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TRANSLETIRASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama  Huruf Latin Nama  

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te خ

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ز

 Jim j je ج

 Ha h ha ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d de ذ

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ز

 Ra r er ش

 Zai z zet ص

 Sin s es ظ

 Syin sy es dan ye ػ

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad d de (dengan titik di bawah) ط

 Ta t te (dengan titik di bawah) ط

 Za z zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q qi ك

 Kaf k ka ك

 Lam l el م

 Mim m em ى

ٍ Nun n en 

ٕ Wau w we 

ْ Ha h ha 

 Hamzah „ apostrof ء

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata yang 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 Huruf Latin Nama 

 Fathah a A آ

 Kasrah i I ا

 Dammah u U ٱ
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  Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ٖ᷄ Fathah dan ya᷄’ ai a dan i 

ٕ᷄ Fathah dan wau au a dan u 

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama  Huruf dan Tanda Nama  

ٖ᷄…. ׀  ا   ᷄ ......  Fathah dan alif atau ya᷄’ Ā a dan garis di atas 

ٖ Kasrah dan dan ya᷄’ Ī i dan garis di atas 

ٕ᷄ Dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

4. Ta’ Marbutah 

 Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau 

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

ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

 Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulissan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ِّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Jika huruf ٖ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ۑ), 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf 

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

seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, atau lazim dan menjadi 

bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, atau  lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 
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9. Lafz al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun tā‟ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-Jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

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

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

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

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

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

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

CDK, dan DR). 

B.  Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.   = subhanallahu wa ta’ala 

Saw.   = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-salam 

H   = Hijrah 
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M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

I. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

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

HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRACT 
Name  : Ahmad Fajri 
ID Number : 80200219051 
Title    : Religious Formation for Youth in the Family Environment in                        

Binanga Karaeng Village, Lembang District, Pinrang Regency. 
 
The purposes of this study are to 1) describe the process of religious 

formation for adolescents in the family environment in Binanga Karaeng Village, 
Lembang District, Pinrang Regency. 2) Describe the process of religious formation 
for adolescents in the family environment in Binanga Karaeng Village, Lembang 
District, Pinrang Regency. 3) Describe the results of religious formation for 
adolescents in the family environment in Binanga Karaeng Village, Lembang 
District, Pinrang Regency. 

This research was qualitative descriptive research with an Islamic-socio-
edicate approach. The key instrument is the researcher himself. Data processing and 
analysis techniques used in this study are 1) data reduction, 2) data condensation, 3) 
data presentation, and 4) conclusion drawing. The testing of the validity of the data in 
this study are 1) internal validity test, 2) external validity test, 3) reliability test and 4) 
objectivity test. 

The results showed that 1) Parents carried out the process of religious 
formation for adolescents in the family environment in Binanga Karaeng Village. The 
process of religious formation for adolescents in the family environment in Binanga 
Karaeng Village uses the method of advice, reprimand, and demonstration. Fostering 
monotheism includes monotheism rububiyah, uluhiyah, and Asma wa sifat. 
Orientation of Worship guidance is prayer worship, including procedures, prayer 
readings, and directions for praying in the congregation. Moral development refers to 
the formation of commendable behaviors by instilling religious values in children. 2) 
Factors supporting and inhibiting the implementation of religious formation for 
adolescents in the family environment in Binanga Karaeng Village, Lembang 
District, Pinrang Regency are a harmonious household, a conducive environment, 
children who are easy to manage, parents' life experience, educational background. 
The inhibiting factors are online games, social media, overwork, children's social 
environment, emotional child, and children who play too often with friends. 3) The 
results of religious formation for adolescents in the family environment in Binanga 
Karaeng Village, Lembang District, Pinrang Regency are the embedded teachings of 
monotheism in adolescents shown by awareness of worshiping children with a better 
and consistent quality of worship and the formation of noble character in line with 
values contained in the teachings of Islam. 

This study recommends that parents can optimally and consistently provide 
religious guidance for adolescents in the family environment. The process of religious 
formation must be carried out consciously and directed to achieve the objectives of 
religious formation. 
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ABSTRAK 

Nama : Ahmad Fajri 
Nim : 80200219051 
Judul  : Pembinaan Keagamaan Bagi Remaja Dalam Lingkungan Keluarga di Desa    

Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 
 

Tujuan penelitian ini untuk 1) Mendeskripsikan proses pembinaan keagamaan 
bagi remaja dalam lingkungan keluarga di Desa Binanga Karaeng Kecamatan 
Lembang Kabupaten Pinrang. 2) Mendeskripsikan proses pembinaan keagamaan bagi 
remaja dalam lingkungan keluarga di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang 
Kabupaten Pinrang. 3) Mendeskripsikan hasil pembinaan keagamaan bagi remaja 
dalam lingkungan keluarga di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang 
Kabupaten Pinrang. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan islamic-
sosio-edicate. Adapun instrument kunci adalah peneliti itu sendiri sebagai. Teknik 
pengolahan dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 1) reduksi 
data, 2) kondensasi data, 3) penyajian data, 4) penarikan kesimpulan. Adapun 
pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah 1) uji validitas internala, 2) uji 
validitas eksternal, 3) uji reliabilitas, 4) uji objektivitass. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Orang tua melaksanakan proses 
pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga di Desa Binanga 
Karaeng. Proses pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga di 
Desa Binanga Karaeng menggunakan metode nasihat, teguran dan demonstrasi. 
Pembinaan tauhid meliputi tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Pembinaan 
ibadah berorientasi pada ibadah sholat yang meliputi tata cara, bacaan sholat serta 
arahan untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Pembinaan akhlak mengacu pada 
pembentukan perilaku-perilaku terpuji dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan 
pada diri anak. 2) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan 
keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga di Desa Binanga Karaeng, 
Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang adalah rumah tangga yang harmonis, 
lingkungan yang kondusif, anak yang mudah di atur, pengalaman hidup orang tua, 
latar belakang pendidikan. Adapun faktor penghambatnya adalah game online, media 
sosial, pekerjaan yang terlalu pada, lingkungan pergaulan anak, anak yang mudah 
emosi dan anak terlalu sering bermain bersama teman. 3) Hasil pembinaan 
keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga di Desa Binanga Karaeng, 
Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang adalah tertanamnya ajaran tauhid pada 
remaja, timbulnya kesadaran beribadah pada anak dengan semakin baiknya kualitas 
ibadah yang dilaksanakan secara konsisten dan terbentuknya akhlak mulia yang 
sejalan dengan nila-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. 

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah orang tua dapat secara maksimal 
dan konsisten memberikan pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan 
keluarga. Proses pembinaan keagamaan harus dilakukan secara sadar dan terarah 
sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai.  

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kaum remaja adalah salah satu bagian dari tatanan masyarakat. Usia remaja 

yaitu 13-21 tahun.1 Dengan demikian, anak yang usianya masih di bawah 13 tahun 

belum memasuki fase usia remaja. Sementara anak yang usianya di atas 21 tahun,  

maka ia telah melewati masa remaja atau dengan kata lain, telah memasuki fase 

dewasa.  

Menurut Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, 

remaja adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah 

kawin.2 Berdasarkan undang-undang tersebut, seorang anak yang berusia di atas 21 

tahun dan sudah kawin, maka tidak dapat disebut kaum remaja tetapi sudah masuk 

kategori dewasa. 

Fase remaja bukanlah fase awal dan bukan pula fase akhir dalam 

perkembangan hidup manusia. Tahapan perkembangan usia remaja melewati 3 fase 

penting, yakni fase remaja awal, fase remaja pertengahan, dan fase remaja akhir. Usia 

12 atau 13 tahun adalah permulaan fase remaja awal, fase ini berlangsung hingga usia 

14 tahun. Maka anak yang berusia 12, 13 dan 14  tahun dikategorikan remaja awal. 

Fase remaja pertengahan dimulai pada usia 15 atau 16 tahun. Sehingga fase remaja 

pertengahan berada pada usia 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 tahun. Lalu pada usia 21 atau 

                                                 
1Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 69. 
2Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak”, bab I, pasal I, no. 2. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47148/uu-no-4-tahun-1979 (05 
Oktober 2021). 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47148/uu-no-4-tahun-1979%20(05
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22 tahun, dikategorikan fase remaja akhir.3 Terdapat perbedaan penentuan usia 

remaja dari para peniliti. Dari rentan usia ketiga fase remaja, maka fase remaja 

pertengahan berlangsung lebih lama dibanding fase remaja awal dan fase remaja 

akhir.  

Selain pembagian 3 fase remaja yang meliputi fase remaja awal, fase remaja 

pertengahan dan fase remaja akhir, adapula pembagian 3 fase remaja yang meliputi 

fase pueral, fase pra puber dan fase pubertas. Berarti pada uisa remaja terdapat sebuah 

fase dan pada setiap fase memiliki karakteristiknya. 

Usia remaja adalah usia saat seorang anak telah mencapai tahap kemampuan 

berfikir. Pada fase remaja, seorang anak telah mampu menilai perbuatan baik dan 

buruk, benar dan salah, terpuji dan tercela. Walaupun dalam fase remaja telah mampu 

memberikan penilaian terhadap suatu hal, dan memasukkannya dalam 2 kategori 

yakni positif dan negatif, akan tetapi belum tentu mampu melakukan pengendalian 

diri. Ketidakmampuan pengendalian diri meliputi ketidakmampuan mengelola hati, 

emosi dan perilaku. 

Keberadaan remaja sangat diperlukan untuk menunjang kesuksesan program-

program masyarakat. Hal ini disebabkan karena dari segi usia, fisik, dan perilaku, 

kaum remaja sangat bisa diandalkan untuk melakukan beberapa hal.  

Remaja adalah seorang individu yang berada pada situasi yang baru mengenal 

mana yang benar dan mana yang salah, menerima jati diri, menggali dan 

mengembangkan potensi serta memahami peran dalam sebuah lingkungan.4 

                                                 
3Abdul Karim Bakar, Anakku Sudah Remaja, (Solo: Aqwam Media Profetika, 2021), h. 15. 
4Miftahul Jannah, “Remaja dan Tugas-tugas Perkembangannya dalam Islam”, Jurnal 

Psikoislamedia, no. 1 (2016), h. 2. 
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Mengingat bahwa usia remaja adalah proses pencarian dan pengenalan, maka pada 

moment ini, anak remaja harus dilindungi dari segala bentuk pikiran dan tindakan 

negatif. 

Salah satu hal menarik pada usia remaja yakni rentan timbul guncangan pada 

jiwanya. Perubahan perilaku pada usia remaja terkadang sulit diidentifikasi. Anak 

usia remaja bila tidak dibina secara baik, beresiko jatuh pada perilaku menyimpang. 

Anak remaja yang mengidap perilaku menyimpang, akan merusak dirinya, 

keluarganya dan bahkan dapat merusak masyarakat serta citra lingkungannya. 

Perilaku menyimpang apabila telah melekat akan menjadi candu dan sukar 

dihilangkan. Dibutuhkan pendekatan yang ekstra ketat, kompleks serta dilakukan 

secara berkala untuk mengembalikan anak remaja pada perilaku baik dan 

meninggalkan perilaku yang kurang baik. 

Proses pengarahan anak usia remaja pada hal-hal positif secara khusus adalah 

tanggung jawab masing-masing orang tuanya serta tanggung jawab masyarakat secara 

umum. Sinergi antara orang tua dan kelompok masyarakat dalam mengarahkan anak 

usia remaja pada kehidupan sehat, teratur, berakhklak mulia dan bermoral akan 

mempercepat progres perubahan perilaku anak usia remaja. 

Dinamika kehidupan remaja dapat berubah-ubah, karena usia remaja adalah 

fase perubahan dan peralihan. Faktor yang mempengaruhinya  meliputi keadaan 

lingkungan sekitarnya, pola asuh para orang tua, pesatnya perkembangan teknologi, 

hingga faktor ekonomi. Perubahan adalah sebuah kepastian. Hanya saja perubahan 

yang diharapkan adalah perubahan yang membawa ke arah yang lebih baik, bukan 

sebaliknya. 
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Proses pengarahan kaum remaja menuju arah yang lebih baik termasuk cita-

cita bangsa dan juga termasuk cita-cita agama. Negara dan agama menginginkan 

setiap komponen masyarakat dapat berkontribusi baik dan menampakkan nilai-nilai 

positif, termasuk dalam hal ini adalah keberadaan kaum remaja. 

Untuk mengarahkan kaum remaja pada hal-hal positif, butuh pembinaan 

secara teratur, disiplin, memiliki perencanaan, terstruktur, konsisten, komitmen serta 

memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga proses pembinaan dapat berjalan 

dengan lancar. Selain itu, proses pembinaan akan selalu mengalami kemajuan setiap 

waktunya. Menutup celah kekurangan pada proses pembinaan dapat dilakukan 

dengan melakukan evaluasi terhadap proses pembinaan yang dilaksanakan. 

Agama Islam, telah menyiapkan berbagai macam cara yang dapat ditempuh 

untuk mengarahkan kaum remaja pada pembentukan akhlak yang mulia dan 

penanaman moral. Dalam pendidikan Islam, tercurah perhatian terhadap kaum 

remaja. Buktinya, terdapat ayat serta hadits yang berbicara tentang remaja. Allah 

berfirman dalam QS At-Tahrim/66: 6. 

  
 
ا يَهٰ َٓ ْٛ انْحِجَاسَجُ عَهَ َٔ َْا انُاَطُ  دُ ْٕ لُ َٔ ْٛكُىْ َاَسًا  هِ ْْ َ ا َٔ َْفغَُكُىْ  ا اَ ْٰٕٓ ا لُ ْٕ ٍَ اٰيَُُ ْٚ ا انزَِ َٓ ٰٓاَُّٚ ىَِٕككَحغ لِاَظظغ شِذاَدغ لَا ٰٚ

ٌَ اٰللَّ  ْٕ ٌَ ٚعَْصُ ْٔ ٌَ يَا ٚمُْيَشُ ْٕ ٚفَْعهَُ َٔ ُْىْ   ٦ يَآٰ ايََشَ

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 terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.”5 

                                                 
5Kementerian Agama RI, Qur’an Tajwid dan Terjemahan (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 

h. 560. 
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Ayat di atas menunjukkan urgensi pembinaan dalam keluarga termasuk 

pembinaan anak pada usia remaja dalam keluarga.  Ayat ini menganjurkan untuk 

meneladani nabi dan memelihara keluarga yang di dalamnya terdapat istri, anak dan 

seluurh yang berada dalam tanggung jawab untuk membimbing dan mendidik agar 

terhindar dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 

Manusia yang menjadi bahan bakar neraka adalah manusia kafir sementara batunya 

antara lain adalah batu yang dijadikan berhala.6 

Anak usia remaja sejatinya masih berada dalam tanggung jawab orang tuanya 

selama anak tersebut belum menikah. Jika orang tua menyadari tanggung jawabnya 

sebagai orang tua, maka anak dapat diarahkan pada hal-hal positif dan dijauhkan dari 

hal-hal negatif. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

اسَجَ أخَْثشََ  ًَ ْٛذُ عُ ٍُ عَٛاَػٍ حَذثََُاَ عَعِ ُّٗ تْ ُّٗ حَذثََُاَ عَهِ نِٛذِ انذِّ يَشْفِ َٕ ٍُ انْ اَِٗ حَذثََُاَ انعثَاَطُ تْ

 َٔ  ِّ ْٛ ٍْ  سَعُٕلُ اّللّ  صَهّٗ اّللّ عَهَ زُ عَ ٍَ يانَِكِ ٚحَُذِّ عْدُ أََظََ تْ ًِ ٌِ عَ ا ًَ ٍُ انُعُْ انحَاسِزُ تْ

ىْ. عَهىََ أَََُّ  ُٓ أحَْغُُِٕا أدَتََ َٔ لادَكَُىْ  ْٔ لالَ أكَْشِيُٕا أَ
7
     

Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami Al „Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi telah 
menceritakan kepada kami Ali bin Ayyasy telah menceritakan kepada kami  
Sa‟id bin „Umarah telah mengabarkan kepadaku Al Harits bin An Nu‟man 
saya mendengar Anas bin Malik dari Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam, 
beliau bersabda: ”Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah laku 
mereka”.

8 

                                                 
6 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, jilid 14 (Tanggerang: Lentera Hati, 2015), hal. 326. 
7Zaid al-Din Muhammad al-Mad‟u al-Haddadi, Al-Taisir bin Syarh Jami’ al-Saghir, juz 1 

(Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi‟i, 1404 H), h. 203. 
8Erwin Hafid, Hadis Parenting Menakar Validitas Hadis Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: 

Orbit Publishing, 2017). 
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Mengarahkan anak pada perilaku-perilaku terpuji merupakan perintah agama. 

Mengamalkannya mendatangkan pahala serta melalaikannya dapat mendatangkan 

dosa. Orang tua yang lalai dari tanggung jawab membina anaknya adalah orang tua 

yang gagal dalam menjalankan perintah agama. 

Agama Islam memahami situasi yang dihadapi manusia dari setiap fase 

pertumbuhan dan perkembangannya. Selain memahami fase perkembangan manusia, 

Islam juga telah menyiapkan bekal-bekal bagi manusia untuk melewati fase-fase 

tersebut. Setiap sendi kehidupan manusia telah diatur dalam agama Islam. Termasuk 

dalam hal ini adalah aspek pendidikan dan pembinaan yang bertujuan melahirkan 

insan mulia, bertaqwa serta dan mampu menyusuaikan diri pada setiap zamannya. 

Pendidikan adalah usaha secara sadar dan memiliki perencanaan guna 

mmewujudkan situasi belajar yang baik sehingga peserta didik dapat aktif berproses 

dalam proses pembelajaran guna menggali potensi, mengembangkannya, memperkuat 

aspek spiritual, berakhlak mulia, berkepribadian yang islami serta membakali peserta 

didik dengan berbagai macam keterampilan yang dibutuhkan sehingga mampu 

memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara.9 

Adanya sistem pendidikan Islam menjadi bukti perhatian agama Islam 

terhadap penganutnya. Mulai dari manusia dilahirkan hingga masa tua, Islam 

mengatur pola pendidikannya, termasuk pada masa remaja. Dengan memperhatikan 

pendidikan bagi kaum remaja, maka pada masa ini terjadi proses pembinaan yang 

                                                 
9Akhmad Muhaimin Azzet, Pendidikan yang Membebaskan (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 

2011), h. 15. 
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merupakan kelanjutan dari pembinaan sejak masa kecil dan proses pembinaan guna 

mempersiapkan diri menghadapi fase selanjutnya. 

Masa remaja bukanlah jaminan seseorang mampu berjalan di atas jalan 

kebenaran. Selain itu, remaja yang telah berjalan di atas jalan kebenaran belum tentu 

mampu selalu bertahan berjalan di atas jalan tersebut. Hidayah dan istikamah adalah 

kunci untuk senantiasa berjalan di atas jalan kebenaran.  

Apabila kaum remaja mendapatkan hidayah maka mereka bukan termasuk 

orang-orang yang sesat. Namun sebaliknya, apabila kaum remaja berada dalam 

kesesatan maka mereka tidak termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan 

hidayah. Setelah mendapatkan hidayah, seorang remaja akan menemui berbagai hal 

yang bisa membuatnya bertahan namun bisa pula menemui hal-hal yang membuatnya 

kembali jatuh dalam jurang kesesatan. 

Kaum remaja yang senantiasa bertahan, maka mereka adalah orang-orang 

yang istikamah. Namun sebaliknya, kaum remaja yang telah mendapatkan hidayah 

namun dalam perjalanannya mereka tersungkur dan terlepas dari hidayah, maka 

mereka termausuk orang-orang yang tidak istikamah. 

Melihat arus perubahan sosial kehidupan manusia, lalu dibarengi dengan 

semakin berkembangnya teknologi dan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi, 

menjadi tantangan besar yang dapat mempengaruhi cara dan gaya hidup kaum 

remaja. Hal ini tentu menjadi tantangan juga bagi orang tua dalam membina anak 

remaja. 

Munculnya gelombang hijrah pada kaum remaja perlu diapresiasi. Namun 

gelombang hijrah ini belum mampu meng-cover seluruh kaum remaja. Realitanya, 
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masih ada kaum remaja yang jatuh dalam jurang kebinasaan. Seks bebas, narkoba, 

minuman keras, pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, kekerasan, dan 

berbagai bentuk tindakan kriminal serta pergaulan bebas sangat memungkinkan 

menimpa kaum remaja. 

Rusaknya remaja tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga terjadi di 

pelosok-pelosok desa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan nasib remaja dimasa 

yang akan datang. Kurangnya pembinaan agama atau bahkan tidak adanya pembinaan 

agama terhadap kaum remaja menjadi pemicu sehingga kaum remaja jauh dari nilai-

nilai kebaikan. Selain itu kaum remaja juga beresiko melanggar norma-norma adat di 

masyarakat, dan tidak memiliki etika terhadap golongan yang lebih muda maupun 

golongan yang lebih tua. Selain karena kaum remaja tidak mendapatkan pembinaan 

agama secara baik, orang tua yang memiliki tanggung jawab menanamkan akidah 

yang lurus dan ahklak yang mulia kepada anaknya juga lalai dari tanggung jawab 

tersebut. Imbasnya fenomena hijrah pada kaum ramaja belum mampu meng-cover  

seluruh remaja. 

Segala bentuk fenomena yang mengindikasikan rusaknya kaum remaja hingga 

kepelosok desa dan kurang pedulinya orang tua sehingga tidak terealisasikannya 

prinsip-prinsip pembinaan agama Islam bagi kaum remaja dalam lingkungan 

keluarga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian 

“Pembinaan Keagamaan Bagi Remaja dalam Lingkungan Keluarga di Desa Binanga 

Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”. 
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B. Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi atau pembatasan terhadap 

penelitian yang akan dilakukan supaya hasil dari penelitian tersebut dapat terarah. 

Fokus penelitian ini adalah pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan 

keluarga di Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. 

2. Deskripsi Fokus 

Setelah ditentukan fokus penelitian, maka ditentukan pula deskripsi fokus, 

guna menghindari munculnya kekeliruan dalam penelitian. 
 

Tabel 1.1 
Matriks Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Pembinaan keagamaan bagi remaja 

dalam lingkungan keluarga di Desa 

Binanga Karaeng, Kecamatan 

Lembang, Kabupaten Pinrang. 

 

 

1. Pelaksanaan pembinaan 

keagamaan bagi remaja dalam 

lingkungan keluarga di Desa 

Binanga Karaeng, Kecamatan 

Lembang, Kabupaten Pinrang. 

2. Faktor Pendukung dan 

penghambat pembinaan keagamaan 

bagi remaja dalam lingkungan 

keluarga Desa Binanga Karaeng, 

Kecamatan Lembang, Kabupaten 

Pinrang. 
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3. Hasil pembinaan keagamaan 

bagi remaja dalam lingkungan 

keluarga di Desa Binanga Karaeng, 

Kecamatan Lembang, Kabupaten 

Pinrang. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah. 

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan 

keluarga di Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pembinaan keagamaan 

bagi remaja dalam lingkungan keluarga di Desa Binanga Karaeng, Kecamatan 

Lembang, Kabupaten Pinrang? 

3. Bagaimana hasil pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga 

di Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa skripsi, tesis dan jurnal yang relevan 

yang kemudian dapat dijadikan bahan kajian telaah pustaka antara lain: 

1. Tesis yang disusun oleh Muh. Dzihab Aminudin S pada tahun 2020 dengan 

judul “Peran Orang Tua dan Masyarakat dalam Pembinaan Akhlah Remaja di 

Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung 

Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Orang tua dan masyarakat 

sudah cukup memberikan peran berarti bagi perkembangan akhlak remaja di 
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desa Tulung Balak yaitu: a) Memberikan perhatian dan kasih sayang; b) 

Memberikan bimbingan; c) Memberikan teladan berupa tutur kata dan 

perbuatan yang baik; d) Mengikutsertakan anak ke dalam kegiatan-kegiatan 

rohani, silaturahim dan organisasi. 2) Upaya-upaya yang dilakukan orang tua 

dan masyarakat dalam pembinaan akhlak remaja di desa Tulung Balak yaitu: a) 

Mengajarkan dan mencontohkan untuk melaksanakan ibadah shalat fardhu; b) 

Memberikan Nasehat kepada anak/remaja; c) Melakukan pengawasan terhadap 

Remaja; d) Memberikan Bimbingan kepada Remaja. 3) Faktor pendukung 

dalam pelaksanaan peran orang tua dan masyrakat dalam pembinaan akhlak 

remaja di desa Tulung Balak. a) Lingkungan Keluarga; b) Lingkungan Sekolah; 

c) Segi Keagamaan Remaja; b) 4) Faktor penghambat: a) Media 

Elektronik/Media Sosial; b) Keseringan Bermain dan Budaya; c) Kurangnya 

Dukungan dan Perhatian Orangtua.10 

2. Skripsi yang disusun oleh Khafidhoh Wahyu Nugraheni pada tahun 2020 

dengan judul “Pembinaan Perilaku Sosial Keagamaan Remaja di Desa 

Pucungsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2020”. Hasil 

penelitian ini menunjukan. Pertama; Bentuk pembinaan perilaku remaja di 

Desa Pucung metode individu face to face melalui upaya pengarahan, 

pengawasan dalam dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari remaja di 

mulai dalam lingkungan keluarga, tokoh agama dan kegiatan kelompok dalam 

bentuk kegiatan pengajian keagaman atau kemasyarakatan yang dilakukan 

                                                 
10Muh. Dzihab Aminudin, Peran Orang Tua dan Masyarakat dalam Pembinaan Akhlah 

Remajadi Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. 
https://media.neliti.com/127797-ID-peran-keluarga-terhadap-pembentukan-kepr.pdf (14 Juni 2021) 

https://media.neliti.com/127797-ID-peran-keluarga-terhadap-pembentukan-kepr.pdf%20(14
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untuk upaya penanaman nilai-nilai pembinaan perilaku sosial keagamaan. 

Kedua, Faktor yang mempengaruh dalam pembinaan sikap keagamaan remaja 

di saat ini dengan adanya lembaga pendidikan kemasyarakatan yang aktif dalam 

sementara kondisi lingkungan seperti perkembangan zaman dan teknologi yang 

tidak dibarengi dengan usaha dalam pengembangan pendidikan Islam. 

Lingkungan pada zaman ini budaya akhlak dalam pergaulan menjadi tanpa 

batas sehingga teman pun akan menjadi tantangan penting dalam membina 

perilaku sosial keagamaan remaja di Desa Pucungsari dengan memberikan 

pengaruh baik atau buruk.11 

3. Nevi Asriani dan H Mursidin T, dalam jurnal yang berjudul “Perkembangan 

Pembinaan Moral Remaja dalam Lingkungan Keluarga Petani di Desa Mowila 

Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Tahun 1960-2015”. Hasil 

penelitian di lapangan menunjukkan bahwa: (1) Perkembangan pembinaan 

moral anak remaja dalam lingkungan keluarga petani di Desa Mowila 

Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan tahun 1960-2015 terbagi atas 

dua periode, dimana periode 1960-1980 merupakan periode pembinaan moral 

yang diperankan sepenuhnya oleh keluarga inti dari ayah (o’ama) dan ibu 

(o’ina). Bentuk pembinaan moral pada periode ini juga bersifat tradisional 

seperti pemberian pengajaran baik sedang dalam melakukan pekerjaan di sawah 

(meindio i galu) maupun sedang istirahat (mena’o-na’o). Selain itu pembinaan 

moral juga disampaikan melalui cerita dongeng (menango) dan pengajaran 

                                                 
11Khafidhoh Wahyu Nugraheni, Pembinaan Perilaku Sosial Keagamaan Remaja di Desa 

Pucungsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2020. http://e-
repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/10755/ (14 Juni 2021) 

http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/10755/
http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/10755/
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melalui budaya dan adat Tolaki (o’sara) seperti adab mengundang (mounda). 

Sedangkan pada periode 1980-2015 maerupakan pembinaan moral yang 

sifatnya sudah tidak sama dengan sebelumnya. Hal ini dikarenakan tersedianya 

sekolah formal tempat untuk memberikan pembinaan moral kepada peserta 

didik, sehingga orang tua tidak sepenuhnya memberikan pengajaran serta 

pembinaan moral kepada anaknya. (2) faktor-faktor penghambat orang tua 

dalam membina moral anak remaja di lingkungan keluarga petani di Desa 

Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan yaitu karena pada 

zaman sekarang anak-anak kebanyakan telah dipengaruhi oleh lingkungan 

(teman sepermainan) seperti anak sering mengikuti tingkah laku teman-

temannya yang berbau negatif yang banyak dicontoh dari media massa seperti 

televisi dan internet.12 

4. Jurnal yang disusun oleh Fatmawati dengan judul “Peran Keluarga Terhadap 

Pembentukan Kepribadian Islam Bagi Remaja”. Hasil penelitian memberikan 

gambaran jika peran keluarga tidak sepenuhnya memberikan bimbingan pada 

remaja maka kepribadian yang baik tidak tercermin nilai-nilai kepribadian 

Islam dalam diri remaja. Berarti apabila keluarga dapat menjalankan fungsi dan 

peranan dalam membentuk kepribadian Islam bagi remaja maka akan terbentuk 

kepribadian Islam dalam diri remaja.13 

                                                 
12Nevi Asriani dan H Mursidin T, Perkembangan Pembinaan Moral Remaja dalam 

Lingkungan Keluarga Petani di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Tahun 
1960-2015. Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah 1, no. 3, 2016, h.11. 
http://ojs.uho.ac.id/index.php/p_sejarah_uho/article/download/6097/4474 (14 Juni 2021) 

13Fatmawati. Peran Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Islam Bagi Remaja. Jurnal 
Risalah 27, no. 1, 2016, h.17. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2284-Full_Text.pdf (14 Juni 
2021) 

http://ojs.uho.ac.id/index.php/p_sejarah_uho/article/download/6097/4474%20(14
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2284-Full_Text.pdf%20(14
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5. Skripsi yang disusun oleh Eni Lestari dengan judul “Pola Pembinaan 

Keagamaan Anak dalam Keluarga Single Parent di Kelurahan Tegalrejo 

Kecamatan Argomulyo Kotamadya Salatiga tahun 2015”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) Pola pembinaan anak dalam keluarga single parent di 

Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo adalah menggunakan beberapa 

cara yaitu keteladanan, nasehat, perhatian, pembiasaan, dan hukuman. (2) 

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pembinaan keagamaan anak 

dalam  keluarga single parent antara lain: keterbatasan waktu, kondisi 

pendidikan yang beragam dari orangtua single parent, terbatasnya pendapatan 

(financial) dalam kehidupan sehari-hari, seringkali anak keluarga single parent 

kurang bersemangat dalam proses pembinaan keagamaan, faktor-faktor 

pendukung antara lain: adanya masjid, adanya persepsi yang kuat tentang 

konsep doa anak sholeh/sholehah bagi orangtuanya yang telah meninggal, 

adanya harapan yang sangat kuat dari orangtua agar kehidupan anak-anak lebih 

baik dari orangtuanya dan kedekatan yang lebih kuat dengan anak (sebagai 

akibat dari kondisi keluarga single parent) membuahkan dalam pembinaan 

keagamaan. Serta solusinya antara lain : memberikan waktu ekstra kepada 

anak,keberagaman jenjang pendidikan orangtua single parent dapat 

dimanfaatkan dengan saling tukar pikiran, mengolah faktor psikologis anak-

anak singleparent dan memperbaiki ekonomi dengan upaya lebih dari satu 

profesi/pekerjaan.14 

                                                 
14Eni Lestari. Pola Pembinaan Keagamaan Anak dalam Keluarga Single Parent di Kelurahan 

Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kotamadya Salatiga tahun 2015. http://e-
repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/414/1/Eni%20Lestari_11108145.pdf (14 Juni 2021) 

http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/414/1/Eni%20Lestari_11108145.pdf
http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/414/1/Eni%20Lestari_11108145.pdf
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6. Jurnal yang disusun oleh Yudi Ardian Rahman dan Siti Ati‟ul Mas‟ullah pada 

tahun 2018 dengan judul “Pola Pembinaan Agama Pada Anak dalam Keluarga 

Buruh Pabrik di Desa Labruk Lor Lumajang”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pola pembinaan agama pada anak dalam keluarga buruh pabrik di desa 

Labruk Lor yakni menggunakan pola pembinaan anak secara permisif, yaitu 

jenis pola mengasuh anak yang acuh tak acuh terhadap anak, jadi apapun yang 

mau dilakukan anak diperbolehkan dan hal ini memberikan dampak positif dan 

negatif; Pola pembinaan otoriter adalah pola pengasuhan anak yang bersifat 

memaksa, keras dan kaku dimana orang tua akan membuat berbagai macam 

aturan yang harus di patuhi oleh anak tanpa mau tau perasaan sang anak 

otoriter; dan Pola pembinaan demokratis, yaitu pola asuh yang dimana 

memberikan kebebasan anak untuk berkreasi dan mengeksporasi berbagai hal 

sesuai dengan kemampuan anak dengan batasan dan pengawasan yang baik dari 

orang tua. Hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi, lingkungan, 

pendidikan orang tua, keturunan dan budaya. Implikasi dari hasil penemuan ini 

menunjukkan bahwa terdapat hal positif yang bisa diambil hikmah, yakni anak 

akan lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, kreatif, mandiri dan mampu 

mengotrol emosi.15 

7. Skripsi yang disusun oleh Sofan Auri pada tahun 2019 dengan judul “Peran 

Orang Tua dalam Pembinaan Akhlak Remaja (Studi Kasus di Desa Sumber 

Katon Kecmatan Seputih Surabaya)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

                                                 
15Yudi Ardian dan Siti Ati‟ul. Pola Pembinaan Agama Pada Anak dalam Keluarga Buruh 

Pabrik di Desa Labruk Lor Lumajang. Jurnal Pendidikan Islam 11, no. 2, 2018. 
https://www.iaisyarifuddin.ac.id/ejournal/index.php/tarbiyatuna/article/view/338/255 (14 Juni 2021) 

https://www.iaisyarifuddin.ac.id/ejournal/index.php/tarbiyatuna/article/view/338/255%20(14
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(1) Pembinaan akhlak seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan 

dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Kunci pertama dalam 

mengarahkan pendidikan dan membentuk mental anak terletak pada orang 

tuanya khususnya ibu; (2) Peran ayah sebagai kepala keluarga merupakan 

penanggung jawab dalam perkembangan anak-anaknya, baik secara fisik 

maupun secara psikis. Di dalam keluarga ayah juga merupakan penanam utama 

dasar-dasar akhlak bagi anak yang biasanya tercermin dalam sikap dan perilaku 

ayah sebagai teladan yang dapat dicontoh anak; (3) Perawatan orang tua yang 

penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan agama yang 

diberikan merupakan faktor yang konduktif untuk mempersiapkan anak 

menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang berakhlak mulia.16 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi remaja 

dalam lingkungan keluarga di Desa Binanga Karaeng, Kecamatan 

Lembang, Kabupaten Pinrang. 

b. Untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat pembinaan 

keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga di Desa Binanga 

Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. 

c. Untuk mendiskripsikan hasil pembinaan keagamaan bagi remaja dalam 

lingkungan keluarga di Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, 

Kabupaten Pinrang. 

