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ABSTRAK 

Nama   : Nurmiati 

Nim   : 20900120063 

Judul Skripsi  : Awareness Ayah atas Perkembangan Agama Anak 5-6 
Tahun di Kalangan Nelayan Pulau Jinato Selayar 

 Skripsi ini membahas mengenai awareness ayah atas perkembangan 
agama anak 5-6 tahun di kalangan nelayan pulau jinato selayar yang 
bertujuan untuk mengetahui: (1) Bentuk perhatian seorang ayah yang 
berprofesi sebagai nelayan terhadap perkembangan agama anak usia 5-6 
tahun di pulau jinato selayar, (2) Faktor penghambat dan pendukung 
awareness seorang ayah yang berprofesi sebagai nelayan untuk 
perkembangan agama anak usia 5-6 tahun di pulau jinato selayar, dan (3) 
Dampak awareness seorang ayah yang berprofesi sebagai nelayan terhadap 
perkembangan agama anak usia 5-6 tahun di pulau jinato selayar. 

 Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan 
deskriptif. Sumber data primer pada penelitian ini adalah orang tua anak 
yang berprofesi nelayan. Sumber data sekunder yaitu profil desa, jurnal, 
buku, serta foto-foto pada saat proses penelitian. Teknik pengolahan data 
yaitu reduksi data, koding data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam bentuk perhatian 
seorang ayah yang berprofesi nelayan, peneliti membagi tiga yaitu: ada ayah 
yang sesibuk apapun tidak lupa akan kewajibannya yang selalu 
memperhatikan perkembangan agama anaknya, ini dapat dilihat ketika 
ditengah-tengah sibuknya bekerja tapi tetap memperhatikan bagaimana 
perkembangan agama anaknya seperti sholat dan mengajinya selalu 
memastikan kepada anaknya sudah atau masih belum tahu gerakan sholat 
dan membaca iqra. Ada ayah yang menyerahkan pendidikan untuk anaknya 
itu kepada istri atau guru disekolah, ayah yang sama sekali tidak 
memperhatikan perkembangan agama anaknya dan menyerahkannya 
kepada istri atau guru disekolah. Juga ada ayah yang sejak awal 
menginginkan anaknya untuk sekolah pesantren agar memiliki pemahaman 
agama yang baik, ayah yang menyadari bahwa perhatian yang ia berikan 
kepada anaknya itu masih kurang dan berniat untuk menyekolahkan 
anaknya ke sekolah pesantren kelak nanti (2) terdapat faktor penghambat 
yaitu kurangnya pemahaman ayah tentang agama akibat profesinya yang 
tidak cukup waktu, seorang ayah yang memang pengetahuan tentang 
agamanya juga itu masih kurang sehingga menghambat untuk memberikan 
atau mengajarkan kepada anaknya tentang Pendidikan agama. Faktor 
pendukung yaitu adanya peran guru dalam perkembangan aspek agama anak 
dan juga sekolah pesantren yang dihidupkan Kembali, dibalik seorang ayah 
yang pengetahuan tentang agamanya masih kurang tetapi untungnya ada 
peran guru yang dapat membantu perkembangan agama anakanya dan juga 
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adanya lembaga pendidikan yang menyediakan pembelajaran yang fokusnya 
lebih banyak tentang agama (3) dampak awareness ayah yang berprofesi 
sebagai nelayan yaitu kurangnya stimulus yang diberikan kepada anak 
mengenai agama. 

 Implikasi penelitian ini adalah kepada: (1) Pendidik untuk 
memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemberian dan peningkatan 
agama pada anak, (2) peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian 
sejenis dengan tujuan utama ialah untuk memperkenalkan ilmu tauhid pada 
anak usia dini. 

Kata kunci: Awareness ayah yang berprofesi nelayan, Aspek perkembangan 
agama 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan utama yang harus dimiliki 

oleh setiap manusia. Tanpa pendidikan, maka mustahil suatu kelompok 

manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan cita-cita bangsa dan negara 

untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa yang membentuk masyarakat 

berbahagia adil dan makmur. Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan 

hidup, salah satu fungsi sosial, sebagai bimbingan, dan sebagai sarana 

pertumbuhan yang mempersiapkan diri membentuk disiplin hidup dalam 

meningkatkan taraf hidup manusia.1 Oleh sebab itu terdapat berbagai macam 

rancangan bentuk Pendidikan untuk meencapai tujuan utama dalam 

Pendidikan sebagaimana dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang tujuan 

Pendidikan nasional adalah: 

Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif 

serta bertanggung jawab.2  

                                                           

1 Miswanto dkk “Motivasi Orangtua dalam Pendidikan Formal Anak : Studi Kasus 
Masyarakat Nelayan Pulau Keter Laut, Kabupaten, Bintan” Asian People Journal, Vol. 1 No. 2 
(2019), h. 223. 

2 Republik Indonesia, Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional dan Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 
(Jakarta: Visimedia), 2007, h. 5. 
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Menurut penulis UU No. 20 Tahun 2003 diatas menjelaskan tentang 

tujuan suatu Pendidikan agama yang didalamnya yaitu menjadi individu yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia.  

Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, anak perlu 

mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik sejak sedini mungkin 

sehingga anak tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan oleh 

orangtuanya. Menurut Annisa Fiahlila anak perlu mendapatkan pendidikan 

diusia dini karena usia dini adalah periode awal yang penting dan paling 

mendasar disepanjang rentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan 

manusia. Usia dini adalah masa dimana anak dapat mengembangkan seluruh 

potensi atau kemampuan yang telah dimilikinya, karena pada masa ini 

perkembangan anak lebih pesat daripada setelah melewati usia dini. Usia 

dini juga sering disebut usia keemasaan (gollden age) karena pada usia ini 

perkembangannya sangat luar biasa dan terbaik sejak dini. Zaman keemasan 

dari perkembangan yang menakjubkan ini tidak boleh diabaikan karena 

hanya datang sekali seumur hidup. 3 

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan dasar. 

Pendidikan pada masa ini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan. Di lembaga pendidikan anak usia dini para pendidik 

                                                           

3 Annisa Fiahliha, “Implementasi Pengembangan Nilai Agama Moral Pada Anak Usia 
Dini Melalui Metode Keteladanan di TK Aisyiyah 1 Sawahan Ngemplak Boyolali” Skripsi. 
(Surakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), 
h. 4 
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dituntut harus mengembangkan potensi anak, sehingga nantinya anak 

mampu menghadapi persoalan-persoalan kreatif. Guru juga tidak hanya 

memberikan ilmu kepada muridnya, mereka juga harus memperhatikan hal-

hal yang istimewa di dalam diri peserta didik. Karena jika hal tersebut 

dikembangkan, maka itu akan menjadi hal yang istemewa bagi anak tersebut. 

Ada banyak potensi dalam diri anak dan semuanya perlu dikembangkan, 

salah satunya adalah potensi kreativitas.4 

Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan kebutuhan setiap 

anak, guna membentuk dan mengarahkan kepribadian mereka yang baik dan 

benar. Karena pendidikan agama Islam mencakup segala bidang, baik itu 

yang bersifat dunia maupun akhirat. Di dunia, manusia harus mampu 

memanfaatkan waktu/kesempatan untuk menanam benih amaliah untuk 

akhirat nanti, maka pembentukan sikap dan nilai amaliyah Islamiyah 

tersebut dalam pribadi manusia baru dapat efektif bila dilakukan melalui 

proses pendidikan berdasarkan ketentuan agama Islam. 

Pendidikan agama Islam merupakan Pendidikan yang berlandaskan 

dasar-dasar Islam (Al-qur’an dan Sunnah) yang mewariskan nilai-nilai 

keislaman dari generasi ke generasi sehingga terbentuk manusia sempurna 

(Insan Kamil) yang selamat didunia maupun diakhirat. Jika Pendidikan 

agama mengatur segala aktivitas maka Pendidikan agama islam berbicara 

tentang praktik kehidupan sehari-hari. Maka dari itu Pendidikan agma tidak 

                                                           

4Saputra, Aidil. "Pendidikan anak pada usia dini." At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi 
Pendidikan Agama Islam (2019): 192-209. 
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begitu saja dapat diterapakan disetiap oleh manusia, karena islam telah 

memiliki konsep tentang hal ini, yakni mengatur bahwa dimulainya 

Pendidikan itu dari pemilihan jodoh higga anak lahir kedunia. Hal ini peran 

orantua sangat penting dalam pemberian suatu Pendidikan agama islam 

pada anaknya karena orangtua merupakan madrasah pertama bagi 

keluarganya. 

Keluarga adalah sekelompok orang yang terikat oleh hubungan darah, 

ikatan kelahiran, hubungan khusus, pernikahan, atau yang lainnya. Keluarga 

terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga, yakni ayah, ibu, dan anak 

yang hidup bersama dan saling membutuhkan serta memiliki peranannya 

masing-masing. Ayah memiliki peran penting dalam mendukung 

perkembangan pendidikan agama anak, baik dengan pengawasan dan 

pembinaan belajar di rumah. Itu dilakukan tanpa adanya unsur yang 

memaksa anak untuk terus menerus dalam belajar, karena akan membuat 

mereka merasa jenuh kalau selalu dalam aktivitas belajar.  

Oleh sebab itu, dibutuhkan perhatian yang besar, dengan cara yang 

lembut dan kasih sayang dari orangtua dalam menunjang pendidikan agama 

anak. Jika memang demikian, akan membantu anak untuk meraih hasil 

maksimal dalam proses belajar agama mereka.5 Kesadaran dari seorang ayah 

dalam keluarga terhadap tanggung jawab dan peranannya sebagai pendidik 

yang pertama dan utama sangatlah mempengaruhi perkembangan diri anak. 

                                                           

5 Muammar, “Pendidikan Agama Anak Nelayan di Desa Meucat, Kecamatan Samudra, 
Kabupaten Aceh Utara” Journal of Islamic Education, Vol. 2, no. 1 (2019), h. 96. 
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Perhatian akademis seperti disebutkan di atas sangat dipengaruhi oleh 

kesempatan (waktu) dan tingkat pendidikan orang tua itu sendiri, karena 

semakin tinggi pendidikan orang tua dan semakin banyak waktu yang 

dicurahkan, maka semakin baik pula perhatian dan tanggapan yang dapat 

dicurahkan kepada pendidikan anaknya.6 

Tanggung jawab orangtua terutama seorang ayah tidaklah hanya 

sampai disitu saja dalam memberikan pendidikan agama pada anak, banyak 

tahapan-tahapan yang harus orang tua lalui dalam membimbing anaknya 

sampai anak dewasa dan akhir hayatnya, agar keluarga dapat terhindar dari 

api neraka jahannam seperti Firman Allah Swt, tentang tanggung jawab 

orang tua dalam mendidik anaknya (QS. At Tahrim : 6).  

 ياَ أيَُّهاَ الَّذِيهَ آمَىىُا قىُا أوَْفسَُكُمْ وَأهَْليِكُمْ واَرًا وَقىُدُهَا الىَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَليَْهاَ مَلََئكَِة  

َ مَا أمََزَهمُْ وَيَفْعَلىُنَ مَا يؤُْمَزُونَ   غِلََظ  شِدَاد  لََ يعَْصُىنَ اللَّّ

Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak 
durhaka kepada Allalh terhadap apa yang Dia perintahkan kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yalng diperintahkan”.7 

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar 

menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia 

dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga 

                                                           

6 Spodek, Fundation of Early Childhood Education, (Boston: Allyn a nd Bacon, 2020), 
h. 156. 

7 https://quran.kemenag.go.id/ 
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diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh 

kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. 

Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik 

jasmani maupun rohani. 

Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke-6 ini turun, ‘Umar berkata, “Wahai 

Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga 

kami?” Rasulullah saw menjawab, “Larang mereka mengerjakan apa yang 

kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkan mereka melakukan apa 

yang diperintahkan Allah kepadamu. Begitulah caranya menyelamatkan 

mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras 

yang pemimpinnya berjumlah sembilan belas malaikat. Mereka diberi 

kewenangan mengadakan penyiksaan di dalam neraka. Mereka adalah para 

malaikat yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-

Nya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya.  

Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan Pendidikan harus 

bermulah dari rumah. Ayat diatas, walau secara redaksional tertuju kepada 

kaum (pria), itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju 

kepada Perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang 

serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju 

kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orangtua bertanggung jawab 

terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-

masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak 
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cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai 

agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.8 

Dilihat dari isi kandungan ayat-ayat di atas, bahwa tanggung jawab 

mendidik anak agar terhindar dari gejolak api neraka dan dapat kembali 

kefitrahnya sebagai hamba Allah, merupakan tanggung jawab semua orang 

tua muslim bagaimanapun situasi dan kondisinya orang tua berkewajiban 

memenuhi pendidikan agama anaknya. Namun dilihat dari realitanya banyak 

orang tua yang belum mampu memberikan pendidikaln agama secara utuh 

kepada anaknya dilihat dari finansial, atau waktu yang kurang Bersama 

keluarga karena profesi, sehingga pendidikan anak kurang diperhatikan.   

Berbicara tentang agama tentunya tidak terlepas dari yang namanya 

moral. Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang anak ialah nilai 

agama dan moral. Dalam berperilaku, mampu mencerminkan sikap sebagai 

hamba Tuhan yang bertaqwa, baik terhadap agama, kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. Namun masih banyak anak-anak 

yang kurang memiliki sikap agama dan moral yang baik dikarenakan 

kesibukan orang tuanya. 9 

Menurut peneliti ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kemorosotan moral pada era ini, salah satunya ialah seseorang ayah. Ayah 

tidak peduli akan perilaku anak, banyak dijumpai orang tua hanya sibuk pada 

                                                           

8 8M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah (Cet. V; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 
2020), h. 177-178. 

9 Karima, Nisa Cahaya, et al. “ pentingnya penanaman nilai agama dan moral 
terhadap anak usia dini.” Yinyang : jurnal studi islam gender dan anak 17.2 (2022) : 273-292 
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pekerjaannya saja tanpa memperhatiakn perkembangan belajar anaknya. 

Sementara itu ayah hanya fokus pada pendidikan anak pada lembaga-

lembaga pendidikan formal seutuhnya, tanpa memperhatikan pendidikan 

anak dirumah. Seakan-akan ayah hanya memperhatikan ranah pengetahuan 

anak tanpa memikirkan Pendidikan agama dan moral anak yaitu bagaimana 

terbentuknya sikap dan perilaku anak kedepannya. Oleh karena itu 

pendidikan agama sangatlah penting bagi seorang ayah agar menerapkannya 

kepada anak dan keluaganya, karena pendidikan agama dapat membentuk 

karakter anak menjadi disiplin, tanggung jawab, berakhlak mulia, beriman 

kepada Allah Subhana wata’ala. Dari lingkungan keluargalah tujuan 

Pendidikan Nasional dapat diwujudkan.  

Sebagaimana yang terjadi di Desa Jinato yang jumlah penduduknya 

terdiri dari 1253 penduduk merupakan salah satu pulau yang terletak di 

kecamatan Takabonerate di Kab. Kep. Selayar. Mayoritas penduduk (laki-

laki) didesa jinato berprofesi sebagai nelayan baik yang sudah berkeluaga 

maupun belum berkeluarga bahkan anak-anak yang masih berumur belasan 

tahun.  Fenomena yang terjadi sekarang ini Sebagian dari masayarakat Jinato 

tidak peduli terhadap Pendidikan baik itu Pendidikan umum maupun 

Pendidikan agama. Terdapat 21 kepala keluarga atau seorang ayah yang 

berprofesi sebagai nelayan yang mempunyai anak berusia 5-6 tahun. Sudah 

menjadi hal biasa bila seorang ayah melaut sampai berhari-hari lamanya, 

sehingga anak terlepas dari pantauan dan bimbingan seorang ayah. Ditambah 

ibu yang seharusnya mengurus rumah tangga/anaknya tetapi juga harus ikut 
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bekerja dalam mencukupi kebutuhan keluarga, guna memenuhi kebutuhan 

keluarganya. Kebiasaan seperti itulah yang membuat anak kurang perhatian 

dan bimbingan dari kedua orangtua. Akhirnya yang terjadi, anak dibiarkan 

terus bermain sesuka mereka tanpa kenal waktu dan dengan siapa serta di 

lingkungan mana mereka bermain. Hal inilah yang menimbulkan 

permasalahan bagi mereka, terutama pengetahuan terhadap Pendidikan 

Agama Islam. Seperti anak tidak tau tentang ibadah terutama sholat, wudhu, 

membaca do’a sehari-hari dan juga tentang pembiasaan-pembiasaan yang 

bernuansa Islami agar terbentuk akhlak karimah. 

