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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Tabel berikut menampilkan daftar huruf bahasa Arab beserta 

transliterasinya ke dalam huruf Latin, yang disusun berdasarkan SKB Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987. 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif ا

 
tidak dilambangkan 

 
tidak dilambangkan 

 ب 
 

ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s a 

 
s  
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
h a 

 
h  
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 

 
kh 

 
ka dan ha 

 د 
 

dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
ż al 

 
ż  
 

żet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
żai 

 
ż 
 

żet 
 س 

 
sin 

 
s 
 

es 
 ش 

 
syin 

 
sy 

 
es dan ye 

 ص 
 

s ad 
 

s  
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d ad 

 
d  
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t a 
 

t  
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
ż a 

 
ż  
 

żet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 

 
q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 

 
k 
 

ka 
 ل 

 
lam 

 
l 
 

el 
 م 

 
mim 

 
m 
 

em 
 ن 

 
nun 

 
n 
 

en 
 و 

 
wau 

 
w 
 

we 
 هـ 

 
ha 

 
h 
 

 

ha 
 



 

 
 

 ء
 

hamżah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 

 
y 
 

ye 
 

 Hamzah (ء) yang berada di awal kata mengikuti vokal yang menyertainya 

tanpa diberi tanda apapun. Namun, jika hamzah terletak di tengah atau akhir kata, 

maka ditulis dengan menggunakan tanda apostrof (’). 

2. Vokal 

Vokal dalam bahasa Arab, sama seperti dalam bahasa Indonesia, terbagi 

menjadi vokal tunggal atau monoftong, serta vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang diwakili oleh tanda atau harakat, 

memiliki transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fatḥah a a ا

 Kasrah i i اَ 

َ
 
 ḍammah u u ا

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan kombinasi 

antara harakat dan huruf, memiliki transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى َ َـ  fatḥah dan yā’ ai a dan i 

و َ َـ  fatḥah dan wau au u dan u 

 Contoh: 

فََ  ي 
 
 kaifa : ك

لََ  و 
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan dengan kombinasi 

harakat dan huruf, memiliki transliterasi berupa huruf dan tanda, yaitu: 



 

 
 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

َ| ...َََاَ

 ...َََى
fatḥahَdan alif atau yā’ ā 

a dan garis di 
atas 

ـى  ـ  kasrah dan yā’ ī ــــ
i dan garis di 

atas 

و ُـ  ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

َ
َ
 ma ta : مَات

  rama : رَمََ

لََ  ي   qī la : ق 

َ
ُ
ت  yamu tu : يَمُو 

4. Ta ’ marbu t ah 

Terdapat dua bentuk transliterasi untuk tā’ marbūṭah, yaitu: tā’ marbūṭah 

yang diberi harakat fatḥah, kasrah, atau ḍammah, yang ditransliterasikan sebagai 

[t]. Sementara itu, tā’ marbūṭah yang tidak diberi harakat (sukun) 

ditransliterasikan sebagai [h]. 

Jika sebuah kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka tā’ 

marbūṭah tersebut ditransliterasikan dengan huruf ha (h). 

Contoh: 

َ
ُ
ة
َ
ض ََُرَو  ال 

َ
ف
 
ط
َ
الأ  : raud ah al-at fa l 

َ
ُ
ة
َ
ن ي  مَد 

ْ
ل
 
ََُا

ُ
ة
 
ل اض 

َ
ف
ْ
ل
 
ا  : al-madī nah al-fa d ilah 

َ
ُ
مَة
ْ
ك ح 

ْ
ل
 
 al-h ikmah : ا

5. Syaddah (Tasydī d) 

Syaddah atau tasydīd, yang dalam tulisan Arab diwakili oleh tanda tasydīd 

 dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ,( ــّ )

ganda) yang diikuti oleh tanda syaddah. 

Contoh: 

َ
 
نا   rabbana : رَبَّ

َ
 
نا ي  جَّ

َ
  najjaina : ن

َ
 
حَق

ْ
ل
 
 al-h aqq : ا



 

 
 

مََ عِّ
ُ
 nu“ima : ن

وَ 
ُ
 aduwwun‘ : عَد

Jika huruf ى yang diberi tasydīd terletak di akhir sebuah kata dan didahului 

oleh huruf kasrah (ّّـــــِى), maka huruf tersebut ditransliterasikan seperti huruf 

maddah menjadi ī. 

Contoh: 
 َ
 Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل 
 َ
 Arabī  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam 

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan 

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

Kata sandang tidak menyesuaikan dengan bunyi huruf yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis horizontal (-). 

Contoh: 

سَُ م 
َّ
لش
 
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

َ
ُ
ة
 
زَل
ْ
ل لزَّ
 
 al-żalżalah (bukan aż-żalżalah) : ا

َ
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
 
 al-falsafah : ا

َ
ُ
د
َ
ب لا
ْ
ل
 
 al-bila du : ا

7. Hamżah 

Aturan transliterasi huruf hamżah menjadi apostrof (’) hanya diterapkan 

pada hamzah yang berada di tengah atau akhir kata. Namun, jika hamzah terletak 

di awal kata, ia tidak ditransliterasikan karena dalam tulisan Arab bentuknya 

adalah alif. 

Contoh: 

َ
َ
ن مُرُو 

ْ
أ
َ
 ta’muru na : ت

َ
ُ
و ع
َّ
لن
 
 al-naw‘u : ا

ءَ  ي 
َ  syai’un : ش 

َ
ُ
ت ر  م 

 
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lażim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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



 

 
 

baku dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata, istilah, atau kalimat yang 

sudah umum dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, sering 

digunakan dalam tulisan bahasa Indonesia, atau biasa dipakai dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis sesuai dengan cara transliterasi di atas. 

Contohnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, jika kata-kata tersebut muncul dalam satu rangkaian teks Arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī  Ẓ ila l al-Qur’a n 

Al-Sunnah qabl al-tadwī n 

9. Lafż  al-Jala lah (َُالل) 

Kata "Allah" yang diawali dengan partikel seperti huruf jarr atau huruf 

lainnya, atau yang berfungsi sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), 

ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya: 

نَُ ي  اللَ َد   dī nulla h   َب الل billa h   
Tā’ marbūṭah yang terletak di akhir kata dan dihubungkan dengan lafẓ al-

jalālah, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya: 

م َ
ُ
َ َه ي  

 
مَةَ َف

اللَ َرَح    = hum fī  rah matilla h 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf 

kapital sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang 

berlaku. Huruf kapital digunakan, misalnya, untuk menulis huruf pertama nama 

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf 

pertama nama diri, bukan huruf pertama kata sandangnya. Namun, jika kata 

sandang tersebut terletak di awal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Aturan yang sama berlaku juga untuk huruf 

pertama judul referensi yang diawali dengan kata sandang al-, baik dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan. Contohnya: 

Wa ma  Muh ammadun illa  rasu l 

Inna awwala baitin wudi‘a linna si lallaż ī  bi Bakkata muba rakan 

Syahru Ramad a n al-laż ī  unżila fī hi al-Qur’a n 



 

 
 

Nas ī r al-Dī n al-Tu sī  

Abu  Nas r al-Fara bī  

Al-Gaża lī  

Al-Munqiż  min al-D ala l 

Jika nama resmi seseorang mencakup kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai bagian dari nama kedua terakhir, maka kedua nama tersebut 

harus dicantumkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau referensi. 

Contohnya: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Ẓaīd, ditulis menjadi: Abū Ẓaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 

Ẓaīd, Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh a nahu  wa ta‘a la   

saw. = s allalla hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A li ‘Imra n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama    : Nuraeni  

NIM   : 20100121016 

Jurusan/Fakultas : Pendidikan Agama Islam/Tarbiyah dan Keguruan 

Judul   : Peran Keluarga dalam Menerapkan Pendidikan Islam 
pada Anak Usia Dini di Desa Pao Kecamatan Tarowang 
Kabupaten Jeneponto 

Skripsi ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan peran keluarga dalam 
menerapkan pendidikan Islam pada anak usia dini di Desa Pao Kecamatan 
Tarowang Kabupaten Jeneponto, 2) mendeskripsikan upaya keluarga dalam 
menerapkan pendidikan Islam pada anak usia dini di Desa Pao Kecamatan 
Tarowang Kabupaten Jeneponto, 3) mendeskripsikan dampak penerapan 
pendidikan Islam pada anak usia dini di Desa Pao Kecamatan Tarowang 
Kabupaten Jeneponto. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian 
di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Adapun sumber data dari 
penelitian ini adalah sumber data primer yang meliputi orang tua dan sumber 
data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan focus 
penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang yang digunakan 
yaitu dengan menggunakan langkah-langkah mereduksi data, menyajikan data, 
dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) peran keluarga dalam 
menerapkan pendidikan Islam pada anak usia dini diantaranya yakni menjamin 
kehidupan emosional anak, menanamkan dasar Pendidikan moral dan sebagai 
peletak dasar keagamaan. 2) upaya dalam menerapkan pendidikan Islam yaitu 
dengan mengajarkan nilai akidah, nilai ibadah dan nilai akhlak kepada anak. 3) 
Dampak  dalam penerapan pendidikan Islam pada anak menunjukkan hasil yang 
sangat positif. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama yang diajarkan sejak dini, 
seperti salat berjamaah, mengaji, dan berperilaku sopan, serta menggunakan 
hijab, memberi dampak yang baik bagi perkembangan anak. 

Implikasi hasil penelitian ini Hendaknya orang tua di Desa Pao senantiasa 
meningkatkan pengajaran mengenai pendidikan Islam yakni akidah, ibadah dan 
akhlak kepada anak. Langkah ini dapat memiliki dampak yang baik dan positif 
bagi perkembangan dan perilaku anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sadar oleh 

keluarga, masyarakat atau pemerintah, melalui bimbingan, pengajaran, 

pembelajaran dan pelatihan yang berlangsung, baik yang dilakukan di sekolah 

maupun di luar sekolah sepanjang hidup untuk mempersiapkan peserta didik 

agar dapat menjalankan perannya dalam lingkungan untuk masa yang akan 

datang.1  

Berkaitan dengan penjelasan di atas Allah swt berfirman dalam QS al-

Mujadilah/58:11 yang berbunyi: 

 

َ
ْ
َال ي  

 
ف حُواَ سَّ
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ف
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َت م 

 
ك
 
يلََل ق  اَ
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أ َيَاَ ُ
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ُ
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َّ
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ُ
ن

رَجَاتٍََۚ
َ
َد ي   ب 

َ
َخ

َ
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مَل ع 

َ
ت مَاَ َب 

ُ وَاللََّّ  

Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.2 

                                                        

1Yudin Citriadin, Pengantar Pendidikan (Cet.1; Mataram: CV Sanabil, 2019), h. 2. 

2Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Sinar Baru Algensindo 
Bandung, 2009), h. 910. 
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Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, ayat tersebut 

mengandung petunjuk akhlak yang berkaitan dengan perilaku dalam suatu 

majelis untuk menciptakan keharmonisan di dalamnya. Allah berfirman, "Hai 

orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian," oleh siapa pun, 

"berlapang-lapanglah," yaitu usahakan dengan sungguh-sungguh, bahkan jika 

perlu dengan memaksakan diri, untuk memberikan ruang bagi orang lain dalam 

majelis, baik itu tempat duduk maupun bukan tempat duduk. Jika diminta untuk 

melakukannya, maka berikanlah ruang untuk orang lain dengan penuh 

kerelaanJika kamu melakukan hal tersebut, maka Allah akan memberikan 

kelapangan dalam segala hal untuk kehidupanmu. Dan jika dikatakan kepada 

kamu, "berdirilah di tempat lain" atau "berikanlah tempat dudukmu kepada orang 

yang berhak," atau "bangkitlah untuk melakukan sesuatu, seperti salat atau 

berjihad," maka berdirilah dan bangkitlah. Allah akan meninggikan derajat orang-

orang yang beriman di antara kamu, wahai orang-orang yang mengikuti petunjuk 

ini, serta orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat, baik di 

dunia maupun di akhirat. Allah Maha Mengetahui atas segala yang kamu kerjakan, 

baik yang ada sekarang maupun yang akan datang.3 

Dalam literatur pendidikan Islam, keluarga sering disebut sebagai lembaga 

pendidikan pertama dan utama. Kedua fungsi pendidikan dalam keluarga ini 

saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki dasar yang sama dan 

memiliki hubungan yang erat, di mana tingkat saling pengaruhnya cukup besar. 

Keluarga disebut sebagai lembaga pendidikan pertama karena di dalam keluarga, 

                                                        

3M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: 
Lentera Hati, 2006), h. 77. 
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manusia pertama kali menjalani proses sosialisasi dengan orang lain, minimal 

dengan ibu dan ayah. Proses ini akan mengintegrasikan individu ke dalam 

kelompok sosial yang lebih luas. Interaksi edukatif dalam keluarga menjadi 

proses pendewasaan anak, mengubahnya dari individu yang belum berdaya 

menjadi pribadi yang memahami pengetahuan dasar, norma sosial, nilai-nilai 

yang dianut, dan etika sosial yang berlaku di masyarakat.4 

 Maka dari itu sudah menjadi keharusan bahwa pendidikan terhadap anak 

merupakan tanggung jawab keluarga sepenuhnya karena pada dasarnya anak 

lahir dalam keadaan fitrah sebagaimana sabda nabi saw, yang berbunyi: 

ودٍَإَ 
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ل
َ
(هَالبخاريع  

Artinya:  

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda: Tiada seorang 
anakpun yang lahir kecuali ia dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua 
orang tuanyalah yang menjadikan ia beragama Yahudi, Nasrani dan Majusi 
(HR. Bukhari).5 

Ibnu Katsir dalam Eka Prasetiawati menjelaskan fitrah dengan mengakui 

ke-Esa-an Allah (tauhid). Hal ini sebagaimana diungkapkan bahwa manusia sejak 

lahir telah membawa tauhid atau paling tidak ia berkecenderungan untuk meng-

                                                        

4Fuji Faużiah, Peran Keluarga dalam Pendidikan Islam, Journal for Islamic Studies, Vol. 5, 
No. 1 (Universitas Singaperbangsa Krawang, 2022), h. 268. 

5Al-Bukhari, dkk,  Sahih Bukhari (Istanbul: Dar Sahnun, 1992), Nomor Hadis 456. 
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Esa-kan Tuhannya, dan berusaha terus mencari untuk mencapai ketauhidan 

tersebut.6 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 Pasal 1 

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan 

bahwa: 

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan 
perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, 
memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, 
harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.7 

Pendidikan tidak hanya berlangsung di lembaga formal, tetapi keluarga 

juga memegang peranan yang sangat penting dalam mendidik seorang anak. 

Banyak orang berpendapat bahwa pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar 

yang terjadi di sekolah, di mana siswa dibimbing oleh tenaga pengajar, seperti 

guru atau dosen. Jika pandangan masyarakat seperti itu, maka secara tidak 

langsung hanya guru dan dosen yang dianggap berperan dalam pendidikan anak. 

Namun, kita tidak bisa sepenuhnya membebankan tanggung jawab pendidikan 

anak hanya kepada guru dan dosen. Ada berbagai faktor yang memengaruhi 

pendidikan seorang anak, mulai dari dirinya sendiri, teman-teman, masyarakat, 

dan yang paling penting adalah pengaruh keluarga.8 

Pendidikan Islam merupakan proses menyampaikan pengetahuan dan 

nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, 

                                                        

6Eka prasetiawati, Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam 
Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir, Jurnal, Vol. 05, No. 02 (Juli-Desember, 2017), h. 142. 

7Matriks RUU Ketahanan Keluarga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 
2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, h. 5. 

8Dhea Nur Afifa Al Ẓuhro, Peran Keluarga dalam Pendidikan Islam pada Anak Usia 7-12 
Tahun di Desa Sendang Kecematan Senori Kabupaten Tuban, Skripsi (Malang: Jurusan Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang, 2022), h. 1. 
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bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya guna 

mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia maupun di akhirat. 