                                                 
16Sofan Auri. Peran Orang Tua dalam Pembinaan Akhlak Remaja (Studi Kasus di Desa 

Sumber Katon Kecamatan Seputih Surabaya), https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/249/ (14 Juni 
2021) 

https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/249/
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara akademik hasil penelitian diharapkan memberi manfaat dan 

memberi sumbangsi pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan, terutama dibidang pendidikan. Hal ini karena pembinaan 

keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga dapat menjadi acuan 

bagi para guru, memberikan pembinaan keagamaan bagi siswa di 

lingkungan sekolah atau madrasah. Selain itu, dapat pula menjadi acuan 

bagi para dosen untuk memberikan pembinaan keagamaan bagi para 

mahasiswa dalam lingkungan universitas. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna bagi siapa saja terutama 

bagi para orang tua untuk melaksanakan perannya sebagai orang tua 

dalam rangka memberikan pembinaan keagamaan kepada anaknya yang 

memasuki masa remaja. Secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi 

tambahan referensi bagi para pemerhati remaja guna menambah wawasan 

dalam memahami dinamika kehidupan remaja. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pembinaan Keagamaan 

Pembinaan berasal dari kata “bana” yang berarti membina, membangun, 

mendirikan, sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pembinaan adalah 

suatu usaha tindakan dan kegiatan yang mendatangkan hasil dan manfaat yang baik.1 

Pembinaan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terarah dengan cara 

membimbing dan memberikan arahan.  

Islam memiliki seperangkat aturan yang bertujuan mewujudkan kehidupan 

yang stabil, damai, adil, sejahtera, bermoral, beretika, hingga membawa pada 

peradaban yang maju. Kesempurnaan agama Islam dapat membawa pada peradaban 

yang sempurna yang dapat dirasakan hingga pada level bernegara. Merujuk pada 

segala bentuk aturan yang terdapat di dalam al-Qur‟an dan hadis, Islam berhasil 

melahirkan peradaban yang gemilang. 

Salah satu unsur penting dalam agama Islam yang mampu membawa manusia 

pada kehidupan yang baik yakni karena Islam memiliki konsep-konsep pembinaan. 

Konsep pembinaan dalam agama Islam terbukti telah berhasil mendidik manusia 

yang unggul dari segi aspek kognitif, afektif hingga psikomotorik. Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam melalui didikannya kepada sahabat berhasil melahirkan 

manusia yang unggul, dari unsur jasmani maupun rohani.  

                                                 
1Syaepul Manan, Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan, Jurnal 

Pendidikan Agama Islam – Ta’lim 15, no. 1, 2018, http://jurnal.upi.edu/file/05 PEMBINAAN 
AKHLAK MULIA -Manan1.pdf  (05 Oktober 2021)  

http://jurnal.upi.edu/file/05%20PEMBINAAN%20AKHLAK%20MULIA%20-Manan1.pdf%20%20(05
http://jurnal.upi.edu/file/05%20PEMBINAAN%20AKHLAK%20MULIA%20-Manan1.pdf%20%20(05
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Rasulullah shallalahu ‘alaihi wasallam mengajarkan pembinaan jasad 

sehingga banyak sahabat yang memiliki tubuh sehat dengan melakukan olahraga 

semisal berkuda, memanah, berenang. Selain itu, pembinaan jasad yang dilakukan 

Rasulullah kepada sahabat yakni dengan menyarankan agar mengonsumsi makanan-

makanan yang baik dan menjauhkan diri dari mengonsumsi makanan-makanan yang 

tidak baik yang dapat merusak tubuh. Kiat lain dalam pembinaan jasad yang 

dilakukan Rasulullah kepada para sahabat adalah dengan memerintahkan sahabat 

berbekam dan berpuasa. 

 Selain memperhatikan unsur jasmani, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 

juga melakukan pembinaan rohani kepada para sahabat. Dampak dari pembinaan 

yang dilakukan Rasulullah ini berhasil mencetak manusia yang memiliki tingkat 

spiritual yang tinggi, sehingga nuansa religius pada masyarakat yang dibina langsung 

oleh Rasulullah begitu kental. Hal ini menjadikan para sahabat gemar melakukan 

segala kebajikan yang menghantarkan mereka dekat kepada Allah. 

 Kekuatan spiritual para sahabat selalu diasah oleh Rasulullah, baik bersifat 

pribadi yakni saat Rasulullah membina sahabat dengan cara face to face maupun pada 

saat Rasulullah melakukan pembinaan kepada beberapa sahabat. Sahabat begitu giat 

beribadah, mengisi hatinya dengan senantiasa mengingat Allah, tertanam sikap 

muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah, semakin dalam rasa takut kepada Allah, 

hidupnya sikap zuhud dan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. 

 Sebagian besar perilaku manusia berasal dari perilaku yang dibentuk. 

Pembentukan perilaku ini terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja akibat 

pengaruh lingkungan sekitar. Selain itu, sebagian besar perilaku manusia juga berupa 
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perilaku yang dipelajari. Pembentukan ini terjadi secara sadar dan berdasarkan 

keinginan. Perilaku yang terbentuk melalui sebuah proses pembelajaran dapat melalui 

proses mendengar, melihat ataupun membaca.2 

 Islam memelihara hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah, 

manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Peran 

pembinaan agama Islam berkonsentrasi pada terjaganya hubungan manusia dengan 

tuhan, sesama manusia dan alam. 

1. Pembinaan Tauhid 

Pembinaan Tauhid adalah pembinaan yang paling utama dan paling awal yang 

mesti diberikan kepada anak. Wajib bagi seorang muslim mengenal tuhannya. Proses 

memperkenalkan anak dengan Allah sebenarnya telah dilakukan saat anak masih 

berada pada fase anak usia dini. Hanya saja saat anak telah memasuki usia remaja 

anak kembali diarahkan untuk mengenal Allah dengan ilmu pengetahuan yang lebih 

mendalam lagi berdasarkan bukti-bukti, dari al-Qur‟an dan hadis begitupula dengan 

melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat dilihat oleh pancaindra. 

Anak usia remaja lebih cenderung mampu berfikir rasional. Dengan 

memanfaatkan kemampuan anak pada fase usia remaja yang mampu berfikir dengan 

lebih baik dibanding saat berada pada fase anak usia dini, maka anak diarahkan 

banyak mengikuti kajian-kajian agama yang membahas tentang tauhid, baik yang 

bersifat kajian langsung maupun yang tidak langsung seperti menonton ceramah 

lewat youtube, facebook, instragram dan berbagai bentuk media yang dapat 

menunjang bertambahnya ilmu pengetahuan dalam rangka mengesakan Allah. Selain 

                                                 
2Bimo Walgita, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta:  CV Andi Offset, 2010), h. 13. 
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itu, orang tua juga berperan aktif menanamkan ajaran tauhid kepada anaknya yang 

telah memasuki usia remaja. 

Apabila tauhid anak kokoh, anak dapat menjamin dirinya tidak tergelincir 

pada kerusakan akidah yang beresiko membuatnya keluar dari agama Islam. Tauhid 

yang kokoh juga menjadi sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga. Sementara 

tauhid yang tidak kokoh dapat membahayakan seorang hamba, sebab pemahaman-

pemahaman menyimpang senantiasa mengintainya. Banyak kejadian seorang pemuda 

yang pindah agama disebabkan beberapa faktor diantaranya, mengikuti agama calon 

pasangan hidupnya, ragu terhadap agama sendiri, menemukan kebenaran yang ia cari 

pada agama lain dan tidak menemukan solusi terhadap masalah hidupnya dalam 

Islam. 

Pada fase anak usia remaja, anak sudah dapat diperkenalkan tentang 

pembagian Tauhid. Tauhid dibagi ke dalam 2 bagian. Pertama adalah tauhid dalam 

rangka mengenal Allah (ma’rifah) dan penetapan (itsbaat), meliputirububiyyah, 

asma’, dan shifaat. Kedua adalah tauhid dalam tujuan (Ath-Thalab) dan kehendak 

(Al-Qasd), yakni bertauhid dengan cara menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang 

disembah dan tidak ada sesembahan selain-Nya, dan senantiasa beribadah kepada-

Nya.3 

Pada tauhid bagian pertama, realisasinya adalah seorang meyakini dengan 

seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah tuhan yang menciptakan alam semesta. Selain 

meyakini bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah, wajib diyakini pula bahwa alam 

                                                 
3Abdurrahman Hasan Alu Syaikh, Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid (edisi revisi) (Jakarta 

Selatan: Pustaka Azzam, 2014), h.22. 
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semesta berada pada kekuasaan Allah dan segala yang terdapat di dalamnya diatur 

oleh Allah. Keyakinan terhadap kesempurnaan zat Allah serta meyakini bahwa Allah 

memiliki nama dan sifat yang berbeda dengan mahkluk adalah bagian dari 

pengamalan tauhid yang pertama. 

Adapun ayat-ayat yang membicarakan tentang wajibnya beriman kepada 

rububiyah Allah diantaranya: 

QS. Al-Fatihah/1: 2. 

ذُ  ًْ ِ  انَْحَ ٍَ   سَبِّ  لِِلٰ ْٛ ًِ  ٕ انْعٰهَ

Terjemahnya: 

“Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.”
4 

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah pemelihara seluruh alam. Pujian 

seorang hamba kepada Allah merupakan luapan rasa syukur yang memenuhi jiwa 

seorang mukmin ketika nama-Nya disebut. Terdapat 3 unsur  dalam perbuatan yang 

harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga wajar dia mendapatkann pujian yaitu indah 

atau baik, dilakukan secara sadar dan tidak terpaksa atau dipaksa.5 Allah memiliki 

kedudukan sebagai tuhan yang wajib disembah dan Dia adalah Pemelihara serta 

Pendidik dan telah menyiapkan segala kebutuhan makhluk  untuk mencapai tujuan 

hidupnya.6 

 

                                                 
4Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h.1. 
5M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, jilid 1 (Tanggerang: Lentera Hati, 2015), hal. 27-28. 
6M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, jilid 1, hal. 32. 
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QS. Ar-Ra‟d/13: 16. 

ٍْ  لمُْ  خِ  سَبُّ  يَ ٰٕ ًٰ الْاسَْضِ   انغَ ٍْ  افَاَذخََزْذىُْ  لمُْ ۗ   اٰللُّ  لمُِ  َٔ ٰٓ  يِّ  ّ َِ ْٔ ءَ  دُ نِٛاَ  ْٔ ٌَ  لَا  اَ ْٕ هِكُ ًْ ىْ  َٚ ِٓ َْفغُِ لَا  َفَْعاً لِاَ َٔ 

ا   ٖ َْمْ  لمُْ  ظَشًّ ِٕ ٗ ٚغَْرَ ًٰ ْٛشُ  الْاعَْ انْثصَِ ٖ َْمْ  اوَْ  ە  َٔ ِٕ دُ  ذغَْرَ ًٰ هُ سُ  انظُّ ْٕ انُُّ ا اوَْ  ەۚ َٔ ْٕ ِ  جَعهَُ ءَ  لِِلٰ  شُشَكَا 

ا ْٕ ّ   خَهمَُ ىْ   انْخَهْكُ  فرَشََاتََّ  كَخَهْمِ ِٓ ْٛ ءٍ  كُمِّ  خَانِكُ  اٰللُّ  لمُِ  عَهَ ْٙ َٕ  شَ ُْ احِذُ  َٔ َٕ اسُ  انْ َٓ  ٦ٔ انْمَ

Terjemahnya: 

“Katakanlah: "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" Jawabnya: "Allah". 
Katakanlah: "Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari 
selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) 
kemudharatan bagi diri mereka sendiri?". Katakanlah: "Adakah sama orang 
buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; 
apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat 
menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut 
pandangan mereka?" Katakanlah: "Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan 
Dialah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa."7 

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk 

mengarahkan pertanyaan yang mengandung kecaman sekaligus bimbingan supaya 

manusia mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta  

seluruh yang ada di dalamnya, dan Allah juga yang mengatur setiap peristiwa dan 

kejadian yang terjadi di dalamnya sehingga manusia menjadikan Allah sebagai 

pelindung dan tidak mempersekutukan-Nya karena seluruh alam raya ini tunduk 

kepada-Nya.8 

Pada tauhid bagian kedua, realisasinya adalah seorang hamba menyembah 

semata-mata kepada Allah. Segala bentuk ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, 

tawakkal, takut, doa dan pengharapan, perjuangan dan pengorbanan, memohon 

                                                 
7Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h. 251. 
8M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, jilid 6, hal. 579. 
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perlindungan dan pertolongan termasuk rasa takut dan semisalnya semata-mata 

ditujukan kepada Allah. 

Ayat al-Qur‟an yang menunjukkan wajibnya beriman kepada uluhiyyah Allah 

diantara: 

QS. Al-Baqarah/2: 255. 

 ُ َٕۚ  الَِا  اِنَّٰ  لَآٰ  اَللّٰ ُْ  ُّٙ وُ  انَْحَ ْٕ ِ   لَا  ەۚ انْمَُّٛ لَا  عُِحَغ  ذأَخُْزُ وغ   َٔ ْٕ ََ   ّ خِ  فِٗ يَا نَ ٰٕ ًٰ يَا انغَ ٍْ  الْاسَْضِ   فِٗ َٔ  راَ يَ

 ْ٘ ٰٓ  ٚشَْفَعُ  انزَِ  ِ ُْذَ ّ    الَِا  عِ َِ ٍَ  يَا ٚعَْهىَُ  تِاِرْ ْٛ ىْ  تَ ِٓ ْٚ ذِ ْٚ َ يَا ا ىْۚ  َٔ ُٓ لَا  خَهْفَ َٔ  ٌَ ْٕ ْٛطُ ءٍ  ٚحُِ ْٙ ٍْ  تِشَ ٰٓ  يِّ  ّ ًِ ا الَِا  عِهْ ًَ ءَۚ  تِ  شَا 

عِعَ  َٔ  ُ خِ  كُشْعُِّّٛ ٰٕ ًٰ الْاسَْضَۚ  انغَ لَا  َٔ َٔ   ِ دُ ْٕ اۚ  َٚـُٔ ًَ ُٓ َٕ  حِفْظُ ُْ َٔ  ُّٙ ْٛىُ  انْعهَِ  ٢٢ٕ انْعظَِ

Terjemahnya: 

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup 
kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan 
tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat 
memberi syafa´at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa 
yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak 
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. 
Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat 
memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

9 

Ayat ini mengemukakan sifat-sifat Allah untuk menepis setiap bisikan 

negative pada diri seorang hamba  yang membuatnya ragu kepada Allah.10 Dengan 

demikian seorang hamba mampu secara totalis beribadah kepada Allah dengan 

mengakui Dialah satu-satunya tuhan yang wajib diibadahi. 

 

 

                                                 
9Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h. 42. 
10M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, jilid 1, hal. 548. 
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QS. Ali Imran/3: 18. 

ذَ  ِٓ ّ   اٰللُّ  شَ َٕ   الَِا  اِنَّٰ  لَآٰ  اَََ ىَِٕككَحُ  ُْ
 
هٰ ًَ انْ أُنُٕا َٔ ا   انْعِهْىِ  َٔ ًً ىَِٕك َٕ  الَِا  اِنَّٰ  لَآٰ  تاِنْمِغْطِ   لاَ  ْٚضُ  ُْ ْٛىُ  انْعضَِ  ١ٔ انْحَكِ

Terjemahnya: 

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak 
disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang 
berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia 
(yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”11 

Ayat menunjukkan bahwa Allah bersaksi atas diri-Nya bahwa tiada tuhan 

selain diri-Nya. Begitupun malaikat dan orang yang berpengetahuan bersaksi atas 

diri-Nya. Kesaksian ini menunjukkan bahwa Allah adalah tuhan yang Esa dan tiada 

tuhan selain-Nya.12 Dengan demikian seorang hamba semakin yakin bahwa Allah 

adalah satu-satunya tuhan yang wajib disembah. 

Kedua tauhid haruslah berjalan bersama, sebab tauhid rububiyyah 

mengharuskan adanya tauhid uluhiyyah sehingga penghambaan kepada Allah 

dibangun diatas tauhid yang kokoh dan bersih dari kesyirikan serta keragu-raguan, 

karena menetapkan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan serta mengatur alam 

semesta harus dibarengi proses ibadah kepadanya. Begitupula sebaliknya, keyakinan 

bahwa Allah adalah satu-satunya yang wajib diibadahi, harus dibarengi dengan 

keyakinan bahwa Allah satu-satunya tuhan mengatur seluruh alam dan jagat raya.13 

                                                 
11Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h. 52. 
12M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, jilid 2, hal. 37. 
13Muhammad bin Ibrahim, Ensiklopedia Islam Al-Kamil (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 

2014), h. 65. 
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Pemurnian tauhid bertujuan mengarahkan anak mengenal Allah. Anak yang 

telah mentauhidkan Allah, ia akan dapat beribadah kepada Allah dengan cara-cara 

yang benar. Tauhid yang murni dapat menjadikan anak paham konsep kehidupan, 

konsep alam semesta dan segala sesuatu yang terjadi disekitarnya.  

Sederhananya, bila tauhid telah kokoh maka anak akan melihat tanda-tanda 

kebesaran Allah pada silih bergantinya siang dan malam yang selalu dapat diamati. 

Anak senantiasa memuji Allah apabila melihat siang berganti malam begitupula 

sebaliknya. Selain itu, turunnya hujan, tumbuhnya pepohonan, cuaca yang cerah, 

termasuk datangnya bencana akan menjadi bukti bagi kebesaran Allah bagi anak yang 

telah memiliki tauhid yang kokoh. 

Tauhid yang kokoh tidak akan melalaikan anak dari mengingat Allah. Bila 

waktu sholat telah masuk, anak akan bersegera memenuhi panggilan Allah sebagai 

bentuk ibadah kepada-Nya. Pemurnian tauhid akan membentuk anak pada perilaku 

yang anti dari menyembah kepada selain Allah. Anak tidak akan memandang pohon, 

batu, dan benda-benda sebagai sesuatu yang disembah. Sebaliknya anak akan 

menyadari bahwa menjadikan suatu benda sebagai sesembahan adalah kerusakan dan 

termasuk perbuatan syirik. 

Tauhid yang kokoh akan melahirkan bentuk-bentuk ibadah yang benar 

berdasarkan tuntunan al-Qur‟an dan hadis. Beribadah dengan cara yang telah 

ditetapkan syariat adalah kewajiban. Adapun ibadah yang dilakukan tanpa adanya 

tuntunan akan jatuh pada tindakan yang menyelisihi ajaran Islam. Agar ibadah 

menjadi benar dan tujuan ibadah menjadi tepat, maka pemurnian tauhid adalah 

kuncinya. 
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 Munculnya ritual-ritual kesyirikan di tengah-tengah masyarakat disebabkan 

karena tidak adanya perhatian terhadap pentingnya pemurnian tauhid. Realita yang 

terjadi, kadang ditemukan seorang anak yang telah masuk kategori anak usia remaja 

melakukan beberapa perbuatan-perbuatan syirik semisal menyimpan benda-benda 

tertentu dengan harapan akan terjaga dari segala bentuk keburukan, untuk kekebalan, 

menjadi pemikat lawan jenis hingga mengikuti kebiasan orang tua melakukan suatu 

ritual tahunan yang dikerjakan turun temurun sebagai warisan keluarga sejak dulu. 

Melampiaskan kebahagian terhadap hal-hal yang diharamkan adalah sebuah 

kekeliruan. Selain mendatangkan dosa dan menunjukkan kurangnya pemahaman 

terhadap agama, perbuatan syirik juga dapat merusak generasi dan membahayakan 

hubungan sosial. Pelakunya bisa menimbulkan kerisauan pada masyarakat sekitarnya. 

Beberapa kiat-kiat agar tauhid anak menjadi kokoh adalah: 

a. Memberitahukan kepada anak bahwa Allah adalah satu-satunya tuhan yang 

mengatur alam semesta. 

b. Memberitahukan kepada anak bahwa Allah adalah satu-satunya tuhan yang 

diibadahi. 

c. Memberitahukan bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat 

yang menunjukkan kemahaan-Nya. 

d. Memberikan analogi-analogi kepada anak sebagai stimulus bagi anak agar 

menyadari keberadaan Allah sebagai tuhan, seperti adanya handphone karena ada 

yang menciptakannya, adanya cahaya pada lampu karena ada aliran listrik yang 

menghidupkannya, begitupula adanya alam semesta karena adanya Allah yang 

menciptakan dan mengaturnya. 
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e. Meluangkan waktu untuk bertanya kepada anak. Pertanyaan yang diberikan 

kepada anak adalah pertanyaan yang membuat anak dapat membuktikan 

keberadaan Allah.  

f. Memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanya perihal tauhid yang masih 

membingungkan bagi anak. 

g. Menfasilitasi anak dengan media serta bahan belajar bagi anak yang berkaitan 

dengan tauhid. 

h. Membatasi pergaulan anak pada teman yang berbeda agama dengan cara melarang 

anak untuk ikut pada acara-acara penting agama lain. Hal ini penting demi 

memelihara akidah.  

i. Orang tua sebaiknya memiliki wawasan yang bisa mengimbangi rasa ingin tahu 

anaknya mengenai keberadaan Allah. 

Selain beberapa kiat-kiat di atas, tentu masih ada kiat-kiat lain yang dapat 

dilakukan yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman orang tua yang telah 

berhasil membina anak pada perkara keimanan sehingga memiliki tauhid yang kokoh. 

Seyogyanya orang tua sering berkumpul, bercerita dan bertanya-tanya kepada orang 

tua yang lain, yang telah berhasil membina anak-anaknya pada perkara pemurniaan 

tauhid. 

Pembinaan tauhid dalam lingkungan keluarga adalah tanggung jawab 

bersama. Seorang ayah dan seorang ibu harus mampu bekerja sama, menyatukan visi 

merealisasikan keluarga harmonis dan religius. Ayah sebagai sosok yang menahkodai 

bahtera rumah tangga dituntut memiliki pengetahuan yang luas mengenai agama 

Islam. Orang tua juga wajib menjadi teladan bagi anak-anaknya. 
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Seorang ayah harusnya menyadari bahwa anak adalah proyek seumur hidup. 

Bila tauhid sebagai pondasi utamanya runtuh maka proyeknya akan gagal. Bila 

seorang ayah telah gagal membina anaknya pada perkara tauhid maka ia harus 

mempersiapkan dirinya dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah.14 

Keberadaan seorang ibu juga dibutuhkan dalam pembinaan tauhid pada anak 

saat memasuki usia remaja. Seorang ibu yang cenderung lebih mampu menunjukkan 

rasa kasih sayang kepada anak diharapkan dapat menjadi modal utama untuk 

menanamkan nilai-nilai tauhid pada anaknya melalui pendekatan-pendekatan yang 

dapat diterima anak, seperti bertutur kata dengan lembut saat berbicara kepada anak. 

Dengan demikian, kerja sama antara kedua orang tua, ditunjang dengan 

pengetahuan mendalam mengenai tauhid, sikap orang tua menghadapi anaknya yang 

telah memasuki usia remaja, kemampuan orang tua membaca situasi dan pola 

perkembangan anak, termasuk kemampuan dari segi finansial dapat membantu 

kelancaran serta kesuksesan pembinaan tauhid pada anak usia remaja. 

2. Pembinaan Ibadah 

Ibadah yang dilakukan seorang hamba kepada Allah adalah bentuk 

pengamalan tauhid uluhiyyah. Oleh karena itu pembinaan ibadah menjadi kelanjutan 

dari pembinaan tauhid yang tidak dapat dipisahkan. Penanaman tauhid tanpa 

kelanjutan melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan 

segala bentuk ibadah adalah tanda tidak sempurnanya tauhid seorang anak. Islam 

                                                 
14Nur Kholis Rif‟ani, Teladan Rasulullah SAW Dalam Mendidik Anak (Yogyakarta: Semesta 

Hikmah, 2017), h. 27. 
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bukan hanya sebatas apa yang diketahui tapi lebih dari itu, Islam menjadikan segala 

pengetahuan itu diamalkan. 

Ibadah adalah cara seorang hamba menunjukkan eksistensinya sebagai hamba 

dihadapan tuhannya. Manusia tanpa ibadah adalah manusia yang memiliki kehidupan 

yang hampa sebab ia tidak memiliki tujuan hidup jangka panjang. Ibadah yang 

dilakukan dengan penuh kekhusyukan hanya dapat terlaksana bila jelas tujuan ibadah 

kepada siapa, dan tatacaranya baik dan benar. 

Anak usia remaja perlu mendapatkan pembinaan ibadah, terutama ibadah 

sholat, membaca al-Qur‟an, dan pendalaman ilmu agama.  

a. Sholat 

Secara etimologi, sholat berarti doa dan menurut terminologi para ulama fiqh, 

sholat adalah sejumlah ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir dan di akhiri 

dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash. 

Pengertian sholat ini telah mencakup pelaksanaan sholat fardhu maupun sholat 

sunnah.15 Misalkan sholat fardhu dan sholat jenazah, walaupun pada pelaksanaan 

sholat jenazah tidak ada rukuk, sujud dan duduk di antara dua sujud tetapi tetap 

diawali dengan takbir dan penutupnya adalah salam. 

Sebelum pembinaan ibadah sholat dilakukan, pembinaan yang mendukung 

terlaksananya sholat adalah dengan mengajarkan tata cara wudhu yang benar. Berikut 

tata cara wudhu yang perlu diajarkan kepada anak usia remaja. 

 

 

                                                 
15Abdurrahman al-Juza‟iri, Fikih Empat Madzhab (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 289. 



31 
 

 
  

 

Hal-hal yang diwajibkan dalam berwudhu: 

1) Niat. 

2) Membasuh muka. Proses membasuh dimulai dari dahi bagian paling atas 

sampai akhir jenggot, dan dari pelipis telinga ke pelipis telinga lainnya. 

3) Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. 

4) Mengusap kepala dari ubun-ubun sampai ke tengkuk. 

5) Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. 

6) Membasuh anggota-anggota wudhu dengan tertib. 

7) Wudhu dikerjakan berturut-turut atau berkesinambungan. Maksunya adalah 

wudhu dikerjakan dalam  satu waktu tanpa selang waktu. 

Hal-hal yang disunnahkan dalam wudhu: 

1) Tasmiyah yakni membaca “bismillah” ketika hendak berwudhu. 

2) Membasuh telapak tangan 3 kali sebelum memasukkannya kedalam bejana 

apabila bangun dari tidur. 

3) Bersiwak yakni membersihkan mulut. 

4) Berkumur-kumur. 

5) Istinsyaq dan intinsyar. Istinsyaq adalah memasukkan air ke dalam hidung 

dengan cara menghisapnya, sementara intinsyar adalah mengeluarkan air dari 

dalam hidung dengan nafas. 

6) Menyela-nyela jenggot. 

7) Membasuh anggota wudhu masing-masing 3 kali sebagai bentuk keteladanan 

terhadap kebiasaan nabi. Yang wajib hanya satu kali. 

8) Mengusap kedua telinga, bagian dalam dan luar. 
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9) Menyela jari-jari tangan dan kaki. 

10) Mendahulukan anggota wudhu bagian kanan. 

11) Meneruskan ghurrah dan tahjil yakni dengan meneruskan sampai leher ketika 

membasuh muka, dan membasuh sebagian lengan atasnya ketika membasuh 

tangan, serta membasuh sebagian dari betis ketika membasuh kedua kaki. 

12) Memulai mengusap dari depan. 

13) Setelah berwudhu membaca doa setelah wudhu.16 

Pembinaan anak usia remaja pada aspek ibadah sholat dimulai dengan 

memberikan pengertian kepada anak bahwa sholat adalah ibadah wajib yang paling 

agung. Anak selanjutnya diajarkan bacaan serta gerakan-gerakan sholat. Pada tahap 

ini orang tua hadir untuk memperhatikan praketsholat yang dilakukan anak dan 

memberikan koreksi bila menemukan kesalahan pada anak. 

Pembinaan sholat dimulai dengan memberikan materi-materi seputar sholat, 

meliputi syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan rukun sholat. Setelah anak 

memahami teori, orang tua selanjutnya mendemonstrasikan kepada anak tata cara 

sholat. 

Berikut syarat wajib sholat: 

1) Islam 

2) Berakal 

3) Telah sampai dakwah 

4) Baligh 

5) Telah masuk waktu 

                                                 
16Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iri, Minhajul Muslim (Sukoharjo: Insan Kamil), h. 320-325. 
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6) Suci dari haid dan nifas. Artinya perempuan yang berada pada masa haid dan 

nifas tidak wajib baginya sholat. 

Syarat sah sholat: 

1) Suci dari hadas kecil dan hadas besar 

2) Suci dari najis, meliputi tubuh, pakaian dan tempat. 

3) Menutup aurat 

4) Menghadap kiblat 

Rukun Sholat: 

1) Niat  

2) Berdiri jika mampu 

3) Takbiratul ihram 

4) Membaca surah Al-Fatihah 

5) Rukuk 

6) I’tidal (bangkit dari ruku) 

7) Sujud 

8) Duduk Iftirasy atau duduk iq’aa (duduk diantara dua sujud) 

9) Thuma‟ninah ketika rukuk, sujud, berdiri, dan duduk. 

10) Salam 

11) Duduk ketika salam 

12) Tertib17 

Pembinaan sholat pada anak usia remaja, difokuskan pada sholat fardhu 

maupun sholat sunnah. Sholat fardhu meliputi sholat isya, subuh, dzuhur, ashar dan 

                                                 
17Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iri, Minhajul Muslim, h. 352-359. 
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magrib. Adapun sholat sunnah, meliputi sholat rawatib, sholat tahajjud, sholat dhuha 

dan sholat sunnah yang lain. 