Namun pada observasi awal peneliti di pulau Jinato Selayar pada 

tanggal 23 Juni 2023, Ayah yang berprofesi sebagai nelayan, tentunya akan 

meninggalkan anaknya untuk beberapa waktu, sehingga pendidikan yang 

diperoleh di rumah hanya pendidikan dari ibu semata. Keadaan tersebut 

sangat memprihatinkan, mengingat banyaknya masyarakat yang masih 

mengesampingkan peranannya dalam pendidikan agama terhadap anak. 

Masalah selanjutnya adalah rendahnya pemahaman Ayah tentang pendidikan 

juga menjadikan proses belajar anak terhambat. Maka mayoritas anak-anak 

nelayan di desa Jinato mereka hanya bisa ‘mengenyam’ pendidikan sampai 

tingkat sekolah menengah saja atau bahkan sampai sekolah dasar saja, 

akhirnya mereka tidak memiliki keterampilan yang baik dari setiap segi, 

seperti kurang cakapnya dalam berkomunikasi, mental yang lemah, 

pembentukan jati diri dan kepercayaan diri yang rendah sehingga cenderung 
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mempengaruhi pola pikir kembali ke arah tradisi, yaitu memilih mengikuti 

jejak orangtua mereka sebagai nelayan. 

Dari hasil observasi awal peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

“Awareness Ayah Yang Berprofesi Sebagai Nelayan Terhadap Perkembangan 

Agama Anak Usia 5-6 Tahun Di Pulau Jinato Selayar” 

B. Fokus Penelitian 

Tabel 1.1 Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Perkembangan 

Agama pada anak usia 5-6 

tahun terhadap seorang ayah 

yang berprofesi sebagai 

nelayan. 

 

Perkembangan anak berfokus 

dalam menanamkan nilai-nilai dasar, 

norma-norma yang berlaku hingga 

kesadaran. 

1. Anak usia dini perlu mengenal 

agama yang dianut 

2. Menjalankan ibadah agar lebih 

memahami arah hingga tujuan 

mereka sejak dini 

3. Berperilaku suka menolong 

sesama, bersikap jujue, sopan, 

menghormati orang yang lebih tua, 

dan sportif 



11 
 

 
 

4. Menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan 

5. Mengetahui hari besar agama 

6. Menghormati (toleransi) agama 

orang lain 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas tentang bagaimana 

Awareness seorang ayah yang berprofesi sebagai nelayan terhadap 

perkembangan agama anak usia 5-6 tahun, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana bentuk perhatian seorang ayah yang berprofesi sebagai 

nelayan terhadap perkembangan agama anak usia 5-6 tahun di pulau 

Jinato Selayar? 

2. Apa faktor penghambat dan pendukung awareness seorang ayah yang 

berprofesi sebagai nelayan untuk perkembangan agama anak usia 5-6 

tahun di pulau Jinato Selayar? 

3. Bagaimana dampak awareness seorang ayah yang berprofesi sebagai 

nelayan terhadap perkembangan agama anak usia 5-6 tahun di pulau 

Jinato Selayar? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu : 

1. Untuk mengetahui bentuk perhatian seorang ayah yang berprofesi 

sebagai nelayan terhadap perkembangan agama anak usia 5-6 tahun 

di pulau Jinato Selayar 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung awareness 

seorang ayah yang berprofesi sebagai nelayan untuk perkembangan 

agama anak usia 5-6 tahun di pulau Jinato Selayar 

3. Untuk mengetahui dampak awareness seorang ayah yang berprofesi 

sebagai nelayan terhadap perkemb perkembangan agama anak usia 5-

6 tahun di pulau Jinato Selayar 

E. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

jelas tentang perkembangan agama pada anak nelayan serta dapat 

memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:  

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitialn ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap 

proses pengembangan kuallitas perkembangan agama pada anak pada ayah 

yang berprofesi sebagail nelayan serta memberikan informasi tentang 

pendidikan agama pada anak dalam keluarga nelayan khususnya di Pulau 

Jinato Kab. Kep. Selayar. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi peneliti 

1) Sebagai bekal pengetahuan tentang Perkembangan agama dalam 

keluarga nelayan 

2) Menambah khazanah keilmuan peneliti dan wawasan pengetahuan 

tentang kegiatan penelitian 

b. Bagi keluarga nelayan 

1) Diharapkan dapat menjadi acuan bagi keluarga dalam 

mengembangkan Pendidikan agama didalam keluarga 

2) Sebagai ajakan kepada Masyarakat agar menghidupkan Pendidikan 

agama dalam keluarga nelayan 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengidentifikasi 

persamaan dan perbedaan antara subjek penelitian dengan subjek penelitian 

lainnya untuk menghindari duplikasi dalam penelitian ini penulis 

menggunakan sumber dari jurnal, buku, dan beberapa skripsi. Maka dibawah 

ini terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan oleh peneliti yang 

dianggap relevan dengan judul penelitian diatas yaitu: 

Penelitian terdahulu dilaksanakan oleh Anas pada tahun 2023 dengan 

judul “Kesadaran Orangtua Nelayan Terhadap Pendidikan Agama Anak : Studi 

Kasus Di Masyarakat Tambak Lombok Semarang”. Diskusi tingkat rendahnya 

ekonomi masyarakat nelayan seringkali dikaitkan dengan rendahnya 
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pendidikan, kepedulian sosial serta keter-belakangan masyarakat, belum 

banyak yang mengaitkan dengan kesadaran dalam mendidik agama anak. 

Untuk itu, artikel ini bertujuan untuk mengungkap kesadaran orang tua 

dalam mengenalkan, memfasilitasi dan membiayai pendidikan agama anak. 

Riset kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang bersandar 

pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan 

(a) kesadaran orangtua (suami) dalam mendidik anak dirumah terhalang 

adanya kesibukannya sebagai nelayan, umumnya yang mendidik anak adalah 

seorang ibu, (b) peran tokoh agama dalam mendidik anak memiliki peran 

penting di tengah sosial masyarakat, (c) bentuk perilaku agama anak nelayan 

lahir karena adanya kebiasaan yang ada di masayarakat nelayan.10 

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Muhammad Shiddiq pada tahun 

2018 tentang Pola Asuh Orangtua Pada Pendidikan Agama Anak Di Kampung 

Nelayan Seberang Kecamatan Medan Belawan. Penelitian ini dilaksanakan di 

Kampung Nelayan Seberang, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan 

Belawan. Penelitian ini bertujuan untuk mendriskipsikan (1) Pola asuh 

orangtua di Kampung Nelayan Seberang; (2) Pendidikan agama anak di 

Kampung Nelayan Seberang; (3) Kendala dalam memberikan pola asuh 

orangtua dan pendidikan agama anak di Kampung Nelayan Seberang. Jenis 

penelitian ini merupakan bentuk kualitatif dengan pendekatan 

Fenomenologi. Adapun pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan 

                                                           

10 Anas dkk : Kesadaran Orangtua Nelayan Terhadap Pendidikan Agama Anak: Studi 
Kasus Di Masyarakat Tambak Loro k Semarang, 2023  
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metode; (1) Observasi; (2) Wawancara, dan; (3) Dokumentasi. Data yang 

sudah dikumpulkan diolah melalui reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

orangtua anak di Kampung Nelayan Seberang. Kecamatan Medan Belawan. 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak di Kampung Nelayan 

Seberang Kecamatan Medan Belawan.  

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shiddiq 

adalah Pola asuh orangtua di Kampung Nelayan Seberang masih belum 

berjalan dengan baik; Pendidikan agama anak di Kampung Nelayan Seberang 

yang diberikan orangtua masih minim yang terjadi pada anak, disebabkan 

anak belum mampu membiasakan perilaku-perilaku baik dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti: izin untuk keluar rumah, mengucapkan salam ketika 

keluar rumah dan masuk rumah, pelaksanaan sholat fardhu, dan sholat 

berjamaah di masjid; Kendala pola asuh pada pendidikan agama anak di 

Kampung Nelayan Seberang adalah kurangnya perhatian dan pengawasan 

yang diberikan orangtua, serta tidak dapat meluangkan waktu untuk anak 

secara optimal, sehingga menyebabkan kepribadian anak tidak terbentuk 

secara utuh. Dan disana tidak adanya pendidikan MDA dan les khusus agama, 

sehingga sangat diharapkan orangtua memberikan pendidikan agama 

melalui pembiasaan-pembiasaan yang tertuang dalam syariat Islam.11  

                                                           

11 Shiddiq, Muhammad. Pola Asuh Orangtua Pada Pendidikan Agama Anak di 
Kampung Nelayan Seberang Kecamatan Medan Belawan. Diss. Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara, 2018. 
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Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Mutaharoh pada tahun 2018 

juga meneliti tentang “Upaya Orang Tua Dalam Memenuhi Kebutuhan 

Pendidikan Anak Keluarga Nelayan Di Desa Bandengan Kecamatan Jepara 

Kabupaten Jepara”. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan upaya 

orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak keluarga nelayan. 

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah 

anggota keluarga nelayan yang berprofesi sebagai nelayan, serta informan 

yaitu anak nelayan dan tetangga nelayan. Fokus penelitian adalah upaya 

orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak keluarga nelayan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, dan 

metode. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya orang tua dalam 

memenuhi kebutuhan pendidikan anak dapat dilihat dari beberapa indikator 

sebagai berikut: pemilihan sekolah untuk anak, cara orang tua mendidik, 

suasana rumah, dan penyediaan fasilitas belajar. Kendala yang dihadapi 

berupa kesalahpahaman antar suami dan istri, pendapatan yang terbatas, 

kurangnya persiapan kebutuhan pendidikan anak serta jarak tempuh yang 

dicapai.12 

                                                           

12 Mutoharoh, Mutoharoh, and Ilyas Ilyas. "Upaya Orang Tua dalam Memenuhi 
Kebutuhan Pendidikan Anak Keluarga Nelayan di Desa Bandengan Kecamatan Jepara 
Kabupaten Jepara." Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) 5.1 (2018): 78-
93. 
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Siti Ambarwati pada tahun 2019 juga melakukan penelitian yang 

berjudul tentang “Pola Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Nelayan Miyang Di 

Bajomulyo Juwana Pati“. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola 

pendidikan agama Islam pada anak dalam keluarga nelayan miyang di 

Bajomulyo Juwana Pati yaitu pola pendidikan otoriter, pola pendidikan 

demokratis, dan pola pendidikan laissez faire (bebas). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, jadi kehadiran peneliti di lapangan 

sangat penting sekali mengingat peneliti bertindak langsung sebagai 

instrument langsung dan sebagai pengumpul data dari hasil observasi yang 

mendalam serta terlibat aktif dalam penelitian. Data yang berbentuk kata-

kata diambil dari para informan/responden pada waktu mereka 

diwawancarai.  

Dengan kata lain data-data tersebut berupa keterangan dari para 

informan, sedangkan data tambahan berupa dokumen. Keseluruhan data 

tersebut selain wawancara diperoleh dari observasi dan dokumentasi. 

Analisa data dilakukan dengan cara menelaah data yang ada, lalu 

mengadakan reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan tahap 

akhir dari analisa data ini adalah mengadakan keabsahan data.  

Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil penelitian sebagai 

berikut: Pola pendidikan agama Islam pada anak dalam keluarga nelayan 

miyang di Bajomulyo Juwana Pati yaitu pola pendidikan otoriter, pola 

pendidikan demokratis, dan pola pendidikan laissez faire (bebas). 
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Permasalahan yang di hadapi keluarga nelayan miyang dalam memberikan 

pendidikan agama pada anak disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, 

faktor eksternal yaitu faktor kurangnya perhatian orangtua disebabkan 

pekerjaan ayah yang harus berlayar di laut begitu juga seorang ibu yang 

bekerja untuk membantu perekonomian keluarga sehingga waktu untuk 

keluarga berkurang, vii faktor teladan dari orangtua. Kedua, faktor internal 

yaitu faktor minat belajar anak dalam mempelajari ilmu agama Islam yang 

kurang. Selain itu terdapat faktor teknologi yang juga mempengaruhi proses 

belajar.13 

Masih berbicara tentang Pendidikan agama anak Sri Rahayu pada 

2021 juga meneliti tentang “Pendidikan Agama Dalam Keluarga Nelayan Di 

Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana peran orang tua nelayan dalam memberikan 

pendidikan Agama pada anak, aspek-aspek pendidikan agama dalam 

keluarga serta metode pendidikan agama dalam keluarga nelayan Bagan Deli 

kecamatan Medan Belawan. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi serta kajian pustaka sebagai bentuk bahan 

referensi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa orang tua nelayan berperan 

dalam memberikan pendidikan agama pada anak berupa memasukkan anak 

                                                           

13 Siti Abrawati. “Pola Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Nelayan Miyang Di 
Bajomulyo Juwana Pati”. Skripsi. 2019 
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ke lembaga pendidikan Islam, memberikan pembelajaran secara langsung 

dan melindungi anak dari pergaulan bebas, dengan membatasi waktu anak 

diluar rumah, melarang anak merokok. Aspek-Aspek Pendidikan Agama di 

dalan keluarga yang diajarkan ke anak adalah aspek keimanan, ibadah, dan 

akhlak. Sedangkan metode yang dilakukan orang tua nelayan dalam 

memberikan pendidikan agama adalah dengan nasehat, hukuman, dan 

pembiasaan.14 

Hampir sama dengan penelitian-penelitian terdahulu Irvan Malik juga 

meneliti pada tahun 2021 yang membahas tentang “ Pola Asuh Orang Tua 

Dalam Membentuk Akhlak Anak Di Keluarga Nelayan Kelurahan Sumber Jaya 

Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu “. Tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pola asuh orang 

tua dalam membentuk akhlak anak dikeluarga nelayan kelurahan sumber 

jaya kecamatan kampung melayu kota Bengkulu. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan menggunakan metode 

pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan 

dokumentasi dan teknik analisis pengumpulan data, model data dan 

penarikan kesimpulan.  

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: pola asuh orang tua 

dalam membentuk akhlak anak di keluarga nelayan kelurahan sumber jaya 

kecamatan kampung melayu kota Bengkulu belum berjalan dengan baik 

                                                           

14 Sri Rahayu. Pendidikan Agama Dalam Keluarga Nelayan di Kelurahan Bagan Deli 
Kecamatan Medan Belawan. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021. 
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karena kesibukan orang tua yang membuat orang tua tidak dapat 

mengkontrol dan memberikan pendidikan akhlak pada anaknaya. Namun 

sebagian orang tua menggunakan perannya sebagai pendidik, membentuk, 

mengontrol, dan penasehat utama bagi anak. Bila anak melakukan kesalahan 

cara yang digunakan para orang tua yaitu dengan menasehati agar tidak 

menggualnginya lagi, dan ada juga yang memberikan hukuman sewajarnya. 

