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ABSTRAK 

Nama :   Lutfia Aulia 
NIM :   20900120028 
Jurusan :   Pendidikan Islam Anak Usia Dini 
Fakultas :   Tarbiyah dan Keguruan 
Judul :  Dampak Fatherless Terhadap Kelekatan Emosional Anak Usia 

Dini Di Kelurahan Mattiro Bintang Pulau Balang Caddi  

  

 Skripsi ini membahas tentang Dampak Fatherless Terhadap Kelekatan 
Emosional Anak Usia Dini Di Kelurahan Mattiro Bintang Pulau Balang Caddi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak positif dan negatif pada 
anak usia dini dan menganalisis dampak fatherless terhadap kelekatan emosional 
anak usia dini. 

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan pendekatan yang digunakan oleh 
peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yang terbagi menjadi dua 
yaitu pendidikan dan psikologis. Berlokasi di kelurahan mattiro bintang pulau 
balang caddi. Sumber data pada penelitian ini adalah orang tua (ibu), tetangga dari 
orang tua, dan figur pengganti ayah serta anak usia dini di pulau balang caddi, dan 
sumber informasi lainnya seperti buku, jurnal, skripsi terdahulu dan berbagai 
sumber lainnya.   

 Hasil Penelitian: (1) anak yang mengalami fatherless akibat poligami 
memiliki dampak negatif seperti kurang percaya diri dan tidak adanya dukungan 
dari figur lain, sedangkan dampak positifnya seperti mempunyai rasa ingin tahu 
yang tinggi, disiplin diri dan senang menerima tantangan serta cenderung 
menunjukkan kelekatan emosional yang tidak aman karena komunikasi dengan 
ayahnya yang terputus, hilangnya kepercayaan pada ayah dan anak merasa 
terasingkan dilingkungan keluarganya. (2) Anak yang mengalami fatherless akibat 
sibuknya ayah bekerja memiliki dampak negatif sulit mengontrol emosi, susah 
diatur, kurang percaya diri dan tidak adanya dukungan dari figur lain serta 
cenderung menunjukkan kelekatan emosional yang minim karena komunikasi 
dengan ayah yang tidak stabil karena keterbatasan waktu, minimnya kepercayaan 
anak terhadap ayah dan anak mengalami keterasingan dilingkungan keluarganya. 
(3) Anak yang mengalami fatherless akibat wafatnya ayah memiliki dampak negatif 
sulit mengontrol emosi, sedangkan dampak positifnya seperti mempunyai rasa ingin 
tahu yang tinggi, disiplin diri dan senang menerima tantangan serta cenderung 
menunjukkan kelekatan emosional yang aman karena adanya figur pengganti yaitu 
(kakek dari ibu) sehingga tingginya aspek komunikasi dan ikatan antar generasi 
yang baik, tingginya aspek kepercayaan pada figur pengganti dan rendahnya aspek 
terasingkan yang dirasakan anak dalam lingkungan keluarga. 

 Implikasi pada penelitian ini ada enam yaitu implikasi bagi ayah dimana 
memiliki peran penting dalam membangun kelekatan serta keterlibatan aktif dapat 
memberikan rasa aman, percaya diri dan stabilitas emosional anak maka ayah di 
harapkan untuk lebih sadar akan pentinngnya peran mereka dalam perkembangan 
anak serta implikasi bagi anak, ibu, keluarga, masyarakat dan peneliti selanjutnya. 

Kata Kunci: Dampak Fatherless, Kelekatan Emosional, Anak Usia Dini 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang bertujuan 

untuk mendorong tumbuh kembang anak secara utuh atau menekankan pada 

perkembangan seluruh aspek kepribadian anak. Secara kelembagaan, 

pendidikan anak usia dini juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar tumbuh kembang, 

serta koordinasi motorik, kecerdasan emosional, kecerdasan majemuk, dan 

kecerdasan mental.1Pendidikan anak usia dini merupakan jenjang 

pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan bagi anak usia dini dimana untuk membantu 

pertumbuhan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, anak usia dini 

memiliki perilaku dan sifat yang berbeda setiap individu.2 

Anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun. Anak usia dini 

sering disebut dengan masa emas (golden age). Pada masa ini, hampir semua 

anak mengalami masa sensitif dimana anak tumbuh dan berkembang dengan 

cepat dan kuat. Perkembangan setiap anak tidaklah sama karena setiap orang 

mempunyai perkembangan yang berbeda-beda. Pada masa ini, penting untuk 

memberikan stimulasi pendidikan khususnya melalui peran orang tua 

                                                             

1Andri Kurniawan, Pendidikan Anak Usia Dini (Padang Sumatera Barat: PT Global 
Eksekutif Teknologi, 2023), h. 2-3. 

2
Umi Kusyairy, dkk., “Penerapan  Bermain Puzzle Gambar Melalui Metode Kerja 

Kelompok Dalam Meningkatkan Sikap Mau Membantu Pada Anak  Usia 4-5 Tahun Di TK 
Aisyiyah 1 Tidung”,  Khidmah 2 no, 2 (2022): h. 176. 
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melalui pola asuh yang baik. Pendidikan sejak dini diperlukan untuk 

mengembangkan nilai agama dan moral, aspek sosial emosional, fisik 

motorik, kognitif, bahasa dan seni.3  

Dalam konteks sosial, anak mencapai kematangan melalui hubungan 

dan pengalaman yang melibatkan interaksi dengan berbagai pihak, mulai 

dari orang tua, saudara, keluarga, teman, hingga masyarakat secara 

keseluruhan. Sedangkan aspek perkembangan emosional merupakan bentuk 

bagaimana anak dapat menangani perasaannya sendiri dan mampu 

memahami perasaan orang lain. Kebutuhan berinteraksi, dengan orang lain 

dapat tercipta jika anak memang dibiasakan sejak dini, oleh orang tua dan 

keluarga sebagai bentuk unit terkecil dari masyarakat yang memegang peran 

penting dan tanggung jawab dalam menyiapkan generasi emas yaitu anak 

usia dini.  

Terciptanya pernikahan yang harmonis merupakan ajaran islam 

dengan terpenuhi semua hak dan kewajiban anggota keluarga. kewajiban 

suami terhadap istrinya yaitu melindungi dan memberikan segala keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adapun, kewajiban 

istri terhadap suaminya ialah berbakti lahir batin. Sedangkan, kewajiban 

orang tua terhadap anaknya adalah mengasuh, mendidik, memberi nafkah, 

melindungi, mengajarkan akhlak terpuji, menjauhkan anak dari hal yang 

berpengaruh buruk dan menumbuh kembangkan sesuai dengan kemampuan 

bakat dan minatnya. Selanjutnya, kewajiban anak kepada orang tuanya 

adalah berbakti dan menghormati.4 

                                                             

3Umi Kalsum Arfa, dkk., “Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak Usia 3-4 Tahun 
Melalui Permainan Telepon Kaleng Sebagai Media Pembelajaran di Kelompok A PAUD Negeri 
Pembina 1 Kota Ternate”, Ilmiah Cahaya Paud 4, no. 2 (2022): h. 15. 

4Ajeng Rahayu, dkk., “Perilaku Sosial Emosional Anak Usia Dini”. Golden Age 4, no. 1 
(2020): h. 183. 
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Ayah merupakan kepala keluarga, sehingga mempunyai kedudukan 

yang penting dan mulia. Ayah adalah pemimpin bagi istri dan anaknya, 

sehingga ayah sangat bertanggung jawab dalam kehidupan keluarganya. 

Menurut islam Kewajiban orang tua khususnya ayah terhadap anaknya yaitu 

mengasuh, bertanggung jawab dalam pendidikan agama, pendidikan akhlak, 

pendidikan jasmani, pendidikan psikologi, dan pendidikan sosial. 

Keteladanan dalam pendidikan keluarga merupakan metode yang 

sangat efektif untuk menyiapkan dan membentuk karakter moral dan akhlak. 

spiritual, budi pekerti dan sosial anak. Sebab, pendidik dalam hal ini orang 

tua merupakan teladan yang paling baik menurut pendapat anak, yang 

tindakannya dapat dilihat melalui ucapan, tata krama, dan budi pekertinya 

dapat ditiru oleh anak. Manusia pada dasarnya diberikan kemampuan 

meniru dan mengikuti perilaku. Apalagi bagi seorang anak yang masih 

membutuhkan bimbingan dalam melakukan sesuatu. sebagaimana kita 

ketahui bahwa anak usia dini mampu meniru sesuatu melalui proses melihat 

dan mengamati segala macam sikap yang dilihat.5  

Sesuai dengan pemikiran Al-Ghazali mengenai peran orang tua dalam 

pengasuhan, ia menyatakan bahwa anak adalah amanah yang diberikan oleh 

Allah swt untuk orang tua. Hati anak adalah permata alami yang suci, yang 

jika ditanamkan  Apabila dia diajarkan hal-hal baik, maka akan berkembang 

dalam kebaikan. Orang tua akan merasakan kebahagiaan baik di dunia 

maupun di akhirat jika anak mereka tumbuh dalam kebaikan. Namun, jika 

anak terbiasa dengan kejelekan dan dibiarkan tanpa pengawasan seperti 

binatang ternak, mereka akan cenderung menjadi jahat dan binasa, dan 

orang tua bertanggung jawab atas dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, 

                                                             
5Indra Mulyana, Keistimewaan Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak ( Jawa Barat: CV 

Jejak Anggota IKAPI, 2022), h. 1-4. 
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penting bagi orang tua untuk mengasuh, mendidik, membina, dan 

mengajarkan anak nilai-nilai akhlak yang baik.6  

Selain pemenuhan kebutuhan biologis, orang tua juga harus 

memperhatikan kebutuhan psikologis dan sosiologis anak. Hubungan yang 

aman antara orang tua dan anak sangat penting bagi pengalaman sehari-hari 

yang menyenangkan dengan orang tua, serta kemampuan orang tua dalam 

menanamkan nilai-nilai positif dan menjadi contoh teladan bagi anak, 

merupakan aspek penting dalam pembentukan mental dan emosional anak. 

Sebagai orang tua, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat 

yang membentuk kepribadian anak, memiliki peran yang sangat penting 

dalam pertumbuhan anak. Kerja sama yang baik dalam pengasuhan sangatlah 

berpengaruh untuk membentuk perkembangan sosial yang positif pada anak. 

Anak membutuhkan bimbingan dan arahan sebagai pondasi bagi 

perkembangan mental, pikiran, sikap, dan perilaku mereka sepanjang hidup. 

Serta membutuhkan teladan dari seorang ayah dalam hal keberanian, 

ketegasan, kemampuan dalam menyelesaikan masalah, dan kasih sayang. 

Kedua figur tersebut memiliki pengaruh besar pada anak dan membantu 

mereka menyesuaikan respon terhadap lingkungan, karena hubungan orang 

tua dan anak akan berkembang dengan baik apabila kedua pihak saling 

memupuk keterbukaan. 

Peran kedua orang tua akan membentuk kepribadian anak yang 

menyenangkan untuk berinteraksi sehingga memudahkan anak untuk 

bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitarnya. Karena memiliki 

kelekatan emosional yang baik dengan orang tuanya. Orang tua memiliki 

tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anak 

mereka menuju tahapan perkembangan tertentu. Pola asuh yang melibatkan 

                                                             

6Indra Mulyana, Keistimewaan Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak (Jawa Barat: CV 
Jejak Anggota IKAPI, 2022), h. 5. 
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kedua orang tua dianggap sebagai metode terbaik dalam mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Meskipun demikian, proses 

pengasuhan tetap berlangsung bahkan setelah perceraian orang tua.7  

Attachment, atau dikenal sebagai kelekatan dalam konteks psikologis, 

adalah hubungan emosional yang kuat yang dimiliki anak, terutama pada 

usia dini, melalui interaksinya dengan individu yang memiliki peran penting 

dalam kehidupannya, terutama dengan orang tua. Kehadiran figur yang 

penting dalam pola kelekatan anak pada tahap awal perkembangannya tidak 

hanya mempengaruhi pembentukan kepribadian, tetapi juga mengarahkan 

perkembangan aspek psikologis lainnya, seperti kecerdasan dan 

kesejahteraan emosional anak. Jika pola kelekatan tidak terpenuhi dengan 

baik pada awal perkembangan anak, hal itu dapat berdampak negatif atau 

menghambat perkembangan aspek psikologis anak.8 

Hubungan kelekatan antara orang tua dan anak memiliki dampak 

yang signifikan pada perilaku anak di masa depan. Jika anak memiliki 

hubungan kelekatan yang baik dengan orang tua, maka diyakini bahwa 

perkembangannya akan optimal dan perilakunya akan lebih positif. Ini 

terjadi karena orang tua memiliki ikatan biologis dan genetik dengan anak 

mereka, sehingga terdapat keterikatan yang kuat secara turun-temurun, atau 

dengan kata lain, ada hubungan darah yang kokoh di antara mereka.9 

Namun tidak semua anak memiliki pengalaman keluarga yang ideal, 

ada pula keluarga yang mengalami ketidaklengkapan dalam dinamika 
                                                             

7Umar Farouk, “Persepsi Anak Yatim Terhadap Figur Seorang Ayah Dalam 
Mengembangkan Tanggung Jawab Di Tamberu Barat Sokobanah Sampang”, Dakwah Dan 
Penyuluhan Islam 1, no. 2 (2022): h. 1-10. 

8Utami Kurmala Dewi dan Raden Rachmy Diana, “Peran Parental Attachment 
Terhadap Perkembangan agama Dan Moral Anak Usia Dini”, Pendidikan Anak 9, no. 2 (2023): 
h. 3. 

9Utami Kurmala Dewi dan Raden Rachmy Diana, “Peran Parental Attachment 
Terhadap Perkembangan agama Dan Moral Anak Usia Dini”, Pendidikan Anak 9, no. 2 (2023): 
h. 4. 
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keluarga mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh kepergian salah satu anggota 

keluarga karena kematian atau retaknya hubungan dalam rumah tangga yang 

berujung pada perceraian, atau mungkin juga karena kesibukan ayah dalam 

pekerjaannya. Konsep "generasi tanpa ayah" atau kehilangan kasih sayang 

dari seorang ayah sering kali dianggap sepele, namun sebenarnya hal 

tersebut merupakan masalah yang serius. Kasih sayang yang diberikan oleh 

seorang ayah memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman bagi 

seorang anak, membantu mereka menghadapi tantangan hidup dimasa 

dewasa nanti.10 Sebagaimana kewajiban orang tua dalam mengawal tumbuh 

kembang anak tertuang dalam 

Firman Allah swt dalam QS. At-Tahrim/66:6 yang berbunyi: 

 

                                        

                       

 

Artinya :  

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.11 
 

Sebagaimana yang disampaikan oleh mujahid, mengatakan bahwa 

yang dimaksud firman Allah jagalah dirimu dari api neraka dan bertaqwa 

                                                             

10Ilham Laman. Dkk., “Pengaruh Fatherless Terhadap Akhlak Anak dalam Kajian 
Hukum Keluarga islam”, Al- Qadau 10, no. 2 (2023): h. 135. 

11 Standar Kementerian Agama Republik Indonesia RI, Mushaf Tajwid, Solo: Fatwa 
2018, h. 560. 
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kepada Allah swt. Serta menjaga keluargamu dari api neraka dengan 

berwasiat kepada ahli-ahli dengan bertaqwa kepada Allah swt.12 

Sebagaimana pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap 

individu memiliki tanggung jawab terhadap yang dipeliharanya. Orang tua, 

khususnya, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pertumbuhan 

dan perkembangan optimal anak-anak mereka agar mereka menjadi generasi 

penerus yang bertanggung jawab, disiplin, dan kuat. 

Oleh karena itu, Peran ayah memiliki kepentingan yang setara dengan 

peran ibu dalam perkembangan seorang anak pada masa awal kehidupannya. 

Kualitas ikatan emosional antara ayah dan anak, sebagian besar dipengaruhi 

oleh interaksi langsung di antara keduanya. Kualitas interaksi antara anak 

dan ayah sangat mempengaruhi tingkat kelekatan antara keduanya. Pola 

kelekatan yang terbentuk antara ayah dan anak akan memiliki dampak 

signifikan pada kesehatan emosional anak dan akan membentuk bagaimana 

mereka berkembang menjadi orang dewasa yang sukses atau gagal.13 

Fatherless merupakan kondisi dimana seorang anak memiliki seorang 

ayah, tetapi kehadiran ayah tersebut tidak maksimal dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Secara psikologis, ayah tidak 

berperan secara signifikan dalam kehidupan anak karena berbagai masalah 

yang terjadi dalam keluarga. Masih ada banyak orang yang belum 

sepenuhnya menyadari bahwa tanggung jawab mengasuh, mendidik, dan 

membimbing anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, bukan hanya ibu. 

Beberapa masyarakat masih berpendapat bahwa tugas utama seorang ayah 

adalah mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, sementara 

                                                             

12Hafid Rustiawan dan Hasbullah, “Konteks Ayat Al-Qur’an Dengan Pendidikan 
(Analisis Tafsir Al-Qur’an Surah At-Tahrim Ayat 6)”, Pendidikan Agama Islam 1, no. 1 (2023): 
h. 4. 

13Ilham Laman. dkk, “Pengaruh Fatherless Terhadap Akhlak Anak dalam Kajian 
Hukum Keluarga islam”, Al- Qadau 10, no. 2 (2023): h. 137. 
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mendidik dan penanaman nilai-nilai kebaikan menjadi tugas ibu. Akibatnya, 

anak kehilangan keberadaan ayah sebagai figur yang lengkap dalam hidup 

mereka.14 

Fenomena fatherless disebabkan oleh pengaruh budaya lokal terhadap 

paradigma pengasuhan, dimana tugas merawat dan mengasuh anak secara 

tidak sadar dikaitkan secara eksklusif dengan peran ibu, sementara peran 

ayah diabaikan. Pentingnya keseimbangan peran ayah dan ibu dalam 

keluarga diakui sebagai kunci untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan 

sejahtera. Kehilangan figur ayah dalam keluarga, meskipun tidak terlihat 

secara langsung, dapat menjadi sumber masalah yang merusak secara 

perlahan-lahan.15 

Dapat peneliti simpulkan bahwa peran seorang ayah sangatlah 

penting dalam proses tumbuh kembang anak karena peran ayah setara 

dengan peran ibu maka dari itu orang tua harus bekerja sama satu sama lain 

dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal anak-anak 

mereka agar mereka menjadi generasi penerus yang bertanggung jawab. 

Hal ini terlihat pada saat wawancara dengan pak sutarman selaku staf 

di kelurahan mattiro bintang pulau balang caddi yang saya lakukan pada hari 

Senin 3 Juli 2023 diketahui bahwa terdapat 3 kasus fatherless tersebut 

memiliki anak dari jumlah keseluruhan yaitu 3 orang yang kurang figur lekat 

seorang ayah karena perceraian, sibuknya ayah bekerja dan wafatnya ayah, 

yang menyebabkan seorang ibu harus berperan ganda sebagai ayah sekaligus 

ibu didalam kehidupan anak, selain itu ibu harus banting tulang sendiri dan 

membantu untuk menafkahi dan menyekolahkan anaknya untuk membantu 

menutupi kekurangan dari nafkah dari seorang ayah. 

                                                             

14Arsyia Fajarini dan Aji Nasrul Umam, “Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak 
Dalam Pandangan Islam”, Pendidikan Anak Usia Dini 3, no. 1 (2023): h. 21. 

15Arsyia Fajarini dan Aji Nasrul Umam, “Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak 
Dalam Pandangan Islam”, Pendidikan Anak Usia Dini 3, no. 1 (2023): h. 22. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk 

melakukan penelitian guna mendapatkan informasi mengenai Dampak 

Fatherless Terhadap Kelekatan Emosional Anak Usia Dini di Kelurahan 

Mattiro Bintang Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus 

Berdasarkan informasi yang disajikan sebelumnya, peneliti dapat 

menentukan fokus penelitian dengan mengidentifikasi batasan dan cakupan 

penelitian tentang Dampak Fatherless Terhadap Kelekatan Emosional Anak 

Usia Dini. Di Kelurahan Mattiro Bintang Pulau Balang Caddi Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan. Maka Penulis menggunakan fokus penelitian dan 

deskripsi fokus penelitian pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Dampak fatherless  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dampak positif dari fatherless yaitu membuat 

anak mempunyai motivasi berprestasi tinggi 

seperti mempunyai rasa ingin tahu yang 

tinggi, disiplin diri dan senang menerima 

tantangan. 

b. Dampak negatif dari fatherless yaitu sulit 

mengontrol emosi, susah diatur, kurang 

percaya diri dan tidak adanya dukungan dari 

figur lain. 

2. Kelekatan emosional 

anak usia dini di 

Kelurahan Mattiro 

Bintang Pulau Balang 

Aspek kelekatan emosional anak usia dini yaitu: 

Komunikasi seperti menanyakan kegiatan dan 

perasaan anak. Kepercayaan  seperti konsisten 

dalam tindakan dan janji kepada anak serta 
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Caddi jujur kepada anak sedangkan Keterasingan 

yang dirasakan anak dilingkungan keluarganya  

C. Rumusan Masalah 

             Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana dampak positif dan negatif fatherless pada anak usia dini 

di kelurahan mattiro bintang pulau balang caddi? 

2. Bagaimana dampak fatherless terhadap kelekatan emosional anak usia 

dini di kelurahan mattiro bintang pulau balang caddi? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian yang 

akan dilakukan yaitu sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah Amalia Luthfiyanti mengenai 

Dampak Fatherless Terhadap Tumbuh Kembang Anak Menurut Perspektif 

Hukum Keluarga Islam di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua dampak fatherless menurut 

perspektif hukum keluarga Islam. Pertama, dampaknya terhadap pemenuhan 

hak anak, yang terdiri dari empat jenis hak yaitu: hak atas nafkah, hak untuk 

dipelihara, hak mendapatkan pendidikan, dan hak atas perlindungan serta 

hak untuk hidup. Kedua, implikasi dan dampak pola asuh dalam keluarga 

fatherless menurut perspektif hukum keluarga Islam terbagi menjadi dua 

kriteria pola asuh dan model pola asuh.16 Setelah mengkaji penelitian ini, 

terdapat persamaan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif 

studi kasus dan perbedaannya terletak fokus penelitian dimana peneliti 

                                                             

16Fadillah Amalia Luthfiyanti, “Dampak Fatherless Terhadap Tumbuh Kembang Anak 
Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam”, Skripsi (Ponegoro: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 
2023), h. 104-105. 
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terdahulu fokus pada perspektif hukum keluarga islam, sedangkan yang akan 

dilakukan peneliti yaitu dampak fatherless terhadap kelekatan emosional 

anak usia dini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eni Kusumati mengenai Dinamika 

Struggle Anak Perempuan Fatherless. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tantangan yang dihadapi anak perempuan tanpa ayah tidak mampu 

menghadapi dan mengatasi masalah hidup mereka. Dalam penelitian 

tersebut, didapati bahwa dukungan yang diberikan oleh orang terdekat, 

terutama ibu, sangatlah penting. Ibu memberikan dukungan moral yang 

konsisten kepada anak perempuan tersebut, sementara anak perempuan 

tersebut juga mencari kekuatan dalam keyakinan agamanya, dengan 

melibatkan Allah swt dalam setiap permasalahan yang dihadapinya. 

Penelitian ini menyoroti lima aspek kunci dalam proses ini, yaitu 

pengorbanan diri, keikhlasan, kebersamaan, keberanian, dan keteguhan hati 

yang tak kenal menyerah.17 Setelah mengkaji penelitian ini, terdapat 

persamaan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan 

perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian menggunakan 

fenomenologi, kategori anak dikhususkan untuk anak perempuan saja, 

sedangkan yang akan dilakukan peneliti yaitu menggunakan pendekatan 

studi kasus dan kategori anak dilakukan untuk anak laki-laki dan perempuan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arsyia Fajarrini dan Aji Nasrul Umam 

mengenai Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak dalam Perspektif 

Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ayah, baik secara 

fisik maupun psikologis, memiliki dampak signifikan pada perkembangan 

karakter anak. Al-Qur'an menegaskan pentingnya peran ayah dalam 

pengasuhan, tidak hanya sebagai pemimpin keluarga tetapi juga sebagai 

                                                             

17Eni Kusumawati, “Dinamika Struggle Anak Perempuan Fatherless”, Skripsi 
(Sukarta: fak. Ushuluddin dan dakwah UIN Raden Mas Said, 2023), h. 91. 
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pendidik yang bertanggung jawab atas aspek akademis, spiritual, moral, dan 

emosional anak. Kerja sama antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak 

sangatlah penting untuk membentuk individu yang memiliki kematangan 

emosional, percaya diri, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan 

sekitarnya. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan juga mempengaruhi 

pandangan anak terhadap dunia luar, membuat mereka lebih berani dan 

tangguh. Jika ayah tidak terlibat dalam pengasuhan, anak cenderung memiliki 

rendah diri, kesulitan beradaptasi, emosi yang tidak stabil, serta 

keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan sosial-emosionalnya.18 

Setelah mengkaji penelitian ini, terdapat persamaan yaitu sama-sama 

menggunakan kategori keluarga khusus kasus perceraian dan perbedaannya 

terletak pada pendekatan penelitian menggunakan kajian pustaka dan fokus 

penelitian mengarah kepada pandangan islam tentang dampak fatherless 

terhadap karakter anak, sedangkan yang akan dilakukan peneliti yaitu 

menggunakan pendekatan studi kasus dan fokus penelitian yaitu dampak 

fatherless terhadap kelekatan emosional anak usia dini.  

Penelitian yang dilakukan oleh Adharina Dian Pertiwi, dkk tentang 

Pentingnya Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran sentral dalam pembentukan 

perkembangan anak, dimana kedua orang tua memiliki peran yang 

signifikan. Merawat dan mendidik anak bukanlah tanggung jawab tunggal ibu 

atau ayah, melainkan tanggung jawab bersama keduanya. Anak 

membutuhkan ibu untuk memberikan kontrol emosional, kasih sayang, dan 

kelembutan, sementara dari ayah mereka belajar tentang ketegasan, 

kebijaksanaan, keterampilan kinestetik, dan kemampuan kognitif. Fenomena 

"Fatherless" atau ketidakhadiran peran ayah dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor, seperti kesibukan ayah dalam bekerja sehingga menyerahkan 

                                                             

18Arsyia Fajarini dan Aji Narul Umam, “Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak 
Dalam Pandangan Islam”,: pendidikan anak usia dini 3, no. 1 (2023): h. 27. 
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tanggung jawab pengasuhan kepada ibu, persepsi ayah bahwa perannya 

hanya sebatas pencari nafkah, atau masalah budaya yang diwariskan dari 

generasi sebelumnya.19 Setelah mengkaji penelitian ini, terdapat persamaan 

yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan perbedaannya 

terletak pada metode yaitu menggunakan literatur review dan kategori 

keluarga menggunakan kasus kematian pada seorang atau yatim piatu 

sedangkan yang akan dilakukan peneliti yaitu menggunakan pendekatan 

studi kasus dan kategori keluarga menggunakan kasus cerai hidup. 

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Rahmi tentang Strategi Dakwah 

Terhadap Fenomena Fatherless Dalam Rumah Tangga Terhadap Kisah Nabi 

Ibrahim Perspektif Al-Qur’an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

fenomena fatherless yang terjadi dalam kisah Nabi Ibrahim relevan dengan 

kondisi zaman saat ini. Meskipun demikian, banyak orang tidak menyadari 

bahwa sikap fatherless ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan seharusnya 

dijadikan sebagai pelajaran bagi umat Islam. Dalam kisah tersebut, terdapat 

karakteristik sikap fatherless yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim, seperti 

ketidakmampuan ayah Nabi Ibrahim untuk mendengarkan pendapat 

anaknya secara penuh, kurangnya dialog yang baik antara Nabi Ibrahim dan 

ayahnya yang berujung pada konflik, kurangnya kasih sayang dan 

kelembutan dalam pendidikan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, serta 

kurangnya waktu berkualitas yang dihabiskan bersama ayahnya sehingga 

pendidikan yang diterima menjadi terbatas. Selain itu, Nabi Ibrahim juga 

mengalami perlakuan keras dan kasar dari ayahnya dalam proses 

pendidikan.20 Setelah mengkaji penelitian ini, terdapat persamaan yaitu 

sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan perbedaannya terletak 

                                                             

19Adharina Dian Pertiwi, dkk., “Pentingnya Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak”, 
Pendidikan Anak 12, no. 2 (2023): h. 128. 

20Diana Rahmi, “Strategi Dakwah Terhadap Fenomena Fatherless Dalam Rumah 
Tangga Terhadap Kisah Nabi Ibrahim Perspektif Al-Qur’an”, Kajian Pendidikan Islam 2, no. 2 
(2023): h. 164. 
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pada metode yaitu menggunakan deskriptif analisis dan fokus penelitian 

mengarah kepada strategi dakwah terhadap fenomena fatherless dalam 

rumah tangga yang berhubungan dengan strategi dakwah nabi ibrahim 

perspektif al-qur’an, sedangkan yang akan dilakukan peneliti yaitu 

menggunakan pendekatan studi kasus dan fokus penelitian yaitu dampak 

fatherless terhadap kelekatan emosional anak usia dini.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Arifah Nihyati tentang Upaya 

Pemenuhan Hak Anak Melalui Pencegahan Fatherless. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa fenomena fatherless berdampak negatif pada 

pertumbuhan baik secara mental maupun fisik anak. Keberadaan fatherless 

dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri pada anak dan berpotensi 

meningkatkan perilaku kenakalan, terutama saat anak memasuki masa 

remaja. Selain itu, anak yang mengalami fatherless cenderung memiliki 

pandangan negatif terhadap peran seorang ayah. Untuk mencegah terjadinya 

fatherless, diperlukan kesadaran dari pihak ayah untuk memperkuat 

perannya dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, baik 

dari segi fisik maupun psikologis.21 Setelah mengkaji penelitian ini, terdapat 

persamaan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan 

perbedaannya terletak pada metode yaitu menggunakan deskriptif dan fokus 

penelitian mengarah kepada upaya pemenuhan hak anak melalui pencegahan 

fatherless, sedangkan yang akan dilakukan peneliti yaitu menggunakan 

pendekatan studi kasus dan fokus penelitian yaitu dampak fatherless 

terhadap kelekatan emosional anak usia dini.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ivonne Hafidlatil Kiromi tentang 

Dampak Anak Yang Di Besarkan Dalam Keluarga Tanpa Sosok Ayah 

(Fatherless) Pada Kecerdasan Moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

                                                             

21Dini Arifah Nihyati, “Upaya Pemenuhan Hak Anak Melalui Pencegahan Fatherless”, 
Studi Gender Dan Anak 5, no. 1 (2023): h. 39. 
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kehadiran sosok ayah dalam proses pengasuhan memiliki dampak signifikan 

dalam pembentukan karakter moral anak. Umumnya, peran ayah dalam 

keluarga tidak dapat digantikan oleh peran seorang ibu saja. Baik anak laki-

laki maupun perempuan membutuhkan kehadiran ayah sebagai pendamping 

dan pelindung selama proses perkembangan mereka. Anak yang dibesarkan 

tanpa kehadiran ayah memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kondisi 

seperti kemiskinan, serta memiliki kemungkinan lebih besar untuk 

terjerumus dalam tindakan kriminal atau bahkan putus sekolah, 

dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki kedua orang tua secara 

lengkap.22 Setelah mengkaji penelitian ini, terdapat persamaan yaitu sama-

sama menggunakan penelitian kualitatif dan perbedaannya terletak pada dan 

perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana peneliti terdahulu fokus 

pada dampak anak yang dibesarkan dalam keluarga tanpa sosok ayah 

(Fatherless) pada kecerdasan moral sedangkan yang akan dilakukan peneliti 

yaitu dampak fatherless terhadap kelekatan emosional anak usia dini.  

Penelitian yang dilakukan oleh Erza Salwa Wahyu dan Muhammad 

Arifin Badri tentang Fenomena Fatherless Dalam Keluarga Perspektif Hukum 

Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan keluarga merupakan 

investasi jangka panjang yang paling berharga yang dapat dilakukan oleh 

kedua orang tua. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan tidak hanya terbatas 

pada aspek material, karena pengasuhan membutuhkan interaksi yang 

berkualitas dan berkelanjutan. Kehilangan peran ayah dalam kehidupan anak 

di Indonesia sering kali disebabkan oleh minimnya keterlibatan ayah dalam 

proses pengasuhan anak. Tanggung jawab ayah yang terbatas pada pencarian 

nafkah hanya menciptakan paradigma yang mengakar dalam masyarakat, 

yang memandang bahwa pengasuhan adalah tanggung jawab ibu semata. Jika 

                                                             

22Ivonne Hafidlatil Kiromi, “Dampak Anak Yang Di Besarkan Dalam Keluarga Tanpa 
Sosok Ayah (Fatherless) Pada Kecerdasan Moral”, Pendidikan Anak Usia Dini 1, no. 1 (2023): 
h. 15. 
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anak tidak mendapatkan peran ayah yang ideal, ini dapat mengakibatkan 

pertimbangan antara pertumbuhan fisik dan perkembangan emosional, 

karena orang tua cenderung fokus hanya pada aspek pertumbuhan fisik 

saja.23 Setelah mengkaji penelitian ini, terdapat persamaan yaitu sama-sama 

menggunakan penelitian kualitatif dan perbedaannya terletak pada 

pendekatan penelitian studi pustaka sedangkan yang akan dilakukan peneliti 

yaitu menggunakan pendekatan studi kasus. 