Orang tua harus bisa memantau ibadah sholat anaknya. Di tengah kesibukan 

orang, serta aktivitas sekolah dan bermain anak, tetap wajib bagi orang tua untuk 

mengingatkan anaknya agar senantiasa menjaga sholat lima waktunya, dimanapun ia 

berada. Waktu yang dimulai dari magrib, isya hingga subuh yang pada umumnya 

merupakan waktu istirahat bagi orang tua dari pekerjaan serta waktu istrahat anak 

dari aktvitas sekolahnya, maka orang tua hendaklah konsisten menyuruh anaknya 

untuk mengejarkan sholat jika sekiranya pelaksanaan sholat bagi anak belum menjadi 

kebiasaannya. Saat anak telah terbiasa melaksanakan sholat, orang tua tetap hadir 

untuk memantau anaknya dan sesekali mengingatkan anak melaksanakan sholat pada 

saat telah masuk waktu sholat sementara anak masih sibuk dengan aktivitas 

bermainnya. 

b. Membaca al-Qur’an 

Pembinaan al-Qur‟an pada anak usia remaja dapat dilakukan dengan 

mengarahkan anak untuk mengikuti kelas tahsin. Akan lebih baik lagi jika orang tua 

secara langsung yang mengajarkan anaknya membaca al-Qur‟an dengan baik dan 

benar, yang meliputi makhroj, tajwid dan sifat-sifat huruf. Orang tua sebaiknya 

memberikan pembelajaran yang bertahap dan berkelanjutan pada setiap materi-materi 

dalam pembelajaran tahsin. Orang tua juga harus mengontrol waktu anaknya untuk 

membaca al-Qur‟an dengan senantiasa mengingatkannya, setidaknya membaca al-

Qur‟an sekali sehari, minimal 1 halaman atau 1 lembar.  
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Salah satu waktu terbaik mengajarkan al-Qur‟an kepada anak bagi orang tua 

yang telah memahami hukum-hukum bacaan al-Qur‟an yakni waktu antara magrib 

dengan isya, setelah isya, atau setelah sholat subuh. Orang tua dapat menyimak 

bacaan anaknya, dan mengoreksi bila ada kesalahan penyebutan huruf dan tajwidnya. 

Makharijal huruf  adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah sehingga 

saat diucapkan dapat dibedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. 

Secara ringkas tempat keluarnya huruf ada 5: 

1) Al-Jauf  (lubang/rongga mulut). 

2) Al-Halqu (tenggorokan/kerongkongan). 

3) Al-Lisanu (lidah). 

4) Asy-Syafatain (dua bibir). 

5) Al-Khoisyum (janur hidung).18 

Tajwid adalah melafalkan setiap huruf dari tempat keluarnya atau makhrajnya 

dengan tepat dan benar berdasarkan tata cara membaca yang diajarkan oleh 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam agar terhindar dari kesalahan.19 

Sifat huruf adalah ciri khas yang dimiliki setiap huruf hijaiyah yang muncul 

apabila setiap huruf hijaiyah diucapkan dengan tepat dan benar sesuai makhraj. Sifat 

huruf dibagi 2, terdapat sifat yang berlawanan terdapat sifat yang tidak berlawanan.  

Sifat yang berlawanan meliputi: 

1) Al-Hams (mengalir) dengan Al-Jahr  (tertahannya aliran) 

                                                 
18Marhali Abdul Rahman, Rustam Efendi dkk, Mahir Tahsin (Makassar: Itqan Manajemen), 

h. 24-25. 
19Marhali Abdul Rahman, Rustam Efendi dkk, Mahir Tahsin, h. 24. 
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2) Al-Syiddah (tertahannya suara ketika pengucapan huruf) dengan Al-Rikhwah 

(mengalirnya suara ketika pengucapan huruf, karena lemahnya tekanan 

terhadap makhraj). Pada bagian ini terdapat istilah Al-Tawassuth yakni 

tertahannya suara seperti Al-Syiddah dan mengalirnya seperti Al-Rikhwah. 

3) Al-Isti’la (terangkatnya lidah bagian belakang ke langit-langit mulut ketika 

pengucapan huruf) dengan Al-Istifal (terhamparnya atau turunnya sebagian 

besar lidah ketika pengucapan huruf). 

4) Al-Ithbaq (menempelkan lingkaran sekeliling lidah kelangit-langit ketika 

pengucapan huruf) dengan Al-Infitah (terbuka atau renggang antara lidah dan 

langit-langit ketika pengucapan huruf). 

5) Al-Idzlaq (pengucapan huruf dengan ringan dan cepat karena keluarnya dari 

ujung lidah atau salah satu bibir atau keduanya) dengan Al-Ishmat (beratnya 

huruf ketika diucapkan karena makhraj-nya jauh dari ujung lidah dan kedua 

bibir) 

Sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan: 

1) Al-Shafir yakni suara tambahan yang keluar dengan kuat pada ujung lidah dan 

celah antara gigi seri bagian atas dan bawah. 

2) Al-Qalqalah yakni getaran huruf ketika dalam keadaan sukun sehingga 

terdengar tekanan yang kuat ketika pengucapan huruf. 

3) Al-Liyn yakni mengucapkan huruf sesuai dengan makhraj-nya dengan 

mudah/lunak. 

4) Al-Inhiraf yakni melesetnya ujung lidah dengan gusi atas ketika mengucapkan 

huruf lam atau ra, udara melenceng melalui kedua sisi ujung lidah pada lam. 
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Sementara ra, udara yang keluar meleset dari dua sisi ke ujung lidah, sehingga 

disebut Inhiraf. 

5) Al-Takrir yakni bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan huruf ra. 

6) Al-Tafasysyi yakni menyebarnya angin di mulut ketika mengucapkan huruf 

syini. 

7) Al-Istithalah yakni memanjangnya makhraj dari permulaan tepi lidah 

sehingga bersambung sampai makhraj lam. 

8) Al-Ghunnah yakni suara yang keluar melalui rongga hidung. 

Sangat memalukan bila seorang remaja muslim tidak dapat membaca al-

Qur‟an dengan baik dan benar. Urgensi al-Qur‟an sebagai kitab suci perlu mendapat 

perhatian dari kaum remaja dengan cara mempelajarinya. Segala bentuk metode telah 

diperkenalkan oleh para ahli untuk memberikan kemudahan membaca al-Qur‟an. 

Bentuk perhargaan terhadap para ahli yang telah menciptakan metode-metode yang 

memudahkan untuk membaca al-Qur‟an dapat ditunjukkan dengan cara memakai 

metode tersebut dan memperkenalkannya ke masyarakat.  

Pembinaan al-Qur‟an bagi remaja bertujuan untuk memperkuat indentitas 

keislaman. Remaja Islam tidak seharusnya berorientasi pada ilmu yang bersifat umum 

semata dan melupakan aspek-aspek agama. Ironisnya, pembinaan al-Qur‟an dalam 

lingkungan keluarga hanya difokuskan pada anak-anak jenjang SD dan SMP. 

Sementara anak yang telah masuk jenjang SMA dan perkuliahan cenderung tidak lagi 

didorong oleh orang tuanya untuk belajar al-Qur‟an. Padahal pada tahapan ini, masih 

terdapat hal-hal yang berkaitan dengan aspek bacaan yang dapat dibenahi dan diasah 

lebih dalam lagi. 
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c. Pendalaman Ilmu Agama 

Menuntut ilmu agama termasuk ibadah yang sangat mulia karena merupakan 

iman bagi segala bentuk amal saleh yang dikerjakan. Pembinaan ilmu agama wajib 

diberikan kepada anak usia remaja. Anak usia remaja harus mengetahui perkara-

perkara halal haram dalam Islam. Hal ini bertujuan agar anak menyenangi perbuatan-

perbuatan terpuji dan membenci serta menjauhkan diri pada perbuatan-perbuatan 

tercela. Tidak menutup kemungkinan, usia remaja menjadikan anak banyak melihat 

dan mendapati hal-hal baru yang jika ditimbang menurut syariat perbuatan tersebut 

termasuk haram untuk dikerjakan. Oleh karena itu, ilmu agama seputar halal haram 

dalam Islam wajib diketahui anak usia remaja. 

Aspek pendalaman ilmu agama pada anak usia remaja dapat diukur dengan 

menguji hasil belajar anak. Ketika anak telah mampu menghubungkan pengetahuan 

yang telah dimiliki, mampu mengorganisir, menciptakan konsep, maka anak telah 

berhasil menambah pengetahuannya tentang ilmu agama. 

Ketiga ibadah yang dilakukan yakni sholat, membaca al-Quran dan 

pendalaman ilmu agama merupakan ibadah yang menjadi rutinitas setiap hari, 

sehingga wajib dilakukan pembinaan. Anak bisa melalui hari-harinya dengan dihiasi 

amal-amal sholeh. Benteng bagi anak usia remaja adalah orang tuanya. Rapuhnya 

kesadaran orang tua terhadap perkara agama akan beresiko kepada anaknya sendiri. 

Anak  dengan gampang terdoktrin dengan hal-hal yang dapat merusak akal dan 

jiwanya yang dapat berimbas pula pada kerusakan fisiknya. Contoh, anak yang selalu 

bergaul pada lingkungan pemabuk, lalu anak pun ikut mabuk hingga saat anak pulang 
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membawa kendaraan dalam keadaan mabuk ia lantas kecelakaan dan mengalami 

cacat fisik atau bahkan meninggal dunia. 

Orang tua bertanggung jawab mengajarkan anak-anak cara beribadah dengan 

baik dan benar. Jika pada anak usia dini, anak hanya beribadah dengan melihat 

gerakan-gerakan dalam ibadah sholat orang-orang dewasa lalu mengikutinya, maka 

pada anak usia remaja telah mengetahui setiap makna yang terkandung pada gerakan-

gerekan sholat. Anak usia remaja telah mengetahui dasar-dasar dari setiap gerakan 

sholat. 

Ibadah dibangun diatas ilmu, sebab sebuah amalan memiliki posisi sebagai 

makmum dan menjadi imamnya adalah ilmu. Prinsip ini telah dipegang teguh ulama-

ulama terdahulu. Pembinaan ibadah yang dilakukan orang tua kepada anaknya 

termasuk usaha untuk mendorong anak pada kebaikan. Rasulullah shallalahu ‘alaihi 

wasallam bersabda: 

حذثُا حفص تٍ لٛاز عٍ عثذ انشحًٍ تٍ إعحاق عٍ انشعٙ لال لال سعٕل الله 

صهٗ الله عهّٛ ٔ عهى سحى الله ٔانذ أعاٌ ٔنذِ عهٗ تش
20 

Terjemahnya: 

“Telah meriwayatkan kepada kami dari Hafshah ibn Giyats, dari 
Abdurrahman ibn Ishaq, dari al-Sya‟biy, berkata, bahwa Rasulullah 
shallallahu „alaihi wasallam bersabda: Allah akan menyayangi orang tua yang 
senantiasa mendorong anaknya-anaknya pada kebaikan.”21 

 Usaha orang tua dalam mengajak anaknya pada pelaksanaan ibadah yang 

berkualitas adalah bukti nyata kepedulian orang tua dalam membina anak mereka 

                                                 
20Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaybah al-Kuufiy, Mushannaf Ibnu Abi 

Syaybah, juz 8 (Riyadh: Maktabah al-Ruysdi, 1409), h. 393. 
21Erwin Hafid, Hadis Parenting Menakar Validitas Hadis Pendidikan Anak Usia Dini 

(Jakarta: Orbit 2017), h. 119. 
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pada aspek ibadah. Hanya saja, sebagian orang tua cenderung tidak memperhatikan 

pelaksanaan ibadah anaknya pada saat telah memasuki usia remaja. Sebabnya bisa 

karena kurangnya kepedulian orang tua kepada anaknya dan bisa juga disebabkan 

karena dangkalnya pengetahuan orang tua tentang ilmu agama sehingga orang tua 

tidak mampu memberikan pengarahan kepada anak dan tidak mampu memberikan 

koreksi pada kesalahan ibadah yang dilakukan anaknya. 

Sebagian orang tua bahkan menyerah memerintahkan anaknya untuk sholat 

dan membaca al-Qur‟an. Sebagian lagi tidak peduli saat anaknya telah remaja. Dalam 

hal ini, orang tua menganggap bahwa usia remaja adalah masa pelepasan seorang 

anak untuk memilih jalannya. Padahal seyogyanya, memasuki usia remaja orang tua 

memberikan pendampingan bagi anaknya. 

Fenomena kurangnya kepedulian orang tua terhadap pembinaan aspek ibadah 

pada anak usia remaja bisa dilihat dengan mengamati jumlah anak usia remaja yang 

ada di suatu kampung, lalu membandingkan dengan memperkirakan berapa banyak 

anak usia remaja yang mengisi shaf-shaf sholat berjamaah di masjid dengan jumlah 

anak remaja yang mengisi tempat-tempat semisal di persimpangan jalan atau tempat 

nongkrong, sementara wajah mereka sangat jarang terlihat di masjid. 

Membiasakan anak untuk melaksanakan ibadah sholat merupakan usaha 

menghadirkan identitas anak sebagai manusia yang memeluk agama Islam. Sholat 

adalah ibadah yang agung dan memiliki pengaruh terhadap ibadah yang lain. Apabila 

dalam perkara sholat anak lalai maka amalan-amalan yang lain akan rusak. Oleh 

karena itu orang tua sebaiknya memperhatikan pelaksanaan ibadah sholat anak-

anaknya. 
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Allah berfirman QS Al-Mu‟minin/23: 9-11. 

 ٍَ ْٚ انزَِ ىْ  عَهٰٗ ُْىْ  َٔ ِٓ ذِ ٰٕ ٌَ  صَهَ ْٕ ىَِٕككَ  ٩ۗ   ٚحَُافِظُ
 
ٌَ  ُْىُ  أُنٰ ْٕ ُ سِث ٰٕ ٍَ  ٓٔۗ   انْ ْٚ ٌَ  انزَِ ْٕ ُ طَ   ٚشَِث ْٔ ا ُْىْ  انْفِشْدَ َٓ ْٛ  فِ

 ٌَ ْٔ  ٔٔ خٰهِذُ

Terjemahnya: 

“Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya (9). Mereka itulah orang-
orang yang akan mewarisi (10). (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. 
Mereka kekal di dalamnya (11).”22 

Pelaksanaan sholat yang baik dan benar, salah satunya bisa dilihat pada aspek 

bacaan. Membaca surah dalam sholat, meliputi surah al-Fatihah dan surah lain 

setelahnya pada rakaat pertama dan kedua haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah 

tajwid. Seseorang yang mengerjakan sholat tidak boleh lalai dari bacaan al-Qur‟an 

yang dibaca.   

Kurangnya pembinaan anak usia remaja dalam membaca al-Qur‟an bisa 

dilihat dengan melakukan survei ke tempat-tempat belajar al-Qur‟an yang pada 

umumnya diisi oleh anak-anak. Akan tetapi, kesalahan saat anak telah melakukan 

penamatan al-Qur‟an sebanyak satu kali di tempatnya belajar al-Qur‟an (TPA) maka 

berhenti pula pembelajaran al-Qur‟an bagi anak. Padahal usia remaja bisa 

dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan baca Qur‟an dengan lebih baik 

berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. 

Pembinaan terhadap aspek ibadah yang berkelanjutan setelah sholat dan 

membaca al-Qur‟an adalah ilmu agama yang membantu untuk mengetahui perkara 

halal dan haram dalam Islam. Anak akan menjadi sorotan masyarakat apabila ia 

                                                 
22Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h. 342. 
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termasuk jamaah tetap di masjid namun didapati berkumpul bersama pemabuk dan 

ikutan mabuk, sementa Allah berfirman dalam QS. al-Ankabut/29: 45. 

َٙ  يَآٰ  ذمُْ اُ  حِ ْٔ ْٛكَ  اُ ٍَ  اِنَ الَِىِ  انْكِرٰةِ  يِ ٌَ  انصَهٰٕجَ   َٔ ٗ انصَهٰٕجَ  اِ ٰٓ ُْ ٍِ  ذَ ءِ  عَ ُْكَشِ  انْفحَْشَا  ًُ انْ نزَِكْشُ ۗ   َٔ  اٰللِّ  َٔ

اٰللُّ ۗ   اكَْثشَُ  ٌَ  يَا ٚعَْهىَُ  َٔ ْٕ  ٥٢ ذصَُْعَُ

Terjemahnya: 

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) 
dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-
perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) 
adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.”23 

Anak yang telah mendapatkan pembinaan sholat dan telah mengamalkannya 

seharusnya mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan 

yang diharamkan tidak bisa diketahui hukum haramnya jika tidak ada ilmu mengenai 

hukum halal dan haram. Pengetahuan seputar halal haram dalam Islam membantu 

mencegah diri agar terhindar dari perbuatan yang dilarang. 

Pada aspek pembinaan ibadah, orang tua tetap harus membuka ruang dialog 

bagi anaknya. Anak usia remaja akan banyak memikirkan perbedaan tata cara ibadah 

orang-orang yang didapatinya. Misalnya, ia akan memikirkan mengapa ada imam 

yang memiliki bacaan basmalah yang dikeraskan dalam sholat dan adapula yang 

mengecilkannya. Akan menjadi pertanyaan juga bagi anak mengapa pada saat sholat, 

ketika hendak sujud, ada orang yang menjadikan telapak tangannya lebih dulu 

menyentuh lantai dan adapula yang menjadikan lututnya lebih dulu. Contoh-contoh 

seperti dapat melahirkan tanda tanya pada anak usia remaja disebabkan mereka 

berada pada fase yang memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi. 

                                                 
23Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h. 401. 
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Memahami psikologi perkembangan anak usia remaja akan membantu orang 

tua menentukan sikap dalam menyikapi perubahan pola pikir dan tingkah laku anak. 

Seiring berjalanannya waktu, aspek kognitif, afektif hingga psikomotorik akan 

mengalami perkembangan. Ada yang berkembang secara pesat namun adapula yang 

lambat. Tergantung lingkungan, binaan yang didapati serta kesadaran dari dalam diri 

sendiri. 

3. Pembinaan Akhlak 

Pembinaan akhlak dalam lingkungan keluarga adalah mengarahkan anak 

menuju perilaku terpuji yang meliputi perkataan jujur santun, lembut, penyayang, 

sabar, ramah, pemurah, menjaga rasa malu, memiliki rasa empati atau berjiwa sosial 

tinggi, serta unggul aspek jasmani dan rohaninya. Formulasi antara akal yang 

memahami bentuk perilaku terpuji, diikuiti dengan keyakinan terhadap perintah dan 

dampak mengamalkan perilaku terpuji, kemudian diamalkan, adalah bentuk 

penyatuan unsur-unsur kebaikan dalam diri seseorang secara sempurna. 

Proses pengarahan untuk membentuk akhlak yang terpuji dapat ditempuh 

dengan memperkenalkan anak pada sosok yang memiliki akhlak terpuji. Di antara 

sosok-sosok yang memiliki akhlak terpuji, yang paling utama adalah baginda 

Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam berdasarkan ketetapan Allah 

subhanahu wata’ala. 
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Allah berfirman dalam QS al-Ahzab/33: 21. 

ٌَ  نمَذَْ  ْٙ  نكَُىْ  كَا لِ  فِ ْٕ جغ  اٰللِّ  سَعُ َٕ ٍْ  حَغَُحَغ  اعُْ ًَ ٌَ  نِّ وَ  اٰللَّ  ٚشَْجُٕا كَا ْٕ انَْٛ خِشَ  َٔ ركََشَ  الْاٰ ْٛشًا   اٰللَّ  َٔ  ٕٔ كَثِ
Terjemahnya: 

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

24 

Allah subhanahu wata’ala melalui firman-Nya telah menunjukkan sosok yang 

seharusnya menjadi teladan dan tidak perlu diragukan lagi kepribadiannya sebagai 

suri tauladan. Hanya saja, kaum remaja seolah menjadi kaum yang miskin dalam 

aspek pengetahuan terhadap pribadi Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi 

wasallam. Tidak banyak kaum remaja secara serius mempelajari perilaku-perilaku 

nabi. Idola remaja yang seharusnya adalah Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi 

wasallam  kini tergantikan oleh deretan artis dalam dan luar negeri, para aktor film, 

pemain sepak bola, pemain basket, atlet-atlet olahraga, bahkan toko-toko fiksi juga 

tidak luput dari sosok yang dijadikan idola oleh para remaja di era saat ini. 

Hilangnya kesadaran kaum remaja untuk meneladani Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam disebabkan beberapa faktor:  

a. Tidak terbuka peluang untuk mengenal Rasulullah. Hal ini bisa terjadi disebabkan 

para orang tua tidak membawa anak-anaknya pada komunitas-komunitas yang 

bergerak dalam bidang dakwah. Padahal dari gerakan dakwah tersebut terbuka 

peluang bagi anak untuk mengenal sosok Rasulullah melalui kajian-kajian yang 

diikuti. 

                                                 
24Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h. 420. 
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b. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat semakin 

mempermudah hadirnya sosok-sosok baru yang dijadikan idola bahkan diikuti 

gaya hidupnya. Kasus ini bisa dilihat dari para penikmat aplikasi seperti Facebook, 

Instagram, dan TikTok yang dari aplikasi tersebut anak remaja melihat model 

busana, tingkah laku hingga gaya berbaha sayang trend atau dalam istilah remaja 

kekiniaan yang berdampak pada terbentuknya karakter mereka. 

c. Lingkungan yang hanya berorientasi pada pembicaraan-pembicaraan duniawi 

sehingga terlupa sosok yang memberikan jalan menuju kebahagiaan akhirat. 

d. Waktu anak banyak tersitadi depan layar handphone untuk bermain game. 

Imbasnya otak anak didominasi oleh nama-nama karakter dalam sebuah game. 

Secara tidak sadar mereka mengetahui nama karakter hingga keahlian serta ciri-

ciri khas yang melekat pada karakter tersebut.  

e. Anak remaja lebih senang menonton animasi yang berasal dari Jepang, Amerika 

dan negara pencetak film animasi. Tiap tahun bahkan tiap bulan akan muncul 

judul-judul animasi baru yang dikemas dengan alur cerita yang menarik dan grafik 

yang bagus sehingga anak remaja semakin tertarik untuk menontonnya. Sementara 

disisi lain, animasi yang menceritakan kisah Rasulullah tidak dikemas menarik, 

tidak ada kemajuan pada penggunaan grafik sehingga animasi yang menceritakan 

kisah Rasulullah bersifat stagnan dan kurang peminatnya dikalangan anak remaja. 

Orang tua perlu menyatukan visi dalam membina akhlak anaknya. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa seorang ayah dan ibu memiliki perbedaan dalam menentukan 
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tingkah laku idaman yang dapat menjadi pegangan bagi anaknya.25 Perbedaan ukuran 

dalam menimbang perilaku diantara kedua orang tua akan menghambat pembentukan 

akhlak terpuji bagi anaknya. Dualisme diantara kedua orang tua tidak boleh 

didiamkan dalam waktu lama. Seyogyanya ayah sebagai pemimpin dalam rumah 

tangga dapat memberikan keputusan yang bijak berasas keadilan yang dibalut cita-

cita membina anak menuju insan mulia yang berakhlak berdasarkan petunjuk al-

Qur‟an dan as-Sunnah. 

Pembinaan akhlak pada anak usia remaja ditempuh dengan mempelajari pola 

perkembangan perilaku anak. Menginvestasikan waktu untuk mengamati perubahan 

yang terjadi pada anak saat memasuki usia remaja membantu orang tua menentukan 

dan menetapkan sikap terhadap anak. 

Pola tingkah laku yang biasanya ditemukan orang tua ketika anak memasuki 

usia remaja: 

a. Anak ingin mandiri. 

b. Anak lebih sering meluangkan waktunya dengan teman sebayanya (peer group). 

c. Emosional anak yang sewaktu-waktu berubah. 

d. Anak memiliki kencederungan untuk membela temannya. 

e. Anak melakukan pembicaraan lewat telepon dengan durasi yang cukup lama 

dengan temannya. 

f. Anak lebih memilih teman untuk menceritakan masalah dibanding kepada orang 

tuanya. 

                                                 
25Najah as-Sabati, Dasar-Dasar Mendidik Anak Usia 1-10 Tahun (Bogor: Al-Azhar Press 

Zone), h. 5. 
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g. Sikap anak lebih kuat untuk membela teman-temannya 

h. Anak memandang dirinya berada pada generasi lain selain generasi oang tuanya.26 

Menyikapi perubahan perilaku pada anak usia remaja, orang tua wajib 

memahami bahwasanya perubahan perilaku disebabkan karena adanya motif yang 

jadi pemicunya. Beberapa teori perilaku yang mendasari munculnya perilaku. 

a. Teori insting, yakni teori yang menyatakan bahwa perilaku itu disebabkan oleh 

insting. 

b. Teori dorongan, yakni teori yang menyatakan bahwa adanya suatu kebutuhan 

mendorong organisme berperilaku. 

c. Teori insentif, yakni teori yang menyatakan bahwa adanya insentif positif dan 

negatif mendorong organisme berperilaku. Insenfif positif berkaitan dengan hadiah 

dan insentif negatif berkaitan dengan hukuman. 

d. Teori atribusi, yakni teori yang menyatakan bahwa perilaku organimse disebabkan 

disposisi yang bersifat internal maupun eksternal.  

e. Teori kognitif, yakni teori yang bersandar pada pengetahuan organisme yang 

menyebabkan lahirnya perilaku.27 

Petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan pola perilaku anak, serta faktor-

faktor yang memicu lahirnya perilaku akan memberikan kemudahan bagi orang tua 

menjalankan proses pembinaan pada anaknya yang telah memasuki usia remaja. 

Orang tua yang tidak memiliki bekal mendidik anak serta petunjuk-petunjuk 

yang berkaitan dengan perilaku anak tentu akan kesulitan dalam menentukan 

                                                 
26Abdul Karim Bakkar, Anakku Sudah Remaja (Solo: Aqwam), h. 33-40. 
27Bima Walgito, Pengantar Psikologi Umum, h. 16-17. 
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tindakan saat mendidik anaknya. Oleh karena itu untuk membentuk akhlak yang baik 

pada anak, perlu ada keseriusan untuk mempelajari  fenomena yang terjadi pada anak 

saat memasuki usia remaja. 

Pada umumnya orang tua mengetahui beberapa bentuk akhlak terpuji dan 

beberapa bentuk akhlak tercelah. Namun titik masalah terletak pada strategi orang tua 

untuk mengarahkan anaknya pada akhlak terpuji dan menjauhkannya dari akhlak 

tercela. Kesalahan dalam bertindak yang dilakukan orang tua disebabkan karena 

orang tua kurang memahami perkembangan perilaku anak dan tidak paham 

pendekatan-pendekatan kepada anak saat memberikan binaan pada aspek pembinaan 

akhlak. 

Pembinaan akhlak pada anak usia remaja dapat dimulai dengan 

mengidentifkasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi pada anak. 

a. Kecanduan Pornografi 

Kemudahan mengakses situs-situs porno menjadi sebab utama anak dengan 

begitu mudahnya menonton film-film porno. Hormon-hormon yang membuat anak 

kecanduan pornografi: 

1) Dopamine, yaitu homron ini memberikan gairah untuk mendapatkan kepuasan 

yang lebih tinggi. 

2) Oksitosine, yaitu hormon ini yang menjadi pembentuk ikatan hati yang kuat 

antara remaja dengan pornografi. 

3) Neuropiniphrin, yaitu hormon ini yang memicu anak untuk berfikir tentang 

hal-hal yang berbaur pornografi. 
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4) Serotonin, yaitu hormon ini yang membuat anak merasakan tingkat 

kenyamanan yang luar biasa saat menikmati film-film porno.28 

b. Fanatisme terhadap K-Pop dan Bintang Olahraga. 

Pada kasus ini, anak tidak segan-segan melakukan perjudian dengan temannya 

saat dua klub bola melakukan pertandingan. Ketenaran artis Korea juga banyak 

menghipnotis kalangan remaja. Pola hidup para artis Korea yang tidak bisa dijadikan 

teladan dan jauh dari nilai-nilai agama Islam ditiru oleh anak remaja terutama remaja 

putri mulai dari cara berpakaian yang sangat terbuka, hubungan dengan lawan jenis 

seolah tidak ada batasan antara keduanya serta kampanye terhadap kebebasan 

berekspresi. Banyak tindakan-tindakan berlebihan dilakukanremaja pecinta K-Pop 

yang menunjukkan dangkalnya pemahaman agama, seperti memuja-muja boyband 

dan girlband asal Korea. 

c. Kecanduan Game Online maupun Offline 

Efek bermain game online membuat anak tidak lagi memiliki aktivitas lain 

selain bermain game. Anak rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk 

bermain game online. Titik terparahnya saat anak menghabiskan malamnya hingga 

masuk waktu pagi di depan layar untuk bermain game online. Kecanduan bermain 

game dapat memancing anak melakukan tindakan pencurian agar tetap dapat 

menikmati permainan game. Selain itu, fitur-fitur beberapa game online juga 

menyiapkan kesempatan bagi para penikmatnya untuk meraih keuntungan lewat 

perjudiaan yang dikemas dalam sebuah game. 

 

                                                 
28Irawati Istadi, Membimbing Remaja Dengan Cinta  (Yogyakarta: Pro-u Media), h. 145. 
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d. Merokok 

Tidak sedikit anak usia remaja yang telah merokok padahal mereka masih 

menempuh pendidikan di sekolah dan belum memiliki pekerjaan. Dampak yang dapat 

ditimbulkan dari kebiasaan merokok anak diantaranya, kerusakan paru-paru, perilaku 

boros dan tindakan pencurian hanya untuk memenuhi kebutuhan isapan sebatang 

rokok. 

e. Bergaul di Lingkungan yang Rusak 

Lingkungan berperan penting terhadap pembentukan perilaku. Lingkungan 

pemabuk, narkoba, pejudi, pencuri, seks bebas, pengganggu kenyaman masyarakat 

akan berpengaruh merusak anak. Adanya rasa kebersamaan mendorong anak tidak 

segak-segan merusak dirinya. 

Beberapa poin di atas adalah kasus-kasus yang banyak didapati saat ini. Anak 

perlu dijaga dari kerusakan akhlak dengan menjauhkan anak dari kebiasaan-kebiasaan 

buruk. Setelah anak berhasil menjauhkan diri dari kebiasaan buruk, selanjutnya anak 

diarahkan pada pengenalan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk membentuk akhlak 

yang mulia pada anak. Secara bersamaan memperkanalkan kebiasaan buruk sambil 

menunjukkan kebiasaan yang baik dapat dilakukan sehingga proses pembinaan 

akhlak tetap berjalan seimbang. 

Peletakan dasar pembinaan akhlak pada anak usia remaja dimulai dari 

memberikan contoh teladan pada anak. Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi 

wasallam adalah teladan yang paling utama. Selain itu banyak sahabat dan sahabiyah 

yang berada disekitar Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bisa 

dijadikan teladan bagi anak. 
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Orang tua bisa memfasilitasi anaknya dengan tontonan berupa kisah para nabi 

dan rasul serta sahabat, bacaan buku yang menyajikan kisah-kisah keteladanan dari 

orang-orang shaleh, mengajak anak ke lingkungan yang berisi orang-orang shaleh 

serta memperkuat aspek spritualitas dalam lingkungan keluarga inti. Dengan 

demikian misi pembinaan akhlak pada anak usia remaja dapat berjalan dengan mudah 

serta meminimalisir terjadinya kegagalan. 

B. Masa Remaja 

Anak usia remaja adalah sebuah fase yang berlangsung cukup lama. Hal ini 

disebabkan karena usia remaja telah dimulai sejak anak berusia 12 tahun dan bisa 

berlangsung hingga usia 22 tahun. Tentu akan banyak hal yang terjadi dalam kurun 

waktu tersebut. 

Jenjang pendidikan sejak SMP, SMA/SMK dan perguruan tinggi dapat 

dikatakan sebagai masa usia remaja. Namun durasi ini hanya sebatas perkiraan saja, 

sebab tidak ada kriteria yang jelas bagi masa remaja. Tapi durasi ini bisa jadi patokan 

secara umum.29 Sehingga terjadinya perbedaan pendapat masa permulaan fase remaja 

awal, fase remaja pertengahan dan fase remaja akhir menjadi fenomena yang harus 

bisa kita terima. 

Berkaitan dengan perkembangan remaja yang melewati 3 fase dapat dilihat 

dengan  tanda-tanda yang dimiliki. Fase remaja awal ditandai dengan sikap anak yang 

mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri 

sebagai individu yang unik dan meninggalkan ketergantungan terhadap orang tua. 