Sementara itu dalam hal pembentukan akhlak anak yaitu dengan 

memberikan dan mengenalkan aqidah akhlak sejak dini, agar tidak begitu 

susah dalam penanamannya kelak. Diterapkan kedisiplinan dalam keluarga, 

seperti didik sopan santun, mematuhi kedua orang tua, memberi contoh baik, 

mengingatkan waktu sholat, dan sebagainya. Selanjutnya menyekolahkan 

anak-anaknya, mengajari mengaji, dengan menerapkan kedisiplinan anak, 

membiasakan anak untuk ibadah sholat dan puasa, memberi teladan yang 

baik untuk anak, memberikan contoh yang baik, membimbing ke jalan yang 

benar sesuai dengan ajaran agama.15 

Selain itu penelitian juga dilakukan oleh Wahyuningsih pada tahun 

2021 tentang “ Pola Asuh Orang Tua Anak Nelayan Dalam Menanamkan Nilai-

Nilai Agama Islam Pada Anak“. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendiskripsikan tentang 1) pola asuh orang tua dalam menanamkan nilai-

nilai agama Islam. 2) Faktor pendukung dan penghambat orang tua dalam 

menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada anak. Penelitian ini termasuk 

                                                           

15 Malik, Irvan. Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Akhlak Anak di Keluarga 
Nelayan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Diss. IAIN 
BENGKULU, 2021. 
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dalam jenis penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi keluarga yang 

memiliki anak usia 5- 20 tahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang 

digunakan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

Dan kesimpulan. Uji keabsahan data penelitian ini dengan menggunakan 

teknik triangulasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pola asuh orang tua di 

kelurahan lappa menggunakan pola asuh demokratis yang di tandai bahwa 

orang tua harus menghargai pendapat anak, mendukung dan mengarahkan 

potensi yang di miliki oleh anak-anaknya. Pola asuh yang kedua adalah 

otoriter. Orang tua di kelurahan lappa harus bersikap otoriter khususnya 

dalam dalam membatasi pergaulan anak-anaknya karena salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap pola asuh orang tua adalah lingkungan. adapun 

metode yang dapat digunakan dalam penanaman aspek akidah menggunakan 

metode teladan dan metode kisah, penanaman aspek ibadah menggunakan 

metode pengawasan, dan penanaman aspek akhlak dapat menggunakan 

metode nasehat dan teladan.  

Dari penggunaan metode tersebut, penulis dapat menamakan jenis 

pola asuh ummi yang berarti sikap orang tua yang memberikan vii teladan 

bagi anak-anak, memberikan pengawasan yang ketat dalam hal 

mendisiplinkan anak, serta menasehati apabila melakukan hal-hal negatif 
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dan lain sebagainya 2) Faktor pedukung dan faktor penghambat dalam 

menerapkan pola asuh. a) faktor pendukung yaitu adanya Teknologi. 

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak positif terhadap beberapa 

keluarga nelayan. Hal itu disebabkan karena orang tua dapat mengakses 

informasi tentang tata cara mendidik anak melalui media sosial. Misalnya, 

mendengarkan ceramah dari kanal You Tube dan aplikasi lainnya. 

Tersedianya wadah untuk menyalurkan kreatifitas remaja. Misalnya, 

mengaktifkan diri menjadi pengurus remaja masjid. b) Faktor penghambat: 

Faktor penghambat sehingga orang tua mengalami kesulitan dalam 

menerapkan pola asuh yang baik yaitu: pertama, faktor lingkungan, faktor 

pendidikan orang tua, Faktor ekonomi, tidak adanya program non fisik dari 

pemerintah, dan faktor teknologi.16 

Selanjutnya penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh 

Sutiyono Agus pada tahun 2023 yang berjudul “Kesadaran Orangtua Nelayan 

Terhadap Pendidikan Agama Anak: Studi Kasus Di Masyarakat Tambak Lorok 

Semarang”. artikel ini bertujuan untuk mengungkap kesadaran orang tua 

dalam mengenalkan, memfasilitasi dan membiayai pendidikan agama anak. 

Riset kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang bersandar 

pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan 

(a) kesadaran orangtua (suami) dalam mendidik anak dirumah terhalang 

adanya kesibukannya sebagai nelayan, umumnya yang mendidik anak adalah 

                                                           

16 Wahyuningsih, Wahyuningsih. Pola Asuh Orang Tua Anak Nelayan Dalam 
Menanamkan Nilai-Nilai Agama Islam Pada Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Lappa, Kec. Sinjai 
Utara, Kab. Sinjai). Diss. Universitas Islam Ahmad Dahlan, 2021. 
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seorang ibu, (b) peran tokoh agama dalam mendidik anak memiliki peran 

penting di tengah sosial masyarakat, (c) bentuk perilaku agama anak nelayan 

lahir karena adanya kebiasaan yang ada di masayarakat nelayan.17 

Banyaknya penelitian yang juga mengkaji tentang perkembangan 

agama anak terhadap seorang ayah yang berprofesi sebagai nelayan. Masing-

masing penelitian tentu memiliki karakteristik serta keunikan tersendiri. 

Begitu pula pada penelitian yang akan peneliti lakukan. Fokus utama 

penelitian yaitu perkembangan agama anak usia 5-6 tahun terhadap seorang 

ayah yang berprofesi sebagai nelayan. Adapun nilai novelty atau kebaruan 

dari penelitian ini salah satunya pada topik pembahasannya. Pada topik 

penelitian sebelumnya berbicara tentang Upaya dan Pola asuh orangtua 

dalam Pendidikan agama anak yang tidak ditentukan usia anaknya berapa 

dari seorang ayah nelayan dengan masing-masing menggunakan metode 

penelitan deskriptis kualitatif sedangkan penelitian yang akan dilakasanakan 

untuk mengetahui bagaimana awareness ayah dengan profesi nelayan 

terhadap perkembangan agama anak usia 5-6 tahun. Penelitian yang akan 

dilakukan juga menggunakan pendekatan kualitatif sama dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. 

 

 

                                                           

17 Sutiyono, Agus. "Kesadaran Orangtua Nelayan Terhadap Pendidikan Agama Anak: 
Studi Kasus Di Masyarakat Tambak Lorok Semarang." Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional 5.1 
(2023): 30-40. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETES 

A. Awareness Ayah Berprofesi Nelayan 

1. Pengertian Awareness 

Awareness dalam Bahasa Indonesia adalah kesadaran. Kesadaran 

merupakan kesiapan seseorang dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang 

akan terjadi diluar dugaan serta dapat memecahkan masalah yang meliputi 

memori, pikiran, perasaan, dan sensasi-sensasi fisik. Selanjutnya menurut 

kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa pengertian kesadaran 

adalah hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Pada umumnya 

berbicara mengenai kesadaran berarti ada tindakan yang aktif dari para 

orang tua. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa, orang tua yang 

sadar akan pentingnya pendidikan formal anak pasti akan terus berusaha 

untuk mendukung anaknya sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi.18 

Kesadaran secara umum disamakan dengan kondisi bangun serta 

implikasi keadaan bangun. Implikasi keadaan bangun akan meliputi 

kemampuan mempersepsi, berinteraksi, serta ber komunikasi dengan 

lingkungan maupun dengan orang lain secara terpadu. Dicky hasrianto 

menjelaskan tiga artipokok kesadaran, yaitu (a) kesadaran sebagai kondisi 

bangun/terjaga tidur sampai koma, (b)kesadaran     sebagai     pengalaman. 

Pengertian kedua ini menyamakan kesadaran dengan isi pengalaman dari 

                                                           

18Alwi, H. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai 
Pustaka.2019). h. 54. 
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waktu ke waktu:  seperti apa rasanya menjadi seorang tertentu sekarang. 

Kesadaran ini menekankan dimensi kualitatif dan subjektif pengalaman, 

serta (c) kesadaran sebagai pikiran (mind). Kesadaran digambarkan sebagai 

keadaan mental yang berisi dengan hal-hal proposisional, seperti misalnya 

keyakinan, harapan, kekhawatiran, dan keinginan19. 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Dicky hasrianto, 

menurut penulis kesadaran merupakan suatu kondisi yang tidak ingin 

terulang lagi. Dimana seseorang yang sudah melewati berbagai peristiwa dan 

orang tersebut tidak ingin jika peristiwa tersebut terulang lagi terhadap 

orang lain. 

Sejumlah teori dari berbagai bidang berusaha menjelaskan hakekat 

kesadaran, misalnya Baars mengkaji kesadaran secara psikologis dengan 

mempopulerkan analisis kontrastif untuk   membandingkan   kesadaran 

dengan ketidak sadaran.  Kesadaran itu bersifat lambat sebab terkait dengan 

keterbatasan kapasitas baik dalam memori, perhatian selektif maupun sistem 

serial.  Sedangkan ketidaksadaran bersifat cepat dan paralel. Hal ini 

merupakan teka-teki sebab kesadaran dan ketidaksadaran keduanya 

merupakan aspek otak.  Menurut Baars teka-teki tersebut    dapat    dijawab    

dengan menyatakan bahwa kesadaran merupakan  pintu  gerbang  kedalam 

sumber   pengetahuan   yang   tidak disadari. Kesadaran dianalogikan sebagai 

tombol perintah Global Search pada sebuah computer, sebab dengan 

                                                           

19 Dicky Hastjarjo : Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness) Buletin  Psikologi,  
Volume  13,  No.  2,  Desember  2019. h. 81 
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menekan tombol itu maka dokumen apapun dapat ditemukan. Analoginya, 

kesadaran mempunyai kemampuan untuk menciptakan akses global dalam 

otak.  Baars menggunakan teater     sebagai     metapora     untuk 

membuktikan     bahwa     kesadaran berfungsi menciptakan akses global. 

Sebuah teater menggabungkan antarasedikit   peristiwa   yang   terjadi   

dipanggung   dengan   banyak   sekalipenonton; begitu juga kesadaran akan 

mencakup   sedikit   informasi   yang menciptakan akses kedalam banyak 

sumber    pengetahuan    tak    sadar. Kesadaran merupakan organ publisitas 

otak:  kesadaran merupakan fasilitas untuk mengakses, menyebar luaskan 

dan saling menukarkan informasi serta melakukan koordinasi dan kontrol 

secara global.20 

2. Ayah Berprofesi Nelayan 

Nelayan adalah seseorang atau kelompok yang hidup dengan mata 

pencahariannya berasal dari laut. Siregar dalam Anas menjelaskan bahwa 

Nelayan adalah masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai 

penangkap ikan. Mereka umumnya tinggal di pesisir pantai yakni sebuah 

lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi profesinya. Pada 

hakekatnya nelayan merupakan golongan masyarakat yang perlu 

diberdayakan dan harkat hidup mereka perlu diangkat. Sebab, pada 

umumnya kehidupan nelayan selalu diungkapkan dengan keterbelakangan 

                                                           

20 Bars : Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness) Buletin  Psikologi,  Volume  13,  
No.  2,  Desember  2018. Hal 298, 299. 
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baik dari sudut pandang pencaharian, ekonomi dan tingkat pendidikan yang 

rendah.21 

Berdasarkan ekologi desa pesisir, nelayan bisa dikelompokkan 

menjadi dua tipe, yaitu nelayan penangkap dan nelayan pembudidaya. 

Nelayan penangkap dapat dicirikan dengan open access, Dimana laut terbuka 

untuk dimanfaatkan oleh semua orang. Kedua, common property, yaitu 

sumber daya laut merupakan kekayaan milik bersama. Sedangkan nelayan 

pembudidaya dicirikan dengan; terikat dengan tanah atau memerlukan 

kolam, kedua, hanya pemilik propertilah yang bisa memanfaatkannya selain 

itu di larang, ketiga, semua properti dimiliki secara pribadi atau paling tidak 

disewa (misalnya tanah untuk pertambakan), dan keempat, dapat 

diprediksi.22 

Keluarga merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang 

atau lebih yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan, ataupun 

adopsi. Menurut Shochib yang dikutip oleh Haitami keluarga adalah satu 

kesatuan yang diikat oleh hubungan atau interaksi satu sama lain yang saling 

pengaruh mempengaruhi, walaupun di antara mereka tidak ada hubungan 

darah. Keluarga merupakan sebuah intitusi yalng terbentuk karena ikatan 

pernikahan. Keluarga dapat dilihat dari dua dimensi, yakni dari hubungan 

biologis dan hubungan sosial. Jika dipahami dari dimensi biologis, keluarga 

                                                           

21 Anas dkk : Kesadaran Orangtua Nelayan Terhadap Pendidikan Agama Anak: Studi 
Kasus Di Masyarakat Tambak Loro k Semarang, 2023 h. 30 

22 Damsar, Indrayani, 2016, Pengantar Sosiologi Perdesaan, Jakarta : Kencana, hal. 
122. 
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merupakan satu kesatuan yang diikat oleh hubungan darah antara satu 

dengan yang lainnya. Berdasarkan hubungan darah, keluarga dapat 

dibedakan dengan keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti terdiri dari 

suami/ayah, istri/ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Sedangkan jika 

dilihat dari dimensi hubungan sosial selalu bertitik tolak pada hakikat 

manusia yang cenderung hidup bersama dengan sesamanya. Pendekatan 

sosiologi selalunya bertitik tolak pada kegiatan interaksi sosial, yalng 

merupakan hubungan saling mempengaruhi satu sama lain, yakni antara 

individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok 

dengan kelompok.23  

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya 

mengembangkan pribadi anak terutama seorang ayah. Menurut Elia dalam 

harmaini dkk Ayah merupakan salah satu figur yang berperan dalam 

keluarga. Fungsi dan tugas ayah tentu tidak sama dengan Ibu. Ibu lebih 

berorientasi pada pengasuhan sedangkan ayah lebih kepada perlindungan. 

Orientasi ini dari waktu ke waktu mengalami perubahan baik pada 

substansinya atau pada implemen- tasinya. Substansi pada zaman dulu pada 

pengasuhan adalah Ibu lebih banyak berada di rumah sebagai wujud dari 

pengasuhan untuk menjaga dan merawat anak sebagai implementasi dari 

pengasuhan untuk memenuhi nafkah batin anak, sedangkan substansi 

perlindungan adalah Bapak lebih banyak berada diluar rumah mencari dan 

                                                           

23 Salim Haitami, Pendidikan Agama dalam Keluarga, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 
2019 h. 75. 
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memenuhi nafkah lahir sebagai implementasi dari perlindungan24. 

Bimbingan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-

nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya.  

Secara sosiologi keluarga harus berfungsi sebagaimana mestinya 

untuk mencapai suatu masyarakat sejahtera, dimana anggota keluarganya 

juga bahagia dan sejahtera. Keluarga yang bahagia menjadi hal yang sangat 

penting bagi perkembangan para anggotanya (terutama anak). Kebahagiaan 

ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya dengan baik. 

Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih 

sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik diantara anggota 

keluarganya.25 

Menurut Mahmudah beberapa fungsi yang dimiliki keluarga sebagai 

berikut: 

a. Fungsi Reproduksi 

Fungsi reproduksi yaitu fungsi mengembangkan keturunan atau 

regenerasi. Setiap pasangan suami istri diikat dengan tali perkawinan yang 

sah dapat memberikan keturunan berkualitas, sehingga dapat melahirkan 

anak sebagai keturunan yang akan mewarisi dan menjadi penerus. Berkaitan 

dengan pelaksanaan fungsi reproduksi keluarga, al-Qur’an menjelaskan 

                                                           

24 Elia dkk, “peran ayah dalam mendidik anak” Jurnal Psikologi, Volume 10 Nomor 2, 
Desember 2020, h. 80 

25 Damsar, Indrayani, Pengantar Sosiologi Perdesaan, Jakarta : Kencana, 2019, hal. 
122. 
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bahwa salah satu fungsi dari adanya keluarga adalah untuk melahirkan 

keturunan sebagai penerus kedua orang tua. 

b. Fungsi Proteksi  

Maksudnya keluarga menjadi tempat perlindungan yang memberi 

rasa aman, tentram lahir batin sejak anak-anak berada dalam kandungan 

ibunya sampai mereka menjadi dewasa lanjut. Perlindungan disini termasuk 

fisik, mental dan moral. Perlindungan fisik berarti melindungi anggotanya 

agar tidak kelaparan, kehausan, kedinginan, kepanasan dan sebagainya. 