Penelitian yang dilakukan oleh Maulidi Dhuha Yaum Mubarok tentang 

Implementasi Keluarga Sakinah Terhadap Fenomena Fatherless. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa keluarga sakinah merupakan gambaran ideal 

dari struktur keluarga yang setiap individu harus berupaya keras untuk 

mencapainya. Prinsip utama yang terkait dengan keluarga dalam konteks 

fenomena fatherless adalah kemampuan keluarga untuk memenuhi hak-hak 

anggota keluarga lainnya dengan menegakkan pola hubungan yang 

didasarkan pada kesetaraan dan kemanusiaan. Ini dicapai melalui 

komunikasi yang sehat, didasarkan pada saling pengertian, penghargaan, dan 

penghormatan antara semua anggota keluarga.24 Setelah mengkaji penelitian 

ini, terdapat persamaan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif 

dan perbedaannya terletak pada pendekatan normatif sosiologis dengan 

model berpikir deduktif-induktif sedangkan yang akan dilakukan peneliti 

yaitu menggunakan pendekatan studi kasus pendidikan dan psikologis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Abdullloh Hilmi, dkk., tentang 

Peran Ayah Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Tentang Kisah Luqman, 

Ibrahim Dan Syu’aib). Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini semakin 

                                                             

23Erza Salwa Wahyu dan Muhammad Arifin Badri, “Fenomena Fatherless Dalam 
Keluarga Perspektif Hukum Islam”, Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2023): h. 193. 

24Maulidi Dhuha Yaum Mubarok, “Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan 
Terhadap Fenomena Fatherless”, Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam 7, no. 1 
(2023): h. 127. 
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meningkatnya perhatian terhadap peran ayah, karena ada kecenderungan 

untuk menganggap mereka hanya sebagai pencari nafkah dan mengabaikan 

peran mereka dalam membentuk karakter anak-anak. Al-Qur'an menyoroti 

peran ayah melalui narasi tentang Luqman, Ibrahim, dan Syu'aib, yang 

mengilustrasikan sifat-sifat peran ayah yang menekankan pentingnya 

komunikasi dua arah dan dinamika hubungan antar pribadi. Al-Qur'an juga 

menegaskan tanggung jawab yang besar yang harus dipikul oleh para ayah 

dalam mengasuh dan membimbing perkembangan anak-anak mereka. Kisah-

kisah tentang Luqman, Ibrahim, dan Syu'aib juga memberikan contoh 

pendekatan unik dan individualistis yang diambil oleh para ayah terhadap 

anak-anak mereka. Strategi komunikasi yang digunakan oleh tokoh-tokoh ini 

berperan sebagai interaksi antarpribadi yang efektif, yang berdampak positif 

pada kesejahteraan psikologis anak-anak.25 Setelah mengkaji penelitian ini, 

terdapat persamaan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan 

perbedaannya terletak pada pendekatan studi kepustakaan sedangkan yang 

akan dilakukan peneliti yaitu menggunakan pendekatan studi kasus 

pendidikan dan psikologis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sriwadi Banu dan Novida Dwici Yuanri 

Manik tentang Pengaruh Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Pada Keluarga 

Yang Tidak Memiliki Ayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan 

karakter untuk anak-anak usia dini yang tinggal dengan orang tua tunggal 

atau dalam keluarga yang tidak memiliki ayah yang tinggal di tempat tinggal 

yang berbeda. Dalam kasus ini, ayah masih hidup tetapi tidak tinggal bersama 

anak-anaknya, sehingga tidak terlibat dalam peran ayah dalam pengasuhan 

anak. Idealnya, anak-anak dalam keluarga seharusnya mendapatkan 

pendidikan karakter, perlindungan, dan perhatian dari kedua orang tua di 

usia dini. Kehilangan kehadiran seorang ayah dapat mengakibatkan anak 

                                                             

25Moh. Abdullloh Hilmi, dkk., “Peran Ayah Dalam Perspektif Al-Qur’an Studi Tentang 
Kisah Luqman, Ibrahim Dan Syu’aib”, Studi Al-Qur’an Dan Tafsir 3, no. 2 (2023): h. 75. 
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kehilangan perhatian, kasih sayang, dan peran yang penting dari seorang 

ayah dalam keluarga, khususnya dalam pembentukan karakter anak. Dalam 

upaya mempraktikkan pendidikan karakter dalam keluarga tanpa kehadiran 

ayah, ibu cenderung melibatkan pihak lain seperti kakek, nenek, dan anggota 

keluarga lainnya untuk membantu dalam mendidik karakter dan 

memberikan perhatian kepada anak. Ibu juga harus mengatasi semua 

tantangan yang dihadapinya sebagai ibu tunggal dalam menafkahi dan 

mendidik anak-anaknya.26 Setelah mengkaji penelitian ini, terdapat 

persamaan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan 

perbedaannya terletak pada pendekatan studi pustaka sedangkan yang akan 

dilakukan peneliti yaitu menggunakan pendekatan studi kasus pendidikan 

dan psikologis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hayani Wulandari Dan Mariya Dwi 

Shafarani tentang Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan Anak Usia 

Dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua dalam 

pengasuhan anak sangatlah penting. Selain ibu, peran ayah juga memiliki 

signifikansi yang besar dalam hal pengasuhan anak. Ayah tidak hanya 

memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan 

finansial keluarga, tetapi juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam 

mendidik anak-anaknya. Namun, di Indonesia masih terdapat kekurangan 

dalam keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan, dan Indonesia bahkan 

menempati peringkat ketiga dalam hal ketidakhadiran ayah dalam 

pengasuhan atau fenomena fatherless. Temuan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa salah satu penyebab dari fenomena fatherless adalah 

                                                             

26Sriwadi Banu dan Novida Dwici Yuanri Manik, “Pengaruh Pendidikan Karakter 
Anak Usia Dini Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Ayah”, Teologi Dan Pendidikan Kristen 3, 
no. 1 (2021): h. 73. 
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adanya budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia.27 Setelah 

mengkaji penelitian ini, terdapat persamaan yaitu sama-sama menggunakan 

penelitian kualitatif dan perbedaannya terletak pada metode studi literasi 

sedangkan yang akan dilakukan peneliti yaitu menggunakan pendekatan 

studi kasus pendidikan dan psikologis. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji, maka tujuan dari 

penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mendeskripsikan dampak positif dan negatif fatherless pada 

anak usia dini di kelurahan mattiro bintang pulau balang caddi. 

b. Untuk menganalisis dampak fatherless terhadap kelekatan emosional 

anak usia dini di kelurahan mattiro bintang pulau balang caddi. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu kegunaan 

ilmiah dan kegunaan praktis. 

a. Kegunaan Ilmiah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap ilmu pengetahuan khususnya pada anak usia dini dan pengasuhan. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis pada penelitian ini dapat memberikan manfaat 

kepada : 

                                                             

27Hayani Wulandari Dan Mariya Dwi Shafarani, “Dampak Fatherless Terhadap 
Perkembangan Anak Usia Dini”, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini 12, no. 1 (2023): h. 
1. 
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1. Untuk masyarakat di Pulau Balang Caddi, diharapkan bahwa hasil 

penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang konsekuensi 

dari ketiadaan figur ayah terhadap kelekatan emosional anak usia 

dini. Penelitian ini juga diharapkan menjadi landasan bagi para 

orang tua, terutama ayah, untuk membangun kelekatan emosional 

dengan anak-anak mereka. 

2. Untuk para orang tua, terutama ayah, diharapkan bahwa hasil 

penelitian ini akan memberikan wawasan tentang cara 

memberikan pola kelekatan emosional kepada anak usia dini, 

sehingga dapat berkontribusi positif pada perkembangan mereka.  

3. Untuk anak-anak, diharapkan bahwa hal ini akan membawa 

dampak positif terhadap kelekatan emosional yang telah 

dibangun oleh orang tua.  

4. Untuk peneliti di masa mendatang, diharapkan bahwa hasil 

penelitian ini dapat menyediakan dasar dan referensi yang 

berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut 

dampak ketiadaan figur ayah terhadap anak usia dini. 
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BAB II

TINJAUAN TEORITIS 

 

A.  Fatherless 

1. Pengertian Fatherless 

Ketidakhadiran peran ayah merujuk pada situasi dimana ayah tidak 

ada secara fisik atau psikologis dalam kehidupan anak, yang sering kali 

disebut sebagai "fatherless". Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadaan 

ayah secara fisik termasuk perceraian, kesibukan ayah dalam pekerjaan, atau 

kematian yang membuat anak menjadi yatim. Namun, jika ayah secara aktif 

meninggalkan perannya, ini bisa membuat anak merasa seperti yatim 

sebelum waktunya, seperti dalam kasus perceraian. Hal ini dapat berdampak 

pada pertumbuhan dan perkembangan anak, karena kurangnya keterlibatan 

ayah dalam pengasuhan dapat menghambat perkembangan mereka. Anak-

anak yang tidak mendapatkan cukup kasih sayang dari ayah cenderung 

mengalami penurunan prestasi akademis.28 

Ayah seharusnya memberikan perhatian yang besar terhadap anak, 

karena semakin sering ayah terlibat dalam perkembangan mereka, semakin 

baik pula pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemahaman masyarakat ini 

tidak bisa dianggap salah, karena dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa tugas 

utama seorang ayah adalah memberi nafkah. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika ayah cenderung lebih dominan di luar rumah, yang 

berdampak pada kurangnya perhatian terhadap pertumbuhan, 

perkembangan, dan kesuksesan anak-anak mereka. 

 

 

                                                             
28M Yemmadotillah, dkk, “Peranan Ayah Dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur’an” 

Continuous Education 2, no. 1 (2021): h. 30. 
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Firman Allah swt dalam QS. Al- Baqarah /2:233 yang berbunyi: 

                       . 

Artinya : 

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian kepada Para ibu 
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani lebih dari 
kesanggupannya.29 

 

Dalam ayat tersebut, Allah swt menegaskan bahwa kewajiban seorang 

ayah adalah memberi nafkah kepada istrinya dengan baik. Dalam penafsiran 

At-Tabari, dikemukakan bahwa seorang ayah diwajibkan memberikan 

makanan yang cukup dan pakaian yang layak kepada istrinya sesuai dengan 

kemampuannya.30 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

peran seorang ayah dalam keluarga sangatlah penting, yang mengakibatkan 

mereka sering kali harus menghabiskan banyak waktu di luar untuk mencari 

nafkah. Namun, jika peran ini tidak dipahami dengan baik, hal tersebut dapat 

menyebabkan masalah dalam keluarga, seperti berkurangnya kontribusi 

ayah dalam mendidik anak-anak secara moral. Selain memberikan nafkah, 

peran ayah juga meliputi menjadi teladan, mendidik, merawat, mengasuh, 

membina, mengayomi, memberikan nasihat, dan menciptakan ikatan 

emosional yang kuat dengan anak-anaknya. 

 

 

 

                                                             

29Standar Kementerian Agama Republik Indonesia RI, Mushaf Tajwid, Solo: Fatwa 
2018, h. 37. 

30M. Yemmadotillah, dkk, “Peranan Ayah Dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur’an” 
Continuous Education 2, no. 1 (2021): h. 31. 
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Firman Allah swt dalam QS. Al- Luqman/31:12 yang berbunyi: 

                                             

    

Artinya : 

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: 
"Bersyukurlah kepada Allah. dan Barang siapa yang bersyukur 
(kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya 
sendiri; dan Barang siapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".31 

 

Al-Maroghi menjelaskan bahwa dalam tafsir ayat tersebut, Allah swt 

mengungkapkan kerusakan aqidah orang-orang musyrik yang telah 

melakukan persekutuan dengan Allah dalam penciptaan hal-hal yang ada di 

dunia ini. Mereka dianggap tersesat. Selanjutnya, dijelaskan bahwa semua 

nikmat yang nyata di langit dan di bumi, serta yang tidak terlihat seperti ilmu 

dan hikmah, semuanya menunjukkan keesaan Allah. Allah telah memberikan 

pengetahuan ini kepada beberapa hamba-Nya, seperti Luqman, yang 

fitrahnya telah tertanam dengan hal tersebut, tanpa bimbingan seorang nabi 

atau rasul.32 

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika 

seorang anak tidak memiliki figur ayah dalam keluarganya, mereka 

cenderung mencari figur lain yang bisa dijadikan panutan atau idola. Namun, 

jika ada keteladanan yang baik di dalam keluarga, anak-anak akan memiliki 

                                                             

31Standar Kementerian Agama Republik Indonesia RI, Mushaf Tajwid, Solo: Fatwa 
2018, h. 412. 

32Eka Abdul Hamid dan Rika Wanda Nuraeni Zakiya, “Tafsir Qur’an Surah Luqman 
Ayat 12-19 Substansinya Dengan Pesan Moral Luqman Al-Hakim Dalam Pendidikan Islam”, 
Ilmu- Ilmu Agama 2, no. 2 (2020): h. 27-28. 
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patokan yang jelas untuk dibimbing, dan mereka akan cenderung melihat 

kepada orang-orang terdekat yang memiliki hubungan baik dengan mereka.  

Fatherless adalah pengalaman yang melibatkan aspek emosional 

seseorang, dimana seseorang merasa kurangnya kedekatan atau kasih 

sayang dari ayah karena Ketidakhadirannya secara fisik, emosional, dan 

psikologis dalam kehidupan individu. Hal ini merujuk pada ketiadaan peran 

dan kehadiran ayah dalam kehidupan anak, yang dapat terjadi karena 

berbagai alasan seperti kematian atau ketiadaan hubungan dekat dengan 

ayah dalam kehidupan sehari-hari. 

Ketidakadaan sosok ayah dalam kehidupan anak tidak selalu langsung 

disadari. Awalnya, perasaan kehilangan mungkin hanya berupa pertanyaan 

tentang keberadaan ayah dalam pikiran anak. Jika anak tidak mendapatkan 

jawaban yang memuaskan atas rasa kerinduan dan kehilangannya, mereka 

mungkin menyimpan perasaan itu dalam hati dan terus mencari jawaban. 

Rasa kekosongan itu akan terus mengganggu pikiran anak sampai mereka 

menemukan jawaban yang memuaskan. Meskipun keluarga seperti ibu dan 

saudara lainnya dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ayah, hal 

tersebut tidak dapat menyamai gambaran ideal sebuah keluarga yang terdiri 

dari ayah, ibu, dan anak bersama-sama secara fisik maupun psikologis. 

Ketiadaan peran ayah menjadi masalah utama, disebabkan oleh 

fenomena fatherless yang muncul akibat adanya masalah dalam kehidupan 

rumah tangga. Masalah ini menyebabkan hubungan antara ayah dan anak 

menjadi terputus, meskipun mereka tinggal dalam satu rumah, namun 

pertemuan yang berkualitas dan berjumlah memadai sangat jarang terjadi. 

Hal ini mengakibatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak tidak 

berjalan dengan baik.33 

                                                             

33Adharina Dian Pertiwi, dkk., “Pentingnya Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak”, 
Pendidikan Anak 12, no. 2 (2023): h. 129. 
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Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

dampak dari fatherless adalah pengalaman emosional yang melibatkan 

pikiran dan perasaan seseorang terkait dengan kurangnya kedekatan atau 

kasih sayang dari ayah karena Ketidakhadirannya secara fisik, emosional, 

dan psikologis dalam perkembangan kehidupan individu. Ketiadaan peran 

ayah menjadi masalah utama, yang sering kali disebabkan oleh masalah 

dalam kehidupan rumah tangga, dan mengakibatkan absennya figur ayah 

dalam kehidupan anak. Biasanya, fenomena fatherless dialami oleh anak 

yatim atau anak-anak yang tidak memiliki hubungan dekat dengan ayah 

mereka dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Aspek-aspek Peran Ayah 

Hart mengutip pendapat Abdullah tentang peran ayah, yang 

mencakup: 1) Menyediakan kebutuhan finansial anak untuk segala keperluan 

mereka, 2) Menjadi teman bagi anak dengan bermain bersama, 3) 

Memberikan kasih sayang dan perawatan kepada anak, 4) Mendidik dan 

memberikan contoh teladan yang baik, 5) Mengawasi dan menegakkan 

aturan disiplin, 6) Memberikan perlindungan dari risiko atau bahaya, 7) 

Memberikan nasihat saat anak menghadapi masalah, dan 8) Mendukung 

pengembangan potensi anak untuk mencapai kesuksesan.34 

Firman Allah swt dalam QS. Al- Luqman/31:13 yang berbunyi: 

                                    

Artinya : 

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

                                                             

34Hart, “Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Pandangan Islam”, 
Pendidikan Islam Anak Usia Dini 3, no. 1 (2023): h. 22. 
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mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 
adalah benar-benar kezaliman yang besar".35 

Menurut suatu pendapat yang diriwayatkan oleh imam Al-Suhailiy. 

Allah swt, mengungkapkan kisah luqman dengan sebutan yang baik, dan 

penuh hikmah. Luqman memberi nasehat kepada anaknya yang merupakan 

buah hatinya, sehingga sangat wajar apabila ia memberikan sesuatu kepada 

orang yang dicintainya, sesuatu yang lebih utama daripada 

pengetahuannya.36 

Sebagaimana pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peran ayah 

sangat penting karena bertanggung jawab untuk memberi pendidikan berupa 

nasehat terhadap anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan 

yang syirik, sebab melakukan perbuatan syirik kepada Allah swt adalah 

kezaliman yang sangat besar. 

Agar dapat melaksanakan tugas atau tanggung jawab dalam mengasuh 

anak, seorang ayah harus memastikan bahwa semua aspek peran ayah yang 

disebutkan sebelumnya terpenuhi. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, anak 

akan merasakan kurangnya kehadiran atau keterlibatan ayah dalam 

kehidupan sehari-hari. Keterlibatan ayah dalam mengasuh mencakup 

partisipasi aktif secara berkelanjutan dalam berbagai dimensi anak, baik 

secara fisik, kognitif, maupun emosional, serta mencakup semua aspek 

perkembangan anak, termasuk aspek fisik, emosional, sosial, intelektual, dan 

moral.37 

 

 

                                                             
35Standar Kementerian Agama Republik Indonesia RI, Mushaf Tajwid, Solo: Fatwa 

2018, h. 412. 

36M. Yemmadotillah, dkk, “Peranan Ayah Dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur’an” 
Continuous Education 2, no. 1 (2021): h. 36. 

37Hart, “Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Pandangan Islam”, 
Pendidikan Islam Anak Usia Dini 3, no. 1 (2023): h. 23. 
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3. Penyebab Fatherless  

Dampak dari kurangnya kasih sayang ayah (fatherless) pada anak 

tidak hanya terjadi selama masa kanak-kanak, tetapi juga berlanjut hingga 

anak dewasa. Kehadiran yang minim dan kurangnya figur ayah dalam 

kehidupan anak disebabkan oleh jarangnya pertemuan dan komunikasi yang 

baik antara keduanya. Fatherless terkait dengan kurangnya waktu yang 

dijadwalkan bersama anak, kurangnya kualitas dalam pertemuan, atau 

ketidakmauan ibu untuk membawa anak bertemu dengan ayah kandung. 

Ahrons dan Miller, mengutip pandangan dari Sundari dan Herdajani, 

menjelaskan bahwa kurangnya pertemuan antara ayah dan anak yang 

mengalami perceraian atau perpisahan orang tua dapat disebabkan oleh 

ketidakmauan ibu untuk memfasilitasi pertemuan tersebut. Hal ini mungkin 

dipengaruhi oleh rasa marah terhadap mantan pasangan dan upaya untuk 

mencegah ayah memberikan kasih sayang kepada anak dalam pengasuhan. 

Ibu kemudian dapat melarang ayah untuk bertemu dengan anak, yang 

menciptakan kondisi yang disebut sebagai kebencian terhadap ayah yang 

mengakibatkan ketiadaan ayah dalam kehidupan anak (father absence). 

Terdapat sejumlah faktor yang dapat mengurangi semangat dan 

motivasi seorang anak dalam menjalani kehidupannya. Salah satunya adalah 

kurangnya dukungan atau perasaan diabaikan, serta kurangnya perhatian 

dari ayah dan keluarga. Dampaknya, banyak di antara mereka yang 

kehilangan semangat dalam prestasi akademik. Ini tidak menunjukkan 

bahwa mereka kurang cerdas atau tidak memiliki kecerdasan yang cukup, 

melainkan lebih disebabkan oleh kurangnya dorongan dan dukungan, baik 

dari diri mereka sendiri maupun dari lingkungan sekitar.38 

 

                                                             
38Indra Mulyana, Keistimewaan Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak ( Jawa Barat: CV 

Jejak Anggota IKAPI, 2022), h. 5-8. 
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4. Jenis-jenis Fatherless 

Berikut beberapa jenis-jenis fatherless yang umum yaitu : 

a. Fatherless akibat kematian ayah. Jenis fatherless ini terjadi ketika 

seorang anak kehilangan ayahnya karena meninggal dunia. Kehilangan 

sosok ayah secara fisik dapat memiliki dampak emosional yang 

signifikan pada perkembangan anak 

b. Fatherless akibat perceraian, ketika orang tua bercerai anak akan 

mengalami fatherless jika ayah tidak lagi tinggal bersama anak. 

Kehilangan hubungan dekat akibat perceraian dapat mempengaruhi 

perkembangan emosional dan sosial anak. 

c. Fatherless akibat kesibukan ayah dalam bekerja, jika ayah tidak hadir 

dalam kehidupan anak karena alasan pekerjaan, maka anak mengalami 

fatherless. Kehilangan kehadiran dan keterlibatan ayah dapat 

berdampak negatif pada perkembangan anak.39 

5. Dampak Fatherless 

Fatherless bukan hanya menjadi masalah ditingkat nasional, tetapi 

juga telah menjadi permasalahan global. Kasus fatherless terjadi di berbagai 

negara seperti Inggris, Portugal, Afrika, Belanda, Finlandia, Amerika, dan 

Australia. Di negara-negara barat, fatherless sering terjadi karena pasangan 

tidak menikah. Sementara di Indonesia, fatherless disebabkan oleh hilangnya 

peran ayah dalam proses pengasuhan anak. Dalam keluarga tradisional 

Indonesia, ayah sering kali menjadi tulang punggung keluarga, yang 

mengakibatkan proses pengasuhan anak menjadi terbatas. Fenomena 

fatherless perlu diperhatikan secara serius karena peran ayah dan ibu dalam 

keluarga memiliki kepentingan yang sama pentingnya. Pengasuhan oleh ayah 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengasuhan oleh ibu, dan dapat 

                                                             

39Adhenda Madarina, “Fatherless Ketidakhadiran Sosok Ayah Yang Berdampak Pada 
Anak”, hello sehat.com, 15 Desember 2022. https://hellosehat.com/parenting/fatherless/  
(27 Februari 2024). 

https://hellosehat.com/parenting/fatherless/
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memberikan dampak negatif seperti sulit mengontrol emosi, susah diatur 

atau tidak taat aturan, kurang percaya diri dan kurangnya dukungan sosial 

dan finansial dari figur lain.40 Namun disisi lain terdapat dampak positif 

seperti membuat anak mempunyai motivasi berprestasi tinggi41 contohnya 

mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, disiplin diri dan senang menerima 

tantangan. 

Ketiadaan ayah dalam proses pengasuhan dapat menghambat 

perkembangan anak. Meskipun demikian, keberadaan ibu dalam pengasuhan 

tetap penting karena ibu biasanya memiliki sifat sabar, penyayang, dan 

perhatian. Kehadiran kedua orang tua dalam pengasuhan berdampak pada 

anak, membuatnya lebih sensitif dan mudah berinteraksi dengan 

lingkungannya. Keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan 

mental anak, karena di dalamnya anak merasa nyaman, aman, dan dicintai. 

Peran ayah dalam Islam sangatlah penting, selain sebagai imam keluarga, 

ayah juga berperan sebagai pendidik. Peran pendidikan ayah mempengaruhi 

kualitas keluarga yang dipimpinnya, baik dalam aspek positif maupun 

negatif.42 

Di dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang menceritakan kisah antara 

seorang ayah dengan anaknya. Kisah tersebut dapat dijadikan contoh bagi 

para ayah yang mempunyai peranan penting dalam mendidik anak-anaknya. 

Tokoh ayah dalam Al-Qur’an sebagai berikut. 

 

                                                             
40Rizal Fadli, “Dampak Fatherless Bagi Perkembangan Anak”,www.halodoc.com. 12 

Mei 2023. https://www.halodoc.com/artikel/dampak-fatherless-bagi-perkembangan-anak 
(20 maret 2024). 

41Tata Arbiyana dan Syukur Kholil, “Dinamika Fatherless Terhadap Pengembangan  
Diri Remaja Perempuan di MAN 2Model Medan”, Psyche 165 Journal is Licensed Under a 
Creative Commons 4.0 International License 17, no. 3 (2024): h. 292. 

42Hart,” Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Pandangan Islam”, 
Pendidikan Islam Anak Usia Dini 3, no. 1 (2023): h. 21. 

https://www.halodoc.com/artikel/dampak-datherless-bagi-perkembangan-anak%20(20
https://www.halodoc.com/artikel/dampak-datherless-bagi-perkembangan-anak%20(20
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 Firman Allah swt dalam QS. Al- Baqarah/2:132 yang berbunyi: 

                                      

Terjemahnya 

Dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, 
demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! 
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah 
kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".43 

 

Menurut mustafa hasan al-manshuri hal utama dan pertama yang 

harus diajarkan dan ditanamkan pada anak sejak ini yaitu mengenai 

keimanan atau ketauhidan, karena itu menjadi pondasi awal dalam 

kehidupan manusia. Orang tua memiliki beban dan tanggung jawab  yang 

cukup berat dalam mengembang salah satu amanah Allah yaitu anak. Hitam 

putihnya anak sangat ditentukan bagaimana pendidikannya sejak dini.44 

Seperti yang diungkapkan di atas, terlihat dengan jelas bahwa 

keterlibatan langsung ayah dalam pertumbuhan, perkembangan, dan 

keberhasilan anak sangatlah penting. Hal ini tercermin dari kisah ayah dan 

anak yang disajikan dalam Al-Qur'an, di mana seorang ayah secara konsisten 

memberikan nasihat dan pendidikan kepada anaknya, serta senantiasa 

mendoakannya. 

6. Solusi Fatherless  

Kasus poligami dan situasi fatherless bisa sangat sulit dan kompleks. 

Namun, ada beberapa solusi yang dapat membantu mengatasi masalah ini: 

a. Komunikasi dan kerja sama: Jika orang tua bercerai, penting untuk 

tetap menjaga komunikasi yang baik dan kerja sama antara kedua belah 

                                                             

43Standar Kementerian Agama Republik Indonesia RI, Mushaf Tajwid, Solo: Fatwa 
2018, h. 20. 

44Aip Syarifudin, “Konsep Dan Implementasi Pendidikan Keimanan Dalam Keluarga 
Menurut Al-Qur’an Surah Al-Baqarah”, Islamic Studies 4, no. 1(2021): h. 153. 
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pihak. Ini akan membantu memastikan bahwa anak tetap memiliki 

hubungan yang baik dengan kedua orang tua mereka. 

b. Pengaturan waktu yang adil: Penting untuk membuat pengaturan 

waktu yang adil bagi anak-anak agar dapat menghabiskan waktu 

bersama kedua orang tua mereka. Hal ini akan membantu anak-anak 

merasa dicintai dan dihargai oleh kedua orang tua mereka. 

c. Mendapatkan dukungan emosional: Dalam situasi fatherless, anak-anak 

mungkin mengalami kesulitan emosional. Mereka mungkin merasa 

kehilangan atau kesepian tanpa kehadiran ayah. Oleh karena itu, 

penting untuk memberikan dukungan emosional kepada anak-anak dan 

memastikan bahwa mereka memiliki akses ke sumber daya dan 

dukungan yang mereka butuhkan. 

d. Menjaga komunikasi dengan ayah: Jika memungkinkan, penting untuk 

menjaga komunikasi yang baik dengan ayah anak. Mengatur waktu 

untuk kunjungan atau panggilan video secara teratur dapat membantu 

mempertahankan hubungan antara ayah dan anak. 

e. Mencari peran model laki-laki: Bantu anak menemukan peran model 

laki-laki yang positif dalam kehidupan mereka. Ini bisa melibatkan 

kakek, paman, saudara laki-laki, atau bahkan mentor di sekolah atau 

komunitas. Peran model laki-laki ini dapat memberikan dukungan, 

bimbingan, dan contoh yang baik bagi anak. 

f.  Mencari bantuan profesional: Jika anak mengalami kesulitan emosional 

atau perubahan perilaku yang signifikan akibat fatherless, penting 

untuk mencari bantuan profesional. Seorang konselor atau psikolog 

anak dapat membantu anak mengatasi perasaan dan tantangan yang 

mereka hadapi. 

g. Fokus pada kegiatan positif: Bantu anak menemukan kegiatan atau hobi 

yang mereka sukai dan dapat mengalihkan perhatian mereka. Hal ini 

dapat membantu mereka mengembangkan minat baru, membangun 
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rasa percaya diri, dan menemukan kebahagiaan di luar situasi 

fatherless.45 

Kasus kematian seorang ayah dan situasi fatherless bisa sangat sulit dan 

kompleks. Namun, ada beberapa solusi yang dapat membantu mengatasi 

masalah ini: 

a. Membangun hubungan yang kuat dengan figur laki-laki lainnya, 

seperti kakek atau paman. Mereka dapat menjadi panutan dan 

memberi dukungan emosional bagi anak. 

b. Menyediakan lingkungan yang aman dan stabil bagi anak. Konsistensi 

dan kehadiran yang teratur dapat membantu anak merasa aman dan 

terlindungi. 

c. Mengikutsertakan anak dalam kegiatan di sekolah dapat membantu 

anak membangun hubungan baik. 

d. Mencari dukungan psikologis. Terapi atau konseling dapat membantu 

anak mengatasi perasaan kehilangan akibat kematian ayahnya. 

e. Membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Mendengarkan 

dan mengakomodasi perasaan anak serta memberikan kesempatan 

bagi anak untuk mengungkapkan perasaan anak dan penting untuk 

mendukung perkembangan emosional anak.46 

Kasus kesibukan ayah dalam bekerja seorang ayah dan situasi fatherless 

bisa sangat sulit dan kompleks. Namun, ada beberapa solusi yang dapat 

membantu mengatasi masalah ini: 

a. Membuat jadwal yang teratur untuk menghabiskan waktu bersama 

anak. 

                                                             

45Shafiq, “Fatherless Di Kehidupan Keluarga Dan Solusinya”, www.shafid.id, 25 Juli 
2023.https://www.shafiq.id/berita/219/fatherless-di-kehidupan-keluarga-dan-
solusinya/baca (27 Februari 2024). 

46Nur Hidayah Perwitasari, “Mengetahui Bahaya Fatherless Menurut Psikolog Dan 
Cara Mengatasinya”, tirto.id, 24 Mei 2023. https://tirto.id/ketahui-bahaya-fatherless-
menuurut-psikolog-dan-cara-mengatasinya-gJT2 (20 Maret 2024). 

https://www.shafiq.id/berita/219/fatherless-di-kehidupan-keluarga-dan-solusinya/baca
https://www.shafiq.id/berita/219/fatherless-di-kehidupan-keluarga-dan-solusinya/baca
https://tirto.id/ketahui-bahaya-fatherless-menuurut-psikolog-dan-cara-mengatasinya-gJT2%20(20
https://tirto.id/ketahui-bahaya-fatherless-menuurut-psikolog-dan-cara-mengatasinya-gJT2%20(20
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b. Menggunakan teknologi untuk tetap terhubung seperti video call 

dengan anak. 

c. Melibatkan anak dalam kegiatan ayah, seperti mengajak anak ikut dan 

berkunjung ke tempat kerja. 

d. Memanfaatkan waktu luang  dengan anak, seperti bermain bersama, 

membaca buku dan melakukan kegiatan yang disukai oleh anak. 

e. Mendapatkan dukungan dari anggota keluarga untuk membantu 

menjaga anak ketika ayah sedang bekerja.47 

B. Kelekatan Emosional 

1 Pengertian Kelekatan Emosional 

Istilah "kelekatan emosional" pertama kali diperkenalkan oleh 

psikolog Inggris bernama John Bowlby pada tahun 1958 untuk 

menggambarkan hubungan atau ikatan antara ibu dan anak. Bowlby 

menggambarkan kelekatan sebagai tingkah laku khusus pada manusia, di 

mana seseorang cenderung mencari kedekatan dengan orang lain dan 

mendapatkan kepuasan dalam hubungan tersebut.48  

Kelekatan adalah ikatan emosional atau relasi yang memiliki makna 

khusus antara satu individu dengan individu lainnya, yang sering kali 

ditujukan kepada orang tua atau pengasuh. Hubungan ini bersifat saling 

mempengaruhi yang berlangsung lama, dan memberikan rasa aman 

meskipun figur yang terikat tidak selalu hadir secara fisik di depan anak. 