Oleh karena itu, Pendidikan Islam memberikan bimbingan dan petunjuk 

kepada semua petunjuk dan kepada semua penanggung jawab serta 

penyelenggara pendidikan baik di dalam keluarga, sekolah dan di masyarakat. 

Lingkungan atau lembaga dalam arti luas adalah faktor-faktor yang secara 

langsung mempengaruhi kehidupan manusia, yang secara langsung pula dapat 

memengaruhi perilaku. Proses perkembangan manusia setiap saat membutuhkan 

belajar dari lingkungan atau alam semesta sampai anak dapat menemukan cara 

bertindak untuk mempertahankan kehidupannya.9 

Pendidikan Islam yang dilakukan dalam keluarga melibatkan orang tua 

yang memberikan bimbingan dan bantuan kepada anak-anaknya secara sadar, 

disesuaikan dengan perkembangan fisik dan spiritual mereka, dengan tujuan 

membimbing anak menuju kedewasaan yang ideal dan mampu mandiri dalam 

menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah. Tiga aspek penting yang seharusnya 

diajarkan orang tua kepada anak-anak mereka adalah akidah, ibadah, dan akhlak. 

Aspek akidah berhubungan dengan keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Aspek 

ibadah berkaitan dengan kepatuhan makhluk untuk menyembah Allah yang Maha 

Esa. Sedangkan aspek akhlak berkaitan dengan tata krama, sopan santun, dan 

perilaku yang baik.10 

                                                        

9Abd. Syahid, Kamaruddin, Peran Orang Tua dalam Pendidikan Islam pada Anak, Jurnal 
Pendidikan Islam, Vol. V, No. 1 (2020), h. 120-121. 

10Dhea Nur Afifa Al Ẓuhro, Peran Keluarga dalam Pendidikan Islam pada Anak Usia 7-12 
Tahun di Desa Sendang Kecematan Senori Kabupaten Tuban, Skripsi, h. 4. 
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Usia dini adalah rentang usia antara 1 hingga 8 tahun. Pada tahap ini, 

karakter anak sangat mudah dibentuk, sehingga mereka memerlukan bimbingan 

dari orang tua yang sesuai dengan usianya, agar nantinya mereka tumbuh 

menjadi anak yang unggul dalam aspek agama dan intelektual. Oleh karena itu, 

peran orang tua dalam mendidik anak sangatlah penting. Orang tua harus 

mendukung pengembangan potensi anak tanpa memaksakan kehendak mereka. 

Ini adalah kesempatan yang sangat efektif untuk mengembangkan seluruh aspek 

kepribadian anak, yang sering disebut sebagai golden age atau masa keemasan, 

yang tidak akan terulang kembali.11 

Kecamatan Tarowang merupakan wilayah yang berada di Kabupaten 

Jeneponto dan memiliki 8 Desa di Kecamatan tersebut, akan tetapi peneliti hanya 

memfokuskan pada satu desa yakni di Desa Pao. sebelum peneliti melakukan 

penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan observasi awal agar dapat 

mengetahui masalah yang terjadi di masyarakat setempat terkait peran keluarga 

dalam menerapkan pendidikan Islam pada anak usia dini di Desa Pao Kecamatan 

Tarowang Kabupaten Jeneponto.  

Mengenai observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 23 oktober 

2023, peneliti menemukan ada keluarga yang menerapkan pendidikan Islam 

kepada anaknya sejak dini dengan cara mengajarkanannya berwudhu, sholat, 

berhijab serta sopan dan santun dalam berbicara. Tidak hanya itu peneliti juga 

menemukan ada keluarga yang kurang dalam menerapkan pendidikan Islam 

                                                        

11Nurul Hikmah, Peran Keluarga dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam pada Anak Usia 
Dini di Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, Skripsi (Makassar: 
Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 
2020), h. 3-4. 
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kepada anaknya dikarenakan beberapa faktor, salah satunya karena orang tuanya 

sibuk. 

Adapun wawancara yang dilakukan kepada salah satu keluarga yang ada di 

desa pao yaitu ibu Rita selaku orang tua dari Nurul Putri, yang dimana 

mengatakan bahwa: 

“Terkait penerapan pendidikan Islam menurut saya sebagai orang tua itu 
sangat penting karena seperti yang diketahui bahwasanya orang tua 
merupakan pendidikan pertama bagi anak saya setelah itu sekolah.  Adapun 
pendidikan Islam yang saya terapkan seperti sholat, berwudhu, dan yang 
paling utama mengajari anak untuk mencintai Allah. Adapun upaya yang 
saya lakukan dengan cara memberi contoh berwudhu  dan sholat. Sehingga 
dampak dari upaya yang saya lakukan kepada anak saya membuatnya 
terbiasa hingga sampai sekarang”.12 

Berdasarkan faktor-faktor di atas sehingga membuat peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Keluarga dalam Menerapkan 

Pendidikan Islam pada Anak Usia Dini di Desa Pao Kecamatan Tarowang 

Kabupaten Jeneponto” yang akan di olah menjadi rumusan masalah dan dipelajari 

secara menyeluruh. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian adalah serangkaian permasalahan yang dijelaskan 

sebagai inti dari topik penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

 

 

 

                                                        

12Rita, (34 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto,  Jumat 28 Oktober 2023.  
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Adapun yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus dari penelitian 

ini yaitu: 

Tabel 1.1: Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No. 
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1.  
Peran Keluarga dalam 

Menerapkan Pendidikan 

Islam  

a. Keluarga adalah semua pihak yang 

mempunyai hubungan darah atau 

keturunan, tetapi keluarga yang 

dimaksud peneliti disini yaitu orang 

tua (ibu dan ayah). 

b. Peran keluarga adalah menjamin 

kehidupan emosional anak, 

menanamkan dasar pendidikan moral, 

serta sebagai peletak dasar 

keagamaan. 

c. Pendidikan Islam adalah yang 

berlandaskan nilai-nilai Islam. 

Adapun nilai-nilai Islam yang 

dimaksud adalah akidah, ibadah dan 

akhlak. 

2. 
Anak Usia Dini a. Anak usia dini adalah anak yang 

berusia 1 sampai 8 tahun. Tetapi 

peneliti berfokus pada anak yang 

berusia 5-8 tahun. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran keluarga dalam menerapkan pendidikan Islam pada anak 

usia dini di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana upaya keluarga dalam menerapkan pendidikan Islam pada anak 

usia dini di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto? 

3. Bagaimana dampak dalam menerapkan pendidikan Islam pada anak usia dini 

di Desa Pao Kecematan Tarowang Kabupaten Jeneponto? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan dibahasBerdasarkan temuan dari berbagai 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini, maka peneliti 

menemukan beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang 

akan dibahas antara lain yaitu: 

1. Skripsi oleh Nurul Hikmah pada tahun 2020, yang berjudul “Peran 

Keluarga dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam pada Anak Usia Dini di 

Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar”. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 

Pelaksanaan pendidikan Islam pada anak usia dini di Desa Kalepadang, 

Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dimulai dengan 

mengajarkan hal-hal yang mudah dipahami, diikuti dengan pembinaan, 

pembiasaan, pengawasan, serta mendorong anak untuk mencari ilmu 
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dengan belajar di luar rumah agar wawasan agama mereka semakin luas. 

2) Keluarga, terutama orang tua, memegang peranan yang sangat penting 

dalam pembinaan pendidikan Islam pada anak usia dini, karena orang tua 

adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya serta menjadi 

cerminan dari segala perilaku anak-anak mereka.3) Faktor pendukung 

dan penghambat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor 

pendukung internal: Dari orang tua dan antar anggota keluarga, yakni 

adanya kerja sama dan kesadaran yang kuat dalam mendidik anak, serta 

dari anak-anak itu sendiri, yaitu adanya keinginan untuk belajar dan rasa 

ingin tahu yang besar. Faktor pendukung eksternal: Tersedianya sarana 

pendidikan dan kegiatan keagamaan. Sedangkan faktor penghambat 

internal: Dari orang tua, yaitu kurangnya perhatian dan pemahaman 

dalam mendidik anak. Faktor penghambat eksternal: Terbatasnya sarana 

pendidikan dan kondisi ekonomi yang kurang mendukung.13 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah sama-sama membahas mengenai peran keluarga dan anak 

usia dini. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu tempat penelitian, 

yang dimana penelitian Nurul Hikmah dilaksanakan di Desa Kalepadang 

Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Desa Pao Kecematan 

Tarowang Kabupaten Jeneponto. 

                                                        

13Nurul Hikmah, “Peran Keluarga Dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam pada Anak Usia 
Dini di Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar”, Skripsi, h. vi. 
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2. Skripsi oleh Habibahtiah pada tahun 2022, yang berjudul “Peran Keluarga 

dalam Menerapkan Pendidikan Agama Islam pada Anak Usia Dini di 

Dusun Karang Bejelo Montong Terep Praya Lombok Tengah”. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 

Islam Negeri Mataram. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran 

orang tua dalam menerapkan pendidikan agama Islam pada anak usia 

dini di Karang Bejelo Montong Terep Praya Lombok Tengah meliputi: 

pertama, pembinaan dengan mendidik anak untuk salat tepat waktu, 

mengaji, dan berakhlak baik, seperti menghormati yang lebih tua dan 

menyayangi yang lebih muda. Kedua, pembiasaan anak untuk melakukan 

hal-hal yang baik, seperti membiasakan wudhu sebelum salat, salat tepat 

waktu, puasa, mengaji, dan berakhlak baik. Ketiga, pengawasan dengan 

cara orang tua mengamati secara langsung maupun tidak langsung siapa 

yang berinteraksi dengan anak dan apa yang dilakukan, agar dampak 

pengaruh negatif dapat diminimalisir.14 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah sama-sama membahas mengenai peran keluarga serta 

sama-sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu 

pada penelitian Habibahtiah membahas tentang Pendidikan Agama Islam 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Pendidikan 

Islam. 

                                                        

14Habibahtiah, “Peran Keluarga dalam Menerapkan Pendidikan Agama Islam pada Anak 
Usia Dini di Dusun Karang Bejelo Montong Terep Praya Lombok Tengah”, Skripsi (Jurusan 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram, 
2022), h. xv. 
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3. Skripsi oleh Munawir Arif pada tahun 2018, yang berjudul “Peranan 

Keluarga dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam di 

Kelurahan Lompio Kec. Banggai Kab. Banggai Laut Provinsi Sulawesi 

Tengah”. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Berdasarkan hasil penelitian, 

terbukti bahwa bentuk pembinaan orang tua di Kelurahan Lompio, 

Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dilakukan melalui 

pembiasaan nilai-nilai agama Islam, seperti akhlak dan ibadah, sejak usia 

dini. Selain itu, peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kelurahan Lompio juga tercermin dari 

upaya mereka untuk memfasilitasi pendidikan agama anak-anak dengan 

menyekolahkan mereka ke lembaga-lembaga pendidikan agama, seperti 

pesantren. Faktor pendukung bagi orang tua di Kelurahan Lompio dalam 

menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam adalah. Salah satu 

faktor pendukungnya adalah adanya dukungan dari tokoh masyarakat 

yang memberikan arahan dan motivasi. Sementara itu, faktor 

penghambatnya melibatkan orang tua yang kurang memahami agama, 

serta latar belakang pendidikan orang tua yang rendah, karena 

kebanyakan hanya tamat SD atau SMA. Selain itu, faktor lain yang 

menghambat adalah orang tua yang tidak memfasilitasi anaknya untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.15 

                                                        

15Munawir Arif, “Peranan Keluarga dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Agama 
Islam di Kelurahan Lompio Kec. Banggai Kab. Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah” Skripsi 
(Makassar: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Makassar, 2018), h. vii. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh  

peneliti adalah penelitian Munawir Arif bersifat kualitatif dan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti juga bersifat kualitatif. Adapun 

perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai Menanamkan 

Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dan tidak membahas tentang anak 

usia dini sedangkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti membahas 

mengenai Pendidikan Islam dan anak usia dini. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Dhea Nur Afifah Al Zuhro pada tahun 2022 

berjudul “Peran Keluarga dalam Pendidikan Islam pada Anak Usia 7-12 

Tahun di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran keluarga dalam 

menanamkan pendidikan Islam pada anak usia 7-12 tahun di Desa 

Sendang meliputi: a) Sebagai Pendidik (edukator), b) Sebagai Pendorong 

(motivator), c) Sebagai Fasilitator, dan d) Sebagai Pembimbing. Setiap 

aktivitas pekerjaan orang tua memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Nilai-nilai pendidikan Islam yang diajarkan pada anak di 

Desa Sendang mencakup nilai pendidikan akidah, ibadah, dan akhlak. (2) 

Strategi yang digunakan dalam penanaman pendidikan Islam pada 

anak.7-12 tahun di Desa Sendang, antara lain: a) strategi keteladanan, b) 

strategi bercerita, c) strategi pembiasaan, d) strategi nasehat, dan e) 

strategi hukuman.16 

                                                        

16Dhea Nur Afifa Al Ẓuhro, "Peran Keluarga dalam Pendidikan Islam pada Anak Usia 7-12 
Tahun di Desa Sendang Kecematan Senori Kabupaten Tuban", Skripsi, h. xviii. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibahas oleh 

peneliti adalah sama-sama membahas mengenai peran keluarga dan 

pendidikan Islam. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Dhea Nur Afifah Al Ẓuhro dan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu penelitian ini berfokus pada Anak Usia 7-12 sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada Anak Usia Dini. 

5. Jurnal oleh Fuji Faużiah pada tahun 2022, yang berjudul “Peran Keluarga 

dalam Pendidikan Islam”. Dapat disimpulkan bahwa keluarga memegang 

peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan anak, baik dari segi intelektual, moral, maupun agama. 

Peran orang tua dalam pendidikan anak-anaknya adalah untuk 

mempersiapkan anak agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-

nilai Islam melalui pendidikan, bimbingan, pengawasan, serta 

keteladanan. Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, hal ini perlu 

didukung oleh kualitas individu orang tua, kualitas keluarga, kerjasama 

yang baik, serta lingkungan sekitar yang mendukung.17 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang peran keluarga dan 

pendidikan Islam. Adapun perbedaan penelitian Fuji Faużiah dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu penelitian ini membahas 

mengenai Peran Keluarga dalam Pendidikan Islam sedangkan penelitian 

                                                        

17Fuji Faużiah, "Peran Keluarga dalam Pendidikan Islam", Journal for Islamic Studies, Vol. 
5, No. 1 (Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang, Februari, 2022), h. 267.  
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yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai Peran Keluarga dalam 

Menerapkan Pendidikan Islam pada Anak Usia Dini. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitiaan 

Berdasarkan rumusan masalah maka kegunaan dan tujuan penelitian ini 

yakni: 

1) Tujuan Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menggambarkan atau 

menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan 

masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan peran keluarga dalam menerapkan pendidikan 

Islam pada anak usia dini di Desa Pao Kecematan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto. 

b. Untuk mendeskripsikan upaya keluarga dalam menerapkan pendidikan 

Islam pada anak usia dini di Desa Pao Kecematan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto. 

c. Untuk mengetahui dampak dalam menerapkan pendidikan Islam pada 

anak usia dini di Desa Pao Kecematan Tarowang Kabupaten Jeneponto. 

2) Kegunaan penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian ini antara lain: 

a. Secara Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan 

pemahaman kepada pembaca mengenai peran keluarga dalam penerapan pendidikan 

Islam pada anak usia dini. 
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b. Secara Praktis 

1) Bagi Lembaga UIN Alauddin Makassar 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mahasiswa 

UIN Alauddin Makassar yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

tentang peran keluarga dalam menerapkan pendidikan Islam pada anak 

usia dini. 

2) Bagi Keluarga  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

keluarga terutama orang tua bagaimana mendidik anak usia dini sesuai 

dengan ajaran Islam. 

3) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran keluarga dalam penerapan 

pendidikan Islam pada anak usia dini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Peran Keluarga dalam Menerapkan Pendidikan Islam 

1. Pengertian Peran Keluarga 

 Peran menurut Soerjono Soekanto dalam Mince Yare, yakni peran 

merupakan aspek dinamis (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan suatu 

peranan.1 

Keluarga merupakan pranata sosial yanng fungsinyaa sangat penting 

dalam masyarakat. Sebagai salah satu sistem sosial keluarga merupakan institusi 

elementer dalam perkembangan masyarakat.2 

 Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang utama dan pertama bagi 

seorang anak, sebelum ia berkenalan dengan dunia sekitarnya, ia akan berkenalan 

terlebih dahulu dengan situasi keluarga. Pengalaman pergaulan dalam keluarga 

akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak untuk 

masa yang akan datang. Keluargalah yang akan memberikan warna kehidupan 

seorang anak, baik perilaku, budi pekerti maupun adat kebiasaan sehari-hari.3 

                                                        

1Mince Yere, Peran Ganda Perempuan Pedagang dalam Meningkatkan Kesejahteraan 
Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, Jurnal Komunikasi, 
Politik & Sosiologi,  Vol. 3, No. 2 (September, 2021), h. 20. 

2A Octamaya Tenri Awaru, Sosiologi Keluarga, (Makassar, CV Media Sains Indonesia, 2021), 
h. 2. 

3Haderani, Peranan Keluarga dalam Pendidikan Islam , Jurnal STAI AL-Washliyah Barabai, 
Vol. XII, No. 24 (Juli-Desember, 2019), h. 22-23. 
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 Keluarga juga merupakan linkungan pendidikan pertama bagi anak. 

Dilingkungan keluarga pertama-tama anak mendapat pengaruh, karena itu 

keluarga merupakan lembaga pendidikan tertinggi yang bersifat informal. Pada 

keluarga inilah anak mendapat asuhan dari orang tua menuju ke arah 

perkembangannya. Sebelum seorang anak mengenal lingkungan, masyarakat, 

sekolah dan dunia luar lainnya. Dia telebih dahulu dipengaruhi oleh lingkungan 

keluarganya terutama kedua orang tuanya.4 

2. Peran Keluarga dalam Pendidikan Islam 

 Peran keluarga dalam mendidik anak dan mengembangkan potensinya 

sangatlah penting yang dimana akan berpengaruh dalam menentukan 

kepribadian anak. Peran orang tua dalam pendidikan anak antara lain: 

a) Pendidik (edukator) 

Pendidik dalam Islam yang pertama dan utama adalah orang tua, yang 

bertanggung jawab terhadap anak dengan mengupayakan perkembangan seluruh 

potensi anak, baik potensi afektif, kognitif dan psikomotorik. 

b) Pendorong (motivator) 

Motivasi adalah gaya penggerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan. Yang bisa berasal dari dalam diri (instrinsik) yaitu dorongan yang 

datang dari hati sanubari, umumnya karena kesadaran akan pentingnya sesuatu. 

Dan motivasi yang berasal dari luar (ekstinsik) yaitu dorongan yang datang dari 

luar diri (lingkungan), misalnya dari orang tua, guru, teman-teman dan anggota 

masyarakat.Dengan demikian, orang tua memiliki peran penting dalam 

                                                        

4Ẓulhaini, Peranan Keluarga dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam 
Kepada Anak, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 1, No.1 (2019), h. 1. 
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memberikan motivasi atau dorongan kepada anak, yang pada gilirannya dapat 

mendorong anak untuk menjalankan hak dan kewajibannya. 

c) Fasilitator 

Anak yang sedang belajar tidak hanya perlu kebutuhan pokok yang 

terpenuhi, tetapi juga memerlukan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, 

kursi, penerangan, alat tulis, dan sebagainya. Oleh karena itu, orang tua memiliki 

kewajiban untuk menyediakan fasilitas belajar guna memastikan proses belajar 

berjalan dengan lancar. 

d) Pembimbing  

Sebagai orang tua, mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan 

bimbingan kepada anak. Bimbingan tersebut bisa berupa pengulangan materi 

yang dirasa sulit oleh anak di sekolah, maupun panduan dalam berperilaku. Pada 

saat itu, anak diberikan arahan dan nasihat agar dapat menjadi pribadi yang lebih 

baik.5 

 Sedangkan menurut Hasbullah dalam Fuji Faużiah, keluarga memiliki 

peran yang besar sekali bagi pertumbuhan dan berkembangnya seorang anak baik 

yang berkenan dengan pertumbuhan intelektual, moral serta agamanya, menurut 

beliau peranan orang tua antara lain: 

1) Menjamin Kehidupan Emosional Anak 

 Pendidikan keluarga memainkan peran penting dalam memenuhi 

kebutuhan emosional anak, seperti rasa kasih sayang, yang memungkinkan anak 

tumbuh dengan baik. Hal ini disebabkan oleh ikatan darah antara orang tua dan 

                                                        

5Dhea Nur Afifa Al Ẓuhro, Peran Keluarga dalam Pendidikan Islam pada Anak Usia 7-12 
Tahun di Desa Sendang Kecematan Senori Kabupaten Tuban, Skripsi, h. 17-18. 
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anak, serta fokus orang tua yang lebih terarah pada anak. Kehidupan emosional 

anak merupakan faktor kunci dalam membentuk kepribadiannya, sehingga orang 

tua harus mampu menciptakan suasana yang mendukung dan penuh kasih sayang 

untuk anak. 

2) Menanamkan Dasar Pendidikan Moral 

Penanaman nilai-nilai moral pada anak dalam keluarga seringkali 

tercermin dalam sikap dan tindakan orang tua, seperti cara berbicara dan 

bertindak. Perilaku baik yang ditunjukkan orang tua akan memunculkan 

identifikasi positif pada anak, yaitu proses meniru atau menyamakan diri dengan 

orang tua sebagai teladan. 

3) Peletak Dasar Keagamaan  

Pada dasarnya, agama seseorang sangat dipengaruhi oleh pendidikan, 

pengalaman, dan latihan yang diterimanya sejak kecil. Jika seseorang tidak 

mendapatkan pendidikan agama sejak kecil, ia mungkin tidak akan merasakan 

pentingnya agama dalam hidupnya saat dewasa. Sebaliknya, jika sejak kecil ia 

sudah diperkenalkan dengan pengalaman agama, seperti orang tua yang taat 

beragama dan dukungan pendidikan agama di sekolah, maka ia cenderung 

memiliki kehidupan yang taat kepada ajaran agama. Ia akan terbiasa 

melaksanakan ibadah, menghindari hal-hal yang dilarang, dan merasakan 

kedamaian dalam hidup beragama 

3. Fungsi Keluarga dalam Pendidikan 

Menurut ST. Vembriarto dalam Haderani, keluarga memiliki tujuh fungsi 

yang berkaitan dengan kehidupan anak, yaitu: 



21 
 

 
 

a. Fungsi Biologis; yaitu keluarga berfungsi sebagai tempat kelahiran anak-

anak, di mana secara biologis, anak berasal dari orang tua mereka. Proses 

ini dimulai dari dua individu, seorang pria dan wanita yang hidup bersama 

dalam ikatan pernikahan, yang kemudian berkembang dengan kelahiran 

anak-anak sebagai penerus generasi atau kelanjutan dari identitas 

keluarga. 

b. Fungsi Afeksi; yaitu keluarga berfungsi sebagai tempat terjalinnya 

hubungan sosial yang dipenuhi dengan kehangatan, kasih sayang, dan rasa 

aman. 

c. Fungsi Sosialisasi; yaitu peran keluarga dalam membentuk karakter anak. 

Melalui interaksi dalam keluarga, anak belajar mengenai pola perilaku, 

sikap, nilai-nilai, keyakinan, dan cita-cita yang berlaku dalam masyarakat, 

yang berkontribusi pada perkembangan kepribadiannya. 

d. Fungsi Pendidikan; yaitu keluarga sejak lama berperan sebagai lembaga 

pendidikan. Keluarga adalah institusi pertama yang mempersiapkan anak 

untuk dapat hidup secara sosial dan ekonomi di masyarakat. Hingga kini, 

keluarga tetap diakui sebagai lingkungan pendidikan utama dalam 

membentuk dasar kepribadian anak. 

e. Fungsi Rekreasi; yaitu keluarga merupakan tempat/medan rekreasi bagi 

anggotanya untuk memperoleh afeksi, ketenangan dan kegembiraan. 

f. Fungsi Keagamaan; yaitu keluarga merupakan pusat pendidikan, upacara 

dan ibadah agama bagi para anggotanya, di samping peran yang dilakukan 

institusi agama.  
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g. Fungsi Perlindungan; yaitu keluarga berfungsi memelihara, merawat dan 

melindungi anak baik fisik maupun sosialnya.6 

Keluarga mempunyai fungsi yang erat kaitannya dengan anak. Yang dimana 

keluarga sangat berperan penting dalam kehidupan anak-anaknya. 

4. Pengertian Pendidikan Islam 

 Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata padegogik yaitu ilmu 

menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu 

mengeluarkan dan menuntun, tidakan merealisasikan potensi anak yang dibawa 

aktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung 

yang setara dengan educare, yakni: membangkitkan kekuatan terpendam atau 

mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti 

panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan 

perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.7 

 Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa dan negara.8 

 Islam adalah suatu agama yang berisi satu ajaran tentang cara hidup yang 

dituangkan Allah kepada umat manusia melalui para Rasulnya sejak Nabi Adam 

                                                        

6Haderani, Peranan Keluarga dalam Pendidikan Islam, Jurnal STAI AL-Washliyah Barabai, 
h. 29-30. 

7Nurkholis, Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi, Jurnal Kependidikan, Vol. 1, 
No. 1 (November, 2013), h. 25. 

8Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, h. 2. 
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sampai kepada Nabi Muhammad saw. Kalau para Rasul sebelum Nabi Muhammad 

saw, pendidikan itu berwujud prinsip atau pokok-pokok ajaran yang disesuaikan 

menurut lokasi atau golongan tertentu, maka pada Nabi Muhammad saw, prinsip 

pokok ajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan umat manusia secara 

keseluruhan, yang dapat berlaku pada segala masa dan tempat. Ini berarti bahwa 

ajaran Islam yang dibawah oleh Rasul merupakan ajaran yang melengkapi atau 

menyempurnakan ajaran yang dibawah oleh paraNabi sebelumnya.9 

 Dalam diskursus Pendidikan Islam, ada beberapa istilah bahasa Arab yang 

sering digunakan para pakar dalam memberikan definisi Pendidikan Islam, 

walaupun terkadang dibedakan, namun juga terkadang disamakan yakni al-

tarbiyah, al-ta’dib dan al-ta’lim Sayid Muhammad al-Naquib al-Attas lebih memilih 

al-ta’dib menunjukkan Pendidikan untuk manusia saja, sementara istilah al-

tarbiyah dan ta’lim berlaku untuk makhluk lain (hewan). Sementara 

Abdurrahman al-Nahlawi berpendapat bahwa istilah yang paling tepat untuk 

mendefinisikan Pendidikan adalah istiah al-tarbiyah. Sedangkan tokoh 

Pendidikan lainnya, Abdul Fattah Jalal berpendapat lain bahwa al-ta’lim 

merupakan istilah yng lebih tepat untuk memberikan definisi pendidikan.10 

 Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang secara khas memiliki ciri 

Islami, berbeda dengan konsep pendidikan lain yang kajiannya lebih 

menfokuskan pada pemberdayaan umat berdasarkan al-Qur’an dan hadis. 

Artinya, kajian pendidikan Islam bukan sekedar menyangkut aspek normatif 

                                                        

9Mappasiara, Pendidikan Islam (Pengertian, Ruang Lingkup dan Epistemologinya), Jurnal 
Pendidikan Islam, Vol. VII, No. 1, h. 153. 

10Mappasiara, Pendidikan Islam (Pengertian, Ruang Lingkup dan Epistemologinya), Jurnal 
Pendidikan Islam, Vol. VII, No. 1, h. 147-148. 
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ajaran Islam, tetapi juga terapannya dalam ragam materi, institusi, budaya, nilai, 

dan dampaknya terhadap pemberdayaan umat. Oleh karena itu, pemahaman 

tentang materi, institusi, kultur, dan sistem pendidikan merupakan satu-kesatuan 

yang holistik, bukan parsial, dalam mengembangkan sumber daya manusia yang 

beriman, berislam, dan berihsan.11 

 Achmadi dalam Besse Ruhaya, memberikan pengertian Pendidikan Islam 

sebagai segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia 

serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia 

seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam.12 

 Menurut Getteng dalam Muhammad Rusydi Rasyid, pendidikan Islam 

adalah usaha membina dan mengembangkan potensi manusia baik jasmani 

maupun rohani agar tujuan kehadirannya di dunia sebagai hamba dan khalifah 

bisa tercapai dengan baik.13 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Islam merupakan suatu usaha 

untuk membina dan mengembangkan potensi manusia baik itu jasmani maupun 

rohani guna terbentuknya manusia seutuhya sesuai dengan ajaran Islam. 

 

 

 

5. Kategorisasi Pendidikan 

1) Pendidikan Formal 

                                                        
11Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoretis-Filosofis & Aplikatif-Normatif, (Cet. 2; 

Jakarta: Amżah, 2016), h. 55-56. 
12Besse Ruhaya, Fungsi Filsafat Pendidikan Terhadap Ilmu Pendidikan Islam, Jurnal, Vol. 

XI, No. 1 (Januaru-Juni, 2022), h. 189. 

13Muhammad Rusydi Rasyid, Ilmu Pendidikan Islam (Gowa: Pustaka Almaida, 2017), h. 25. 
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Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara 

terstruktur, memiliki jenjang atau tingkatan, berada di dalam periode waktu-

waktu tertentu, dilangsungkan dari sekolah dasar sampai dengan jenjang 

universitas. Pendidikan formal selain mencakup program pendidikan akademis 

umum, juga meliputi berbagai program khusus serta lembaga yang dipergunakan 

untuk berbagai macam pelatihan teknis dan profesional. 

 Sekolah merupakan istilah yang lażim digunakan di dalam dunia 

pendidikan. Sekolah merupakan suatu tempat berlangsungnya proses 

pembelajaran dan pengajaran yang terstruktur sesuai dengan jenjang dan waktu 

tertentu. Sekolah adalah salah satu pusat pendidikan yang dari hasil proses 

pembelajaran di dalamnya diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan anak 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.14 

2) Pendidikan NonFormal 

 Pendidikan non formal dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar 

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

Pendidikan non formal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan 

dasar, adalah TPA, atau taman pendidikan al-Qur’an, yang banyak terdapat di 

masjid. 

 Fungsi dari pendidikan non formal itu sendiri yakni mengembangkan 

potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 

Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak 

                                                        

14Raudatus Syaadah, dkk, Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan 
Informal, Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 2 (2022), h. 127. 
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usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, 

pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.15 

3) Pendidikan Informal  

 Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan 

berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan 

bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan 

formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar 

nasional pendidikan.  

 Keluarga didefinisikan sebagai unit masyarakat terkecil yang terdiri atas 

ayah, ibu dan anak. Setiap komponen dalam keluarga memiliki peranan penting. 

Adapun definisi lain tentang keluarga adalah lembaga pendidikan tertua, bersifat 

informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan 

yang bersifat kodrati orang tua bersifat memelihara, merawat, melindungi, dan 

mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Secara sederhana 

keluarga diartikan sebagai kesatuan hidup bersama yang pertama dikenal anak, 

dan karena itu disebut primary community.16 

 

6. Dasar-dasar Pendidikan Islam 

1) Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril 

kepada Nabi Muhammad. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat 

                                                        

15Kusmiran, dkk, Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dalam Desain Hadits 
Tarbawi, Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, Vol. 1, No. 2 (2022), h. 488. 

16Raudatus Syaadah, dkk, Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan 
Informal, Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat, h. 128. 
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dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran 

yang terkandung di dalamnnya terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang 

berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut dengan akidah dan yang 

berhubungan dengan aktivitas manusia yang disebut dengan syari’ah. Ajaran-

ajaran yang berkenaan dengan iman dalam al-Qur’an tidak sebanyak ajaran yang 

berkenaan dengan amal perbuatan. Hal ini menunjukkan amal itulah yang paling 

banyak dilaksanakan, sebab semua amal perbuatan manusia dalam hubungan 

kepada Allah, dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, serta dengan alam 

lingkungannya termasuk dalam lingkup aktivitas manusia. 