Sedangkan perlindungan    mental dimaksudkan agar anggota keluarga 

memiliki ketahanan psikis yang kuat supaya tidak frustasi ketika mengalami 

problematika hidup. Sedangkan perlindungan moral supaya anggota 

keluarga mampu menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan mendorong 

untuk dapat melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan nilai, norma dan 

tuntunan masyarakat dimana merekahidup. Dalam konteks ini al-Qur’an 

memberikan tanggung jawab kepada orang tua agar menjaga/melindungi 

dirinya dan anggota keluarganya dari api neraka.  

c. Fungsi Edukasi Keluarga  

Maksudnya fungsi yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya 

dan pendidikan anggota keluarga pada umumnya. Pelaksanaan fungsi 

edukasi keluarga pada dasarnya merupakan realisasi salah satu tanggung 

jawab yang dipikul orang tua terhadap anakanaknya. Orang tua adalah 

pendidik pertama dan utama bagi anak. Orang tua disebut pendidik pertama 
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bagi anak, karena melalui merekalah anak memperoleh pendidikan untuk 

pertama kalinya. Orang tua disebut sebagai pendidik utama, karena besarnya 

pengaruh yang terjadi akibat pendidikan mereka dalam pembentukan watak 

anak. 

d. Fungsi Sosialisasi  

Fungsi sosialisasi keluarga berkaitan erat dengan tugas mengantarkan 

anak ke dalam kehidupan sosial yang lebih nyata dan luas. Karena 

bagaimanapun, anak harus diantarkan pada kehidupan pergaulan dengan 

keluarga, bertetangga dan menjadi warga masyarakat dilingkungannya. 

Dalam mencapai kehidupan ini, mustahil tanpa bantuan orang tua, sebab 

disini anak harus mampu memilih dan menafsirkan norma yang ada 

dimasyarakatnya. Pada fase ini anak dituntut melatih diri dalam kehidupan 

sosialnya, dimana anak harus dapat mematuhi, mempertahankan diri, 

bahkan melakukan antisipasi terhadap ancaman yang muncul dalam 

kehidupan sosial anak. Keseluruhan itu, hanya dapat ditafsirkan berdasarkan 

pada sistem norma yang dianut dan berlaku dalam lingkungan sosial anak. 

Sebagai institusi sosial, Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama. 

Dilingkungan ini anak dikenalkan dengan kehidupan sosial. Adanya interaksi 

antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya menyebabkan anak 

menjadi bagian dari kehidupan sosial. 
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e. Fungsi Afeksi  

Sebagai makhluk sosial membutuhkan akan kasih sayang, dengan 

kasih sayang yang cukup maka akan mengantarkan pada kepribadian yang 

baik. Ciri utama sebuah keluarga adalah adanya ikatan emosional yang kuat 

antara anggotanya (suami, istri dan anak). Dalam keluarga terbentuk suatu 

rasa kebersamaan, rasa kasih sayang, dan keakraban yang menjiwai 

anggotanya. Disinilah fungsi afeksi keluarga dibutuhkan, yaitu sebagai 

pemupuk dan pencipta rasa kasih sayang dan cinta antar sesama anggotanya. 

Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk memberikan kasih sayang dan 

cintayang harus dijaga antara suami dan istri. Bentukbentuk kasih sayang 

yang muncul didalam keluarga biasanya sangat bervariasi, baik verbal 

(ucapan atau perkataan) maupun non-verbal (sikap atau perbuatan). Dalam 

konteks ini al-Qur’an menyebutkan, terbentuknya sebuah keluarga bertujuan 

untuk menciptakan ketenangan, keindahan, kasih sayang dan cinta, baik bagi 

suami, istri, maupun anak-anak.26 

Berdasarkan beberapa fungsi keluarga di atas, dapat disimpulkan 

bahwa keluarga mempunyai fungsi dan tugas yang sangat kompleks, 

mencakup semua aspek kehidupan anak meliputi: Pertama, keluarga 

merupakan tempat yang pertama dan utama untuk mendorong dan membina 

seluruh anggota keluarga untuk menjadi manusia yang bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Kedua peranan keluarga dalam membentuk 

                                                           

26 Mahmudah. Bimbingan & Konseling Keluaga Perspektif Islam. (Semarang: CV Karya 
abadi Jaya). 2015 h. 17 
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kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak 

mempelajari tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai pada 

masyarakat dalam rangka pembentukan kepribadian. Ketiga keluarga adalah 

tempat pendidikan pertama bagi anak dalam mengembangkan pengetahuan 

agama anak. 

Keluarga nelayan setidaknya memiliki lima karakteristik yang 

membedakan dengan keluarga pada umumnya yakni:  

1) Pendapatan nelayan bersifat harian dengan jumlah yang sulit 

ditentukan. Selain itu, sangat tergantung pada musim dan status 

nelayan itu sendiri. 

2) Dilihat dari pendidikannya, tingkat pendidikan nelayan maupun anak-

anak nelayan pada umumnya rendah. 

3) Dihubungkan pada sifat produk yang dihasilkan nelayan, dimana 

berhubungan dengan tukar-menukar, karena produk tersebut bukan 

makanan pokok. 

4) Dibidang perikanan membuktikan investasi yang cukup besar dan 

cendrung mengandung resiko yang besar. 

5) Kehidupan nelayan yang miskin juga diliputi oleh kerentanan, misal 

terbatasnya anggota keluarga dan ketergantungannya pada laut.27 

 

                                                           

27 Anas dkk : Kesadaran Orangtua Nelayan Terhadap Pendidikan Agama Anak: Studi 
Kasus Di Masyarakat Tambak Lorok Semarang, : Jurnal Ilmiah Nasional Vol. 5 No. 1 Tahun 
2023 hal.32 
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3. Peran Ayah Berprofesi Nelayan pada Perkembangan Agama Anak 

Menurut KBBI peran berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang 

memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.28 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis sebuah kedudukan (status). 

Apabila seseorang menjalankan hak daln kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, berarti dia telah menjalankaln suatu peranan. Antara 

kedudukan dengan peranan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling 

ketergantungan satu sama lain. Tak ada peranan tanpa kedudukan daln 

sebaliknya tak ada kedudukaln tanpa peranan.29 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, McAdoo dalam parmanti 

dkk ada beberapa peranan ayah dalam keluarga yaitu: 

a. Provider, sebagai penyedia dan pemberi fasilitas. Pada konteks 

pendidikan. bahwa ayah bekerja sekuat tenaga demi mencukupi 

kebutuhan pokokmaupun penunjang prestasi anaknya. 

b. Protector, sebagai pemberi perlindungan. Memberi perlindungan disini 

bukan berarti mengayomi anaknya, tetapi juga memberi pemahaman dan 

pengertian apa yang boleh atau tidak boleh anak lakukan. 

c. Decision maker, sebagai pengambil keputusan. Di sini ayah membantu 

anak untuk mengatasi kesulitan dalam belajar. Berikan motivasi dan 

dorongan agar anak tidak merasa sendiri untuk berjuang. 

                                                           

28 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2019, hal. 870 

29 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2010, hal. 212. 
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d. Child specialiser & educator, sebagai pendidik dan menjadikan anak 

sebagai makhluk sosial. Peran ayah membimbing anak untuk 

bersosialisasi dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. 

e. Nurtured mother, sebagai pendamping ibu. Ayah selalu berdiskusi dan 

membantu ibu dalam permasalahan pendidikan anak. 

Adapun peran seorang ayah pada Pendidikan anak terutama 

Pendidikan agama dan Pendidikan moral, yaitu pada Pendidikan agama 

seperti mengajarkan anak untuk melakukan ibadah, mengajarkan anak 

membaca serta menyuruh anak untuk mengikuti kegiatan yang positif. 

Sedangkan pada Pendidikan moral anak seperti mengajarkan anak sifat jujur 

dan sabar. Peranan orang tua dalam pendiidikan anak belum terlaksana 

dengan baik. Dimana orang tua sering membiarkan anak melakukan yang 

kurang baik, kurang dalam belajar, bertingkah kurang sopan di depan tamu, 

bertengkar depan tamu, sering berkata tidak jujur dan sering marah saat 

anak tersebut dinasehiti oleh ibunya.30 

4. Dampak Kesadaran Seorang Ayah Bagi Anak 

Orang tua menjadi pendidik pertama dan utama. Kaidah ini ditetapkan 

secara qodrati, artinya orang tua tidak dapat berbuat lain, mereka harus 

menempati posisi itu dalam keadaan bagaimana pun juga. Karena mereka 

ditakdirkan menjadi orang tua anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, mau 

tidak mau mereka harus menjadi penanggung jawab pertama dan utama. 

                                                           

30 Ruli, Efrianus. "Tugas dan peran orang tua dalam mendidk anak." Jurnal edukasi 
nonformal 1.1 (2020) h. 145 
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Kaidah ini diakui oleh semua agama dan semua sistem nilai yang dikenal 

manusia.31 

Berbicara mengenai kesadaran berarti ada tindakan yang aktif dari 

para orangtua. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa orangtua yang 

sadar akan pentingnya pendidikan anak pasti akan terus berusaha untuk 

mendukung anaknya sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Maka kita 

dapat melihat betapa besar tanggung jawab keluarga terhadap 

perkembangan anak jika orangtua sadar akan pendidikan anaknya, maka 

terciptalah sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi `jika orangtua yang 

tidak sadar akan pendidikan anaknya maka terciptalah sumber daya manusia 

yang lemah/tidak berkualitas dimasa yang akan datang. Orang tua yang 

sadar akan pendidikan anaknya adalah orangtua yang benar-benar matang 

berfikir bahwa pendidikan merupakan salah satu tujuan merubah Nasib.32 

B. Perkembangan Agama Anak 

1. Pengertian Perkembangan Agama Anak 

Agama berasal dari bahasa sansekerta, yang terdiri dari “a” yang 

berarti tidak dan “gam” yang berarti pergi. Jadi secara bahasa agama dapat 

diartikan dengan tidak pergi, tetap ditempat, langgeng, abadi, yang 

diwariskan secara terus menerus dari satu generasi ke generasi lainya. Ada 

                                                           

31 M. Ngalim Poerwanto, Ilmu Pendidikan; Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2019), hlm. 82. 

32 Mutoharoh, and Ilyas. "Upaya Orang Tua dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan 
Anak Keluarga Nelayan di Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara." Jurnal 
Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) 5.1 (2018) . h.79 
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juga yang mengartikan dengan “gama” yang berarti kacau sehingga secara 

bahasa agama diartikan dengan tidak kacau. Ini berarti orang yang beragama 

hidupnya tidak akan mengalami kekacauan.33 Sedangkan secara istilah 

agama merupakan serangkaian praktik perilaku tertentu yang dihubungkan 

dengan kepercayaan yang dinyatakan oleh institusi tertentu dan dianut oleh 

anggotanya. Agama memberikan informasi apa yang harus dikerjakan oleh 

seseorang (perilaku atau tindakan). Jadi perkembangan agama dapat 

diartikan sebagai perkembangan yang terkait dengan perilaku yang harus 

dilakukan dan perilaku yang harus dihindari oleh individu berdasarkan 

kepercayaan yang diyakininya.34 

Pendidikan agama adalah salah satu media yang bisa membentuk 

seseorang berperilaku baik. Dengan pendidikan agama akan menciptakan 

akhlak terpuji anak sehingga dapat memilih perbuatan yang baik dan yang 

tidak baik. Pendidikan agama sangat bermanfaat karena merupakan 

pedoman bagi pendidikan anak ke pendidikan selanjutnya. 

Pendidikan agama bermanfaat khususnya bagi anak usia dini, karena 

sebagai perlindungan dari perbuatan yang tidak baik. Karena kenyataanya 

pada zaman sekarang ini, anak usia dini telah terjerumus dalam perbuatan 

yang tidak baik. Misalnya mencuri, bertengkar, narkoba dan sebagainya. Hal 

ini memberikan pemahaman kepada kita untuk menanamkan ilmu agama 

                                                           

33 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2019, h. 14 

34 Novan Ardy Wiyani, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, h. 174-175 
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kepada anak usia dini. Dengan pendidikan agama inilah sebagai prinsip-

prinsip dasar dalam menanamkan nilai-nilai agama ketika melakukan suatu 

perbuatan.Selama ini, Sebagian besar orang tua tidak peduli dengan 

pendidikan agama baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Orang tua 

yang mempunyai anak usia dini masih melihat sebelah mata bahkan tidak 

peduli dengan pendidikan agama di lingkungan rumah dan sekolah karena 

diduga tidak mempunyai tanggungan ke depannya.35 

Musfah berpendapat bahwa Berperilaku baik merupakan salah satu 

pedoman yang harus dimiliki oleh anak untuk menjadi manusia yang baik. 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang 

pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, 

nonformal, dan informal36. Hal ini dimaksudkan bahwa pendidikan tidak 

hanya membentuk seseorang pintar tetapi juga memiliki kepribadian dan 

berkarakter yang baik yang disertai nilai-nilai keagamaan kedepannya 

Menurut Kohlberg dalam Wardah Anggraini pengembangan dasar 

agama dana moral anak (≥10 tahun) berada dalam pada fase pra 

                                                           
35 Agusniatih, Andi & Monepa, J. M. (2019). Keterampilan Sosial Anak Usia Dini:Teori 

dan Metode Pengembangan. Tasikmalaya: Edu Publisher. 
36 Musfah, J. (2018). Pendidikan Holistik:Pendekatan Lintas Perspektif. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group. 
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konvensional yang di warnai dengan penalaran moral, anak menentukan 

keburukan perilaku berdasarkan tingkat hukuman dan akibat keburukan 

tersebut, sesangkan perilaku baik akan dihubungkan dengan pengindraan 

dari hukuman. Dan perilaku baik dihubungkan dengan pemuasan kinginan 

dan kebutuhan sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan orang lain. 

Perkembangan moral anak usia prasekolah (paud) berada pada tingkatan 

yang paling dasar yang dinamakan dengan penalaran moral prakonvensional. 

Pada tingkatan ini anak belum menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral 

(secara kokoh). Namun sebagian anak usia PAUD ada yang sudah memiliki 

kepekaan atau sensitivitas yang tinggi dalam merespon lingkungannya positif 

dan negative.  

Kohlberg menganggap bahwa orang tua dan semua orang dewasa 

berwenang dan membuat peraturan, dan mereka harus mengikuti aturan 

yang diberikan tersebut tanpa mempertanyakan kebenarannya. Dalam tahap 

ini, anak memilai suatu perbuatan itu benar atau salah berdasarkan 

konsekuensi dari perbuatan tersebut, bukan karena motivasi yang 

melatarbelakangi perbuatan tersebut. Sebagai contoh: suatu tindakan 

dianggap “salah” karena mengakibatkan hukuman dari orang lain.37 

Menurut Piaget penanaman nilai-nilai agama dan moral yaitu anak 

mampu berpikir dengan dua proses yang sangat berbeda tentang moralitas 

tergantung pada kedewasaan perkembangan mereka. Pada dasarnya, 

                                                           

37Kohlberg. "Pengembangan Nilai–Nilai Moral dan Agama pada Anak Usia Dini." 
(2018). H. 87 
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penanaman nilai-nilai agama dan moral sejak dini dapat membentuk naluri 

dari anak tersebut untuk menerima sikap keutamaan dan kemuliaan, dan 

anak tersebut akan terbiasa untuk melakukan akhlak mulia.38 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Kohlberg dan Piaget, dapat 

disimpulkan bahwa perkembangan moral dan agama anak usia 5–6 tahun 

adalah suatu kemampuan untuk berinteraksi dengan tingkah laku yang baik 

sesuai dengan norma-norma, sehingga menimbulkan perilaku yang baik dan 

buruk. 

Perkembangan nilai agama dan moral adalah perubahan psikis yang 

dialami oleh anak usia dini terkait dengan kemampuannya dalam memahami 

dan melakukan perilaku yang baik serta memahami dan menghindari 

perilaku yang buruk berdasarkan ajaran agama yang diyakini. Kemudian 

setidaknya ada dua teori yang mengungkapkan munculnya keagamaan pada 

anak usia dini, yaitu: 

a. Rasa ketergantungan (sense of depend)  

Manusia dilahirkan kedunia ini memiliki empat kebutuhan, yakni 

keinginan untuk perlindungan (security dan safety), keinginan akan 

pengalaman baru (new experience), keinginan untuk mendapatkan 

tanggapan (respone) dan keinginan untuk dikenal (recognition). 