Kelekatan dapat menciptakan ikatan hangat, dekat, dan berkelanjutan antara 

orang tua dan anak, yang menghasilkan kepuasan dan kebahagiaan.  

                                                             

47Shafiq, “Fatherless Di Kehidupan Keluarga Dan Solusinya”, www.shafid.id, 25 Juli 
2023.https://www.shafiq.id/berita/219/fatherless-di-kehidupan-keluarga-dan-
solusinya/baca (20 Maret 2024). 

48Emila Hafo,”Teori  Attachment John Bowlby  sebagai Pendekatan Efektif Dalam 
Belajar Di Dunia Modern” (Jakarta: Sekolah Tinggi Teologi Injili Arasmatar ,2020), h. 28. 

https://www.shafiq.id/berita/219/fatherless-di-kehidupan-keluarga-dan-solusinya/baca
https://www.shafiq.id/berita/219/fatherless-di-kehidupan-keluarga-dan-solusinya/baca
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Kelekatan terbentuk melalui dukungan emosional dan rasa dekat yang 

diberikan oleh orang tua kepada anak, yang penting bagi perkembangan 

perilaku anak. Kelekatan ini biasanya berlangsung sepanjang hidup individu 

dan melibatkan rasa aman, perlindungan, dan kenyamanan yang diberikan 

oleh orang tua. Saat anak masih kecil, kebutuhan akan kenyamanan dari 

orang tua sangat penting, sementara kelekatan pada masa dewasa 

melibatkan hubungan yang saling menguntungkan dan seimbang antara 

orang tua dan anak. Tidak semua hubungan emosional dapat disebut sebagai 

kelekatan, karena kelekatan adalah hubungan yang berlangsung lama dan 

tetap ada meskipun figur yang dekat tidak selalu hadir secara fisik, seperti 

saat anak merantau jauh. Kelekatan tetap berlangsung bahkan jika figur yang 

terlibat digantikan. 

Anak dan orang tua umumnya memiliki hubungan yang erat, dan 

kelekatan ini memberikan anak usia dini ketahanan dalam hidup. Setiap anak 

mengalami ikatan emosional yang terus berkembang dengan orang tua 

mereka. Menurut Qisthi Kamila, kelekatan mulai tumbuh pada tahap awal 

kehidupan anak, terutama pada tahun pertama, dan terus berkembang 

melalui interaksi anak dengan orang tuanya.49 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelekatan 

adalah hubungan emosional atau ikatan yang kuat antara dua individu. 

Kelekatan merupakan figur perilaku yang khas pada manusia, dimana 

seseorang cenderung mencari kedekatan dengan orang lain dan merasa puas 

dalam hubungan tersebut. Anak dan orang tua secara alami memiliki 

kecenderungan untuk saling berhubungan erat, dan kelekatan juga 

memberikan rasa kenyamanan dan keamanan.  

 

                                                             

49Dinda Fajar Ramadhani, dkk., “Hubungan Antara Kelekatan Pada Ayah Dengan 
Kecerdasan Emosional Anak Usia Dini Bandung” Edukids 18, no. 1 (2021): h.55- 56. 
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2 Aspek-aspek Kelekatan Emosional 

Attachment dibentuk dengan beberapa aspek menurut Armsden dan 

Greenberg mengungkapkan aspek kelekatan berdasarkan teori dari John 

Bowlby diantaranya ada tiga aspek kelekatan yaitu:50 

a. Aspek kepercayaan 

Mengukur pemahaman saling menguntungkan dan saling 

menghormati dalam hubungan kelekatan, yang tercermin dalam 

kepercayaan diri anak terhadap orang tua mereka. Anak merasa bahwa 

orang tua mereka mau mendengarkan pendapatnya dan mereka merasa 

memiliki orang tua yang baik. Aspek ini juga mencakup emosi dan 

perasaan yang merupakan suatu gejala emosional yang berkelanjutan 

dan dapat dipahami, diterima, dan dihargai oleh orang di sekitarnya, 

b. Aspek komunikasi 

Aspek komunikasi diukur melalui jumlah dan kualitas komunikasi 

lisan. Ini tercermin dalam kesediaan anak untuk berbicara dan meminta 

pendapat dari teman sebayanya, di mana mereka merasa didukung 

untuk menceritakan dan mengungkapkan masalah yang mereka hadapi, 

serta membantu mereka memahami diri sendiri. Dengan kata lain, aspek 

ini melibatkan ekspresi perasaan, masalah, dan kesulitan yang dialami 

anak, dengan orang tua membantu mereka memahami diri sendiri. 

c. Aspek Keterasingan 

Mengukur perasaan marah dan keterasingan interpersonal. Ini 

mencakup ketidaknyamanan yang dirasakan anak di lingkungan 

keluarga, serta perasaan tidak dipahami dan diabaikan. Tingkat 

                                                             
50Nafila Ikrima dan Riza Noviana Khoirunnisa, “Hubungan Antara  Attachment 

(Kelekatan) Orang Tua Dengan Kemandirian Emosional Pada Remaja Jalanan”,  Penelitian 
Psikologi 8, no 9 (2021): h. 40. 
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kelekatan yang tinggi berkaitan dengan rasa aman yang tinggi dalam 

hubungan tersebut, sedangkan kelekatan yang rendah berhubungan 

dengan kurangnya rasa aman. 51 

3 Pola Kelekatan Emosional 

Menurut John Bowlby dan Ainsworth dalam teori Santrock 

menjelaskan bahwa kelekatan terbagi ke dalam dua kelompok yaitu :52 

a. Kelekatan aman merupakan kelekatan yang aman dimana 

melibatkan ikatan emosional yang positif dan abadi antara dua 

orang. Anak yang memiliki kelekatan aman yang baik dengan orang 

tuanya pada saat ia dewasa akan lebih mudah memiliki kelekatan 

yang baik dengan teman sebaya. 

b. Kelekatan tidak aman akan membuat anak menarik diri, tidak 

nyaman dalam sebuah kedekatan, memiliki emosi yang berlebihan 

dan sebisa mungkin akan mengurangi ketergantungan terhadap 

orang lain. 53 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

ada dua pola kelekatan yaitu aman dan tidak aman. Pola kelekatan aman 

dianggap sebagai yang paling diinginkan, karena memberikan rasa aman 

kepada anak dengan dukungan yang konsisten dari orang tua, yang selalu 

                                                             

51Mu’alimatus Sholihah, dkk, “Aspek Kehangatan Dan Kepercayaan Dalam Kualitas 
Kelekatan Anak Dengan Pengasuh Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Kausar 
Lembaga Kabupaten Bandung Barat”, REHSOS ilmiah rehabilitasi sosial 2, no. 1 (2020): h. 
717. 

52Nafila Ikrima dan Riza Noviana Khoirunnisa, “Hubungan Antara  Attachment 
(Kelekatan) Orang Tua Dengan Kemandirian Emosional Pada Remaja Jalanan” Penelitian 
Psikologi 8, no 9 (2021): h. 40. 

53Emila Hafo, ”Teori Attachment John Bowlby  sebagai Pendekatan Efektif Dalam 
Belajar Di Dunia Modern” (Jakarta: Sekolah Tinggi Teologi Injili Arasmatar ,2020), h. 26. 
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siap mendampingi, sensitif, responsif, dan penuh kasih sayang, sehingga anak 

bisa merasa percaya diri dalam lingkungannya.  

4 Figur Kelekatan Emosional 

Figur kelekatan merujuk pada individu yang menjadi objek kedekatan 

bagi seorang anak. Figur ini tidak hanya terbatas pada ibu, tetapi bisa juga 

mencakup ayah, pengasuh (baby sitter), atau nenek, tergantung pada siapa 

yang anak anggap nyaman. Anak cenderung ingin berada dekat dengan figur 

kelekatan mereka, yang terlihat dari perilaku mereka yang menunjukkan 

ketidaknyamanan saat figur kelekatan pergi, serta kegembiraan saat figur 

tersebut kembali. Anak juga akan lebih berani menjelajahi lingkungannya jika 

dekat dengan figur kelekatan. 

Hubungan antara orang tua dan anak yang merupakan figur kelekatan 

memberikan rasa aman, kenyamanan, perlindungan, dan memberi 

keberanian pada anak untuk mengeksplorasi dunia. Rasa aman ini tercipta 

karena figur kelekatan memberikan cinta dan kasih sayang yang cukup, 

selalu ada untuk mendampingi anak, sensitif terhadap kebutuhan anak, dan 

responsif dalam membantu anak menghadapi situasi yang menakutkan atau 

sulit.54 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa figur 

kelekatan dapat berasal dari berbagai pihak, tergantung pada siapa yang 

anak anggap nyaman, baik itu orang tua, anggota keluarga, teman, atau 

bahkan masyarakat luas. Figur kelekatan memiliki peran penting dalam 

memberikan anak keberanian untuk menjelajahi dunia dengan lebih leluasa.  

5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelekatan Emosional 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kelekatan seorang anak pada 

figur kelekatan mereka adalah sebagai berikut: 

                                                             

54Elia Wardani Dan Yanti Miftahul Khoeriyah, “Kelekatan Relasi Ibu Anak Dengan 
Penyebab Picky Eating Pada Anak Usia Dini Di Desa Ciburial”, Anaking 2, no. 1 (2023): h. 4. 
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a. Kepuasan anak terhadap figur kelekatan, misalnya saat anak 

membutuhkan sesuatu dan figur kelekatan mampu memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

b. Respon atau reaksi dari figur kelekatan terhadap setiap tingkah laku 

anak yang menunjukkan perhatian, seperti saat anak mencari 

perhatian dari orang tua dan orang tua memberikan respon yang baik, 

maka anak akan lebih melekat pada figur tersebut.  

c.  Interaksi antara anak dan figur kelekatan, di mana anak akan lebih 

melekat pada figur tersebut jika interaksi tersebut sering terjadi. 

Misalnya, seorang ibu yang aktif berinteraksi dengan anaknya dan 

mendengarkan keluhannya akan lebih mendapatkan kelekatan dari 

anak. 

Dengan demikian, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kelekatan 

anak pada figur kelekatan mereka, yaitu kepuasan anak terhadap figur 

kelekatan, respon yang diberikan oleh figur kelekatan terhadap tingkah laku 

anak, dan  interaksi antara anak dan figur kelekatan.55

                                                             

55Dinda Fajar Ramadhani, dkk., “Hubungan Antara Kelekatan Pada Ayah Dengan 
Kecerdasan Emosional Anak Usia Dini Bandung” Edukids 18, no. 1 (2021): h. 56. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Etika Penelitian 

Pada dasarnya terdapat sejumlah versi dan variasi tentang unsur-

unsur etika penulisan karya tulis ilmiah. Pemberlakuan unsur-unsur tersebut 

biasanya ditetapkan secara khusus untuk konteks lingkungan akademik 

tertentu. Walaupun begitu, secara umum, unsur-unsur di bawah ini 

dipandang berlaku umum dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah. 

1. Memelihara Kejujuran 

Memelihara kejujuran dimaknai bahwa tulisan yang disajikan bukan 

milik orang lain. Penulis karya tulis ilmiah harus secara jujur membedakan 

antara pendapatnya dan pendapat orang lain yang dikutip. Pengutipan 

pernyataan dari orang lain harus diberi kredit, pengakuan atau penghargaan 

dengan cara menyebutkan sumbernya. Dengan begitu, setiap mahasiswa 

selalu memelihara integritas kejujuran akademiknya. 

2. Menunjukkan Sikap Rendah Hati (Tawāḍu‘)  

Karya tulis ilmiah tidak mesti mengobral kata-kata atau istilah-istilah 

asing dalam konteks yang tidak tepat dan perlu karena penulis bermaksud 

memamerkan kemampuannya dalam bahasa asing yang bersangkutan. 

Biasanya, penulisan kata-kata asing diperlukan jika padanannya dalam 

bahasa Indonesia belum ada atau dianggap belum tepat. Begitu juga 

pengutipan dan perujukan silang (cross reference), baik dalam catatan kaki 

maupun dalam daftar pustaka, sebaiknya tidak memuat literatur-literatur 

yang tidak relevan dengan topik karya tulis ilmiah, karena hal itu dianggap 

hanya memamerkan kekayaan literatur dan kemampuan bahasa (asing) 

penulisnya saja. 
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3. Bertanggung Jawab 

Setiap peneliti harus memiliki sikap bertanggung jawab atas informasi 

dan analisis yang diungkapkan, serta tidak melemparkan kesalahan yang 

terdapat dalam karya tulis itu kepada orang lain, atau pihak lain.  

4. Bersikap Terbuka 

Bersikap terbuka di sini dapat diartikan memberikan kesempatan 

kepada pihak lain untuk memeriksa kembali kesahihan data dan fakta yang 

dikemukakan dalam karya tulis ilmiah itu.  

5. Bersikap Cermat 

Peneliti harus menjaga harga dirinya dengan selalu bersikap cermat 

dalam mengemukakan data, pernyataan, penulisan nama orang, nama 

tempat, ejaan, dan lain-lain. Kesembronoan dan kemalasan dalam melakukan 

pengecekan ulang terhadap data yang dikemukakan menunjukkan 

rendahnya etika dan tradisi ilmiah seseorang. 

6. Bersikap Objektif dalam Menyajikan Uraian  

Salah satu faktor yang menunjang sikap objektif dalam 

mengemukakan argumentasi dalam sebuah uraian adalah pemahaman yang 

memadai tentang aturan-aturan berpikir yang benar, yang dikenal dengan 

logika. Pemahaman terhadap bidang pengetahuan ini memungkinkan 

seseorang menghindari prosedur dan cara-cara berpikir yang salah (logical 

fallacies). 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif mengeksplorasi fenomena alami 

dengan tujuan menginterpretasi peristiwa yang terjadi, melibatkan 
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penyelidikan terhadap kehidupan individu atau kelompok serta meminta 

mereka untuk menceritakan pengalaman mereka. Pendekatan studi kasus, di 

sisi lain, menginvestigasi fenomena secara intensif dan mendalam, baik pada 

tingkat individu, kelompok, maupun masyarakat luas, dengan tujuan untuk 

memperluas pemahaman tentang kasus atau fenomena tertentu. 

Studi kasus merupakan pendekatan yang menginvestigasi dengan 

cermat dan mendalam terhadap fenomena tertentu, baik pada tingkat 

individu, kelompok, atau bahkan masyarakat secara luas. Pendekatan ini 

bertujuan untuk mencapai pemahaman yang maksimal terhadap kasus atau 

fenomena yang menjadi fokus penelitian. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus memberikan gambaran yang 

mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di 

masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Hal ini bertujuan untuk 

memperluas pemahaman terhadap fenomena atau kasus yang diteliti oleh 

peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data dan melakukan observasi langsung terhadap dampak 

fatherless terhadap kelekatan emosional anak usia dini di Kelurahan Mattiro 

Bintang, Liukang Tupabbiring, Pulau Balang Caddi. 

2. Lokasi Penelitian 

Peneliti ini mengambil lokasi di Pulau Balang Caddi tepatnya di 

Kelurahan Mattiro Bintang Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan. Peneliti memilih Pulau Balang Caddi ini, karena 

banyaknya temuan peneliti di lapangan terkait kondisi fatherless pada 

sejumlah anak usia dini di lokasi tersebut yang membutuhkan analisa 

mendalam. 
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C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang 

terdiri dari dua yaitu, pendidikan dan psikologis. Pendekatan pendidikan 

adalah pendekatan yang digunakan seorang peneliti untuk mendapatkan 

informasi yang dapat mengeksplorasi kejadian yang terjadi untuk 

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu fenomena yang terjadi. 

Dalam hal ini, yang didefinisikan melalui pendekatan pendidikan adalah 

dampak fatherless terhadap kelekatan emosional anak usia dini. Sedangkan 

pendekatan psikologis adalah pendekatan yang mempelajari perilaku dan 

sikap seseorang baik secara lahir maupun batin. Dalam hal ini, pendekatan 

psikologis dilakukan untuk melihat bagaimana proses pertumbuhan dan 

perkembangan anak usia dini yang tidak mendapatkan figur seorang ayah.  

D. Sumber Data 

Penelitian ini mengandalkan sumber data yang didasarkan pada 

situasi, yang mencakup penggunaan dua jenis sumber data utama: 

1. Sumber data primer 

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari 

sumber data pertama. Sumber data pertama dalam penelitian ini adalah 

orang tua yaitu ibu, anak usia dini, dan tetangga dari informan inti serta figur 

pengganti ayah yaitu kakek. Mereka menjadi subjek penelitian yang 

memberikan informasi secara langsung melalui wawancara dan observasi. 
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Tabel 2.1 

Adapun jumlah keluarga yang mengalami Fatherless yaitu terdiri dari kasus 

poligami, sibuknya ayah bekerja dan wafatnya ayah 

No  Inisial Sumber Data Usia Jenis 

Kelamin 

Keterangan 

1 Karmila   anak dari ibu 

Hasana 

6 tahun Perempuan Anak yang mengalami 

fatherless (cerai hidup). 

2  Nabila anak dari ibu 

Fajriah 

6 tahun  Perempuan Anak fatherless (memiliki 

ayah yang sibuk bekerja).  

3 Akila anak dari ibu 

Rahma 

6 Tahun Perempuan Anak yang mengalami 

fatherless (cerai mati). 

4 Ibu Hasana 43 tahun Perempuan Kasus poligami bekerja 

sebagai guru madrasah 

ibtidaiyah  dan bekerja 

sebagai buruh cuci. 

5 Ibu Fajriah 31 tahun Perempuan Memiliki suami yang 

bekerja keluar daerah 

sebagai  ibu rumah tangga 

6 Ibu Rahma 31 tahun Perempuan Cerai mati dengan suami 

dan bekerja sebagai seles di 

makassar 

7 Ibu Hadi 43 tahun Perempuan Tetangga dari ibu Hasana 

8 Ibu Fitri 40 tahun Perempuan   Tetangga dari ibu Fajriah 

9 Ibu Riska 35 tahun Perempuan  Tetangga dari ibu 

Rahmawati 

10 Bapak Hamid 60 tahun  Laki-laki Kakek dari AK anak dari ibu 

Rahmawati 
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2. Sumber data sekunder 

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber 

kedua yang relevan dengan data yang dibutuhkan seperti dokumentasi 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian strategis dalam 

penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan relevan 

sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, 

teknik yang digunakan adalah: 

1. Observasi 

Observasi merupakan proses memperhatikan dan mengamati kondisi 

atau perilaku yang terjadi secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, 

observasi dilakukan oleh peneliti secara langsung di Kelurahan Mattiro 

Bintang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Pulau Balang Caddi. Peneliti 

memperhatikan perilaku anak yang mengalami fatherless untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak fatherless 

terhadap kelekatan emosional pada anak. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua individu yang 

melibatkan serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana interaksi 

dilakukan secara langsung, dengan pertanyaan dan jawaban yang 

disampaikan secara lisan. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang 

digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti bertatap muka 

dengan narasumber untuk memperoleh informasi. Peneliti akan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya untuk menggali 

informasi sesuai dengan fokus penelitian. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan informasi 

dengan mencari data tertulis, seperti buku dan dokumen, yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan. Ini melibatkan penelusuran dokumen 

tertulis, gambar, foto, atau materi lain yang berkaitan dengan aspek yang 

diteliti.56 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menilai 

fenomena sosial yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri 

adalah instrumen yang kunci, dengan menggunakan pedoman wawancara, 

pedoman observasi, dan format dokumentasi sebagai alat bantu. 

Adapun instrumen penelitian yaitu: 

1. Pedoman observasi 

Lembar observasi dalam penelitian ini difokuskan pada efek fatherless 

terhadap ikatan emosional anak usia dini di kelurahan mattiro bintang pulau 

balang caddi kabupaten pangkajene dan kepulauan. Ini mencakup dampak 

positif dan negatif dari fatherless serta aspek kelekatan emosional anak usia 

dini dan figur ayah ataupun pengganti.57 

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara dalam penelitian ini memuat informasi tentang 

kelekatan antara orang tua dan anak, figur kelekatan, dan aspek kelekatan 

anak usia dini. Wawancara yang digunakan adalah pra-struktur yang dimulai 

                                                             
56Ardiansyah, dkk., “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah 

Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif” Pendidikan Islam 1, no. 2 (2023): h. 
4-5. 

57Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik 
Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 2022, tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia 
Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pasal 1. 
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dengan isu-isu yang tercantum dalam pedoman wawancara. Pedoman 

wawancara umumnya berfokus pada area penelitian yang spesifik.58 

Instrumen penelitian juga merupakan alat bantu yang diperlukan 

dalam pengumpulan data, yang dilakukan melalui alat perekam seperti hp 

yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk tulisan dan pedoman 

wawancara untuk wawancara langsung. Dengan menggunakan alat-alat 

tersebut, data dikumpulkan untuk analisis selanjutnya.59 

3. Format Dokumentasi  

Format dokumentasi adalah informasi yang disiapkan oleh peneliti, 

termasuk buku-buku literatur dan data yang relevan untuk penelitian. 

Informasi ini kemudian dianalisis secara detail untuk mendukung dan 

mengkonfirmasi kejadian yang terjadi.60 

Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa gambar dan video yang 

merekam proses peneliti dalam memperoleh informasi dari narasumber 

mengenai dampak fatherless terhadap kelekatan emosional anak usia dini di 

Pulau Balang Caddi, Kelurahan Mattiro Bintang, Kecamatan Liukang 

Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian dan dapat menentukan hasil akhirnya. Dalam penelitian kualitatif, 

analisis data harus dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses 

penelitian dengan mengumpulkan fakta-fakta dari lapangan. Sebagian besar 

                                                             

58Shafiq, “Fatherless Di Kehidupan Keluarga Dan Solusinya”, www.shafid.id, 25 Juli 
2023.https://www.shafiq.id/berita/219/fatherless-di-kehidupan-keluarga-dan-
solusinya/baca (03 Mei  2024). 

59Sulaiman Saat dan Sitti Mania, “Pengantar Metodologi Penelitian”, (Gowa, Sulawesi 
Selatan: Panduan Bagi Peneliti Pemula, 2020), h. 101. 

60Ardiansyah, dkk., “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah 
Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif” Pendidikan Islam 1, no. 2 (2023): h. 
4-5. 

https://www.shafiq.id/berita/219/fatherless-di-kehidupan-keluarga-dan-solusinya/baca
https://www.shafiq.id/berita/219/fatherless-di-kehidupan-keluarga-dan-solusinya/baca
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data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang bersifat 

abstrak dan tidak terukur, seperti tidak menjelaskan tingkat kelekatan anak 

dan orang tua. Untuk menganalisis data tersebut, digunakan tiga pendekatan 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menguatkan, 

memusatkan, memilih, dan mengorganisir data dengan tujuan mencapai 

kesimpulan akhir yang dapat diverifikasi. Proses reduksi data mencari tema 

dan pola, reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyaring data yang 

berkaitan dengan dampak positif dan negatif fatherless serta bagaimana 

kelekatan emosional anak dan ayahnya akibat fatherless dan data yang tidak 

relevan atau tidak berhubungan langsung  dengan tema penelitian maka akan 

dihilangkan, sehingga data yang tersisa memberikan gambaran yang lebih 

jelas. 

2. Penyajian data  

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Melalui penyajian data, informasi terstruktur dalam pola hubungan yang 

membuatnya lebih mudah dipahami. Penyajian data sering kali dilakukan 

dalam bentuk ringkasan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Pada 

tahap ini, peneliti menciptakan narasi mengenai informasi yang diberikan 

oleh informan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Tahap terakhir dari proses reduksi data dan penyajian data adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dapat didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti turun ke lapangan untuk 

mengumpulkan data. Proses pengolahan dan analisis data dalam penelitian 

kualitatif dapat membantu peneliti memperoleh pemahaman yang yang 

mendalam tentang dampak positif dan negatif fatherless terhadap kelekatan 
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emosional pada anak usia dini di kelurahan mattiro bintang pulau balang 

caddi.  

H. Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian harus memiliki struktur yang terorganisir, dan setiap 

temuan harus diperiksa keabsahannya untuk memastikan kebenarannya dan 

dapat dipertanggungjawabkan, untuk memeriksa keabsahan temuan peneliti 

menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan temuan dan interpretasi yang lebih akurat dan kredibel. 

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan 

kevalidan temuan. Dengan demikian terdapat dua cara pengecekan ulang 

yaitu sebagai berikut: 

1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber adalah metode penelitian yang menggunakan 

berbagai sumber untuk mendapatkan informasi dan memvalidasi temuan.  

Ini melibatkan penggabungan data dari berbagai sumber, seperti wawancara 

dan observasi, untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan tentang dampak 

positif dan negatif fatherless terhadap kelekatan emosional pada anak usia 

dini. Dengan menganalisis data dari berbagai sudut pandang, peneliti dapat 

memperoleh hasil yang lebih dalam dan akurat tentang subjek yang diteliti. 

2. Triangulasi teknik 

Berbeda dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik digunakan 

untuk menguji sebuah temuan yang dapat dipercaya dengan mencari 

kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda.  

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini peneliti dapat 

menyilangkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian 

disatukan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kecamatan Liukang Tupabbiring 

Kecamatan liukang tupabbiring merupakan salah satu kecamatan 

yang terletak di kabupaten pangkajene dan kepulauan yang memiliki luas 

wilayah 60.00 km2 dan merupakan wilayah kepulauan dengan batas-batas 

administrasi yaitu sebelah utara  berbatasan dengan kabupaten barru, 

sebelah timur berbatasan dengan kecamatan liukang tupabbiring utara, 

sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan pangkajene, dan sebelah barat 

berbatasan dengan kecamatan liukang kalmas. dimana dalam wilayah ini 

terdiri dari 9 desa atau kelurahan yang terbagi menjadi 7 desa dan 2 

kelurahan. 

Adapun nama-nama masing-masing desa dan kelurahan di kecamatan 

liukang tupabbiring. 

Tabel 3.1 

Nama-nama Desa dan Kelurahan Di Kecamatan Liukang Tupabbiring61 

 

No Desa dan Kelurahan 

1 Mattiro adae 

2 Mattiro bone 

3 Mattiro deceng 

4 Mattiro dolangeng 

                                                             
61Buku Induk Penduduk Kecamatan Liukang Tupabbiring Kelurahan Mattiro Bintang 

Pulau Balang Caddi (26 Agustus 2024). 
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5 Mattiro langi 

6 Mattiro matae 

7 Mattiro ujung 

8 Mattiro bintang 

9 Mattiro sompe 

 

Nama mattiro bintang diusulkan berdasarkan atas aspirasi 

masyarakat dan telah melalui proses musyawarah mufakat dalam forum 

kelurahan mattiro sompe, yang difasilitasi oleh camat liukang tupabbiring. 

Mattiro bintang diambil dalam penggabungan bahasa bugis dan bahasa 

indonesia. Kata mattiro merupakan bentuk kata kerja yang memiliki makna 

lihat atau pandang, sedangkan kata bintang merupakan bentuk kata benda 

dalam bahasa indonesia memiliki makna benda langit yang mampu 

memancarkan cahaya dan produksi energi sendiri. Jadi mattiro bintang 

memiliki makna melihat atau memandangi bintang atau benda langit. 

Serupa bahwa situasi dan kondisi masyarakat pulau balang caddi saat 

itu telah mengalami pertumbuhan baik dari segi penduduk maupun ekonomi 

dan sosial budaya masyarakat yang telah dipengaruhi oleh dinamisasi 

kehidupan masyarakat perkotaan yang majemuk, dinamis, kreatif, dan kritis. 

Maka pembentukan kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

masyarakat, melaksanakan fungsi dan pemberdayaan masyarakat dalam 

rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Maka 

kelurahan mattiro bintang di bentuk secara resmi pada tanggal 10 april 2010 

melalui peraturan daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan nomor 1 

tahun 2010 tentang pembentukan kelurahan mattiro bintang kecamatan 

liukang tupabbiring  kabupaten pangkajene dan kepulauan. Kelurahan 

mattiro bintang memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah utara  berbatasan 
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dengan desa mattiro bulu (kecamatan liukang tupabbiring utara), sebelah 

timur berbatasan dengan kabupaten maros, sebelah selatan berbatasan 

dengan pulau barrang lompo (kota makassar), dan sebelah barat berbatasan 

dengan kelurahan mattiro sompe (kecamatan liukang tupabbiring).62 

2. Gambaran Umum Pulau Balang Caddi 

Pulau balang caddi merupakan satu dari gugusan di lautan pangkep 

yang dihuni oleh masyarakat yang menggunakan bahasa makassar dalam 

berinteraksi, pulau yang masuk ke dalam wilayah administratif kelurahan 

mattiro bintang. Pulau balang caddi dengan luas wilayah 12,12 Ha. Pulau ini 

memiliki jumlah penduduk 1.646 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) 

sebanyak 490 KK dengan rincian 799 laki-laki dan 847 perempuan yang 

terbagi atas 4 RW dan 12 RT. Yang memiliki batas-batas wilayah pulau 

balang caddi.63 

a. Sebelah utara berbatasan dengan pulau langkadea 

b. Sebelah timur berbatasan dengan muara sungai pangkajene 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan perairan makassar 

d. Sebelah barat berbatasan dengan pulau balang lompo 

Balang caddi merupakan sebuah pulau oleh karena itu jalur 

transportasi utama yang menggabungkan dengan pulau-pulau lain  yaitu 

melalui jalur laut.  Alat transportasi yang umum digunakan adalah sebuah 

perahu bermesin yang biasa mereka sebut dengan (jolloro). Jolloro 

digunakan untuk memfasilitasi warga yang ingin menuju pulau-pulau lain 

                                                             
62Mattiro Bintang Liukang tupabbiring Pangkajene dan Kepulauan, 

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Mattiro_Bintang,_Liukang_Tupabbiring,_Pangkajene_
dan_Kepulauan ( 07 Oktober 2024). 

63Buku Induk Penduduk Kecamatan Liukang Tupabbiring Kelurahan Mattiro Bintang 
Pulau Balang Caddi (26 Agustus 2024). 
 

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Mattiro_Bintang,_Liukang_Tupabbiring,_Pangkajene_dan_Kepulauan
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Mattiro_Bintang,_Liukang_Tupabbiring,_Pangkajene_dan_Kepulauan
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yang ada disekitar, dan jika ingin ke pangkep atau ke makassar biasanya 

memakai kapal penumpang, 

Walaupun pulau balang caddi merupakan pulau yang tidak terlalu 

luas, namun di pulau ini air bersih tidak susah diperoleh. Masyarakat 

menggunakan air tawar untuk aktivitas mencuci, mandi dan untuk 

dikomsumsi menggunakan air hujan yang sudah dimasak. Kualitas air yang 

ada memang merupakan air payau, namun dengan intensitas garam yang 

sudah sedikit jika dibandingkan dengan air payau yang ada di pulau lain yang 

ada disekitar pulau balang caddi. Hal ini dikarenakan masyarakat balang 

caddi menanam pohon sukun dibeberapa titik, terutama tempat yang mereka 

yakini sebagai mata air. Pengetahuan lokal yang membuat mereka yakini 

bahwa akar-akar dari pohon sukun mampu menyaring dan menatralisir 

garam-garam yang ada, hingga air yang sampai di sumur mengandung air 

garam yang lebih sedikit. Dan untuk pasokan listrik didapatkan dari tenaga 

surya yang dibatasi penggunaannya. Setiap rumah diberi voucher 20 setiap 

hari yang hanya bisa digunakan sampai 300 watt, dan diisi pada jam 17.00 

dan penggunaannya tergantung jika irit maka bisa digunakan sampai jam 

17.00 sore. Namun, warga yang memiliki taraf ekonomi yang berlebih 

kebanyakan memiliki mesin genset (generator setrum) pribadi yang mereka 

pergunakan untuk membantu aktivitas sehari-hari mereka.64 

3. Dampak Positif dan Negatif Fatherless Terhadap Anak Usia Dini Di 

Kelurahan Mattiro Bintang Pulau Balang Caddi 

Masa anak usia dini, yang mencakup rentang usia 0-8 tahun 

merupakan periode penting dalam perkembangan fisik emosional anak 

dalam lingkup keluarga, anak usia dini sangat bergantung pada interaksi 

dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Dimana keluarga berperan 

sebagai lingkungan pertama. 
                                                             

64Buku Induk Penduduk Kecamatan Liukang Tupabbiring Kelurahan Mattiro Bintang 
Pulau Balang Caddi (26 Agustus 2024). 
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Pada tahap ini perhatian, kasih sayang, dan stimulasi dari keluarga 

sangatlah penting untuk membentuk kepribadian anak dan karakter anak. 

