. Lingkngan pergaulan yang baik akan menjaikan anak 

baik pula dan begitu sebaliknya. Maka dari itu Orang tua perlu memperhatikan 

lingkungan pergaulan anaknya. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh pak syamsuddin selaku kepala desa di 

Desa Amola mengemukakan bahwa “Sebagai orang tua kita yang dapat menilai 
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kondisi pergaulan anak, karena yang dapat menentukan dan melarang anak adalah 

orang tua berbeda dengan remaja. Umur anak yang masih dini masih memiliki rasa 

takut terhadap orang tuanya dan apapun yang dikatakan orang tua pasi dituruti. 

Namun ketika saya menilai kondisi moral anak di Desa ini masih kurang dan 

pembinaan orang tua perlu ditingkatkan lagi.”
35

 

Seperti yang dikatakan Dewi bahwa “Hambatan saya dalam membina moal 

anak saya adalah pergaulannya yang dimana ia suka bergabung dengan remaja. 

Namun, Ketika ia tidak mengingat waktu maka saya akan mencarinya. Saya juga 

berfikir bahwa ia akan baik-baik saja karna  dikampung ini semuanya keluarga.”
36

 

Sebagai seorang anak Fikri mengemukakan bahwa “ Saya suka bergaul 

dengan remaja. Meskipun umur saya beda jauh tapi berteman dengan orang yang 

dewasa itu lebih seru, disamping itu mereka semua adalah keluarga.”
37

 

2. Kurangnya Ilmu Pengetahuan Orang Tua Tentang Ajaran Agama Islam 

Moral tidak bisa lepas dari agama. Seseorang yang agamanya baik maka 

sudah pasti moralnya juga akan baik. Maka dari itu perlu adanya pembinaan tentang 

keagamaan dala keluarga. Namun, kurang pengetahuan orang tua tentang ajaran 

agama islam menjadi slah satu faktor penghambat orang tua dalam membina moral 

anak. 
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 Seperti yang dikemukakan oleh ibu Rida bahwa “ Kurangnya pendidikan dan 

pengetahuan saya tentang ajaran agama islam membuat saya terbatas dalam membina 

anak. Terkadang saya iri melihat orang tua yang mampu mengajarkan anaknya 

tentang agama seperti, mengaji, sholat dan sebagainya. Namun saya tidak pernah 

putus asa. Saya berfikir bahwa saya harus bisa memotivasi anak saya untuk terus 

sekolah dan belajar. Selain dari pada itu saya juga berusaha untuk belajar dengan cara 

aktif dalam pembinaan yang dikhususkan oleh ibu-ibu.”
38

 

Selain dari pada itu pak Syamsuddin selaku Kepala Desa Amola juga 

mengemukakan bahwa “Orang tua yang ada di Desa Amola ini masih minim akan 

ilmu pengetahuan baik ilmu sosial maupun ilmu tentang keagamaan, sehingga dalam 

membina anak dalam keluarga khususnya dalam penerapan tentang pembinaan 

keagamaan masih minim seperti, mengajarkan anak mengaji dan tata cara sholat bisa 

disebut kurang. Oleh karena itu, melihat situasi yang ada saya mulai berfikir dan 

bertindak bahwa di Desa ini perlu diadakan program atau kegiatan sebagai bentuk 

pembinaan terhadap orang tua utamanya bagi ibu-ibu yang memiliki keterbatasan 

ilmu sehingga mereka mampu membina anak-anak lebih baik lagi dan mampu 

menjadikan anak sebagai generasiyang berkualitas kedepannya.”
39
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran orang tua dalam pembinaan moral 

anak di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya moral anak di Desa Amola 

adalah 4 yaitu: pertama,  kurang tertanamnya jiwa agama pada orang tua 

dalam masyarakat sehingga tidak terlaksananya pembinaan secara efektif. 

Kedua, keadaan keluarga yang kurang stabil baik dari segi ekonomi maupun 

sosial yang membuat anak kurang mendapatka perhatian penuh dari orang tua. 

Ketiga, pendidikan moral tidak terlaksana menurut semestinya baik dalam 

rumah tangga, sekolah maupun masyarakat sehingga anak kurang mengetahui 

dan menerapakan tata cara bersikap atau beradaptasi dengan baik dalam 

lingkungan masyarakat. Keempat, Suasana rumah tangga yang kurang baik 

sehingga kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan tidak 

terlaksananya pengajaran atau pembinaan yang efektif dalam keluarga.  

2. Upaya yang dilakukan orang tua dalam mencapai perbaikan moral anak ada 4 

yaitu: pertama, memperkenalkan nilai moral yang berlaku di masyarakat 

sehingga anak mengetahui cara beradaptasi dan berinteraksi dengan baik 

berdasarkan aturan yang berlaku di masyarakat. Kedua, meningkatkan 

pendidikan agama dalam keluarga agar anak senantiasa beribadah kepada 

Allah swt. Ketiga, pembinaan mental harus ditingkatkan karna moral adalah 
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salah satu wajah dari kondisi mental sesorang. Kempat, memberikan contoh 

atau teladan yang baik  kepada anak utamanya dalam hal moral, ini 

disebabkan karna orang tua adalah guru pertama bagi anaknya dan ketika anak 

masi berusia dini sangat mudah meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. 