Berdasarkan kenyataan dan kerjasama dari keempat keinginan itu, maka 

                                                           

38 Piaget  . “ Pentingnya penanaman nilai agama dan moral terhadap anak usia dini” 
vol 2. (2022). h. 278 



41 
 

 

bayi sejak dilahirkan hidup dalam ketergantungan. Melalui pengalaman-

pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu kemudian terbentuklah 

rasa keagamaan pada diri anak. 

b. Instink Keagamaan  

Bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa instink, diantaranya 

instink keagamaan. Belum terlihatnya tindak keagamaan pada diri anak 

karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangan berfungsinya 

insting itu belum sempurna.10 Dengan demikian pendidikan agama perlu 

diperkenalkan kepada anak jauh sebelum usia 7 tahun. Artinya, jauh sebelum 

usia tersebut, nilai-nilai keagamaan perlu ditanamkan kepada anak sejak usia 

dini. nilai keagamaan itu sendiri bisa berarti perbuatan yang berhubungan 

antara manusia dengan tuhan atau hubungan antar sesama manusia.39 

Perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini sendiri 

sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua terhadapnya sejak ia dilahirkan. 

Berikut beberapa sikap orang tua yang perlu diperhatikan dalam 

menentukan perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini antara lain:  

1) Konsisten dalam mendidik anak Ayah dan ibu harus memiliki sikap 

dan perlakuan yang sama dalam melarang atau membolehkan tingkah 

laku tertentu kepada anak. Suatu tingkah laku anak yang dilarang oleh 

                                                           

39 Toni Pransiska, Kado Istimewa Untuk Anaku, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), h. 
34. 
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orang tua pada suatu waktu, harus juga dilarang apabila dilakukan 

kembali pada waktu lain. 

2) Sikap orang tua dalam keluarga Sikap orang tua terhadap anak dapat 

mempengaruhi perkembangan nilai agama dan moral anak, yaitu 

melalui proses peniruan (imitasi). Sikap orang tua yang keras 

(otoriter) cenderung melahirkan sikap disiplin semua pada anak, 

adapun sikap yang acuh tak acuh, atau sikap masa bodo cenderung 

mengembangkan sikap kurang bertanggung jawab dan kurang 

memperdulikan norma pada diri anak. Sikap yang sebaliknya dimiliki 

oleh orang tua yaitu sikap kasih sayang, keterbukaan, musyawarah 

(dialogis), konsistem serta memberikan teladan yang baik. 

3) Penghayatan dan pengamalan agama yang dianut Orang tua 

merupakan panutan (teladan) bagi anak, termasuk disini panutan 

dalam mengamalkan ajaran agama. Orang tua yang menciptakan iklim 

yang religious (agamis) dengan cara memberikan ajaran atau 

bimbingan tentang nilai-nilai agama kepada anak, maka anak akan 

mengalami perkembangan nilai agama dan moral yang baik 

4) Sikap orang tua dalam menerapkan norma Orang tua yang tidak 

menghendaki anaknya berbohong atau berlaku tidak jujur, maka 

mereka harus menjauhkan dirinya dari perilaku berbohong atau tidak 

jujur.40 

                                                           

40 Syamsul Yusup LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: Rosda, 
2019), h. 133 
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2. Indikator Perkembangan Agama Anak 

Dalam permendikbud No. 137 tahun 2014 mengatakan bahwa standar 

tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahundapat diukur sesuai 

dengan tahapan agama dan moral anak.41 

Tabel 2.1 Perkembangan Agama dan Moral Anak Usia 5-6 Tahun 

Sumber: Permendikbud No. 137 Tahun 2014 

Usia Anak Indikator Pencapaian Perkembangan Agama Anak Usia 5-6 

Tahun 

5-6 Tahun a. Anak Mengenal agama yang dianut 

b. Anak mengerjakan ibadah 

c. Anak berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, 

dsb 

d. Anak menjaga kebersihan diri dan lingkungan  

e. Anak mengetahui hari besar agama 

f. Anak   menghormati (toleransi) agama orang lain 

3. Tujuan Perkembangan Agama Anak 

Berbicara soal sesuatu pasti tidak terlepas dari apa yang dinamakan 

tujuan, arah, haluan, dan sasaran yang ingin dicapai dari suatu perbuatan 

tersebut, sebab apapun perbuatan yang dilakukan tanpa memiliki arah, 

tujuan, dan sasaran maka sesuatu itu tidak akan memiliki arti bahkan tidak 

                                                           

41 Republik Indonesia, peraturan mentri Pendidikan dan kebudayaan republic 
Indonesia no 137 tentang standar nasional Pendidikan anak usia dini, tahun 2014. 
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ada tapal batas yang menjadi dasar dan menjadi acuan bahwa sesuatu itu 

telah berhasil untuk dilakukan. 

Nilai keagamaan yakni untuk menempatkan alas keimanan melalui 

keindahan taqwa dan budi pekerti, kemampuan, percaya diri, dan kemauan 

hidup bersama masyarakat. Siapa yang dia suka. Menurut Hidayat tujuan 

khusus anak prasekolah untuk mengembangkan nilai-nilai agama adalah : 

a. Menumbuhkan iman dan cinta kepada Tuhan;  

b. Mendorong anak untuk menyembah Tuhan;  

c. Memperoleh prilaku dan kelakuan anak berdasarkan nilai-nilai 

keagamaan;  

d. Menolong anak jadi lebih memilliki iman serta taat kepada Allah. 

Adapun tujuan Pendidikan agama Islam dapat dikelompokkan 

kedalam dua bagian, yakni tujuan pendidikan Islam secara umum serta 

secara khusus: 

1) Tujuan Umum 

Tujuan ini merupakan cita-cita yang ingin digapai dan hasil dari 

seluruh usaha yang dilakukan. Oleh sebab itu, menurut Chotibul Umam 

menguraikan tujuan umum dalam pendidikan Islam yakni membentuk 

individu muslim yang beriman dan bertakwa, dengan maksud ingin 

mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.42  

                                                           

42 Hidayat, Pendidikan Islam Strategi dan Metode Pembelajaran PAI di Sekolah Umum 
(Riau: Dotplus Publisher, 2020), h. 15-16. 
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2) Tujuan Khusus 

Tujuan khusus ialah tujuan lebih terarah, menurut Chotibul Umam 

tujuan khusus pendidikan Islam diantaranya: 

a) Membentuk pribadi muslim yang shaleh dengan tetap mengedepankan 

rohaniyah, emosional, intelektual, fisik, dan sosial. 

b) Membentuk masyarakat muslim yang shaleh pada lingkungan keluarga 

serta masyarakat.43 

Sedangkan Abdurrahman an-Nahlawi berpandangan jika tujuan 

pendidikan Islam selaras dengan tujuan dari penciptaan manusia, yakni 

penghambaan, ketundukan, serta kekhalifahannya di muka bumi. Tujuan ini 

dimaksudkan agar manusia dapat merealisasikan penghambaan, dan 

ketundukannya hanya kepada Allah swt baik untuk dirinya sendiri maupun 

secara sosial, serta tujuan kekhalifahannya yang dapat membentuk manusia 

agar tidak mengeksploitasi alam.44 Abdurrahman an-Nahlawi berpandangan 

adanya kesamaan antara tujuan Islam dengan tujuan pendidikan Islam. Oleh 

sebab itu, baik dasar segala sesuatu dalam konsep pendidikan Islam haruslah 

diilhami oleh ajaran Islam. 

Sedang dalam perspektif Azyumardi Azra, terdapat dua tujuan dalam 

pendidikan Islam, yakni tujuan khusus dan umum. Tujuan umum pendidikan 

                                                           

43 Chotibul Umam, Pendidikan Islam Strategi dan Metode Pembelajaran PAI di 
Sekolah Umum, h. 16. 

44 Abdurrahman an-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat, 
2018  h. 117. 
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Islam yakni mendidik individu-individu muslim beriman, dan bertakwa serta 

mampu menciptakan kehidupan manusia yang bahagia di dunia serta akhirat. 

Adapun tujuan khususnya yakni, kecakapan peserta didik akan arahan yang 

sudah diberikan dari berbagai aspek, yaitu; keterampilan, kemauan, 

kemampuan, perasaan dan pikiran.45 Terdapat dua tujuan pendidikan Islam 

menurut Azyumardi Azra yakni tujuan umum yang membentuk pribadi 

beriman dan bertakwa serta bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan 

khususnya yakni pada pengembangan seluruh bidang yang ada dalam dalam 

diri manusia. 

Dari beberapa pendapat para pakar yang telah dijelaksan, maka 

disimpulkan jika tujuan pendidikan Islam yakni agar menciptakan pribadi 

muslim yang beriman serta bertakwa, sebagaimana alasan penciptaan dari 

manusia itu sendiri, juga berfokus pula pada pembentukan pribadi muslim 

yang mempunyai akhlak yang baik serta memiliki penguasaan atas ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sebagai penunjang dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai khalifah, dan dapat mengamalkannya baik untuk dirinya 

sendiri maupun kepada lingkungan sosialnya. 

 

 

 

                                                           

45 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, 
2020 h. 8-9. 
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4. Pentingnya Pendidikan Agama Bagi Anak 

Secara umum pendidikan agama adalah latihan mental, moral dan 

jasmani yang akan menghasilkan manusia berbudaya untuk melaksanakan 

kewajiban dan tanggung jawab ditengah masyarakat selaku hamba Allah Swt. 

Menurut Zakiah Darajat bahwa pendidikan agama yakni melalui 

ajaran-ajaran Islam dengan bimbingan serta asuhan terhadap anak agar 

nantinya setelah selesai anak dapat memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh 

serta menjadikan ajaran agama sebagai pendangan hidup demi kemaslahatan 

dan kesejahteraan di dunia dan akhirat.46 

Salah satu pendidikan yang harus diperhatikan untuk anak dalam 

lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan adalah Pendidikan agama 

Islam. Menurut Mujtahid pendidikan agama Islam adalah proses pendidikan 

yang mampu menggugah kesadaran anak/peserta didik untuk menjadi 

pribadi muslim sejati. Jadi, pendidikan agama Islam adalah usaha yang 

dilakukan berupa pengajaran, bimbingan dan asuhan terhadap anak agar 

anak dapat memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam menuju 

jalan yang benar. 47 Dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam 

adalah usaha yang dilakukan berupa pengajaran, bimbingan, dan asuhan 

                                                           
46 Zakiah, D. (2015). Ilmu Jiwa Agama. Jakarta: Bulan Bintang. 
47 Mujtahid, Reformulasi Pendidikan Islam, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 

56.  
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terhadap anak agar anak dapat memahami, menghayati dan mengamalkan 

agama Islam menuju jalan yang benar. 

Nilai keagamaan yakni untuk menempatkan alas keimanan melalui 

keindahan taqwa dan budi pekerti, kemampuan, percaya diri, dan kemauan 

hidup bersama masyarakat. Siapa yang dia suka. Tujuan khusus anak 

prasekolah untuk mengembangkan nilai-nilai agama adalah: (Hidayat, O., 

2008) : (A) Menumbuhkan iman dan cinta kepada Tuhan; (b) Mendorong 

anak untuk menyembah Tuhan; (c) Memperoleh prilaku dan kelakuan anak 

berdasarkan nilai-nilai keagamaan; (d) Menolong anak jadi lebih memilliki 

iman serta taat kepada Allah.48 

 

 

                                                           
48 Oktarina, A., & Latipah, E. (2021). Perkembangan Agama Anak Usia Dini (Usia 0-6 

Tahun) Beserta Stimulasinya. Paudia, 10(1), hal. 143 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang berjudul Awareness Ayah Berprofesi Nelayan 

Terhadap Perkembangan Agama Anak Usia 5-6 Tahun ini yalng akan di 

laksanakan di Selayar tepatnya pada Pulau Jinato, menggunakan jenis 

penelitian kualitatif karena penelitian mengambil sumber data dari 

lingkungan alamiah serta kajian utamanya adalah peristiwa-peristiwa yalng 

terjadi di dalam sosial, sedangkan peneliti merupakan instrumen kunci 

utama dalam proses penelitian.  

Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat metode post 

positivisme dengan kondisi obyek yang natural, dengan menempatkan 

peneliti sebagai alat atau instrument kecil, teknik pengumpulan data bersifat 

gabungan (data kuantitatif dan kualitatif). Analisis data berjenis analisis 

induktif dan menekankan pada kualitas dan hasil penelitian lebih 

menitikberatkan pada makna daripada generalisasi pada obyek penelitian. 

Jadi penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian 

alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada 

proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepattepatnya 

dengan data yang berupa data deskriptif. Pada penelitian ini 

mendeskripsikan kejadian yang di dengar, dirasakan dan dibuat dalam 
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pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis penelitian ini berkarakteristik 

alamiah atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan 

yang menitik beratkan pada kualitasnya.49 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode 

deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian kualitatif yaitu 

suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu 

dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata 

berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang 

diperoleh dari situasi alamiah.50 

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dikarenakan 

deskriptif kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang berdasarkan 

data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yan diselidiki, kemudian 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati serta diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara utuh. Metode ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran yang lebih mendalam tentang Awareness Ayah yang Berprofesi 

                                                           

49 Iman Gunawan, Metode Penellitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2013), hal. 87 

50 Pradopo, D.R. dkk. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha 
Widya. 
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sebagai Nelayan Terhadap Perkembangan Agama Anak Usia 5-6 Tahun di 

Selayar tepatnya Pada Pulau Jinato. 

2. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan   

Penelitian untuk mendapatkan data yang diinginkan, penelitian ini dilakukan 

disealayar tepatnya pada pulau jianto. 

Peneliti melakukan penelitian diselayar, desa jinato, Kecamatan 

takabonerate, Kabupaten selayar karena mayoritas penduduk desa jinato 

berprofesi sebagai nelayan. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan 

deskriptif yaitu bentuk penelitian paling dasar. Ditujukan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 

fenomena yang bersifat alami ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini 

mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, 

dan perbedaannya dengan fenomena lain. 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data merupakan subyek data yang diperoleh dalam 

penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh atau yang dikumpulkan ketika 

melakukan penelitian disebut sebagai data. Sebagai mana yang dijelaskan 

oleh Miza nina Adlini data tersebut dapat diperoleh, adalah hasil pencatatan 

yang baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun 
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informasi.51 Sumber data dalam penelitian ini yaitu orangtua (ayah) dan anak 

usia 5-6 tahun. Adapun jenis-jenis data terbagi menjadi dua yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer merujuk pada data-data utama yang 

diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau sumber asli. Adapun 

subjek penelitian (informan) pada penelitian ini adalah orangtua (ayah) dan 

anak. Terdapat 285 jumlah seorang penduduk yang berprofesi sebagai 

nelayan dan 15 orang yang memiliki anak yang berumur 5-6 tahun, akan 

tetapi hanya 3 orang yang peneliti dapat wawancarai dikarenakan waktu 

yang dimiliki nelayan tersebut sangat terbatas. Sedangkan data sekunder 

merupakan data-data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek 

penelitian atau sumber data yang digunakan dalam penelitian. Data sekunder 

ini berupa dokumen-dokumen pendukung seperti dokumentasi serta hasil 

wawancara. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang 

berupa buku-buku, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan 

hasil laporan. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari 

perpustakan, gambar, dokumen, dan sumber-sumber lain yang dapat 

membantu terkumpulnya data. 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

M. Makbul menjelaskan bahwa Metode Pengumpulan data adalah 

teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. Metode pengumpulan data sebagai suatu metode yang 

                                                           

51 Miza nina Adlini, dkk, Metode Penelitin Kualitatif Studi Pustaka, Jurnal Edumaspul, 
vol.6, no, 1, (2022) h. 8 
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independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat utama 

metode dan teknik analisis data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian 

akan digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan pada 

rumusan masalah dan kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam 

pengambilan kesimpulan atau Keputusan.52 

1. Observasi 

Teknik pengumpulan data yalng digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini yang pertama ialah observasi. Observasi merupakan 

pengamatan langsung oleh peneliti pada tempat penelitian balik secara 

terbuka maupun tertutup. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh 

Salim bahwa dalam proses observasi peneliti harus membuat catatan 

lapangan yang harus disusun setelah obsrvasi dan mengandalkan hubungan 

dengan subjek yalng diteliti.53 Dengan catatan yang dibual oleh peneliti akan 

mempermudah peneliti untuk mencari kesimpulan atas apa yang telah 

diteliti atau di amati. 