Terutama peran ayah pada masa usia dini sangat penting dalam membentuk 

perkembangan emosional, sosial dan kognitif anak. Kehadiran dan 

keterlibatan ayah secara aktif dapat memberikan rasa aman, meningkatkan 

kepercayaan diri, serta membantu anak mengembangkan kemampuan sosial 

dan pengelolaan emosi. Selain itu, ayah juga berperan dalam mendukung 

pembentukan nilai-nilai moral dan membangun ikatan yang kuat dengan 

anak akan berpengaruh positif dalam tumbuh kembang anak dimasa depan. 

Namun tak sedikit anak mengalami Fatherless dimana seorang ayah 

tidak hadir atau tidak terlibat dalam pengasuhan anak, baik secara fisik 

maupun psikologis. Fatherless (ketidakhadiran seorang ayah) disebabkan 

oleh berbagai macam bentuk permasalahan keluarga diantaranya, poligami, 

sibuknya ayah dalam bekerja dan wafatnya ayah di kelurahan mattiro 

bintang pulau balang caddi. 

Dampak positif dan negatif pada anak usia dini akibat fatherless (kasus 

poligami, sibuknya ayah bekerja dan wafatnya ayah) 

a. Dampak positif fatherless dari dua kasus seperti: 

1) mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi  

Dari hasil pengamatan peneliti melihat bahwa anak pada kasus 

poligami yang mengalami fatherless cenderung disebut sebagai anak yang 

inquistive atau dalam bahasa indonesia bisa diistilahkan sebagai anak yang 

penuh rasa ingin tahu misalnya ketika sedang mengaji dan menemukan huruf 

yang ia tidak tahu. Maka anak lantas bertanya kepada ibu dan bahkan sampai 

dibacakan dan diulangi oleh anak sampai bisa menyebutnya sendiri. 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu hasana selaku ibu 

dari karmila mengatakan bahwa: 

Awalnya saya hanya memasukkan anak saya untuk ikut mengaji siang 
di guru mengaji, tapi karena kebiasaan saya yang selalu turun ke 
mesjid berjamaah maka anak saya pun selalu ikut dan biasanya saya 
tinggal di mesjid untuk menunggu adzan isya jeda antara magrib ke 
isya saya pun mencoba untuk kembali mendengar bacaannya tapi 
memang ada beberapa yang belum karmila  tahu cara membacanya 
makanya saya biasanya mengajari sampai mampu bisa mengingat dan 
menyebutnya sendiri dengan benar.65 Ini dapat dilihat pada lampiran 
3 verbatim wawancara pernyataan ibu hasana (128-145). 

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan melakukan wawancara 

dengan ibu hadi  selaku tetangga dari ibu hasana yang mengatakan bahwa:  

Ibu hasana memang sangat rajin berjamaah di mesjid dan setiap turun 
ke mesjid pasti karmila selalu ikut dan pulang dari mesjid setelah 
selesai shalat isya.66 Ini dapat dilihat pada lampiran 3 verbatim 
wawancara pernyataan ibu hadi (40-44). 

Dari hasil pengamatan peneliti melihat bahwa anak pada kasus 

wafatnya ayah yang mengalami fatherless cenderung disebut sebagai anak 

yang inquistive atau dalam bahasa indonesia bisa diistilahkan sebagai anak 

yang penuh rasa ingin tahu misalnya anak sering mencoba hal-hal yang baru, 

seperti eksperimen anak biasanya mengumpulkan banyak daun-daun yang 

mempunyai warna yang berbeda lalu kemudian ditumbuk dengan alat 

seadanya seperti batu sampai daun itu halus dan dibasahi lalu diperas 

sehingga mendapatkan air yang berwarna. 

 

 

                                                             
65Ibu Hasana “Ibu Dari Karmila Anak Yang Mengalami Fatherless Kasus Poligami” 

Wawancara (Pulau Balang Caddi 5 September 2024). 

66Ibu Hadiana “Tetangga Dari Ibu Hasana” Wawancara Pulau Balang Caddi 5 
September 2024). 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu rahma selaku ibu 

dari akila mengatakan bahwa: 

Saya pribadi memang membebaskan anak saya dalam bermain asal 
tidak bertengkar dan yang penting anak saya senang lagi pula saya 
juga jarang di rumah karena bekerja jadi kakeknya juga kadang pergi 
melaut neneknya juga ada cucu lain yang ia jaga jadi selagi anak 
bermain tanpa terancam bahaya saya izinkan, daripada buat neneknya 
pusing mending saya suruh keluar bermain apalagi bermain tumbuk-
tumbuh daun tidak ada bahaya sama sekali.67 Ini dapat dilihat pada 
lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan ibu rahma (56-70). 

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan melakukan wawancara 

dengan ibu riska selaku tetangga dari ibu rahma yang mengatakan bahwa:  

Anak saya juga suka bermain bersama akila dan memang suka 
mencari dedaunan untuk ditumbuk-tumbuk katanya lagi masak-
masak tapi pakai bahan yang asli biar diibaratkan masak sungguhan 
lagian masih mending kalau cuman main masak- masak daripada 
turun di laut mandi-mandi.68 Ini dapat dilihat pada lampiran 3 
verbatim wawancara pernyataan ibu riska (30-39). 

2) Disiplin diri  

Dari hasil pengamatan peneliti melihat bahwa anak pada kasus 

poligami yang mengalami fatherless terlihat lebih disiplin misalnya pada saat 

mendapat tugas menulis dari sekolah maka karmila tampak duduk diam 

menyelesaikan tugasnya dan pantang baginya untuk pergi bermain sebelum 

tugasnya selesai. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu hasana selaku ibu 

dari karmila mengatakan bahwa: 

Saya pribadi memang selalu membiasakan anak saya agar selalu 
mendahulukan hal yang sudah menjadi rutinitas utamanya selain 

                                                             
67Ibu Rahmawati, “ibu Dari Akila Anak Yang Mengalami Fatherless Kasus Wafatnya 

Ayah” Wawancara (6 September 2024). 

68Ibu Riska, “Tetangga Dari Ibu Rahmawati” Wawancara Pulau Balang Caddi 6 
September 2024) 
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mengerjakan tugas ia juga harus mengaji siang setelah itu baru saya 
izinkan keluar bermain.69 Ini dapat dilihat pada lampiran 3 verbatim 
wawancara pernyataan ibu hasana (146-153). 

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan melakukan wawancara 

dengan ibu hadi  selaku tetangga dari ibu hasana yang mengatakan bahwa:  

Saya memang sering melihat karmila mempunyai waktu tertentu 
dalam bermain misalnya di sore hari karena di siang hari digunakan 
untuk mengaji dan tidur siang.70 Ini dapat dilihat pada lampiran 3 
verbatim wawancara pernyataan ibu hadi (45-50). 

Dari hasil pengamatan peneliti melihat bahwa anak pada kasus 

wafatnya ayah yang mengalami fatherless terlihat lebih disiplin misalnya 

anak dapat konsisten menjalankan tugasnya dari bangun pagi, mandi, 

sarapan, berangkat sekolah setelah itu lanjut di siang hari mengaji siang 

setelah itu di sore hari lanjut mengaji di mesjid. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu rahma selaku ibu 

dari akila mengatakan bahwa: 

Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai seorang ibu dimana 
mengarahkan anak saya serta mengikut sertakan dia dalam rutinitas 
anak-anak disini yaitu mengaji siang di guru mengajinya dan kalau 
sore mengaji di mesjid diajar dengan ibu nahda.71 Ini dapat dilihat 
pada lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan ibu rahma (71-78). 

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan melakukan wawancara 

dengan ibu riska selaku tetangga dari ibu rahma yang mengatakan bahwa:  

Begitulah kira-kira aktivitas anak-anak disini dan kamu juga tahu pasti 
secara asli disini dari umur 6 tahun anak-anak sudah dibiasakan 
mengaji siang di guru mengajinya masing-masing kalau sore 

                                                             
69Ibu Hasana “Ibu Dari Karmila Anak Yang Mengalami Fatherless Kasus Poligami” 

Wawancara (Pulau Balang Caddi 5 September 2024). 

70Ibu Hadiana “Tetangga Dari Ibu Hasana” Wawancara Pulau Balang Caddi 5 
September 2024). 

71Ibu Rahmawati, “ibu Dari Akila Anak Yang Mengalami Fatherless Kasus Wafatnya 
Ayah” Wawancara (6 September 2024). 
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berkumpul lagi di mesjid mengaji lagi lain lagi itu kalau udah kelas 4 
masuk lagi sekolah DDI di siang hari dan malamnya mengaji malam di 
mesjid jadi memang sudah menjadi rutinitas di sini dan kita ikuti 
kalau perlu kita ikut sertakan anak-anak kami juga.72 Ini dapat dilihat 
pada lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan ibu riska (40-53). 

3) Senang menerima tantangan  

Dari hasil pengamatan peneliti melihat bahwa anak pada kasus 

poligami yang mengalami fatherless terlihat lebih senang menerima 

tantangan contohnya karmila sangat antusias mencoba bersepeda tanpa roda 

penyeimbang meskipun awalnya jatuh beberapa kali namun akhirnya bisa 

mengimbangi dan sudah pintar. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu hasana selaku ibu 

dari karmila mengatakan bahwa: 

Saya memang tidak pernah membatasi pergerakan anak saya karena 
saya percaya bahwa ia bisa melakukannya sendiri, tugas saya cuman 
mengarahkan hal yang mana yang harus didahulukan mana yang 
harusnya menjadi sampingan dan saya memang selalu menjanjikan 
ketika ia selesai melakukan tugasnya seperti mengaji, mengerjakan 
tugas dan tidur siang maka setelah itu ia bebas bermain.73 Ini dapat 
dilihat pada lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan ibu hasana 
(154-167). 

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan melakukan wawancara 

dengan ibu hadi  selaku tetangga dari ibu hasana yang mengatakan bahwa:  

Kalau saya perhatikan memang ibu hasana selalu membiasakan 
anaknya untuk melakukan yang aktivitas yang sudah seharusnya 
menjadi kewajiban sehingga karmila pun terbiasa melakukan hal yang 

                                                             
72Ibu Riska, “Tetangga Dari Ibu Rahmawati” Wawancara Pulau Balang Caddi 6 

September 2024). 

73Ibu Hasana “Ibu Dari Karmila Anak Yang Mengalami Fatherless Kasus Poligami” 
Wawancara (Pulau Balang Caddi 5 September 2024). 
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diajarkan oleh ibunya.74 Ini dapat dilihat pada lampiran 3 verbatim 
wawancara pernyataan ibu hadi (51-57). 

Dari hasil pengamatan peneliti melihat bahwa anak pada kasus 

wafatnya ayah yang mengalami fatherless terlihat lebih senang menerima 

tantangan contohnya belajar memecahkan masalah sendiri seperti ketika 

anak mendapatkan tugas menggunting dan menempel anak cenderung 

mengerjakan tugasnya sendiri walaupun anak mengalami kesusahan dalam 

mengikuti pola tapi anak tetap berusaha dan tidak meminta bantuan orang 

lain. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu rahma selaku ibu 

dari akila mengatakan bahwa: 

Saya selalu mengajarkan anak saya dalam melakukan sesuatu secara 
mandiri dan bukan hanya mengerjakan tugas saja tapi semuanya 
seperti makan sendiri mandi sendiri menyiapkan perlengkapan 
sekolah dan ke sekolah pun saya biarkan sendiri biasanya saya suruh 
cari temannya biar bareng ke sekolah begitu juga kalau pulang sekolah 
intinya udah tahu rutinitasnya jadi tidak perlu saya ingatkan lagi 
dimengerti sendiri apalagi soal tugas biasanya saya hanya bertanya 
tugasnya apa dan bisa dikerja sendiri kalau dia jawab bisa berarti bisa 
sendiri tapi tetap saya awasi.75 Ini dapat dilihat pada lampiran 3 
verbatim wawancara pernyataan ibu rahma (79-97). 

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan melakukan wawancara 

dengan bapak hamid selaku kakek dari akila yang mengatakan bahwa:  

Akila memang seperti itu saya liat tugas-tugasnya dari sekolah sebisa 
mungkin dikerjakan sendiri dan baru minta tolong ke saya atau ibunya 
kalau memang dia sudah tidak tahu, saya pribadi juga selalu 
mengingatkan rahma untuk tidak memanjakan akila karena itu juga 
akan menyusahkan saya karena rahma juga jarang di rumah karena 
kerja di makassar sementara saya masih sering turun melaut jadi 
biasanya akila sama neneknya tapi alhamdulillah sekarang dari hari ke 

                                                             
74Ibu Hadiana “Tetangga Dari Ibu Hasana” Wawancara Pulau Balang Caddi 5 

September 2024). 

75Ibu Rahmawati, “ibu Dari Akila Anak Yang Mengalami Fatherless Kasus Wafatnya 
Ayah” Wawancara (6 September 2024). 
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hari akila sudah bisa melakukannya sendiri seperti makan sendiri, 
berpakaian sendiri intinya disiapkan saja segala kebutuhannya dan 
bahkan ke sekolah juga tidak diantar lagi.76 Ini dapat dilihat pada 
lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan bapak hamid (16-35). 

b. Dampak negatif fatherless dari tiga kasus seperti: 

a) Sulit mengontrol emosi  

Dari hasil pengamatan peneliti melihat bahwa anak pada kasus 

sibuknya ayah bekerja yang mengalami fatherless cenderung lebih sensitif 

mudah marah dengan hal-hal sepele serta memiliki perilaku yang tidak sopan 

misalnya ketika dinasihati dengan orang yang lebih tua darinya nabila 

menunjukkan reaksi seperti menggigit bibir dan mengepal tangan serta 

mengangkatnya didepan orang tua tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu fajriah selaku ibu 

dari nabila mengatakan bahwa: 

Kalau untuk marah memang biasa terjadi layaknya anak-anak kalau 
keinginannya tidak terpenuhi maka biasanya menangis begitu juga 
dengan nabila tapi kalau untuk dinasihati orang lain terus ia melawan 
itu tidak mungkin karena saya tidak pernah mengajarkan anak saya 
melawan orang tua.77 Ini dapat dilihat pada lampiran 3 verbatim 
wawancara pernyataan ibu fajriah (71-80). 

Hasil wawancara tersebut berbanding terbalik dengan hasil 

wawancara dengan ibu fitri selaku tetangga dari ibu fajriah yang mengatakan 

bahwa:  

Kalau itu biasanya saya liat nabila sering tidak sopan dengan Hj. Sani 
dan kamu tahu sendiri kalau Hj. Sani sering menegur anak- anak 
ketika lewat depan rumahnya karena wataknya memang tidak suka 
anak-anak terus ibu fajriah juga tidak mau mengakui malahan ketika 
anaknya mengadu iya ikut marah-marah jadi tidak heran kalau nabila 

                                                             

76Bapak Hamid “Kakek Dari Akila Anak Yang Mengalami Fatherless Kasus Wafatnya 
Ayah” Wawancara (6 September 2024). 

77Ibu Fajriah “ibu Dari Nabila Anak Yang Mengalami Fatherless Kasus Sibuknya Ayah 
Dalam Bekerja” Wawancara (5 September 2024) 
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juga begitu sering tidak sopan dengan orang lain.78 Ini dapat dilihat 
pada lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan ibu fitri (29-40). 

Dari hasil pengamatan peneliti melihat bahwa anak pada kasus 

wafatnya ayah yang mengalami fatherless cenderung lebih sensitif mudah 

marah dengan hal-hal sepele misalnya ketika anak sedang bermain dengan 

temannya, maka anak akan spontan marah jika ada orang lain yang tiba-tiba 

mengganggu dirinya bermain dengan temannya. Anak akan sangat terganggu 

dan tidak nyaman ketika ada orang lain yang tiba-tiba mencoba gabung dan 

mengalihkan perhatian temannya. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu rahma selaku ibu 

dari akila mengatakan bahwa: 

Begitulah kira-kira kalau sudah asyik bermain sama temannya terus 
diganggu pasti mengamuk dia bukan orang lain saja yang dikasih 
begitu tapi saya juga kalau sedang posisi main terus saya datang 
berniat menyuruh lebih sesuatu ditolak sambil marah-marah apalagi 
kalau orang lain yang ganggu.79 Ini dapat dilihat dari lampiran 3 
verbatim wawancara pernyataan ibu rahma (98-107). 

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan melakukan wawancara 

dengan ibu riska selaku tetangga dari ibu rahma yang mengatakan bahwa:  

Namanya anak-anak kalau sudah bermain pasti udah sibuknya minta 
ampun jangankan marah kalau disuruh dipanggil-panggil saja pasti 
tidak merespon saking asyiknya main sama temannya.80 Ini dapat 
dilihat dari lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan ibu riska (54-
59). 
 
 
 
 

                                                             
78Ibu Fitriani “Tetangga Dari Ibu Fajriah” Wawancara Pulau Balang Caddi 5 

September 2024). 

79Ibu Rahmawati, “ibu Dari Akila Anak Yang Mengalami Fatherless Kasus Wafatnya 
Ayah” Wawancara (6 September 2024). 

80Ibu Riska, “Tetangga Dari Ibu Rahmawati” Wawancara Pulau Balang Caddi 6 
September 2024). 
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b) Susah diatur  

Dari hasil pengamatan peneliti melihat bahwa anak pada kasus 

sibuknya ayah bekerja yang mengalami fatherless cenderung lebih susah 

diatur misalnya ketika ibu meminta anak untuk berhenti bermain gadget 

namun anak mengabaikan dan tetap melanjutkan bermain game tapi 

bukannya dinasihati tapi malah dibiarkan sampai anak merasa tidak takut 

pada ibunya karena kurang tegasnya ibu kepada anak tentang pemakaian 

gadget yang tidak ada aturan. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu fajriah selaku ibu 

dari nabila mengatakan bahwa: 

Saya bukannya tidak melarang dalam pemakaian gadget kepada nabila 
tapi ketika disuruh berhenti biasanya memberontak atau menangis 
jadi untuk menghindari itu saya biarkan karena kalau sudah cape 
sendiri pasti berhenti karena walaupun saya alihkan untuk bermain 
diluar tetap tidak dipeduli kalau memang dia mau main game.81 Ini 
dapat dilihat pada lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan ibu 
fajriah (81-91). 

Hasil wawancara tersebut berbanding terbalik dengan hasil 

wawancara dengan ibu fitri selaku tetangga dari ibu fajriah yang mengatakan 

bahwa:  

Kalau soal itu saya kurang tau dek karna nabila beda dari anak lain 
karena jarang keluar bermain dan lebih betah di rumahnya mungkin 
karena lebih betah bermain gadget dibanding keluar bermain dengan 
teman-teman seumurannya, dan bisa jadi juga jadi membangkang 
seperti itu susah diatur sedikit-sedikit menangis mungkin karena 
fajriah terlalu memanjakan anaknya itu.82 Ini dapat dilihat dari 
lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan ibu fitri (41-54). 

 

                                                             
81Ibu Fajriah “Ibu Dari Nabila Anak Yang Mengalami Fatherless Kasus Sibuknya Ayah 

Dalam Bekerja” Wawancara (5 September 2024). 
82Ibu Fitriani “Tetangga Dari Ibu Fajriah” Wawancara Pulau Balang Caddi 5 

September 2024). 
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c) Kurang percaya diri 

Dari hasil pengamatan peneliti melihat bahwa anak pada kasus 

poligami yang mengalami fatherless memiliki rasa percaya diri yang rendah 

misalnya ketika anak sedang diajak bicara dengan peneliti bahkan orang baru 

dilihatnya maka anak tampak ragu-ragu menjawab dan hanya mengangguk 

saja. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu hasana selaku ibu 

dari karmila mengatakan bahwa: 

Begitulah kira-kira jika berkomunikasi dengan orang baru akan 
tampak malu-malu karena selama ini memang hanya berinteraksi 
dengan anak sumurannya dan walaupun berinteraksi dengan orang 
dewasa selain saya pasti hanya orang yang setiap hari ia temui seperti 
tetangga dan guru mengajinya.83 Ini dapat dilihat pada lampiran 3 
verbatim wawancara pernyataan ibu hasana (168-178). 

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan melakukan wawancara 

dengan ibu hadi  selaku tetangga dari ibu hasana yang mengatakan bahwa:  

Karmila memang begitu saya liat karena terkadang ketika suatu waktu 
saya menyuruhnya beli gula pasir atau mengambil barang di rumah 
saudara saya biasanya juga menyuruh temannya menemani karena 
kalau disuruh sendiri biasanya tampak kebingungan begitu.84 Ini 
dapat dilihat pada lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan ibu 
hadi (58-66). 

Dari hasil pengamatan peneliti melihat bahwa anak pada kasus 

sibuknya ayah bekerja yang mengalami fatherless cenderung memiliki rasa 

percaya diri yang rendah dan karena kebiasaan yang telah diajarkan ibu 

fajriah kepada nabila tanpa pengawasan ayah seperti selalu memberikan 

gadget tanpa adanya batasan membuat anak tidak memiliki minat untuk 

                                                             
83Ibu Hasana “Ibu Dari Karmila Anak Yang Mengalami Fatherless Kasus Poligami” 

Wawancara (Pulau Balang Caddi 5 September 2024).  

84Ibu Hadiana “Tetangga Dari Ibu Hasana” Wawancara Pulau Balang Caddi 5 
September 2024). 
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bermain diluar dan mencari  teman serta kurang percaya diri untuk 

berinteraksi dengan orang lain. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu fajriah selaku ibu 

dari nabila mengatakan bahwa: 

Saya memang sering memberikan gadget tapi anak saya juga sering 
bermain dengan temannya bahkan hampir setiap hari tidak pernah 
diam di rumah dan kalau bukan saya pergi cari untuk pulang tidak 
akan pulang karena banyak temannya.85 Ini dapat dilihat pada 
lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan ibu fajriah (91-99). 

Hasil wawancara tersebut berbanding terbalik dengan hasil 

wawancara dengan ibu fitri selaku tetangga dari ibu fajriah yang mengatakan 

bahwa:  

Seperti yang saya bilang sebelumnya kalau nabila itu jarang keluar 
bermain dan lebih betah di rumahnya mungkin karena lebih betah 
bermain gadget dibanding keluar bermain dengan teman-teman 
seumurannya, makanya tidak punya teman dan walaupun keluar 
rumah pasti cuman di depan rumahnya liat anak lain bermain dan 
sekalipun nabila mencoba bergabung bermain pasti anak lainnya tidak 
ada yang betah dan hanya bersifat sementara.86 Ini dapat dilihat pada 
lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan ibu fitri (53-66). 

d) Tidak adanya dukungan dari figur lain  

Dari hasil pengamatan peneliti melihat bahwa anak pada kasus 

poligami yang mengalami fatherless kurang mendapatkan dukungan sosial 

dan finansial dari figur lain setelah kepergian ayahnya dan itu dikarenakan 2 

faktor seperti putusnya hubungan dari keluarga ayah dan adanya 

kesalahpahaman yang terjadi dalam keluarga ibu selain itu kakek karmila 

dari ibu sudah meninggal yang menyebabkan karmila tidak mendapatkan 

figur pengganti ayahnya. 

                                                             
85Ibu Fajriah “ibu Dari Nabila Anak Yang Mengalami Fatherless Kasus Sibuknya Ayah 

Dalam Bekerja” Wawancara (5 September 2024). 
 

86Ibu Fitriani “Tetangga Dari Ibu Fajriah” Wawancara Pulau Balang Caddi 5 
September 2024). 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu hasana selaku ibu 

dari karmila mengatakan bahwa: 

Saya juga sebenarnya sakit hati dan hanya bisa sabar waktu itu 
dengan posisi saya baru berkunjung lagi ke pulau tapi sudah tidak 
diterima oleh ibu saya sendiri padahal saya meninggalkan rumah 
karena ikut suami dan kenapa saya memutuskan untuk tinggal lagi di 
pulau karena waktu itu suami saya berniat pergi merantau dengan 
posisi rumah saya jauh dari permukiman warga  saya takut ada apa-
apa makanya saya kembali ke pulau. Dan seiringnya waktu berjalan 
ternyata bukan hanya ibu saya yang membenci saya tapi saudara yang 
ikut tinggal bersama ibu juga ikut tidak suka dengan saya dan anak 
saya, makanya karmila tidak begitu akrab dengan keluarga lain 
ditambah ayah saya kakeknya karmila juga waktu itu sakit dan sudah 
meninggal jadi kalau untuk anak saya mendapatkan figur lain 
pengganti ayahnya itu sudah tidak mungkin.87 Ini dapat dilihat pada 
lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan ibu hasana (179-206). 

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan melakukan wawancara 

dengan ibu hadi  selaku tetangga dari ibu hasana yang mengatakan bahwa:  

Jadi memang betul hasana setelah menikah sempat ikut suaminya dan 
itu juga yang membuat ibunya marah karena sudah jarang dijenguk 
oleh hasana, makanya pas ia kembali ke pulau berniat untuk tinggal di 
pulau sudah tidak terima oleh ibunya karena sepengetahuan saya 
hasana adalah orang yang sangat rajin dan penurut dari saudaranya 
yang lain yang seatap dengan ibunya dan sempat tidak izinkan untuk 
tidak ikut suaminya pergi tapi karena hasana tetap ikut makanya 
ibunya marah.88 Ini dapat dilihat pada lampiran 3 verbatim 
wawancara pernyataan ibu hadi (67-80). 
 

Dari hasil pengamatan peneliti melihat bahwa anak pada kasus 

sibuknya ayah bekerja yang mengalami fatherless kurang mendapatkan 

dukungan sosial dari figur lain setelah kepergian ayahnya bekerja karena 

dilihat sudah tidak ada lagi figur lain seperti kakek atau om yang tinggal 

                                                             
87Ibu Hasana “Ibu Dari Karmila Anak Yang Mengalami Fatherless Kasus Poligami” 

Wawancara (Pulau Balang Caddi 5 September 2024). 

88Ibu Hadiana “Tetangga Dari Ibu Hasana” Wawancara Pulau Balang Caddi 5 
September 2024).  
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seatap dengan anak dan hubungan dari keluarga ayah juga sangat minim 

karena jarang bertemu. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu fajriah selaku ibu 

dari nabila mengatakan bahwa: 

Sebenarnya dulu masih ada ayah saya yang tinggal bersama kami 
setelah suami saya pergi merantau dan nabila cukup dekat dengan 
kakeknya namun karena kakeknya sakit jadi sudah tidak pernah lagi 
bermain bersama, karena kebingungan saya kasih gadget untuk 
menghibur dirinya selain bermain diluar sampai akhirnya ayah saya 
meninggal dan tidak ada lagi figur laki-laki yang bisa menggantikan 
karena cuman ada ayah kakeknya nabila dan suami saya laki-laki di 
keluarga kami.89 Ini dapat dilihat pada lampiran 3 verbatim 
wawancara pernyataan ibu fajriah (100-115). 

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan melakukan wawancara 

dengan ibu fitri selaku tetangga dari ibu fajriah yang mengatakan bahwa:  

Memang nabila cukup dekat dengan kakeknya apalagi setelah ayahnya 
pergi merantau hampir semua aktivitas nabila selalu ditemani 
kakeknya namun itu tidak berlangsung lama karena kakeknya sakit 
parah sampai tidak bisa bangun lagi dan itu sampai berbulan-bulan 
sampai akhirnya kakeknya meninggal dan tidak ada lain figur 
pengganti setela itu.90 Ini dapat dilihat pada lampiran 3 verbatim 
wawancara pernyataan ibu fitri (67-77). 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti di 

kelurahan mattiro bintang pulau balang caddi terkait dampak positif 

fatherless yaitu 2 anak dari (kasus poligami dan wafatnya ayah) yang 

mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, disiplin diri dan senang menerima 

tantangan. Sedangkan dampak negatif pada anak usia dini yang mengalami 

fatherless yaitu 2 anak dari (kasus sibuknya ayah bekerja dan wafatnya ayah) 

                                                             
89Ibu Fajriah “ibu Dari Nabila Anak Yang Mengalami Fatherless Kasus Sibuknya Ayah 

Dalam Bekerja” Wawancara (5 September 2024). 
 

90Ibu Fitriani “Tetangga Dari Ibu Fajriah” Wawancara Pulau Balang Caddi 5 
September 2024). 



66 
 

 
 
 

 
 

yang sulit mengontrol emosi, 1 anak dari (kasus sibuknya ayah bekerja) yang 

susah diatur dan 2 anak dari (kasus poligami dan sibuknya ayah bekerja) 

yang kurang percaya diri dan tidak adanya dukungan dari figur lain. 

4. Bagaimana Dampak Fatherless Terhadap Kelekatan Emosional 

Anak Usia Dini di Kelurahan Mattiro Bintang Pulau Balang Caddi 

Hubungan kelekatan antara orang tua dan anak memiliki dampak 

yang signifikan pada perilaku anak dimasa depan. Jika anak memiliki 

hubungan kelekatan yang baik dengan orang tua, maka diyakini bahwa 

perkembangannya akan optimal dan perilakunya akan lebih positif. Ini 

terjadi karena orang tua memiliki ikatan biologis dan genetik dengan anak 

mereka, sehingga terdapat keterikatan yang kuat secara turun-temurun, atau 

dengan kata lain, ada hubungan darah yang kokoh di antara mereka.91 

Sebagaimana peran ayah sama pentingnya dengan peran ibu dalam 

perkembangan anak pada masa awal kehidupannya. Namun masih adanya 

pengaruh budaya lokal terhadap paradigma pengasuhan maka secara tidak 

langsung tugas merawat dan mengasuh anak dikaitkan secara eksklusif 

dengan peran ibu sementara peran ayah diabaikan.92 

Maka tidak heran jika banyak anak usia dini yang mengalami 

fatherless salah satunya terjadi di kelurahan mattiro bintang pulau balang 

caddi dengan 3 kategori kasus fatherless yang berbeda yaitu sebagai berikut: 

a. Dampak Fatherless terhadap kelekatan emosional anak usia dini dengan 

ayahnya (kasus poligami) 

Sebagaimana kelekatan karmila dan ayahnya bisa dilihat pada tabel di 

bawah ini 
                                                             

91Utami Kurmala Dewi dan Raden Rachmy Diana, “Peran Parental Attachment 
Terhadap Perkembangan agama Dan Moral Anak Usia Dini”, Pendidikan Anak 9, no. 2 (2023): 
h. 4. 

92Arsyia Fajarini dan Aji Nasrul Umam, “Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak 
Dalam Pandangan Islam”, Pendidikan Anak Usia Dini 3, no. 1 (2023): h. 22. 
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Tabel 3.2 

Kelekatan emosional anak usia dini 

Hasil temuan pada keluarga pertama 

  (Kasus poligami) 

Kelekatan Emosional karmila Dengan Ayah 

Komunikasi Komunikasi antara bapak hafik dengan karmila bisa 

disebut sebagai disconnected relationship atau  

hubungan yang terputus karena setelah kasus 

poligami yang dilakukan oleh ayahnya dan diketahui 

oleh ibunya maka ibu hasana mulai membatasi 

hubungan begitu juga dengan bapak hafik dan itu 

terlihat karena selama penelitian dilakukan bapak 

hafik hanya menelepon 1 kali dan itu berdurasi  

kurang lebih 1 menit dengan posisi ibu hasana dan 

karmila berada di mesjid. 

Hasil pengamatan tersebut berbeda dengan hasil  

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

ibu hasana selaku ibu dari karmila yang 

mengatakan bahwa:  

Setelah saya mengetahui bahwa suami saya telah 

menikah lagi yang paling pertama saya lakukan adalah 

mengingatkan akan tanggung jawabnya kepada 

anaknya selain menafkahi suami saya masih tetap 

meluangkan waktu seperti melakukan panggilan video 

setiap hari dan biasanya suami saya menelepon 

disela-sela istirahatnya karena posisinya sedang 

bekerja dan itu dihabiskan dengan mengobrol dengan 
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anaknya, ya palingan 5 menit sekali suami menelepon 

tapi itu kalau saya ada kuota internet tapi kalau tidak 

ada ya tidak pernah menelepon juga dengan suami. Ini 

dapat dilihat pada lampiran 3 verbatim wawancara 

pernyataan ibu hasana (42-59). 

Kepercayaan Layaknya seorang anak yang ditinggal lama oleh 

ayahnya pasti akan ada rasa rindu serta akan sangat 

antusias ketika mengetahui ayahnya menelepon, 

namun karena hilangnya kepercayaan karmila kepada 

ayahnya maka dapat dilihat dari perilaku yang 

dimunculkan karena selama melakukan penelitian ada 

2 waktu dimana ayah karmila menelepon namun 

karmila sendiri tampak tidak peduli dan mengabaikan 

misalnya, 1) pada saat ia berada di mesjid dengan 

posisi karmila main game sambil hpnya dicharger dan 

berdering spontan anak langsung mendatangi ibunya 

dan memberitahu kalau ayahnya menelepon dan 

setelah ibu hasana mengambil hp tersebut karmila 

dan temannya pergi untuk bermain yang lain. 2) pada 

saat peneliti hendak kembali ke rumah ibu hasana 

didepan rumah peneliti bertemu dengan karmila yang 

sedang asyik bermain dan karena takut mengganggu 

jam istirahat ibu hasana maka lebih dulu peneliti 

bertanya kepada karmila. 