Maka dari itu orang tua harus menunjukkan sikap yang baik di depan anaknya 

sebagai bentuk pengajaran atau pembinaan bagi anaknya dalam keluarga. 

3. Faktor penghambat orang tua dalam membina moral anak ada 2 yaitu: 

pertama, lingkungan pergaulan, artinya moral anak dapat dijadikan salah satu 

cerminan dari lingkungan pergaulannya. Kedua, kurangnya ilmu pengetahuan 

orang tua tentang ajaran agama Islam sehingga pembinaan keagamaan dalam 

keluarga tidak terlaksana secara efektif sebagaimana yang kita ketahui bahwa 

moral tidak bisa lepas dari agama. Maka dari itu perlu adanya pengajaran 

tentang ajaran agama Islam bagi anak. 

B. Implikasi Penelitian 

1. orang tua hendaknya mengajarkan pendidikan keagamaan bagi anak agar 

kelak anak dapat memberikan pengajaran yang sama terhadap keluarganya 

dan lingkungan masyarakat.  

2. Orang tua hendaknya senantiasa memberikan perhatian sebagai bentuk 

pengajaran, arahan serta pengawasan bagi anak dan terhindar dari pergaulan 

yang kurang baik karna pergaulan dapat mempengaruhi karakter anak.  

3. Hendaknya kepala Desa dapat mempertahankan pembinaan orang tua yang 

ada sekarang ini, karena pembinaan ini sangat berharga bagi orang tua yang 

kekurangan ilmu pengetahuan tentang keagaamaaan dan juga orang tua 

hendaknya dapat memaanfaatkan kesempatan itu dan aktif dalam pembinaan 
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tersebut agar dapat menerapkannya sebagai bentuk pembinaan terhadap anak 

dalam keluarga. 

4. Hendaknya orang tua dapat menjadi contoh atau teladan yang baik bagi 

anaknya sehingga anak terbiasa melakukan hal yang baik yang ditiru dari 

orang tuanya. Maka dari itu orang tua harus menunjukkan sikap yang baik di 

depan anaknya.  

  

 

 



 
 

68 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Alquran al-Karim 

Ali M. Sayuthi, Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek Cet.I; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002  

Agus Yunita dkk, “Peran Keluarga dalam Pembinaan Budi Pekerti Anak Usia 

Sekolah Dasar  (Suatu Penelitian di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh 

Besar)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, 

Volume 1, Nomor 1:1-2 Agustus 2016 

Bahar Risna, Pembinaan Karakter Anak pada Sekolah Insan Kamil di Kelurahan 

Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Skripsi Makassar: 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2015  

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

Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, 

Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2013 

Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif,  Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2008 

Chaeruddin, Metodologi Pengajaran Agama Islam Luar Sekolah Cet. I; Yogyakarta: 

Lanarka Publisher, 2009 

Djamil M. Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013 

Fauzan Ahmad, Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, 

Kecana, Jakarta, 2009 

Hendrianti, Psikologi Perkembangan Bandung: PT. Revika Aditama, 2006 

Hidayat Bunadi, Pemidanaan Anak di Bawah Umur Bandung: PT. Alumni, 2014 

Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariaht.c ; 

Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012 

Lestari Sri, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam 

Keluarga, Cet.I; Jakarta: Prenada Media Group, 2012 

Mansyur Kahar, Membina Moral Dan Akhlak Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014  

Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam 

Maqasid AsySyari’ah  Palembang: Noerfikri, 2015 



69 
 

 

Martono Nanang, Metode Penelitian Sosisal Konsep-Konsep Kunci Cet.II; Jakarta: 

Rajawali Press,2016 

Muhammad Yaumi dkk, Action Research Teori Model dan Aplikasi Cet.II; Jakarta: 

Kencana Pramedia Group, 2016 

Munirah, Lingkungan dalam Perspektif Pendidikan Islam: Peran Keluarga, Sekolah, 

dan Masyarakat dalam Perkembangan Anak Cet.I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2011 

Mustari  Mohammad dan Rahman M.Taufik, Pengantar Metode Penelitian 

Cet.I;Yogyakarta: Laks Bang Presindo, 2012 

Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Rhdbook Publisher, 2008 

Rahman Istianah A.. Perilaku Disiplin Remaja. t.c; Makassar : Alauddin University 

Press, 2012 

Ramayulis dkk, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Kalam Mulia, 

2001 

Saebani Beni Ahmad dkk, Ilmu Akhlak  Cet. II; Bandung: CV Pustaka Setia, 2012 

Sardjonoprito Petrus, Psikologi Kepribadian Jakarta: Jya Offset, 2006 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D  Cet. XXV; Bandung: 

