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MOTTO 

 

رٌ لّـَکُمۡ   ـًٔا وَّهُوَ خَيـۡ ى انَۡ تَكۡرَهُوۡا شَيۡــ
ٰۤ
ى ۚ  وَعَس  ٰۤ

 ـًٔا تُُِبـُّوۡا انَۡ  وَعَس   لَ  وَانَۡـتُمۡ  يَـعۡلَمُ  وَاللّ ُ  ؕ  لّـَكُمۡ  شَرّّ  وَّهُوَ  شَيۡــ
 تَـعۡلَمُوۡنَ 

 

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh 

jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah:216) 
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ABSTRAK 

Imroatin Karimah (1801016086): Penerimaan Diri Terhadap Pasangan 

Disabilitas dan Relevansinya dengan Keharmonisan Keluarga (Studi Pada 

Keluarga Disabilitas di Majelis Pengajian Difabel Semarang) 

Individu yang memiliki pasangan disabilitas secara umum akan merasakan 

stress psikologis karena situasi sulit harus memiliki beban ganda seperti merawat 

pasangan dengan kondisi disabilitas, merawat anak, menanggung beban finansial 

untuk biaya pengobatan dan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. 

Kondisi inilah yang akan membuat keharmonisan keluarga terganggu. Untuk 

mengatasi perasaan stress perlu adanya penerimaan diri. Penelitian ini bertujuan 

untuk : 1) mengetahui penerimaan diri terhadap pasangan disabilitas di Majelis 

Pengajian Difabel Semarang. 2) mengetahui bagaimana relevansi penerimaan diri 

dengan keharmonisan keluarga terhadap pasangan disabilitas di Majelis Pengajian 

Difabel Semarang. 3) mengetahui analisis bimbingan konseling keluarga Islam 

terhadap relevansi penerimaan diri terhadap pasangan disabilitas dengan 

keharmonisan keluarga di Majelis Pengajian Difabel Semarang. 

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan melibatkan 

4 informan individu yang memiliki pasangan disabilitas yang tergabung di Majelis 

Pengajian Difabel Semarang dengan kriteria disabilitas setelah menikah, 

pendidikan tinggi dan rendah, ekonomi tinggi dan rendah, serta usia pernikahan 

minimal 10 tahun, penyandang disabilitas dan pengurus MPD. Teknik 

pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi. 

Sedangkan metode analisis data menggunakan model Milles dan Huberman, 

melalui tiga tahap dalam analisis data kualitatif 1) reduksi data. 2) penyajian data. 

3) kesimpulan. 

Penelitian ini memiliki hasil sebagai berikut: Pertama, keempat subyek 

yang dapat mempertahankan rumah tangganya dengan pasangan yang disabilitas 

memiliki kriteria-kriteria sebagai pasangan yang memiliki penerimaan diri yang 

baik. Hal ini berdasarkan pandangan mereka terkait dengan lima indikator 

penerimaan diri menurut Johnson David, diantaranya (1) menerima diri sendiri 

apa (2) tidak menolak diri sendiri (3) memiliki keyakinan untuk mencintai diri (4) 

menyakini kesempurnaan bukan jalan untuk bahagia (5) memiliki keyakinan 

untuk menghasilkan kerja yang bermanfaat. Kedua, kenyataan bahwa mereka 

keluarga harmonis apabila dikaitkan dengan penerimaan diri mereka maka sangat 

relevan. Kondisi ini ditandai dengan adanya kehidupan beragama dalam keluarga, 

memiliki waktu bersama keluarga, hubungan yang baik antar anggota keluarga, 

saling menghargai, hubungan yang erat dalam keluarga, dan menjaga keutuhan 

keluarga. Ketiga, bimbingan konseling keluarga Islam sangat penting dihadirkan 

dalam pelayanan konseling keluarga disabilitas yang dalam pelaksanaannya 

dibutuhkan asas-asas bimbingan dan konseling pernikahan seperti asas 

kebahagiaan dunia dan akhirat, asas sakinah mawaddah wa rahmah, asas 

komunikasi & musyawarah dan asas sabar & tawakal sebagai landasan yang 

dijadikan pedoman yang berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits sehingga bisa 

membawa hubungan keluarga menjadi kembali harmonis. 