Peneliti:  apa yang sedang dilakukan ibu di rumah 

Karmila: ibu sedang menelepon dengan ayah 

Peneliti: kenapa tidak pulang, ayahnya kan menelepon 

ayo sini  balik ke rumah yuk sama kakak 
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Karmila: kakak saja ke rumah aku masih main sama 

teman-teman 

Hasil pengamatan tersebut berbeda dengan hasil  

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

ibu hasana selaku ibu dari karmila yang 

mengatakan bahwa:  

Bukan tidak mau dek karmila cerita dengan ayahnya 

mungkin karena posisinya di mesjid jadi malu-malu 

makanya dikasih ke saya dan untuk pas kita yang 

panggil pulang karena ayahnya menelpon mungkin itu 

karena bermain tapi aslinya akrab sekali dek karena 

kalau karmila di rumah dan ayahnya menelpon pasti 

langsung ia yang cerita. Ini dapat dilihat pada 

lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan ibu 

hasana (101-111). 

Hasil wawancara tersebut berbanding terbalik 

dengan hasil wawancara dengan ibu hadi selaku 

tetangga dari ibu hasana yang mengatakan bahwa:  

Saya pribadi tidak mengetahui jelas mengenai nafkah 

dari hafik untuk anaknya apa masih bertanggung 

jawab atau tidak karena hasana juga bekerja dan 

banyak cerita orang diluar sana yang saya dengar 

bahwa selain mengajar hasana juga sering mengambil 

pekerjaan sebagai buru cuci di rumah orang terus 

katanya sering berhutang bahan makanan di warung  

bahkan saya pernah dapati karmila hanya makan mie 

instan saja tanpa nasi serta pakaian dan barang ibu 
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Sumber : Observasi dan Wawancara Peneliti di Pulau Balang Caddi 

 

hasana dan karmila juga tampak seadanya. Ini dapat 

dilihat pada lampiran 3 verbatim wawancara 

pernyataan ibu hadi (23-39). 

Keterasingan Anak cenderung menarik diri dan menghindar dari 

lingkungan keluarganya karena ketidaknyamanan 

yang dirasakan anak dimulai dari perlakuan neneknya 

yang sering membeda-bedakan cucunya dan tidak 

adanya kedekatan dengan sepupu lainnya yang 

membuat karmila memilih untuk mencari teman dan 

suasana yang jauh dari lingkungan keluarganya. 

Hasil pengamatan tersebut diperkuat dengan 

melakukan wawancara dengan ibu hasana selaku 

ibu dari karmila yang mengatakan bahwa:  

Hubungan saya dan keluarga khususnya ibu saya 

sendiri memang sudah lama tidak baik  dan itu 

dikarenakan adanya konflik tapi saya pribadi tidak 

menyangka karena cucunya sendiri ikut dibenci 

padahal saya juga tidak tahu betul apa yang membuat 

ibu saya marah karena waktu itu saya posisinya baru 

lagi datang berkunjung ke pulau tapi sudah diusir dan 

tidak diizinkan masuk ke rumah, makanya sejak saat 

itu saya meminta kepada karmila untuk menjaga jarak 

dari neneknya. Ini dapat dilihat pada lampiran 3 

verbatim wawancara pernyataan ibu hasana (112-

127). 
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Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti di 

kelurahan mattiro bintang pulau balang caddi memiliki rentang masalah 

kelekatan emosional yang sangat sudah hilang karena tidak adanya 

keterlibatan dalam pengasuhan anak sehingga berpengaruh pada komunikasi 

antara anak dan ayah yang terputus, hilangnya kepercayaan anak terhadap 

ayah serta anak mengalami keterasingan di lingkungan keluarga akibat 

hilangnya peran ayah.  dan selain itu ibu yang harus menggantikan figur ayah 

seutuhnya (peran ganda) dalam pertumbuhan dan perkembangan anak 

begitu pula dengan kebutuhan finansial anak dipenuhi oleh ibu tanpa biaya 

sedikit pun dari ayah. 

b. Dampak Fatherless terhadap kelekatan emosional anak usia dini dengan 

ayahnya (kasus sibuknya ayah dalam bekerja) 

Sebagaimana kelekatan nabila dan ayahnya bisa dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 3.3 

Kelekatan emosional anak usia dini 

 

Hasil temuan pada keluarga kedua 

(Kasus ayah yang bekerja diluar daerah)  

Kelekatan Emosional Anak Dengan Ayah 

Komunikasi Komunikasi antara bapak nasrul dengan nabila bisa 

disebut sebagai anak dengan komunikasi jarak jauh atau  

anak dengan keterbatasan komunikasi karena merujuk 

pada situasi dimana anak dan ayah tidak memiliki akses 

rutin untuk salin berinteraksi dan itu dikarenakan ayah 

berada diluar daerah dan tuntutan pekerjaan yang ia 

jalani karena mengharuskan untuk berlayar selama 1 
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bulan dengan kondisi sinyal yang tidak mendukung 

membuat ia harus menunggu kembali ke daratan untuk 

bisa menelepon atau berkomunikasi dengan anaknya. 

Dan dalam kondisi seperti ini bisa mempengaruhi 

kelekatan emosional antara anak dan ayah. 

Hasil pengamatan tersebut diperkuat dengan 

melakukan wawancara dengan ibu fajriah selaku ibu 

dari nabila yang mengatakan bahwa:  

Semenjak suami saya merantau ia tetap meluangkan 

waktunya untuk memberi kami kabar dan mengajak 

anaknya berbicara walaupun hanya sebentar namun hal 

ini tidak bersifat rutin dalam artian tidak setiap hari 

karena suami saya bekerja sebagai nakhoda dan setiap 

pergi berlayar itu dengan posisi tidak adanya sinyal jadi 

untuk berkomunikasi dengannya saya harus menuggu 

sampai ia kembali ke daratan dan itu memakan waktu 1 

bulan sekali. Ini dapat dilihat pada lampiran 3 verbatim 

wawancara  pernyataan ibu fajriah (31-45). 

Kepercayaan Untuk menjaga kepercayaan anak bapak nasrul biasanya 

selalu menuruti apa yang anaknya inginkan seperti 

mainan pakaian dan barang lain karena setiap bapak 

nasrul mengirim uang maka besoknya ibu fajriah 

langsung mengajak nabila ke makassar untuk membeli 

perlengkapan sekolah dan yang lainnya, karena bapak 

nasrul sendiri menyadari bahwa dirinya tidak bisa setiap 

saat menemani anaknya karena tuntutan pekerjaan serta 

tidak bisa pulang berkunjung. 

Hasil pengamatan tersebut berbeda dengan 
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melakukan wawancara dengan ibu fajriah selaku ibu 

dari nabila yang mengatakan bahwa:  

Selain bertanggung jawab memenuhi kebutuhan 

keluarga dan anak, suami saya juga tetap menyempatkan 

untuk pulang berkunjung dan biasanya kalau pulang 

pasti saya dan anak kami selalu diajak liburan dan jalan-

jalan.  Ini dapat dilihat pada lampiran 3 verbatim 

wawancara pernyataan ibu fajriah (46-53). 

Hasil wawancara tersebut berbanding terbalik 

dengan hasil wawancara dengan ibu fitri selaku 

tetangga dari ibu fajriah yang mengatakan bahwa:  

Mungkin awal-awal memang seperti itu sering 

berkunjung pulang tapi untuk sekarang tidak pernah lagi 

bahkan sudah 2 tahun lebih nasrul tidak pulang, 

mungkin kebutuhan fajriah dan anaknya  tidak ada 

habisnya makanya nasrul tidak pernah lagi pulang 

berkunjung secara jika ia pulang pasti memerlukan biaya 

yang banyak selain itu fajriah sekarang mulai berjualan 

donat yang dititipkan dengan hadi untuk dijualkan setiap 

pagi. Ini dapat dilihat pada lampiran 3 verbatim 

wawancara pernyataan ibu fitri (15-28). 

Keterasingan Karena dimanja berlebihan oleh ibunya, nabila tumbuh 

menjadi anak yang tidak mandiri walaupun posisinya 

tinggal seatap dengan nenek dan tante nabila tetap tidak 

dekat selain dengan ibunya serta kebiasaan lain anak 

yang lebih dominan pada gadget maka ia juga tidak 

memiliki teman dan kenyamanan di lingkungan 

rumahnya. dan akibat dari kebiasaan tersebut membuat 
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anaknya merasa asing berada dilingkungan rumahnya 

maupun di tengah-tengah keluarganya. 

Hasil pengamatan tersebut berbeda dengan 

melakukan wawancara dengan ibu fajriah selaku ibu 

dari nabila yang mengatakan bahwa:  

Saya bukan memanjakan nabila tapi saya hanya 

melakukan tugas saya sebagai seorang ibu selain itu saya 

juga tidak termasuk untuk membatasi kedekatan nabila 

dengan nenek atau tantenya karena memang saya masih 

sanggup mengurus anak saya sendiri tanpa bantuan 

mereka jadi jika nabila tidak dekat dengan nenek atau 

tantenya ya memang tidak adanya inisiatif dari mereka 

untuk dekat atau mengajak nabila bermain makanya 

kalau di rumah kalau tidak main sama saya palingan 

main game. Ini dapat dilihat pada lampiran 3 verbatim 

wawancara pernyataan ibu fajriah (54-70). 

Sumber : Observasi dan Wawancara Peneliti di Pulau Balang Caddi 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti di 

kelurahan mattiro bintang pulau balang caddi memiliki rentang masalah 

kelekatan emosional yang sangat minim karena tidak adanya keterlibatan 

dalam pengasuhan anak sehingga berpengaruh pada komunikasi antara anak 

dan ayah yang tidak stabil karena keterbatasan waktu, minimnya 

kepercayaan anak terhadap ayah serta anak mengalami keterasingan di 

lingkungan keluarga akibat hilangnya peran ayah dan pengasuhan ibu dan 

selain itu ibu yang harus menggantikan figur ayah seutuhnya (peran ganda) 

dalam pertumbuhan dan perkembangan anak begitu pula dengan kebutuhan 

finansial anak tetap dipenuhi oleh ayah tapi tetap dibantu oleh ibu. 
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c. Dampak Fatherless terhadap kelekatan emosional anak usia dini dengan 

kakek ( kasus wafatnya ayah) 

Sebagaimana kelekatan akila dan kakek bisa dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 3.4 

Kelekatan emosional anak usia dini 

 

Hasil temuan pada keluarga ketiga 

(Kasus wafatnya ayah) 

Kelekatan Emosional Anak Dengan Kakek 

Komunikasi Komunikasi antara bapak hamid dengan akila cucunya 

bisa disebut sebagai intergeneration bonding atau ikatan 

antar generasi karena kebiasaan anak yang selalu 

menceritakan aktivitasnya kepada kakeknya dari mulai 

kegiatan di sekolah hingga saat bermain diluar rumah, 

selain itu anak juga menceritakan teman-teman yang 

ditemui dan permainan apa yang dilakukan. Sampai 

ketika anak merasa sedih pun karena bertengkar dengan 

temannya atau tidak diajak bermain oleh temannya 

semua akan diceritakan oleh akila kepada kakeknya. hal 

ini terjadi karena kuatnya hubungan emosional yang 

dibangun oleh kakek kepada cucunya sehingga 

terciptanya ikatan positif. 

Hasil pengamatan tersebut diperkuat dengan 

melakukan wawancara dengan bapak hamid selaku 

kakek dari akila yang mengatakan bahwa:  

Saya hanya melakukan tugas saya sebagai seorang kakek 

apalagi setelah ayahnya akila meninggal rahma juga 
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harus kembali bekerja otomatis anaknya dititipkan ke 

saya dan alhamdulillah walaupun kerja melaut sibuk 

kerjaan yang lain saya masih bisa meluangkan waktu 

untuk akila karena jujur saya pergi melaut juga bukan 

semata-mata untuk istri saya saja tapi untuk bisa kasih 

uang jajan ke cucu dan kalau dibilang sayang udah pasti 

itu sayang banget apalagi cucu perempuan biasanya 

paling disayang karena lebih penurut kalau laki-laki kan 

banyak tingkah kadang bikin pusing. Ini dapat dilihat 

pada lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan  

bapak hamid (36-53). 

Kepercayaan Keberadaan kakek sebagai figur pengganti ayah sangat 

membantu anak dalam menanamkan kepercayaan  

karena rasa aman yang dirasakan anak seperti 

menghabiskan waktu berkualitas dan menciptakan 

pengalaman yang baik untuk cucu, maka membuat anak 

percaya bahwa dirinya merasa dihargai, diutamakan dan 

menjadikan kakek sebagai sosok yang bisa di andalkan.  

Hasil pengamatan tersebut diperkuat dengan 

melakukan wawancara dengan bapak hamid selaku 

kakek dari akila yang mengatakan bahwa:  

Sejauh ini memang akila lebih dekat dengan saya jadi 

ketika ia butuh sesuatu pasti datang awal ke saya dan 

namanya keinginan cucu pasti diusahakan entah itu 

karena ingin beli jajanan, ingin ditenangkan karena 

dimarahi ibunya atau yang lainnya. Ini dapat dilihat pada 

lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan bapak 

hamid (54-61). 
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Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan 

melakukan wawancara dengan ibu rahma selaku ibu 

dari akila yang mengatakan bahwa:  

Bukan hanya setelah suami saya meninggal hubungan 

ayah saya dengan cucunya begitu bahkan sebelumnya 

akila sudah nyaman aman tinggal dengan kakek dan 

neneknya maka dari itu semenjak suami saya meninggal 

saya lebih memilih titipkan akila ke kakek neneknya 

ketika saya harus ke makassar bekerja daripada ikut 

saya jadi tinggal saya yang mengatur jadwal agar bisa 

pulang seminggu sekali menengok anak. Ini dapat dilihat 

pada lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan ibu 

rahma (43-55). 

Keterasingan Anak sering merasa tidak nyaman ketika melihat 

kakeknya dekat dan memberi perhatian terhadap 

cucunya yang lain, biasanya anak memojokkan diri 

dengan rauk wajah yang sedih. 

Hasil pengamatan tersebut diperkuat dengan 

melakukan wawancara dengan bapak hamid selaku 

kakek dari akila yang mengatakan bahwa:  

namanya anak-anak kan pasti ada rasa cemburu karena 

memang saya dan istri tidak mengasuh 1 atau 2 orang 

cucu tapi ada 4 makanya terkadang terjadi hal tersebut, 

kita kasih perhatian yang satunya tapi yang lain cemburu  

atau menangis jadi sebisa mungkin kalau posisinya cucu 

pada ada di rumah kita gabung dan ajak bermain 

bersama dan tentunya saya sebagai kakek akan tetap 

adil dan tidak membeda-bedakan diantaranya. Ini dapat 
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dilihat pada lampiran 3 verbatim wawancara pernyataan 

bapak hamid (62-74). 

Sumber : Observasi Peneliti di Pulau Balang Caddi 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti di 

kelurahan mattiro bintang pulau balang caddi memiliki kelekatan emosional 

yang aman karena adanya figur pengganti ayah yang telah meninggal dan 

keterlibatan kakek dan nenek  dalam pengasuhan anak sangat berpengaruh 

besar karena tingginya aspek komunikasi dan ikatan antar generasi yang 

baik, tingginya aspek kepercayaan anak pada figur pengganti serta 

rendahnya aspek keterasingan yang dirasakan anak dalam lingkungan 

keluarga, begitu pula dengan kebutuhan finansial anak dipenuhi oleh ibu 

karena wafatnya ayah serta dibantu oleh kakek. 

B. Pembahasan Penelitian 

1. Dampak Positif dan Negatif Fatherless Terhadap Anak Usia Dini Di 

Kelurahan Mattiro Bintang Pulau Balang Caddi 

a. Dampak positif fatherless pada anak usia dini (kasus poligami dan 

wafatnya ayah) 

Sebagaimana hasil penelitian dan wawancara di kelurahan mattiro 

bintang pulau balang caddi menunjukkan bahwa terdapat dampak positif 

pada anak usia dini yang mengalami fatherless diantaranya, 2 anak dari 

(kasus poligami dan wafatnya ayah) yang mempunyai rasa ingin tahu yang 

tinggi, disiplin diri dan senang menerima tantangan.  

Sebagaimana didukung oleh penelitian yang dilakukan Tata Arbiyana 

dan Syukur Kholil mengatakan bahwa selain dari dampak negatif yang 

munculkan akibat kurangnya figur seorang ayah terdapat pula dampak 

positif dari fatherless pada anak perempuan seperti adanya kemauan untuk 



79 
 

 
 
 

 
 

mengembangkan kemampuan secara bakat dan akademik yang bermanfaat 

dalam kehidupan mereka, meskipun situasinya tidak ideal.93 

b. Dampak negatif pada anak usia dini akibat fatherless (kasus poligami, 

sibuknya ayah bekerja dan wafatnya ayah) 

Sebagaimana hasil penelitian dan wawancara di kelurahan mattiro 

bintang pulau balang caddi menunjukkan bahwa terdapat dampak negatif 

pada anak usia dini yang mengalami fatherless diantaranya 2 anak dari 

(kasus sibuknya ayah bekerja dan wafatnya ayah) yang sulit mengontrol 

emosi, 1 anak dari (kasus sibuknya ayah bekerja) yang susah diatur dan 2 

anak dari (kasus poligami dan sibuknya ayah bekerja) yang kurang percaya 

diri dan tidak adanya dukungan dari figur lain. 

Sebagaimana didukung oleh penelitian yang dilakukan Adharina Dian 

Pertiwi, dkk mengatakan bahwa keluarga memiliki peran sentral dalam 

pembentukan perkembangan anak, dimana kedua orang tua memiliki peran 

yang signifikan. Merawat dan mendidik anak bukanlah tanggung jawab 

tunggal ibu atau ayah, melainkan tanggung jawab bersama keduanya. Anak 

membutuhkan ibu untuk memberikan kontrol emosional, kasih sayang, dan 

kelembutan, sementara dari ayah mereka belajar tentang ketegasan, 

kebijaksanaan, keterampilan kinestetik, dan kemampuan kognitif. Fenomena 

"Fatherless" atau ketidakhadiran peran ayah dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor, seperti kesibukan ayah dalam bekerja sehingga menyerahkan 

tanggung jawab pengasuhan kepada ibu, persepsi ayah bahwa perannya 

hanya sebatas pencari nafkah, atau masalah budaya yang diwariskan dari 

generasi sebelumnya.94 

                                                             
93Tata Arbiyana dan Syukur Kholil, “Dinamika Fatherless Terhadap Pengembangan  

Diri Remaja Perempuan di MAN 2Model Medan”, Psyche 165 Journal is Licensed Under a 
Creative Commons 4.0 International License 17, no. 3 (2024): h. 292. 

94Adharina Dian Pertiwi, dkk., “Pentingnya Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak”, 
Pendidikan Anak 12, no. 2 (2023): h. 128. 
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2. Bagaimana Dampak Fatherless Terhadap Kelekatan Emosional 

Anak Usia Dini di Kelurahan Mattiro Bintang Pulau Balang Caddi 

a. Dampak Fatherless terhadap kelekatan emosional anak usia dini dengan 

ayahnya (kasus poligami) 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti di 

kelurahan mattiro bintang pulau balang caddi memiliki rentang masalah 

kelekatan emosional yang sangat sudah hilang karena tidak adanya 

keterlibatan dalam pengasuhan anak sehingga berpengaruh pada 1) 

komunikasi antara anak dan ayah yang terputus, 2) hilangnya kepercayaan 

anak terhadap ayah serta 3) anak mengalami keterasingan di lingkungan 

keluarga akibat hilangnya peran ayah.  dan selain itu ibu yang harus 

menggantikan figur ayah seutuhnya (peran ganda) dalam pertumbuhan dan 

perkembangan anak begitu pula dengan kebutuhan finansial anak dipenuhi 

oleh ibu tanpa biaya sedikit pun dari ayah.  

Sebagaimana didukung oleh penelitian yang dilakukan Dinda Fajar 

Ramadhanti, dkk., mengatakan bahwa kelekatan antara anak dan ayah akan 

berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak, karena semakin baik 

kualitas kelekatan anak dengan ayah kecerdasan emosional anak pun 

semakin baik contohnya anak cukup mampu untuk mengenali emosi diri, 

mampu mengelola emosi, mampu memotivasi diri, mampu berempati dan 

mampu membina hubungan dengan orang lain, namun sebaliknya jika 

kualitas kelekatan anak dengan ayah buruk maka kecerdasan emosional anak 

pun kurang.95  Selain sebagai pemimpin tanggung jawab ayah adalah pemberi 

nafkah. Al-qur’an secara khusus menjelaskan bahwa seorang ayah 

                                                             

95Dinda Fajar Ramadhanti, dkk., “Hubungan Antara Kelekatan Pada Ayah Dengan 
Kecerdasan Emosional Anak usia Dini”, Edukids 18, no. 1 (2021): h. 61. 
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bertanggung jawab terhadap nafkah dan pakaian keluarganya dengan cara 

yang ma’ruf. Hal ini Allah swt jelaskan dalam surah al-baqarah.96 

b. Dampak Fatherless terhadap kelekatan emosional anak usia dini dengan 

ayahnya (kasus sibuknya ayah bekerja) 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti di 

kelurahan mattiro bintang pulau balang caddi memiliki rentang masalah 

kelekatan emosional yang sangat minim karena tidak adanya keterlibatan 

dalam pengasuhan anak sehingga berpengaruh pada 1) komunikasi antara 

anak dan ayah yang tidak stabil karena keterbatasan waktu, 2) minimnya 

kepercayaan anak terhadap ayah serta 3) anak mengalami keterasingan di 

lingkungan keluarga akibat hilangnya peran ayah dan pengasuhan ibu dan 

selain itu ibu yang harus menggantikan figur ayah seutuhnya (peran ganda) 

dalam pertumbuhan dan perkembangan anak begitu pula dengan kebutuhan 

finansial anak tetap dipenuhi oleh ayah tapi tetap dibantu oleh ibu. 

sebagaimana menurut Elia Wardani dan Rizky Aulia Lestari 

mengatakan bahwa kelekatan relasi antara anak dan ayah akan berpengaruh 

terhadap perkembangan sosial anak usia dini sebagaimana kita ketahui 

bersama bahwa keluarga adalah lingkup pertama yang memberikan 

pengaruh pada berbagai aspek perkembangan anak, karena dengan adanya 

keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan dapat menumbuhkan kasih 

sayang dan membantu perkembangan anak serta menjadikan ayah sebagai 

role model dan panutan bagi anak-anaknya.97 Selain sebagai pemimpin 

tanggung jawab ayah adalah pemberi nafkah. Al-qur’an secara khusus 

menjelaskan bahwa seorang ayah bertanggung jawab terhadap nafkah dan 

                                                             
96Ilham Laman, dkk., “Pengaruh Fatherless Terhadap Ahlak Anak Dalam Kajian 

Hukum Keluarga Islam” Al-Qadau 10, no 2 (2023): h. 152 

97Elia Wardani dan Rizky Aulia Lestari, “Pengaruh Kelekatan Relasi Ayah-Anak 
Terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia Dini”, Anaking 2, no. 2 (2023): h. 1. 
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pakaian keluarganya dengan cara yang ma’ruf. Hal ini Allah swt jelaskan 

dalam surah al-baqarah.98 

c. Dampak Fatherless terhadap kelekatan emosional anak usia dini dengan 

kakek (kasus wafatnya ayah) 

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti di 

kelurahan mattiro bintang pulau balang caddi memiliki kelekatan emosional 

yang aman karena adanya figur pengganti ayah yang telah meninggal dan 

keterlibatan kakek dan nenek  dalam pengasuhan anak sangat berpengaruh 

besar karena 1) tingginya aspek komunikasi dan ikatan antar generasi yang 

baik, 2) tingginya aspek kepercayaan anak pada figur pengganti serta 3) 

rendahnya aspek keterasingan yang dirasakan anak dalam lingkungan 

keluarga, begitu pula dengan kebutuhan finansial anak dipenuhi oleh ibu 

karena wafatnya ayah serta dibantu oleh kakek. 

sebagaimana menurut Triska Novira dan Zulian Fikry mengatakan 

bahwa anak yang diasuh oleh nenek sejak kecil memiliki kelekatan yang 

aman dengan sang nenek tingginya aspek komunikasi dan kepercayaan serta 

rendahnya aspek keterasingan. Kelekatan aman antara anak dengan nenek 

tidak menutup bentuknya kelekatan antara anak dan ibu kandungnya karena 

tetap terjalin komunikasi dan kedekatan diantaranya. Mengasuh dan 

membesarkan cucu bagi nenek dan kekek tentu tidak mudah maka sebisa 

mungkin adanya orang-orang sekitar khususnya keluarga agar senantiasa 

memberikan dukungan kepada nenek dan kakek dalam mengasuh cucu 

mereka.99 

                                                             
98 Ilham Laman, dkk., “Pengaruh Fatherless Terhadap Ahlak Anak Dalam Kajian 

Hukum Keluarga Islam” Al-Qadau 10, no 2 (2023): h. 152 
 

99Triska Novira dan Zulian Fikry, “Kelekatan Pada Pengasuhan Nenek”, Proyeksi  16, 
no. 1 (2021): h. 70. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang 

Dampak positif dan negatif fatherless terhadap anak usia dini di kelurahan 

mattiro bintang pulau balang caddi dan dampak fatherless terhadap 

kelekatan emosional anak usia dini di kelurahan mattiro bintang pulau 

balang caddi, yang terdiri dari tiga keluarga dengan kasus keluarga yang 

berbeda diantaranya kasus poligami, kesibukan ayah dalam bekerja dan 

wafatnya ayah, maka dapat disimpulkan: 

1. Dampak positif dan negatif fatherless terhadap anak usia dini di 

kelurahan mattiro bintang pulau balang caddi  

dampak positif fatherless yaitu 2 anak dari (kasus poligami dan 

wafatnya ayah) yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, disiplin diri dan 

senang menerima tantangan. Sedangkan dampak negatif pada anak usia dini 

yang mengalami fatherless yaitu 2 anak dari (kasus sibuknya ayah bekerja 

dan wafatnya ayah) yang sulit mengontrol emosi, 1 anak dari (kasus 

sibuknya ayah bekerja) yang susah diatur dan 2 anak dari (kasus poligami 

dan sibuknya ayah bekerja) yang kurang percaya diri dan tidak adanya 

dukungan dari figur lain. 

2. Dampak fatherless terhadap kelekatan emosional anak usia dini di 

kelurahan mattiro bintang pulau balang caddi 

Pada kasus poligami memiliki rentang masalah kelekatan emosional 

yang sangat sudah hilang karena tidak adanya keterlibatan dalam 

pengasuhan anak sehingga berpengaruh pada 1) komunikasi antara anak dan 

ayah yang terputus, 2) hilangnya kepercayaan anak terhadap ayah serta 3) 
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anak mengalami keterasingan di lingkungan keluarga akibat hilangnya peran 

ayah.  dan selain itu ibu yang harus menggantikan figur ayah seutuhnya 

(peran ganda) dalam pertumbuhan dan perkembangan anak begitu pula 

dengan kebutuhan finansial anak dipenuhi oleh ibu tanpa biaya sedikit pun 

dari ayah. 

Pada kasus sibuknya ayah bekerja memiliki rentang masalah 

kelekatan emosional yang sangat minim karena tidak adanya keterlibatan 

dalam pengasuhan anak sehingga berpengaruh pada 1) komunikasi antara 

anak dan ayah yang tidak stabil karena keterbatasan waktu, 2) minimnya 

kepercayaan anak terhadap ayah serta 3) anak mengalami keterasingan di 

lingkungan keluarga akibat hilangnya peran ayah dan pengasuhan ibu dan 

selain itu ibu yang harus menggantikan figur ayah seutuhnya (peran ganda) 

dalam pertumbuhan dan perkembangan anak begitu pula dengan kebutuhan 

finansial anak tetap dipenuhi oleh ayah tapi tetap dibantu oleh ibu. 

Pada kasus wafatnya ayah memiliki kelekatan emosional yang aman 

karena adanya figur pengganti ayah yang telah meninggal dan keterlibatan 

kakek dan nenek  dalam pengasuhan anak sangat berpengaruh besar karena 

1) tingginya aspek komunikasi dan ikatan antar generasi yang baik, 2) 

tingginya aspek kepercayaan anak pada figur pengganti serta 3) rendahnya 

aspek keterasingan yang dirasakan anak dalam lingkungan keluarga, begitu 

pula dengan kebutuhan finansial anak dipenuhi oleh ibu karena wafatnya 

ayah serta dibantu oleh kakek. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah penulis melakukan penelitian di kelurahan mattiro bintang 

pulau balang caddi kabupaten pangkajene dan kepulauan, maka adapun 

implikasi  yang dapat disampaikan yaitu: 
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1. Bagi anak  

Anak yang tumbuh tanpa figur ayah dapat mengalami kesulitan dalam 

membentuk kelekatan emosional yang kuat yang dapat mempengaruhi 

perkembangan sosial dan emosionalnya. Dukungan yang konsisten dari 

lingkungan terdekat sangat penting untuk membantu anak mengatasi 

kekosongan figur ayah dalam hidupnya. 

2. Bagi ayah 

Ayah memiliki peran penting dalam membangun kelekatan emosional 

pada anak usia dini, kehadiran dan keterlibatan aktif ayah dapat 

memberikan rasa aman, percaya diri dan stabilitas emosional anak. Oleh 

karena itu, ayah diharapkan lebih sadar akan pentingnya peran mereka 

dalam perkembangan anak. 

3. Bagi ibu 

Ibu sering kali menjadi pengasuh utama saat ayah tidak hadir, dalam 

situasi ini ibu diharapkan menggandakan perannya dalam memberikan 

kelekatan emosional untuk anak, meski beban psikologis dan fisik yang 

ditanggungnya bisa lebih besar. Oleh karena itu, ibu memerlukan 

dukungan yang memadai dari keluarga dan masyarakat. 

4. Bagi keluarga 

Keluarga yang menghadapi kondisi fatherless perlu meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya dukungan emosional bagi anak, ibu anggota 

keluarga lain atau pengganti figur ayah perlu berperan lebih aktif dalam 

menciptakan kelekatan emosional yang stabil, guna mengurangi dampak 

negatif dan ketidakadaan figur ayah, keluarga juga dapat memperkuat 

jaringan dukungan sosial untuk membantu anak menghadapi tantangan. 
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5. Masyarakat 

Masyarakat harus lebih dan berperan aktif dalam memberikan dukungan 

bagi keluarga dengan kondisi fatherless, program-program dukungan 

sosial dan pendidikan dirancang untuk membantu anak dan keluarga 

dapat berkontribusi dalam membangun lingkungan yang mendukung 

perkembangan emosional anak secara sehat. 