Ketika anak mulai mampu mengeluarkan sebuah keputusan dan diikuti dengan 

                                                 
29Abdul Karim Bakkar, Anakku Sudah Remaja, h. 15. 
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kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri maka, anak telah memasuki fase 

pertengahan.Adapun fase akhir, ditandai dengan munculnya persiapan akhir 

memasuki peran-peran orang dewasa. Pada kehidupan remaja akhir, anak berusaha 

memantapkan tujuan vokasional untuk meyakinkan dirinya telah memasuki 

kematangan berfikir dan bersikap agar diterima dalam lingkungan teman sebaya dan 

orang dewasa.30 

Sementara menurut Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, pada fase 

praremaja, seorang anak akan cepat tersinggung dan cengeng karena disebabkan sifat 

kepekaan mereka terhadap stimulus dari luar. Selain itu, anak pada fase paremaja 

akan cepat merasa senang. Pada fase remaja awal, anak cenderung menyendiri. Hal 

ini disebabkan karena adanya kecemasan sehingga akibatnya  timbul rasa terasingkan 

dan merasa tidak diperhatikan. Pada fase remaja pertengahan, seorang anak akan 

mulai membentuk nilai-nilai mereka sendiri yang mereka anggap benar, baik, dan 

pantas untuk dikembangkan dikalangan mereka sendiri. Sementara fase remaja akhir, 

anak mulai memandang dirinya sebagai orang dewasa.31 

Anak mulai mencari jati dirinya pada fase remaja. Mereka akan menghadapi 

kegundahan dalam perjalanan hidupnya. Kehidupan remaja juga akan dihiasai oleh 

aktivitas-aktivitas menyenangkan. Pada anak usia remaja, umumnya terjadi dua 

perubahan pada remaja laki-laki dan perempuan. 

                                                 
30Hendriati Agustiani, Psikologi Perkembangan Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan 

Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 29. 
31Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 68. 
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Pertama, kelenjar remaja laki-laki dan perempuan mensekresikan jumlah 

hormon yang banyak. Dampak dari hal tersebut, anak usia remaja memiliki 

peningkatan emosi, mudah kesal, mood yang mudah terbakar pada laki-laki, juga 

emosi dan depresi pada perempuan.32 

Kedua, sistem saraf pada anak usia remaja sedang berada dalam tahapan 

perkembangan. Pada tahap ini, zona yang bertanggung jawab untuk emosi 

berkembang pada tingkat yang lebih cepat apabila dibandingkan dengan zona yang 

bertanggung jawab pada pemikiran rasional.33 

Timbulnya perubahan saat anak berada pada usia remaja harus didukung 

dengan pengarahan pada perubahan positif. Perubahan pada remaja merupakan 

sebuah kewajaran. Adanya faktor internal dan eksternal yang memicu adanya 

perubahan harus disikapi secara rasional dan ditangani secara bijak oleh orang tua. 

Walaupun terjadi peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan 

keterampilan pada aspek psikomotorik pada anak remaja dibanding saat masih berada 

pada fase anak usia dini, anak remaja tetap masih membutuhkan perlindungan dalam 

hidupnya. Anak remaja perlu mendapat perlindungan lingkungan, perlindungan 

kesehatan, perlindungan makan, perlindungan komunitas bermain, perlindungan 

teklonologi, dan perlindungan pendidikan. 

Fase remaja bukanlah fase yang mengkhawatirkan. Fase remaja adalah bagian 

dari perjalanan hidup yang tetap akan dilewati sebelum memasuki fase dewasa. 

Proses pembentukan pada fase remaja, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap 

kepribadian anak saat memasuki masa kedewasaan.  
                                                 

32Abdul Karim Bakkar, Anakku Sudah Remaja, h. 25. 
33Abdul Karim Bakkar, Anakku Sudah Remaja, h. 25.  
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Fase remaja adalah sebuah fase yang tetap memposisikan anak sebagai 

individu yang memiliki cita-cita, memiliki prinsip hidup, memiliki pilihan terhadap 

lingkungan yang menurutnya layak untuk mereka tempati, memiliki masalah dan 

berusaha mencari solusinnya. Segala bentuk pernak-pernik pada fase anak usia 

remaja akan membentuk karakter mereka. Progres perkembangan fase remaja akan 

terbantu bila seorang anak memiliki konsep diri. 

Konsep diri terdiri dari dua dimensi yakni, dimensi internal dan dimensi 

eksterneal.34 Dimensi internal meliputi: 

1. Diri Identitas (Identity Self) 

Pengetahuan terhadap diri sendiri adalah salah satu cara mengenali diri. 

Seiring bertambahnya usia, seseorang akan bertambah pengetahuannya terhadap 

dirinya sendiri. Orang yang tidak mengenal dirinya akan kehilangan dirinya. 

2. Diri Pelaku (Behavior Self) 

Bagian ini sebenarnya berkaitan dengan identity self, hanya saja, bagian ini 

lebih terfokus pada perilaku yang terbentuk pada diri.Perilaku yang timbul adalah 

asas penilain mengenai identitas diri 

3. Diri Penerimaan/Penilai (Judging Self) 

Diri Penerimaan berfungsi sebagai pengamat, penentu standar, dan evaluator. 

Diri penerima akan mengoreksi setiap yang terjadi pada diri. Hal ini dikarenakan diri 

penerima berperan sebagai perantara antara diri identitas dan diri pelaku. 

Adapun dimensi eksternal, yaitu: 
                                                 

34Hendriati Agustina, Psikologi Perkembangan, Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan 
Konsep Diri dan Penyusuaian Diri pada Remaja, h. 139-143. 
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1. Diri Fisik (Physical Self) 

Sebuah perhatian terhadap diri sendiri dari aspek fisiknya.Misalkan mengenai 

postur tubuh yang tinggi atau pendek, wajah yang jelek atau tampan, warna kulit yang 

putih atau hitam, dan termasuk pula kesehatan diri. 

2. Diri Etik-Moral (Moral-ethical Self) 

Bagian ini merupakan persepsi terhadap diri yang ditimbang berdasarkan etika 

dan nilai moral yang berlaku disekitarnya. 

3. Diri Pribadi (Personal Self) 

Sebuah perhatian terhadap kepribadian yang tertanam dalam diri.Bagian ini 

menunjukkan kepuasan seseorang terhadap dirinya sendiri dan sikap menerima 

keberadaan diri dengan kepribadian yang telah tertanam. 

4. Diri Keluarga (Family Self) 

Bagian ini memposisikan seseorang pada keberadaan diri yang memiliki harga 

diri dilingkungan keluarganya. Seseorang akan menyadari perannya dalam keluarga 

serta melihat dirinya sendiri sebagai bagian dari keluarga. 

5. Diri Sosial (Sosial Self) 

Bagian ini menunjukkan penilian individu terhadap dirinya sebagai bagian 

dari masyarakat. Seseorang akan menilai dirinya mengenai sejauh mana 

kemampuannya menyusuaikan diri dengan lingkungannya. 

Penilaian terhadap diri sendiri untuk setiap aspeknya tidak murni datang dari 

diri sendiri.Penilian tersebut muncul dengan mempertimbangkan respon orang 

disekitar. Bahkan penilaian terhadap diri sendiri dapat disesuaikan dengan cara orang 

lain memberikan penilaiannya. 
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Remaja bukan lagi anak kecil yang makan harus disuap. Anak usia remaja 

telah melewati banyak hal sebagai bagian dari pengalaman hidupnya. Dari 

pengalaman hidup mereka mampu belajar dan sadar terhadap diri sendiri. Perjalanan 

hidup anak remaja membentuk kemandirian mereka. Mereka sadar beberapa hal dapat 

mereka lalui tanpa harus bergantung dengan orang tuanya, namun beberapa hal juga 

mereka sadari tidak bisa dilakukan tanpa bantuan orang tua. 

Dengan demikian fase remaja adalah sebuah fase yang unik untuk dipelajari. 

Peristiwa yang terjadi pada anak remaja berbeda-beda karena mengikuti 

perkembangan zaman. Dinamika kehidupan remaja saat ini berbeda dengan dinamika 

kehidupan remaja 100 tahun lalu. Dinamika kehidupan remaja 100 tahun yang akan 

datang akan berbeda pula dengan dinamika kehidupan remaja saat ini. Sehingga 

untuk menilai fase remaja haruslah objektif guna memaknai lebih dalam sebuah fase 

yang disebut fase remaja. 

C. Keluarga  

Keluarga adalah bagian dari kehidupan manusia. Setiap manusia lahir dengan 

memiliki keluarga. Anak yang terbuang sekalipun juga memiliki keluarga walaupun 

ia tidak mengetahui siapa ayah dan ibunya, tetapi ibu yang melahirkannya adalah 

keluarganya, begitupula dengan keberadaan ayahnya yang juga merupakan 

keluarganya. Seiring berjalannya waktu, anak tersebut juga akan menemukan orang-

orang yang bisa dijadikan sebagai keluarga. Dengan demikian keluarga dapat 

diartikan sebagai bagian yang tidak bisa lepas dari perjalanan hidup manusia.  

Menurut salah seorang ulama yang namanya cukup popular di Indonesia, 

namanya Abdullah Gymnastiar atau popular dengan sapaan Aa Gym, 
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mengunatarakan bahwa keluarga adalah sebuah organisasi kecil yang di dalamnya 

ada yang bertindak sebagai pemimpin dan adapula yang berada pada posisi dipimpin. 

Lebih lanjut Aa Gym berpendapat bahwasanya pemimpin dalam organisasi kecil 

yang disebut keluarga adalah ayah atau bapak. Ayahlah yang menahkodai bahtera 

keluarga untuk berlabuh di atas samudra kehidupan dunia yang penuh tantangan dan 

rintangan.35 Yang dipimpin hendaklah taat dan patuh kepada pemimpinnya. Seorang 

pemimpin harus mengarahkan kepada hal-hal positif kepada orang-orang yang 

dipimpinnya. Sebab pemimpin buruk yang ditaati keburukannya akan menimbulkan 

kerusakan yang lebih besar dibanding buruknya pemimpin namun tidak disertai 

ketaatan orang-orang yang dipimpinnya. 

Jika terdapat ayah yang pemabuk lantas ia juga membiarkan anaknya ikut 

menjadi pemabuk atau bahkan menyuruh anaknya agar ikut menjadi pemabuk, 

dampaknya akan membahayakan bagi anak itu sendiri. Orang mabuk sulit 

mengendalikan dirinya. Jika masalah muncul antara suami dengan istri karena si 

suami dalam kondisi mabuk, maka anak yang ikut mabuk akan menambah masalah 

yang dihadapi ibunya. Oleh karena itu, ketaatan yang dibangun terhadap pemimpin 

adalah ketaatan yang membawa pada hal-hal positif. 

Demi terbangunnya keluarga yang ideal dan teladan, dibutuhkan pondasi yang 

dapat menopang segala unsur bangunan yang disebut keluarga tersebut. Pondasi 

keluarga meliputi pondasi hati, dorongan fitrah dan etos ibadah.36 Keberadaan 

                                                 
35Amirullah, Teori Pendidikan Karakter Remaja  dalam Keluarga, (Bandung: Alfabeta, 2015), 

h. 47. 
36Achmad Mubarak, Psikologi Keluarga, (Malang: Madani, 2016), h. 10-11. 
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pondasi ini tidak boleh dipisahkan dengan keberadaan keluarga karena keluarga dapat 

berdirih dengan kokoh dan mampu bertahan dari segala bentuk guncangan. 

Adanya keluarga yang menemani perjalanan hidup manusia harus diimbangi 

dengan pengetahuan tentang peran serta fungsi keluarga. Keluarga sebagai sebuah 

unit berperan penting memberikan pembinaan terhadap orang-orang yang termasuk 

bagian dari unit keluarga tersebut. Setidaknya pada suatu keluarga inti, anggota 

keluarga meliputi ayah, ibu dan anak. Pembinaan dalam lingkungan keluarga 

termasuk bagian dari fungsi keluarga sebagai fungsi edukasi. 

Pada lingkungan keluarga, keberadaan orang tua sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan karakter anak. Pada dasarnya, hati kedua orang tua secara fitrah 

mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Perasaan tersebut akan memunculkan 

usaha untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan anak.37 Termasuk kebutuhan anak 

yang harus diberikan orang tua adalah kebutuhan penguatan aspek spritual anak 

melalui pembinaan agama. 

Keluarga islami adalah keluarga yang menjunjung tinggi ajaran Islam 

dibanding memelihara tradisi dan budaya dilingkungan sekitarnya. Tidak semua 

tradisi dan budaya sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, keluarga yang islami 

akan menyeleksi tradisi serta budaya sekitar. Bila tradisi dan budaya tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam, maka tradisi dan budaya tersebut diajarkan dalam 

lingkungan keluarga sebagai usaha melestarikan tradisi dan budaya sekitar. Namun 

bila tradisi dan budaya tidak sejalan dengan ajaran Islam, bahkan bertentangan 

dengan berbagai macam prinsip ajaran Islam, maka tradisi dan budaya tersebut wajib 

                                                 
37Abdullah Nashih „Ulwan,  Pendidikan Anak Dalam Islam (Solo: Insan Kamil,  2017), h. 19. 
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ditolak dan tidak membiarkannya masuk dalam lingkungan keluarga. Sebagai bentuk 

tolenrasi unit keluarga muslim terhadap tradisi dan budaya yang tidak sejalan dengan 

ajaran agama Islam, adalah dengan tetap menghargai pelaksanaan tradisi dan budaya 

tersebut tanpa mengusiknya selama berada pada taraf yang bisa ditoleransi, sebab 

beresiko mendatangkan konflik sosial. 

Bagi keluarga muslim, terdapat tradisi yang dapat ditoleransi namun adapula 

tradisi yang wajib diingkari. Contoh tradisi yang dapat ditoleransi dimasyarakat 

Sulewasi Selatan, terkhusus di Kabupaten Pinrang yakni tradisi mappatabe’. Sebuah 

tradisi turun temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap seseorang atau lebih 

dari satu orang dengan cara memberikan isyarat dengan tangan, yaitu tangan kanan 

biasanya diposisikan tegak lurus dan bahu kanan sedikit direndahkan dari bahu kiri. 

Bentuk penghormatan semacam ini pada dasarnya tidak ada tuntunannya dalam 

syariat akan tetapi syariat menganjurkan untuk saling menghormati satu sama lain. 

Sementara tradisi atau budaya yang wajib diingkari adalah tradisi-tradisi yang 

dalam pelaksanannya mengandung unsur-unsur kesyirikan atau maksiat. Peran 

keluarga adalah dengan membentengi anggota keluarga agar tidak termasuk pelaku 

pelaksaan tradisi dan budaya yang megandung kesyirikan dan maksiat.  

Keberadaan keluarga memiliki pengaruh dalam pembentukan karakter. Dalam 

Islam, keluarga bertanggung jawab memberikan penanam nilai-nilai agama, norma-

norma sosial dan pengarahan menuju akhlak yang mulia sehingga seorang anak dapat 

bertindak serta bertutur kata dengan baik dan santun. 

Orang tua yang bertanggung jawab memberikan pembinaan haruslah memiliki 

bekal-bekal untuk membina. Orang tua harus tetap waspada terhadap kemungkinan-
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kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi pada salah satu anggota keluarga. 

Terdapat kisah-kisah nabi terdahulu yang bisa dijadikan pembelajaran, seperti kisah 

Nabi Nuh dan Nabi Ya‟qub yang memiliki problematika pada anaknya. Walaupun 

seorang nabi, Nabi Nuh harus berhadapan dengan anaknya yang bernama Kan‟an 

disebabkan anaknya menolak ajakannya dan termasuk anak yang tidak berbakti 

kepada orang tuanya. Selain itu, Nabi Ya‟qub juga memiliki segudang masalah 

terhadap anak-anaknya yang nakal yang menaruh rasa cemburu terhadap saudaranya 

yang bernama Yusuf, hingga pada akhirnya saudara-saudara Yusuf bersiasat untuk 

membuang Yusuf.  

Selain problematika yang tejadi pada anak, istri juga bisa menjadi sumber 

masalah. Kisah Nabi Luth dengan istrinya yang menentang perintah Allah menjadi 

pembelajaran bagi keluarga muslim agar tetap waspada terhadap segala 

kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Bila manusia yang telah 

sampai pada dejarat nabi, yang telah diangkat derajat kemuliannya masih memiliki 

masalah-masalah pada keluarganya, maka sangat memungkinkan masalah keluarga 

juga akan menimpa yang lainnya. 

Keluarga dalam perspektif Islam adalah keluarga yang memberikan 

keteladanan. Bila terpenuhi unsur-unsur keteladan seperti baik, benar, harmoni dan 

indah, maka dapat dikatakan bahwa keluarga tersebut telah menanamkan keteladanan. 

Dalam rangka menanamkan keteladanan dalam suatu unit keluarga, dibutuhkan 

kriteria yang objektif dan realistis.38 

                                                 
38Achmad Mubarak, Psikologi Keluarga, h. 195. 
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Keluarga dalam tinjaun agama akan menakar baik dan buruk berdasarkan al-

Qur‟an dan sunnah, menentukan halal dan haram berdasarkan al-Qur‟an dan sunnah, 

menentukan perbuatan terpuji dan tercela berdasarkan al-Qur‟an dan sunnah. 

Menetapkan al-Qur‟an dan sunnah sebagai poros acuan, adalah bukti bahwa sebuah 

keluarga dinaungi cahaya Islam. 

Sebuah keluarga wajib memperkenalkan pembagian hukum dalam agama, 

yang meliputi lima status hukum, yakni fardhu, sunnah, mubah, makruh dan haram. 

Kelima status hukum tersebut memiliki pengertian yang secara sederhana dapat 

dipahami. 

1. Fardhu 

Segala perbuatan yang diminta syariat secara tegas untuk dikerjakan atau 

diamalkan maka hukumnya fardhu. Fardhu adalah perbuatan yang apabila dikerjakan 

mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendatangkan dosa. Adapun 

kadar pahala dan kadar dosanya disesuaikan dengan bentuk amalannya. 

2. Sunnah 

Segala perbuatan yang diminta syariat untuk dikerjakan namun tidak secara 

tegas maka hukumnya sunnah. Perbuatan yang masuk kategori sunnah apabila 

dikerjakan akan mendapatkan pahala dan termasuk tercela apabila ditinggalkan 

3. Mubah 

Segala perbuatan yang memiliki kedudukan yang sama bila dikerjakan 

ataupun ditinggalkan maka hukumnya mubah. Perbuatan yang mubah tidak 

menjadikan pelakunya mendapatkan pahala dan tidak pula mendapatkan dosa. 
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4. Makruh 

Segala perbuatan yang diminta syariat untuk ditinggalkan namun tidak secara 

tegas maka hukumnya makruh. Perbuatan makruh akan menjadikan pelakunya 

mendapatkan celaan. 

5. Haram 

Segala perbuatan yang diminta syariat untuk ditinggalkan secara tegas maka 

hukumnya haram. Jika perbuatan haram dikerjakan akan mendapatkan dosa dan jika 

ditinggalkan akan mendapatkan dosa.39 

Keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak. Pendidikan dalam 

lingkungan keluarga tidak hanya berpusat pada anak usia dini akan tetapi 

berkelanjutan hingga anak memasuki masa remaja. Dialog antara orang tua dengan 

anak perlu dilakukan untuk memberikan arahan, nasehat, motivasi dan ilmu-ilmu 

baru kepada anak. Proses pembelajaran yang baik dapat terjadi bila terjadi 

komunikasi yang interaktif antara orang tua sebagai pendidik dengan anak sebagai 

peserta didik. 

Pendidikan dalam lingkungan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu dari 

orang tua kepada anaknya. Orang tua sebagai pendidik memberikan contoh-contoh 

perilaku yang bisa diteladani oleh anak. Orang tua dapat menjadi demonstrator untuk 

memperlihatkan bentuk-bentuk perilaku terpuji. Akan sangat membahayakan bagi 

anak, jika orang tua hanya dapat memberikan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk 

perilaku terpuji, tetapi orang tua sendiri tidak menunjukkan bukti dan anak sering 

                                                 
39Muhammad bin Sayyid Al-Khauli, Ensiklopedia Fikih Wanita (Jakarta: Pustaka Imam Asy-

Syafi‟i, 2017), h. 7. 
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mendapati orang tuanya melakukan tindakan-tindakan yang bersebrangan dengan 

ucapannya. Imbasnya kepada anak, adalah anak akan memiliki perasaan tidak 

percaya kepada orang tua dan titik terparahnya anak dapat melabeli orang tuanya 

sebagai pembohong. Bila hal demikian terjadi, tidak akan efektif lagi nasihat-nasihat 

yang diberikan orang tua kepada anak. Contoh pada kasus ini, ada orang tua yang 

menyuruh anaknya mengerjakan sholat 5 waktu namun ternyata orang tua tersebut 

tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Contoh lain, orang tua melarang anaknya 

meminum minuma keras dan menjelaskan kepada anak bahwa perbuatan tersebut 

dilarang dalam agama, namun realitanya orang tua dari anak tersebut dalam beberapa 

kesempatan didapati pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan mulutnya memiliki 

bau minuman keras. 

Pengaktualisasian diri orang tua sebagai contoh dalam berperilaku terpuji 

harus dilakukan secara bertanggung jawab dan konsisten. Maksud dari bertanggung 

jawab yaitu orang tua yang perilakunya sejalan dengan ucapannya. Sedangkan 

maksud dari konsisten yaitu orang tua yang senantiasa melakukan dan memberikan 

contoh perilaku terpuji kepada anak setiap waktu. 

Orang tua harus berani menegur apabila anak melakukan perilaku-perilaku 

menyimpang, baik yang bersifat personal hingga terkategorikan tindakan kriminal. 

Keluarga sebagai sekolah bagi anak tidak boleh melupakan penggunaan reward dan 

punishman secara adil bagi anak sebagai salah satu metode dalam mendidik anak. 

Keluarga juga berperan sebagai pelindung. Orang tua wajib melindungi 

anaknya dari kerusakan akal, jiwa serta fisiknya. Orang tua tidak boleh membiarkan 

anaknya menderita karena kelaparan. Adanya rasa tidak peduli terhadap kesehatan 
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anak akan memancing timbulnya penyakit yang menjadikan anak menderita. Anak 

sakit disebabkan tidak terpenuhi asupan gizinya. Realita yang menunjukkan adanya 

anak yang terjangkit penyakit-penyakit yang hakikatnya dapat dicegah dengan 

kewaspadaan serta tindakan menjadi penanda tidak sejalannya peran keluarga sebagai 

pelindung dengan pengaplikasiannya. 

Keluarga juga berperan sebagai fasilitator. Orang tua bertanggung jawab 

memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan belajar, kebutuhan interaksi dan komunikasi, 

termasuk kebutuhan sarana dan prasana untuk bersosialisasi. Memberikan fasilitas 

yang dibutuhkan anak dapat menunjang penambahan ilmu serta membantu 

pembentukan karakter anak. 

Untuk merealisasikan peran keluarga sebagai pelindung dan fasilitator, nilai 

materi sangat penting untuk dipersiapkan. Nilai materi membentuk aspek-aspek 

kesehatan, aspek fisik, pendidikan, ekonomi dan membantu persiapan anak untuk 

melakukan aktivitas-aktivitasnya.40 Sehingga orang tua dalam keluarga, terutama 

ayah yang menahkodainya haruslah berusaha memiliki pekerjaan yang layak agar 

dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. 

Orang tua tidak boleh lalai memberikan perlindungan bagi anaknya sekaligus 

memfasilitasi kebutuhan anak yang dapat menunjang keberlangsungan hidupnya 

menuju insan yang bertaqwa, cerdas, berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-

nilai Islam dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab apabila 

orang tua lalai, maka elemen-elemen perusak rumah tangga akan mudah masuk dan 

                                                 
40Najah as-Sabatin, Dasar-Dasar Mendidik Anak Usia 1-10 Tahun, h. 35. 
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mengkoyak tatanan keluarga. Cita-cita terbangunnya keluarga bahagia penuh cinta 

dalam naungan kasih sayang Allah menjadi sirna seketika. 

Ada beberapa tingkatan kualitas keluarga. Tingkatakan tersebut meliputi 

tingkatan kualitas mutiara, kualitas kayu dan kualitas kertas. Masing-masing 

tingkatan ini memiliki daya pikat dan ketahanan yang berbeda. Memiliki tekstur dan 

penampilan yang berbeda.41 

1. Kualitas Mutiara 

Keluarga berkualitas mutiara tetap mampu menunjukkan gemerlap dan 

keindahannya meskipun berada ditengah-tengah pasir dan bebatuan. Walaupun 

mutiara berada di dalam lumpur, ia terendam puluhan tahun, maka mutiara tetaplah 

mutiara yang indah dan tidak menjadi lumpur. Maksud analogi ini, bahwa keluarga 

berkualitas mutiara adalah keluarga yang tetap terpelihara sekalipun berada di 

lingkungan sosial yang buruk. Penyebabnya adalah keberadaan sebuah aturan hidup 

yang baik yang tertanam dalam keluarga sehingga tetap menjadi keluarga berkualitas 

meskipun berada ditengah lingkungan sosial yang tidak berkualitas. 

Hiruk pikuk kehidupan masyarakat sekitar yang jauh dari sisi kebaikan tetap 

tidak mampu menggores keberadaan sebuah keluarga yang telah memantapkan 

posisinya sebagai keluarga teladan. Kerusakan moral tidak dapat merusak keluarga 

berkualitas mutiara. 

2. Kualitas Kayu 

Kayu bila ditempatkan di tempat yang baik, ia akan tahan lama dan tidak 

rusak. Namun bila ia ditempatkan di tempat yang lembab dalam waktu yang lama, 

                                                 
41Achmad Mubarak, Psikologi Keluarga, h. 124. 



66 
 

 
  

 

maka  cepat atau lambat ia akan lapuk. Kayu yang terus menerus terkena panas dan 

hujan akan mudah rusak. Maksud analogi ini bahwa ada keluarga yang 

pembentukannya dipengaruhi oleh iklim sekitar. Bila ia berada di iklim yang baik, 

maka baik pula ia. Bila ia berada di iklim buruk, maka buruk pula ia jika tidak 

sesegara mungkin melakukan tindakan pencegahan terhadap rusakya kehidupan 

sosial masyarakat sekitarnya. Keluarga kualitas kayu akan semakin merasakan 

kerusakannya bila semakin lama berada ditengah-tengah masyarakat yang rusak. 

3. Keluarga kertas 

Keluarga dengan kualitas kertas adalah bentuk keluarga yang rentan 

mengalami kerusakan. Sedikit saja gejolak yang terjadi pada lingkungan sekitarnya, 

seketika pula ia akan mengalami perubahan. Keluarga seperti ini tidak memiliki 

pondasi yang menguatkan keberadaanya, tidak memiliki komitmen sehingga 

gampang terombang-ambing oleh kerusakan lingkungan sosial, tidak memiliki cita-

cita sehingga di dalam keluarga berkualitas kertas ini tidak menyusun sebuah 

mekanisme dalam menata kehidupan keluarga menuju keluarga bahagia. 

Pada akhirnya sebuah keluarga ideal hanya dapat terbangun bila terjalin 

kerjasama terhadap unsur-unsur yang ada di dalamnya. Politik, ekonomi, sosial, 

pendidikan, teknologi, dan budaya menjadi tantangan yang dihadapi dengan penuh 

persiapan. Pondasi diperkuat, material yang dipilih adalah material terbaik sehingga 

setiap sendi-sendi dalam kehidupan keluarga dibangun dengan kokoh. Keluarga 

bahagia, penuh cinta dan kasih akan lahir dari sebuah kesadaran dan kesungguhan 

membangun keluarga ideal. 
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D. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Sesuai tempatnya, peneliti menggunakan field referral (penelitian lapangan) 

dengan kajian analisis deskriptif kualitatif, ialah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti syarat objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci.  

Tehnik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif 

dan lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Penelitian dengan menggunakan kajian analisis kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati.1 Data deskriptif tersebut bisa 

menggambarkan sebuah fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi dan pemikiran secara individual atau kelompok.  

Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode-metode 

untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 

sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses 

penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari 

partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-

tema umum dan menafsirkan data.2 

 

                                                 
1Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 129. 
2John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Cet. VI; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 4-5. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di Desa Binanga Karaeng, Kecematan Lembang, 

Kabupaten Pinrang. Desa Binanga Karaeng berada 44 kilometer dari kota Pinrang. 

Desa Binanga Karaeng terdiri dari 2 dusun yakni, dusun Salopi dan dusun Pajalele. 

Pada umunya desa Binanga Karaeng termasuk desa yang wilayahnya meliputi 

wilayah pesisir. 

Alasan peneliti memilihi desa Binanga Karaeng, karena peneliti telah cukup 

mengenal kondisi wilayah dan kondisi masyarakatnya. Di Desa Binanga Karaeng 

juga mulai muncul komunitas-komunitas yang melibatkan remaja di dalamnya. Sudah 

banyak orang tua di desa Binanga Karaeng yang mulai memberikan perhatian 

terhadap kualitas beragama anaknya yang remaja. Hal ini terbukti dengan semakin 

banyaknya remaja-remaja di Desa Binanga Karaeng yang dimasukkan oleh orang tua 

kepondok pesantren setelah tamat SMP. 

Sebagian remaja di Desa Binanga Karaeng juga memiliki semangat beragama 

yang cukup tinggi. Hal ini diketahui dengan semakin seringnya dilaksanakan 

kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti kajian keislaman, seminar Al-Qur‟an, termasuk 

terbentuknya kelompok menghafal Al-Qur‟an. Cukup banyak orang tua yang terlibat 

dan memberikan bantuan pada kegiatan tersebut, seperti bantuan materi, fasilitas dan 

dukungan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Islamic-Sosia-Educate. Pendekatan 

penelitian merupakan suatu rencana konsep yang menjadi prosedur untuk penelitian. 

Pendekatan penelitian bisa dianggap sebagai sebuah cara berfikir yang di adopsi 
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peneliti tentang sebuah desain penelitian.3 Sosio berasal dari kata socius yang berarti 

masyarakat.4 Educate bermakna pendidikan.5 Dengan demikian, pada penelitian ini 

peneliti menggunakan pendekatan dengan konsep memahami sebuah kondisi atau 

keadaan ditengah masyarakat berorientasi pada nilai-nilai pendidikan dengan 

menjadikan Al-Qur‟an dan Sunnah sebagai dasar atau landasan utama. 

C. Sumber Data 

Setiap kegiatan penelitian selalu diupayakan diperolehnya data yang sesuai 

(valid) dan terpercaya (reliable). Data penelitian adalah semua informasi yang 

diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Informasi yang dimaksud 

berkenaan dengan benda, tanaman, binatang, manusia, peristiwa, dan fenomena.6 

Data memiliki kaitan dengan tujuan penelitian, dengan adanya data akan 

memudahkan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak 

usia remaja. Usia remaja adalah fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa. 

Peneliti akan mewawancarai orang tua yang memiliki anak remaja dan sementara 

menempuh pendidikan pada tingkat SMA dan sederajat. Alasan peneliti memilih 

remaja pada tingkat SMA dan sederajat karena pada fase ini, secara kognitif, anak 

                                                 
3Deepublish, Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya. 

https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/ (21 Januari 2022) 
4Detikedu, Mengenal Sosiologi: Pengertian, Sejarah, Ruang Lingkup, dan Ciri-cirinya. 

https://www-detik-com.cdn.ampproject.org/v. (21 Januari 2022) 
5Azqiara. Pengertian Education Menurut Para Ahli serta Manfaatnya. 

https://www.idpengertian.net/pengertian-educatiun/ (21 Januari 2022) 
6Muh. Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. I; Yogyakarta: Aynat 

Publishing, 2015), h. 134-135. 

https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/
https://www-detik-com.cdn.ampproject.org/v
https://www.idpengertian.net/pengertian-educatiun/
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sudah mulai mengalami minat intelektual sehingga hubungannya dengan pembinaan 

keagamaaan, seharusnya orang tua dapat dengan mudah memberikan pembinaan 

keagamaan bagi anaknya meliputi aspek tauhid, ibadah dan akhlak. 

Remaja yang menempuh pendidikan pada tingkat SMA dan sederajat adalah 

remaja yang telah memasuki fase remaja akhir. Pada fase ini, anak  telah memasuki 

kematangan fisik, struktur pertumbuhan dan reproduktif telah hampir komplit. Secara 

emosional fase remaja akhir memiliki sikap untuk mempertahankan kemandirian, 

emosinya juga berangsur-ansur stabil. Pada fase remaja akhir, hal yang umum terjadi 

pada diri anak yaitu mereka senang menghabiskan waktu dengan teman-teman 

terdekatnya dan dapat menerima pendapat serta berkompromi dengan orang sekitar. 

Peneliti juga memilih orang tua yang dianggap dapat memberikan informasi 

secara jujur dalam proses wawancara. Orang tua yang diteliti juga adalah orang tua 

yang kondisi kehidupan keluarganya cukup diketahui oleh peneliti sehingga peneliti 

bisa menyingkronkan hasil wawancara dengan hasil observasi yang sebelumnya 

dilakukan oleh peneliti. 

Kriteria orang tua yang diwawancarai yaitu: 

1.  Memiliki anak yang telah memasuki usia remaja akhir atau berada pada 

jenjang pendidikan SMA dan sederajat. 