Teknik observasi merupakan salah satu teknik yang sangat membantu 

peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. 

Peneliti juga menggunakan strategi observasi sebagali langkah awal dalam 

penelitian yaitu dengan mendatanngi lokasi penelitian secara langsung dan 

mengamati social budaya serta interaksi antar masyarakat nelayan yang ada 

                                                           

52 M. Makbul, "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian", (Mal Yang 
Disajikan Pada Pascasarjana, Makassar 2021), h. 9. 

53 Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Citapustaka Media, 
2016, hal. 118 
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di Selayar tepatnya dipulau jinato, hingga peneliti mengamati proses 

sosialisasi keluarga nelayan serta bagaimana perkembangan agama anak 

dalam keluarga nelayan dengan berinteraksi langsung dengan informan yang 

diteliti. 

2. Wawancara 

Wawancara menurut Biklen yang dikutip oleh Salim ialah percakapan 

yang memiliki tujuan, biasanya percakapan dilakukan antara dua orang 

(tetapi kadang-kadang lebih) yang dipandu oleh satu orang dengan maksud 

mendapatkan keterangan. Wawancara dilakukan guna mendapatkan 

informasi langsung dari subjek penelitian secara fokus dan mendalam.  

Pada teknik wawancara ini peneliti langsung kesumber data yaitu 

subjek penelitian untuk medapatkan informasi secara lisan terkait 

perkembangan agama anak dalam keluarga nelayan dan peneliti membawa 

catatan berisi list pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara.  

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang ketiga yang akan digunakan oleh 

peneliti ialah teknik dokumentasi. dokumentasi adalah mencari data fisik 

mengenali hal-hal atau variabel fokus penelitian, dapat berupa catatan, buku, 

surat kabar, transkip, prasasti, majalah, lengger, notulen rapat, agenda dan 

lain sebagainya. Teknik ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada 

kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah, karena documentasi 
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mengamati dan mengambi data dari benda mati bukan dari benda hidup.54 

Teknik dokumentasi sangat digunakan peneliti dalam penelitian ini, yakni 

untuk mengetahui informasi terkait pulau jinato peneliti menelaah file-file 

yalng telah diberikan pihak pemerintah desa. 

E. Instrumen Penelitian  

Manusia memiliki peran umum sebagai instrumen dalam penelitian 

guna untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Instrumen 

penelitian tersebut terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Pedoman Wawancara  

Tujuan pedoman wawancara dibuat untuk digunakan peneliti ketika 

melakukan wawancara terhadap Ayah anak yang berada di Pulau Jinato 

Selayar  untuk mengetahui awareness ayah yang berkerja sebagai nelayan 

terhadap perkembangan agama anak. 

2. Lembar Observasi 

Observasi telah menjadi pilihan dalam mengumpulkan semua 

informasi yang ada di lapangan. Observasi memang adalah cara untuk 

mengamati dan mencatat berbagai kegiatan yang ada di sekitar, namun juga 

sangat memudahkan untuk memaknai apa yang ada di lingkungan itu. 

 

 

                                                           

 54 Salim dan Haidir, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis, Jakarta: 
Kencana, 2019. h. 99 
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F. Tekni Analisis Data 

Menurut Moleong bahwa analisis data adalah proses pengurutan serta 

pengorganisasian data ke dalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga 

ditemukan tema dan dapat terbentuk sebuah hipotesis kerja sesuai dengan 

apa yang disarankan oleh data.   Sedangkan menurut Bogdan daln Taylor 

yang juga dikutip oleh Sallim bahwa analisis data merupakaln proses yang 

dilakukan secara terus menerus di dalam riset observasi partisipan. Data 

yang diperoleh atau informasi yang telah di dapat akan di analisis secaral 

berkala dan kontiniu setelah dibuat catatan lapangannya untuk menentukan 

tema atau makna perilaku subjek penelitian.55 

Dalam menganalisis data penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

analisis data model Miles daln Huberman. Menurut Miles daln Huberman ada 

tiga teknik analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan.56   

1. Reduksi data  

  Reduksi data merupakan sebuah proses pemilihan dan pemusatan 

perhatian serta penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan tertulis 

di lapangan, sehingga peneliti dapat membuat data dalam bentuk 

pengkodean, pengkategorian, serta peneliti dapat mensintesis data.  

 

                                                           

55 Meleong,, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis, h. 145.   

56 Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”, 
(Jakarta: Prenademedia, 2014), hlm. 407-409 
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2. Penyajian Data  

  Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan sebuah kesimpulan dan 

pengambilan sebuah tindakan.  

3. Penarikan Kesimpulan  

  Penarikan kesimpulan terjadi setelah data disajikan, namun 

kesimpulan pada tahap pertama bersifat longgar, belum terlalu jelas arahnya 

dan bersifat terbuka, kemudian meningkat menjadi rinci hingga sampai pada 

kesimpulan final ketika data telah usai dikumpulkan.  

G. Keabsahan Data 

Untuk menguji sebuah keabsahan data peneliti akan menggunakan 

teknik triangulasi sebagai pengujian keabsahan data yang akan diperoleh. 

Penelitian kualitatif akan dilakukan pengujian terhadap keabsahan data baik 

itu dari segi kredibilitasnya, relibilitasnya, objektivitasnya, kevalidan 

eksternal maupun internal.57Pengujian keabsahan data dapat dilakukan 

dengan melakukan beberapa metode yaitu:  

1. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber merupakan cara untuk melakukan pengujian 

terhadap data dengan menggunakan berbagai informasi dari beberapa 

informan untuk meminimalisir kecacatan informasi yang didapatkan. Dengan 

                                                           
57 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D (Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 366.  
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banyaknya informan yang digunakan, maka bisa dilakukan pengecekan  

informasi yang diberikan dari satu informan ke informan lain. Jadi, 

triangulasi sumber juga berfungsi sebagai perbandingan data yang 

didapatkan antara sumber satu dengan sumber lainnya. Hal tersebut agar 

kebenaran dari informasi bisa secara jelas diketahui. Dengan kata lain, 

metode ini merupakan bagian dari pengecekan data melalui perbandingan 

informasi dari informan satu dengan informan yang lain.58 Dalam penelitian 

ini, peneliti memilih 3 sumber yakni seorang ayah dan anaknya, dan guru. 

2. Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik merupakan cara untuk melakukan pengujian 

terhadap data dengan memakai beberapa teknik atau metode dalam 

mengumpulkan informasi pada sumber yang sama yang nantinya akan jadi 

data penelitian. Peneliti akan beberapa teknik yang beda-beda dalam 

mengumpulkan data pada satu sumber. Dalam kesempatan ini, peneliti bisa 

meninjau teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang nantinya akan 

disatukan untuk sampai pada sebuah kesimpulan.  

3. Triangulasi Waktu  

Triangulasi waktu merupakan cara untuk melakukan pengujian 

terhadap keakuratan sebuah data dengan mencari informasi dalam waktu 

yang berbeda pada sumber yang sama. Hal ini bisa dilakukan pada waktu 

                                                           
58 Andarusni Alfansyur dan Mariyani, “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi 

Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial,” Jurnal Kajian, Penelitian dan 
Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No. 2 (2020), h. 146-150.  
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yang di mana narasumber luang untuk diwawancarai atau dimintai 

informasi, seperti di waktu pagi dengan suasana yang masih baik dan damai. 

Selanjutnya menanyakan kembali pada waktu siang atau sore hari untuk 

menyamakan informasi sebelumnya.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk Perhatian Seorang Ayah Yang Berprofesi Sebagai Nelayan 

Terhadap Perkembangan Agama Anak Usia 5-6 Tahun Di Jinato 

Selayar 

  Dalam memberikan pendidikan keagamaan pada anak, tiap orangtua 

atau keluarga pastilah menggunakan pola yang berbeda dan bervariasi, 

terutama pada bentuk perhatian dari seorang ayah yang berprofesi sebagai 

nelayan. Di Jinato, anak yang berumur 5-6 tahun yang memiliki ayah yang 

bekerja sebagai nelayan mendapatkan perhatian yang kurang dikarenakan 

waktu yang dimiliki sangat terbatas, ayah yang berprofesi sebagai nelayan 

tentunya akan menginggalkan anaknya untuk beberapa waktu. 

  Kesadaran orang tua dalam keluarga terhadap tanggung jawab dan 

peranannya sebagai pendidik yang pertama  dan utama sangatlah 

mempengaruhi perkembangan diri anak. Perhatian akademis seperti 

disebutkan di atas sangat dipengaruhi oleh kesempatan (waktu) dan tingkat 

pendidikan orang tua itu sendiri, karena  semakin tinggi pendidikan orang 

tua dan semakin banyak waktu yang dicurahkan, maka semakin baik pula 

perhatian dan tanggapan yang dapat dicurahkan kepada pendidikan anaknya. 

  Observasi dan wawancara dilakukan di Pulau Jinato Selayar 

menunjukkan bahwa anak-anak yang berusia 5-6 tahun yang aspek 

perkembangan agamanya kurang baik. Oleh karena itu, penting bagi orang 
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tua terutama seorang ayah untuk memperhatikan bagaimana perkembangan 

agama pada anakanya meskipun sibuk dengan pekerjaan tetapi 

perkembangan agama anak sejak dini juga penting. 

  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tgl 07 

maret 2024 hingga 14 maret 2024 kepada 3 orangtua (ayah) di Pulau Jinato 

Selayar, maka peneliti menemukan bahwa terdapat orang tua memberikan 

perhatian pada anaknya walaupun masih kurang karena  karena terdapat 

orangtua memiliki pemahaman yang baik mengenai aspek keagamaan yang 

akan ditiru oleh anak dengan senantiasa melibatkan anak dalam setiap 

kegiatan keagamaan, walaupun pada bagian waktu terbatas untuk mendidik 

anak dikarenakan tuntutan pekerjaan, selain itu terdapat juga orang tua yang 

memiliki pemahaman yang kurang mengenai keagamaan sehingga 

memberikan tambahan ajaran kepada anak mengenai keagamaan pada orang 

lain seperti mengikut sertakan anak dalam kegiatan mengaji bersama yang 

dituntun oleh guru ngaji, juga ada seorang ayah yang menyerahkan urusan 

keagamaan pada istri yang senantiasa berada dirumah dikarenakan profesi 

nelayan yang jarang untuk berada di lingkungan rumah. Hal ini disampaikan 

oleh orangtua (ayah) melalui wawancara, berikut pernyataan yang 

disampaikan dari beberapan responden: 

Wawancara dengan orang tua Dl yaitu Pak Bb59 

Kalau bentuk perhatian untuk anakku itu apalagi tentang agama  
biasanya ku ajarkan ki bagaimana cara sholat kutanyaki jumlah 
rakaatnya sama mengaji juga kutanyaki sampai manami bacaannya di 

                                                           
59 BP (39 Tahun), Orang Tua Anak, wawancara, Pulau Jinato Selayar, 7 Maret 2024 
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tpa nya sama ku ajarmi juga puasa walaupun puasa setengah yang 
penting kan natau mi kalau puasa itu tahan makan ki sampai ber jam-
jam dan bisami walaupun sampai setengah hari ji. 
 

  Pak Bb mengatakan bahwa kegiatan religius atau keagamaan yang 

diajarkan kepada anak yaitu  shalat berjamaah, mengaji dan mengajarkan 

untuk berpuasa pada bulan Ramadhan. 

Itu kalau mauki anak pintar berarti saya sebagai orangtuanya haruska 
juga kasi ki contoh yang baik  

   Dalam mengajarkan anak kegiatan keagamaan orang tua perlu 

memberikan  contoh yang baik kepada anak dan senantiasa melibatkan anak 

dalam kegiatan ibadah. 

Jadi selama ka bekerja sebagai nelayan itu tidak na batasi ja untuk 
perhatikan anakku mengajari anakku dalam hal keagamaan, karena 
saya tau saya sebagai bapaknya yang na jadikan contoh anakku yang 
na jadikan teladan, sehingga dalam kegiatan apapun yang berkaitan 
dengan agama pasti kulibatkan ki anakku. 
 

Pak Bb mengatakan bahwa profesi yang ia jalani bukan penghalang 

baginya untuk mengajarkan anak mengenai agama, sebab orang tua yang 

seharusnya menjadi teladan bagi anak, sehingga pak Bb senantiasa 

melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan. 

pastinya saya sebagai orangtuanya mau yang terbaik untuk anaknya, 
jadi tugasku itu selaluka ingatkan anakku akan kewajibannya kepada 
sang pencipta dari sekarang supaya nantinya anak saya akan lebih 
bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain tentang agama. 
 

  Menurut pak Bb memberikan stimulus dan ilmu tauhid perlu 

diberikan orang tua kepada anak untuk selalu memberikan kesadaran 

kepada anak agar senantiasa mengingat untuk apa ia dilahirkan didunia. 
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Wawancara dengan orang tua dari IA yakni Bapak AY selaku narasumber 

pihak kedua yang diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut60 

Sebagai seorang nelayan terkadang juga seluruh Pelajaran anak saya 
itu termasuk Pendidikan agamanya saya serahkan semua ke gurunya  
karena saya sama istriku sibuk sekali kalau naikka dari melaut dan 
ada ikan saya dapat istriku lagi yang kerjai itu dari dibelah dan istri 
saya terkadang sibuk untuk mengerjakan pekerjaan kami, sehingga 
terkadang kami tidak begitu memperhatikan perkembangan anak 
dalam bidang agama, untuk keterlibatan ke agamaan saya rasa kurang 
terlibat karena menyerahkan segala hal ke gurunya saja 

  Bapak AY mengakui bahwa ia kurang terlibat dalam aspek agama 

anak, dan menyerahka sepenuhnya kepada guru anak, dikarenakan ia dan 

istinya memiliki kesibukan masing-masing dalam pekerjaannya. 

Jadi rencana ku untuk anakku kedepannya itu agar pemahamannya 
tentang agama lebih baik, berniatka untuk sekolahkan ki di pesantren 
. kalau saya tidak bisa kasi pemahaman yang baik tentang agama 
kepada anak saya setidaknya ada usaha atau bentuk perhatian yang 
saya berikan yaitu dengan menyekolahkannya ke pesantren. 

 
  Bapak AY mengatakan bahwa demi memberikan anak pemahaman 

agama yang baik ia ingin menyekolahkan sang anak pada sekolah keagamaan 

seperti pesantren agar pemahaman agama anak lebih baik di banding orang 

tuanya. 

Wawancara dengan orang tua dari AF yakni Bapak AS yang 

diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut61 

  Yang berhubungan tentang Pelajaran itu saya serahkan ke istriku dan 
itu termasuk Pendidikan agama karena saya tidak mempunyai waktu  
perhatikan itu yah karena tuntutan pekerjaan saya yang terkadang 
membuat saya jarang berada dirumah, sehingga seluruh kegiatan 
anak saya serahkan ke istri saya 

 

                                                           
60 AY (42 Tahun), Orang Tua Anak, wawancara, Pulau Jinato Selayar, 9 Maret 2024 
61 AS (45 Tahun), Orang Tua Anak, wawancara, Pulau Jinato Selayar, 14 Maret 2024 
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  Bapak AS mengatakan bahwa ia menyerahkan sepenuhnya urusan 

anak kepada istrinya karena profesi beliau yang membuatnya jarang berada 

di sisi anak. 