2) Hadis (Sunnah) 

Sunnah menurut para ahli hadis sama dengan hadis yaitu segala sesuatu 

yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw., melalui perkataan, perbuatan, 

penetapan atau taqrir, dan akhlak serta sifat-sifatnya yang terpuji. Secara 

sederhana, hadis atau as-sunnah merupakan jalan atau cara yang pernah 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, dalam perjalanan kehidupannya 

menjalankan dakwah Islam. Contoh yang diberikan beliau dapat dibagi kepada 

tiga bagian pertama, hadist kauliyyat yaitu yang berisikan pertanyaan, dan 

persetujuan Nabi Muhammad saw. Kedua, hadist fi’liyat yaitu yang berisi tindakan 

dan perbuatan yang pernah dilakukan Nabi. Ketiga, hadist taqririyat yaitu 

merupakan persetujuan Nabi atas tindakan dan peristiwa yang terjadi.17 

3) Ijtihad  

Ijtihad secara bahasa berarti berusha secara sungguh-sungguh. Sementara 

itu Umar Shihab mendefinisikan ijtihad dengan kesulitan atau kesusahan. Lebih 

                                                        

17Muhammad Rusydi Rasyid, Ilmu Pendidikan Islam, h. 28-31. 



28 
 

 
 

lanjut, ia mendefinisikan ijtihad dengan segala daya dan upaya yang mengarah 

pada pengkajian, baik pengkajian dalam ilmu hukum, ilmu kalam, maupun ilmu 

tasawuf. Semuanya itu dikategorikan sebagai ijtihad. Dengan demikian, orang 

yang terjun dalam pengkajian itu disebut mujtahid. 

Dalam melakukan ijtihad sebagai sumber pendidikan Islam pada dasarnya 

merupakan proses penggalian dan penetapan hukum syariat yang dilakukan oleh 

para mujtahid dengan salah satunya menggunakan pendekatan nalar. Hal ini 

dilakukan untuk memberikan jawaban atas berbagai persoalan umat yang 

ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur’an dan hadis. Oleh karena itu, 

lahan kajian analitis ijtihad merupakan lahan kajian yang cukup luas. Keluasan 

lahan tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang begitu bervariasi, 

seirama dengan perkembangan tuntutan akselerasi żaman termasuk di dalamnya 

aspek pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dinamis manusia.18 

7. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Islam tidak terlepas dari inti 

ajaran agama Islam itu sendiri. Pendidikan tentang nilai-nilai ini harus diajarkan 

dan ditanamkan pada anak sejak usia dini, dengan harapan anak dapat mengenal 

dan memahami ajaran agama. Beberapa nilai yang terkandung dalam pendidikan 

Islam antara lain:19 

1) Nilai Pendidikan Akidah 

                                                        
 

18Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoretis-Filosofis & Aplikatif-Normatif, hal. 55-
56. 

19Dhea Nur Afifa Al Ẓuhro, Peran Keluarga dalam Pendidikan Islam pada Anak Usia 7-12 
Tahun di Desa Sendang Kecematan Senori Kabupaten Tuban, Skripsi, h. 23. 
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 Akidah adalah ajaran tentang keimanan terhadap keesaan Allah swt. 

Adapun penegrtian iman secara luas ialah keyakinan penuh yang dibenarkan oleh 

hati, diucapkan oleh lidah dan diwujudkan oleh amal perbuatan. Sedangkan 

secara khusus iman ialah sebagaimana yang terdapat dalam rukun iman. 

 Aspek pendidikan akidah mencakup keyakinan bahwa hanya Allah yang 

berhak dan patut untuk disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk kalimat 

syahadat dan perbuatan dengan amal shalih. Maka dari itu, akidah Islam tidak 

hanya keyakinan di dalam hati, namun juga harus menjadi acuan dalam 

bertingkah laku sehingga membuahkan amal shalih.20 

2)  Nilai Pendidikan Ibadah 

 Ibadah adalah suatu wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian 

kepada Allah swat. Ibadah juga merupakan kewajiban agama Islam yang tidak bisa 

dipisahkan dari aspek keimanan. Keimanan merupakan pundamen, sedangkan 

ibadah merupakan manisfestasi dari keimanan tersebut. 

Jenis-jenis ibadah terdiri dari ibadah 'Am, yaitu segala perbuatan yang 

dilakukan oleh setiap Muslim dengan niat karena Allah SWT. Selain itu, ada juga 

ibadah khas, yaitu perbuatan yang dilakukan berdasarkan perintah dari Allah 

SWT dan Rasul-Nya. Contoh ibadah khas ini meliputi mengucapkan dua kalimat 

syahadat, melaksanakan salat, berpuasa, menunaikan zakat, dan melaksanakan 

ibadah haji ke Baitullah. Ibadah-ibadah tersebut memiliki dampak yang besar bagi 

                                                        

20Intan Wahdini, Nilai-Nilai Pendidikan Akidah yang Terkandung dalam Nover Bumi Cinta 
Karya Habiburrahman El Shiraży, Skripsi (Medan: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sumtra Utara Medan 2021), h. 17-18. 
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generasi muda, karena secara tidak langsung akan membangkitkan kekuatan 

yang mempengaruhi jiwa anak tersebut.21 

 Dalam jurnal Nursilawati, hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh 

Imam Abu Daud tentang perintah sholat bagi anak berusia 7 tahun dan 

memukunya Ketika berumur 10 tahun apabila ia meninggalkan sholat. Rasulullah 

saw bersabda:  

رَو عَنّ  لَّقَا :قَالَّ جَدِهِّ عَنّ  أبَيِ هِّ عَنّ  شُعيَ بّ  ب نِّ عَم  سَلَّمَّوَّ عَليَ هِّ اللُّ صَلَّى اللِّ رَسُولُّ   

لََدكَُمّ  مُرُوا : لََةِّ أوَ  رِبوُهُّ ، سِنيِنَّ سَب عِّ أبَ نَاءُّ وَهُمّ  بِالصَّ مّ وَاض  رّ  أبَ نَاء وَهُمّ  عَليَ هَا   ، عَش 

قوُا نَهُمّ  وَفرَ   ال مَضَاجِعِّ فِي بَي 

Artinya:  

Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya. Dia berkata: Rasulullah 
saw. Bersabda: “surulah anak-anakmu mengerjakan sholat, sedang mereka 
berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkannya, 
sedang mereka berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah diantara mereka 
itu dari tempat tidurnya”. (HR. Abu Daud).22 

Penjelasan hadis di atas mengenai mengajarkan sholat kepada anak 

merupakan salah satu contoh ibadah khas, yaitu perbuatan yang dilakukan 

berdasarkan perintah dari Allah dan Rasul-Nya. 

 

 

3)  Nilai Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak memiliki posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam. 

Nilai penting ini dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan 

                                                        

21Amiruddin, Urgensi Pendidikan Akhlak: Tinjauan atas Nilai dan Metode Perspektif Islam 
di Era Disrupsi, Journal of Islamic Education Policy, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni, 2021), h. 12-13. 

22Nursilawati, Nilai Pendidikan dalam Hadist Nabi Riwayat Abu Daud dan Relevansinya 
Tentang Perintah Sholat Terhadap Anak, Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam, Vol. 2, No. 4 
(2022), h. 13. 
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naqliyah (normatif) dan pendekatan aqliyah (ilmiah). Secara normatif, al-Qur'an 

dan sunnah Nabi Muhammad saw dengan jelas menegaskan pentingnya manusia 

untuk berakhlak mulia, yang tercermin dalam kata-kata, perbuatan, dan sikap. 

Manusia, yang dalam dirinya mengandung manifestasi ilahiyah, diaktualisasikan 

melalui kemanusiaan sempurna (insan kamil), dan dengan mencerminkan akhlak 

mulia, ia akan mendapatkan pujian dari Allah swt. 

Mendidik akhlak bagi generasi penerus adalah tugas yang sangat penting 

dan bernilai tinggi, karena anak merupakan amanah dari Allah kepada orang 

tuanya. Hati anak pada awalnya bersih dan suci seperti mutiara yang bercahaya, 

serta jiwanya sederhana dan kosong dari pengaruh negatif. Anak-anak akan 

menerima segala hal yang diajarkan kepada mereka, dan cenderung mengikuti 

apa yang ditanamkan padanya. Jika mereka dibiasakan dengan kebiasaan yang 

baik, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang baik dan hidup bahagia di dunia 

dan akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan dengan kebiasaan yang buruk, maka 

dampaknya pun akan negatif.23 

B. Anak Usia Dini 

 Anak usia dini menurut National Association fot the Education Young 

Children (NAEYC) menyatakan bahwa anak usia dini merupakan anak yang berada 

pada usia nol sampai dengan delapan tahun. Masa anak usia dini sebagai proses 

pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek dalam rentang 

kehidupan manusia. Proses pembelajaran kepada anak seharusnya 

                                                        

23Amiruddin, Urgensi Pendidikan Akhlak: Tinjauan atas Nilai dan Metode Perspektif Islam 
di Era Disrupsi, Journal of Islamic Education Policy, h. 12-13. 
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memperhatikan karakteristik yang dipunyai anak dalam masa perkembangan 

anak.24 

 Masa kanak-kanak dini menurut Bredekamp dalam Raudhoh, yaitu sebagai 

periode sejak kelahiran hingga usia 8 tahun. Dalam periode ini, programnya di 

arahkan untuk memberikan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang dalam 

meningkatkan perkembangan fisik, sosial emosional dan kognitif anak. 

Lingkungan yang dibutuhkan adalah lingkungan yang memberikan rasa aman 

dalam keluarga dan ini dapat tercipta apabila orang tua mengetahui kebutuhan 

seorang anak.25 

1. Prinsip-prinsip Perkembangan Anak Usia Dini 

 Prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini bereda dengan prinsip-

prinsip perkembangan fase kanak-kanak akhir dan seterusnya. Adapun prisnsip-

prinsip perkembangan anak usia dini menurut Bredekamp dan Coole dalam Rina 

Nurasyiah, Cucu Atikah, adalah sebagai berikut: 

a. Perkembangan aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak saling 

berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. 

b. Perkembangan fisik/motorik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif anak 

terjadi dalam satu urutan tertentu yang relative dapat diramalkan. 

c. Perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi antar anak dan 

antar bidang perkembangan dari masing-masing fungsi. 

                                                        

24 Andi Fitriani Djollong, dkk, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini: Teori dan Panduan 
Komprehensif, (Cet. 1; Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia), h. 1. 

25Raudhoh, Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak Usia Dini, Jurnal Studi Gender Anak, 
Vol. II, No. 1 (2017),  h. 86. 
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d. Pengalaman awal anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda 

terhadap perkembangan anak. 

e. Perkembangan anak berlangsung ke arah yang makin kompleks, khusus, 

terorganisasi dan terinternalisasi. 

f. Perkembangan dan cara belajar anak terjadi dan dipengaruhi oleh konteks 

sosial budaya yang majemuk. 

g. Anak adalah pelajar aktif, yang berusaha membangun pemahamannya 

tentang lingkungan sekitar dari pengalaman fisik, social, dan pengetahuan 

yang diperolehnya. 

h. Perkembangan dan belajar merupakan interaksi kematangan biologis dan 

lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 

i. Bermain merupakan sarana penting bagi perkembangan sosial, emosional 

dan kognitif anak serta menggambarkan perkembangan anak. 

j. Perkembangan akan mengalami perecepatan bila anak berkesempatan 

untuk mempraktikkan berbagai keterampilan yang diperoleh dan 

mengalami tantangan setingkat lebih tinggi dari hal-hal yang telah 

dikuasainya. 

k. Anak memiliki modalitas beragam (ada tipe visual, auditif, kinestetik, atau 

gabungan dari tipe-tipe itu) untuk mengetahui sesuatu sehingga dapat 

belajar hal yang berbeda pula dalam memperlihatkan hal-hal yang 

diketahuinya. 
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l. Kondisi terbaik anak untuk berkembang dan belajar adalah dalam 

komunitas yang menghargainya, memenuhi kebutuhan fisiknya dan aman 

secara fisik dan biologis.26 

 Menurut perkembangan psikososial Erik Erikson dalam Raudhoh ada 

empat tingkat perkembangan anak yaitu: 

a) Usia 0-1 tahun yaitu Trust & Mistrust. Pengasuhan dengan kasih sayang 

yang tulus dalam pemenuhan dasar bayi menimbulkan “trust” pada bayi 

terhadap lingkungannya. Apabila sebaliknya akan menimbulkan “mistrust” 

yaitu kecemasan dan kecurigaan terhadap lingkungan. 

b) Usia 2-3 tahun, yaitu Autonomy Vs Shame and Doubt. Pengasuhan melalui 

dorongan untuk melakukan apa yang diinginkan anak, dan sesuai dengan 

waktu dan caranya sendiri dengan bimbingan orang tua/ guru yang 

bijaksana, maka anak akan mengembangkan kesadaran autonomy. 

Sebaliknya apabila guru tidak sabar, banyak melarang anak, menimbulkan 

sikap ragu-ragu pada anak, jangan membuat anak merasa malu. 

c) Usia 4-5 tahun, yaitu Inisiative Vs Guil yaitu pengasuhan dengan memberi 

dorongan untuk berekspeimen dengan bebas dengan lingkungan. Guru 

dan orang tua tidak menjawab langsung pertanyaan anak, maka 

mendorong anak untuk berinisiatif. Sebaliknya bila anak selalu dihalangi 

pertanyaan anak disepelekan, maka anak akan merasa bersalah. 

d) Anak usia 6-11 tahun, yaitu Industry Vs Inferiotry, bila anak dianggap 

sebagai “anak kecil” baik oleh orang tua, guru maupun lingkungannya, 

                                                        
26Rina Nurasyiah, Cucu Atikah, Karakteristik Pekembangan Anak Usia Dini, Jurnal Ilmiah 

Kependidikan, Vol. 17, No. 1 (Maret, 2023). 
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maka akan berkembang rasa rendah diri, dampaknya anak kurang suka 

melakukan tugas-tugas yang bersifat intelektual, dan kurang percaya diri.27 

 Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa perkembangan 

psikososial anak itu berbeda-beda, sehingga cara orang tua mengasuh anaknya 

harus sesuai dengan tingkatan usianya. 

 

 

  

                                                        

27Raudhoh, Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak Usia Dini, Jurnal Studi Gender Anak, 
h. 87-89.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian merujuk pada prinsip atau pedoman yang menentukan apa 

yang dianggap benar, salah, baik, dan buruk dalam suatu kegiatan penelitian. 

Penerapan etika dalam penelitian meliputi: 

1. Mendapatkan surat izin untuk melakukan penelitian. 

2. Memberikan persetujuan kepada informan sebelum melakukan wawancara. 

3. Meminta izin kepada informan jika akan merekam, mewawancarai, atau 

mengambil foto dan video. 

4. Menjaga kerahasiaan identitas informan, terutama terkait dengan informasi 

sensitif yang dapat merugikan mereka.1 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji kondisi objek 

yang alami (berbeda dengan eksperimen), dengan peneliti berperan sebagai 

instrumen utama. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena 

yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, 

dan hal-hal lainnya.2 Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk membuat 

                                                        

1Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung, Alfabeta, 2015), h. 59. 

2Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, Remaka Rosdakarya, 2014), 
h. 6. 
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gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga penelitian ini berkehendak 

mengadakan akumulasi data dasar belaka.3 

 Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif bertujuan untuk memahami suatu peristiwa yang terjadi pada subjek 

secara alami dan merupakan penelitian yang mengungkapkan fenomena secara 

menyeluruh dengan mendeskripsikannya menggunakan bahasa yang bersifat 

non-numerik. 