6. Bagi peneliti 

Dari beberapa temuan yang menjadi pokok permasalahan di lapangan 

yang tidak bisa semua peneliti selesaikan, maka diharapkan bagi peneliti 

selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan 

rujukan untuk penelitian lanjutan.
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PEDOMAN OBSERVASI 

Dampak Fatherless Terhadap Kelekatan Emosional Anak Usia Dini akibat 

(kasus poligami)1 

 

Informan :  Ibu hasana 

Nama Anak :  Karmila 

Umur anak :  6 tahun 

Hari/Tanggal :  Selasa, 6 agustus 2024 

Petunjuk pengisian   

Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan aspek yang diamati, 

dan carilah hal-hal yang paling penting dan relevan sehubungan aspek yang 

telah diamati 

Tabel 4.1 

No  Objek Observasi BB 

(1) 

MB 

(2) 

BSH 

(3) 

BSB 

(4) 

Keterangan 

1 Anak dapat 

mengekspresikan 

perasaannya ketika 

melihat kelekatan 

anak lain dengan 

ayahnya 

  √  Anak mampu 

mengekspresikan 

perasaannya seperti 

tersenyum ketika 

melihat temannya 

bermain dengan 

ayahnya 

2 Anak mampu 

beradaptasi dengan 

  √  Anak mampu 

beradaptasi dengan 

                                                             
1Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik 

Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 2022, tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia 
Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pasal 1. 
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perubahan dalam 

keluarganya 

perubahan yang ada di 

keluarganya tanpa 

harus dinasihati terus 

menerus 

3 Membicarakan atau 

mengingat ayah 

tanpa merasa sedih 

berlebihan  

  √  Anak sudah mengerti 

kondisi keluarganya 

jadi pada saat ayah 

dibicarakan atau pada 

saat anak selesai 

melakukan panggilan 

video dengan ayahnya 

anak biasanya 

langsung mengalihkan 

dengan keluar 

bermain 

4 Merasa aman dan 

nyaman dalam 

lingkungan keluarga 

√    Anak biasanya lebih 

dominan menghindar 

dari lingkungan 

keluarga dan lebih 

memilih untuk 

mencari kenyamanan 

dilingkungan yang 

jauh dari rumah 

5 Mengungkapkan 

perasaan dan emosi 

dengan cara yang 

sehat 

  √  Anak mampu 

mengungkapkan 

perasaan dan emosi 

dengan tidak 

menunjukkan 

kesedihan dan rauk 
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muka yang kesal 

ketika marah 

6 Merasa percaya diri 

saat bermain dengan 

teman sebaya 

 √   Anak memang terlihat 

mempunyai banyak 

teman namun disisi 

lain anak tetap 

membatasi 

pertemanan 

diantaranya karena 

anak selalu 

mendapatkan ejekan 

dari teman-temannya 

7 Berani berbicara dan 

bertanya kepada 

orang dewasa 

√    Anak tidak  mampu 

memulai lebih dulu 

berinteraksi  dengan 

orang yang lebih tua 

darinya bahkan pada 

saat ada yang 

bertanya anak 

biasanya menjawab 

dengan mengangguk 

8 Menyampaikan 

perasaan tidak 

nyaman atau sedih 

dengan jelas 

√    Anak tidak mampu 

menyampaikan 

perasaan sedih 

maupun 

ketidaknyamanan 

yang anak rasakan 

dan memilih untuk 

memendam sendiri 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Dampak Fatherless Terhadap Kelekatan Emosional Anak Usia Dini akibat 

(kasus sibuknya ayah dalam bekerja)2 

 

Informan :  Ibu fajriah 

Nama Anak :  Nabila 

Umur anak :  6 tahun  

Hari/Tanggal :  Jum’at 16 agustus 2024 

Petunjuk pengisian   

Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan aspek yang diamati, 

dan carilah hal-hal yang paling penting dan relevan sehubungan aspek yang 

telah diamati 

Tabel 4.2 

No  Objek Observasi BB 

(1) 

MB 

(2) 

BSH 

(3) 

BSB 

(4) 

Keterangan 

1 Anak dapat 

mengekspresikan 

perasaannya ketika 

melihat kelekatan anak 

lain dengan ayahnya 

 

√ 

   Anak tidak 

mampu 

mengekspresikan 

perasaannya 

ketika melihat 

anak lain dekat 

dengan ayahnya 

2 Membicarakan atau   √  Anak mampu 

                                                             
2Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik 

Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 2022, tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia 
Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pasal 1. 
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mengingat ayah tanpa 

merasa sedih 

berlebihan 

mengingat 

ayahnya tanpa 

adanya perasaan 

sedih yang 

berlebihan 

walaupun 

terkadang masih 

sesekali dinasihati 

oleh ibu 

3 Merasa aman dan 

nyaman dalam 

lingkungan keluarga 

√    Anak tidak 

memiliki 

kedekatan dengan 

figur lainnya 

sekalipun tinggal 

seatap dengan 

anak tapi anak 

hanya bergantung 

pada ibunya 

4 Anak menunjukkan 

ketergantungan yang 

tinggi terhadap figur 

pengasuh utama 

lainnya 

   √ Anak sangat 

menunjukkan 

ketergantungan 

yang terbilang 

berlebihan karena 

kegiatan kecil 

seperti makan 

sendiri itu juga 

dibantu oleh ibu 

seperti menyuapi 

anak makan 
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5 Anak kesulitan dalam 

berinteraksi dengan 

teman sebaya 

√    Anak kesulitan 

dalam 

berinteraksi 

dengan teman 

sebaya karena 

kebiasaan yang 

lebih banyak 

menghabiskan 

waktu dengan 

bermain gadget 

daripada bermain 

dengan teman 

6 Munculnya perilaku 

emosional yang tidak 

stabil, seperti 

kemarahan dan 

kesedihan yang 

berlebihan 

  √  Anak sering 

memunculkan 

perilaku 

emosional yang 

tidak stabil 

seperti ketika 

dinasihati dengan 

orang lain anak 

biasanya bereaksi 

seperti menggigit 

bibir dan 

mengepal tangan 

serta 

mengangkatnya 

dihadapan orang 

tua yang 

menasihatinya 
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7 Anak kesulitan dalam 

melakukan aktivitas 

mandiri 

 √   Anak sering 

mengalami 

kesulitan dalam 

melakukan 

aktivitas kecil dan 

selalu 

membutuhkan 

bantuan ibunya 

seperti membantu 

anak memakai 

baju 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Dampak Fatherless Terhadap Kelekatan Emosional Anak Usia Dini akibat 

(kasus kematian seorang ayah)3 

 

Informan :  Ibu rahmawati 

Nama Anak :  Akila 

Umur anak :  6 tahun 

Hari/Tanggal :  Senin, 26 Agustus 2024 

Petunjuk pengisian   

Berilah tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan aspek yang diamati, 

dan carilah hal-hal yang paling penting dan relevan sehubungan aspek yang 

telah diamati 

Tabel 4.3 

No  Objek Observasi BB 

(1) 

MB 

(2) 

BSH 

(3) 

BSB 

(4) 

Keterangan 

1 Anak dapat 

mengekspresikan 

perasaannya ketika 

melihat kelekatan anak 

lain dengan ayahnya 

  √  Anak mampu 

mengekspresikan 

perasaannya 

dengan 

berkeinginan 

seperti temannya 

dengan ayahnya 

anak biasa 

langsung mencari 

                                                             
3Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik 

Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 2022, tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia 
Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pasal 1. 
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kakeknya  

2 Anak mampu 

beradaptasi dengan 

perubahan dalam 

keluarganya 

  √  Anak mampu 

beradaptasi 

dengan keadaan 

dalam 

keluarganya 

setelah 

mengetahui 

ayahnya telah 

wafat 

3 Membicarakan atau 

mengingat ayah tanpa 

merasa sedih 

berlebihan  

 √   Anak mulai bisa 

menerima 

keadaan dalam 

keluarganya jadi 

ketika anak 

mengingat 

ayahnya biasanya 

anak mencari 

figur pengganti 

(kakek) 

4 Merasa aman dan 

nyaman dalam 

lingkungan keluarga 

  √  Anak mampu 

menunjukkan 

rauk wajah 

bahagia ketika 

berada ditengah-

tengah keluarga 

dikarenakan 

bukan dari pihak 

orang tua ibu 
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Rahma saja tapi 

keluarga lain 

sangat dekat 

dengan Akila 

5 Mengungkapkan 

perasaan dan emosi 

dengan cara yang sehat 

  √  Anak mulai 

mampu 

mengontrol 

emosinya seperti 

tidak meladeni 

orang yang telah 

mengganggu 

dirinya saat 

bermain 

walaupun masih 

terkadang 

dinasihati sesekali 

6 Merasa percaya diri 

saat bermain dengan 

teman sebaya 

 √   Anak mampu 

mengajak lebih 

dulu temannya 

untuk bermain 

bersama 

walaupun hanya 

bersifat 

sementara setelah 

itu anak kembali 

menyendiri 

7 Berani berbicara dan 

bertanya kepada orang 

dewasa 

 √   Anak mulai 

belajar bertanya 

lebih dulu dengan 
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orang yang lebih 

tua darinya 

walaupun tampak 

malu-malu 

8 Menyampaikan 

perasaan tidak nyaman 

atau sedih dengan jelas 

  √  Anak sudah 

mampu 

menyampaikan 

perasaan sedih 

maupun 

ketidaknyamanan  

yang anak rasakan 

dan biasanya anak 

mengadu kepada 

ibu atau kakek 
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PEDOMAN WAWANCARA 
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C 

VERBATIM WAWANCARA 
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VERBATIM WAWANCARA UNTUK IBU HASANA 

Nama :   ibu hasana 

Usia :  43 tahun 

Jenis kelamin :  perempuan 

Pekerjaan :  guru madrasah ibtidaiyah 

 

No Verbatim Translate Koding 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

L    :  Assalamualaikum Ibu 

H : Wa’alaikumussalam eh ndi’ tamako 

mae mempo 

L  : iye ibu, apa  katte di gaukan la tinro ki  

H : tenaja ndi’ tinro-tinroja ka ku patinroi 

andi nah karmila 

L : ooiye ibu, jari kabattuanku mae rinni 

ero katte wawancara lah tentang 

hubunganta sekarang siaga bura’nengta, ka 

kayaknya diissengmi ka bapak ku nangai 

L    :  Assalamualaikum Ibu 

H : Wa’alaikumussalam dek masuk sini 

duduk 

L  : iye ibu, apa  mau dibikin, mauku 

tidur siang 

H : tidak dek tadi cuman tidur-tidur saja 

sambil kasih tidur adiknya karmila 

L : iye ibu, jadi kedatangan saya kesini 

sekiranya mau mewawancara ibu 

tentang hubungan ibu sekarang dengan 

Opening 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

kapan mae rinni katte a’pala data ta 

H : bha ndi’ nangaimi, anu apaka njo ndi’ 

L : iye ibu, jari kualle data subangi-subangi 

anjo katte untuk syarat nah pallebakkan 

nah skripsiku 

H : oo skripsi ta ndi’ 

L  : iye ibu, jari anjo katte judul penelitian 

ku tentang fatherlees, nah anjo katte ri 

kana contoh nah nia bapak nah tapi tena 

nah ripaduli jari anjo katte bapak nah tena 

nah sidakki dudu ri anak nah saba tena nah 

bantu baineng nah parutusuki anak nah, 

nampa maaf sebelulm nah anne katte ibu 

ka tena ku bermaksud kana anak ta lah 

tena ri paduli ri bapak nah tapi ka anne 

katte sallomi ku langere burannengta tena 

motere jari eroka katte a’kuta’nang tentang 

hubungan karmila siagan bapak nah 

suami ibu, dan mungkin ibu sudah tahu 

dari bapak saya karena sering ke sini 

untuk minta data ibu 

H : iye dek, memang sering, kalau boleh 

tahu itu untuk apa ya dek 

L : iye ibu, jadi saya meminta data ibu 

kemarin-kemarin untuk bahan 

penelitian saya sebagai syarat 

penyelesaian skripsi saya ibu. 

H : oh skripsi ya dek 

L  : iye ibu, jadi judul penelitian saya itu 

tentang fatherless, dan yang dimaksud 

adalah seorang anak yang memiliki ayah 

namun ayah ini kurang berperan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

dan maaf sebelumnya ibu kalau saya 

lancang tapi pada kenyataannya anak 

ibu ini termasuk fatherless karna sudah 
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29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

 

H : bha ndi’ tenaja nah ngapa ka memang 

kenyataan manna mamo mampannah nia 

ku langere istilah kammanjo munna tena 

ripaduli ri bapak nah, nampa tugasnu neh 

ndi’ jari apa anne ku kulle bantukan ki 

L : iye ibu, jari anjo katte istilah fatheless 

memang diartikan unntuk anak yang 

dalam artian tidak berperan langsung 

untuk misalnya bantuki parutusi anak ta 

dan terima kasih banyak ini ibu, kana la 

bersedia jaki ku alle wattunta untuk 

a’kuta’nang  

H : bha ndi’ sama-sama 

bertahun-tahun di tinggal oleh ayahnya 

H : iye  dek, tidak apa-apa karna 

memang kenyataan walaupun saya 

pribadi juga baru dengan istilah itu 

untuk anak-anak yang tidak berperan 

ayahnya, jadi apa yang bisa saya bantu 

dek 

L : iye ibu, jadi memang istilah fatherless 

ini diperuntukkan untuk anak-anak 

yang hilang peran atau keterlibatan 

ayahnya, dan saya berterima kasih 

sebelumnya ibu karena telah bersedia 

untuk menjadi salah satu informan saya 

dan telah mau meluangkan waktu untuk 

saya wawancarai 

H : iye dek, sama-sama 
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42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

L : jari pakkuta’nangku katte anne apaa 

lebbana poligami bura’nengta tetapji njo 

katte nah jaga hubungan nah siaga anak 

nah kayak nangaiji nelpon atau motere 

mae antoa ki anak ta 

H : bha ndi’ nangaiji nelpon bapak nah 

nampa rajin ji manna mamo munna 

nelponki biasa ta sinampeji kammanjo 5 

menit ka tau jama tapi anjo munna nia 

tonja kuota ku ndi jadi munna tenayah tena 

nelpon tapi munna di kana la motere mae 

antoaki anak nah yah tallebakkai ndi ka jai 

tong biaya nah nampa yah tau nia baine 

makaruana 

L : jari munna katte nelponki bapak nah 

accarita tongji katte karmila 

H : bha ndi’ sanging iyaji biasa nah agang 

carita bapak nah 

L : jadi pertanyaan saya apa setelah 

poligami suami ibu tetap menjaga 

komunikasi dengan anak ibu agar tetap 

terjalin hubungan 

H : iye dek, suami saya sering kok 

menelpon bahkan setiap hari walaupun 

hanya sebentar sekitar 5 menit begitu  

karna posisinya kerja tapi itu hanya 

berlaku kalau saya juga punya kuota 

dek tapi kalau tidak ada yah tidak 

pernah juga menelpon. Tapi untuk 

pulang berkunjung ke pulau itu tidak 

pernah dek karena biaya untuk pulang 

itu mahal dan posisinya juga suami saya 

punya istri kedua 

L : jadi ketika suami ibu menelpon apa 

karmila yang banyak cerita dengan 

bapaknya 

Setelah saya mengetahui bahwa 

suami saya telah menikah lagi 

yang paling pertama saya lakukan 

adalah mengingatkan akan 

tanggung jawabnya kepada 

anaknya selain menafkahi suami 

saya masih tetap meluangkan 

waktu seperti melakukan 

panggilan video setiap hari dan 

biasanya suami saya menelepon 

disela-sela istirahatnya karena 

posisinya sedang bekerja dan itu 

dihabiskan dengan mengobrol 

dengan anaknya, ya palingan 5 

menit sekali suami menelepon 

tapi itu kalau saya ada kuota 

internet tapi kalau tidak ada ya 

tidak pernah menelepon juga  
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60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

L : ooiye ibu, jari memang tetapji katte baji 

hubungan ta di walaupun di kana bunting 

pole bura’nengta 

H :  bha ndi, ka anu tena mo kulle di tahan 

ka tau lebba mo bunting anjo lagi ndi 

tetangga ku nangai accarita tapi biasa 

tenaja ku paduli tapi makin menyebar ndi’ 

jari ku baranikan mi telpon ki nampa 

langsung kuku ta’nang tapi tena ero nah 

jawab malah kuta’nang baliki na kana 

kemaeko langere carita tapi tena mentong 

ku lappassangi sangengnah nah pau 

L :  jari di ngapanna ri ussengi katte kana 

buntingki motere bura’nenng ta 

H : kammanjo pertengahan di tahun 2023 

ku ussengi 

H : iye dek, selalu karmila yang bicara 

ke bapaknya ketika ditelepon 

L : iye ibu, jadi memang masih terjalin 

baik hubungannya  ibu dengan suami 

yah walaupun posisinya sudah menikah 

lagi 

H :  iye dek,  kan mau bagaimana lagi 

orang sudah terlanjur itu saja saya 

cuman selalu mendengar cerita dari 

tetangga dan saya awalnya tidak peduli 

tapi makin hari makin ada aja yang 

membicarakan, disitu saya mulai muak 

dan memberanikan diri untuk 

menelpon dan bertanya langsung ke 

suami saya tapi malah berbalik 

bertanya katanya dari mana saya 

dengar cerita seperti itu jadi saya 

jelaskan dan saya bertanya kembali 

Saya mengetahui suami saya 

menikah lagi pada pertengahan 

tahun 2023 dan mau bagaimana 

lagi orang sudah terlanjur itu saja 

saya cuman selalu mendengar 

cerita dari tetangga dan saya 

awalnya tidak peduli tapi makin 

hari makin ada aja yang 

membicarakan, disitu saya mulai 

muak dan memberanikan diri 

untuk menelpon dan bertanya 

langsung ke suami saya tapi 

malah berbalik bertanya katanya 

dari mana saya dengar cerita 

seperti itu jadi saya jelaskan dan 

saya bertanya kembali terus-

menerus sampai suami saya 

mengaku 
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terus-menerus sampai suami saya 

mengaku 

L :  jadi tahun berapa itu kira-kira ibu 

tahu suami ibu menikah lagi 

H : yah sekitar pertengahan tahun 2023 

saya tahu dek 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

L :   jari karmila ia katte apa semenjak nah 

lampa bapak nah apa nangai nah nah boya 

bapak nah 

H  : bha ndi’ nah ngaiji akkuta’nang ka jari 

ku pawwanji kana mae boya dalle bapak 

nah biar kulle balanja allo-allo 

L :apakah anak ibu pernah menanyakan 

keberadaan ayahnya  

H : iye dek, karmila sering menanyakan 

tentang ayahnya dan biasanya saya 

hanya bilang kalau ayahnya pergi cari 

uang agar karmila bisa jajan 

Jadi selama karmila menanyakan 

tentang keberadaan ayahnya ibu 

hasana hanya menjawab kalau 

ayahnya pergi bekerja untuk 

mencukupi kebutuhan karmila 

sehari-hari 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

L :  jari semenjak nah katte mae merantau 

bura’neng ta apa nah ngaiji mae attoa 

manna mamo di kana tau lembba mo 

bunting pole 

H : munna anjo ndi’ anu tena mo olo nah 

ka nakke pribadi tena mo ku ero munna 

L : apakah suami ibu tetap 

menjadwalkan kunjungan dengan anak 

ibu, setelah ibu mengetahui bahwa 

suami ibu telah menikah lagi 

H : kalau itu, saya pribadi tidak ingin 

lagi jika suami saya berkunjung ke 

Saya pribadi tidak ingin lagi jika 

suami saya berkunjung ke pulau 

untuk anaknya karna bagi saya 

asal suami saya tetap membiayai 

dalam artian menafkahi anaknya 

dan kalau untuk mengurus anak 
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90 

91 

eroki mae antoaki anak nah sekarang anne 

ku pikkiri assala nah tetap ji nah biayai 

anak nah munna di kana parrutussan kulle 

ja kale-kale 

L : tapi anjo katte doe kiriman bura’neng 

ta bulan-bulan ji katte talebbaka ji 

terlamba’ 

H : bha ndi’ munna anjo setiap bulan ji 

anggirin mae  

pulau untuk anaknya karna bagi saya 

asal suami tetap membiayai anaknya 

dan kalau untuk mengurus anak saya 

bisa sendiri 

 L : tapi untuk kirimannya apa per bulan 

dan apa pernah suami ibu terlambat 

kirim 

H : iye dek, setiap bulan   

saya bisa sendiri tanpa 

membutuhkan bantuan siapa pun 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

L : jari munna katte karmila kayak acciniki 

anak maraeng sagang bapak tong kira-kira 

apa dilakukan katte atau batekamma katte 

di alihkan biar anne karmila tena iri atau 

apaka antu mae katte 

H : munna anjo ndi’ tallebbakai ku cini 

karmila kaya iri atau apaka  antu mae ka 

tena tonja reaksi nah munna nia nah cini 

anak-anak sagang bapak nah kakkarena 

L : bagaimana ibu membantu anak ibu 

memahami perasaannya sendiri dan 

kegiatan apa yang ibu tawarkan ketika 

anak merasa kehilangan figur ayahnya 

H : kalau itu saya kurang tahu dek, 

karena beberapa kali ada di situasi itu 

cuman karmila tidak beraksi sedikit 

pun tapi biasanya dari saya 

membebaskan ia dalam bermain 

Jadi untuk mengatasi perasaan 

anak tentang hilangnya figur ayah 

maka biasanya ibu hasana 

memberikan kelonggaran waktu 

dalam bermain dalam artian ini 

dapat mengalihkan perhatian 

anak dan dapat membangun rasa 

percaya diri walaupun tidak 

adanya figur pengganti 
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 tapi iya tong mi njo ndi tena ku batasi 

munna assuuki kakkarena biar tena bosan 

di balla atau nah urrangi bapak nah  

mungkin akan mengurangi rasa 

sedihnya karena tidak adanya figur 

ayah 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

 

 

L : jari untuk karmila katte semenjak nah 

tena mo kulle kayak riyolo bapak nah apaji 

katte nah kana apalagi sallomi tena motere 

mae nampa passiapan tongi katte ku kio 

motere ka ku ussengi kana nelponki bapak 

nah  tapi tena nah ero motere sagang 

wattu nah katte ri masigi ka tena tong nah 

agang carita bapak nah malahan katteji 

nah saraeang 

H :  tena kana teaji ndi’ nah agang carita 

bapak nah tapi mungkin siri-siri ki karna ri 

masigi ki nampa munna dikana lebbaki di 

kio motere karmila nah teaji padahal 

nelpon bapak nah mungkin karna tau 

kakkarena, tapi sanna ji nakku nah ri 

L : jadi begini ibu apa semenjak suami 

ibu tidak seperti dulu lagi dan posisinya 

sudah lama tidak pulang apa karmila 

masih baik hubungannya dengan 

bapaknya karena beberapa kali saya 

berniat untuk melihat hubungan 

diantaranya ketika menelpon tapi 

karmila menolak begitu juga pas di 

mesjid bukan dia yang cerita dengan 

ayahnya tapi malah di kasih sama ibu 

H : bukan tidak mau dek karmila cerita 

dengan ayahnya mungkin karena 

posisinya di mesjid jadi malu-malu 

makanya dikasih ke saya dan untuk pas 

kita yang panggil pulang karena 

Bukan tidak mau karmila cerita 

dengan ayahnya mungkin karena 

posisinya di mesjid jadi malu-

malu makanya dikasih ke saya 

dan untuk pas kita yang panggil 

pulang karena ayahnya menelpon 

mungkin itu karena bermain tapi 

aslinya akrab sekali dek karena 

kalau karmila di rumah dan 

ayahnya menelpon pasti langsung 

ia yang cerita 
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bapak nah ka munna ri balla ki nampa 

nelpon bapak nah ia ji accarita 

ayahnya menelpon mungkin itu karena 

bermain tapi aslinya akrab sekali dek 

karena kalau karmila di rumah dan 

ayahnya menelpon pasti langsung ia 

yang cerita 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

L : ooiye ibu, tapi sebelumnya katte 

memang dakki ji karmila siagan pua nah 

sebagai passambengnah bapak nah atau 

keluarga maraeng burannea sempat nia 

nah si dakki ki karmila 

H :  munna anjo ndi’ tena nia ka tena ku 

sibajiki sagang ammaku memang dari awal 

nia’ ku ji mae ri balang sanggena tong 

moteran bapak ku pua nah karmila ta tena 

tong ero ka ri tarima ri ammaku nenek nah 

karmila 

L : apakah ada figur pengganti peran 

laki-laki selain suami ibu yang dekat 

dengan anak 

H : Hubungan saya dan keluarga 

khususnya ibu saya sendiri memang 

sudah lama tidak baik  dan itu 

dikarenakan adanya konflik tapi saya 

pribadi tidak menyangka karena 

cucunya sendiri ikut dibenci padahal 

saya juga tidak tahu betul apa yang 

membuat ibu saya marah karena waktu 

itu saya posisinya baru lagi datang 

berkunjung ke pulau tapi sudah diusir 

Hubungan saya dan keluarga 

khususnya ibu saya sendiri 

memang sudah lama tidak baik  

dan itu dikarenakan adanya 

konflik tapi saya pribadi tidak 

menyangka karena cucunya 

sendiri ikut dibenci padahal saya 

juga tidak tahu betul apa yang 

membuat ibu saya marah karena 

waktu itu saya posisinya baru lagi 

datang berkunjung ke pulau tapi 

sudah diusir dan tidak diizinkan 

masuk ke rumah, makanya sejak 
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125 

126 

127 

 

dan tidak diizinkan masuk ke rumah, 

makanya sejak saat itu saya meminta 

kepada karmila untuk menjaga jarak 

dari neneknya. 

saat itu saya meminta kepada 

karmila untuk menjaga jarak dari 

neneknya. 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

L : ooiye ibu, tapi kan anne katte lebbaka 

lakukan pengamatan nah ku cini anne 

karmila kayak aktif sekali a’kuta’nang ri 

katte contoh nah pasnya ri masigi ka ku 

cini tena nah ussengki na tampu hurufu 

nah katte contohkanki saggengnah na 

usseng karmila nah tampu kale-kale 

H : haha astaga ka di perhatikanki pale, tapi 

bha ammaminjo ka manna mamo di kana 

ngaji ji ri Hj. Sisa  tapi kan tetapji ku tagih 

munna nia wattu dan diussengji kapan 

kana rajinkan di nau sambayang nampa 

nangai mentong minawan ka jadi injomi ku 

alle wattu tagih bacaan nah supaya tena 

L : tapi ibu saya kan pernah melakukan 

pengamatan dan saya lihat karmila ini 

cukup aktif dalam bertanya contohnya 

pas di mesjid saya perhatikan karmila 

ini ketika menemukan huruf yang baru 

ia lihat maka ia langsung bertanya sama 

ibu dan ibu contohkan sampai karmila 

sendiri bisa mengucapkan 

H : Awalnya saya hanya memasukkan 

anak saya untuk ikut mengaji siang di 

guru mengaji, tapi karena kebiasaan 

saya yang selalu turun ke mesjid 

berjamaah maka anak saya pun selalu 

ikut dan biasanya saya tinggal di mesjid 

Awalnya saya hanya 

memasukkan anak saya untuk 

ikut mengaji siang di guru 

mengaji, tapi karena kebiasaan 

saya yang selalu turun ke mesjid 

berjamaah maka anak saya pun 

selalu ikut dan biasanya saya 

tinggal di mesjid untuk menunggu 

adzan isya jeda antara magrib ke 

isya saya pun mencoba untuk 

kembali mendengar bacaannya 

tapi memang ada beberapa yang 

belum karmila  tahu cara 

membacanya makanya saya 
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142 

143 

144 

145 

 

nah kulluppai untuk menunggu adzan isya jeda antara 

magrib ke isya saya pun mencoba untuk 

kembali mendengar bacaannya tapi 

memang ada beberapa yang belum 

karmila  tahu cara membacanya 

makanya saya biasanya mengajari 

sampai mampu bisa mengingat dan 

menyebutnya sendiri dengan benar 

biasanya mengajari sampai 

mampu bisa mengingat dan 

menyebutnya sendiri dengan 

benar 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

L :  ooiye, namapa ku cini tong katte 

karmila sanna nah perhatikan tugas nah ka 

allo-allo ku cini munna eroki a’sulu 

kakkarena pasti nah pallebaki rong tugas 

sikolah nah 

H : kammaminjo ndi’ ka nakke tonji 

amparutusuki jari ku kalabiasai amparioloi 

tugas-tugas nah nampa mae akkakarena 

L :  dan saya juga perhatikan kalau 

karmila ini sangat memperhatikan 

tugas-tugasnya dan sebelum keluar 

bermain karmila selalu menyempatkan 

untuk menyelesaikan tugasnya  

H : Saya pribadi memang selalu 

membiasakan anak saya agar selalu 

mendahulukan hal yang sudah menjadi 

rutinitas utamanya selain mengerjakan 

tugas ia juga harus mengaji siang 

Saya pribadi memang selalu 

membiasakan anak saya agar 

selalu mendahulukan hal yang 

sudah menjadi rutinitas 

utamanya selain mengerjakan 

tugas ia juga harus mengaji siang 

setelah itu baru saya izinkan 

keluar bermain 
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setelah itu baru saya izinkan keluar 

bermain 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

 

L :  iye ibu, nampa tena mentong ja ku cini 

di batasi di karmila mae kakkarena assala 

lebbaja mae ngaji kerja tugas sekolah nah 

ndi ka lebbaki ku cini katte mae assepeda 

segang agang nah ri banggi ya 

H :  bha ndi’ tena mentong ja ku batasi ka 

munna suluku mae kakkarena talebbakai 

bella-bella battu ri balla assala lebbami 

mae sikolah ngaji 

L :  iye ibu, dan saya lihat memang ibu 

tidak pernah membatasi karmila dalam 

bermain asal kewajiban utamanya 

kayak sekolah, mengaji siang dan sore 

telah dilaksanakan 

H : Saya memang tidak pernah 

membatasi pergerakan anak saya 

karena saya percaya bahwa ia bisa 

melakukannya sendiri, tugas saya 

cuman mengarahkan hal yang mana 

yang harus didahulukan mana yang 

harusnya menjadi sampingan dan saya 

memang selalu menjanjikan ketika ia 

selesai melakukan tugasnya seperti 

mengaji, mengerjakan tugas dan tidur 

siang maka setelah itu ia bebas bermain 

Saya memang tidak pernah 

membatasi pergerakan anak saya 

karena saya percaya bahwa ia 

bisa melakukannya sendiri, tugas 

saya cuman mengarahkan hal 

yang mana yang harus 

didahulukan mana yang harusnya 

menjadi sampingan dan saya 

memang selalu menjanjikan 

ketika ia selesai melakukan 

tugasnya seperti mengaji, 

mengerjakan tugas dan tidur 

siang maka setelah itu ia bebas 

bermain 
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168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

 

L : tapi ibu memang pa’siri-sirikan ki 

karmila di karna passiapangi ku ajak carita 

na tena kana-kana apa kamma memangki 

ka nampaika nah cini 

H : bha kamma mentong kapan ndi’ ka allo 

si dakki ki segang agang nah saja anjo lagi 

munna tau toa nah agang carita selain 

nekke pasti menjo kayak tetangga ya atau 

guru panggaji nah dan guru di sekolah nah 

L : tapi ibu, apa memang karmila 

mempunyai sifat pemalu karena 

beberapa kali saya ajak cerita tapi dia 

tidak merespon apa karna dia baru 

melihat saya 

H: Begitulah kira-kira jika 

berkomunikasi dengan orang baru akan 

tampak malu-malu karena selama ini 

memang hanya berinteraksi dengan 

anak sumurannya dan walaupun 

berinteraksi dengan orang dewasa 

selain saya pasti hanya orang yang 

setiap hari ia temui seperti tetangga 

dan guru mengajinya 

Begitulah kira-kira jika 

berkomunikasi dengan orang 

baru akan tampak malu-malu 

karena selama ini memang hanya 

berinteraksi dengan anak 

sumurannya dan walaupun 

berinteraksi dengan orang 

dewasa selain saya pasti hanya 

orang yang setiap hari ia temui 

seperti tetangga dan guru 

mengajinya 

179 

180 

181 

182 

L : jari anjo karmila dakki ji ri nenek atau 

pua nah katte wattu nah tallasa ka tena ku 

cini si kalabiasai karmila ri ballana nenek 

nah 

L : jadi untuk kedekatan karmila dengan 

nenek atau kakeknya semasa hidup apa 

tetap terjalin hubungan diantaranya 

karna saya liat sekarang karmila kurang 

Saya juga sebenarnya sakit hati 

dan hanya bisa sabar waktu itu 

dengan posisi saya baru 

berkunjung lagi ke pulau tapi 
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183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

H : iyami anjo ndi’ parrisiki atinku ka anjo 

wattu ka minawang ka ri bura’nengku jari 

pas nah mo mae jama ri sorong motere 

mae ri balang ero mantang tapi ternyata 

larroi amma ku ri nakke nampa 

sari’tangku minawang tonggi jari pila tena 

mo olona karmila dakki ri pua atau nenek 

nah ka bapak ku garri tongmi njo wattu 

dekat dengan nenek nya  

H : iye begitulah dek, saya juga sangat 

sakit hati perkara ikut suami tinggal di 

kampungnya saya dibenci oleh ibu saya 

karena pada saat saya kembali ke pulau 

untuk tinggal saya tidak diterima dan 

saudara saya ikut-ikutan, jadi sudah 

tidak mungkin jika karmila dekat 

dengan kakek maupun neneknya 

apalagi semenjak ayah saya sakit parah 

dan meninggal 

sudah tidak diterima oleh ibu 

saya sendiri padahal saya 

meninggalkan rumah karena ikut 

suami dan kenapa saya 

memutuskan untuk tinggal lagi di 

pulau karena waktu itu suami 

saya berniat pergi merantau 

dengan posisi rumah saya jauh 

dari permukiman warga  saya 

takut ada apa-apa makanya saya 

kembali ke pulau. Dan seiringnya 

waktu berjalan ternyata bukan 

hanya ibu saya yang membenci 

saya tapi saudara yang ikut 

tinggal bersama ibu juga ikut 

tidak suka dengan saya dan anak 

saya, makanya karmila tidak 

begitu akrab dengan keluarga lain 
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201 

202 

203 

204 

205 

206 

ditambah ayah saya kakeknya 

karmila juga waktu itu sakit dan 

sudah meninggal jadi kalau untuk 

anak saya mendapatkan figur lain 

pengganti ayahnya itu sudah 

tidak mungkin 

VERBATIM WAWANCARA UNTUK IBU FAJRIAH 

Nama :   ibu fajriah 

Usia :   31 tahun 

Jenis kelamin :  perempuan 

Pekerjaan :  penjual kue 

 

No Verbatim Translate Koding 

1 

2 

3 

4 

L : tabe’ ibu kulleki ku alle wattu ta 

sinampe dudu ka eroka akkuta’nang ibu 

F  : bha ndi’ kulleji apaka antu mae 

L : iye ibu, anne katte ka nia tugas 

L : permisi ibu apa saya bisa minta 

waktu luangnya sebentar ibu 

F  : iye dek, bisa memang ada apa yah 

L :  iye ibu, jadi begini berhubung saya 

Opening 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

penelitianku untuk skripsiku nah anne 

katte penelitian berhubunganki siaga 

kondisi kelurga ta 

F : anu apakah antu mae ndi’  