2. Melaksanakan pembinaan keagamaan. 

3. Mudah diajak berkomunikasi. 

4. Mampu memberikan keterangan terkait informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti. 
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5. Peneliti juga memilih orang tua dengan latar belakang kehidupan, pekerjaan 

dan pendidikan yang berbeda guna mendapatkan informasi sebanyak mungkin terkait 

pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga 

Informan 1 dalam penelitian ini adalah seorang ibu yang berprofesi sebagai 

ibu rumah tangga. Suami dari informan 1 bekerja diluar negeri dan biasanya pulang 

sekali dalam 4 atau 5 tahun. Tidak sampai sebulan dirumah, sang suami kembali lagi 

ketempat kerjanya. Dengan demikian, pembinaan keagamaan dalam lingkungan 

keluarga sebagian besar dilakukan oleh informan 1. 

Informan 2 dalam penelitian ini adalah seorang ibu yang bekerja sebagai guru 

taman kanak-kanak. Suami dari informan 2 juga bekerja diluar daerah. Setiap tahun 

suami informan 2 pulang terutama pada momentum bulan ramadhan atau menjelang 

hari raya idul fitri. Dengan demikian sebagian besar pembinaan keagamaan dalam 

lingkungan keluarga dilakukan oleh informan 2. 

Informan 3 adalah seorang pedagang. Informan 3 pernah tinggal cukup lama 

di Arab Saudi dan berkeluarga disana. Anak informan 3 yang remaja lahir di Jeddah, 

Arab Saudi. Dari latar belakang kehidupan informan 3, peneliti memilihnya sebagai 

informan untuk penelitian ini. Selain itu, sebagian besar pembinaan keagamaan bagi 

anak dilakukan oleh informan 3 karena suaminya lebih sering berada diluar dan 

kurang berkomunikasi dengan anaknya. 

Informan 4 adalah seorang ayah yang berpropefesi sebagai petani dan juga 

imam masjid. Berdasarkan latar belakang pendidikannya, informan 4 pernah 

menempuh pendidikan pesantren di DDI Kaballangan. Informan 4 termasuk orang tua 
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yang cukup komunikatif, memiliki wawasana keislaman, sehingga dapat memberikan 

informasi terkait penelitian ini. 

Informan 5 adalah seorang ibu rumah tangga. Latar belakang kehidupan 

informan 5, ia pernah tinggal cukup lama di Arab Saudi sehingga kondisi lingkungan 

yang pernah ia tempati dapat memberikan pengalaman baginya untuk memberikan 

pembinaan keagamaan bagi anaknya. 

Selain mewawancarai orang tua, peneliti juga mewawancarai anak dari setiap 

informan yang diteliti. Tujuannya untuk menghubungkan informasi yang diberikan 

orang tua dengan informasi yang diberikan anaknya. Selain itu, bertujuan untuk 

memastikan kebenaran informasi yang diberikan orang tua dengan cara meminta 

klarifikasi terkait informasi yang didapatkan dari anaknya. 

Peneliti juga mewawancarai para guru pendidikan agama Islam untuk 

mengumpulkan informasi terkait pembinaan keagamaan bagi remaja dalam 

lingkungan keluarga. Keberadaan guru agama sebagai sumber informasi diharapkan 

dapat memberikan tambahan informasi atau memperkuat keberadaan informasi yang 

didapatkan peneliti terkait pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan 

keluarga. 

Peneliti juga mewawancarai tokoh agama, pemerintah desa dan pemerintah 

kecamatan untuk menambah informasi terkait pembinaan keagamaan dalam 

lingkungan keluarga. Pemilihan tokoh agama, pemerintah desa pemerintah dan 

pemerintah kecamatan sebagai informan dengan pertimbangan bahwa mereka dapat 

memberikan keterangan terkait fakta dilapangan sehubungan dengan kondisi remaja 

dan pembinaan remaja dalam lingkungan keluarga. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, 

dokumentasi. 

1. Observasi 

Pengalaman secara langsung merupakan alat yang tepat untuk mengetes 

kebenaran, dan dapat mencatat prilaku dan kejadian yang sebenarnya.7 Hal ini akan 

membantu peneliti menemukan data-data yang bersifat kualitatif dengan mengamati 

langsung kondisi keluarga yang diteliti. Proses observasi akan memudahkan peneliti 

menemukan makna dari cara membina para orang tua. 

Menurut Patton dalam Nasution, manfaat observasi adalah sebagai berikut: 

a. Dengan observasi di lapangan, memberikan kemudahan bagi peneliti sehingga 

mampu memahami konteks data dalam situasi sosial yang dihadapinya 

b. Observasi membuka kemungkinan melakukan penemuan karena didalamnya ada 

pengalaman langsung. 

c. Dengan observasi, ada kemungkinan menemukan hal-hal yang tidak diungkapkan 

oleh responden atau hal yang tersembunyi karena dari observasi peneliti 

merasakan secara langsung situasi sosial yang diteliti.8 

Melalui metode observasi, peneliti berharap dapat mengamati langsung 

pembinaan dalam lingkungan keluarga sehingga diperoleh data deskriptif pembinaan 

orang tua terhadap anaknya. 

                                                 
7Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 174. 
8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. XXIII; Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 313. 
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2. Wawancara 

Kegiatan wawancara termasuk aktivitas yang sangat dibutuhkan dalam 

penelitian yang bersifat kualitatif. Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada responden dan 

informan. Responden ialah orang-orang yang dijadikan sebagai sumber oleh peneliti 

untuk memperoleh informasi tentang pendapat, pendirian dan keterangan lain 

mengenai diri orang yang diwawancarai. Informan ialah orang-orang yang dijadikan 

sumber informasi oleh peneliti untuk memperoleh keterangan tentang orang lain atau 

suatu keadaan tertentu. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam soal menyeleksi 

individu yang akan diwawancarai.9 

Wawancara merupakan sebuah wadah interaksi untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan. Dalam kegiatan wawancara proses inti terletak pada kegiatan tanya 

jawab perihal peristiwa, kejadian, keadaan, kondisi, dan pendapat yang dibutuhkan 

guna mengumpulkan informasi. Suksesnya wawancara sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan pewawancara memberikan pertanyaan kepada narasumber serta daya 

tangkap narasumber terhadap pertanyaan yang diberikan. 

Peneliti dalam aktivitas wawancaranya akan menggunakan 3 metode 

wawancara, yakni wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan 

wawancara semi terstruktur. Penggunaan 3 bentuk metode wawancara bertujuan 

untuk memudahkan proses penyusuaian diri antara peneliti dengan narasumber yang 

diteliti. Peneliti akan mengamati kondisi narasumber terlebih dahulu untuk 

menetapkan metode wawancara yang baik untuk digunakan. 

                                                 
9Muh. Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 143. 
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Peneliti memahami bahwa setiap informan memiliki daya tangkap, respon 

serta karakter yang berbeda. Sehingga dengan memadukan 3 metode wawancara, 

proses wawancara diharapkan menemukan data sesuai dengan tujuan wawancara. 

E. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kualitatif instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu 

sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument memiliki fungsi memilih 

informan dan responden sebagai sumber datanya, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas, melakukan analisis, hingga menafsirkan data kemudian membuat 

kesimpulan atas semuanya. Oleh karena seorang peneliti harus menguasai hal-hal 

yang bersifat pokok yang berhubungan dengan penelitian.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pada penelitian kualitatif, peneliti telah melakukan analisis data sebelum 

terjun kelapangan. Analisis tersebut dilakukan melalui data sekunder yang akan 

digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang masih bersifat sementara. Setelah 

melakukan analisis data sebelum terjun ke lapangan maka analisis data selanjutnya 

dilakukan saat berada di lapangan. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu data reduction, data display, dan consclusion 

drawing/verivication.10 

                                                 
10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 337. 
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Analisis data adalah proses mencari  dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dengan mudah  difahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.11 

Analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif. Sebuah analisis 

berdasarkan data yang diperoleh lalu dikembangkan hingga menjadi suatu hipotesis. 

Dari hasil hipotesis kemudian dicari lagi data secara berulang-ulang untuk dapat 

dijadikan kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak berlandaskan data yang 

telah dikumpulkan. Analisis data pada penelitian kualitatif telah dilakukan sebelum 

terjun ke lapangan, saat di lapangan, setelah di lapangan, sampai pada penulisan hasil 

penelitian. 

Proses dalam analisis data dilakukan melalui tiga tahapan secara 

berkesinambungan, yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

1. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan dilakukan dengan cara melakukan observasi dan 

wawancara kepada para orang tua yang memiliki anan usia remaja. Selain itu, dalam 

rangka mengumpulkan data, peneliti membaca buku-buku yang erat kaitannya 

dengan pembinaan keagamaan pada anak usia remaja dalam lingkungan keluarga. 

Selanjutnya menemui pakar-pakar yang berpengalaman dalam bidang pembinaan 

                                                 
11Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 335. 
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keagamaan anak usia remaja di lingkungan keluarga untuk mencari gambaran 

kondisi pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga. 

2. Kondensasi Data 

Kondensasi data berarti merangkum data yang telah dikumpulkan. Banyaknya 

jumlah data yang dikumpulkan dicatat secara rinci dan diteliti. Kemampuan berfikir 

serta wawasan peneliti sangat berguna pada proses mereduksi data sehingga data 

yang diperoleh menjadi sangat jelas. 

3. Penyajian Data (Display Data) 

Setelah mereduksi data, maka dilakukan display data atau penyajian data. 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara 

kategori maupun sejenisnya. Data selanjutnya disaring dan diorganisasikan secara 

keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan berupa temuan baru yang 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya kurang jelas menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori.12 Akan tetapi kesimpulan juga bisa berupa temuan yang mampu 

memperkuat atau mendukung temuan sebelumnya. 

 

 

                                                 
12Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 345. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility 

(validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas) dan 

confirmability (objektifitas).13 

1. Uji Validitas Internal (Credibility) 

 Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan 

hasil yang dicapai. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara: 

a. Penambahan Waktu Pengamatan 

Dengan penambahan waktu pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan 

untuk melakukan penelitian ulang, melakukan pengamatan, wawancara dengan 

sumber data yang pernah ditemui sebelumnya maupun sumber data yang baru. 

Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber 

akan semakin dekat, semakin terbuka, saling mempercayai satu dengan yang lain 

antara peneliti sehingga tidak ada informasi disembunyikan. 

b. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kapasitas data dan urutan 

peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan 

ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang 

telah ditemukan itu salah atau tidak. 

 

                                                 
13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 366. 
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c. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai teknik, dan waktu. Triangulasi sumber untuk 

menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh 

dari beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengatur waktu yang tepat untuk 

melakukan pengumpulan data. 

d. Analisis Kasus Negatif 

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil 

penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti 

mencari data yang berbeda, tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan data yang 

telah ditemukan dan dikumpulkan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau 

bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. 

Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data 

yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Hal ini sangat 

tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul. 

e. Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang 

telah ditemukan oleh peneliti. Contohnya, data hasil wawancara perlu didukung 

dengan adanya rekaman wawancara yang bisa direkam lewat handphone, sehingga 

data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi dalam penelitian 



81 
 

 
  

 

ini, peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi 

sebagai bahan referensi. 

f. Mengadakan Member Check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

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

ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga 

semakin dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai 

penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan 

diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus 

mengubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh 

pemberi data. 

Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan 

data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan. Setelah data 

disepakati bersama, maka para pemberi data diminta untuk menandatangani, supaya 

lebih autentik. Selain itu juga sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan member 

check. 

2. Uji Validitas Eksternal (Transferability) 

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif agar 

orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif. Dengan demikian ada 

kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian yang telah didapat, maka peneliti 

dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan 

dapat dipercaya. Sehingga pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian yang telah 
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didapat. Dengan demikian dapat memutuskan bisa atau tidaknya hasil penelitian 

diaplikasikan di tempat lain. 

3. Uji Reliabilitas (Dependability) 

 Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau 

pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan 

penelitian. 

4. Uji Objektivitas (Confirmability) 

Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, 

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

BAB IV  
REALISASI PEMBINAAN KEAGAMAAN BAGI REMAJA DALAM 

LINGKUNGAN KELUARGA DI DESA BINANGA KARAENG 
KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG 

A. Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan bagi Remaja dalam Lingkungan 

Keluarga di Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang 

Pelaksanaan pembinaan anak usia remaja dalam lingkungan keluarga di Desa 

Binanga Karaeng, Kecematan Lembang, Kabupaten Pinrang cukup beragam 

berdasarkan penuturan para informan saat diwawancarai dan juga berdasarkann hasil 

observasi. Setiap orang tua memiliki cara masing-masing yang mereka anggap efektif 

untuk membina anaknya.  

Pokok dari ajaran Islam adalah tauhid. Oleh  karena itu, menanamkan tauhid 

yang kokoh kepada anak wajib dilakukan setiap orang tua. Informan 1 menyadari 

bahwa seorang anak harus mengenal tuhannya. Kepedulian tersebut menjadi bukti 

bahwa penanaman nilai-nilai tauhid yang dilakukan informan 1 terhadap kedua 

anaknya yang telah remaja sudah berjalan sebagaimana mestinya. Anak laki-laki 

informan 1 telah memasuki fase remaja akhir sementara anak perempuannya baru 

masuk fase remaja awal. 

Diwawancarai dikediamannya, informan 1 melakukan proses pembinaan 

tauhid kepada anak dengan menggunakan bahasa-bahasa sederhana. Penggunaan 

bahasa sederhana dianggap lebih mudah dipahami anak sehingga anak mampu 

menerapkan konsep tauhid dalam kehidupannya. Informan 1 tidak mengenal istilah 

pembagian tauhid ke dalam 3 bagian yang meliputi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah 

dan tauhid asma wa sifat. 
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Walaupun informan 1 tidak mengetahui apa yang dimaksud tauhid rububiyah, 

tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, tapi dalam penerapannya, informan 1 

memberikan pembinaan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat 

Dalam proses pembinaan tauhid, orang tua menggunakan metode nasihat. Informan 1 

mengatakan,  

“Kita memberikan informasi kepadanya bahwa Allah itu ada. Kita sebagai 
orang tua juga memberikan pemahaman kepada anak bahwa Allah adalah satu-
satunya tuhan yang wajib disembah. Sebagai orang tua saya sampaikan bahwa bukti 
adanya Allah yaitu adanya alam semesta ini. Allahlah yang mengatur segala isinya, 
siang dan malam, turunnya hujan dan semua yang terjadi. Termasuk saya suruh anak 
saya untuk hafalkan nama-nama Allah”.1 

Selain mengarahkan anak pada perbuatan menyembah kepada Allah, informan 

1 juga memberikan ketegasan kepada anak agar tidak mempersekutukan Allah dan 

menjauhkan diri dari hal-hal yang termasuk perbuatan syirik. Dalam rangka 

memberikan pembinaan tauhid kepada anak, setidaknya ada 4 tindakan yang 

diterapkan informan 1 yaitu: 

1. Mengajarkan hakikat keesaan Allah 

2.  Memberitahukan kepada anak bahwa adanya alam semesta ini adalah bukti 

keberadaan keberadaan Allah 

3. Mengarahkan anak untuk beribadah kepada Allah 

4. Mencegah dari mempersekutukan Allah 

5. Menjelaskan bentuk perbuatan yang mendatangkan kesyirikan 

6. Memberitahukan kepada anak bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah 

dan menyuruh anak untuk bisa menghafalkannya. 

                                                 
1Hamida (43 tahun), IRT, Wawancara, Pajalele, 21 Februari 2022. 
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Informan 1 menganggap bahwa anak sejatinya telah memahami keberadaan 

Allah sebagai tuhan sejak kecil sehingga tidak terlalu diberikan penjelasan mengenai 

hakikat Allah sebagai tuhan ketika telah remaja. Walaupun sebenarnya penguatan 

tauhid diusia remaja sangat penting. Informan 1 merasa bersyukur dengan 

mengetahui bahwa anaknya sadar bahwa Allah adalah tuhan yang wajib disembah 

dan tidak boleh mempersekutukan-Nya. 

Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan 1 terkait pembinaan ibadah 

yang diberikan kepada anaknya yang remaja. Informan 1 memberikan keterangan 

bahwa ia senantiasa memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat termasuk 

sholat dirumah dan berjamaah bersama adiknya. Informan 1 berkata, “Saya suruh dia 

untuk mengajak adiknya sholat bersama, saya suruh dia menjadi imam”.2 

Menurut peneliti, langkah yang dilakukan informan 1 sudah tepat yaitu 

mengajak anak untuk sholat berjamaah. Yang menjadi kekurangan dalam proses ini, 

karena  kurangnya perhatian informan 1 terhadap anak laki-lakinya yang telah remaja 

untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Kedua anak informan 1, baik yang 

laki-laki maupun perempuan melaksanakan sholat di rumah.  

Jika sekiranya informan 1 memiliki ketegasan untuk memerintahkan anaknya 

sholat berjamaah di masjid, tentunya akan memungkinkan bagi anak mengerjakan 

sholat berjamaah di masjid. Mengingat bahwa jarak antara rumah informan 1 dengan 

masjid tidak terlalu jauh, sekitar 100 meter. Peneliti tidak menemukan adanya 

ketegasan dari informan 1 untuk memerintahkan anaknya sholat berjamaah di masjid. 

                                                 
2Hamida (43 tahun), IRT, Wawancara, Pajalele, 21 Februari 2022. 
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Proses pembinaan ibadah yang dilakukan informan 1 adakalanya berlangsung 

tegas. Dalam hal ini saat ia melihat adanya kesalahan sholat yang dilakukan anaknya. 

Informan 1 memiliki kepedulian terhadap tata cara sholat anaknya sehingga informan 

1 tidak segan menegur jika terjadi kesalahan pada praktek sholat anak. Informan 1 

mengatakan, “Kadang-kadang ditegur kalau sholatnya tidak sempurna, kita 

sampaikan bahwa cara yang benar seperi ini”.3 

Berdasarkan penuturan dari informan 1 melalui proses wawancara, informan 1 

termasuk orang tua yang memiliki kepedulian terhadap ibadah anaknya. Walaupun 

anak laki-laki informan 1 sangat jarang peneliti temui sholat berjamaah di masjid, 

tetapi informan 1 tetap  memerintahkan anaknya mengerjakan sholat 5 waktu, 

walaupun hanya dikerjakan di rumah. 

Informan 1 tidak  memiliki banyak pengajaran terkait ibadah sholat kepada 

anaknya. Penyebabnya karena informan 1 tidak memiliki banyak  pengetahuan terkait 

ibadah sholat. Demi  menutupui kekurangannya, informan 1 berniat untuk mengikuti 

majelis-majelis ilmu yang dapat membantunya belajar lebih dalam mengenai praktik 

sholat yang baik dan benar. 

Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan informan 1 yaitu mendukung 

secara penuh anaknya mengikuti salah satu komunitas dakwah yang cukup 

berkembang di Kecematan Lembang, terutama di Desa Binanga Karaeng. Tujuannya 

demi menunjang pengetahuan agama anaknya. 

Menuntut ilmu agama adalah bentuk ibadah yang mulia. Oleh sebab itu 

pengetahuan terhadap ajaran-ajaran Islam wajib diberikan orang tua terhadap anak. 

                                                 
3Hamida (43 tahun), IRT, Wawancara, Pajalele, 21 Februari 2022. 
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Demi menunjang pengetahuan agama pada anak, informan 1 memberikan dorongan 

dan nasehat kepada anak untuk bergabung dalam komunitas dakwah yang 

berkembang di Desa Binanga Karaeng. Kendatipun demikian, anak informan 1 tidak 

terlalu antusias. Hal ini terlihat dari sangat kurangnya keterlibatan anak informan 1 

pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas dakwah, tetapi anak tersebut 

sangat aktif pada kegiatan PMR yang dilakukan di sekolahnya. Anak informan 1 rutin 

mengikuti pelatihan PMR. 

Selain mendukung anak mengikuti komunitas dakwah, informan 1 

memberikan nasehat kepada anaknya untuk meluangkan waktu mendengarkan 

ceramah-ceramah agama di youtube dan facebook. Harapannya agar wawasan 

keagamaan anak bisa bertambah. 

Proses pembinaan yang dilakukan informan 1 berkaitan dengan arahan bagi 

anak untuk menambah ilmu agama hanya terbatas pada arahan orang tua kepada anak 

untuk meluangkan waktu mendengarkan ceramah-ceramah yang terdapat di youtube. 

Informan 1 mengaku tidak memiliki banyak pengetahuan agama sehingga ia tidak 

terlalu banyak mengajarkan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama Islam 

kecuali ajaran-ajaran yang dipahami masyarakat secara umum. 

Dari observasi yang dilakukan peneliti, anak informan 1 tidak termasuk anak 

yang suka menonton atau mendengarkan ceramah. Kecanduan terhadap game-game 

online yang menjamur dikalangan remaja seperti game fire fair, PUBG. Mobile 

Legend menjadi faktor yang banyak menyita waktu anak di depan gadget untuk 

bermain game. Imbasnya anak tidak memiliki waktu bahkan tidak tertarik 
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mendengarkan ceramah-ceramah islami yang tersebar di youtube. Kasus ini juga 

peneliti temukan pada anak informan 1 yang kecanduan bermain game online. 

Bersadasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa telah berjalan 

proses pembinaan ibadah dalam lingkungan keluarga informan 1. Adanya arahan dari 

orang tua untuk sholat berjamaah, usaha orang tua memperbaiki tata cara sholat anak 

dan motivasi orang tua untuk mendorong anak aktif pada kegiatan dakwah 

mengindikasikan bahwa telah berlangsung pembinaan ibadah dalam lingkungan 

keluarga informan 1. Kekurangannya hanya terletak pada kurangnya antusiasme anak 

untuk memperkaya khazanah ilmu agamanya. 

Untuk mengoreksi gerakan ataupun bacaan sholat pada anaknyaa, informan 

satu meminta anak untuk sholat sendiri lalu pada saat itu ia memperhatikan gerakan 

sholat anak. Jika informan 1 menemukan kesalahan pada tata cara sholat anaknya, ia 

akan menunggu sampai anaknya selesai sholat lalu memberitahukan letak kesalahan 

sholatnya. Informan 1 juga mempraktekkan tata cara sholat kepada anaknya, 

sebagaimana hasil wawancara dengan anak informan 1. Anak informan satu berkata., 

“Ibu saya menyuruh saya sholat terlebih dahulu, lalu dari belakang ia 
memperhatikan saya sholat. Setelah sholat ibu saya menunjukkan letak kesalahan 
pada ibadah sholat saya. Kemudian ibu saya memperagakan gerakan yang benar.”4  

Peneliti selanjutnya bertanya kepada informan 1 mengenai pelaksanaan 

pembinaan ahklak yang dilakukan. Informan 1 mengatakan,  

“Kita sampaikan kepada anak agar jangan bergaul dengan anak-anak yang 
memiliki tabiat buruk. Kita juga sampaikan kepadanya agar berbakti kepada kedua 
orang tua”.5 

                                                 
4Muhammaz Zul (16), Pelajar, Wawancara, Pajalele, 30 Juni 2022. 
5Hamida (43 tahun), IRT, Wawancara, Pajalele, 21 Februari 2022. 



89 
 

 
  

 

Pembinaan akhlak yang dilakukan informan 1 yaitu mencegah anak agar tidak 

salah dalam memilih teman bergaul. Lingkungan pergaulan yang rusak dapat 

mempengaruhi kondisi kejiwaan dan pola pikir anak. Dampak terparah dari pergaulan 

bebas yaitu anak akan jauh dari nila-nilai agama Islam. Untuk mencegahnya, maka 

informan satu senantiasa mengingatkan anaknya agar tidak terjerumus dalam 

pergaulan bebas. 

Dari usaha yang dilakukannya, anak informan 1 termasuk anak yang baik dan 

tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus kenakalan remaja yang pernah terjadi di Desa 

Binanga Karaeng. Informan 1 berkata: 

“Anak saya juga tidak pernah asal bergaul dan tidak ikut-ikutan dengan anak-
anak yang biasa meresahkan masyarakat terutama ketika malam hari. Terkadang 
banyak anak  yang masih keluyuran di atas jam 12 malam. Kalau anak saya, tidak 
ikut-ikutan sama mereka”.6 

Maksud dari perkataan informan 1 bahwasanya anak tidak pernah bergaul 

dengan anak-anak yang nakal. Bukti perkataan informan 1 terlihat dari kondisi anak 

yang sangat jarang keluar rumah untuk bergaul dengan anak-anak remaja di sekitar 

rumah. Informan 1 berkata, “Kedua anak saya ini lebih sering dirumah dan sangat 

jarang keluar rumah kecuali jika ada kegiatan sekolah”.7 

Sebagai orang tua, informan 1 memberikan keteladanan kepada anaknya 

dengan menunjukkan perilaku-perilaku terpuji seperti menjaga tutur kata dan 

menghormati yang lebih tua. anak informan 1 berkata, “Ibu saya memberikan 

keteladanan untuk memberikan pembinaan akhlak.”
8  

                                                 
6Hamida (43 tahun), IRT, Wawancara, Pajalele, 21 Februari 2022. 
7Hamida (43 tahun), IRT, Wawancara, Pajalele, 21 Februari 2022. 
8Muhammaz Zul (16), Pelajar, Wawancara, Pajalele, 30 Juni 2022. 
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Anak informan 1 termasuk anak yang banyak menghabiskan waktunya di 

rumah kecuali berhubungan dengan kegiatan sekolah maka anak informan 1 akan 

keluar dari rumah. Anak informan 1 termasuk anak yang introvert. Hal ini 

membuatnya sangat jarang bersosialisasi di masyarakat. Kurangnya sosialisasi anak 

informan 1 juga dirasakan tetangga-tetangga yang berada di sekitar rumahnya. 

Dari keseluruhan pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi remaja dalam 

lingkungan keluarga informan 1, terdapat beberapa informasi yang peneliti 

kumpulkan diantaranya: 

1. Telah berlangsung pembinaan tauhid dalam lingkungan keluarga. Orang tua 

menggunakan bahasa sederhana untuk memahamkan tauhid kepada anak. 

Penggunaan bahasa secara sederhana untuk mudahkan anak memahami hal-

hal yang dijelaskan. Pengajaran tauhid kepada anak dilakukan dengan cara 

menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya tuhan dan tidak ada tuhan 

selain-Nya. Memperhatikan alam semesta sebagai ciptaan Allah. Orang tua 

juga memerintahkan kepada anaknya untuk menghafal nama-nama Allah.  

2. Telah berlangsung pembinaan ibadah dalam lingkungan keluarga informan 1. 

Orang tua menaruh perhatian dan cukup peduli terhadap praktek sholat anak. 

Dengan strategi melihat, menegur, dan memperbaiki dengan cara 

memperagakan gerakan sholat, tata cara sholat anak menjadi baik dan benar. 

Orang tua juga mengarahkan anak untuk menonton ceramah keagamaan, 

tetapi hal ini kurang mendapatkan perhatian dari anak disebabkan kecanduan 

game online. 
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3. Pembinaan akhlak dalam lingkungan keluarga dilakukan dengan cara 

mencegah anak agar tidak salah dalam memilih teman pergaulan.  

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan informan 2. Ditemui 

dikediamannya, peneliti bertanya kepada informan 2 tentang pelaksanaan pembinaan 

tauhid yang ia berikan kepada anak saat anak telah memasuki usia remaja. Informan 2 

berkata:  

“Menurut saya, anak sudah paham mengenai tauhid sejak ia kecil sehingga 
pada saat dewasa hanya menguatkan kembali ilmu tauhid yang pernah diajarkan 
sebelumnya.”9 

Informan 2 memberikan pembinaan tauhid kepada anaknya dimulai ketika 

anaknya masih kecil. Sewaktu anaknya masih kecil, informan 2 sering membawa 

anaknya ke sekolah tempatnya mengajar. Informan 2 berkata, 

“Dulu waktu dia kecil, saya sering membawanya ke sekolah tempat saya 
mengajar. Di sekolah di ajarkan bahwa Allah adalah tuhan yang wajib disembah. 
Selain itu, diperkenalkan pula kepada anak tentang ciptaan-ciptaan Allah. Saat remaja 
anak diajak untuk melaksanakan sholat sebagai bentuk penyembahan kepada 
Allah”.

10 

Proses memperkenalkan anak pada ciptaan-ciptaan Allah termasuk bagian 

dari penanaman tauhid rububiyyah. Informan 2 menganggap bahwa ia telah 

melakukan pembinaan tauhid ketika anaknya masih kecil. Informan 2 

memberitahukan kepada anak bahwa Allah adalah satu-satunya tuhan yang wajib 

disembah dan memerintahkan kepada anaknya untuk menjaga sholat lima waktu. 

Tindakan informan 2 ini adalah bagian dari penanaman tauhid uluhiyyah. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, informan 2 sempat terjerumus pada 

perkara kesyirikan sementara ia tidak sadar akan hal tersebut. Terbukti dengan 

                                                 
9Muhadira (42 tahun), PNS, Wawancara, Pajalele, 21 Februari 2022.   
10Muhadira (42 tahun), PNS, Wawancara, Pajalele, 21 Februari 2022. 
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ditemukannnya beberapa jenis jimat di dalam rumahnya, seperti jimat di atas pintu 

bagian depan, di bagian dalam rumah. Serta jimat yang terdapat di bagian ruang 

keluarga yang berupa kaligrafi yang isinya asmaul husna namun di dalamnya 

menghinakan nama-nama Allah yang suci. 

Kurangnya pengetahuan tentang tauhid menyebabkan informan 2 kurang 

memberikan pembinaan tauhid kepada anaknya saat remaja. Selain itu, informan 2 

sempat terjerumus dalam perbuatan syirik hingga akhirnya ia sadar bahwa 

menyimpan benda-benda tertentu sebagai penangkal atau sebagai penglaris adalah 

perkara yang sangat diharamkan dalam agama, dan pelakunya termasuk syirik. 

Tidak sedikit masyarakat Binanga Karaeng yang menganggap remeh perkara-

perkara kesyirikan. Dengan dalih sebuah tradisi, menjaga kearifal lokal, terlihat indah 

dan meningkatkan rasa aman sehingga perkara yang diharamkan dalam agama 

dilakukan tanpa ada rasa berdosa. 

Selanjutnya peneliti bertanya tentang pembinaan ibadah kepada informan 2, ia 

menjawab, “Dari sejak dulu kita SD kita diajar tentang sholat, dari guru-guru agama. 

Jadi kita sebagai orang tua sisa melanjutkan atau mengajarkan kembali”.11 

Informan 2 mengatakan bahwa pembinaan ibadah yang diberikan kepada 

anaknya adalah hasil pembelajaran yang ia dapatkan sebelumnya, yakni ketika masih 

sekolah dan termasuk dari orang tuanya. Hal tersebut kemudian dia terapkan kepada 

anak. Informan 2 tidak pernah secara khusus  belajar tentang sholat atau mengikuti 

kajian khusus yang membahas sholat.  

                                                 
11Muhadira (42 tahun), PNS, Wawancara, Pajalele, 21 Februari 2022. 
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Sehubungan dengan pembinaan ibadah, informan 2 termasuk orang tua yang 

senantiasa mengingatkan anaknya untuk mengerjakan sholat. Informan 2 berkata,  

“Kalau waktu sholat kita panggil untuk sholat berjamaah. Anak saya biasa 
sholat berjamaah di masjid, biasa pula sholat berjamaah dirumah dengan 
kakeknya”.12 

Tentang tata cara sholat, informan 2 mengaku tidak pernah memberikan 

teguran terhadap tata cara sholat anaknya. Hal ini disebabkan karena ia tidak 

memiliki banyak ilmu pengetahuan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan sholat 

pada anaknya. Pengawasan informan 2 terhadap praktek sholat anaknya juga sangat 

kurang.  

Pelaksanaan pembinaan ibadah yang dilakukan informan 2 kepada anak hanya 

terbatas pada mengingatkan anak untuk mengerjakan sholat jika sudah masuk waktu 

sholat. Adapun pengajaran tata cara sholat, hal ini tidak dilakukan informan 2. 

Informan 2 juga tidak pernah mengarahkan anaknya untuk memperdalam 

pengetahuan tentang tata cara sholat seperti menonton ceramah seputar sholat di 

youtube, membeli buku panduan sholat atau searching di geogle dan mencari 

informasi berkaitan tata cara sholat yang baik dan benar seperti yang dilakukan oleh 

informan 1. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, informan 2 termasuk orang 

tua yang sering menasehati anaknya. Tetapi, informan 2 termasuk orang tua yang 

sangat memanjakan anaknya dan tidak terlalu tegas memberikan pembinaan. 