 Oleh karena itu, tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk 

mengembangkan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, tepatnya di 

Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ialah tempat yang digunakan peneliti untuk memperoleh 

data penelitian.4 Adapun lokasi penelitian yang di ambil oleh peneliti ini terletak 

di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Alasan peneliti memilih 

lokasi penelitian ini karena lebih mudah di jangkau dan menghemat waktu, tenaga 

dan dana. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah upaya dalam aktivitas penelitian untuk menjalin 

hubungan dengan subjek yang diteliti.5 Dalam penelitian ini, pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan Fenomenologi. 

                                                        

3Moh. Nasir, Metodologi Penelitian (Jakarta, Balai Aksara, 1998), h. 64. 

4Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Takalar, Yayasan Ahmar Cendekia, 2021), h. 66. 

5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 306. 
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Fenomenologi (dalam bahasa Inggris) berasal dari kata "phainomenon" 

dan "logos" dalam bahasa Yunani. "Phainomenon" berasal dari kata "phaenoo", 

yang berarti membuat sesuatu tampak atau terlihat. Secara umum, phainomenon 

berarti sesuatu yang tampak atau diperlihatkan. Sedangkan "logos" berarti ilmu 

atau ucapan. Dengan demikian, fenomenologi dapat diartikan sebagai ilmu yang 

mempelajari fenomena yang muncul dalam kesadaran peneliti. Secara luas, 

fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari gejala atau hal-hal yang tampak. 

Namun, penting untuk dipahami bahwa fenomena sejatinya merupakan suatu 

bentuk kesadaran dan interaksi: apa yang diamati merupakan sesuatu yang 

terpisah dari pengamat (observer). Oleh karena itu, pengamat harus benar-benar 

meyakini hasil pengamatan dan analisis interaktif, yang mencerminkan sikap 

alami dan sesungguhnya (natural attitude).6 

Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk 

mengungkapkan fakta-fakta, gejala, serta peristiwa secara objektif yang berkaitan 

dengan peran keluarga dalam menerapkan pendidikan Islam pada anak usia dini 

di Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto. 

D. Sumber Data 

 Sumber data merupakan subjek dari mana data akan diperoleh.7 Sehingga 

sangat penting dalam sebuah penelitian untuk menentukan sumber data yang 

                                                        

6A. Muri Yusuf, Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Cet. 4; 
Jakarta, Kencana, 2017), h. 350-351. 

7Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian (Metro, STAIN Metro dan Ramayana Pers, 2008), h. 77. 
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tepat dan relevan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Secara umum penelitian 

ini menggunakan dua data yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Menurut Umi Narimawati dalam Nuning Indah Pratiwi, data primer adalah 

data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam 

bentuk terkomplikasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui 

narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan 

objek penelitian atau orang ang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan 

informasi atau data.8 

Mengenai penjelasan di atas data pimer dari penelitian ini adalah hasil 

wawancara dengan narasumber, adapun nasarasumber yang dimaksud peneliti 

disini yaitu keluarga dan saudara. 

2. Sumber Data Sekunder 

Selain mengumpulkan data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data 

sekunder. Sumber data sekunder menurut Iskandar dalam Sitti Fatimah, adalah 

data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat 

studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi, 

kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan, literatur laporan, tulisan dan 

lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.9 Adapun 

data sekunder dari penelitian ini adalah buku, foto, dan dokume-dokumen lain 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

                                                        

8Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi, Jurnal 
Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1, No. 2 (Agustus, 2017), h. 211. 

9Sitti Fatimah, Interaksi Sosial dalam Bentuk Kerjasama dan Persaingan Antar Pedagang 
Daging Sapi di Pasar Flamboyan, Artikel Penelitian (Pontianak, 2019), h. 4. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, 

yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi.10 Metode pengumpulan data 

yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Observasi  

Observasi pada dasarnya merupakan kegiatan yang melibatkan 

pancaindra, seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran, untuk 

mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan 

penelitian. Hasil dari observasi meliputi aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, 

kondisi tertentu, serta perasaan atau emosi seseorang.11 Observasi yang 

dilakukan oleh peneliti adalah mengamati peran keluarga dalam menerapkan 

pendidikan Islam pada anak usia dini seperti mengajarkan anaknya sholat, 

berwudhu, sopan dan santun dalam berbicara dan sebagainya. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua pihak, yakni 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.12 Wawancara terdiri 

                                                        

10Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Cet. XXII; Bandung: 
Alfabeta, 2015), h. 308. 

11Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam dan Sosial (Cet: 1; Makassar, 
Alauddin University Press, 2013), h. 187. 

12Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2014), 
h. 186. 
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dari dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur 

(bebas).13 

Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

ketika peneliti atau pengumpul data sudah mengetahui dengan jelas informasi 

yang akan diperoleh. Dalam wawancara terstruktur, setiap responden diberikan 

pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatat jawabannya. 

Di sisi lain, wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang 

bersifat bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah disusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berisi poin-poin utama mengenai permasalahan yang akan 

ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui 

dengan pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak 

mendengarkan cerita dari responden.14 

 Berdasarkan hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa wawancara 

adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau tanya jawab antara 

pewawancara dan narasumber. Adapun yang menjadi narasumber yakni keluarga 

dan saudara di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. 

 Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur 

yang dimana setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan peneliti 

menggunakan pedoman wawancara. 

 

                                                        

13Nana Sudjana, Penelitian Hasil Belajar Proses Belajar Mengajar (Bandung, Rosdakarya, 
2009), h. 68. 

14Wilinni, dkk, Analisis Komunikasi di PT. Asuransi Buana Independent Medan, Jurnal 
Ilmiah Simantek, Vol. 3, No. 1 (Februari, 2019), h. 4. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berasal dari dokumen, 

buku, arsip, atau foto. Dalam teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari 

berbagai sumber tertulis atau dokumen yang dimiliki oleh responden atau yang 

terkait dengan tempat kegiatan sehari-hari responden.15 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dokumentasi 

adalah kegiatan memperoleh sebuah informasi yang terkait dengan apa yang akan 

diteliti baik berupa foto, video, dan rekaman. 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan berbagai instrumen untuk mengumpulkan 

data, dengan tujuan memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan 

keakuratannya. 

Instrumen yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengetahui peran keluarga 

dalam menerapkan pendidikan Islam pada anak usia dini di Desa Pao, Kecamatan 

Tarowang, Kabupaten Jeneponto, terdiri dari tiga jenis pokok yaitu pedoman 

observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Adapun tiga pokok 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Pedoman Observasi 

 Pedoman observasi dalam penelitian ini merupakan pedoman yang 

digunakan sebagai panduan untuk mengamati objek penelitian di lapangan yakni 

memperoleh data yang berkaitan dengan Peran Keluaraga dalam Menerapkan 

                                                        

15Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta, Bumi Aksara, 2003), h. 157. 
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Pendidikan Islam pada Anak Usia Dini di Desa Pao Kecematan Tarowang 

Kabupaten Jeneponto. 

2. Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara yaitu beberapa alat atau instrumen yang digunakan 

dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasrkan tujuan tertentu, yakni 

mewawancarai keluarga, saudara dan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah alat atau instrumen yang di gunakan dalam 

penelitian. peneliti menggunakan alat bantu sekaligus pelengkap yakni berupa, 

foto, video, alat tulis, alat rekam, kamera dan yang berkaitan dengan penelitian 

agar dapat lebih memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

Pengolahan data berkaitan dengan analisis data. Dalam penelitian 

kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber melalui teknik pengumpulan data 

yang berbeda, yang dilakukan secara berkelanjutan. Analisis data kualitatif 

bersifat induktif, di mana analisis dilakukan berdasarkan data yang terkumpul, 

kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.16 

Dalam proses pengolahan data, menurut teori Miles dan Huberman, 

terdapat tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan serta verifikasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses, 

dianalisis, dan diolah melalui langkah-langkah berikut: 

 

                                                        

16Beni Akhmad Saebani, Metode Penelitian (Jakarta, Pustaka Setia, 2008), h. 199-200. 



44 
 

 
 

1. Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi data berarti proses merangkum, memilih informasi yang relevan, 

memfokuskan pada aspek-aspek penting, serta mencari tema dan pola yang 

muncul.17 Peneliti akan mereduksi atau mengumpulkan data dengan cara 

merangkum dan memilih informasi yang relevan mengenai peran keluarga dalam 

menerapkan pendidikan Islam pada anak usia dini di Desa Pao, Kecamatan 

Tarowang, Kabupaten Jeneponto. 

Setelah proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data 

dalam bentuk naratif dalam laporan penelitian. Dengan cara ini, data yang telah 

dirangkum akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti 

dalam mengumpulkan data berikutnya, dan memudahkan pencarian data jika 

diperlukan. 

2. Penyajian Data (data display) 

 Penyajian data merujuk pada proses pengorganisasian dan penyaringan 

data secara menyeluruh dalam bentuk yang terstruktur, seperti tabel atau bentuk 

yang terorganisir lainnya. Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah 

menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan 

dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, atau format 

serupa. 

Dalam penyajian data, peneliti mengumpulkan informasi langsung dari 

informan yang telah dipilih, kemudian membahas dan menganalisis keakuratan 

                                                        

17Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Cet. XXII (Alfabeta, 
2015). 
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data tersebut. Data yang sudah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk 

deskripsi naratif yang rinci. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi (conclusion 

drawing/verivication) 

Tahap berikutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dibuat pada awalnya bersifat 

sementara dan dapat berubah seiring dengan temuan bukti yang lebih kuat. 

Kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan 

pengetahuan baru yang belum pernah ada. Verifikasi data dilakukan dengan cara 

memastikan kebenaran data melalui informan yang memiliki pemahaman 

mendalam tentang masalah yang diajukan, guna menghindari subjektivitas yang 

bisa mengurangi validitas penelitian. Setelah melakukan observasi, wawancara, 

dan dokumentasi di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, 

peneliti akan menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam 

rumusan masalah. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

 Data kualitatif diperoleh dari berbagai sumber, menggunakan metode yang 

bervariasi, dan dimaknai secara beragam menurut perspektif yang bersifat 

personalistik, sehingga data tersebut perlu diuji keabsahannya agar mempunyai 

makna untuk pemecahan masalah.18 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, setiap temuan perlu 

diperiksa kebenarannya agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan 

                                                        

18Saprin, dkk, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam (Cet. 1; Depok, Rajawali Pres, 2023), 
h. 54. 
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dibuktikan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi 

adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik dan 

sumber data yang telah tersedia. 

Triangulasi dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut: 

1. Triangulasi teknik,  

 Triangulasi teknik adalah pengumpulan data dengan bermacam-macam 

cara tetapi dengan sumber yang sama, misalnya dangan cara observasi, 

wawancara dan dokumentasi tetapi berasal dari sumber yang sama. 

2. Triangulasi sumber 

 Triangulasi sumber adalah satu teknik tetapi berasal dari sumber yang 

berbeda, misalnya dengan cara wawancara tetapi dari sumber yang berbeda, 

contohnya peneliti melakukan wawancara kepada si A, si B, si C dan si D. 

3. Triangulasi waktu 

 Triangulasi waktu adalah suatu data yang dikumpulkan pada waktu yang 

berbeda-beda untuk mengetahui apakah tidak ada perubahan data dalam waktu 

yang berbeda.19 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

untuk memverifikasi data melalui sumber lain. Dalam pelaksanaannya, peneliti 

memeriksa data yang diperoleh dari wawancara dengan orang tua, saudara, dan 

pihak terkait lainnya di Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto. 

  

                                                        

19Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Pemula 
(Cet. 1; Sibuku, 2018), h. 89-91. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Peran Keluarga dalam Menerapkan Pendidikan Islam di Desa Pao 

Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto 

Keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran yang sangat penting dalam 

menerapkan pendidikan Islam pada anak sejak usia dini, karena orang tua 

merupakan pengajar pertama dan utama bagi anak. Dengan memberikan contoh 

perilaku yang baik, mengajarkan langsung ajaran Islam, serta menciptakan 

lingkungan yang mendukung, orang tua dapat membentuk karakter anak yang 

beriman dan bertaqwa. Pendidikan Islam yang baik di rumah akan menjadikan 

anak memiliki keyakinan yang kuat dan kokoh, sehingga mereka dapat tumbuh 

menjadi pribadi yang saleh dan salehah, serta mampu menghadapi segala 

rintangan hidup dengan berpegang teguh pada ajaran Islam.  

Untuk memahami peran keluarga, khususnya orang tua, dalam 

menerapkan pendidikan Islam pada anak usia dini di Desa Pao, Kecamatan 

Tarowang, Kabupaten Jeneponto, peneliti melakukan observasi dan wawancara 

dengan orang tua yang memiliki anak berusia 5-8 tahun. Berdasarkan wawancara 

dengan informan, diperoleh data sebagai berikut: 

1. Menjamin Kehidupan Emosional Anak 

Kehidupan emosional anak merupakan landasan bagi pertumbuhan 

mereka secara menyeluruh. Emosi yang sehat membantu anak membangun relasi 

yang baik dengan sesama, menghadapi berbagai tantangan hidup, dan mencapai 
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potensi terbaiknya. Oleh karenanya orang tua memiliki peran yang sangat penting 

dalam menjamin kesejahteraan emosional anak.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan ibu Irmawati yang berprofesi sebagai seorang guru, selaku orang tua dari 

Sahwah Silmi Kahfa S berumur 5 tahun, beliau mengungkapkan: 

Mengajarkan anak tentang kasih sayang kita kepada mereka sangat penting, 
agar anak memahami bahwa orang tua mencintainya tanpa menggunakan 
cara menggertak, karena hal ini berkaitan dengan aspek emosional dan 
pertumbuhan anak. Jika anak merasakan bahwa orang tua tidak pernah 
menggertaknya, anak akan menyadari bahwa dia dicintai.1 

Bapak Sapri selaku suami dari ibu Irmawati mengatakan: 

Peran orang tua sangat penting dalam menerapkan pendidikan Islam pada 
anak khususnya dalam menjamin kehidupan emosional anak, akan tetapi 
dikarenakan tuntutan pekerjaan yang harus dijalankan sehingga saya jarang 
ada di rumah, meskipun begitu saya selalu menelpon anak saya dan 
menanyakan kesehariannya.2 

Berdasarkan hasil wawancara/observasi yang dilakukan oleh peneliti  

bapak Sapri berprofesi sebagai pelayaran sehingga jarang berada di rumah dan 

ibu Irmawati memiliki peran yang sangat penting dalam mendidiik anak ketika 

suaminya sedang pergi berlayar. Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat ibu 

Irmawati ketika berbicara dengan anaknya memang tidak mengguakan kata-kata 

yang kasar atau menggertak anak tetapi ibu Irmawati menggunakan suara yang 

lembut dan berkata yang baik kepada anak. 

 

                                                        

1Irmawati, (28 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 

2Sapri, (30 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Rabu 22 Januari 2025. 
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Suriyani, berprofesi sebagai ibu 

rumah tangga selaku orang tua dari Muhammad Gibran yang berusia 6 tahun 

beliau mengatakan: 

Saya memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak saya agar ia dapat 
mengolah perasaannya supaya  selalu merasa aman dan dicintai oleh orang 
tuanya.3 

Begitu juga pendapat dari bapak Samsuddin selaku suami dari ibu Suriyani  

mengungkapkan: 

Memenuhi kebutuhan emosional anak itu sangat penting, oleh karenanya 
saya sebagai bapak berperan dalam memberikan rasa aman, dukungan dan 
perhatian kepada anak saya agar ia mampu mengelola perasaannya dengan 
baik.4 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

disimpulkan bahwa mendidik anak dengan kasih sayang sangat penting untuk 

perkembangan emosi dan mental anak, karena dengan memberikan kasih sayang 

yang tulus dan konsisten, anak akan merasa bahwa orang tuanya peduli dan selalu 

ada untuknya.  