Untuk saya pastikan bagaimana perkembangan anak saya, ketika saya 
mempunyai kesempatan naik didarat saya sempatkan untuk 
berdiskusi dengan istri saya mengenai sampai mana perkembangan 
anak kami, apa saja kemajuan yang anak saya sudah capai dan apa 
yang belum tercapai, saya juga mengikutkan anak dalam kelas mengaji 
bersama teman-temannya untuk menambahkan pemahaman anak 
mengenai kegiatan mengaji 

  Bapak AS mengakui dalam hal memperhatikan perkembangan anak ia 

selalu berdiskusi kepada sang istri mengenai apa hal yang sudah dan belum 

dicapai oleh anak dalam kegiatan keagamaan dan senantiasa mengikut 

sertakan anak dalam kegiatan mengaji untuk lebih mengajarkan anak tentang 

mengaji dengan baik 

Tentunya saya sebagai orang tua pasti ingin melihat yang terbaik dan 
anaknya menjadi lebih baik lagi. Saya ingin anak saya memiliki 
pemahaman yang baik mengenai agama, karena hanya pengetahuan 
agama sang anak yang akan membantu orang tuanya kelak ketika 
sudah beda alam, jadi saya berniat memberikan sekolah pesantren 
untuk anak saya agar pemahaman agamanya lebih baik lagi 

 
  Pak AS mengatakan bahwa ia akan memberikan pengajaran agama 

yang baik bagi anak agar sang anak senantiasa memahami apa yang 

dilakukan sang anak ketika orang tuanya sudah tidak ada. 

  Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa bentuk perhatian 

yang diberikan untuk anak tidak sepenuhnya dari seorang ayah dikarenakan 

waktu, sibuknya bekerja di laut, serta kurangnya pemahaman ilmu agama.    

  Dari arti pokok mengenai kesadaran yang disebutkan oleh Dicky 

Hasrianto yang pertama yaitu dari kondisi bangun tidur sampai koma, dapat 
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dilihat pada hasil wawancara terdapat seorang ayah yang tidak dapat 

memberikan perhatian terhadap anaknya full dalam 24jam karena ayah 

memiliki waktu lebih banyak dilaut dibanding dirumah bahkan dalam 

memberikan perhatian untuk anaknya biasanya tidak smapai 12 jam lalu 

turun kembali ke laut. Kedua yaitu kesadaran sebagai pengalaman, dapat 

dilihat pada wawancara terdapat ayah yang juga dalam memberikan 

perhatian untuk anaknya berdasarkan pengalaman yang ia lihat atau temui 

seperti ketika ia bertemu dengan anak orang lain yang seumuran dengan 

anaknya lalu ia menanyakan berapa jumlah rakat pada sholat maghrib lalu 

anak tersebut menjawab dengan benar dan tiba-tiba ia kepikiran bagaimana 

dengan anak saya sendiri apakah ia sudah mengetahui jumlah-jumlah rakaat 

dalam sholat dan itulah yang dikatakan kesadaran sebagai pengalaman. 

Ketiga yaitu kesadaran sebagai pikiran, dapat dilihat pada wawancara yang 

mengatakan bahwa ia akan menyekolahkan anaknya ke pesantren. Disini 

terdapat seorang ayah yang sudah memikirkan nasib anak kedepannya nanti 

karena ia sadar bahwa selama ini ia masih kurang dalam memberikan 

perhatian terkait pendidikan agama dan akhirnya memutuskan untuk 

menyekolahkan anaknya nanti ke lembaga pendidikan yang fokus 

pembelajarannya itu banyak ke pendidikan agama (pesantren). 

  Orang tua yang punya tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih peka 

terhadap pendidikan anak. Orang tua yang berprofesi pada instansi 

pemerintah akan lebih banyak waktu untuk memperhatikan kegiatan belajar 

anaknya. Hal itu disebabkan karena sudah ada ketentuan waktu yang 
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digunakan untuk bekerja setiap hari di samping hari libur sebagaimana 

ketentuan yang sudah diatur. Dengan demikian mereka dapat menggunakan 

waktu luang untuk memperhatikan dan membimbing anaknya dalam belajar. 

Ansary mengatakan bahwa anak-anak dari keluarga yang orang tuanya 

mempunyai mata pencaharian hidup berdasarkan keahliannya ataupun 

pegawai kantor akan berhasil pendidikannya.62  

  Berdasarkan yang dikemukakan oleh Ansary maka perhatian maupun 

arahan yang memadai dari orangtua dalam usaha anak sangat diperlukan. 

Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam keluarga harus 

benar-benar dilaksanakan. Sebagai orangtua harus menjadi contoh yang baik 

bagi anakanaknya. Karena anak itu sifatnya menerima semua yang dilakukan, 

yang dilukiskan dan condong kepada semua yang tertuju kepadanya. Jika 

anak itu dibiasakan dan diajari berbuat baik maka anak itu akan hidup 

bahagia di dunia dan akhirat. Tetapi jika dibiasakan berbuat jahat dan 

dibiarkan begitu saja, maka anak itu akan celaka dan binasa. Jadi, yang 

menjadi ukuran dari ketinggian anak itu ialah terletak pada tanggungjawab 

(pendidik) dan walinya. 

  Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Anas pada tahun 2023 

tentang “Kesadaran Orangtua Nelayan Terhadap Pendidikan Agama Anak : 

Studi Kasus Di Masyarakat Tambak Lorok Semarang”. Dimana hasil 

penelitiannya yaitu (a) kesadaran orangtua (suami) dalam mendidik anak 

dirumah terhalang adanya kesibukan sebagai nelayan, umumnya yang 
                                                           

62 Ansary,  Motivasi dalam Belajar, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan 
Kebudayaan, 2010),  hlm. 6.   
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mendidik anak adalah seorang ibu, (b) peran tokoh agama dalam mendidik 

anak memiliki peran penting ditengah social Masyarakat, (c) bentuk perilaku 

agama anak nelayan lahir karena adanya kebiasaan yang ada di Masyarakat 

nelayan.63 

B. Faktor penghambat dan pendukung awareness seorang ayah yang 

berprofesi sebagai nelayan untuk perkembangan agama anak usia 

5-6 tahun dipulau jianto selayar 

  Dari beberapa bentuk perhatian yang diberikan dari seorang ayah 

yang berprofesi sebagai nelayan terhadap anaknya dapat dilihat bahwa 

indikator Pencapaian Perkembangan Agama Anak Usia 5-6 Tahun tidak 

terlaksanakan begitu baik. Kesadaran orang tua dalam keluarga terhadap 

tanggung jawab dan peranannya sebagai pendidik yang pertama  dan utama 

sangatlah mempengaruhi perkembangan diri anak. Perhatian akademis 

seperti disebutkan di atas sangat dipengaruhi oleh kesempatan (waktu) dan 

tingkat pendidikan orang tua itu sendiri, karena  semakin tinggi pendidikan 

orang tua dan semakin banyak waktu yang dicurahkan, maka semakin baik 

pula perhatian dan tanggapan yang dapat dicurahkan kepada pendidikan 

anaknya. 

  Dalam mendidik anak tentunya terdapat permasalahan yang dialami 

oleh pendidik, dari permasalahan inilah yang akan menghambat tercapainya 

tujuan suatu Pendidikan. Pada keluarga nelayan pulau jianto selayar  ini 

                                                           

63 Anas dkk : Kesadaran Orangtua Nelayan Terhadap Pendidikan Agama Anak: Studi 
Kasus Di Masyarakat Tambak Loro k Semarang, 2023  
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tentunya permasalahan yang mereka hadapi ialah kehilangan figur seorang 

ayah yang seharusnya dapat mendidik anak di dalam keluarga dan 

mengarahkan anak, akan tetapi karena tuntutan pekerjaan yang harus 

berlayar di laut dan terhalang  sinyal sehingga waktu untuk keluarga dan 

mendidik anak menjadi terhambat. Selain itu yang juga menjadi 

permasalahan dalam mendidik anak dikeluarga nelayan pulau Jinato Selayar 

adalah karena kurangnya pengetahuan. 

  Berdasarkan hasil observasi di Pulau Jinato peneliti menemukan 

bahwa orangtua terutama seorang ayah sangat berperan penting yang dapat 

menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam perkembangan agama 

anak. Peneliti melihat bahwa kurangnya interaksi antara anak dan seorang 

ayah karena pekerjaan yang memiliki waktu lebih banyak dilaut 

dibandingkan dirumah. Berikut pernyataan yang sampaikan dari salah satu 

responden yang Bernama AS 

  Kalau untuk pelajarannya anak ku itu tidak ada saya tau saya 
serahkan ji semua ke istriku karena kurang saya waktu ku dirumah 
bahkan  dalam satu minggu itu biasanya 1 harija naik itupun tidak 1 
hari full, dan biasanya kalau naik ka itu pergija istirahat total habis itu 
turunka lagi kelaut jadi tidak ada waktuku untuk lihat bagaimana 
perkembangan anakku.64 

Bapak AS mengakui bahwa seluruh kegiatan keagamaan ia serahkan ke 

istrinya dikarenakan profesi yang ia jalani mengharuskan ia untuk berada 

dilaut dengan waktu yang lama. 

Masih berbicara tentang banyaknya waktu dilaut daripada waktu 

berada dirumah, berikut pendapat orangtua (bapak) Bb: 

                                                           
64

 AS (45 Tahun), Orang Tua Anak, wawancara, Pulau Jinato Selayar, 14 Maret 2024 
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Bekerja sebagai nelayan pasti ada beberapa penghambat yang 
menjadi tantangan dalam pekerjaan ini seperti, ketika masuk mi 
waktu sholat. Saya itu biasanya tidak pernah ka tepat waktu untuk 
sholat karena itu saya sedang berada ditenag-tengah laut manami 
biasa besar juga ombaknya tambah tidak sholat ma tapi biasanya 
kalau rencana ja mau naik yah saya jamak mi kalau sampai rumah 
atau saya qadha diwaktu lain kalau sempatji, na kalau bertanya mi 
anakku tentang itu saya berusaha jelaskan menagap hal tersebut saya 
lakukan dan ku jelaskanmi sampainya paham.65 
 
Selain waktu untuk keluarga, hambatan lain yang dirasakan oleh 

bapak Bb yaitu ketika waktu shalat tiba terkadang mengqadha shalat, namun 

memberikan penjelasan kepada sang anak ketika sang anak menanyakan hal 

itu. 

  Pak Bb mengakui ada hambatan yang dihadapi ketika sedang 

melakukan profesinya salah satunya yaitu penundaan waktu shalat, yang 

kemudian ketika sang anak bertanya mengapa hal tersebut terjadi, ia 

berusaha untuk memberikan penjelasan dan pengertian kepada anak. 

  Selain itu, peneliti juga melihat terdapat orang tua yang kurang 

memiliki pemahaman berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang 

terbaik bagi anak dengan cara mengikut sertakan anak dalam kegiatan 

keagamaan dan memiliki tujuan untuk menyekolahkan anak disekolah agama 

atau pesantren. Berikut pernyataan yang disampaikan dari salah satu 

responden yaitu bapak AY 

Untuk kegiatan keagamaan biasa kalau sholatka kupanggil mi juga 
ikut-ikut disampingku biar main-main ji asalkan natau mi gerakan 
sholat sudah ka sholat kusuruhmi ambil iqra nya dan kutanyami 
sampai manami bacaanya dan kusuruh baca kembali. Mau saya tau 
sudah sampai mana mengajinya karena yang ajari itu mengaji yah 
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 Bb (39 Tahun), Orang Tua Anak, wawancara, Pulau Jinato Selayar, 7 Maret 2024 
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gurunya di tpa dan gurunya juga disekolah jadi tugasku saya dirumah 
kusuruh ulang-ulang bacaannya karena saya juga sadar kalau 
mengajiku masih terbata-bata dari pada saya ajari anakku hal yang 
salah jadi mending saya masukkan ke tpa.66 
 

  Bapak AY mengikut sertakan anak dalam kegiatan ibadah shalat di 

lingkungan rumah, sedangkan kegiatan mengaji Bapak AY mengikut sertakan 

anak dalam kelas mengaji dikarenakan pemahaman beliau masih minim 

dalam membaca al-qur’an. 

  Berikut pendapat dari bapak AS : 

Tentunya saya sebagai orang tua pasti ingin melihat yang terbaik dan 
anaknya menjadi lebih baik lagi. Saya ingin anak saya memiliki 
pemahaman yang baik mengenai agama, karena hanya pengetahuan 
agama sang anak yang akan membantu orang tuanya kelak ketika 
sudah beda alam, jadi saya berniat memberikan sekolah pesantren 
untuk anak saya agar pemahaman agamanya lebih baik lagi67 

 
  Pak AS mengatakan bahwa ia akan memberikan pengajaran agama 

yang baik bagi anak agar sang anak senantiasa memahami apa yang 

dilakukan sang anak ketika orang tuanya sudah tidak ada. 

  Orang tua merupakan menjadi faktor yang berpengaruh pada aspek 

perkembangan terutama pada aspek keagamaan anak usia dini tergantung 

bagaimana orang tua mendidik anaknya. Orang tua yang kurang 

memperhatikan bagaimana perkembangan agama anaknya akan berdampak 

pada anak itu sendiri. Jadi usaha dalam keluarga selalu menyangkut tentang 

pendidikan karena disebabkan antara faktor lingkungan, keluarga atau 

keluarga yang tidak dapat dipisahkan. Jika ketiga lingkungan tersebut anak 
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  Ay (42 Tahun), Orangtua Anak, wawancara, Pulau jinato Selayar, 8 maret   2024 
67

 AS (45 Tahun), Orang Tua Anak, wawancara, Pulau Jinato Selayar, 14 Maret 2024 
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mendapat pendidikan yang baik maka ia akan mengalami perubahan yang 

baik pula. Berarti orang tua harus lebih selektif dan hati-hati untuk dapat 

mencari lingkungan yang baik bagi anak-anaknya.  Pengaruh yang merugikan 

dan yang menguntungkan bagi keluarga terhadap pendidikan anak 

merupakan pendorong bagi orang tua atau pendidik untuk mencari jalan 

terhadap hal-hal yang positif. Dengan demikian fungsi keluarga sebagai pusat 

pendidikan sangat tergantung pada keluarga beserta sumber belajar yang 

ada. Dengan adanya kerja sama, maka pendidikan anak akan berjalan dengan 

baik. 

  Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti 

lakukan, peneliti melihat bahwa ada beberapa faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambat perkembangan agama pada anak usia 5-5 tahun 

di Jinato Selayar. Yang menjadi faktor penghambat diantaranya orangtua, 

profesi yang dijalani, serta lingkungan. Sedangkan yang menjadi faktor 

pendukung yaitu adanya peran guru yang sangat membantu dalam 

perkembangan agama anak. 

  Berikut beberapa faktor yang peneliti coba uraikan berdasarkan fakta 

dari proses penelitian. Faktor penghambat di antaranya ialah: 

1. Orangtua 

Kurangnya pemahaman orang tua mengenai agama yang perlu di 

ajarkan untuk anak.  
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2. Profesi sebagai nelayan 

Karena berprofesi sebagai nelayan mengakibatkan kurangnya waktu 

untuk memberikan pengajaran mengenai agama pada anak 

dilingkungan rumah. 

Faktor pendukung diantaranya ialah: 

1. Peran Guru 

Adanya peran guru yang membantu dalam perkembangan aspek anak. 

2. Usaha Orangtua  

Orang tua yang kurang memiliki pemahaman berusaha sebaik 

mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi anak dengan cara 

mengikut sertakan anak dalam kegiatan keagamaan dan juga memiliki 

tujuan untuk menyekolahkan anak di sekolah agama atau pesantren. 

  Berdasarkan yang telah diuraikan diatas ternyata sejalan dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Ambrawati pada tahun 2019 

tentang “Pola Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Nelayan Miyang Di 

Bajomulyo Pati “. Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil penelitian 

yaitu Permasalahan yang di hadapi keluarga nelayan miyang dalam 

memberikan pendidikan agama pada anak disebabkan oleh beberapa faktor. 