Buktinya, ketika anak informan 2 menderita penyakit yang menjadikannya lumpuh 

dan tidak bisa berjalan. Setelah melalui proses pengobatan islami lewat ruqyah 

                                                 
12Muhadira (42 tahun), PNS, Wawancara, Pajalele, 21 Februari 2022. 
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syar’iyyah, anak informan 2 sudah mulai bisa berjalan dan pada saat itu sangat rajin 

sholat berjamaah ke masjid. Anak informan 2 ke masjid bersama kakeknya dan 

menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. 

Seiring waktu berjalan, penyakit yang diderita sudah hampir sembuh. Namun, 

anak informan 2 tidak lagi menjaga sholat 5 waktu di masjid dan informan 2 tidak 

secara tegas memerintahkan anaknya untuk berjamaah di masjid. Informan 2 

mengaku bahwa anaknya tetap sholat di rumah. Dan menurut informan 2 hal tersebut 

sudah cukup baginya sebagai orang tua dalam memberikan pembinaan ibadah kepada 

anak. 

Sebagai orang tua, informan 2 tetap memotivasi anaknya untuk memperdalam 

ilmu agama dengan merekomendasikan anaknya bergaul dengan beberapa remaja 

yang memiliki pengetahuan tentang ilmu agama, dan mendukung anak masuk dalam 

sebuah komunitas dakwah yang berkembang di Desa Binanga Karaeng. Informan 2 

menyadari bahwa dirinya tidak memiliki cukup pengetahuan tentang agama yang 

dapat dia berikan kepada anak sehingga langkah yang ditempuh adalah menempatkan 

anak pada lingkungan pergaulan yang islami. Teman-teman shalih yang dekat pada 

agama dapat menjadi sebab bertambahnya spirit beragama. Berdasarka hasil 

observasi, anak informan 2 sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dakwah yang 

diadakan oleh salah satu komunitas dakwah di Desa Binanga Karaeng. 

Peneliti selanjutnya bertanya kepada informan 2 tentang pembinaan akhlak 

yang dia lakukan. Informan 2 mengatakan, 
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Kita memberikan arahan kepada anak agar menjaga sopan santun kepada 
orang tua, patuh kepada orang tua, saling membantu dan tolong menolong jika 
ada yang membutuhkan13 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, anak informan 2 termasuk 

anak yang penurut. Selain itu, anak informan 2 juga merupakan anak yang pendiam 

dan sopan saat berbicara. Peneliti belum pernah mendengar adanya berita-berita 

kurang baik tentang anak informan 2. Masyarakat sekitar juga mengenal anak 

informan 2 sebagai anak yang baik dan tidak nakal. 

Menurut peneliti anak informan 2 memiliki kepribadian yang cukup baik. 

Peneliti melihat anak informan 2 komunikatif saat di ajak berbicara. Anak informan 2 

juga cukup menghargai keberadaan orang-orang disekitarnya sehingga tetangga 

sekitar rumahnya sangat menyukai dan mengapresiasi akhlak dari anak informan 2. 

Dari keseluruhan informasi tentang pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi 

remaja dalam lingkungan keluarga informan 2, terdapat beberapa informasi yang 

peneliti kumpulkan diantaranya: 

1. Tidak terlaksana pembinaan tauhid kepada anak saat anak telah memasuki 

usia remaja. Tanggung jawab pembinaan tauhid menurut informan 2 telah 

tertunaikan ketika anak masih kecil. 

2. Pembinaan ibadah bagi remaja dalam lingkungan keluarga informan 2 hanya 

sebatas mengingatkan anak untuk sholat jika sudah masuk waktu sholat. 

Sementara pengajaran tata cara sholat tidak terlaksana lagi. Orang tua hanya 

merekomendasikan anaknya untuk masuk ke dalam komunitas dakwah yang 

berkembang di Desa Binanga Karaeng sebagai wadah memperdalam ilmu 

agama. 

                                                 
13Muhadira (42 tahun), PNS, Wawancara, Pajalele, 21 Februari 2022. 
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3. Pembinaan akhlak bagi remaja dalam lingkungan keluarga informan 2 

berjalan dengan lancar. Terbukti dengan terbentuknya kepribadian yang baik 

pada diri anak. 

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan informan ke 3. Saat 

peneliti bertanya kepada informan 3 tentang pelaksanaan pembinaan tauhid, informan 

3 menyinggung soal teman bergaul anaknya yang beberapa diantaranya non muslim. 

Informan 3 mengutarakan bahwa ia berusaha untuk mencegah anaknya tidak terlalu 

larut dalam pergaulan dengan temannya yang non muslim terutama saat berhubungan 

dengan perayaan hari-hari besar agama mereka. Informan 3 berkata,  

“Kita tanamkan kesadaran kepadanya bahwa tuhan yang kita sembah berbeda 
dengan tuhan yang mereka sembah dan saya berusaha untuk mencegah agar anak 
saya tidak terlalu sering bermain kerumah temannya yang non muslim”.

14 

Proses pencegahan yang dilakukan informan 3 terhadap anaknya agar tidak  

sering bertamu ke rumah teman yang berbeda keyakinan dengannya bertujuan agar 

anaknya tidak terdoktrin ajaran-ajaran mereka. Selain itu, untuk menghindari 

memakan makanan yang dimasak oleh orang tua teman dari anaknya yang 

diharamkan dalam agama Islam. 

Berdasarkan penuturan informan 3, pelaksanaan pembinaan tauhid dalam 

lingkungan keluarganya berjalan dengan cara membandingkan agama Islam dengan 

agama yang dianut oleh teman anaknya. Seperti memberikan penjelasan kepada anak 

terhadap perkara-perkara yang dalam agama temannya dibolehkan akan tetapi dalam 

agama Islam diharamkan, begitupun sebaliknya. 

                                                 
14Siti Aminah (45 tahun), IRT, Wawancara, Salopi, 01 Maret 2022. 
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Informan 3 juga memberikan perbandingan antara tuhannya agama Islam dan 

tuhannya agama yang dianut teman teman anaknya. Anak kemudian memahami 

bahwa Allah adalah tuhan agama Islam, sementara tuhan dalam ajaran agama 

temannya bukanlah tuhan dalam keyakinan agama Islam melainkan salah satu 

manusia yang diutus oleh Allah.  

Adakalanya anak informan 3 membantah jika diberikan penjelasan oleh orang 

tua. Hal ini membuat orang tua terdorong untuk memberikan nasihat yang diharapkan 

dapat menyentuh hati anaknya. Orang tua berusaha tetap lembut dalam menghadapi 

anaknya jika anak mulai terbawa emosi. Bentuk nasihat yang diberikan informan 3 

kepada anaknya seperti “Sebagai anak kita harus mendengar ucapan orang tua, karena 

orang tua memberikan nasihat, karena menginginkan anaknya baik dan selamat”.15 

Informan 3 telah mengenalkan Allah sebagai tuhan kepada anaknya sehingga 

anak dapat mengesakan Allah dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tuhan 

yang disembah. Informan 3 juga menguatkan tauhid anak dengan menjelaskan bahwa 

yang di anggap tuhan oleh agama temannya bukanlah tuhan yang dibenarkan 

berdasarkan ajaran agama Islam sebab satu-satunya tuhan yang diibadahi hanyalah 

Allah. 

Secara pengaplikasian, informan 3 telah menanamkan tauhid uluhiyah kepada 

anaknya dengan memberikan bimbingan kepada anak untuk menyembah dan 

beribadah kepada Allah. Kuatnya unsur tauhid uluhiyah yang diterapkan oleh 

informan 3 karena informan 3 pernah tinggal di Arab Saudi dalam jangka waktu yang 

                                                 
15Siti Aminah (45 tahun), IRT, Wawancara, Salopi, 01 Maret 2022. 
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cukup lama dan berkeluarga disana. Anak informan 3 juga lahir di Arab Saudi. 

Kondisi lingkungan yang pernah menjadi tempat tinggal informan 3 memberikan 

wawasan yang cukup baik terutama dalam membantu informan 3 melaksanakan 

pembinaan tauhid bagi anaknya yang remaja.  

Berkaitan dengan pembinaan ibadah, informan 3 lebih memperioritaskan 

memberikan pembinaan ibadah bagi anaknya di waktu Magrib. Waktu Magrib 

menjadi moment yang dianggap cocok untuk memberikan arahan singkat namun 

bersifat menekan dan tegas kepada anak. Pada waktu Magrib, anak-anak biasanya 

pulang ke rumah untuk  membersihkan badannya setelah bermain seharian di luar. 

Maka di momen inilah orang tua mengeluarkan beberapa intruksi kepada anak untuk 

mendisiplinkannya. 

Peneliti kemudian bertanya tentang pembinaan ibadah yang dilakukan oleh 

oleh informan 3, ia  berkata,  

“Sebagai orang tua saya tidak terlalu aktif mengajarkan anak tata cara sholat 
yang meliputi bacaan dan gerakan. Hanya saja saya tekankan kepada anak saya untuk 
sholat jika sudah masuk waktunya. Menurut saya tata cara sholat telah diketahui oleh 
anak”.16 

Walaupun informan 3 tidak memberikan pembelajara dengan detail terkait 

tata cara sholat kepada anaknya, namun ia biasa memberikan singgungan halus untuk 

anaknya. Informan 3 berkata kepada anaknya jika selesai sholat, “Apakah sudah betul 

tata cara sholatmu?”.17 

Tindakan informan 3 sebagai isyarat kepada anak untuk  memperhatikan 

gerakan dan bacaan sholat dan mencocokkannya dengan buku atau ceramah-ceramah 

                                                 
16Siti Aminah (45 tahun), IRT, Wawancara, Salopi, 01 Maret 2022. 
17Siti Aminah (45 tahun), IRT, Wawancara, Salopi, 01 Maret 2022.  
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di youtube tentang sholat. Namun metode ini kurang efektif sebab anak kurang peduli 

jika disampaikan hal  yang demikian. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pembinaan ibadah bagi anak 

remaja informan 3 berorientasi pada mengingatkan anak untuk sholat jika waktu 

sholat telah masuk. Mengingatkan secara rutin dapat membentuk kebiasan bagi anak 

untuk mengerjakan sholat tepat waktu dan tidak  lagi menunda-nunda waktu 

sholat.Anak informan 3 berkata, „orang tua saya selalu mengingatkan untuk sholat 

kalau sudah masuk waktunya tapi kadang saya kurang mendengar kalau disuruh, tapi 

jika disuruh secara berulang maka saya kerjakan.” 

Menurut peneliti, pelaksanaan pembinaan ibadah dalam lingkungan keluarga 

informan 3 telah terlaksana namun masih perlu dimaksimalkan. Yang menjadi 

indikasi kurangnya pembinaan ibadah dalam lingkungan keluarga informan 3 seperti 

orang tua tidak lagi memberikan pengajaran tata cara ibadah sholat secara lengkap. 

Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan 3 tentang pelaksanaan 

pembinaan akhlak bagi remaja dalam lingkungan keluarganya, ia berkata, 

Kami sampaikan  kepada anak agar menjaga sopan santun seperti jika lewat di 
depan orang sebaiknya mattabe‟tabe yaitu diturunkan sedikit tangan atau 
membungkuk sedikit. Karena anak saya juga perempuan jadi saya minta dia 
untuk menjaga penampilan dan menutup aurat. Menurut saya pakaian bisa 
mencerminkan sebuah perilaku.18 

Informan 3 memberikan nasehat kepada anak untuk memperbaiki ahklaknya. 

Berdasarkan hasil pengamatan, informan 3 biasa menegur secara langsung anaknya 

bila ada tamu sementara pakaian anaknya kurang sopan atau tidak berjilbab. Informan 

                                                 
18Siti Aminah (45 tahun), IRT, Wawancara, Salopi, 01 Maret 2022. 
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3 akan menyuruh anaknya masuk kedalam rumah atau ke dalam kamar.  Bila anak 

ingin keluar maka anak harus memakai jilbab. Tindakan yang  dilakukan informan  

sebagai bentuk pelaksanaan pembinaan akhlak bagi anaknya. 

Dari keseluruhan informasi tentang pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi 

remaja dalam lingkungan keluarga informan 3, terdapat beberapa informasi yang 

peneliti kumpulkan diantaranya: 

1. Pembinaan tauhid bagi remaja dalam lingkungan keluarga informan 3 telah 

terlaksana dengan cara menanamkan keyakinan bahwa Allah adalah tuhan 

yang disembah dan memberikan pemahaman kepada anak bahwa konsep 

ketuhanan agama Islam berbeda dengan agama lain. Pelaksanaan pembinaan 

tauhid yang dilakukan oleh informan 3 adalah bentuk pembinaan tauhid 

uluhiyyah. 

2. Pembinaan ibadah yang dilakukan informan 3 dituangkan dalam bentuk 

mengingatkan anak untuk sholat pada waktunya dan tidak menunda-nunda 

pelaksanaannya.  

3. Pembinaan akhlak yang dilakukan informan 3 fokus pada mengarahkan anak 

untuk menjaga sopan santun dan menutup aurat jika keluar rumah. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan 4. Bertempat di 

pelataran masjid Jami Baiturrahman Desa Binanga Karaeng, peneliti melakukan 

wawancara dengan Mahmud selaku informan ke 4 dan bertanya mengenai 

pelaksanaan pembinaan keagamaan yang ia lakukan kepada anaknya yang remaja, ia 

berkata,   

Saya berasal dari tsanawiyah jadi sedikit memahami apa itu tauhid, sehingga 
dengan pemahaman itu saya lalu mengajarkannya kepada anak saya. Di 
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usianya yang remaja saya memberikan bimbingan kepada anak saya untuk 
mentauhidkan Allah, dari aspek tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa 
sifat19 

Pembinaan tauhid yang dilakukan informan 4 telah berjalan sejak anak kecil 

dan terus berlangsung hingga anaknya memasuki usia remaja. Informan 4 sadar 

bahwa dengan masuknya anak pada fase remaja bukan berarti akan berakhir pula 

pembinaan tauhid untuk anak.  

Informan 4 menanamkan tauhid rububiyah kepada anak sehingga anaknya 

meyakini bahwa Allah adalah tuhan yang mengatur alam semesta ini. Selain itu, 

keberhasilan informan 4 dalam menanamkan tauhid uluhiyah, anaknya memahami 

bahwa Allah adalah tuhan yang wajib dan sembah dan tidak boleh menyembah 

kepada selainnya. Anak juga mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat 

Allah. 

Berbekal pengalaman belajar di pondok pesantren, informan 4 cukup mampu 

menjawab beberapa hal yang membingungkan bagi anak dalam persoalan tauhid. 

Informan terlebih dahulu meminta kepada anak untuk memperluas wawasan 

tauhidnya dengan cara menonton ceramah-ceramah di youtube. Selanjutnya anak 

menyimak isi ceramah yang didengar. Jika dalam isi ceramah yang didengarkan anak 

terdapat hal-hal yang kurang dipahami oleh anak, maka orang tua hadir sebagai guru 

memberikan penjelasan kepada anak. 

Pembinaan tauhid sangat penting dilakukan orang tua. Krisis keyakinan yang 

menimpa sebagian orang tua di Desa Binanga Karaeng adalah sebuah tanggung jawab 

bagi para pendakwah. Tidak sedikit masyarakat di Binanga Karaeng yang melakukan 

                                                 
19Mahmud (47 tahun), Petani, Wawancara,Pajalele 01 Maret 2022.  
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ritual-ritual kesyirikan seperti menyiapkan sesajian kepada buaya yang berada di 

sungai yang terdapat di Desa Binanga Karaeng. Selain itu, peneliti juga beberapa kali 

mendapati beberapa rumah yang menyimpan boco-boco.  

Boco-boco adalah sebuah ranjang kecil lengkap dengan kelambunya yang di 

simpan di atas palpon rumah. Pada umumnya boco-boco memiliki 2 warna, yakni 

merah  dan kuning. Tujuan disimpannya boco-boco di rumah beragam. Ada yang 

bertujuan sebagai penjaga rumah bahkan untuk pesugihan. 

Kesyirikan yang bersifat turun temurun ini akan tetap berlangsung jika tidak 

ada kesadaran orang tua mengenai bahaya dan bentuk-bentuk kesyirikan. Orang tua 

selanjutnya menerangkan kepada anak tentang bahaya syirik. Tindakan seperti ini 

adalah bentuk usaha pemurnian tauhid. 

Apabila orang tua terjerumus dalam perbuatan syirik, maka memiliki resiko 

menurun kepada anak dan menjadi sebuah kebiasan keluarga secara turun temurun. 

Sebab di antara ritual-ritual kesyirikan ada yang merupakan kebiasaan yang 

diwariskan dan harus dilestarikan dari generasi kegenerasi. Bila tidak ada penerus, 

berdasarkan keyakinan pelakunya akan terkena musibah dikemudian hari. 

Peneliti selanjutnya bertanya kepada informan 4 tentang pembinaan ibadah 

yang diberikan kepada anak. Informan 4 berkata, 

Saya ajarakan pada dia apa yang saya tau dari sekolah dan dari buku-buku 
yang saya baca, dari kitab-kitab yang saya baca tentang cara sholat, gerakan-
gerakan sholat.20 

Bekal pengetahuan yang dimiliki oleh informan 4 memudahkannya 

memberikan pembinaan ibadah kepada anak. Orang tua secara langsung yang 

                                                 
20Mahmud (47 tahun), Petani, Wawancara,Pajalele 01 Maret 2022. 
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memberikan pembinaan ibadah. Informan 4 mengajarkan rukun-rukun sholat kepada 

anaknya yang meliputi: 

1) Niat  

2) Berdiri jika mampu 

3) Takbiratul ihram 

4) Membaca surah Al-Fatihah 

5) Rukuk 

6) I’tidal (bangkit dari ruku) 

7) Sujud 

8) Duduk Iftirasy atau duduk iq’aa (duduk diantara dua sujud) 

9) Thuma‟ninah ketika rukuk, sujud, berdiri, dan duduk. 

10) Salam 

11) Duduk ketika salam 

Tertib 

Informan 4 juga mengajarkan kepada adanya mengenai syarat sah sholat 

meliputi: 

Syarat sah sholat: 

1) Suci dari hadas kecil dan hadas besar 

2) Suci dari najis, meliputi tubuh, pakaian dan tempat. 

3) Menutup aurat 

4) Menghadap kiblat 
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Anak informan 4 adalah seorang perempuan dan menempuh pendidikan di 

sekolah umum. Tetapi berdasarkan pengamatan peneliti, anak informan 4 memiliki 

kelebihan dibanding remaja perempuan pada umumnya yang berada di Desa Binanga 

Karaeng. Saat diwawancarai, anak informan 4 dapat menyebutkan rukun-rukun sholat 

yang telah diajarkan oleh ayahnya kepadanya. 

Anak informan 4 senantiasa menjaga kesopanan dalam berpakaian agar tetap 

menggambarkan sosok seorang muslimah yang mengamalkan syariat Islam. Anak 

informan 4 juga termasuk anak yang rutin ikut sholat berjamaah di masjid. Selain 

faktor karena dekatnya jarak antara rumah dengan masjid, anak juga telah 

mendapatkan didikan terbaik dari orang tuanya. Anak informan 4 juga senantiasa 

memelihara sholat-sholat sunnahnya. 

Informan 4 mengingatkan anak untuk sholat jika sudah masuk waktu sholat. 

selain itu, informan memitivasi anaknya untuk sholat berjamaah dimasjid karena 

rumahnya bersebelahan dengan masjid. Informan 4 juga mengajarkan beberapa hal 

mengenai sholat seperti syarat sah sholat dan rukun sholat. Tujuannya agar anak bisa 

lebih khusyuk. Informan 4 berkata, “Saya ajarkan kepada anak saya mengenai syarat 

sah sholat dan rukunnya dengan harapan sholatnya dan diterima oleh Allah”.21 

Menurut informan 4, selama anaknya memasuki usia remaja, ia beberapa kali 

memberikan teguran dan pembinaan terhadap tata cara sholat anaknya. Informan 4 

tetap merasa bertanggung jawab untuk memahamkan anak tentang tata cara sholat 

yang benar walaupun pembinaan seperti ini telah ia berikan sewaktu anak masih 

kecil.  

                                                 
21Mahmud (47 tahun), Petani, Wawancara,Pajalele 01 Maret 2022. 
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Kehadiran orang tua dalam memberikan pendampingan terhadap anak adalah 

bentuk kepedulian orang tua dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Masa 

remaja bukanlah fase kebebasan bagi anak dan terlepasnya kontrol orang tua. 

Informan 4 semakin memperketat pengawasan sekaligus pembinaannya terhadap 

anak ketika anak sudah remaja. 

Sebagai bentuk pengamalan ilmu agama yang telah dipelajari di pondok 

pesantren, informan 4 memberikan pembinaan keagamaan kepada anak. Fase remaja 

bukanlah sebuah jaminan bahwa setiap bentuk ibadah yang dilakukan anak telah 

sepenuhnya benar. Seiring berjalannya waktu beberapa kesalahan sholat pada anak 

ditemukan. Selain itu, anak selalu diberikan pendalaman-pendalaman ilmu agama 

guna menyempurnakan tata cara ibadah sholatnya. 

Selanjutnya peneliti bertanya tentang pembinaan akhlak kepada anak. 

Informan 4 berkata, “Alhamdulillah akhlaknya baik, akhlaknya terhadap saya baik”.22 

Keberhasilan pembinaan akhlak yang dilakukan informan 4, tidak luput dari 

keberadaan istrinya yang senantiasa memberikan nasihat kepada anaknya. Secara 

bergantian informan 4 dengan istrinya memberikan nasihat kepada anak pada situasi-

situasi yang memungkinkan anak diberikan nasihat. Seperti, jika adik menangis maka 

orang tua meminta informan 4 untuk menenangkan adiknya atau tidak bertengkar 

dengan adiknya. 

Nasihat-nasihat seperti rajin menjaga kebersihan rumah, tidak sembarangan 

dalam bergaul, menjaga penampilan agar tetap terlihat sopan, berperilaku lembut, 

menjaga tutur kata dan beberapa nasehat lainnya senantiasa diberikan orang tua 

                                                 
22Mahmud (47 tahun), Petani, Wawancara,Pajalele 01 Maret 2022. 
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kepada anaknya. Keberhasilan orang tua memberikan pembinaan akhlak kepada  anak 

terlihat pada kepribadian anak dalam lingkungan keluarga termasuk dalam 

bermasyarakat. 

Selain kedua orang tua, pembinaan akhlak juga dilakukan sang nenek di 

rumah. Ada banyak petuah-petuah yang diberikan nenek kepada anak informan 4. 

Kehadiran sang nenek semakin membantu jalannya pembinaan ahklak bagi remaja 

dalam lingkungan keluarga. Menurut informan 4, selama pembinaan akhlak, tidak ada 

kendala-kendala yang berarti ditemukan. Informan 4 berkata, “Alhamdulillah kalau 

anak saya yang remaja ini tidak ada kendala saya bina akhlaknya”.23 

Terbentuknya kesadaran anak informan 4 tidak luput dari banyaknya  nasehat-

nasehat yang dia dapatkan dari kedua orang tua dan neneknya. Selain itu, nasehat dari 

orang tua telah masuk kedalam hati anak. Sebagai bentuk bakti anak terhadap orang 

tuanya, maka anak mengikuti arahan dan petunjuk yang diberikan orang tua. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan beberapa 

informasi terkait pelaksanaan pembinaan keagamaan yang dilakukan informan 4, 

diantaranya: 

1. Pembinaan tauhid berjalan dengan lancar. Orang tua senantiasa hadir bila ada 

persoalan-persoalan seputar tauhid yang kurang dipahami oleh anak. 

Pembinaan tauhid yang dilakukan informan 4 meliputi tauhid rububiyah, 

uluhiyah dan asma wa sifat. 

2. Pembinaan ibadah juga berjalan dengan lancar. Orang tua aktif 

memperhatikan ibadah sholat anaknya guna menemukan kesalahannya dalam 

                                                 
23Mahmud (47 tahun), Petani, Wawancara,Pajalele 01 Maret 2022. 
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beribadah. Jika ditemukan kesalahan, orang tua kemudian memperbaiki 

kesalahannya. Orang tua memberikan pembelajaran mengenai syarat sah 

sholat dan rukun sholat. 

3. Pembinaan akhlak berjalan dengan lancar. Anak informan 4 termasuk anak 

yang mudah menerima nasihat. Anak informan 4 dikenal sebagai anak yang 

memiliki perilaku terpuji dan juga termasuk remaja yang dianggap sebagai 

teladan bagi remaja yang lain. 

Peneliti melakukan wawancara dengan informan 5 di kediaman informan 5. 

Penanaman nilai-nilai tauhid kepada anak remaja menjadi unsur terpenting dalam 

pembinaan keagamaan. Peneliti bertanya kepada informan 5 tentang pelaksanaan 

pembinaan tauhid kepada anak saat remaja, informan 5 berkata, 

Sejak kecil mereka sudah tahu kalau tuhan itu satu. Harus mengesakan Allah,  
bererarti mereka sudah paham tentang tauhid. Jadi kita hanya melanjutkan 
saja pada saat dia remaja.24 

Informan 5 menekanankan anak untuk menuhankan Allah dan tidak 

mempersekutukannya. Hal tersebut sudah dilakukan ketika anaknya masih kecil. 

Informan 5 juga menyampaikan bahwa pembinaan tauhid kepada anak tetap berjalan 

hingga saat ini. Orang tua menanamkan kesadaran kepada anak untuk tidak 

bergantung kepada jimat-jimat. Menurut informan 5, bergantung kepada jimat adalah 

bentuk perbuatan syirik dan menduakan Allah. 

Ketatnya pembinaan tauhid yang diberikan orang tua kepada anaknya 

disebabkan pengaruh ceramah-ceramah yang didengar oleh informan 5. Di antara 

sumber informasi bagi informan 5 adalah menonton ceramah di channel Rodja TV. 

                                                 
24Hj. Sia (50 tahun), IRT, Wawancara, Salopi, 01 Maret 2022. 
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Rodja TV banyak mengubah mindset informan 5 terutama dalam memahami masalah 

tauhid danm akidah. 

Pengalaman hidupnya selama tinggal di Arab Saudi sebagai seorang TKI dan 

ilmu agama yang didapat dari menonton ceramah di Rodja TV, informan 5 berhasil 

bermetamorvosa menjadi orang tua yang memiliki spirit beragama yang cukup tinggi 

dan termasuk semangat menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam dalam lingkungan 

keluarganya.  

Berkaitan dengan pembinaan tauhid, informan 5 tidak memberi ruang 

terhadap berbagai bentuk pemicu kesyirikan masuk kedalam rumah tangganya 

termasuk kepada anaknya. Adanya ketegasan dalam pembinaan tauhid membantu 

penerapan tauhid secara murni dalam pribadi anak. Mengingat ada beberapa orang 

tua di Desa Binanga Karaeng yang membekali anaknya dengan jimat-jimat 

perlindungan. Tentunya orang tua seperti telah lalai dalam menanamkan ajaran tauhid 

kepada anaknya. 

Tauhid anak akan ternodai jika orang tuanya senditi yang menggiringnya 

untuk menyekutukan Allah. Bahkan sebagian kebiasan orang tua yang 

mengindikasikan mereka melakukan kesyirikan dibumbui dengan doktrin-doktrin 

keagamaan. Seolah perbuatan syirik yang dilakukan orang tua mendapat legalisasi 

dalam ajaran agama Islam.  

Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan 5 tentang pembinaan ibadah 

yang dilakukannya. Informan 5 berkata, 

Alhamdulillah saya sebagai orang tua mengajarkan kepada anak saya tata 
sholat yang baik dan benar. Jika saya sudah mengajarkan tata cara sholatt, 
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saya meminta anak untuk memperagakan sholatnya. Jika ada yang salah 
langsung saya perbaiki pada saat itu, kemudian anak melanjutkan 
memperagakan sholatnya. Jika ada yang salah lagi maka saya perbaiki dan 
begitu seterusnya. Sebagai orang tua sayang juga memperbaiki bacaan al-
Qur‟an saya dan mengetes hafalan bacaan sholat anak saya. Saya menyuruh 
anak saya untuk ikut sholat berjamaah dimasjid karena masjid sangat dekat 
dari rumah. Saya ajak anak ke masjid sebagai pembelajaran juga, disana di 
belajar tata cara sholat dengan melihat jamaah yang sholat”.25 

Informan 5 memberikan bimbingan terkait rukun sholat kepada anaknya. 

Ruku sholat meliputi: 

1) Niat  

2) Berdiri jika mampu 

3) Takbiratul ihram 

4) Membaca surah Al-Fatihah 

5) Rukuk 

6) I’tidal (bangkit dari ruku) 

7) Sujud 

8) Duduk Iftirasy atau duduk iq’aa (duduk diantara dua sujud) 

9) Thuma‟ninah ketika rukuk, sujud, berdiri, dan duduk. 

10) Salam 

11) Duduk ketika salam 

12) Tertib 

Selain memberikan bimbingan mengenai rukun sholat, informan 5 juga 

memberikan bimbingan kepada anaknya mengenai syarat sahnya sholat diantaranya: 

1. Bersih dari hadas 

2. Bersih dari najis 

                                                 
25Hj. Sia (50 tahun), IRT, Wawancara, Salopi, 01 Maret 2022. 
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3. Menutup aurat 

4. Menghadap kiblat 

Menurut informan 5, pembinaan sholat yang diberikan kepada anak adalah 

dengan mengajaknya ikut sholat berjamaah di masjid. Dengan ikut sholat berjamaah, 

diharapkan anak dapat melihat dan meniru tata cara mengejarkan sholat. Jarak rumah 

dengan masjid yang cukup dekat menjadi salah satu faktor pendukung sehingga 

informan 5 dengan anaknya bisa meluangkan waktu untuk sering sholat berjamaah di 

masjid terutama sholat Maghrib, Isya dan Subuh.  

Dari hasil pengamatan informan 5 terhadap anaknya sehubungan dengan 

gerakan sholat, informan 5 tidak pernah lagi menemukan kesalahan menyangkut 

gerakan sholat anaknya saat ini. Dengan kata lain, gerakan sholat anak telah dianggap 

betul dan tidak ada lagi yang perlu diperbaiki.  

Informan 5 pernah meluangkan waktunya untuk mengajarkan anaknya 

membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar. Walaupun tidak terlalu sering, 

setidaknya usaha informan 5 untuk memperbaiki bacaan sholat terutama surah-surah 

yang dihafal anak telah terealisasikan. Walaupun anak saat kecil sudah pernah belajar 

mengaji, tapi hal ini dianggap belum cukup bagi informan 5 karena masih ada 

beberapa bentuk pengucapan huruf serta tajwid yang perlu disempurnakan.   

Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan mengenai pembinaan akhlak 

terhadap anaknya. Informan 5 berkata, “Memberikan teladan sebenarnya, ditunjukkan 

contoh bagaimana sesungguhnya akhlak-akhlak yang baik, yang mulia dalam agama 

Islam”.
26 

                                                 
26Hj. Sia (50 tahun), IRT, Wawancara, Salopi, 01 Maret 2022. 
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Dalam rangka memperbaiki akhlak anak kepada kedua orang tua, informan 5 

menegur anaknya jika perilakunya kurang sopan. Informan 5 memberikan 

pemakluman jika sekiranya anak lupa terhadap nasehat yang pernah diberikan 

sehingga timbul perilaku kurang sopan. Jika telah didapati perilaku yang kurang 

terpuji pada anak, maka informan 5 tidak segan memberikan teguran kepada anaknya. 

Menurut informan 5, adakalanya anak perlu ditegasi untuk menghadirkan rasa segan 

kepada orang tua. Informan 5 berkata, “Ini kadang-kadang kita tegas kalau memang 

kita harus tegas, disuruh supaya jaga sopan santun”. 27 

Ada beberapa perilaku yang senantiasa orang tua ingatkan kepada anak seperti 

menjaga adab dihadapan orang-orang jika lewat didepannya. Cerminan akhlak yang 

terpuji tercermin pada perilaku kepada orang saat lewat didepannnya. Informan 5 

berkata, “Itu mattabe-tabe sudah kita ajarkan sejak kecil dan sampai sekarang 

diteruskan”.
28 

Mattabe‟-tabe adalah bentuk sikap sopan bila lewat dihadapan orang terutama 

dihadapan orang yang tua dengan cara merendahkan tubuh ketika berjalan. Kebiasaan 

mattabe-tabe telah diajarkan sejak kecil dan tetap berlangsung hingga anak remaja. 

Sebab ada kalanya anak lupa, sehingga tidak menjaga adab dihadapan orang-orang. 

Jika informan 5 melihat anaknya tidak mattabe-tabe bila lewat di depan orang, maka 

terkadang informan 5 menegur secara langsung di depan umum pada saat itu juga dan 

kadang pula mencari momen terbaik untuk menegur anak tanpa diperlihatkan di 

depan umum. 