Kata kunci: Penerimaan Diri, Keharmonisan Keluarga, Bimbingan 

Konseling Keluarga Islam 



xi 

 

DAFTAR ISI 

 
COVER .................................................................................................................... i 

NOTA PEMBIMBING ........................................................................................... ii 

PENGESAHAN SKRIPSI ..................................................................................... iii 

PERNYATAAN ..................................................................................................... iv 

KATA PENGANTAR ............................................................................................ v 

PERSEMBAHAN ................................................................................................ viii 

MOTTO ................................................................................................................. ix 

ABSTRAK .............................................................................................................. x 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... x 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 

B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 11 

C. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 11 

D. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 11 

E. Tinjauan Pustaka ........................................................................................ 12 

F. Metode Penelitian....................................................................................... 15 

G. Sistemaltikal Penulisaln ................................................................................ 23 

BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................... 25 

 Penerimaan Diri ......................................................................................... 25 A.

1. Pengertian Penerimaan Diri ....................................................................... 25 

2. Ciri-ciri Penerimalaln Diri ........................................................................... 26 

3. Talhalpaln Penerima laln Diri .......................................................................... 30 

4. Falktor-falktor yalng Mempengalruhi Penerimalaln Diri ................................ 33 

 Keharmonisan Keluarga ............................................................................. 34 B.

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga .......................................................... 34 

2. Ciri-ciri Keharmonisan Keluarga .............................................................. 37 

3. Falktor-faktor ya lng Mempengalruhi Kehalrmonisaln Kelualrgal ................... 40 

4. Upalyal Menumbuhkaln Kelualrgal Halrmonis ............................................... 42 

 Disabilitas ................................................................................................... 43 C.

1. Pengertian Penyandang Disabilitas ........................................................... 43 

2. Malcalm-malcalm Penyalndalng Disalbilitals ................................................... 45 



xii 

 

3. Problemaltikal Disalbilitals Dallalm Kelualrgal ................................................ 46 

 Bimbingan Konseling Keluarga Islam ....................................................... 47 D.

1. Pengertian Bimbingan Konseling Keluarga Islam .................................... 47 

2. Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islam .......................................... 49 

3. Asas Bimbingan dan Konseling Pernikahan ............................................. 51 

 Relevalnsi Penerimalaln Diri dengaln Kehalrmonisaln Kelualrgal .................... 54 E.

 Urgensi Bimbingan Konseling Keluarga Islam dalam Pembentukan F.

Keluarga Harmonis bagi Individu yang Memiliki Pasangan Disabilitas .. 56 

BAB III PENERIMAAN DIRI  DAN KEHARMONISAN KELUARGA 

DISABILITAS DI MAJELIS PENGAJIAN DIFABEL SEMARANG ............... 59 

A. Gambaran Umum Majelis Pengajian Difabel Semarang ........................... 59 

B. Penerimaan Diri Terhadap Pasangan Disabilitas di Majelis Pengajian 

Difabel Semarang ...................................................................................... 63 

C. Keharmonisan Keluarga Individu Terhadap Pasangan Disabilitas di Majelis 

Pengajian Difabel Semarang ..................................................................... 68 

BAB IV ANALISIS PENERIMAAN DIRI TERHADAP PASANGAN 

DISABILITAS DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHARMONISAN 

KELUARGA PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAM 

DI MAJELIS PENGAJIAN DIFABEL SEMARANG ......................................... 73 

A. Analisis Penerimaan Diri Terhadap Pasangan Disabilitas di Majelis 

Pengajian Difabel Semarang ..................................................................... 73 

B. Analisis Relevansi Penerimaan Diri Terhadap Pasangan Disabilitas dengan 

Keharmonisan Keluarga pada Keluarga Disabilitas di Majelis Pengajian 

Difabel Semarang ...................................................................................... 80 