Pertama, faktor eksternal yaitu faktor kurangnya perhatian orangtua 

disebabkan pekerjaan ayah yang harus berlayar di laut begitu juga seorang 

ibu yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga sehingga waktu 

untuk keluarga berkurang, faktor teladan dari orangtua. Kedua, faktor 

internal yaitu faktor minat belajar anak dalam mempelajari ilmu agama Islam 
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yang kurang. Selain itu terdapat faktor teknologi yang juga mempengaruhi 

proses belajar.68 

C. Dampak awareness seorang ayah yang berprofesi sebagai nelayan 

terhadap perkembangan agama anak usia 5-6 tahun di pulau Jinato 

Selayar 

  Kesadaran orang tua dalam keluarga terhadap tanggung jawab dan 

peranannya sebagai pendidik yang pertama  dan utama sangatlah 

mempengaruhi perkembangan diri anak. Perhatian akademis seperti yang 

disebutkan di atas sangat dipengaruhi oleh kesempatan (waktu) dan tingkat 

pendidikan orang tua itu sendiri, karena  semakin tinggi pendidikan orang 

tua dan semakin banyak waktu yang dicurahkan, maka semakin baik pula 

perhatian dan tanggapan yang dapat dicurahkan kepada pendidikan anaknya. 

  Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang menjadi dampak  

awareness seorang ayah yang berprofesi sebagai nelayan terhadap 

perkembangan agama anak usia 5-6 tahun yaitu kurangnya stimulus yang 

diberikan orangtua kepada anak mengenai perkembangan agama anak akibat 

profesinya, Adapun dampak positifnya yaitu orangtua selalu 

mengikutsertakan anak dalam sekolah keagamaan dan juga adanya peran 

guru yang sangat berperan dalam pengingkatan aspek agama anak. 

  Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terdapat beberapa 

dampak awareness seorang ayah yang berprofesi sebagai nelayan terhadap 

perkembangan agama anak usia 5-6 tahun di pulau Jinato Selayar: 
                                                           

 68 Siti Abrawati. “Pola Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Nelayan Miyang Di 
Bajomulyo Juwana Pati”. Skripsi. 2019 
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1. Kurangnya stimulus yang diberikan orang tua kepada anak mengenai 

pemahamannya terhadap perkembangan agama anak akibat profesi 

yang dikerjakan 

2. Sebagian orang tua yang kurang akan pemahaman mengenai 

perkembangan anak, memilih mengikutsertakan anak dalam sekolah 

keagamaan sehingga sekolah agama bisa hidup Kembali. 

3. Peran guru dalam peningkatan agama anak sangat berperan penting 

dalam peningkatan aspek agama anak. 

  Sebagaimana penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sutiyono 

Agus pada tahun 2023 yang berjudul “Kesadaran Orangtua Nelayan Terhadap 

Pendidikan Agama Anak: Studi Kasus Di Masyarakat Tambak Lorok 

Semarang”. artikel ini bertujuan untuk mengungkap kesadaran orang tua 

dalam mengenalkan, memfasilitasi dan membiayai pendidikan agama anak. 

Riset kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang bersandar 

pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan 

(a) kesadaran orangtua (suami) dalam mendidik anak dirumah terhalang 

adanya kesibukannya sebagai nelayan, umumnya yang mendidik anak adalah 

seorang ibu, (b) peran tokoh agama dalam mendidik anak memiliki peran 

penting di tengah sosial masyarakat, (c) bentuk perilaku agama anak nelayan 

lahir karena adanya kebiasaan yang ada di masayarakat nelayan.69 

                                                           

69 Sutiyono, Agus. "Kesadaran Orangtua Nelayan Terhadap Pendidikan Agama Anak: 
Studi Kasus Di Masyarakat Tambak Lorok Semarang." Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional 5.1 
(2023): 30-40. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai awareness 

ayah yang berprofesi sebagai nelayan terhadap perkembangan agama anak 

dijinato selayar dapat disimpulkan: 

1. Bentuk Perhatian Seorang Ayah Yang Berprofesi Sebagai Nelayan 

Terhadap Perkembangan Agama Anak Usia 5-6 Tahun Di Jinato 

Selayar, Seorang ayah yang memiliki profesi sebagai nelayan memang 

mempunyai waktu yang tidak banyak dirumah, akan tetapi ia tidak 

lupa dengan tugasnya sebagai seorang ayah. Selalu memperhatikan 

bagaimana perkembangan anaknya terutama pada bidang agama, dan 

sebagian ayah juga menyerahkan didikan untuk anaknya itu kepada 

istri atau guru disekolahnya. Mengenai bentuk perhatian dari ayah 

seorang nelayan terdapat satu jawaban dari ayah anak yang menjadi 

perhatian bagi peneliti yaitu dari sekarang ia berencana untuk 

menyekolahkan anaknya ke pesantren agar pemahaman agamanya 

lebih baik lagi. 

2. Adapun Faktor penghambat dan pendukung awarenee ayah yang 

berprofesi sebagai Nelayan. Faktor penghambatnya yaitu karena 

kurangnya pemahaman orangtua tentang agama dan juga 

dikarenakan frofesinya yang tidak mempunayai waktu yang cukup. 



 

 

76 

Sedangkan faktor pendudkungnya yaitu adanya peran guru dalam 

aspek perkembangan anak dan juga niat baik yang dimiliki oleh 

orangtua yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk 

anaknya, bahkan berencana untuk menyekolahkan anaknya 

kepesantren. 

3. Dampak awareness ayah yang berprofesi nelayan terhadap 

perkembangan agama anak yaitu kurangnya stimulus yang diberikan 

kepada anak mengenai pemahaman tentang agama akibat 

pemahaman yang rendah dan juga dikarenakan profesi yang 

dikerjakan. 

B. Implikasi 

  Implikasi yang muncul dari penelitian mengenai awareness orangtua 

yang berprofesi sebagai nelayan terhadap perkembangan agama anak usia 5-

6 tahun di jinato. Pada aspek keilmuan memberikan panggilan bagi institusi-

institusi untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemberian 

dan peningkatan agama pada anak. 

  Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam aspek 

penerapan strategi yang efektif untuk diberikan kepada orang tua mengenai 

peningkatan agama pada anak. Tujuan utamanya ialah untuk 

memperkenalkan nilai tauhid pada anak usia dini.  

C. Saran 

1.  Saran yang pertama peneliti berikan kepada pihak pemerintahan 

daerah setempat agar lebih memperhatikan kebutuhan 
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masyarakatnya dalam membangun keluarga yang rabbani dengan 

memberikan edukasi terkait bagaimana peran orang tua dalam 

keluarga.   

2. Saran kepada orang tua nelayan untuk tidak menyerahkan 

sepenuhnya pendidikan agama anak kepada lembaga pendidikan 

formal maupun non formal, karena sejatinya pendidik yang utama 

adalah kedua orang tua.   
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Wawancara dan observasi  

Nama : BB 

Ayah dari : DN 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa pandangan bapak tentang peran 

agama terhadap anak dan kehidupan 

sehari-hari? 

Kalau menurutku itu 

sangatlah penting karena 

dengan Pendidikan agama 

bisa dikatakan kita selamat 

dunia maupun akhirat dan 

yang penting diajarkan untuk 

anak dari sejak dini itu juga 

perlu 

2. Bekerja sebagai nelayan, apakah 

mempengaruhi keterlibatan bapak 

dalam Pendidikan agama anak? 

Yah mempengaruhi, tetapi itu 

bukan ji penghalang untuk 

kuperhatikan bagaimana 

Pendidikan anak saya yah 

walaupun dengan waktu 

terbatas 

3. Sejauh mana bapak terlibat secara 

langsung dalam Pendidikan agama 

anak? 

Untuk Pendidikan agama 

anak saya, saya tidak begitu 

terlibat dan menyerahkan 
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segala hal tentang Pelajaran 

kepada gurunya saja 

4. Apakah lingkungan kerja sebagai 

nelayan memiliki pengaruh terhadap 

kesadaran agama bapak? 

Yah mempengaruhi, karena 

kadang pada saat waktu 

sholat tiba saya sering 

menundanya karena 

pekerjaan  

5. Bagaimana bapak dan ibu bekerja sama 

dalam memastikan perkembangan 

agama anak terjaga? 

Ketika saya naik didarat 

sesampai dirumah saya 

berdiskusi menanyakan 

bagaimana perkembangan 

anak sekarang, dan 

mengontrol bagaimana 

mengajinya, sholatnya 

7. Apa harapan bapak terkait 

perkembangan agama anak dimasa 

depan? 

Tentunya saya sebagai 

orangtua pastilah ingin 

terbaik untu anak saya 

8. Adakah Langkah yang ingin bapak 

lakukan untuk meningkatkan kesadaran 

bapak terhadap perkembangan agama 

anak? 

Untuk memberikan 

pemahaman yang lebih baik 

untuk anak saya, yang bisa 

saya lakukan hanya 

mengingatkan dan terus 

mengingatkan tentang sholat 

dan mengajinya 
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Nama : BB 

Ayah dari : DN 

No. Indikator Penerapan Muncul Tidak  
muncul 

1.  Anak mampu mengenal 

agama yang dianut 

Anak 

mengetahui 

kewajiban 

agama (salat 

dan puasa) 

   

2. Anak mengerjakan ibadah 

 

Anak mampu 

mengerjakan 

ibadah 5 waktu 

 

 

   

3. Anak berperilaku jujur, 

penolong, sopan, hormat, 

sportif, dsb 

 

Anak mampu 

berkata jujur, 

mampu 

menolong, 

berperilaku 

sopan, hormat 

kepada orang 

tua 

   

4. Anak menjaga kebersihan Anak mampu    
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diri dan lingkungan  

 

menjaga 

kebersihan diri 

dan 

lingkungannya 

5. Anak mengetahui hari besar 

agama 

 

Anak 

mengetahui 

hari raya idul 

fitri dan idul 

adha 

   

6. Anak   menghormati 

(toleransi) agama orang lain 

Anak tidak 

mengejek 

agama yang 

dianut teman 

yang lain 
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Nama : IA 

Ayah dari : AY 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa pandangan bapak tentang peran agama 

dalam kehidupan sehari-hari? 

Kalau bicara tentang 

agama tentu sangatlah 

penting untuk anak  

2. Bekerja sebagai nelayan, apakah 

mempengaruhi keterlibatan bapak dalam 

Pendidikan agama anak? 

Iya, karena saya 

terkadang sibuk 

dengan perkerjaan 

saya sebagai nelayan 

3. Sejauh mana bapak terlibat secara langsung 

dalam Pendidikan agama anak? 

Saya kurang terlibat, 

dan saya serahkan saja 

kepada sekolah atau 

ditempat mengaji 

4. Apakah lingkungan kerja sebagai nelayan 

memiliki pengaruh terhadap kesadaran agama 

bapak? 

Kalau masalah 

berpengaruh atau tidak 

yah tentunya 

berpengaruh, karena 

pekerjaan ini memiliki 

waktu kebanyakan 

ditengah laut 
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dibanding didarat 

sehingga sholat pun 

biasanya saya tidak 

mengerjakannya 

5. Bagaimana bapak dan ibu bekerja sama dalam 

memastikan perkembangan agama anak 

terjaga? 

Kalau saya naik 

didarat, saya 

sempatkan untuk 

berbincang-bincang 

mengenai bagaimana 

perkembangan anak 

kami, dan tetap selalu 

memantau sambil 

memperingati seperti 

sholat dan mengaji  

6. Apa harapan bapak terkait perkembangan 

agama anak dimasa depan? 

Tentu kami ingin 

terbaik untuk anak 

kami dan kami 

berharap kepada guru 

disekolah dan guru 

mengajinya agar lebih 

dalam lagi dalam 

membimbing anak 
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kami 

7. Adakah Langkah yang ingin bapak lakukan 

untuk meningkatkan kesadaran agama? 

Untuk memberikan 

pemahaman agama 

yang baik kepada anak 

kami, kami berniat 

memindahkan anak 

kami nanti disekolah 

keagamaan ketika 

sudah menginjak kelas 

5 sd 

 

Nama : IA 

Ayah dari : AY 

No. Indikator Penerapan Muncul Tidak  
muncul 

1.  Anak mampu mengenal 

agama yang dianut 

Anak 

mengetahui 

kewajiban 

agama (salat 

dan puasa) 

   

2. Anak mengerjakan ibadah 

 

Anak mampu 

mengerjakan 
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ibadah 5 waktu 

 

 

3. Anak berperilaku jujur, 

penolong, sopan, hormat, 

sportif, dsb 

 

Anak mampu 

berkata jujur, 

mampu 

menolong, 

berperilaku 

sopan, hormat 

kepada orang 

tua 

   

4. Anak menjaga kebersihan 

diri dan lingkungan  

 

Anak mampu 

menjaga 

kebersihan diri 

dan 

lingkungannya 

   

5. Anak mengetahui hari besar 

agama 

 

Anak 

mengetahui 

hari raya idul 

fitri dan idul 

adha 

   

6. Anak   menghormati Anak tidak    
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(toleransi) agama orang lain mengejek 

agama yang 

dianut teman 

yang lain 
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Nama : AF 

Ayah dari : AS 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa pandangan bapak tentang peran agama 

dalam kehidupan sehari-hari? 

Bagaimana peran 

agama terhadap anak 

itu tentulah sangat 

penting dari sekarang 

dan untuk kedepannya 

nanti 

2. Bekerja sebagai nelayan, apakah 

mempengaruhi keterlibatan bapak dalam 

Pendidikan agama anak? 

Yah sangat 

mempengaruhi, karena 

saya jarang dirumah 

dirumah jadi saya 

kurang terlibat dalam 

mendidik anak saya 

3. Sejauh mana bapak terlibat secara langsung 

dalam Pendidikan agama anak? 

Untuk Pendidikan anak 

saya itu yang tahu itu 

adalah istri saya, 

karena saya serahkan 

semua kepada istri 

saya jadi bebrbicara 

tentang bagiaman saya 

terlibat yah saya 

kuarng terlibat 

4. Apakah lingkungan kerja sebagai nelayan 

memiliki pengaruh terhadap kesadaran agama 

bapak? 

Sanagat berpengaruh,  

karena itu saya 

kebanyakan dilaut 



 

 

100 

sehingga jarang untuk 

ikut sholat berjamaah 

atau bahkan sholat 

sendirian kadang saya 

kerjakan 

5. Bagaimana bapak dan ibu bekerja sama dalam 

memastikan perkembangan agama anak 

terjaga? 

Untuk memastikan 

sampai Dimana 

perkembagan anak 

saya itu terkadang saya 

berdiskusi dengan istri 

saya mengenai apa saja 

kemajuan anak kami 

apa yang sudah 

tercapai dan apa yang 

belum 

6. Apa harapan bapak terkait perkembangan 

agama anak dimasa depan? 

Tentunya kami ingin 

terbaik untuk anak 

kami, dan kami selalu 

berusaha bagaimana 

cara agar anak kami 

jauh lebih baik 

kedepannya 

7. Adakah Langkah yang ingin bapak lakukan 

untuk meningkatkan kesadaran agama? 

Kami berniat untuk 

menyekolahkan atau 

memindahkan ke 

sekolah keagamaan 

apabila dia sudah bisa 

berpisah dengan waktu 

yang lama 
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Nama : AF 

Ayah dari : AS 

No. Indikator Penerapan Muncul Tidak  
muncul 

1.  Anak mampu mengenal 

agama yang dianut 

Anak 

mengetahui 

kewajiban 

agama (salat 

dan puasa) 

   

2. Anak mengerjakan ibadah 

 

Anak mampu 

mengerjakan 

ibadah 5 waktu 

 

 

   

3. Anak berperilaku jujur, 

penolong, sopan, hormat, 

sportif, dsb 

 

Anak mampu 

berkata jujur, 

mampu 

menolong, 

berperilaku 

sopan, hormat 

kepada orang 

tua 

   

4. Anak menjaga kebersihan Anak mampu    
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diri dan lingkungan  

 

menjaga 

kebersihan diri 

dan 

lingkungannya 

5. Anak mengetahui hari besar 

agama 

 

Anak 

mengetahui 

hari raya idul 

fitri dan idul 

adha 

   

6. Anak   menghormati 

(toleransi) agama orang lain 

Anak tidak 

mengejek 

agama yang 

dianut teman 

yang lain 
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