Alfabeta, 2017 

Suriyansi Eka Anugrah, Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Membina 

Akhlak Remaja di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan 

Kabupaten Sinjai, Skripsi Gowa, Fakultas Dakwah danKomunikasi, UIN 

Alauddin Makassar, 2018 

Suyanto Slamet,  Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Cet. I; Yogyakarta : 

Hikayat , 2005 

Syamsuddin, Metode Penanaman Nilai-nilai Akhlak Terhadap Anak dalam Rumah 

Tangga di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Mandar Kabupaten 

Polmas, Skripsi Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2005 

Taylor  Shelley E. dkk, Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas  Cet. IV; Jakarta:  

Kencana Prenada Media Group, 2009 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kantor Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 

 

 

 



Wawancara dengan Syamsuddin selaku Kepala Desa Amola Kecamatan Binuang 

Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 03 september 2020 

 

Wawancara dengan  Kardin selaku Orang tua di Desa Amola Kecamatan Binuang 

Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 08 september 2020 

 

 



Wawancara dengan Abdullah selaku Orang Tua di Desa Amola Kecamatan Binuang 

Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 05 september 2020 

 

Wawancara dengan  Suleman selaku Orang Tua di Desa Amola Kecamatan Binuang 

Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 03 september 2020 

 

 



Wawancara dengan Ika Selaku Orang Tua di Desa Amola Kecamatan Binuang 

Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 24 agustus 2020 

 

 

Wawancara dengan  Ernawati selaku Orang Tua di Desa Amola Kecamatan Binuang 

Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 24 agustus 2020 



Wawancara dengan Rida selaku Orang Tua di Desa Amola Kecamatan Binuang 

Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 24 agustus 2020 

 

Wawancara dengan Dewi selaku Orang tua di Desa Amola Kecamatan Binuang 

Kaupaten Polewali Mandar pada tanggal 03 september 2020 

 

 



Wawancara dengan  Ruhana selaku Orang Tua di Desa Amola Kecamatan Binuang 

Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 03 september 2020 

 

Wawancara dengan St. Nor Fazilah selaku anak di Desa Amola Kecamatan Binuang 

Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 06 september 2020 

 



Wawancara dengan Surya selaku anak di Desa Amola Kecamatan Binuang 

Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 07 september 2020 

 

Wawancara dengan Muhammad Fikri selaku anak di Desa Amola Kecamatan 

Binuang Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 03 september 2020 

 

Wawancara dengan Muhammad Khaerul selaku Anak di Desa Amola Kecamatan 

Binuang Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 03 september 2020 



 

Program Pembinaan  (keagamaan) terhadap orang tua (ibu) yang di adakan setiap hari 

kamis ba’da Ashar di Masjid Besar Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten 

Polewali Mandar pada tanggal 17 september 2020 

 



 
 

 



Daftar Riwayat Hidup 

 

Nama lengkap penulis adalah NUR AFIAT. Lahir di Amola kecamatan 

Binuang Kabupaten Polewali Mandar pada 01 Maret 1999. Merupakan 

anak ke 2 (dua) dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan suami istri 

Burhanuddin dan Nur Ida. Saat ini penulis berdomisili di Dusun 

Kandoka Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

Adapun jenjang pendidikan penulis di mulai dari SD 270 Kandoka lulus pada tahun 

2010. Kemudian lanjut di MTs. Al-Wasilah Lemo lulus pada tahun 2013, 

melanjutkan pendidikan di MAK Al-Wasilah lulus pada tahun 2016. Penulis 

melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar untuk mengambil program stara satu pada jurusan Bimbingan 

Penyuluhan Islam (BPI), di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tahun 2016 

hinggae 2020. 

Karya ilmiah penulis skripsi yang berjudul “Peran Orang Tua dalam Pembinaan 

Moral Anak di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar” pada 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan pembimbing 1 yaitu Dr. St. Rahmatiah,S. 

Ag., M. Sos.I dan pembimbing 2 yaitu Dr. Tasbih, M. Ag 

Penulis berharap semoga ilmu yang di dapatkan dapat berguna bangi bangsa dan 

negara serta penulis dapat membahagiakan kedua orang tua yang selalu mendoakan 

dan mendukung setiap langkah kita dalam melaksanakan segala sesuatu yang baik. 


	SAMPUL PIO.pdf (p.1)
	Kata pengantar pio BARU.pdf (p.2-16)
	BAB I revisi.pdf (p.17-26)
	BAB II revisi.pdf (p.27-52)
	BAB III NUR AFIAT - Copy.pdf (p.53-58)
	BAB IV revisi.pdf (p.59-80)
	BAB V revisi.pdf (p.81-83)
	daftar pustaka pio BARU.pdf (p.84-85)
	lampian penelitian pio.pdf (p.86-95)
	RIWAYAT HIDUP PIO - Copy.pdf (p.96)