Senada dengan pernyataan diatas ibu Ayu yang berprofesi sebagai petani, 

selaku orang tua dari Arsyad yang berusia 7 tahun lebih mengungkapkan: 

Saya memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak saya agar  ia bisa 
merasa aman dan dicintai ketika bersama orang tuanya.  Saya ingin anak 
saya belajar sabar dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan 
ajaran Islam, Serta saya mengajarkan kepada anak saya agar selalu 
menggunakan kata-kata yang baik dan sopan ketika diajak berbicara.5 

Berdasarkan hasil wawancara di  atas dapat disimpulkan bahwa orang tua 

memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kehidupan emosional anak, 

                                                        

3Suriyani, (40 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Minggu 29 September 
2024. 

4Samsuddin, (44 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Rabu 22 Januari 
2025. 

5Ayu, (28 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 
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karena dengan memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang cukup, 

orang tua dapat membantu anak tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia 

dan sukses. 

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Rikarningsi yang bekerja di kantor 

pertanian, selaku orang tua dari Khanaya Fatimah yang berusia 5 tahun, beliau 

juga berpendapat: 

Apabila anak saya sendang emosi atau tidak dapat mengontrol emosinya, 
maka saya sebagai orang tuanya memberikan pelukan karena dengan 
pelukan itu saya berharap anak saya dapat merasakan ketenangan dan 
kehangatan, serta tahu bahwa saya selalu ada disampingnnya untuk 
mendukungnya.6 

Penjelasan ibu Rikarningsih diatas dapat disimpulkan bawha beliau 

memenuhi kebutuhan emosional anaknya dengan cara memberikan sentuhan 

fisik seperti pelukan, karena dia berpendapat apabila ia memberikan pelukan 

kepada anaknya maka akan memberikan rasa ketenangan, kehangatan, dan 

dukungan saat anaknya sedang emosi atau tidak dapat mengontrol emosinya. 

Disamping itu ibu kiki yang berprofesi sebagai pedagang, selaku orang tua 

dari Muhammad Muflihun Khair umur 5 tahun, beliau mengatakan: 

Dalam kehidupan sehari-hari biasanya saya cukup memberikan pengertian 
apabila anak saya menginginkan sesuatu tetapi tidak mampu untuk 
memenuhinya.7 

Maksud dari pernyataan ibu Kiki, ada kalanya dapat memilah mana 

keinginan-keinginan seorang anak yang mesti terpenuhi dan tidak agar 

dampaknya tidak membuat anak itu menjadi manja. sebagai orang tua  harus 

memberikan penjelasan atau pengertian kepada anak ketika ia menginginkan 

sesuatu yang tidak bisa dipenuhi adalah cara yang baik untuk mengajarkan anak  

                                                        

6Rikarningsih, (27 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Senin 22 Juli 2024. 

7Kiki, (27 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Senin 22 Juli 2024. 
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tentang kesabaran dan dapat menghargai apa yang mereka miliki. Namun, cara 

penyampaian tersebut harus disesuaikan dengan usia dan pemahaman anak agar 

anak dapat mengerti mengapa permintaannya tidak dapat dipenuhi pada saat itu. 

Dalam hal ini ibu Nur Isa yang berprofesi sebagai juru masak, selaku orang 

tua dari Rafatar yang berusia 8 tahun, beliau mengatakan: 

Saya memberikan kasih sayang kepada anak saya selain itu saya juga 
mengajarkan anak untuk mengolah perasaannya agar ia dapat mengontrol 
perasaannya ketika lagi marah, sehingga anak juga merasa dilindungi dan 
disayang oleh orang tuanya.8 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa orang tua memenuhi 

kebutuhan emosional anak dengan bebagai macam cara. Mulai dari meberikan 

kasih sayang tanpa kekerasan, mengajarkan pengelolaan emosi, memberikan 

perhatian, hingga memberikan sentuhan fisik seperti pelukan. Agar anak merasa 

selalu aman dan dicintai oleh orang tuanya. 

2. Menanamkan Dasar Pendidikan Moral 

Untuk mengetahui bagaimana orang tua dalam menanamkan dasar  

pendidikan moral kepada anak usia dini, peneliti menggali informasi melalui 

observasi dan wawancara dengan orang tua anak itu sendiri. 

Berdasarkan wawancara dan observsi yang peneliti lakukan dengan ibu 

Irmawati, beliau mengatakan: 

Anak usia dini itu belum paham yang namanya moral maka dari itu saya 
sebagai orang tua khususnya sebagai ibunya harus lebih aktif lagi dalam 
menjelaskan kalau yang namanya moral itu nak yang seperti ini, jangan 
misalnya ada orang kita lewat saja seperti itu tapi kita harus attabe’ 
(permisi) ketika lewat di depan orang.  Saya sebagai orang tua harus 
menanamkan yang namanya sopan santun karena di era anak żaman 
sekarang kata-kata yang bersifat kasar bukan hal yang lumrah lagi akibat 
faktor  lingkungan, dan disinilah tugas saya sebagai orang tua memberikan 

                                                        

8Nur Isa (40 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 
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contoh tutur kata yang baik agar anak saya bisa menerapkan di masyarakat. 
9 

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa orang tua 

terutama ibu, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter 

anak, terutama dalam menanamkan nilai-nilai kesopanan.  Anak yang masih 

berusia dini belum sepenuhnya memahami  apa itu moral, sehingga orang tua 

perlu lebih aktif lagi dalam memberikan contoh dan mendidik mereka dengan 

perkataan dan perilaku yang baik. Oleh karena itu, orang tua berperan sebagai 

teladan utama dalam membentuk akhlak anak, agar anak dapat tumbuh menjadi 

pribadi yang mampu berinteraksi dengan baik dengan orang tua serta orang 

disekitarnya, meskipun ada pengaruh lingkungan yang dapat  memengaruhi 

mereka.  

Menurut ibu Suriyani yang dimana mengatakan: 

Saya ingin anak saya tumbuh menjadi orang yang baik dan sopan, maka dari 
itu sejak dini, saya selalu ajarkan mengenai pentingnya menghormati orang 
tua dan orang lain dengan cara saya menasehati anak, ”nak janganki nakal” 
”mendengarki perkataannya orang tua” ”janganki kurang ajar sama orang 
tua dan orang lain”. Saya berharap dengan mengajarkan hal-hal yang seperti 
itu anak saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik.10 

Senada dengan yang diungkapkan ibu Ayu beliau mengatakan: 

Sedini mungkin saya mendidik anak saya untuk berperilaku yang baik dalam 
artian dapat menghargai orang tua baik dari cara ia berperilaku maupun 
dari tutur katanya.11 

 

 

 

 

                                                        

9Irmawati, (34 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 

10Suriyani, (40 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Minggu 29 
September 2024. 

11Ayu, (28 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 
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Hal yang sama di ungkapkan oleh ibu Nur Isa: 

Peran saya itu dengan mengajarkan kepada anak saya sopan  santun baik itu 
dalam berbicara maupun berperilaku, misalnya ketika lewat di depan orang 
itu attabe’ (permisi) serta apa bila di panggil anak menyahut dengan kata-
kata yang baik dan sopan.12 

Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan diatas orang tua berharap anaknya 

kelak menjadi individu yang berakhlak dan memiliki tata krama yang baik. Oleh 

karenanya orang tua tersebut memberikan nasehat dan contoh kepada anaknya 

untuk berperilaku dan bertutur kata yang baik dengan harapan anak dapat 

memahami pentingnya menghormati orang tua dan juga semua orang 

disekitarnya. Orang tua juga mengajarkan anaknya attabe’ (permisi) ketika lewat 

di depan orang, dan mengenai observasi yang di lakukan, peneliti melihat anak 

tersebut memang ketika lewat di depan orang itu pasti attabe’ (permisi). 

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan ibu Rikarningsih, beliau 

berpendapat Saya mengajar anak saya dari Hal-hal  kecil seperti mengajar anak 

untuk salim kepada orang tua dan menghargai orang yang lebih tua dari dia.13 

Pendapat dari ibu Rikarningsih yakni dengan mengajarkan anak untuk salim dan 

menghargai orang yang lebih tua dari dia merupakan suatu hal yang sangat 

penting bagi anak. Karena ini membantu anak  dalam mengembangkan sikap 

hormat, kepedulian, dan nilai-nilai positif dalam berinteraksi dengan orang lain, 

yang akan membentuk karakter anak dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                        

12Nur Isa (40 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 

13Rikarningsih, (27  Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, senin  22 Juli 
2024. 
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Sedangkan ibu kiki menanamkan dasar pendidikan moral kepada anaknya 

dengan cara memberikan  contoh yang baik kepada anak, dari mulai orang tua 

diperlihatkan supaya anak dapat menirunya.14 

Dari penjelasan ibu kiki diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran 

orang tua sangat penting dalam mendidik anak. Biasanya anak-anak cenderung 

meniru apa yang mereka lihat, terutama dari orang tua mereka, karena pada usia 

dini mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Oleh karena itu, 

dengan memberikan contoh yang baik melalui sikap dan perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari adalah salah satu cara yang efektif dalam mendidik anak. 

3. Sebagai Peletak Dasar Keagamaan 

Keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar pembentukan 

keagamaan bagi anggota keluarganya, khususnya anak. Di dalam lingkungan 

keluarga, nilai-nilai agama pertama kali deperkenalkan dan ditanamkan melalui 

pendidikan non formal yang diberikan oleh orang tua atau anggota keluarga yang 

lebih tua. Keluarga menjadi wadah pertama bagi anak untuk mempelajari nilai 

religius terutama peran ibu karena beliau sebagai madrasatul ula yang dimana 

kita ketahui sebagai sekolah pertama dan utama bagi anaknya.  

Berdasarkan hasil observasi/wawancara dengan ibu Irmawati beliau 

mengatakan: 

saya mengajarkan anak apabila sudah memasuki waktu salat saya 
memanggil anak dan memberikan mukenahnya lalu mengajaknya untuk 
sholat bersama. Dan tak lupa pula mengajarkan anak untuk ambil air wudhu 
dan menjelaskan urutan-urutan mana yang terlebih dahulu yang harus di 
basuh misal membasuh tangan sampai dengan membasuh kaki. Kebetulan 

                                                        

14Kiki, (27 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Senin 22 Juli 2024. 
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anak saya perempuan jadi saya juga mengajarkan anak untuk berhijab dari 
dia masih berusia dini. Inikan merupakan dari letak dasar agama itu.15 

Bapak Sapri juga berpendapat: 

Karena orang tua merupakan madrasa pertama bagi anak, sehingga kami 
memiliki peran yang penting dalam mengajarkan nilai-nilai keagamaan 
seperti bagaimana tata cara berwudhu, salat, mengaji dan ibadah-ibadah 
yang lainnnya.16 

Berdasarkan hasil observasi, ketika peneliti berkunjung kerumah ibu 

Irmawati peneliti mellihat anak dari ibu Irmawati ini memang menggunakan hijab 

ketika dia hendak keluar rumah dan melepasnya ketika sudah di dalam rumah. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa orang tua sebagai peletak dasar 

keagamaan telah ditanamkan dan diajarkan dengan baik. Hasil wawancara 

lainnya diperoleh dari ibu Suriyani yang  menyampaikan saya memperkenalkan 

anak tentang ajaran-ajaran Islam, seperti sholat, mengaji dan sholawat-sholawat 

nabi.17 Senada dengan pernyataan oleh ibu Ayu yang mengatakan peran saya itu  

saya mengajari anak saya seperti cara berwudhu, salat dan mengaji.18 Hal ini juga 

diperkuat oleh pernyataan ibu Rikarningsi beliau mengatakan misalnya ketika 

ażan berkumandang, saya mengajak anak untuk ke masjid agar dia dapat melihat 

dan mempelajari tata cara salat.19 

 

 

 

                                                        

15Irmawati, (34 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 

16Sapri, (30 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Rabu 22 Januari 2025. 

17Suriyani, (40 Tahun), Orang Tua, Desa Poa, Wawancara, Jeneponto, Minggu 29 
September 2024. 

18Ayu, (28 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 

19Rikarningsih, (27 Tahun), Orang Tua, Wawancara, Jeneponto, Senin 22 Juli 2024. 
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Sebagaimana hal ini  diungkapkan oleh ibu Kiki: 

Salah satu upaya kami sebagai orang tua dalam menanamkan nilai-nilai 
keagamaan pada anak  adalah apabila ayahnya kemasjid maka dia mengajak 
anak untuk  ikut sholat berjamaah.20 

Dalam hal ini ibu Nur Isa berpendapat: 

Saya mengajarkan anak mengenai ajaran-ajaran atau perintah dalam Islam 
seperti salat, berwudhu, mengaji dan juga menjauhi larangan-larangan 
dalam Islam.21 

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga 

khususnya orang tua tersebut sangat positif dalam membangun dasar agama yang 

kokoh bagi anak-anak mereka. Karena dengan mengajarkan anak mengenai salat, 

wudhu, hijab, dan ajaran Islam lainnya sejak mereka berusia dini sangat penting 

karena dapat membantu anak-anak dalam memahami dan melaksanakan ibadah 

dengan baik. Mengajak anak untuk salat bersama, mengenalkan mereka tata cara 

berwudhu, serta mengajarkan mereka untuk menggunakan hijab sejak dini 

adalah langkah nyata yang dapat membentuk kebiasaan baik dan memperdalam 

pemahaman agama mereka. 

Peran orang tua dalam mengajarkan nilai keagamaan, seperti yang 

diungkapkan oleh ibu Irmawati, ibu Suriyani, ibu Ayu, ibu Rikarningsih, ibu Kiki 

dan ibu Nur Isa menunjukkan bahwa pendidikan agama di rumah merupakan 

dasar yang kuat bagi anak-anak mereka. Dengan keterlibatan aktif orang tua, 

seperti mengajak anak ke masjid atau mengajarkan mereka doa dan sholawat 

Nabi, maka anak-anak tidak hanya memperoleh teori tetapi juga praktik langsung 

dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                        

20 Kiki, (27 Tahun), Orang Tua, Wawancara, Jeneponto, Senin  22 Juli 2024. 

21Nur Isa (40 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 
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Hal ini juga penting untuk menanamkan kebiasaan baik dengan cara yang 

lembut dan menyenangkan agar anak merasa nyaman dan terbiasa. Maka dari itu, 

anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang memiliki pemahaman agama yang 

mendalam dan menjadi generasi yang menghargai serta mengamalkan ajaran 

Islam dalam kehidupan mereka. 

B. Upaya  Keluarga dalam Menerapkan Pendidikan Islam pada Anak Usia 

Dini 

Upaya keluarga dalam menerapkan pendidikan Islam, terutama dalam 

aspek akidah, ibadah, dan akhlak, sangatlah penting sebagai fondasi awal 

pembentukan karakter anak. Pendidikan Islam tidak hanya dilakukan  di sekolah 

atau lembaga pendidikan formal, tetapi dimulai sejak dini dalam keluarga. Orang 

tua sebagai pendidik pertama harus mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak-

anak mereka. Selain itu, masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan 

lingkungan yang mendukung  pendidikan Islam, seperti melalui masjid, 

mengadakan pengajian rutin dan berbagai lembaga  keagamaan lainnya. Upaya 

keluarga dalam menerapkan pendidikan Islam yang dimaksud yakni: 

1.  Nilai Akidah 

Akidah dalam Islam merupakan inti  dan keyakinan dasar yang wajib 

diyakini  oleh setiap muslim sebagai landasan iman dan ibadah. Akidah mencakup 

keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa (Tauhid), serta 

kepercayaan kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan 

takdirnya. Akidah bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati, tetapi harus juga 

tercermin dalam ucapan dan perilaku sehari-hari. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observas dengan ibu Irmawati, beliau 

mengungkapkan: 

Disini yang ditanyakan mengenai akidah kan, jadi akidah itu adalah 
kepercayaan kita terhadap apa yang dianut, misalnya karena saya beragama 
Islam berarti saya harus menerapkan kepada anak saya tentang ajaran-
ajaran Islam seperti  membaca iqra’, salat dan berperilaku baik sama orang, 
jadi itu yang saya terapkan kepada anak saya. Karena anak saya masih 
berusia 5 tahun lagi pintar-pintarnya menangkap apa yang disampaikan 
oleh kedua orang tuanya.22 

Dari ungkapan tersebut  ditarik kesimpulan, ibu Irmawati meyakini bahwa 

bagaimana pentingnya menanamkan nilai-nilai agama sejak kecil kepada anak 

dengan memberikan contoh langsung, yang dimana anak ibu Irmawati yang masih 

berusia 5 tahun sangat mudah menangkap apa yang diajarkan oleh orang tuanya. 