                                                 
27Hj. Sia (50 tahun), IRT, Wawancara, Salopi, 01 Maret 2022. 
28Hj. Sia (50 tahun), IRT, Wawancara, Salopi, 01 Maret 2022. 
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Demi mencerminkan akhlak yang mulia pada anaknya, informan 5 juga 

mengingatkan anak untuk menutup aurat. Informan 5 menjelaskan kepada anak 

keutamaan-keutamaan menutup aurat. Pada proses ini, anak menerima dengan baik 

sehingga dapat membiasakan diri menutup aurat apabila keluar rumah. 

Menegur anak jika melakukan kesalahan merupakan sebuah metode untuk 

memantapkan perilaku terpuji yang ingin dilekatkan pada diri anak. Teguran secara 

terus menerus, diingatkan secara terus menerus merupakan sebuah proses 

pembelajaran secara berulang. Usaha seperti ini memudahkan anak untuk mengingat 

kesalahan yang pernah dilakukan, dan membiasakan anak memperbaiki secara 

langsung jika baru saja melakukan kesalahan. 

Dari keseluruhan informasi tentang pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi 

remaja dalam lingkungan keluarga informan 5, peneliti mendapatkan informasi 

diantara: 

1. Pembinaan tauhid bagi remaja dalam lingkungan keluarga informan 5 telah 

terlaksana dengan baik. Informan 5 memberikan pembinaan tauhid kepada 

anak secara totalis agar anak tidak terjerumus pada perbuatan syirik. Berbekal 

ilmu pengetahuan dari menonton secara pada salah satu stasiun tv menambah 

wawasan informan 5 terkait hakikat tauhid. 

2. Pembinaan ibadah bagi remaja dalam lingkungan keluarga informan 5 

berlangsung dengan cara mengajak anak berjamaah di masjid, mengecek 

bacaan sholat dan memperbaiki bacaan Al-Qur‟annya. Pada aspek gerakan 

sholat, informan 5 meminta anaknya untuk memperagakan tata cara sholat 
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lalu informan 5 menegur dam memperbaiki jika pada gerakan sholat anaknya 

ditemukan kesalahan. 

3. Pembinaan akhlak bagi remaja dalam lingkungan keluarga informan 5 

dilakukan dengan cara memberikan teguran secara langsung bila anak tidak 

mampu menjaga adab dihadapan orang-orang atau menunggu waktu yang 

tepat untuk memberikan teguran. Teguran dari informan 5 merupakan bagian 

dari penerapan metode nasihat kepada anak untuk memperbaiki perilakunya. 

Untuk menambah informasi, peneliti melakukan wawancara dengan Pak 

Yusuf selaku camat di Kecamatan Lembang. Proses wawancara dengan bapak camat 

Lembang berlangsung di kantor camat. Peneliti bertanya kepada camat lembang 

terkait pelaksanaan pembinaan keagamaan Kabupaten Pinrang. 

Peneliti bertanya tentang pelaksanaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga 

di Desa Binangan Karaeng, Kecamatan Lembang, pembinaan tauhid, ia berkata, 

Kalau mengetahui secara mendatail tidak mungkin kami ketahui secara 
mendetail gambaran seperti itu. Yang jelas saya cuma bisa sebutkan gambaran 
secara umum tentang kondisi  masyarakat umum terkait kegiatan-kegiatan 
yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan animisme yang dulu 
mengakar, sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit terkikis. Seiring 
berjalannya waktu, pemahaman masyarakat mulai membaik mungkin karena 
sudah banyak pengajian terutama yang dilakukan oleh ibu-ibu BKMT, itu 
sangat berpengaruh besar terhadap pemahaman tauhid terhadap pembinaan 
anak-anak generasi kita. Yang jelas pengaruh faktor pendidikan memiliki 
pengaruh yang sangat besar terhadap imej masyarakat tentang bagaimana 
tauhid yang sebenarnya karena kegiatan budaya yang dulunya mengarah 
kepada animism itu sudah hampir jarang kelihatan, kalau di Binangar Karaeng 
jarang sekali saya lihat. Mungkin ada tapi sifatnya tidak massal. Kalau di 
suatu daerah kan biasa ada semacam upcara besar, kalau lihat di Binanga 
Karaeng sudah tidak ada seperti itu lagi. Artinya melakukan upacara secara 
besar-besaran, memberikan sesajen kepada laut, batu knn jarang sekali bahkan 
tidak ada kita lihat seperti itu.29 

                                                 
29Muhammad Yusuf Nur (42  tahun), Camat Lembang, Tuppu, Wawancara, 29 Juni 2022. 
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Menurut Yusuf Nur selaku camat Lembang, ajaran-ajaran yang bersifat 

animism di masyarakat sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit. Hanya saja masih 

ada sebagian orang yang mempertahankannya hingga saat ini. Semakin berkurangnya 

ajaran animisme bisa menjadi indikoator bahwa nilai-nilai tauhid dalam beragama 

telah diterapkan dimasyarakat. 

Peneliti bertanya tentang pelaksanaan pembinaan ibadah, ia berkata, 

Pasti ada sebagian orang tua yang sudah mengarahkan kesana, tapi untuk 
sampai pada mengarahkan menuju masyarakat yang religi belum sampai. Kita 
masih melihat bahwa masih banyak anak-anak muda kita tidak sholat. 
Kemudian juga masih banyak yang lebih condong pada kegiatan-kegiatan 
seperi nongkrong ke café. Ada sebagian kelompok di Binanga Karaeng yang 
sudah mulai berjalan, contoh Sahabat Ummah, dalam bentuk organisasi. Kami 
berharap kelompok Sahabat Ummah ini memberi pengaruh besar atau dampak 
besar untuk memberikan pembinaan secara berkelanjutan. Dengan pola 
kesabaran dan pendekatan emosional yang baik dengan warga saya rasa bisa 
berjalan dengan baik.30 

Yusuf Nur selaku camat Lembang menilai melihat bahwa kesadaran remaja 

terkait ibadah sholat masih kurang. Masjid-masjid di desa Binanga Karaeng masih di 

dominasi oleh orang tua dan anak kecil. Sementara masih sering didapati remaja yang 

menghabiskan waktunya ditempat-tempat mereka berkumpul. Yusuf Nur berharap 

dengan hadirnya komunitas dakwah Sahabat Ummah dapat mengajak para remaja 

secara khusus untuk aktif pada kegiatan-kegiatan keagamaan dan mereka termotivasi 

untuk meramaikan masjid-masjid yang ada di kecamatan Lembang secara umum, dan 

secara khusus masjid-masjid yang ada di Desa Binanga Karaeng. 

Peneliti bertanya tentang pelaksanaan pembinaan akhlak, ia berkata, 

Masing-masing orang tua punya metode. Kalau kita kan ada yang namanya 
budaya bugis kental sekali orang tua kita mengajarkan pembinaan akhlak, ada 
yang namanya mattabe-tabe. Tapi saya tidak  tahu sekarang apakah itu masih 

                                                 
30 Muhammad Yusuf Nur ( 42 tahun), Camat Lembang, Tuppu, Wawancara, 29 Juni 2022. 
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dipertahankan atau tidak.  Karena saya lihat memang, adat-adat kearifan lokal 
kita akui karena pergeseran waktu sudah mulai agak luntur. Bagaimana sifat 
menghargai anak terhadap orang tua itu sudah mulai hilang. Budaya saling 
menyapa saling menyapa itu sudah mulai agak luntur. Bahkan terkadang 
sudah ada muncul sifat cuek antara orang tua dengan anaknya. Bahkan 
mereka biasa saling berkelompok-kelompok. Di era globalisasi seccara umum 
ini terjadi, bukan hanya di Binanga Karaeng, hamper disemua daerah. Tapi 
saya yakin bahwa orang tua yang pondasi agamanya bagus pasti akan 
menanamkan budaya akhlak itu terkecuali bagi masyarakat umum yang belum 
paham masalah agama mereka pedidikan kepada anaknya ya sekedarnya saja, 
sekedar memberi kebutuhannya fisik, kebutuhun pendidikan sekolahnya. Dan 
memang ada pergeseran sikap sesuai dengan kondisi saat ini.31 

Yusuf Nur melihat bahwa saat ini terjadi pergeseran perilaku pada remaja. 

Beberapa kebiasan sebagai cerminan akhlak terpuji sudah mulai jarang ditemukan, 

diantara mattabe-tabe’. Era globalisasi menjadi salah satu faktor timbulnya 

pergeseran budaya pada masyarakat, termasuk pada remaja. 

Untuk menambah informasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan 

Ahmad Badollah selaku kepala desa di Desa Binanga Karaeng. Peneliti bertanya 

mengenai pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan 

keluarga di Desa Binanga Karaeng, ia berkata, 

Mungkin ada beberapa keluarga yang melakukannya namun demikian perlu 
diketahui bahwa yang melakukannya adalah orang yang paham dan orang tua 
yang mau belajar tentang bagaimana konsep pendidikan dalam keluarga. 
sekarang remaja sudah mulai aktif membuat kegiatan-kegiatan keagamaan. 
Apalagi saat ini sudah ada komunitas Sahabat Ummah sebagai penggerak 
kegiatan-kegiatan keagamaan.32 

Menurut Ahmad Badollah, pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi remaja 

dalam lingkungan keluarga hanya dapat didapati bila orang tua memiliki kesadaran 

untuk belajar dan paham mengenai konsep pendidikan. Tanpa kesadaran tersebut, 

                                                 
31Muhammad Yusuf Nur ( 42 tahun), Camat Lembang, Tuppu, Wawancara, 29 Juni 2022. 
32Subaedah (26 tahun), Guru, Wawancara, Via Whatsapp, 27 Juni 2022. 
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orang tua tidak melaksanakan pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan 

keluarganya. 

Peneliti juga mewawancarai seorang tokoh Agama yang bernama Muhammad 

Saing. Beliau adalah Imam Masjid di Dusun Salopi. Peneliti bertanya mengenai 

pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga di Desa 

Binanga Karaeng, ia berkata, 

Kembali juga dari orang tua karena tauhid itu yang jelasnya dipelajari di 
agama dulu. Kemudian dasar agama masyarkat kita belum masuk kategori 
standar. Kalau untuk tradisi yang ajaran animisme, sudah mulai menghilang. 
Kalaupun ada, yang tersisa hanya sedikit. Orang tua sekarang sangat jarang 
menuntut ilmu terutama ilmu tauhid. Sekarang rata-rata orang tua kalau 
berkumpul yang diceritakan hanya soal uang dan penghasilan.33 

Muhammad Saing melihat bahwa saat ini banyak orang tua yang tidak 

memiliki motivasi untuk belajar agama. Dampaknya pada kehidupan rumah tangga, 

orang tua tidak dapat memberikan pembinaan keagamaan secara maksimal kepada 

anaknya karena minim ilmu agama.  

B.  Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Keagamaan Bagi Remaja 

dalam Lingkungan Keluarga di Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, 

Kabupaten Pinrang 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, terdapat 

faktor pendukung dan penghambat pembinaan keagamaan bagi remaja dalam 

lingkungan keluarga di Desa Binanga Karaeng. Faktor pendukung memudahkan 

orang tua mencapai tujuan pembinaan sementara faktor menghambat mengakibatkan 

                                                 
33Saing ( 60 tahun), Imam Masjid, Wawancara, Salopi, 30 Juni 2022. 
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sulitnya orang tua memberikan pembinaan keagamaan  kepada anaknya, sehingga 

tujuaan pembinaan akan lambat tercapai atau bahkan tidak tercapai. 

Hasil wawancara peneliti dengan informan 1 menemukan beberapa faktor 

pendukung pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga 

diantaranya: 

1. Keluarga yang harmonis 

Kondisi keluarga yang harmonis bermanfaat untuk mencegah timbulnya stres 

pada diri anak. Jika kondisi jiwa pada anak stabil tentu akan memudahkan orang tua 

memberikan nasihat kepada anaknya.  

2. Lingkungan yang kondusif 

Kondisi lingkungan disekitar rumah informan 1 sangat baik untuk membantu 

jalannya pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga. Lingkungan 

sekitar rumah informan 1 jauh dari perkumpulan remaja-remaja yang biasa minum 

minuman keras. Posisi rumah informan 1 juga sangat jauh dari tempat yang biasa 

dijadikan tempat berkumpulnya remaja-remaja di Desa Binanga Karaeng yang 

berkumpul hingga larut malam. 

3. Anak yang mudah di atur 

Informan 1 mengaku bahwa diantara faktor pendukung sehingga ia mudah 

memberikan pembinaan keagamaan karena anaknya termasuk penurut. 

Hasil wawancara peneliti dengan informan 1 menemukan beberapa faktor 

penghambat pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga 

diantaranya: 
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1. Game Online 

Sebagai orang tua, adakalanya informan 1 mengalami situasi dimana anaknya 

tidak memperhatikan saat diajak berbicara atau tidak segera melakukan perintah 

orang tua. Penyebabnya karena anak disibukkan dengan permainan game online. 

2. Pengaruh Media sosial 

Bermain media sosial banyak menyita waktu anak di depan hanhphone. 

Akibatnya, sangat sedikit waktu yang bisa diluangkan anak untuk menerima 

pembinaan dari orang tuanya. 

Hasil wawancara peneliti dengan informan 2 menemukan beberapa faktor 

pendukung pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga 

diantaranya: 

1. Anak yang mudah di atur 

Anak informan 2 termasuk anak yang penyabar dan penurut kepada kedua 

orang tuanya. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa anak informan 2 termasuk 

anak yang penyabar. Anak informan 2 tidak hanya penurut kepada kedua orang 

tuanya, tapi juga penurut terhadap orang-orang disekitar rumahnya, orang-orang yang 

dia kenal baik. 

2. Keluarga yang harmonis 

Keluarga informan 2 termasuk keluarga yang harmonis. Selain bersama 

anaknya, informan 2 juga tinggal bersama kedua orang tuanya. kedua orang tua dari 

informan 2 juga biasa memberikan nasihat kepada anak informan 2. Informan 2 

dengan kedua orang tuanya tidak melarang anaknya untuk bergaul diluar tapi mereka 

mengingatkan kepada anak untuk pintar dalam memilih teman pergaulan. Arah dari 
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informan 2 dan kedua orang tuanya untuk anaknya dapat diterima dengan baik oleh 

anak dan di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Lingkungan yang kondusif 

Informan 2 memiliki tetangga yang sangat baik. Para tetangga memiliki 

kesadaran terhadap ancaman yang dapat menimpa anak jika dibiarkan berada pada 

lingkungan yang kurang baik. Oleh karena itu, para tetangga tidak membiarkan 

adanya perkumpulan remaja dan orang dewasa yang mabuk-mabukkan disekitar 

lingkungannya. 

Hasil wawancara peneliti dengan informan 2 menemukan beberapa faktor 

penghambat pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga 

diantaranya: 

1. Faktor pekerjaan 

Pekerjaan yang padat membuat informan 2 jarang berada dirumah. Sewaktu 

tiba dirumah, informan 2 biasanya langsung beristirahat. 

2. Anak terlalu sering pergi bermain bersama teman 

Anak informan 2 termasuk pandai dalam memilih teman bermain. 

Berdasarkan hasil observasi, teman bermain anak informan 2 adalah anak-anak yang 

memiliki perilaku terpuji. Hanya saja karena keasikan bermain, membuat anak 

informan 2 jarang berada dirumah. 
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Hasil wawancara peneliti dengan informan 3 menemukan beberapa faktor 

pendukung pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga 

diantaranya: 

1. Sebagian kerabat paham agama. 

Beberapa keluarga terdekat dari informan 3 memiliki pengetahuan yang cukup 

baik tentang agama. Bila keluarga yang dimaksud datang kerumah informan 3, 

mereka banyak memberikan motivasi untuk mengamalkan syariat-syariat Islam dan 

membuka ruang diskusi untuk bertanya terkait hal-hal yang kurang dipahami dalam 

agama Islam. 

2. Pengalaman hidup sewaktu tinggal di Arab Saudi 

Informan 3 mendapatkan banyak manfaat ketika bekerja di Arab Saudi. Bukan 

hanya pengalaman kerja yang didapatkan, tetapi informan 3 mendapatkan 

pengalaman mengasuh anak secara islami. Hal tersebut kemudian ia terapkan dalam 

pembinaan keagamaan bagi anaknya yang remaja setelah di kampung halaman. 

Hasil wawancara peneliti dengan informan 3 menemukan beberapa faktor 

penghambat pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga 

diantaranya: 

1. Lingkungan pergaulan anak 

Beberapa teman bermain anak informan 3 beragama nasrani. Hal tersebut 

menghambat jalannya pelaksanaan pembinaan tauhid. 

 

 



121 
 

 
  

 

2. Anak yang emosional 

Saat anak diberikan nasihat, anak membantah dengan suara yang cukup yang 

keras sehingga kadang memicu timbulnys percek-cokan antara orang tua dengan 

anak. 

Hasil wawancara peneliti dengan informan 4 menemukan beberapa faktor 

pendukung pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga 

diantaranya: 

1. Keluarga yang harmonis 

Keharmonisan dalam rumah tangga menjadi faktor pendukung bagi informan 

4 memberikan pembinaan keagamaan kepada anaknya. Dukungan dari mertua dan 

istri dan kerja sama diantara mereka membuat proses pembinaan keagamaan bagi 

remaja dalam lingkungan keluarga berjalan dengan lancar. 

2. Lingkungan yang kondusif 

Rumah informan 4 bertetangga dengan masjid. Hal ini memudahkan informan 

4 untuk mengajak anaknya ikut sholat berjamaah di masjid. Informan 4 sering 

diberikan kesempatan menjadi imam sholat sehingga ia sebelum ke masjid menasihati 

anak agar ketika sholat menyimak dengan baik bacaan al-Qur‟anya. Setelah sampai 

dirumah, informan 4 meminta kepada anak untuk membaca ulang bacaan yang dia 

baca ketika menjadi imam sholat sambil memperbaiki bacaan al-Qur‟an anaknya. 

3. Anak  yang mudah diatur 

Informan 4 memiliki anak yang mudah diatur. Jika orang tua menyuruh anak 

ke masjid maka anak akan ke masjid. Jika orang tua memerintahkan anak untuk 

menutup aurat saat keluar rumah maka anak menutup aurat. Termasuk jam tidur dan 
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jam bermain anak juga di atur oleh orang tua. Aturan-aturan tersebut dapat dipatuhi 

oleh anak sehingga bagi informan 4, ia mengaku anaknya termasuk anak yang mudah 

diatur. 

4. Latar belakang pendidikan 

Sebagai orang tua, informan sangat berysukur karena pernah belajar 

dipesantren. Ilmu yang didapatkan sewaktu di sekolah dapat ia ajarkan kepada 

anaknya. 

Hasil wawancara peneliti dengan informan 4 menemukan beberapa faktor 

penghambat pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga 

diantaranya: 

1. Lingkungan pergaulan 

Menurut informan 4, beberapa teman anaknya terkadang mengajak anaknya 

untuk pergi jalan-jalan. Hal ini dianggap menghambat pelaksanaan pembinaan 

keagamaan.  

2. Pekerjaan yang terlalu padat 

Sebagai seorang petani, adakalanya informan 4 tiba dirumah menjelang waktu 

magrib dan sangat kelelahan. Hal tersebut membuat informan 4 tidak sempat 

memberikan pembinaan keagamaan bagi anaknya. 

Hasil wawancara peneliti dengan informan 5 menemukan beberapa faktor 

pendukung pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga 

diantaranya: 
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1.  Rumah tangga yang harmonis 

Bersama suaminya, informan 5 memberikan bimbingan keagamaan kepada 

anaknya. Sebagai seorang ibu, informan 2 lebih dominan memberikan pembinaan. 

Suami informan 5 pulang kerja setelah sholat magirb atau sholat isya. Informan 5 

mengaku bahwa, pembinaan keagamaan bagi anak yang dilakukan bersama suami 

dilaksanakan pada malam hari, setelah makan malam. 

2. Pengalaman hidup ketika tinggal di Arab Saudi 

Informan 5 pernah tinggal di Arab Saudi dalam kurun waktu yang cukup 

lama. Ia mendapatkan begitu banyak ilmu dan pengalaman termasuk hal-hal yang 

berkaitan dengan agama Islam, terkhusus pembinaan bagi anak secara islami. Dari 

pengalaman yang didapatkan, informan 5 dapat menerapkannya dalam pelaksanaan 

pembinaan keagamaan bagi anak dalam lingkungan keluarga. 

Hasil wawancara peneliti dengan informan 5 menemukan beberapa faktor 

penghambat pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga 

diantaranya: 

1. Anak yang sulit di atur 

Anak yang sulit diatur menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan 

pembinaan keagamaan. Dampaknya anak menunda-nunda waktu pelaksanaan ibadah 

dan ibadah dikerjakan dengan rasa malas. 

2. Lingkungan pergaulan 

Sebagian teman bergaul anak informan 5 kurang memperhatikan jam bermain 

sehingga beberapa kali anak pulang setelah sholat magrib bahkan setelah sholat isya. 
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Hal tersebut membuat lepasnya kontrol orang tua dalam perkara pelaksanaan ibadah 

sholat. 

C. Hasi Pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga di Desa 

Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

Tujuan pembinaan keagamaan anak yang telah masuk usia remaja adalah 

untuk mengarahkan anak pada penerapan nilai-nilai agama. Orang tua bertanggung 

jawab menanamkan kesadaran beragama bagi anak, sehingga anak dalam kehidupan 

sehari-hari dapat mengamalkan ajaran dalam agama Islam. 

Lemahnya pembinaan keagamaan bagi anak remaja berpontesi 

menjerumuskan anak pada hal-hal negatif yang dapat merusak dirinya, meliputi; 

a. Kerusakan fisik 

b. Kerusakan akal 

c. Kerusakan hati 

Kerusakan fisik pada anak usia remaja adalah bentuk kerusakan yang terdapat 

pada tubuhnya meliputi organ dalam maupun organ luar. Anak yang berada pada 

lingkungan pergaulan bebas dapat beresiko mengalami kerusakan fisik. Misalkan 

berada pada lingkungan pemabuk dan anak juga ikut menjadi pemabuk.  

Dampak yang ditimbulkan dari mengonsumsi minuman keras diantaranya 

pendarahan pada saluran pencernaan karena adanya bahan metanol yang terkandung 

dalam minuman keras oplosan. Selain itu minuman keras dapat menyebabkan iritasi 

pada lambung.  Dampak terparah dari minuman keras adalah rusaknya jaringan otak 

secara permanen. 
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Agama Islam secara jelas mengharamkan minuman keras. Pengharaman 

tersebut secara jelas diterangkan dalam al-Qur‟an  dan hadist Nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam. Maka peran orang tua dalam pembinaan keagamaan bagi anak usia remaja 

adalah memahamkan anak untuk tidak terjerumus dengan mengonsumsi minuman 

keras. 

Kerusakan akal pada anak usia remaja adalah bentuk kerusakan yang 

mengganggu cara berfikirnya sehingga timbul pikiran-pikiran yang mempengaruhi 

perilaku anak yang berdampak negatif untuk dirinya. Sebagian remaja saat ini merasa 

insecure kepada teman-teman bergaulnya. Anak selalu membanding-bandingkan 

dirinya dengan teman sebayanya yang memiliki keungggulan terhadap dirinya. 

Misalkan anak memiliki teman yang punya handphone dengan merek Iphone 13 

promax sementara ia hanya memiliki handphone dengan spek sangat rendah.  

Beberapa contoh kasus yang diakibatkan kerusakan akal yang menimpa 

remaja saat ini seperti senang ikut tawuran, melakukan tindakan pembegalan yang 

membahayakan nyawa korbannya, kecanduan video porno dan beberapa masalah 

lainnya yang diakibatkan kerusakan akal yang menimpa anak remaja saat ini. 

Kesempurnaan Islam sebagai agama merupakan kunci meraih kehidupan 

bahagia. Hal tersebut juga dapat dirasakan orang tua dalam rangka memberikan 

pembinaan keagamaan bagi anaknya. Rasulullah sebagai teladan dapat dicontoh 

perilakunya. Jika orang tua mengarahkan anaknya untuk meneladani Rasulullah maka 

anak tidak akan terlibat dengan bentuk-bentuk kejahatan yang merajelala saat ini. 

Kerusakan hati pada anak usia remaja berupa penyakit-penyakit hati. Di 

antara penyakit hati yang dapat timbul jika anak remaja tidak mendapatkan 
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pembinaan keagamaan terutama pada aspek tazkiyatunnafs yaitu kesombongan, iri, 

hati, dengki, hasad yang dampaknya dapat merusak dirinya termasuk kepada orang 

lain. 

Pada hakikatnya hasil dari sebuah pembinaan keagamaan bagi remaja dalam 

lingkungan keluarga adalah lahirnya kesadaran anak yang mengenal identitas dirinya 

sebagai seorang muslim. Anak akan menjadi individu yang melekat pada aturan-

aturan dalam beragama. Hasil dari pembinaan keagamaan tergantung dari cara orang 

tua memberikan pembinaannya.  

Peneliti mewawancarai informan 1 dan bertanya tentang hasil dari pembinaan 

keagamaan yang dia berikan kepada anaknya, informan 1 menjawab, 

Alhamdulillah kalau waktunya dia sholat, dia sholat, tugas-tugasnya pun 
selesai kalau ada. Saya merasa bangga sebagai orang tua karena ada 
perubahannya anak kalau sudah diberikan pembinaan.34 

Perilaku yang paling mencolok dari anak yang diberikan pembinaan 

keagamaan adalah anak mengerjakan sholat jika sudah masuk waktu sholat. Hasil 

pengamatan peneliti tidak memperlihatkan adanya perbuatan-perbuatan dari anak 

yang terkategorikan perbuatan syirik. Anak mentauhidkan Allah sesuai dengan 

pelajaran yang didapatkan selama ini dari orang tuanya. Anak informan 1 termasuk 

anak yang penurut dan memiliki akhlak yang baik.  

Sebagai orang tua, informan 1 merasa bangga dengan hasil pembinaan 

keagamaan yang diberikan kepada anaknya. Dengan tertanamnya beberapa perilaku 

terpuji pada diri anak, mengindikasikan bahwa telah terealisasikannya ajaran agama 

Islam dalam lingkungan keluarga informan 1. 

                                                 
34Hamida (43 tahun), IRT, Wawancara, Pajalele, 21 Februari 2022. 
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Selanjutnya peneliti mewawancarai informan 2 dan bertanya tentang hasil 

pembinaan keagamaan bagi anaknya yang remaja. Informan 2 berkata, 

“Alhamdulillah anak rajin dan taat beribadah”.
35 Informan 2 mengakui bahwa 

semangat beragama anak mulai muncul saat ditimpah musibah berupa kelumpuhan 

pada kedua kakinya. Pada saat itu orang tua terus hadir disamping anak memberikan 

dorongan beragama. Perintah kepada anak untuk merutinkan membaca al-qur‟an dan 

sholat menjadi intruksi rutin dari orang tua hampir setiap harinya. 

Orang tua sadar bahwa dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka 

pertolongan Allah akan turun kepadanya dan kepada anaknya. Mengerjakan sholat 5 

waktu, rutin membaca al-qur‟an menjadi buah dari hasil pembinaan informan 2. 

Walaupun dalam perkara tauhid informan 2 sempat terjerumus dalam praktek 

kesyirikan  yang tidak disadarinya, namun anaknya tidak melakukan hal yang 

demikian. Peneliti juga mengamati anak informan 2, dan tidak mendapati adanya 

perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perbuatanh syirik.  

Peneliti kemudian bertanya kepada informan 2 tentang hasil pembinaan 

akhlak. Informan 2 menjawab, 

Alhamdulillah anak saya baik, tidak seperti ji anak-anak yang lain. Anak saya 
orangnya nurut bahkan kalau mau keluar jalan walaupun dekat tetap minta 
izin sama orang tuanya.36 

Informan 2 juga merasa bahwa pembinaan yang senantiasa diberikan kepada 

anak menghasilkan peningkatan. Informan 2 berkata, “Alhamdulillah anak ada 

                                                 
35Muhadira (42 tahun), PNS, Wawancara, Pajalele, 21 Februari 2022. 
36Muhadira (42 tahun), PNS, Wawancara, Pajalele, 21 Februari 2022. 
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peningkatan, maksudnya ada perubahan perilaku anak”.
37 Informan 2 merasa telah 

berhasil mendidik anak sehingga memiliki perilaku terpuji. Dalam aspek pergaulan, 

anak informan 2 memiliki teman bergaul yang baik. Hasil pengamatan peneliti juga 

menunjukkan bahwa teman bergaul dari anak informan 2 adalah anak-anak yang baik 

dan tidak terdengar pada mereka pemberitaan-pemberitaan miring di masyarakat. 

Anak informan 2 sangat menjaga sopan santunnya kepada orang tua, tetangga 

dan teman-temannya. Tutur kata yang lembut termasuk hasil dari pembinaan yang 

diberikan orang tua kepada anaknya. Dengan melihat hasil dari pembinaan 

keagamaan yang diberikan kepada anak, informan 2 sebagai orang berkata, “Perasaan 

sangat senang dalam artian hati saya tenang. Apa yang pernah saya ajarkan dapat 

diterima oleh anak, itu yang buat saya senang”.38 

Informan 2 merasa berhasil mendidik anaknya. Timbulnya perasaan senang 

pada orang tua merupakan pertanda tercapainya tujuan orang tua dalam memberikan 

pembinaan keagamaan bagi anaknya. Dengan melihat pembinaan yang dilakukan 

informan 2, menurut pengamatan peneliti, pembinaan yang diberikan dengan 

kelembutan lebih dapat diterima anaknya dan perilaku lembut pun tertanam pada diri 

anak informan 2.  

Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan 3 tentang hasil pembinaan 

keagamaan yang diberikan kepada anaknya, informan 3 berkata, “Suka membantah, 

kadang dia mendengar kadang juga tidak mau mendengar”.
39 

                                                 
37Muhadira (42 tahun), PNS, Wawancara, Pajalele, 21 Februari 2022. 
38Muhadira (42 tahun), PNS, Wawancara, Pajalele, 21 Februari 2022. 
39Siti Aminah (45 tahun), IRT, Wawancara, Salopi, 01 Maret 2022. 
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Hal ini menunjukkan bahwa anak tidak memenuhi semua arahan-arahan yang 

diberikan orang tua. Kurangnya rasa peduli dari dalam diri anak menyebabkan anak 

terkadang tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan perintah orang tuanya. Anak 

bahkan bisa berada pada sebuah kondisi dimana dirinya merasa tidak nyaman saat 

mendapatkan perintah atau nasehat dari orang tua. Informan 3 juga berkata, 

Kalau sholatnya sudah jarang bolong-bolongnya. Kalau yang lainnya masih 
melanggar. Masih belum maksimal hasil pembinaannya. Kalau pakaiannya 
masih melanggar-melanggar, masih biasa tidak tutup auratnya.40 

Informan 3 merasa bahwa lingkungan pergaulan anaknya menjadi faktor 

penghambat sehingga pembinaan keagamaan yang diberikan kepada anak tidak 

berjalan dengan lancar. Informan 3 mengakui bahwa anaknya baru mulai 

memperhatikan sholat subuhnya setelah beberapa kali mengikuti kegiatan ruqyah 

syar’iyyah. Sejak saat itu anak melaksanakan sholat subuh pada waktunya. Padahal 

sebelumnya, berdasarkan penuturan informan 3, anak mengerjakan sholat subuh 

lewat dari jam 6 atau bahkan mendekati jam 7. 

Lingkungan sangat memengaruhi jiwa beragama anak informan 3. Ketika di 

pesantren, anak informan 3 sangat menjaga penampilannya dengan menutup aurat 

saat keluar rumah, sholat dikerjakan pada waktunya dan tutur katanya sopan. Tetapi 

setelah keluar dari pesantren, terjadi perubahan perilakun pada anak. Informan 3 

berkata, 

Waktu masih mondok, ketika anak saya pulang, dia sangat nurut jika disuruh. 
Dia cepat mengerjakan yang diperintahkan. Tapi semenjak berhenti mondok 
dan sering bergaul dengan temannya, dia wataknya keras,  dan biasa 
membantah.41 

                                                 
40Siti Aminah (45 tahun), IRT, Wawancara, Salopi, 01 Maret 2022. 
41Siti Aminah (45 tahun), IRT, Wawancara, Salopi, 01 Maret 2022. 
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Pembinaan yang dilakukan informan 3 belum memenuhi target yang ingin 

dicapai. Informan 3 merasa belum puas dengan hasil pembinaan yang diberikan 

kepada anaknya. Indikasinya karena masih ada beberapa perilaku yang kurang terpuji 

masih dimiliki anak. Menurut informan 3, hanya pembinaan ibadah yang dianggap 

telah menemui  hasil yang baik. 