L : jari kammanne katte ibu anne 

penelitianku tentang fatherless nah anjo 

katte ri kana contoh nah nia bapak nah tapi 

tena nah aktif dudu bantu baineng nah 

amparutusuki anak nah dan berhubung 

bura’nengta katte a’suluki anjama mae ri 

luar daerah jadi kurang nah bantu maki 

padahal katte tugas nah sebenarnah tugas 

nah bapak tena kana mae saja boya doe 

tapi harus tong katte nah banttuki 

amparutusuki anak ta 

F : bha ndi’ kammajinjo memang tapi 

munna rinni tonji mae boya tena 

panggapang jadi terpaksa mae boya jaman 

mempunyai tugas penelitian untuk 

skripsi saya dan ini berhubungan 

dengan kondisi keluarga ibu 

F : untuk apa itu dek 

L : jadi begini ibu judul penelitian saya 

itu tentang fatherless, dan yang 

dimaksud adalah seorang anak yang 

memiliki ayah namun ayah ini kurang 

berperan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan anak dan maaf 

sebelumnya ibu kalau saya lancang tapi 

pada kenyataan nya anak ibu ini 

termasuk fatherless karna sudah lama di 

tinggal oleh ayah nya bekerja 

F : iye dek, memang seperti itu, tapi 

suami saya tidak bermaksud untuk 

meninggalkan anaknya karena kalau 

masih disini saja mencari nafkah malah 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

maraeng ka butuh tawwa ri doe 

L : bha katte ibu ku usseng sekali ji ka 

memang katte tena baji-baji pa’boyanganga 

F : jari apa ne ku bantukan ki 

L :  iye ibu anne katte nia beberapa 

pertanyaan ku katte bara sadia jaki untuk 

ku alle wattu ta sike’de 

F : bha ndi’ kulleja 

tidak ada pemasukan sementara 

kebutuhan rumah semakin banyak  

L : iye ibu, saya pribadi sangat mengerti 

kalau untuk sekarang bahkan kemarin-

kemarin pendapatan nelayan menurun 

F : jadi apa yang bisa saya bantu 

L : iye ibu jadi ada beberapa pertanyaan 

saya dan saya minta tolong kesediaan 

waktunya untuk saya wawancara 

F : iye dek, bisa sekali 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

L :  iye ibu, jari pertayaan pertamaku katte 

apa nia wattu tertentu ammotere mae 

buranengta mae antoa’ki dan selama ri 

perantauanki katte nah ngaiji katte nelpon 

atau video call 

F : bha ndi’ nah ngaiji motere mae biasa 1 

bulan sekali nampa biasa nah munna 

motere ki mae nah ajak maki mae a’jappa-

 L :  apa ada waktu tertentu suami ibu 

pulang berkunjung dan apa selama di 

perantauan tetap meluangkan waktu 

untuk video call dengan anak 

F : iye dek, suami saya selalu 

meluangkan waktu untuk pulang 

berkunjung dan ketika pulang biasa 

maki di ajak jalan-jalan pergi ke mall  

Semenjak suami saya merantau ia 

tetap meluangkan waktunya 

untuk memberi kami kabar dan 

mengajak anaknya berbicara 

walaupun hanya sebentar namun 

hal ini tidak bersifat rutin dalam 

artian tidak setiap hari karena 

suami saya bekerja sebagai 
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39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

jappa mae ri mall munna anjo ndi’ tena nah 

attantu ka anne jaman nah bura’nengku eh 

supirki di kappala nah munna suluki 

kappala nah ta” sibulanki nampa tena 

jaringan ri tanggana dolanganga jari 

motere pi mae ri daratan ka nampa kulle 

nelpon mae 

dan kalau untuk video call itu biasa juga 

dilakukan 1 kali sebulan karena 

pekerjaan suami saya sebagai nakhoda 

jadi ketika keluar di tengah laut itu 

membutuhkan 1 bulan untuk kembali ke 

daratan baru bisa menelpon kami 

nakhoda dan setiap pergi 

berlayar itu dengan posisi tidak 

adanya sinyal jadi untuk 

berkomunikasi dengannya saya 

harus menunggu sampai ia 

kembali ke daratan dan itu 

memakan waktu 1  bulan sekali. 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

L :  jari kan anne katte jarangki kulle 

accarita bura’nengta sagang anak ta jari 

nah gunakan ki katte ri permintaan nah 

nabila di ka nangai ji katte ku cini 

abbalanja malli sepatu 

F : bha ndi’ alhamdulillah munna doe 

bulan-bulan sanging nah pa labbiji munna 

nabila appala pammali barang ka nah 

usseng tongji bura’nengku kana jadi 

kebutuhan anak nah nampa nangaiji 

motere mae toa nampa nah erang tommaki 

L  : kan ceritanya ini jarang bisa 

komunikasi dengan suami ibu dengan 

nabila dan mungkin makanya nabila  

mempergunakan begitu permintaan nya 

sebagai bentuk kasih sayang ayahnya 

seperti meminta dibelikan sepatu baju  

F : iye dek, alhamdulillah kalau urusan 

uang bulanan selalu di lebihkan oleh 

suami saya agar segala kebutuhan 

nabila terpenuhi dan biasanya saja juga 

mengajak nabila untuk sekalian jalan-

Selain bertanggung jawab 

memenuhi kebutuhan keluarga 

dan anak, suami saya juga tetap 

menyempatkan untuk pulang 

berkunjung dan biasanya kalau 

pulang pasti saya dan anak kami 

selalu diajak liburan dan jalan-

jalan 
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mae jappa-jappa jalan 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

L : ooiye ibu jari untuk amparutusiki nabila 

naiji katte bantu ka bura’nengta tenai apa 

nah bantuki saribattang ta atau amma ta 

F : tenaja nia ndi’ nakke tongji  amparutusu 

ki anakku ya ngaseng nah ka tenamo poeng 

nah kulle ammaku nia tommo garring nah 

nampa tena tonja memang di parallu ero ri 

bantu ka kukulleji memang amparutusuki 

anakku kale-kale, anjo poeng  

saribattangku tena tongja kana eroki nah 

agang kakkarena kamanakan nah jadi teai 

salahku ka nakke mantongji nah ngai 

ngagangi kakkarena nabila jadi munna 

sibukka ku saemi hp karena game 

L : jari memang bantu ri katte di sanggup 

jaki parutusuki anakta kale-kale manna 

mamo assiballa jaki siagan sariba’tang ta 

L : iye ibu, jadi untuk mengurus nabila 

kira-kira siapa saja yang membantu ibu 

apa saudara ibu atau neneknya nabila 

F :  tidak ada dek yang bantu, saya 

sendiri yang mengurus anak saya dari 

semua kebutuhannya lagi pula ibu saya 

sudah sakit tidak bisa banyak bergerak 

dan saya pribadi memang tidak butuh 

dibantu mengurus dan saudara saya 

juga tidak suka terlalu dengan anak-

anak jadi kalau bukan main sama saya 

biasanya saya kasih hp buat main game. 

L : jadi memang dari ibu di yang 

sanggup mengurus anak ibu sendiri 

walaupun satu rumah dengan saudara 

dan neneknya nabila 

Saya bukan memanjakan nabila 

tapi saya hanya melakukan tugas 

saya sebagai seorang ibu selain 

itu saya juga tidak termasuk 

untuk membatasi kedekatan 

nabila dengan nenek atau 

tantenya karena memang saya 

masih sanggup mengurus anak 

saya sendiri tanpa bantuan 

mereka jadi jika nabila tidak 

dekat dengan nenek atau 

tantenya ya memang tidak 

adanya inisiatif dari mereka 

untuk dekat atau mengajak nabila 

bermain makanya kalau di rumah 

kalau tidak main sama saya 

palingan main game 
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71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

 

L : tapi sakkang tongi di ibu ku cini nabila  

ka nangai tong ku cini baku sigappa segang 

Hj sani nampa nah musui sikali ku cini 

sampai-sampai nah kokko mami bibere 

nah limanna poeng nah angkat tong 

F : eh ka anak-anak ji biasa sekali ji munna 

di kana larroi tapi tena olona ndi munna di 

kana eroki melawan ri tau toa anak ku 

karna telebbakai ku ajara patoa toai 

L : tapi saya liat nabila ini cukup 

pemarah juga yah ibu karena beberapa 

kali saya liat kalau ketemu Hj. Sani yang 

biasanya sering menegur anak-anak 

yang lewat didepan rumahnya nabila 

nenunjukkan reaksi seperti menggigit 

bibir dan mengepal dan mengangkat 

tangannya di depan orang tua tersebut. 

F : yang namanya anak-anak itu biasa 

ketika ia marah namun untuk melawan 

itu tidak mungkin karna saya tidak 

pernah mengajari anak saya tidak sopan 

dengan orang tua 

Kalau untuk marah memang biasa 

terjadi layaknya anak-anak kalau 

keinginannya tidak terpenuhi 

maka biasanya menangis begitu 

juga dengan nabila tapi kalau 

untuk dinasihati orang lain terus 

ia melawan itu tidak mungkin 

karena saya tidak pernah 

mengajarkan anak saya melawan 

orang tua 

81 

82 

83 

84 

85 

L : jari anjo katte pamakaian hp nah nabila 

ka di kana munna tena seng di aganngi 

kakkarena berarti hp seng di sareangi apa 

tena di batasi ka parra ki katte mata nah 

anak-anaka munna sangging hp mamo 

L :  jadi untuk  pemakaian hp untuk 

nabila yang ibu bilang tadi dikasih hp 

ketika ibu tidak bisa menemani bermain 

kira-kira ibu tetap batasi atau 

bagaimana karna hp untuk anak usia 

Saya bukannya tidak melarang 

dalam pemakaian gadget kepada 

nabila tapi ketika disuruh 

berhenti biasanya memberontak 

atau menangis jadi untuk 
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86 

87 

88 

89 

90 

91 

 

F : tena kana tena ku batasi ndi’ tapi 

kammaminjo munna di alle hp nah nampa 

tau ero injapa kakkarena game a’jalloki 

ngguruki jadi ku kellaiji ka munna 

manggang tommi ka mari tommi karena hp 

dini seperti nabila itu tidak baik untuk 

kesehatan matanya ibu 

F : bukan saya tidak melarang atau 

membatasi pemakaian hp pada nabila 

cuman terkadang ketika hpnya diambil 

dengan posisi nabila masih mau main hp 

biasanya memberontak begitu atau 

menangis jadi saya biarkan kan nanti 

juga berhenti sendiri main kalau cape 

menghindari itu saya biarkan 

karena kalau sudah cape sendiri 

pasti berhenti karena walaupun 

saya alihkan untuk bermain 

diluar tetap tidak dipeduli kalau 

memang dia mau main game 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

L : tapi untuk agang nah  iya katte nabila 

jaiji, ka jarag tongi kucini mae kakka rena 

ri dalleka ballaka  

F : eh sanna sekali jai agang nah ndi’ 

manna mamo nah ngai karena hp tapi jai 

tongji agang nah munna takkala lusu mi ri 

balla biasa maepi ri boya nampa motere ki 

L : tapi untuk temannya nabila apa 

banyak ibu, karna saya pernah liat 

nabila kurang berinteraksi dengan anak 

seumurannya  

F : iye dek, banyak sekali temannya dek, 

walaupun sering main hp tapi tetap 

banyak temannya dan ketika sudah 

keluar rumah maka harus pergi dicari 

untuk pulang 

Saya memang sering memberikan 

gadget tapi anak saya juga sering 

bermain dengan temannya 

bahkan hampir setiap hari tidak 

pernah diam di rumah dan kalau 

bukan saya pergi cari untuk 

pulang tidak akan pulang karena 

banyak temannya 
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100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

L :  jadi selama katte anne bura’neng ta ri 

perantauan naiji katte nah agang si dakki ki 

nabila kayak pua nah atau naika antu 

maraeng ka tena bapak nah  

F : pua nah mi ndi’ ka anjo bapakku nangai 

tong anak-anak ka jari anjo nabila dakki ki 

ka nangai ri balanjai tapi pas nah mo 

garring pua nah tena mo dudu ri agangi 

apa kakkarena nampa moteran tompi 

bapak ku jari tena mentong bura’neng 

maraeng nah agang sidakki ki karna rua ji 

memang bura’neng di keluarga ku ndi’ 

L :  jadi selama suami ibu di perantauan 

siapa yang menjadi figur pengganti 

misalnya ada kakek atau om  

F : ada dek,  kebetulan ayahku memang 

suka anak-anak jadi nabila cukup dekat 

dengan kakeknya, tapi itu tidak 

berlangsung lama karena ayah saya 

sakit parah dan setelah itu tidak ada lagi 

figur pengganti peran ayah karena 

memang di keluarga kami juga tidak 

banyak anggota keluarga laki-laki selain 

ayah dan suami saya 

Sebenarnya dulu masih ada ayah 

saya yang tinggal bersama kami 

setelah suami saya pergi 

merantau dan nabila cukup dekat 

dengan kakeknya namun karena 

kakeknya sakit jadi sudah tidak 

pernah lagi bermain bersama, 

karena kebingungan saya kasih 

gadget untuk menghibur dirinya 

selain bermain diluar sampai 

akhirnya ayah saya meninggal 

dan tidak ada lagi figur laki-laki 

yang bisa menggantikan karena 

cuman ada ayah kakeknya nabila 

dan suami saya laki-laki di 

keluarga kami 
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VERBATIM WAWANCARA UNTUK IBU RAHMA 

Nama :   ibu rahma 

Usia :   31 tahun 

Jenis kelamin :  perempuan 

Pekerjaan :   seles 

 

No Verbatim Translate Koding 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

L  : Assalamualaikum Ibu 

R : Wa’alaikumussalam eh ndi’ tamako mae 

mempo 

L : tabe’ jari nia sikedde parallu ku ibu 

sampe bella-bela mae rinni 

R  : apa antu mae ndi’  

L : iye ibu, kammanne katte ibu anne 

penelitianku tentang fatherless nah anjo 

katte ri kana contoh nah nia bapak nah tapi 

tena nah aktif dudu bantu baineng nah 

L  : Assalamualaikum Ibu 

R : Wa’alaikumussalam dek, masuk sini 

dek duduk 

L : jadi begini ibu, saya punya keperluan 

sedikit kepada ibu  

R  : apa yah dek 

L : iye ibu, jadi begini ibu judul 

penelitian saya itu tentang fatherless, 

dan yang dimaksud adalah seorang anak 

yang memiliki ayah namun ayah ini 

Opening 
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11 

12 

13 

14 

15 

 

amparutusuki anak nah dan berhubung 

tapi maaf di sebelumnya ibu kana kan 

moteran mi katte bura’neng ta jadi 

termasuk ki sagang penelitianku 

R     : ooiye ndi’ 

kurang berperan dalam pertumbuhan 

dan perkembangan anak dan maaf 

sebelumnya ibu kalau saya lancang tapi 

pada kenyataannya anak ibu ini 

termasuk fatherless karna sudah lama di 

tinggal oleh ayahnya karena meninggal 

dunia 

R     :  iye dek 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

L : jari anne katte nia beberapa 

pakkuta’nangku mae ri katte bara di bantu 

ja untuk an jawabki, jari pertayaan ku katte 

apa nia passambengnah yang dakki ri  

sagang anak ta  

R :  bha iye ndi’ nia passabeng nah 

bapaknah  anjo pua nah ka sebelum 

lassusu ji ndi dakki ri dato nah memang ka 

bura’nengtaku riolo polisi jadi tau sibuk 

jadi biasa sagang mentongji dato nah 

L : jadi ada beberapa pertanyaan saya 

dan saya minta kesediaannya ibu, untuk 

menjawab dan pertanyaan saya itu 

apakah ada figur pengganti peran laki-

laki selain suami ibu yang dekat dengan 

anak  

R : iye dek ada, jadi yang menggantikan 

figur ayahnya itu adalah kakeknya dan 

sebelum suami saya meninggal  

memang anak saya sering saya titipkan 

Jadi setelah suami saya meninggal 

peran ayahnya digantikan oleh 

ayah saya tapi memang sebelum 

suami saya meninggal memang 

terkadang saya titipkan anak saya 

ke kakeknya karena suami saya 

berprofesi sebagai polisi 

makanya terkadang saya titip 
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amparatusuki  ke ayah saya karena suami juga sibuk 

bekerja karena berprofesi sebagai polisi 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

L : jari pattekammai katte di bantu anak ta 

untuk  pilajara a’gabung ri lingkungan balla 

nah  

R :  jari biasa nah njo ndi’ ri banttui ri dato’ 

nah untuk di biasai a’gabung ri lingkungan  

nampa tena mentongji ku batasi ndi’ 

pergerakan nah ka biar jai agang nah  

L : bagaimana ibu membantu anak 

untuk beradaptasi dilingkungan 

rumahnya  

R :  jadi biasanya yang membantu anak 

saya beradaptasi  itu kakeknya seperti 

mengajak  jalan-jalan  dan berinteraksi 

dengan anak lain selain itu saya tidak 

pernah membatasi jadi anak leluasa 

untuk berinteraksi dengan anak 

seumurannya.  

Jadi untuk membantu akila 

beradaptasi dilingkungannya itu 

dibantu oleh kakek untuk 

mengenal dunia luar seperti 

mengajak jalan-jalan dan 

mengajari anak berinteraksi 

dengan anak seumurannya serta 

dari ibu rahma juga mendukung 

dengan tidak membatasi 

pergerakan anak 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

L : jari untuk perilaku akila katte 

batekamma sempa nia muncullu dan anjo 

anjo katte karena mpteranmi bapak nah  

R :  biasa munna takkala larroi biasa dato 

mentong ang ngallei ka munna ri nakke 

patoa toai tena malla nah ka riolo memang 

L : apakah anak sering memunculkan 

sikap yang mengarah pada kehilangan 

sosok ayah sosok ayah  dan bagaimana 

ibu membantu anak mengatasi hal 

tersebut 

R :  biasanya dek kalau terlanjur marah 

Ketika akila marah dengan ibunya 

sontak ia akan bersikap tidak 

sopan dengan ibunya seperti 

berbicara lain ketika di nasihati, 

dan untuk mengalihkan itu 

biasanya ibu rahma minta ke 
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40 

41 

42 

 

 

bapak nah ji nah kamallaki di saya akila itu suka tidak sopan kayak 

kalau dinasihati malah dia ikut bicara 

intinya apa aja makanya saya biasanya 

minta ke kakeknya untuk ambil akila 

dan bawa pergi hadapan saya karena 

kalau tidak saya juga ikut emosi apalagi 

akila memang lebih takut sama ayahnya 

dibanding sama saya 

ayahnya agar akila di bawa jalan-

jalan untuk mengalihkan suasana 

hati akila yang lagi marah 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

L : dan apa lebbana moteran bura’nengta 

saja nah a’dakki akila ri dato nah atauka 

nah ngaiji katte memang ri dato nah manna 

wattu nah tallasa bura’neng ta 

R : iyo ndi’ dari lassu ji memang nah ngai 

ku boli ri bapakku ka munna sibuk tomma 

jadi memang biasaji ku boli di balang 

nampa nakke sagang bura’nengku ri 

jumpandang annarussumi pas nah moteran 

bura’nengku ka pila anjama maka ka tena 

L : tapi apa kedekatan akila dengan 

kakeknya itu hanya terjalin ketika suami 

ibu telah meninggal atau memang dari 

dulu akila dengan kakeknya  

R : iye dek, jadi memang sudah dari kecil 

akila dekat dengan kakeknya karena 

saya sibuk dan lebih pilih saya titip ke 

kakeknya daripada saya bawa lebih 

tidak terurus makanya saya titip dan 

tinggal saya yang pulang menengok 1 

Bukan hanya setelah suami saya 

meninggal hubungan ayah saya 

dengan cucunya begitu bahkan 

sebelumnya akila sudah nyaman 

aman tinggal dengan kakek dan 

neneknya maka dari itu semenjak 

suami saya meninggal saya lebih 

memilih titipkan akila ke kakek 

neneknya ketika saya harus ke 

makassar bekerja daripada ikut 
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53 

54 

55 

 

mi bapak nah battu biayai dari pada ku 

urengi kodong tena salla parutusi jadi 

nakke mami ammotere sekali seminggu 

mae antoaki 

minggu sekali saya jadi tinggal saya yang 

mengatur jadwal agar bisa pulang 

seminggu sekali menengok anak 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

L : ooiye ibu anjo katte munna mae 

kakkarena talebakkai di batasi anak ta 

kayak sambarang nah karenai ka lebbaki 

katte ku cini kakkarena tumbu-tumbu 

nampa sembarang antu mae na alle daun-

daun  nah tumbu-tumbbu 

R : munna nakke ndi’ ku pa bebasa ji assala 

tena nah siba’ji tanpa sanna ji munna 

kakkarenai ka bapakku ndi’ jai tong jama-

jaman nah tena nah kulle dudu allo tena 

a’lampa boya ri jenne nampa ammaku tena 

nah serre rua nah parutusu cucu nah ka jai 

jadi munna karueng ku suruh ji akila sullu 

kakkarena assala tenaja nah naung ri 

L :  iye ibu, jadi tidak dibatasi yah ketika 

akila mau keluar bermain atau main 

sembarangan karena saya pribadi 

pernah melihat akila mengumpulkan  

dedaunan terus di tumbuk dan di peras 

airnya dan dimaini 

R : kalau soal main saya memang tidak 

pernah membatasi asal tidak bertengkar 

lagi pula kalau bermain itu lebih baik 

daripada diam di rumah saja karena 

akan menambah beban neneknya 

karena jujur saja ini mama dan bapak 

saya tidak menjaga akila saja tapi ada 

beberapa cucu lainnya asal akila juga 

Saya pribadi memang 

membebaskan anak saya dalam 

bermain asal tidak bertengkar 

dan yang penting anak saya 

senang lagi pula saya juga jarang 

di rumah karena bekerja jadi 

kakeknya juga kadang pergi 

melaut neneknya juga ada cucu 

lain yang ia jaga jadi selagi anak 

bermain tanpa terancam bahaya 

saya izinkan, daripada buat 

neneknya pusing mending saya 

suruh keluar bermain apalagi 

bermain tumbuk-tumbuh daun 
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70 tamparang ka hanya bermain dan tidak turun ke laut tidak ada bahaya sama sekali 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

 

L : nampa sanna ku cini katte caradde nah 

ka nah usseng tongmi rutinitas nah di 

kayak munna baribbasa mae assikola 

munna lohoro mae ngaji karueng mae 

sedeng  ngaji ri masigi ka 

R : ya apa di kan anne rinni takkala biasami 

anak-anak di suro maeng ngaji lohoro 

maraeng munna karueng jari nakke 

sebagai tau toa yang ikut saja ndi’ ka 

sangging anu baji ji daripada sangging 

minroji tena buah anak-anak ka bajikan di 

suro mae ngaji karueng di hahda 

L : dan saya perhatikan akila ini cukup 

pintar dan sangat mengetahui 

kewajibannya seperti di pagi hari ia 

harus sekolah, kemudian dilanjut 

dhuhur ia akan mengaji siang dan 

sorenya dilanjut dengan mengaji sore di 

mesjid 

R : kan sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat pulau yang memiliki anak 

kecil untuk dibiasakan ikut dalam 

kegiatan yang biasa dilakukan 

contohnya mengaji siang sore di lanjut 

mengaji di mesjid dan itu yang saya 

terapkan ke akila karena salah satu 

rutinitas dan juga ini hal atau yang baik 

untuk anak makanya saya ikut 

melibatkan akila 

Saya hanya menjalankan tugas 

saya sebagai seorang ibu dimana 

mengarahkan anak saya serta 

mengikut sertakan dia dalam 

rutinitas anak-anak disini yaitu 

mengaji siang di guru mengajinya 

dan kalau sore mengaji di mesjid 

diajar dengan ibu nahda 



140 
 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

L :  ooiye ibu anjo katte tugas nah battu ri 

sekolah ya ka ku cini tugas menggunting 

menempel  memang biasa ji katte anjo nah 

kerjakan sendiri ka masalah nah goncing 

katte anne eh 

R : ku awasi nji ndi’ pamakaian goncinng 

nah, tapi kammaminjo tetapji ku ajari kale-

kale kerja tugas nah ka di pa’biasai  manna 

njo ndi a’jene nganre makai baju ku ajari 

ngaseng kale-kale nah gaukan biar 

kalabiasai 

L :  iye ibu, jadi untuk tugas sekolah 

akila apakah ibu biarkan atau ikut 

membantu, karena saya pernah melihat 

akila mengerjakan tugas sendiri dengan 

posisi tugasnya menurut saya cukup 

sulit kalau akila mengerjakan sendiri 

seperti menggunting dan menempel 

R : kalau itu saya tetap awasi dek 

penggunaan gunting dan selalu saya 

tawarin bantuan hanya saja mau 

membiasakan anak saya mandiri dalam 

hal apapun agar terbiasa 

Saya selalu mengajarkan anak 

saya dalam melakukan sesuatu 

secara mandiri dan bukan hanya 

mengerjakan tugas saja tapi 

semuanya seperti makan sendiri 

mandi sendiri menyiapkan 

perlengkapan sekolah dan ke 

sekolah pun saya biarkan sendiri 

biasanya saya suruh cari 

temannya biar bareng ke sekolah 

begitu juga kalau pulang sekolah 

intinya udah tahu rutinitasnya 

jadi tidak perlu saya ingatkan lagi 

dimengerti sendiri apalagi soal 

tugas biasanya saya hanya 

bertanya tugasnya apa dan bisa 

dikerja sendiri kalau dia jawab 

bisa berarti bisa sendiri tapi tetap 
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97 saya awasi 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

 

 

L :  tapi  akila ku cini katte di kayak tena 

sambarang nah agang kakkarena apalagi 

munna tiba-tiba nia tau paricu langsung 

tong larro-larro nampa langsung tong ku 

cini a’lette kakkarena saking tena nah ngai 

di ganggua kakkarena 

R :  bha ndi’ pakammaminjo kucini ka tena 

mentong nah sambarang nah agangi 

kakkarena jari munna nia tau maraeng 

paricu ya larromi biasa mae jamma ri 

nakke dan tena mentong poeng na ngai di 

ganggu a nakke mo ndi’ munna ero ku suro 

nampa sementara kakkarena tena mentong 

nah bati-batika apalagi tau maraeng 

L :  tapi  saya melihat akila ini tidak 

sembarang orang yang bisa dekat ah ibu, 

karena waktu itu saya lihat akila ini 

diganggu oleh anak lain diluat dari 

temannya di situ sontak akila marah dan 

pindah tempat untuk bermain 

R :  iye dek, begitu juga yang saya lihat 

akila ini memang tidak sembarangan 

orang yang ditemani apalagi kalau 

diganggu bermain sudah pasti bakal 

marah, karena saya pribadi juga pernah 

merasakan panggilan saya ke akila 

diabaikan karena posisinya main waktu 

itu 

Begitulah kira-kira kalau sudah 

asyik bermain sama temannya 

terus diganggu pasti mengamuk 

dia bukan orang lain saja yang 

dikasih begitu tapi saya juga 

kalau sedang posisi main terus 

saya datang berniat menyuruh 

lebih sesuatu ditolak sambil 

marah-marah apalagi kalau orang 

lain yang ganggu 
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VERBATIM WAWANCARA UNTUK TETANGGA IBU HASANA 

Nama :   ibu hadiana 

Usia :   43 tahun 

Jenis kelamin :  perempuan 

Pekerjaan :   penjual kue 

No Verbatim Translate Koding 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

L  : Assalamualaikum Ibu 

H : Wa’alaikumussalam eh ndi’ tamako 

mae mempo 

L : tabe’ ibu nia sikedde parallu ri katte 

tenaja di sibuk kullejaki ku alle wattu ta ka 

eroka kuta’nang katte anne 

H  :  bha ndi’ kullenji iyaka natu mae lebba 

napawangaka bapak nu 

L : iye ibu, anne untuk tugas penelitianku 

skripsiku  

R :  ooiye tawwa di, apa antu mae kulle ku 

L  : Assalamualaikum Ibu 

H : Wa’alaikumussalam masuk dek sini 

duduk 

L : ibu saya ada sedikit keperluan kira-

kira tidak sibuk karena saya ingin 

mengambil waktu ibu sebentar untuk 

wawancara 

H : iye dek, bisa dan ini yang pernah 

ditanyakan bapak  mu yah 

L : iye ibu, jadi ini untuk tugas penelitian 

skripsi saya 

Opening 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

bantukan ki ndi’ 

L  : kammanne katte ibu anne penelitianku 

tentang fatherless nah anjo katte ri kana 

contoh nah nia bapak nah tapi tena nah 

aktif dudu bantu baineng nah 

amparutusuki anak nah dan berhubung 

baku tetangga ki siagan ibu hasana jadi 

eroka akkuta’nang sempat nia-nia ja di 

usseng tentang keluarga  nah katte ibu 

hasana lebbana mo lampa bura’neng nah 

H : ooiye ndi’ kulle ji 

R :  oh iye dek bagus itu, jadi apa yang 

bisa saya bantu 

L  : iye ibu, jadi judul penelitian saya itu 

tentang fatherless, dan yang dimaksud 

adalah seorang anak yang memiliki ayah 

namun ayah ini kurang berperan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

dan berhubung  baku tetangga dengan 

ibu hasana jadi saya ingin bertanya 

sedikit mengenai keseharian ibu hasana 

dan anaknya selama suaminya pergi 

H : iye dek, bisa kok 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

L :  jari menurutta iya untuk nafkah nah 

battu ri bapak nah karmila kira-kira 

teratur ji katte menurut ta 

H : sebenar nah ndi’ tena ku ussengngi tapi 

munna ku cini ndi’ mungkin jarang atau 

memang tena mo di biayai karna hasana 

L :  jadi menurut ibu pribadi untuk 

nafkah dari bapaknya karmila kira-kira 

dikirim secara teratur atau bagaimana 

ibu 

H : sebenarnya dek, saya kurang tahu 

tapi kalau saya lihat mungkin terbilang 

Saya pribadi tidak mengetahui 

jelas mengenai nafkah dari hafik 

untuk anaknya apa masih 

bertanggung jawab atau tidak 

karena hasana juga bekerja dan 

banyak cerita orang diluar sana 
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29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

tau ngajara di sekolah DDI nampa nia tong 

ku langgere kana lebba tong ngi angalle 

sassa di ballana tawwa nampa na ngai tong 

anginrang ri pabalu ka untuk nganre allo-

allo kammanjo mie ku cini lebba nah karre 

nampa tena nasi nah mie ji saja dan 

pakaian kodong anjo-anjo terus ji nah pake 

jarang atau bahkan tidak pernah lagi 

karena ibu hasana juga bekerja kayak  

mengajar di sekolah DDI selain itu saya 

juga pernah dengar kalau ibu hasana 

juga pernah mengambil cucian orang 

buat di cuci selain itu ibu hasana juga 

suka pinjam ke warung untuk 

kebutuhan dapur dan saya juga sering 

liat karmila cuman makan mie saja 

tanpa nasi serta pakaiannya juga hanya 

itu-itu saja 

yang saya dengar bahwa selain 

mengajar hasana juga sering 

mengambil pekerjaan sebagai 

buru cuci di rumah orang terus 

katanya sering berhutang bahan 

makanan di warung  bahkan saya 

pernah dapati karmila hanya 

makan mie instan saja tanpa nasi 

serta pakaian dan barang ibu 

hasana dan karmila juga tampak 

seadanya. 

40 

41 

42 

43 

44 

 

L : ooiye tapi kamma memangi katte anjo 

kana ibu hasana rajin mae assambayang ri 

masigika apalagi munna magribi katte na 

kana tawwa dandangi sanggena isya 

H : bha ndi’ sanna rajin nah antu naung 

sambayang ri masigi dan memang munna 

naung mangaribi dandangi sanggena isya 

L : iye, tapi apa benar ibu hasana ini 

selalu mengutamakan shalat di mesjid 

daripada di rumah dan ketika ibu 

hasana pergi shalat magrib di mesjid 

apa tinggal sampai selesai shalat isya 

H : iye dek,  rajin sekali turun ke mesjid 

shalat dan memang kalau turun shalat 

Ibu hasana memang sangat rajin 

berjamaah di mesjid dan setiap 

turun ke mesjid pasti karmila 

selalu ikut dan pulang dari mesjid 

setelah selesai shalat isya 
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nampa naerang anak nah, subuh saja antu 

ndi’ nah naung biasa minawangki anak nah 

biasa nah boloji kemungkinan munna 

murian ngi anak nah njoemi nah erang tapi 

munna tena nah boloji cippa mami motere 

munna subuh nampa tena nah erangi anak 

nah ka barani tonggi ndi’ naung kale-

kaleng nah 

magrib hasana biasa tinggal sampai 

selesai shalat isya dengan membawa 

karmila, bahkan untuk shalat subuh saja 

dek hasana tetap turun ke mesjid  dan 

biasa anaknya ikut di bawa kalau ke 

bangun kadang di tinggal juga hasana 

tinggal cepat pulang.  