Hasil wawancara lainnya diperoleh dari salah satu  orang tua yang memiliki anak 

berusia dini. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Suriyani: 

Cara saya dalam memberikan pemahaman kepada anak tentang agama 
Islam dimulai dengan mengajarkan mereka untuk mengucapkan dua 
kalimat syahadat serta menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-
nya.23  

Senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Ayu sejak dini  saya 

mengajarkan anak saya agar dia lebih memahami ajaran Islam seperti kebesaran 

Allah dan rasul-rasulnya.24 Pernyataan ibu Ayu tentang cara mengajarkan anak 

mengenai kebebesaran Allah dan rasul-rasulnya adalah langkah yang baik dalam 

membentuk dasar pemahaman agama Islam pada anak. Mengenalkan anak pada 

Allah dan rasul-rasulnya sejak usia dini, serta menumbuhkan rasa cinta dan 

                                                        

22Irmawati, (28 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 

23Suriyani, (40 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Minggu 29  
September, 2024. 

24Ayu, (28 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 
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hormat kepada keduanya, merupakan bagian penting dari pendidikan agama 

Islam.  

Selain menumbuhkan rasa cinta, penting juga untuk memastikan bahwa 

pemahaman yang diberikan kepada anak mengandung pengetahuan yang benar 

dan mendalam tentang ajaran Islam. Dalam hal ini, pengenalan terhadap dua 

kalimat syahadat seperti yang disampaikan oleh ibu Suriyani di atas, yang dimana 

sebagai dasar iman adalah langkah yang tepat, karena syahadat merupakan 

deklarasi penting dalam Islam yang mengandung makna keesaan Allah dan 

pengakuan terhadap kenabian Muhammad SAW. Hal yang menyeluruh ini akan 

membantu anak untuk tidak hanya mengenal agama Islam, tetapi juga menghayati 

dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal lain juga diungkapkan oleh Ibu Rikarningsih, beliau mengatakan: 

Saya memperlihatkan video-video Islami untuk menjelaskan bagaimana 
cara mendekatkan diri kepada Allah. Saya juga menjelaskan kepada anak 
mana perbuatan yang dilarang dalam Islam maupun perbuatan yang boleh  
dilakukan.25 

Ibu kiki dengan pendapat yang sama mengungkapkan: 

Untuk saat ini, anak saya masih dalam tahap belajar karena usianya baru 
menginjak 5 tahun, jadi masih dalam proses tahap belajar, seperti menonton 
youTube untuk belajar mengaji, kalau dalam keseharian ikut mengaji di 
masjid.26 

Pendapat yang disampaikan oleh ibu Rikarningsih dan ibu Kiki mengenai 

cara mengajarkan agama Islam kepada anak usia 5 tahun mencerminkan langkah  

yang tepat dalam mengenalkan ajaran Islam secara bertahap, sesuai dengan usia 

dan perkembangan anak. Dengan menampilkan video Islami dan mengajarkan 

                                                        

25Rikarningsih, (27 Tahun), Orang Tua , Wawancara, Jeneponto, Senin 22 Juli 2024. 

26Kiki, (27 Tahun), Orang Tua, Wawancara, Jeneponto, Senin 22 Juli 2024. 
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nilai-nilai agama melalui media seperti YouTube bisa menjadi cara yang efektif 

untuk belajar mengaji seperti yang disampaikan oleh ibu Kiki, dengan syarat 

kontennya sesuai dengan ajaran Islam yang benar  dan mendidik. 

Pada usia 5 tahun, anak berada pada tahap belajar yang sangat peka 

terhadap pengaruh luar, sehingga sangat penting untuk memastikan bahwa 

materi yang dipelajari sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Mengajarkan 

perbedaan antara perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan dalam Islam adalah 

langkah yang baik,  tetapi harus disampaikan dengan cara yang sederhana,  jelas 

dan mudah dipahami anak. 

2. Nilai  Ibadah  

Nilai ibadah mengacu pada makna dan tujuan yang terkandung dalam 

setiap bentuk ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim, baik yang bersifat 

wajib seperti salat, puasa, żakat, dan haji, maupun sunnah seperti doa, sedekah, 

dan amal baik lainnya. Ibadah tidak hanya sebatas tindakan fisik atau ritual 

semata, namun juga melibatkan aspek niat dan keikhlasan dalam usaha 

mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Islam, setiap tindakan yang dilakukan 

dengan niat yang tulus dan sesuai ajaran agaama dapat dianggap sebagai ibadah. 

Oleh karena iitu, nilai ibadah tidak hanya terletak pada bentuk lahiriahnya, tetapi 

juga pada kesadaran dan kedalaman hati seseorang dalam menjalankannya. 

Mengenai pernyataan diatas  ibu Irmawati berpendapat: 

Seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya dalam hal salat, dalam kehidupan 
sehari-hari saya mengajarkan cara berwudhu terlebih dahulu, misalnya 
dimulai dari tangan sampai kaki. Berwudhu itu seperti itu, jadi bukan hanya 
ditanya saja, tetapi dipraktikkan agar anak paham. Jika hanya ditanya, anak  
tidak mungkin paham. Namun, jika kita mengajak, misalnya dengan berkata 
”mari nak, kita berwudhu sama-sama” dia pasti akan ikut. Begitu pula 
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dengan salat, jika dia melihat kita salat, dia juga akan ikut karena sudah 
diajarkan sebelumnnya.27 

Senada dengan pernyataan di atas ibu Suriyani mengungkapkan: 

Saya mengajarkan anak saya mengaji mulai dari huruf hijaiyah, serta 
mengajarkan doa-doa harian seperti doa orang tua, doa keluar rumah, doa 
belajar dan lain-lain, serta saya mengajak anak ke masjid untuk salat 
berjamaah dan mencontohkan cara berwudhu. Pada saat hari jumat anak 
saya biasanya ikut bapaknya ka masjid  untuk salat jumat secara 
berjamaah.28 

Bapak Samsuddin juga mengatakan: 

Untuk nilai ibadah saya memberikan contoh kepada anak  karena kita tau 
sendiri anak usia dini itu sering meniru apa yang dilihat dari  orang tuanya. 
Saya juga sering mengajak anak ke masjid untuk salat berjamaah dan juga 
salat jumat.29 

Berdasarkann hasil observasi yang di lakukan pada saat itu peneliti 

melihat anak ibu Suriyani dan bapak Samsuddin waktu ażan bekumandang ia ke 

masjid sendiri tanpa ditemani oleh bapaknya untuk melaksanakan salat ashar 

secara berjamaah. 

Sama halnya dengan pendapat di atas ibu Ayu mengatakan: 

Untuk nilai ibadah, saya mempraktekkan cara berwudhu yang baik dan 
benar dan ketika ażan berkumandang saya mengajak anak saya ke masjid 
untuk sholat secara berjamah, karena kebetulan masjid berada di depan 
rumah kami.30 

Hal senada di ungkapkan oleh ibu Nur Isa: 

Saya memberikan contoh atau mempraktekkan ke anak bagaimana tata cara 
berwudhu, salat dan mengaji agar anak saya dapat menirunya, karena 
sebagaimana yang kita tahu bahwa anak yang masih berusia dini itu daya 
tangkapnya sangat baik.31 

                                                        

27Irmawati, (34 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 

28Suriyani, (40 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Minggu 29 
September 2024. 

29Samsuddin, (44 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Rabu 22 Januari 
2025. 

30Ayu, (28 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 

31Nur Isa (40 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 
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Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh ibu Rikarningsih: 

Karena orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak, jadi saya harus 
memberikan contoh yang baik kepada anak, baik itu dari akhlaknya, 
perilakunya dan juga ibadahnya. Dalam mengajarkan nilai-nilai ibadah 
kepada anak, saya mengajak dan mencontohkan bagaimana cara berwudhu, 
salat dan mengaji sejak dini.32 

Dari pernyataan orang tua di atas melalui hasil observasi  dan wawancara, 

peneliti melihat orang tua mengajarkan anaknya salat, berwudhu mengaji dengan 

orang tua memberikan contoh secara langsung kepada  anak. Kemudian hasil 

wawancara dengan ibu Kiki yang menyampaikan bahwa untuk nilai ibadah, suami 

saya selalu mengajak anak saya ke masjid untuk  salat secara berjamaah. 33 

berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, rumah ibu Kiki dengan  

masjid berdekatan sehingga suami dari ibu Kiki selalu mengajak anaknya ke 

masjid untuk salat secara bejamaah. 

Mengenai pernyataan dari orang tua di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa upaya dalam menerapkan pendidikan Islam khususnya nilai ibadah kepada 

anak usia dini itu sangat penting, karena anak  biasanya mencontoh apa yang 

dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga orang tua di atas sepakat bahwa 

mengajarkan anak tentang ibadah secara langsung dan mencontohkan adalah 

cara yang paling benar. Mereka memulai mengajarkan hal-hal dasar seperti cara 

berwudhu, salat, mengaji dan mengajarkan doa-doa harian serta mengajak anak 

ke masjid untuk salat secara berjamaah. Dengan orang tua memberikan contoh 

yang baik kepada anak sejak dini anak akan tumbuh menjadi pribadi yang 

beriman dan berakhlak mulia. 

                                                        

32Rikarningsih, (27 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Senin 22 Juli 
2024. 

33Kiki, (27 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Senin 22 Juli 2024. 
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3. Akhlak  

Nilai akhlak adalah nilai yang merujuk kepada perilaku yang menunjukkan 

kebaikan dan keburukan manusia, dan di dalam Islam, setiap individu diharapkan 

untuk selalu memiliki akhlak yang baik. perilaku atau akhlak yang baik 

merupakan salah satu aspek penting dalam nilai religius yang harus dimiliki oleh 

anak. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Irmawati, beliau mengatakan: 

Untuk akhlaknya saya mengajarkan anak bagaimana berbicara yang baik 
dan sopan, misalnya ketika diajak bicara oleh orang tua atau orang yang 
lebih tua dari dia, anak saya harus menjawab “iye” dan bukan “apa”. Begitu 
juga ketika dipanggil “nak kesini dulu” dan anak saya menjawab ”iye mama” 
bukan ”apa mama”. Akhlak yang seperti itu yang perlu saya tonjolkan kepada 
anak.34 

Hal ini diperkuat oleh ibu Suriyani yang mengungkapkan: 

Dengan menasehati anak seperti  ”berbicara yang baikki nak ketika diajakki 
bicara sama orang tua, jangan nakal, mendengarki perkataannya orang tua” 
dan ketika  anak saya masuk atau keluar rumah selalu mengucapkan salam.35 

Hal ini diperkuat lagi oleh ibu Ayu: 

Saya mengajarkan anak untuk selalu menjaga tutur katanya ketika berbicara 
sama orang yang lebih tua dari dia serta menghormati kedua orang tuanya. 
Saya juga mengajarkan anak apabila lewat di depan orang tua atau yang 
lebih tua dari dia itu attabe’ (permisi).36 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Rikarningsih: 

Seperti menjaga nada bicaranya kepada orang yang lebih tua dari dia. Saya 
juga mengajarkan anak untuk menggunakan kata-kata yang baik dan santun 
seperti ”tolong” ketika membutuhkan bantuan ”terimakasih” ketika 
diberikan sesuatu dan ”maaf” ketika anak berbuat salah.37 

                                                        

34Irmawati, (28 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 

35Suriyani, (40 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Minggu 29 
September 2024. 

36Ayu, (28 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 

37Rikarningsih, (27 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Senin 22 Juli 
2024. 
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Berdasarkan hasil observasi  peneliti melihat anak dari orang tua di atas 

mengajarkan anaknya sopan santun seperti attabe’ (permisi) ketika lewat di 

depan orang dan pada saat itu peneliti memang melihat anak tersebut attabe’ 

ketika lewat di depan orang, dan hal itu memang sudah di ajarkan sejak kecil 

karena akan menjadi kebiasaan sampai nanti dia besar nanti. Sama halnya dengan 

pendapat ibu Kiki yang mengatakan bahwa dengan menjagar sopan satun dan kita 

sebagai orang tua memberikan contoh.38 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ibu Irmawati, ibu 

Suriyani, ibu Ayu, ibu Rikarningsih dan ibu Kiki menunjukkan bahwa betapa 

pentingnnya pendidikan akhlak atau sopan santun diajarkan sejak dini, terutama 

dalam berinteraksi dengan orang tua atau orang yang lebih tua dari dia. Dengan 

mengajarkan anak untuk berbicara dengan sopan, seperti menggunakan kata-

kata ”iya”, ”terima kasih”, ”maaf” dan ”tolong”, tidak hanya membentuk kebiasaan 

baik dalam berkomunikasi, tetapi juga mempererat hubungan mereka dengan 

orang lain terutama orang tua mereka. 

Mengajarkan anak untuk selalu memberi salam ketika keluar atau masuk 

rumah, seperti yang dijelaskan oleh ibu Suriyani, juga menunjukkan nilai 

kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu pendapat ibu Kiki yang 

mengatakan bahwa kita sebagai orang tua harus memberikan contoh langsung, 

karena anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua, jadi jika orang tua 

menunjukkan sikap yang sopan dan santun kepada anak maka anak akan lebih 

mudah meniru. 

                                                        

38Kiki, (27 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Senin 22 Juli 2024. 
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 Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak yang 

diterapkan dengan cara  yang konsisten dan penuh kasih sayang dapat 

membentuk  anak-anak yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki sikap yang 

baik dan dapat menghormati orang tua serta orang yang lebih tua dari dia. 

C. Dampak dalam menerapkan Pendidikan Islam pada  Anak Usia dini 

Dampak menurut pendapat Gorys Kerap dalam jurnal Armylia Malimbe, 

dkk, adalah sebuah pengaruh yang kuat dari seseorang atau sebuah kelompok 

orang dalam melakukan tugas dalam kependudukannya. Pengaruh yang besar dan 

kuat ini nantinya akan membawa perubahan, baik itu perubahan ke arah yang 

positif maupun ke arah yang negatif.39 

Untuk mengetahui bagaimana dampak dari penerapan pendidikan Islam 

pada anak usia dini di Desa Pao, peneliti menggali informasi melalui wawancara 

dan observasi dari orang tua.  Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan 

dengan Ibu Irmawati, beliau mengugkapkan bahwa:  

Alhamdulillah setelah saya menerapkan pendidikan Islam kepada anak, 
banyak perkembangan yang saya lihat pada anak saya. Misalnya ketika  
ketika sudah memasuki waktu salat anak saya meminta mukenahnya dan 
berkata ”mama mau juga salat” dan ambil air wudhu dia juga sudah mulai 
pintar karena kan selalu dipraktekkan atau diterapkan. Begitu juga dengan 
setelah salat dia pasti mengambil iqra’nya untuk mengaji walaupun belum 
lancar tapi setidaknya dia sudah mulai sadar bahwa ketika selesai salat 
harus ambil iqra’ untuk mengaji. Selain itu, ketika anak saya mau keluar 
rumah, dia selalu mengenakan hijab dan bahkan anak saya sendiri yang 
meminta hijabnya misalnya ketika dia selesai mandi dan ingin keluar untuk 
main bersama temannya pasti dia bilang ”mana hijabku mama”. 
Alhamdulillah dampaknya sangat baik kepada anak saya setelah saya 
terapkan pendidikan Islam sejak dini.40 

                                                        
39Armylia Malimbe, Dkk, Dampak Penggunaan Aplikasi Online (Douyin) Terhadap Minat 

Belajar Di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam 
Ratulangi Manado, Jurnal Ilmiah Spciety, Vol. 1, No. 1 (2021).  