Peneliti menkonfirmasi mengenai hasil pembinaan keagamaan kepada anak 

informan 3 dan dia memberikan keterangan bahwa pembinaan yang dilakukan orang 

tuanya telah berhasil. Tetapi berdasarkan hasil wawancara bersama orang tua dan 

berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, pembinaan keagamaan belum 

mencapai hasil maksimal pada aspek pembinaan akhlak. 

Selanjutnya peneliti memawancarai informan 4 dan bertanya tentang hasil 

pembinaan keagamaan yang diberikan kepada anaknya, informan 4 berkata, “Selama 

berkeluarga, ahklak anak selalu bagus. Dia tidak pernah membantah. Dia tetap 

berbakti kepada kedua orang tua”.42 

Sejak kecil informan 4 senantiasa memberikan pembinaan keagamaan bagi 

anaknya. Informan 4 senantiasa menanamkan nilai-nilai agama dalam diri anak. 

Penerimaan terhadap nilai-nilai agama yang ditanamkan orang tua kepada anak 

melahirkan  akhlak terpuji pada diri anak. Anak tidak memiliki kecenderungan untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan tercela berkat pembinaan yang diberikan orang tua. 

Secara garis besar, hasil dari pembinaan keagamaan yang diberikan informan 

4 selaku orang tua kepada anaknya adalah mempertahankan hasil pembinaan yang 

selama ini telah berjalan. Orang tua konsisten membina anaknya sehingga selalu ada 

                                                 
42Mahmud (47 tahun), Petani, Wawancara,Pajalele 01 Maret 2022. 
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kontrol orang tua terhadap anak. Waktu ibadah, bermain, belajar yang senantiasa 

dikontrol orang tua menjadikan anak memiliki kedisiplinan terhadap waktu. Selain itu 

nasihat  yang senantiasa diberikan kepada anak menjadi pengingat dan motivasi bagi 

anak untuk meningkatkan spirit beragama. 

Sebagai orang tua, informan 4 merasa memiliki tanggung jawab untuk 

membina anaknya. Rasa tanggung jawab tersebut kemudian menghasilkan tindakan. 

Informan 4 menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus guru bagi anaknya. 

Ilmu agama yang diketahui anak, sebagian juga berasal dari pembelajaran yang 

diberikan informan 4. Di akhir wawancara kepada informan 4, ia berkata, 

Saya sudah berikan dia didikan, saya serahkan kepada Allah. Contoh saya 
guru, saya kasi dia pelajaran. Saya sudah selesaikan tugas saya, mau dia pintar 
atau tidak saya serahkan kepada Allah.43 

Informan 4 memadukan usaha dan doa sehingga menghasilkan kepribadian 

mulia pada anaknya. Dekat dengan agama, berbakti kepada kedua orang tua dan 

memiliki perilaku-perilaku terpuji terpancar pada anak informan 4.  Dengan melihat 

hasil dari pembinaan keagamaan yang diberikan kepada anaknya yang remaja, 

informan sangat bersyukur karena hingga saat ini anaknya memiliki ahklak yang baik 

dan akan tetap berusaha memberikan pembinaan keagamaan bagi anaknya sebagai 

bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua. 

Selanjutnya peneliti memawancarai informan 5 dan bertanya tentang hasil 

pembinaan keagamaan yang diberikan kepada anaknya, informan 5 berkata, 

Perubahan yang paling mencolok pada anak karena diberikan pembinaan 
agama adalah pakaiannya. Ketika sudah masuk SMA, sudah mulai menutup 

                                                 
43Mahmud (47 tahun), Petani, Wawancara,Pajalele 01 Maret 2022. 
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aurat kalau keluar rumah. Jadi bisa dibilang sejak kelas 1 SMA sampai 
sekarang, sudah bisa menutup aurat kalau keluar rumah.44 

Sebagai orang tua, informan 5 sangat bersyukur dengan pembinaan 

keagamaan yang diberikan kepada anaknya. Ia berkata, 

Saya sangat bersyukur karena anak dapat menerima pembinaan keagamaan 
yang diberikan. Bagi saya itu sudah kewajiban kita sebagai orang tua untuk 
membina anak, mengajarkan agama Islam. Kalau anak sudah menerima kita 
bersyukur. Kita sebagai orang tua adalah figur, sebagai teladan bagi mereka. 
Walaupun kita tidak mengatakan kepada mereka, kalau mereka melihat kita 
seperti melakukan perbuatan-perbuatan baik, sangat memungkinkan mereka 
juga akan melakukan.45 

Memposisikan diri sebagai teladan untuk dicontoh, informan 5 berhasil 

memberikan pengaruh positif pada anaknya terutama dalam hal berpakaian. Informan 

5 merupakan sosok ibu yang sangat memperhatikan adab berbusana dalam Islam. 

Kebiasaan informan 5 kemudian diikuti anaknya dalam hal berpakaian. 

Pembinaan ibadah yang dilakukan informan 5 kepada anaknya juga 

membuahkan hasil, ia berkata, “Dulu sholatnya masih bolong-bolong, tapi sekarang 

Alhamdulillah sudah bisa jaga sholatnya dan dia usahakan tepat waktu”.46 Terdapat 

progres yang baik pada pelaksanaan ibadah sholat dari anak informan 5. 

Dengan demikian, hasil pembinaan keagamaan yang diberikan informan 5 

kepada anaknya meliputi kepeduliaan anak untuk menutup auratnya serta menjaga 

ibadah sholat 5 waktu. Hasil dari pembinaan ini di dapatkan dengan cara memberikan 

nasihat serta memberikan contoh yang baik kepada anak, lalu anak selanjutnya 

meniru orang tuanya. 

                                                 
44Hj. Sia (50 tahun), IRT, Wawancara, Salopi, 01 Maret 2022. 
45Hj. Sia (50 tahun), IRT, Wawancara, Salopi, 01 Maret 2022. 
46Hj. Sia (50 tahun), IRT, Wawancara, Salopi, 01 Maret 2022. 
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Pembinaan keagamaan bagi remaja akan mengarahkan remaja menuju pribadi 

bertauhid dan taat pada aturan agama, memiliki jiwa sosial dan kepeduliaan yang 

tinggi, berperilaku mulia terhadap diri sendiri terutama bagi orang lain. Untuk 

membentuk karakter yang religius pada remaja, setidaknya ada 3 aspek yang perlu 

untuk dibina. 

1. Pembinaan tauhid 

2. Pembinaan ibadah 

3. Pembinaan akhlak 

Pembinaan keagamaan bagi remaja, tidak boleh dipisahkan dari ketiga aspek 

tersebut.  Oleh karena itu, orang tua wajib mengetahui dan memahami ketiga aspek 

yang perlu dilakukan guna memberikan pembinaan bagi remaja. Remaja dapat 

terjerumus kedalam kesyirikan bila tidak mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan. 

Remaja juga tidak akan melaksanakan ibadah jika tidak memahami tujuan hidupnya 

diciptakan. Remaja akan berakhlak buruk jika tidak diarahkan pada akhlak-akhlak 

terpuji. 

Dari kesulurhan hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa 

para orang tua telah menanamkan aspek tauhid kepada anaknya yang meliputi tauhid 

rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Hanya saja orang tua belum terlalu maksimal 

memberikan pembinaan tauhid bagi remaja dalam lingkungan keluarga. Hal ini 

disebabkan oleh: 

1. Orang tua tidak memiliki wawasan yang cukup luas mengenai hakikat tauhid 
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2. Orang tua masih sulit membedakan perbuatan yang beresiko menjerumuskan 

pada perbuatan syirik disebaban masih terdapat paham-paham animesmi 

ditengah-tengah masyarakat Desa Binanga Karaeng. 

3. Orang tua menganggap bahwa pembinaan tauhid telah diberikan ketika anak 

masih kecil. 

Secara umum, pembinaan tauhid telah diberikan orang tua kepada anaknya. 

Demi memudahkan penerapan konsep tauhid, maka tauhid dibagi ke dalam 3 bentuk 

yang meliputi tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Namun orang tua 

kurang menyadari urgensi pemantapan tauhid pada diri remaja. Kurangnya kesadaran 

dan kecendrungan menganggap remeh pembinaan tauhid bagi remaja membuat 

remaja tidak mendapatkan kesempatan mengenal Allah secara mendalam. 

Anak remaja dari setiap informan yang diwawancarai belum dapat secara 

maksimal memberikan penjelasan tentang tauhid. Hal ini disebabkan kurangnya ilmu 

yang diberikan orang tua kepada anak dan belum ada usaha dari anak untuk 

mempelajari tauhid lebih mendalam. Anak memahami bahwa tauhid berarti 

mengesakan Allah. Pemahaman ini sudah sangat tepat hanya saja belum ada 

keseriusan pada diri anak untuk memahami maksud dari mengesakan Allah. 

Remaja yang memantapkan tauhidnya akan beribadah kepada Allah semata, 

dan tidak mempersekutukan Allah dalam ibadah yang dilakukannya. Ada 

kemungkinan ibadah yang dilakukan seorang remaja bukan karena Allah atau atas 

dasar selain Allah.  

Tanpa tauhid yang murni, tujuan menghadiri sholat berjamaah di masjid 

bukan lagi karena Allah namun karena maksud lain. Atau remaja yang melaksanakan 
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sholat karena memiliki rasa takut yang berlebihan kepada orang tuanya. Apabila 

orang tuanya ada di rumah maka seorang anak akan melaksanakan sholat, namun bila 

orang tuanya berada di luar dan tidak mengawasinya maka anak tidak mengerjakan 

sholat. 

Lemahnya pembinaan tauhid bagi remaja dalam lingkungan keluarga 

berdampak pada kurangnya perhatian remaja terhadap ibadah. Di Desa Binanga 

Karaeang yang terdiri dari 2 dusun yakni dusun Pajalele dan dusun Salopi, setidaknya 

terdapat 5 masjid dan 2 mushallah. Di Dusun Pajalele terdapat 4 masjid 2 dua 

mushallah meliputi: 

1. Masjid Jami Baitturrahman Pajalele. 

2. Masjid Al-Kautsar Pajalele. 

3. Masjid Al-Mu‟minin Pajalele. 

4. Masjid Hidayatullah. 

5. Mushalla Pajalele pertama. 

6. Mushalla Pajalele kedua. 

Peneliti dalam beberapa kesempatan melakukan pengamatan terhadap jamaah 

masjid, dan menemukan bahwa hanya sedikit remaja yang mengisi shaf-shaf sholat 

berjamaah di masjid. Kecuali pada masjid Jami‟ Baiturrahman Pajalele, jumlah 

jamaah remaja bisa lebih dari 10 orang. Tapi jumlah ini dipengaruhi oleh kondisi 

tempat nongkrong beberapa remaja di sekitar masjid. Bila tempat nongkrong tersebut 

ramai, maka ramai pula jamaah remaja yang datang sholat berjamaah namun bila 

tempat nongkrong tersebut sunyi maka sunyi pula jamaah dari kalangan remaja yang 

sholat berjamaah. 
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Adapun masjid lain selain masjid Jami‟ Baiturrahman Pajalele, yakni masjid 

Hidayatullah, masjid Al-Kautsar, masjid Al-Mu‟minin jumlah remaja yang ikut 

sholat berjamaah sangat sedikit, biasanya hanya 2 atau 3 orang saja. Bahkan 

terkadang pula diwaktu sholat Maghrib, Isya dan Subuh tidak ditemukan anak remaja 

yang ikut sholat berjamaah, hanya ada orang dewasa dan orang tua yang sudah renta 

yang mengisi shaf sholat berjamaah. Bagian terparah yang peneliti temukan, 

mushallah yang ada di Desa Binanga Karaeng, tidak ditemukan remaja yang sholat 

berjamaah di dalamnya. Sementara di Dusun Salopi, remaja yang mengisi shaf sholat 

berjamaah biasanya berada dibawah angka 10 orang.   

Jumlah remaja di Desa Binanga Karaeng cukup banyak. Hal tersebut bisa 

dilihat dengan mengamati jumlah remaja yang ikut club bola yang ada di desa dan 

remaja-remaja yang mengisi tempat-tempat nongkrong di Desa Binanga Karaeng 

yang tersebar dibeberapa tempat. Namun sangat sedikit dari remaja yang menghadiri 

sholat berjamaah. 

Bagian yang paling miris dan telah menjadi hal yang dianggap biasa, diwaktu 

petang para remaja masih asik berkumpul di lapangan setelah bermain bola padahal 

azan maghrib sudah berkumandang. Peneliti juga menemukan sebagian remaja yang 

sudah mulai meminum minuman keras berupa tuak pahit dan miras. Menurut peneliti, 

orang tua dari remaja tesebut mengetahui perbuatan anaknya namun tidak 

memberikan ketegasan bahkan ada orang tua yang ikut minum minuman keras dan 

hal tersebut pun diikuti oleh anaknya. 

 Orang tua yang kurang komunikatif terhadap remaja pada keagamaan 

menjadikan seorang remaja kurang mendapatkan pembinaan keagamaan. Pada 
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akhirnya orang tua menjadi latah dihapadan anaknya bila dihadapkan pada 

pembicaraan keagamaan. Hanya sebagian orang tua saja yang cukup serius 

memberikan pembinaan keagamaan bagi anaknya dan memiliki cukup mental untuk 

berbicara kepada anaknya dengan pembahasan seputar ajaran agama Islam. 

 Sikap loyalitas yang dimiliki orang tua terhadap pergaulan bebas yang 

menimpa anaknya yang remaja semakin mempersempit ruang antara orang tua 

dengan anak untuk saling berinteraksi guna membahas dan mengkaji ajaran agama 

Islam. Ketidakcapakan orang tua memberikan arahan dan petunjuk bagi remaja 

menjadi penyebab tidak terealisasikannya proses pembinaan keagamaan bagi remaja. 

 Pembinaan keagamaan di Desa Binanga Karaeng menggunakan metode 

nasihat, teguran dan demonstrasi. Manfaat dari nasihat orang tua meliputi: 

1. Dapat meluluhkan hati anak sehingga ia mendengar perkataan orang tuanya. 

2. Dapat dengan mudah diterima oleh anak terutama saat orang tua memberikan 

nasehat menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang mudah dipahami. 

3. Anak merasa tenang dan nyaman ketika diberikan nasehat. 

4. Hadir rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak. 

Sementara manfaat manfaat metode teguran orang tua kepada anak meliputi: 

1. Anak langsung dapat mengetehaui kesalahan yang dilakukan sehingga 

memperbaiki perilakunya. 

2. Melatih anak agar disiplin seperti disiplin waktu, 

3. Anak dapat menyadari bahwa dirinya melakukan perbuatan atau tindakan 

yang membuat orang tuanya kecewa. 
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Apabila teguran diberikan secara berlebihan, anak juga akan memberikan 

respon negatif. Hal ini terjadi pada anak dari 2 informan yang diwawancarai peneliti. 

Dalam beberapa kesempatan, anak merespon negatif jika orang tua memberikan 

teguran kepadanya. 

Sebaik-baik teguran orang tua kepada anaknya adalah teguran yang dapat 

memperbaiki kesalahan anak dan seburuk-buruk teguran orang tua kepada anak 

adalah yang semakin memperburuk kesalahan anak. Teguran jenis kedua ini bahkan 

dapat menimbulkan rasa benci anak terhadap orang tuanya. Walaupun hanya 

menghadirkan kebencian yang bersifat sementara, dapat hilang dalam beberapa hari, 

namun apabila kebencian sering dialami oleh anak dapat merubah perilaku anak 

terhadap orang tuanya. 

Orang tua juga menggunakan metode demontstrasi pada pembinaan ibadah. 

Bimbingan tata cara sholat dilakukan dengan cara memperagakan gerakan-gerakan 

sholat yang benar. Lalu setelah itu anak memperhatikan dan mempraktekkannya 

dihadapan orang tua. 

 Penelitian tentang pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan 

keluarga menemukan fakta bahwa hingga saat ini, masih terdapat orang tua yang 

memiliki kepedulian untuk memberikan pembinaan keagamaan bagi anaknya yang 

remaja. Rasa kasih sayang orang tua terhadap anak mendorong orang tua untuk 

berperan aktif memberikan pembinaan keagamaan bagi anak.. 

 Setiap orang tua memiliki caranya masing-masing untuk memberikan 

pembinaan bagi anaknya. Pembinaan yang dilakukan orang tua merupakan 

pembinaan berkelanjutan sejak anak masih kecil. Orang tua yang memberikan 
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pembinaan bagi anaknya hingga memasuki fase remaja termasuk kedalam orang tua 

yang tidak membatasi tanggung jawabnya terhadap anak walaupun anak telah 

bertumbuh menjadi remaja. 

Dinamika kehidupan remaja di Desa Binanga Karaeng begitu beragam. 

Sebagian remaja terjerat pergaulan bebas. Peneliti menemukan remaja yang memiliki 

karakter liar. Beberapa kasus kenakalan remaja ditemukan berupa kasus pencurian 

yang dilakukan remaja, pelemparan bus hingga remaja yang berkelahi dengan salah 

seorang bapak yang menjadi informan yang diwawancarai peneliti. 

Remaja yang mabuk-mabukan dan tidak ada kontrol waktu dari orang tua 

hingga mereka pulang kerumah lewat dari jam 12 menjadi hal yang biasa peneliti 

temui di Desa Binanga Karaeng. Dengan fakta seperti itu menunjukkan bahwa dalam 

keluarga remaja tersebut sangat lemah aspek pembinaan agamanya atau bahkan tidak 

ada lagi pembinaan keagamaan yang diberikan orang tua. 

Dari semua informan yang peneliti wawancarai dan observasi, sebagian besar 

dari merkeka bersyukur atas prestasi yang berhasil diraih sebagai orang tua untuk 

memberikan pembinaan keagamaan bagi anak. Hanya sebagian kecil yang belum 

merasa puas disebabkan anak masih sulit untuk di atur. 

Pembinaan keagamaan dalam lingkungan keluarga pada aspek ibadah hanya 

terbatas pada ibadah sholat. Orang tua tidak memberikan pembinaan berupa 

membiasakan anak untuk berpuasa, merutinkan dzikir dan tilawah al-Qur‟an padahal 

semua itu termasuk bentuk ibadah yang perlu dibina. 

Tradisi mengajarkan al-Qur‟an dari orang tua kepada anak remaja sudah 

sangat jarang ditemui. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian orang tua yang 
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menjadi informan baru memulai kembali mempelajari al-Quran, dimulai dari 

makharijal huruf dan hukum tajwid dengan menggunakan sebuah metode yang 

disebut metode dirosa. Sebuah bentuk metode yang dikhususkan untuk orang dewasa. 

Peran serta orang tua pada pembinaan ibadah bagi remaja dalam lingkungan 

keluarga yaitu memperbaiki gerakan sholat anak. orang tua melihat gerakan sholat 

anak lalu jika ditemukan kekeliruan pada gerakannya, maka orang tua 

memperbaikinya. 

Secara umum, tata cara sholat yang diajarkan oleh tua kepada anaknya 

mengikuti tata cara sholat dalam mazhab Syafi‟i. Peneliti dalam sebuah kesempatan 

meminta kepada anak dari masing-masing informan untuk mempraktekkan tata cara 

sholatnya beserta bacaannya. Anak informan 1, 2, 3 dan 5 bergabung dalam salah 

satu komunitas dakwah yang berkembang di Kecamatan Lembang. Lewat komunitas 

tersebut peneliti mempelajari tata cara sholat anak dari masing-masing informan 

kecuali informan 4. 

Para informan menganggap bahwa sholat lima waktu merupakan bentuk 

peribadatan yang berada pada puncak tertinggi seorang hamba. Oleh karena itu, 

seluruh orang tua yang menjadi informan menekankan kepada anaknya untuk 

mengerjakan sholat lima waktu. Sebagian orang tua mengarahkan anaknya untuk 

mengerjakan sholat lima waktu di masjid dan sebagian lagi kurang menekankan 

anaknya mengerjakan sholat lima waktu dimasjid. 

Pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga pada aspek 

pembinaan perilaku menjadi pembinaan yang sangat sering diberikan orang tua. Hal 
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ini terlihat dari intensitas nasihat dan teguran orang tua kepada anak yang berkaitan 

dengan pembentukan akhlak anak.  

Orang tua yang menjadi informan mengharapkan anaknya memiliki perilaku 

terpuji. Oleh karena itu, orang tua sangat aktif memberikan arahan kepada anak guna 

menanamkan perilaku terpuji kepada anak. Anak yang memiliki perilaku terpuji akan 

memberikan kebanggan bagi orang tuanya. Orang tua juga akan merasa puas, bila 

anaknya dapat menjadi teladan di masyarakat. Ketidanyamanan orang tua bila 

mendapati anaknya memiliki perilaku yang kurang baik akan cepat direspon oleh 

orang tua dengan memberikan teguran. 

 Pada akhirnya, kebaikan yang melekat pada diri anak remaja bila diberikan 

pembinaan keagamaan menjadi kebangaan tersendiri bagi orang tua. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan, para orang tua yang menjadi informan dapat memberikan 

perubahan kepada anaknya setelah diberikan pembinaan. Sebagian anak mudah untuk 

diarahkan namun sebagian lagi sulit untuk diarahkan.  

Terdapat beberapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses 

pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga. Faktor pendukung 

tersebut diantaranya: 

1. Rumah tangga yang harmonis. 

2.  Lingkungan yang kondusif. 

3. Anak yang mudah di atur. 

4. Pengalaman hidup orang tua. 

5. Latar belakang pendidikan. 

Sementara faktor penghambat meliputi: 
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1. Game online. 

2. Media Sosial. 

3. Pekerjaan yang terlalu padat. 

4. Lingkungan pergaulan anak. 

5. Anak yang mudah emosi. 

6. Anak terlalu sering bermain bersama teman. 

 Remaja yang sulit diarahkan perlu diberikan pendekatan khusus. Hal ini 

menjadi tugas bagi orang tua untuk senantiasa menemukan solusi pada setiap masalah 

yang dihadapi ketika memberikan pembinaan keagamaan bagi remaja dalam 

lingkungan keluarga. 

Peneliti memandang bahwa pembinaan keagamaan bagi remaja dalam 

lingkungan keluarga di Desa Binanga Karaeng setidaknya dapat menghasilkan sebuah 

kesadaran bagi remaja untuk mengenal dirinya sebagai individu yang beragama 

Islam. Orang tua hanya perlu konsisten memberikan pembinaan keagamaan agar anak 

tetap pada jati dirinya sebagai seorang muslim yang berhasil dicapai hingga saat ini, 

dan dapat mencapai prestasi-prestasi beragama yang belum tercapai seutuhnya yakni 

menjadi pribadi mulia, berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi ajaran agama 

Islam yang bersumber dari al-Qur‟an dan hadis Rasullullah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Orang tua melaksanakan proses pembinaan keagamaan bagi remaja dalam 

lingkungan keluarga di Desa Binanga Karaeng. Proses pembinaan keagamaan 

bagi remaja dalam lingkungan keluarga di Desa Binanga Karaeng 

mengutamakan metode nasihat, teguran dan demonstrasi. Pembinaan tauhid 

meliputi tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Pembinaan ibadah 

terfokus pada ibadah sholat yang meliputi tata cara, bacaan sholat serta arahan 

untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Pembinaan akhlak mengacu pada 

pembentukan perilaku-perilaku terpuji dengan menanamkan nilai-nilai 

keagamaan pada diri anak. 

2. Terdapat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan 

keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga di Desa Binanga Karaeng, 

Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Faktor pendukun adalah rumah 

tangga yang harmonis, lingkungan yang kondusif, anak yang mudah di atur, 

pengalaman hidup orang tua, latar belakang pendidikan. Sementara faktor 

penghambatnya adalah meliputi game online, media sosial, pekerjaan yang 

terlalu pada, lingkungan pergaulan anak, anak yang mudah emosi dan anak 

terlalu sering bermain bersama teman 

3. Hasil pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga di Desa 

Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang adalah 

tertanamnya ajaran tauhid pada remaja, timbulnya kesadaran beribadah pada 
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anak dengan semakin baiknya kualitas ibadah yang dilaksanakan secara 

konsisten dan terbentuknya akhlak mulia yang sejalan dengan nila-nilai yang 

terkandung dalam ajaran agama Islam. 

B. Rekomendasi 

1. Dengan mengetahui 3 aspek yang perlu dibina bagi remaja meliputi tauhid, 

ibadah dan ahklak, orang tua dapat secara maksimal dan konsistem 

memberikan pembinaan keagamaan bagi remaja dalam lingkungan keluarga. 

2. Proses pembinaan keagamaan harus dilakukan secara sadar dan terarah 

sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai.  

3. Sebaiknya orang tua tidak mudah merasa puas dengan tercapainya tujuan 

pembinaan keagamaan sebab dinamika pergaulan remaja saat ini dapat 

berpotensi memengaruhi kondisi perasaan dan pola pikir remaja.  

4. Seyognya orang tua memiliki ilmu pengetahuan agama yang cukup untuk 

memberikan pembinaan tauhid, ibadah dan ahklak. Dengan ilmu pengetahuan, 

akan ada banyak penjelasan mengenai tauhid, ibadah dan ahklak yang bisa 

diberikan kepada anak. 

5. Orang tua tidak boleh kehilangan perannya sebagai guru bagi anaknya.  

6. Dan terakhir, anak remaja adalah aset yang perlu dijaga. Jangan biarkan ia 

kehilangan arah hidupnya karena kelak orang tua akan diminai pertanggung 

jawab atas amanah yang dititipkan oleh Allah swt. 
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LAMPIRAN 1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Binanga Karaeng yang merupakan salah 

satu desa dari 14 desa dan 2 Kelurahan yang ada di Kecamatan Lembang, Kabupaten 

Pinrang. Desa Binanga Karaeng terdiri atas 2 Dusun yakni Dusun Pajalele dan Dusun 

Salopi. Desa Binanga Karaeng adalah desa dataran/pesisir yang memiliki luas sekitar 

10,3km dan memiliki sumber daya alam diantaranya pertanian, perkebunan dan 

kelautan. Berdasarkan posisi geografisnya, Desa Binanga Karaeng berada di sebelah 

utara berbatasan langsung dengan Desa Pangaparang, sebelah timur berbatasan 

dengan Desa Sabbangparu, sebelah barat berbatasan dengan Desa Paku, dan sebelah 

selatan berbatasan dengan selat Makassar. 

Penduduk Desa Binanga Karaeng terdiri atas 700 KK dengan total jumlah 

jiwa 2.854 orang dengan perbandingan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.311 

jiwa dan laki-laki sebanyak 1.543 jiwa. Adapun perbandingan persentase jenis mata 

pencaharian penduduk Desa binanga Karaeng, yaitu sebanyak 85% berprofesi sebagai 

petani, 13% sebagai wiraswasta, dan hanya 2% yang berprofesi sebagai pegawai 

negeri sipil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Struktur Pemerintahan Desa Binanga Karaeng Periode 2019-2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA 
AHMAD BADOLLAH 

SEKRETARIS 
FATMAWATI KASI PEMERINTAHAN 

SUBAEDAH 
KASI KESEJAHTERAAN 

SUGIANTO 

KAUR KEUANGAN 
IDUL AKBAR 

KAUR UMUM 
SYAHRUL 

OPERATOR 
MUH. IKRAM 

KADUR PAJALELE 
MUH ARIF 

KADUR SALOPI 
SUDARMONO 



LAMPIRAN 3 DAFTAR INFORMAN 

DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN 

NO. NAMA 
JENIS 

KELAMIN 
USIA PEKERJAAN 

1 Hamidah Perempuan 43 tahun IRT 

2 Muhammad Zul Laki-laki 16 tahun Pelajar SMA 

3 Muhadirah Perempuan 42 tahun PNS 

4 Aderman  Laki-laki 18 tahun Pelajar SMA 

5 Siti Aminah Laki-laki 45 tahun  IRT 

6 Nurul Yasmin Perempuan 18 tahun Pelajar SMA 

7 Mahmud  Laki-laki 47 tahun Petani  

8 Nur Shapira Perempuan 18 tahun Pelajar SMA 

9 Hj. Sia Perempuan 50 tahun IRT 

10 Zakiya Perempuan 18 tahun Pelajar SMA 

11 Muhammad Yusuf Nur Laki-laki 42 tahun Camat Lembang 

12 Ahmad Badollah Laki-laki 55 tahun 
Kepala Desa 
Binanga Karaeng 

13 Riska  Perempuan 25 tahun Guru SMA 

14 Subaedah  Perempuan 26 tahun Guru SMA 

15 Nurhidayah Abbas Perempuan 26 tahun Guru SMA 

16 Saing  Laki-laki 60 tahun Imam Masjid 

 



LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI 

 

DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA DI DESA 

BINANGA KARAENG 

 

  

 

(Wawancara bersama Ibu Hamidah dan anaknya) 

 

 



 

 

(Wawancara bersama Ibu Muhadirah dan anaknya) 

 

 

 

 



  

(Wawancara bersama Ibu Hj. Siti Aminah dan anaknya) 

 

 

  

(Wawancara bersama Mahmud dan anaknya)) 

 



 

 

(Wawancara bersama Ibu Hj. Sia dan anaknya) 

  

 

(Wawancara bersama Pak Camat, Pak Desa, dan Tokoh Agama) 



 

 

(Suasana shalat berjamaah di Masjid Hidayatullah) 

 



(Suasana shalat berjamaah di Masjid Salopi) 

 

 

 

(Suasana shalat berjamaah di Masjid Salopi) 

 

(Suasana shalat berjamaah di Masjid Al Kautsar) 
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Kepada Yang Terhormat  
Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan 
Cq.UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi-Selatan         
Di –  
     Makassar 
 
Assalamu Alaikum Wr. Wb. 
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bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul: 

Pembinaan Keagamaan bagi Remaja dalam Lingkungan Keluarga di Desa 
Binanga Karaeng Kec.Lembang Kab.Pinrang. 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  gelar Magister dalam bidang 
Pendidikan Agama Islam dengan Promotor dan Kopromotor: 

1. Prof.Dr.H.Muh.Natsir Mahmud ,M.A (Promotor)   

2. Dr.H.AndiMarjuni ,M.Pd.I           (Kopromotor)  

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang 
bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari bulan Februari 2022 
s/d  Apil   2022   

Atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
 
 Wassalam 
 Direktur, 
 
  

  

       Prof. Dr. H. M. Galib M., M.A. 
       NIP. 19591001 198703 1 004 

  
 



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
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Nomor : 26549/S.01/PTSP/2022  KepadaYth.
Lampiran :  Bupati Pinrang
Perihal : Izin Penelitian  Cq. Kepala DPMPTSP Kab. Pinrang
    
    di-
         Tempat
     
     
Berdasarkan surat Direktur PPs UIN Alauddin Makassar Nomor : B-379/Un.06/PPs/TL.00.9/2/2022 tanggal 07
Februari 2022 perihal tersebut diatas,  mahasiswa/peneliti dibawah ini:
   
N a m a : AHMAD FAJRI
Nomor Pokok : 80200219015
Program Studi : Pend. Agama Islam
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa
   
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul
:

" PEMBINAAN KEAGAMAAN BAGI REMAJA DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DI DESA BINANGA
KARAENG KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN PINRANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 09 Februari s/d 15 Maret 2022
 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas,  pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan
ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan
barcode,
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
 
 
 
 Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 09 Februari 2022

 A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
1. Direktur PPs UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 09-02-2022

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id

Makassar 90231



Nomor  : 26549/S.01/PTSP/2022
Halaman : 2 (3)          

         Lampiran Surat Izin Penelitian

         Kepada Yth :



Nomor  : 26549/S.01/PTSP/2022
Halaman : 3 (3)          

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada
Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di
Kab/Kota

2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat

setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat

izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
https://izin-penelitian.sulselprov.go.id
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RIWAYAT HIDUP 

 

Ahmad Fajri, lahir di Pangaparang pada 9 Januari 1997 

dibesarkan di dusun Pajalele Kec. Lembang, Kab. Pinrang. Penulis 

berdarah Pattinjo ini merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara 

dari Ayahanda Abdul Latif dan Ibu Disbah. 

Penulis mulai menempuh pendidikan pada 2002 di SD 

Negeri 145 Pajalele dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis 

melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Lembang dan tamat pada tahun 2011. 

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Lembang dan lulus pada 

tahun 2014. Tahun 2014 penulis mendaftar di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dan lulus seleksi jalur UMM ( Ujian Masuk Mandiri ) dan diterima sebagai 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pendidikan Agama Islam angkatan 2014 di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan dan tamat pada tahun 2018. Tahun 2020 penulis melanjutkan 

pendidikan pada Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

Program Studi Pendidikan Agama Islam. 
 

 