45 

46 

47 

48 

49 

50 

L : jari menurutta iya untuk wattu 

kakkarena nah karmila bagaimana ji di cini 

apa sangging kakkarena mami nah 

gaukang atau pattekamma ibu 

H : munna ku cini ndi’ eh lebba mentong pi 

mae assikola ngaji nampa mae kakkarena 

karna manna ku cini batui sikola tena nah 

assulu ri ballana mae mentongpi ngaji 

nampa suluki anjo lagi munna lebbaki ngaji 

motere ji rodong niapa kioki nampai assulu 

L : jadi menurut ibu untuk waktu main 

karmila itu bagaimana apa dominan 

main atau bagaimana ibu 

H : kalau saya lihat dek, karmila baru 

keluar main itu memang di sore hari 

karena dari pagi sampai siang itu 

biasanya pergi sekolah mengaji tidur 

siang dan makan siang itu pun kalau 

keluar main pasti dipanggil sama 

temannya mungkin juga karena sudah 

Saya memang sering melihat 

karmila mempunyai waktu 

tertentu dalam bermain misalnya 

di sore hari karena di siang hari 

digunakan untuk mengaji dan 

tidur siang 
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karna di pakkalabiasai ri hasana jadi nah 

usseng tonmi kewajiban nah ndi’ 

dibiasakan sama hasana untuk 

mendahulukan kewajibannya baru main 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

 

L : ooiye ibu, jari menurutta katte apa ibu 

hasana talebbakkai di kana nah batasi 

pergerakan nah katte ih karmila ka ku cini 

munna karueng maemi karmila pilajara 

sepeda 

H : munna ku cini nakke ndi’ malahan nah 

pa’biasai anjo mae karmila appilajara teai 

kana sepeda ja ya ngaseng nah assala nah 

utamanngi tanggung jawab nah kayak mae 

assikola ngaji 

 

L : iye ibu,  jadi menurut ibu apa ibu 

hasana pernah membatasi tidak 

pergerakan  karmila  karena saya liat 

kalau sore karmila rajin belajar sepeda 

H : kalau saya liat  dek malahan hasana 

itu membiasakan karmila untuk 

rutinitas diluar apalagi untuk belajar 

sepeda dan lagi pula karmila selalu 

mengutamakan tanggung jawab 

utamanya sebelum bermain 

Kalau saya perhatikan memang ibu 

hasana selalu membiasakan 

anaknya untuk melakukan yang 

aktivitas yang sudah seharusnya 

menjadi kewajiban sehingga 

karmila pun terbiasa melakukan 

hal yang diajarkan oleh ibunya 

58 

59 

60 

61 

62 

L : tapi pa siri-sirikan ki di ibu karmila ri 

tawwa 

H : bha ndi’ pasiri-sirikang mi taung nah ka 

lebba tonggi ku suro  mae malli golla atau 

ngantara barang mae ri ballana 

L : tapi  saya liat karmila pemalu yah ibu 

H : iye dek, pemalu memang orangnya 

bahkan saya juga pernah menyuruh 

pergi beli gula dan pernah juga 

nganterin barang ke saudara saya tapi 

Karmila memang begitu saya liat 

karena terkadang ketika suatu 

waktu saya menyuruhnya beli gula 

pasir atau mengambil barang di 

rumah saudara saya biasanya juga 
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63 

64 

65 

66 

saribattangku nampa anjo allo nah kaleng-

kaleng nah tena nia agang nah ngagangi 

nah mata takkalannasa ka ri agang bicara 

 

waktu itu karmila sendiri dan tidak ada 

temannya yang bisa temani jadi kayak 

pas disuruh karmila malah melamun 

dan kayak tidak paham yang disuruhkan 

menyuruh temannya menemani 

karena kalau disuruh sendiri 

biasanya tampak kebingungan 

begitu 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

L : serre pi katte ero ku kuta’nangiki anjo 

katte masalah hubungan nah ammanah ibu 

hasana ngapai anjo katte nah tena sibajiki 

padahal baji sekali anjo katte karmila 

munna dakki ki ri pua nah 

H : munna tena ku salah ndi kana riolo mae 

hasana di kallaroi ri amma nah minawan 

segang bura’neng nah jari sanggeng nah 

sampai sekarang kana  hasana memang 

lebih rajin ki di antara saribattang nah jari 

anjoe mi pila rarro ka amma nah ka jarang 

ki mae ri toa nah kana 

L : pertanyaan terakhir saya ibu, 

bagaimana hubungan keduanya antara 

orang tua ibu hasana dan ibu hasana 

sendiri apa ibu mengetahui sedikit 

masalah tentang keluarga ibu hasana 

padahal sangat baik kalau karmila ini 

dekat dengan keluarga lain selain 

ibunya terutama peran laki-laki 

H :  kalau saya tidak salah hasana itu 

memang sudah dilarang ikut suaminya 

setelah menikah karena ibu hasana 

lebih rajin dari saudaranya yang lain 

makanya ibunya makin marah karena 

hasana tidak mau mendengarkan ibunya 

Jadi memang betul hasana setelah 

menikah sempat ikut suaminya 

dan itu juga yang membuat ibunya 

marah karena sudah jarang 

dijenguk oleh hasana, makanya 

pas ia kembali ke pulau berniat 

untuk tinggal di pulau sudah tidak 

terima oleh ibunya karena 

sepengetahuan saya hasana adalah 

orang yang sangat rajin dan 

penurut dari saudaranya yang lain 

yang seatap dengan ibunya dan 

sempat tidak izinkan untuk tidak 

ikut suaminya pergi tapi  tetap ikut  



148 
 

VERBATIM WAWANCARA UNTUK TETANGGA IBU FAJRIAH 

Nama :   ibu fitriani 

Usia :   40 tahun 

Jenis kelamin :  perempuan 

Pekerjaan :   ibu rumah tangga 

No Verbatim Translate Koding 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

L : tabe’ ibu eroka katte angngale wattu ta 

sikedde bara kulle ji 

F  : eh ndi’ riini mae mempo 

L : iye ibu, kammanne katte ibu anne 

penelitianku tentang fatherless nah anjo 

katte ri kana contoh nah nia bapak nah tapi 

tena nah aktif dudu bantu baineng nah 

amparutusuki anak nah dan berhubung 

baku tetangga ki siagan ibu fajriah jadi 

eroka akkuta’nang sempat nia-nia ja di 

usseng tentang kala biasa na bura’nengnah 

L : permisi ibu, apa bisa saya ambil 

waktunya sebentar 

F  : iye dek, sini duduk 

L : iye ibu, jadi judul penelitian saya itu 

tentang fatherless, dan yang dimaksud 

adalah seorang anak yang memiliki ayah 

namun ayah ini kurang berperan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

dan berhubung  baku tetangga dengan 

ibu fajriah jadi saya ingin bertanya 

sedikit mengenai keseharian ibu fajriah 

Opening 
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12 

13 

14 

katte ibu fajriah 

F : ooiya ndi’ kulle ji apaka ero nu 

kuta’nangi 

dan anaknya selama suaminya pergi 

merantau 

F : iye dek bisa apa yang mau tanyakan 

dek 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

L : jari pertanyaanku katte apa bura’neng 

nah ibu fajriah na ngai ji katte motere mae 

antoai ki anak nah 

F : riolo ji kapan ndi’ nangai motere mae ka 

tapi munna ku cini kamma-kammanne 

talebbakkami mungkin tena ganna-ganna 

kebutuhan nah fajriah nah anak nah 

makanya tena mo nah kulle mtere setiap 

bulan ka manna fajriah ku cini a’balu-balu 

tongmi donat nampa maemi nah suru ih 

hadi alilikan ki munna bari’bbasa 

L : jadi pertanyaan saya ibu, apa suami 

ibu fajriah sering pulang berkunjung ke 

pulau 

F :  mungkin awal-awal memang seperti 

itu sering berkunjung pulang tapi untuk 

sekarang tidak pernah lagi bahkan 

sudah 2 tahun lebih nasrul tidak pulang, 

mungkin kebutuhan fajriah dan anaknya  

tidak ada habisnya makanya nasrul 

tidak pernah lagi pulang berkunjung 

secara jika ia pulang pasti memerlukan 

biaya yang banyak selain itu fajriah 

sekarang mulai berjualan donat yang 

dititipkan dengan hadi untuk dijualkan  

Mungkin awal-awal memang 

seperti itu sering berkunjung 

pulang tapi untuk sekarang tidak 

pernah lagi bahkan sudah 2 tahun 

lebih nasrul tidak pulang, mungkin 

kebutuhan fajriah dan anaknya  

tidak ada habisnya makanya 

nasrul tidak pernah lagi pulang 

berkunjung secara jika ia pulang 

pasti memerlukan biaya yang 

banyak selain itu fajriah sekarang 

mulai berjualan donat yang 

dititipkan dengan hadi untuk 

dijualkan setiap pagi. 
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29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 

L :  jari menurutta katte nabila tallebaji 

patoa toai ri tawwa atau ri amma nah 

F : munna anjo ndi’ biasa ih hj. Sani ji 

nangai nah patoa toai ka tena tong nah 

langgere munna tau marean tegurki nampa 

kucini fajriah munna di kallori anak nah 

minawan ngi moro-moro jari kamma tena 

patoa toai anak nah ri tawwa munna ia saja 

nah bela-belai anak nah padahal salai ka di 

manjakan tonggi njo waeng anak-anakka 

L :  tapi menurut ibu apa pernah ibu liat 

nabila kurang sopan dengan orang lain 

selain ibunya 

F : kalau itu biasanya saya liat nabila 

sering tidak sopan dengan Hj. Sani dan 

kamu tahu sendiri kalau Hj. Sani sering 

menegur anak- anak ketika lewat depan 

rumahnya karena wataknya memang 

tidak suka anak-anak terus ibu fajriah 

juga tidak mau mengakui malahan 

ketika anaknya mengadu iya ikut 

marah-marah jadi tidak heran kalau 

nabila juga begitu sering tidak sopan 

dengan orang lain 

Kalau itu biasanya saya liat nabila 

sering tidak sopan dengan Hj. Sani 

dan kamu tahu sendiri kalau Hj. 

Sani sering menegur anak- anak 

ketika lewat depan rumahnya 

karena wataknya memang tidak 

suka anak-anak terus ibu fajriah 

juga tidak mau mengakui malahan 

ketika anaknya mengadu iya ikut 

marah-marah jadi tidak heran 

kalau nabila juga begitu sering 

tidak sopan dengan orang lain 

41 

42 

43 

44 

L : jari menurutta katte apa nangaiji anne 

nabila assulu kakkarena nampa jaiji agang 

nah 

F : munna anjo ndi’ tena ku usseng dudui 

L : tapi menurut ibu apa nabila ini punya 

banyak teman dan sering pergi keluar 

bermain 

F : kalau soal itu saya kurang tahu dek 

Kalau soal itu saya kurang tahu 

dek karna nabila beda dari anak 

lain karena jarang keluar bermain 

dan lebih betah di rumahnya 
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45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

 

ka tena si kamma anak marean ka kana 

mae kakkarena anjo ku cini nabila sannngi  

karena hp teruski allo-allo nampa fajriah 

sanna nah manjakanki  anak nah 

karna nabila beda dari anak lain karena 

jarang keluar bermain dan lebih betah 

di rumahnya mungkin karena lebih 

betah bermain gadget dibanding keluar 

bermain dengan teman-teman 

seumurannya, dan bisa jadi juga jadi 

membangkang seperti itu susah diatur 

sedikit-sedikit menangis mungkin 

karena fajriah terlalu memanjakan 

anaknya itu 

mungkin karena lebih betah 

bermain gadget dibanding keluar 

bermain dengan teman-teman 

seumurannya, dan bisa jadi juga 

jadi membangkang seperti itu 

susah diatur sedikit-sedikit 

menangis mungkin karena fajriah 

terlalu memanjakan anaknya itu 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

L :  jari memang ri manjakanki katte nabila 

di makanya tena nah sulu dudu mae 

kakkarena nampa na lambbianggi karena 

hp ka tena tongja di batasi ri amma nah 

F : bha mammaminjo ndi’ ka di pabebasa ji 

ri amma nah karena jari nabbiangi  karrena 

hp daripada sulu kakkarena jari tena 

mentong agang nah manna poeng 

L :  jadi nabila jarang keluar rumah dan 

lebih pilih main hp itu karena sebagian 

dari kebiasaan ibunya yah ibu apalagi 

tidak ada batasan menggunakan  gadget 

F : seperti yang saya bilang sebelumnya 

kalau nabila itu jarang keluar bermain 

dan lebih betah di rumahnya mungkin 

karena lebih betah bermain hp 

Seperti yang saya bilang 

sebelumnya kalau nabila itu jarang 

keluar bermain dan lebih betah di 

rumahnya mungkin karena lebih 

betah bermain gadget dibanding 

keluar bermain dengan teman-

teman seumurannya, makanya 

tidak punya teman dan walaupun 
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61 

62 

63 

64 

65 

66 

 

a’gabungi ri anak maraeng ka kakkarena 

anjo anak-anaka tena nah betah  jadi 

ta’sinampe ji anne nabila kulle diagangi ka 

tena kapan dingai di anak mareang ka 

dibanding keluar bermain dengan 

teman-teman seumurannya, makanya 

tidak punya teman dan walaupun keluar 

rumah pasti cuman di depan rumahnya 

liat anak lain bermain dan sekalipun 

nabila mencoba bergabung bermain 

pasti anak lainnya tidak ada yang betah 

dan hanya bersifat sementara 

keluar rumah pasti cuman di 

depan rumahnya liat anak lain 

bermain dan sekalipun nabila 

mencoba bergabung bermain pasti 

anak lainnya tidak ada yang betah 

dan hanya bersifat sementara 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

L :  munna katte nah agang si dakki ki iya 

nabila kira-kira menurut dakki ji njo 

segang pua nah ka tena mi carita nah 

bapak nah ka bella njama nampa sallomi 

tena motere 

F : bha ndi’ si dakki ki memang ih segang 

pua nah karna wattu nah mo lampa bapak 

nah nabila sangging pua nah ngagangi  

kaya mae jappa-jappa atau kakkarena 

segang pua nah tapi ammaminjo kodong ka 

L :  tapi untuk nabila sendiri ibu apa ada 

figur laki-laki lain yang bisa gantikan 

peran ayah nabila misalnya kakek atau 

om 

F : Memang nabila cukup dekat dengan 

kakeknya apalagi setelah ayahnya pergi 

merantau hampir semua aktivitas nabila 

selalu ditemani kakeknya namun itu 

tidak berlangsung lama karena 

kakeknya sakit parah sampai tidak bisa 

Memang nabila cukup dekat 

dengan kakeknya apalagi setelah 

ayahnya pergi merantau hampir 

semua aktivitas nabila selalu 

ditemani kakeknya namun itu 

tidak berlangsung lama karena 

kakeknya sakit parah sampai tidak 

bisa bangun lagi dan itu sampai 

berbulan-bulan sampai akhirnya 

kakeknya meninggal dan tidak ada 
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VERBATIM WAWANCARA UNTUK TETANGGA IBU RAHMA 

Nama :   ibu riska 

Usia :   35 tahun 

Jenis kelamin :  perempuan 

Pekerjaan :   ibu rumah tangga 

77 

 

garrini H. Japa jadi tena mo nah agang 

kakkarena ri balla nabila nampa tena 

tongmo bura’ne maraeng di keluarga 

fajriah munna tiai nasrul saga H. Japa 

bangun lagi dan itu sampai berbulan-

bulan sampai akhirnya kakeknya 

meninggal dan tidak ada lain figur 

pengganti setela itu 

lain figur pengganti setela itu 

No Verbatim Translate Koding 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

L : tabe’ ibu eroka katte angngale wattu ta 

sikedde bara kulle ji 

R  : eh ndi’ riini mae mempo, apakah antu 

mae 

L : iye ibu, kammanne katte ibu anne 

penelitianku tentang fatherless nah anjo 

L : permisi ibu, apa boleh saya ambil 

waktunya sebentar ibu 

R : iye dek, ayo sini duduk, ada apa ya 

L : iye ibu, jadi judul penelitian saya itu 

tentang fatherless, dan yang dimaksud 

adalah seorang anak yang memiliki ayah 

Opening 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

katte ri kana contoh nah nia bapak nah tapi 

tena nah aktif dudu bantu baineng nah 

amparutusuki anak nah dan berhubung 

baku tetangga ki siagan ibu rahma jadi 

eroka akkuta’nang sempat nia-nia ja di 

usseng tentang kala biasa na bura’nengnah 

katte ibu rahma 

R : ooiya ndi’ jadi apa antu mae kulle ku 

bantukanko ka tenanne ku usseng apa-apa 

L : haha iye ibu tenaja ku suruhki angapa 

ka ero saja ja akkuta’nang pendapat ta 

tentang keluarga nah ibu rahma 

R : ooo jadi ku jawab saja ji ndi’ anjo ku 

ussenga 

L :  iye ibu, jari ku mulai mi katte di anne 

katte menurut pribadi apa lebba nah 

moteran bura’neng nah ibu rahma nia 

passambena katte kayak ibu rahma lebba 

namun ayah ini kurang berperan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

dan berhubung  baku tetangga dengan 

ibu rahma jadi saya ingin bertanya 

sedikit mengenai keseharian ibu rahma 

dan anaknya setelah suaminya 

meninggal  

R : iye dek, jadi apa yang bisa saya bantu 

karena saya pribadi tidak tahu apa-apa 

L : iye ibu, tidak ada yang saya suruh 

apa-apa cuman mau bertanya pendapat 

ibu saja mengenai keluarga ibu rahma 

R : oh jadi saya tinggal jawab ya dek 

yang saya tahu 

L :  iye ibu, jadi saya mulai yah dan 

menurut ibu pribadi setelah suami ibu 

rahma meninggal apa ada pengganti 

figur ayah yang hilang  misalnya ibu 
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25 

26 

27 

28 

29 

katte bunting motere 

R : munna anjo ndi lebbaki bunting motere 

ih amma tapi tenaja nah sallo sisa’lami jadi 

lebba nah mo njo tallebakkami bunting 

motere tapi tenaja nah sallo 

rahma nikah lagi atau kakeknya 

R : kalau  itu dek memang ibu rahma 

pernah menikah lagi namun tidak 

berlangsung lama 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

L : jari anjo katte kammamemangi anjo 

akila munna kakkarena ih mae boya daun-

daun nampa mae nah tumbu-tumbu 

R : bha ndi’ nangai anti sagang anak ku 

mae kakkarena ero tong appallu-pallu 

tojeng-tojeng tapi lebih baik kammanjo 

daripada mae ri tamparan ka je’ne 

L :  jadi pertanyaan saya ibu, apa ketika 

akila bermain diluar apa saja yang 

dimaini karena saya pernah melihat 

akila dominan bermain kayak 

kumpulkan daun-daun  terus ditumbuk 

diperas dan airnya di maini 

R : anak saya juga suka bermain 

bersama akila dan memang suka 

mencari daun-daun untuk ditumbuk 

katanya lagi masak-masak tapi pakai 

bahan yang asli biar diibaratkan masak 

sungguhan lagian masih mending  kalau 

cuman main masak-masak daripada 

anak saya juga suka bermain 

bersama akila dan memang suka 

mencari daun-daun untuk 

ditumbuk katanya lagi masak-

masak tapi pakai bahan yang asli 

biar diibaratkan masak sungguhan 

lagian masih mending  kalau 

cuman main masak-masak 

daripada turun di laut mandi-

mandi 
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turun di laut mandi-mandi 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

L : ooiye ibu untuk kalabiasan nah katte 

akila ka ku cini sanna mamo nah usseng 

nah kana munna baribbasa mae assikola, 

lohoro mae ngaji nampa karueng mae ngaji 

ri masigi ka 

R : kamma mi njo ndi’ rinni anak-anak ka 

karna dari caddi inji pi di ajari mi minawan 

mae ngaji bara kalabiasan ji ka memang 

riolo ji ndi kamma ngaseng ki anak-anak 

rinni jadi dipinawanmi tong ka sangging 

anu baji ji 

L : iye ibu untuk kebiasaan akila sendiri  

saya liat juga sangat diperhatikan yah 

karena saya liat kalau pagi pergi ke 

sekolah, terus kalau dhuhur pergi 

mengaji dan sore pergi mengaji di 

mesjid 

R : begitulah kira-kira aktivitas anak-

anak disini dan kamu juga tahu pasti 

secara asli disini dari umur 6 tahun 

anak-anak sudah dibiasakan mengaji 

siang di guru mengajinya masing-

masing kalau sore berkumpul lagi di 

mesjid mengaji lagi lain lagi itu kalau 

udah kelas 4 masuk lagi sekolah DDI di 

siang hari dan malamnya mengaji 

malam di mesjid jadi memang sudah 

menjadi rutinitas di sini dan kita ikuti 

Begitulah kira-kira aktivitas anak-

anak disini dan kamu juga tahu 

pasti secara asli disini dari umur 6 

tahun anak-anak sudah dibiasakan 

mengaji siang di guru mengajinya 

masing-masing kalau sore 

berkumpul lagi di mesjid mengaji 

lagi lain lagi itu kalau udah kelas 4 

masuk lagi sekolah DDI di siang 

hari dan malamnya mengaji 

malam di mesjid jadi memang 

sudah menjadi rutinitas di sini dan 

kita ikuti kalau perlu kita ikut 

sertakan anak-anak kami juga 



157 
 

 

 

 

kalau perlu kita ikut sertakan anak-anak 

kami juga 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 

L : jari menurutta ia katte apa akila anne 

pa’larroangki atau tena nah sambarang tau 

nah agangi kakkarena karna lebbaki katte 

ku cini diganggu anak maraeng kakkarena 

nah langsung larro nampa lampa  

R : kammaminjo ndi’ munna anak-anak 

takkala kakkarena mi sanna sikali sibuk 

nah, anjo ka larro ji ndi’ biasa tena nah 

puali saking teana diganggu kakkarena 

sagang agang nah 

L : jadi menurut ibu sendiri apa akila ini 

kurang bisa mengontrol emosi karena 

saya pernah melihat ia diganggu sama 2 

orang anak pada saat lagi main sontak 

akila marah dan langsung pergi 

R : namanya anak-anak kalau sudah 

bermain pasti udah sibuknya minta 

ampun jangankan marah kalau disuruh 

dipanggil-panggil saja pasti tidak 

merespon saking asyiknya main sama 

temannya 

Namanya anak-anak kalau sudah 

bermain pasti udah sibuknya 

minta ampun jangankan marah 

kalau disuruh dipanggil-panggil 

saja pasti tidak merespon saking 

asyiknya main sama temannya 
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VERBATIM WAWANCARA UNTUK KAKEK  

Nama :   abd. hamid 

Usia :   60 tahun 

Jenis kelamin :   laki-laki 

Pekerjaan :   nelayan 

No Verbatim Translate Koding 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

H :  apa antu mae ndi nah nakke di boyang 

tong mae eroka di apa 

L : astaga pak erojaki kukuta’nang katte 

tentang menantu ta bura’neng nah katte 

ibu rahma  

H :  ooiya apa ntu ero di paku’nang  

L  : kammanne katte pak anne penelitianku 

tentang fatherless nah anjo katte ri kana 

contoh nah nia bapak nah tapi tena nah 

aktif dudu bantui baineng nah 

amparutusuki anak nah dan berhubung 

H : ini untuk apa ya dek, saya ikut dicari  

L : astaga bapak saya cuman mau 

bertanya sedikit mengenai menantu 

bapak almarhum suami ibu rahma 

H : iya apa yang mau ditanyakan dek 

L : jadi begini bapak,  jadi judul 

penelitian saya itu tentang fatherless, 

dan yang dimaksud adalah seorang anak 

yang memiliki ayah namun ayah ini 

kurang berperan dalam pertumbuhan 

dan perkembangan anak dan berhubung  

Opening 
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12 

13 

14 

15 

baku i katte jari passabennang bura’neng 

nah ibu rahma yang dakki ri cucu ta maka 

nah eroka sike’de kuta’nang katte 

H : bha ndi kulleji 

bapak adalah figur pengganti untuk 

akila maka saya ingin sedikit bertanya 

H : iye dek bisa-bisa 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

L : ooiye katte bapak kan anne katte 

lebbaki ku cini akila nia tugas nah battu ri 

sikolah ya nah iya tonji kerjakan ki nampa 

anu make gonjing ka anu di tempele 

memang anjo katte di pabbiasai atau 

patekamma 

H : pakamma memang njo ndi’ anjo munna 

nia tugas nah munna kulle nah jama kale-

kale pasti nah jamai tapi di awasi ji ndi ka 

memang tena ku ajari untuk di bantui allo-

allo ka kodi munna di manjakan ki 

pakaero-eroki salla nakke poeng jari 

sasaran nah ka munna mae mi ri 

jumpandang kanne mami anjagai nakke 

L : jadi pertanyaan saya bapak apa akila 

memang dibiasakan begitu untuk 

mandiri kerja tugas dari sekolahnya 

makan sendiri bahkan sudah tidak 

diantar lagi ke sekolah dan pergi 

mengaji 

H : iye dek, akila memang seperti itu 

saya liat tugas-tugasnya dari sekolah 

sebisa mungkin dikerjakan sendiri dan 

baru minta tolong ke saya atau ibunya 

kalau memang dia sudah tidak tahu, 

saya pribadi juga selalu mengingatkan 

rahma untuk tidak memanjakan akila 

karena itu juga akan menyusahkan saya 

Akila memang seperti itu saya liat 

tugas-tugasnya dari sekolah sebisa 

mungkin dikerjakan sendiri dan 

baru minta tolong ke saya atau 

ibunya kalau memang dia sudah 

tidak tahu, saya pribadi juga selalu 

mengingatkan rahma untuk tidak 

memanjakan akila karena itu juga 

akan menyusahkan saya karena 

rahma juga jarang di rumah 

karena kerja di makassar 

sementara saya masih sering turun 

melaut jadi biasanya akila sama 

neneknya tapi alhamdulillah 
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30 

31 

32 

33 

34 

35 

 

poeng mae inji pa boya ri je’ne jadi 

memang di pa’biasai kale-kale munna ero 

nganre, make baju manna poeng antu mae 

assikola tena mo di antaraki 

karena rahma juga jarang di rumah 

karena kerja di makassar sementara 

saya masih sering turun melaut jadi 

biasanya akila sama neneknya tapi 

alhamdulillah sekarang dari hari ke hari 

akila sudah bisa melakukannya sendiri 

seperti makan sendiri, berpakaian 

sendiri intinya disiapkan saja segala 

kebutuhannya dan bahkan ke sekolah 

juga tidak diantar lagi 

sekarang dari hari ke hari akila 

sudah bisa melakukannya sendiri 

seperti makan sendiri, berpakaian 

sendiri intinya disiapkan saja 

segala kebutuhannya dan bahkan 

ke sekolah juga tidak diantar lagi 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

L : ooiye jari apaji katte digaukan ka katte ji 

kulle sambeangki bapak nah akila biar 

anne akila tena merasa tena bapak nah 

H : ku gaukan saja apa yang nah butuhkan 

akila munna eroki di agang kakkarena di 

agangi ka ku kamaseng tongji ndi’ nampa 

amma nah motere mi anjama jadi nakke 

mentong saga nenek nah amparutusuki 

L : jadi apa yang bapak lakukan dalam 

menggantikan peran ayah yang hilang 

dari cucu bapak  

H : yang saya lakukan itu dek sesuai 

yang dibutuhkan akila contohnya selalu 

menemaninya bermain dan saya juga 

sangat kesihan karena ayahnya sudah 

meninggal mamanya juga harus kembali 

Saya hanya melakukan tugas saya 

sebagai seorang kakek apalagi 

setelah ayahnya akila meninggal 

rahma juga harus kembali bekerja 

otomatis anaknya dititipkan ke 

saya dan alhamdulillah walaupun 

kerja melaut sibuk kerjaan yang 

lain saya masih bisa meluangkan 
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44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

anjo saja maeka ammuka nah tena saja 

untuk bainengku tapi cucu ku poeng ka 

nangai a’balanja ya nampa cucu baine jari 

baji tongsengngi ka tena potoa toai munna 

apa di kana bedai munna cucu bura’ne 

panai darah 

bekerja demi memenuhi  kebutuhan 

akila jadi saya hampir sepenuhnya yang 

mengurus akila bersama dengan istri 

saya walaupun saya juga kadang turun 

melaut untuk mencari tambahan karena 

akila dan cucu lainnya suka jajan dan 

yang namanya sayang cucu apalagi 

perempuan tidak bikin pusing beda 

kalau laki-laki kadang bikin naik darah 

waktu untuk akila karena jujur 

saya pergi melaut juga bukan 

semata-mata untuk istri saya saja 

tapi untuk bisa kasih uang jajan ke 

cucu dan kalau dibilang sayang 

udah pasti itu sayang banget 

apalagi cucu perempuan biasanya 

paling disayang karena lebih 

penurut kalau laki-laki kan banyak 

tingkah kadang bikin pusing. 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

L :  jari katte kaku kana katte maeki abboya 

ri je’ne patekammaji katte ri bage wattu ta 

antara cucu ta nah jama-jaman ta 

H : ya kammaminjo ndi’ ka boya ri je’ne ki 

jari biasa munna bari’basa nakke ji anbatui 

parutusuki akila mae assikola nampa ka 

dakki memangi poeng ri nakke daripada ri 

nenek nah jari manna nia apa-apa nah mae 

L :  tapi saya pikirkan bapak juga pergi 

melaut jadi bagaimana bapak mengatur 

waktu antara cucu dan pekerjaan bapak  

H : ya begitulah dek kan yang namanya 

cari rezeki jadi saya biasakan gitu kalau 

pagi saya bantu istri saya mengurusnya 

akila untuk pergi ke sekolah dan 

memang akila itu lebih dekat ke saya 

Sejauh ini memang akila lebih 

dekat dengan saya jadi ketika ia 

butuh sesuatu pasti datang awal ke 

saya dan namanya keinginan cucu 

pasti diusahakan entah itu karena 

ingin beli jajanan, ingin 

ditenangkan karena dimarahi 

ibunya atau yang lainnya 
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 antu jamma ri nakke ka tena tong kulle ndi’ 

kana tena ri boya ri je’ne ka cucuku pa 

balanja ngaseng nampa tena serre ri jaga 

ka appa ki nappa umuru anak-anak injipi 

daripada  ke nenek nya  jadi kalau ada 

apa-apa akila itu biasanya langsung 

mengadu ke saya jadi adalah waktu buat 

mereka lalu saya pergi melaut untuk 

cari nafkah dan uang jajan cucu saya 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

L : jari dakki mentong katte di akila di katte 

tapi menurutta pila dakki ki ri katte ka 

lebbana mo moteran bapak nah 

H : munna anjo ndi sikammaji cuman pa 

kamburui sekali munna ku tarinti cucu ku 

maraeng ka nampa kan tena mentong nah 

serre saja di parutusu ka appa ki jari 

nangai si kamburui biasa ngarruki ka 

berasa tena di paduli jadi biasa munna ku 

tarinti serre ku kio asengi kakkarena 

segang ngase 

L : jadi kedekatan bapak dengan akila ini 

memang dari akila masih kecil atau ada 

perbedaan akila lebih lekat lagi ke bapak 

setelah ayahnya meninggal 

H : kalau itu dek memang dari dulu akila 

ini dekat sama saya cuman terkadang 

cemburu saja kalau saya lebih dekat 

dengan cucu lainnya dan memang bukan 

cuman satu yang kami urus tapi ada 4 

orang dan kalau saya dekat atau urus 

cucu lain akila kadang menangis karena 

merasa tidak dipedulikan biar tidak ada 

yang iri saya satukan kalau ajak main 

namanya anak-anak kan pasti ada 

rasa cemburu karena memang 

saya dan istri tidak mengasuh 1 

atau 2 orang cucu tapi ada 4 

makanya terkadang terjadi hal 

tersebut, kita kasih perhatian yang 

satunya tapi yang lain cemburu  

atau menangis jadi sebisa mungkin 

kalau posisinya cucu pada ada di 

rumah kita gabung dan ajak 

bermain bersama dan tentunya 

saya sebagai kakek akan tetap adil 

dan tidak pilih kasih diantaranya. 
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Dokumentasi Observasi Lokasi Penelitian di Pulau Balang Caddi 

 

Gambar 1 

Jalan Utama Pulau Balang Caddi 

 

Gambar 2 

Kantor lurah pulau balang caddi 

 

Gambar 3 

Mesjid Pulau Balang Caddi 
 



170 
 

Dokumentasi Proses Observasi Informan Penelitian 

Gambar 4 

Akila Mengaji Sore di Mesjid 

Gambar 5 

Karmila Bermain Dengan Teman 

Gambar 6 

Nabila Bermain Sendiri 
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Dokumentasi Proses Wawancara Informan Penelitian 

Gambar 7 

Bersama Ibu Hasana dan Karmila 

Gambar 8 

Bersama Ibu Fajriah dan Nabila 

Gambar 9 

Bersama Ibu Rahma dan Akila 
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Gambar 10 

Bersama Bapak Hamid (Kakek Akila) 
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