40Irmawati, (28 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwasanya anak ibu Irmawati sudah mulai mengerti dan 

mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti tata cara 

berwudhu, melaksanakan salat, mengaji, dan menjaga aurat dengan 

menggunakan hijab sejak dini, dan pada saat itu peneliti melihat anak ibu 

Irmawati memang menggunakan hijab ketika di luar rumah. Hal menunjukkan 

bahwa pendidikan Islam tidak hanya fokus pada ibadah religius, tetapi juga 

membentuk karakter, disiplin dan kesadaran diri anak. Dengan memberikan 

contoh dan dukungan yang baik sejak dini, anak dapat tumbuh dengan landasan 

spritual yang kuat. 

Sedangkan dari pendapat ibu Suriyani, beliau mengatakan bahwa: 

Dampak setelah saya mengajarkan pendidikan Islam pada anak  yakni dia 
sudah mulai pintar membaca huruf hujaiyah, sudah menghapal beberapa 
doa harian, serta ikut salat ketika orang tuanya salat. Dan selain itu pada hari 
jumat anak saya selalu diajak bapaknya untuk salat jumat secara 
berjamaah.41 

Penjelasan ibu Suriyani di atas menunjukkan bahwa dampak setelah 

diterapkan pendidikan Islam pada anak usia dini sangat baik bagi perkembangan 

moral dan spritual anak, yang dimana anak dari ibu Suriyani sudah mulai pintar 

dalam membaca huruf hijaiyah dan menghapal doa-doa harian. Selain itu anak  

juga sudah mulai menerapkan ajaran agama dalam kehiduan sehari-hari seperti 

ikut salat bersama orang tua dan ikut salat jumat bersama ayahnya. Ini 

menunjukkan dampak yang positif setelah diterapkannya pendidikan Islam pada 

anak.  

                                                        

41Suriyani, (40 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Minggu 29 
September 2024. 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti memang terdapat poster 

huruf hijaiya dan alfabet yang tertempel di dinding ibu Suriyani, yang dimana 

setiap malam diajarkan kepada anaknya. Pada hari jumat peneliti ke masjid untuk 

melihat orang yang salat jumat dan pada saat itu peneliti melihat anak dari ibu 

Suriyani juga berada di masjid melaksanakan salat jumat secara berjamaah. 

Ibu ayu dalam wawancara pada tanggal 20 Juli 2024 berpendapat bahwa: 

Alamdulillah setelah saya ajarkan pendidikan Islam kepada anak, setiap 
ażan berkumandang anak saya selalu pergi ke masjid untuk  salat berjamaah 
serta rajin mengaji. Berperilaku sopan dan santun baik dalam ucapan 
maupun perbuatannya. 42 

Ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa setelah diterapkannya 

pendidikan Islam sejak dini, memiliki dampak yang baik bagi perkembangan dan 

perilaku anak. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, rumah 

ibu Ayu dengan masjid jaraknya memang sangat dekat, sehingga anak ibu Ayu 

cenderung lebih rajin ke masjid untuk salat secara berjamaah. 

Hal lain disampaikan oleh Ibu Rikarningsih: 

Alhamdulillah, hal tersebut berdampak positif karena setelah setelah saya 
terapkan dan ajarkan pendidikan Islam, anak saya melakukannya dengan 
baik dan hal itu menjadi kebiasaan dia.43 

Ibu Kiki juga berpendapat bahwa: 

Berdampak baik, karena anak saya sudah mulai mengerti dan paham ketika 
diajak salat berjamaah baik dirumah maupun di masjid. Anak saya juga 
dapat mengontrol emosinya dan lebih tenang serta tidak terlalu banyak 
tingkah, berbeda dengan anak-anak lain yang lebih aktif saat nakal.44 

Ibu Nur Isa berpendapat:  

Setelah saya menerapkan pendidikan Islam kepada anak saya alhamdulillah 
apabila sudah memasuki waktu salat dan di panggil untuk salat bersama 

                                                        

42Ayu, (28 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 

43Rikarningsih, (27 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Senin 22 Juli 
2024. 

44Kiki, (27 Tahun), Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Senin 22 Juli 2024. 
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anak saya juga langsung ikut, serta anak saya bisa menjaga ucapan dan 
perilakunya.45 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak  dalam 

menerapkan pendidikan Islam pada anak menunjukkan hasil yang sangat positif. 

Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama yang diajarkan sejak dini, seperti salat 

berjamaah, berwudhu, mengaji, dan berperilaku sopan serta santun, memberi 

dampak yang baik bagi perkembangan anak. Selain itu, kemampuan anak untuk 

mengendalikan emosi dan tetap tenang juga menunjukkan bahwa pendidikan ini 

tidak hanya berpengaruh pada aspek spritual, tetapi juga aspek emosional dan 

sosial anak. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, peneliti melihat  anak dari ibu 

Irmawati konsisten menggunakan hijab hingga saat ini, serta anak-anak usia dini 

lainnya yang ketika ażan berkumandang memanggil ibunya untuk salat berjamaah 

di masjid, dan pada jam 14:00 anak-anak ke masjid untuk belajar mengaji yang 

diajar oleh seorang ustadż. Ini menandakan bahwa dampak dalam menerapkan 

pendidikan Islam pada anak sejak dini menunjukkan hasil yang baik dan positif. 

 

                                                        
45Nur Isa, (40 Tahun),  Orang Tua, Desa Pao, Wawancara, Jeneponto, Sabtu 20 Juli 2024. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian mengenai peran keluarga dalam 

menerapkan pendidikan Islam pada anak usia dini di Desa Pao, Kecamatan 

Tarowang, Kabupaten Jeneponto, dapat disimpulkan hal-hal berikut: 

1. Peran keluarga khususnya Orang tua sangat penting dalam menerapkan 

pendidikan Islam pada anak sejak usia dini, karena orang tua merupakan 

pengajar pertama dan utama bagi anak. Peran orang tua yakni menjamin 

kehidupan emosional enak, menanamkan dasar pendidikan moral dan 

sebagai peletak dasar keagamaan. 

2. Upaya keluarga dalam menerapkan pendidikan Islam, terutama dalam 

aspek akidah, ibadah, dan akhlak, yaitu dengan orang tua mengajarkan dan 

mempraktekkan anaknya cara berwudhu mulai dari tangan sampai kaki, 

mengajarkan anaknya untuk salat, membaca, mengaji (huruf hijaiyya), 

menghapal doa harian dan berjilbab bagi anak perempuan. 

3. Dampak  dalam penerapan pendidikan Islam pada anak menunjukkan 

hasil yang sangat positif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama 

yang diajarkan sejak dini, seperti salat berjamaah, mengaji, dan 

berperilaku sopan, serta menggunakan hijab, memberi dampak yang baik 

bagi perkembangan anak. 
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B. Implikasi dan Saran Penelitian 

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dan 

keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, peneliti akan menyampaikan 

beberapa implikasi serta saran sebagai harapan yang ingin dicapai dan sebagai 

bagian dari kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Implikasi Penelitian  

Setelah melaksanakan penelitian terkait peran keluarga dalam 

menerapkan pendidikan Islam pada anak usia dini di Desa Pao Kecamatan 

Tarowang Kabupaten Jeneponto dan telah dijabarkan dii atas, maka implikasi 

yang dapat peneliti ajukan sebagai harapan yang hendak dicapai untuk 

kesempurnaan skripsi ini, adalah sebagai berikut: 

a. Hendaknya orang tua di Desa Pao senantiasa meningkatkan 

pengajaran mengenai pendidikan Islam yakni akidah, ibadah dan 

akhlak kepada anak. 

b. Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan kepada orang 

tua yang ada di Desa Pao. 

2. Saran  

a. Diharapkan agar orang tua lebih fokus dalam memperhatikan anak-

anak mereka, terutama dalam hal pendidikan Islam pada anak usia 

dini, mengingat peran orang tua yang sangat penting dalam 

menentukan masa depan anak. Jika orang tua menerapkan pendidikan 

Islam dengan mengajarkan anak cara berwudhu, salat, mengaji, 

berhijab serta berpelrilaku sopan dan santun maka akan memberikan 

dampak yang baik dan positif kepada anak. Begitupun sebaliknya 
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ketika orang tua mendidik anaknya dengan kurang baik maka anak 

pun akan tumbuh menjadi anak yang kurang baik pula. 

b. Kepada peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai Peran Keluarga dalam Menerapkan Pendidikan Islam pada 

anak Usia Dini yang lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pendidikan Islam pada anak usia dini di 

lingkup keluarga 
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Lampiran 1 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Desa Pao 

Secara geografis desa pao merupakan salah satu dari 8 (delapan) desa di 

Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dan memiliki luas wilayah 4.600.000 

m2. Desa ini terdiri dari atas 5 (lima) Dusun, yaitu Dusun Kampung Beru, Dusun 

Tonroa, Dusun Kaloko, Dusun Sunggu Manai dan Dusun pao.  

Secara administratif desa ini berbatasan dengan Desa Tarowang 

Kecamatan Tarowang di sebelah Uatara, Laut Flores di sebelah Timur, Desa 

Bungeng Kecamatan Batang di sebelah Selatan, dan Desa Bontorappo Kecamatan 

Tarowang di sebelah Barat. 

Jumlah Penduduk Desa Pao untuk tahun 2024 adalah 3.884 jiwa yang 

terdiri dari 1.096 orang penduduk kepala keluarga, 1.946 orang penduduk laki-

laki, 1.938 orang penduduk perempuan, dan 2 orang penduduk sementara serta 

19 mutasi penduduk. 

2. Sejarah Desa Pao 

Desa Pao pada awalnya adalah sebuah Lingkungan dengan nama 

Lingkungan SungguManai dibawah Pemerintahan Desa Tarowang. Setelah sekian 

tahun lamanya, penduduk semakin bertambah dan berkembang sehingga Pada 

tahun 1989 Lingkungan SungguManai ditingkatkan statusnya menjadi Desa 

Persiapan dan pisah dari induk pemerintahan Desa Tarowang. Desa Persiapan 

tersebut diberi nama Desa Persiapan Pao. 

Pengambilan Nama Desa Persiapan Pao tersebut adalah : 
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Pada masa Lalu Desa pao yang masih hutan belantara yang penduduknya 

masih sedikit maka datanglah Kyai H. Ahmad Bone, beliau adalah ulama 

sekaligus saudagar tanah Bugis yang datang berlabuh dimuara Pao dan 

mengikatkan kapalnya dipohon mangga besar yang kebetulan tumbuh di pesisir 

muara Pao, yang kemudian berkata dalam bahasa bugis Iyye Pao (yang berarti ini 

Mangga), lalu sejak itulah daerah ini dikenal dengan sebuatan Kampung Pao yang 

kemudian diadopsi dalam pemberian nama desa dengan Desa Pao. 

3. Visi dan Misi Desa Pao 

a. Visi 

Membangun desa pao dari pesisir dalam bingkai pembangunan, menuju 

desa pao yang bermartabat, transparan, sejahtera, aman dan damai, dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai reliji 

b. Misi 

1) Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dengan Tagline 

PEGANTI (Pelayanan Administrasi Gratis dan Tanpa Intimidasi); 

2) Menyelenggarakan Pemerintahan desa Secara Terbuka dan 

Bertanggung Jawab; 

3) Meningkatkan Kualitas Keagamaan; dan Pemberian Beasiswa 

Kepada Para Penghafal Qur’an; 

4) Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dengan Menggalakkan Ekonomi 

Kelautan, Pertanian, Kerajinan Serta Parawisata; 

5)  Meningkatkan Pembinaan dan Potensi Pemuda 
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4. Sarana dan Prasarana 

No. 
Jenis Sarana/Prasarana 

Jumlah 

1. 
Jembatan Permanen 1 

2. Jembatan Semi Permanen 2 
3. Dermaga 1 
4. Mesjid 8 
5. PAUD 1 
6. Sekolah Dasar 2 
7. Sekolah Menengah Pertama 1 
8. Pondok Pesantren Tahfiżul Qur’an 1 
9. Kantor Desa 1 

10. Kantor Bun-Des 1 

11. 
Kantor BRI Unit Tarowang 1 

12. Pasar 1 
13. Lapangan Sepak Takraw 1 
14 Puskesmas Pembantu (Pustu) 1 
15. Posyandu 3 

16. 
Tempat Pemakaman Umum (TPU) 4 

5. Aparat Pemerintah Desa 

Kepala Desa  : Sudirman Tatu, S.Pd 
Sekretaris Desa : Bahtiar, S.Kom. S.Pd 
Kaur Umum : Yuyun Ulfiah Asdian 
Kasi Pemerintahan : Supardi Gasa 
Kasi Kesejahteraan : Hadalia Dg. Caya 
Kasi Pelayanan : Jumiati 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

Nama  : Nuraeni 
Nim : 20100121016 
Jurusan : Pendidikan Agama Islam 
Judul Skripsi : Peran Keluarga dalam Menerapkan Pendidikan Islam 

pada Anak Usia Dini di Desa Pao Kecamatan Tarowang 
Kabupaten Jeneponto 

Daftar Pertanyaan Wawancara Responden Desa Pao 

1. Keluarga (Orang Tua) 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Bagaimana peran anda sebagai keluarga dalam menerapkan 

atau memenuhi kebutuhan emosional anak dalam konteks 

pendidikan Islam yang masih berusia dini di Desa Pao 

Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto? 

 

2. Bagaimana peran anda sebagai keluarga dalam menanamkan 

dasar pendidikan moral kepada anak yang berusia dini di 

Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto?  

 

3. Bagaimana peran anda dalam membentuk atau sebagai 

peletak dasar keagamaan kepada anak yang berusia dini di 

Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto? 

 

4. Bagaimana upaya anda sebagai keluarga dalam menerapkan 

pendidikan Islam khususnya akidah kepada anak yang 

berusia dini di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto? 
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5. Bagaimana upaya anda sebagai keluarga dalam menerapkan 

pendidikan Islam khususnya ibadah dalam kehidupan sehari-

hari kepada anak yang berusia dini di Desa Pao Kecamatan 

Tarowang Kabupaten Jeneponto? 

 

6. Bagaimana upaya anda sebagai keluarga dalam menerapkan 

pendidikan Islam khususnya akidah kepada anak yang 

berusia dini di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto? 

 

7. Bagaimana dampak penerapan pendidikan Islam  pada anak 

usia dini di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto? 
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Lampiran 2 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantor Desa  Pao 

 

 

 

 

 

 

Peta dan Visi Misi Desa Pao 
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Wawancara dengan ibu Irmawati selaku orang tua dari Shahwa Silmi Kahfah S 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan ibu Suriyani selaku orang tua dari Muhammad Gibram Syam 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan ibu Ayu selaku orang tua Dari Arsyad 
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Wawancara dengan ibu Nur Isa selaku orang tua dari Rafatar 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan ibu Rikarningsih selaku orang tua dari Khanaya Fatimah 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan ibu Kiki selaku orang tua dari Muhammad Muflihun Khair 
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Wawancara dengan ibu Rita selaku orang tua dari Nurul Putri 

Anak usia dini saat salat jumat secara berjamaah di Masjid 

 

 

 

 

 

 

Anak usia dini yang belajar mengaji di masjid 
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Anak Usia Dini Ke Masjid Untuk Salat Berjamaah 

 

 

 

 

 

 

 

Penyerahan Surat Iżin Meneliti Kepada Kepala Desa  Pao 

 

 

 

 

 

Pengambilan Surat Pernyataan Selesai Meneliti di Kepala Desa Pao 
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Papan Petunjuk Jalan Desa Pao 
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Surat Keterangan Pembimbing 
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Surat Keterangan Penguji Kualifikasi Ujian Proposal Skripsi 
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Berita Acara dan Rekapitulasi Nilai Ujian Kualifikasi Ujian Proposal Skripsi 
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Surat Keterangan Penguji Kualifikasi Ujian Hasil Skripsi 
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Berita Acara dan Rekapitulasi Nilai Ujian Kualifikasi Ujian Hasil Skripsi 
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Lembar permohonan iżin penelitian dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
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Lembar Pernyataan Selesai Meneliti  
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Surat Keterangan Ujian Skripsi (Munaqasyah) 
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Berita Acara dan Rekapitulasi Nilai Ujian Skripsi (Munaqasyah) 
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