C. Analisis Bimbingan Konseling Keluarga Islam Terhadap Relevansi 

Penerimaan Diri dengan Keharmonisan Keluarga Individu Terhadap 

Pasangan Disabilitas di Majelis Pengajian Difabel Semarang .................. 86 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 90 

A. Kesimpulan ................................................................................................ 90 

B. Saran-saran ................................................................................................. 91 

C. Penutup ....................................................................................................... 92 

DAFTAlR PUSTA lKAl ........................................................................................... 93 

LAlMPIRAlN-LAMPIRAN .................................................................................. 100 

BIODATA PENULIS ......................................................................................... 121 

 

 

 



xiii 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Pemetaan hasil indikator penerimaan diri ....................................................... 78 

Tabel 1.2 Pemetaan hasil indikator keharmonisan keluarga ........................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Pedoman Wawancara ..................................................................... 100 

Lampiran 2: Transkip Wawancara ...................................................................... 102 

Lampiran 3: Surat Ijin Riset ................................................................................ 119 

Lampiran 4: Dokumentasi Kegiatan ................................................................... 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 ayat 1 pasal 1 disebutkan 

bahwa penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka 

waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap 

masyarakatnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya 

berdasarkan kesamaan hak (Kemenpppa, 2019) Dijelaskan disabilitas 

sebagai suatu kondisi (seperti sakit atau cidera) yang dapat mengganggu 

atau menghalangi kemampuan fisik dan mental sehingga membuat 

seseorang tidak dapat menjalankan hal-hal dengan cara yang biasa pada 

umumnya (Hikmah et al., 2021) 

Berdasarkan UU No. 8 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 terdapat lima 

kategori disabilitas yakni fisik, intelektual, mental, sensorik, dan 

ganda/multi (Widinarsih, 2019) Sedangkan Biro Pusat Statistik (BPS) 

dalam surveinya mengelompokkan penyandang disabilitas menjadi 

delapan jenis, antara lain persoalan dalam melihat, berjalan, 

konsentrasi/ingatan, mendengar, berkomunikasi, menggunakan tangan/jari, 

mengurus diri sendiri, dan gangguan perilaku/ emosi. Secara umum, jenis 

disabilitas yang paling banyak di Indonesia ialah orang-orang dengan 

gangguan melihat yakni sekitar 64% dari total jumlah penyandang 

disabilitas, disusul dengan orang-orang dengan gangguan berjalan dan 

konsentrasi/ mengingat yang masing-masing berjumlah 38,3% dan 29,7%. 

Sedangkan jenis masalah/gangguan yang relatif paling sedikit di Indonesia 

yakni masalah emosi atau perilaku, mengurus diri sendiri, dan 

menggunakan tangan/ jari (Bappenas, 2021) 

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia menurut data berjalan 

2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS) mencapai 22,5 juta atau sekitar lima 
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persen (Nanda & Herawati, 2021) Sementara menurut Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah jumlah penyandang disabilitas di Jawa Tengah 

tahun 2021 mencapai 5,795 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1,662 

jiwa, perempuan 1,211 jiwa, dan identitas tanpa input gender sebanyak 

2,922 jiwa (Statistik, 2021) Selain itu, menurut Dinas Sosial Kota 

Semarang jumlah penyandang disabilitas per oktober 2020 di Kota 

Semarang sebanyak 3,491 jiwa (Dinsos, 2020) Sedangkan di Kabupaten 

Semarang per 2021 jumlah penyandang disabilitas yang dicatat oleh Dinas 

Sosial Kabupaten Semarang sebanyak 5,966 jiwa (Badan Pusat Statistik, 

2021) 

Disabilitas menimbulkan dampak psikis yang negatif bagi setia 

orang yang mengalaminya. Menurut Senra dampak psikis yang timbul 

pada penyandang disabilitas tersebut diantaranya: (1) depresi, yaitu 

kondisi ketika seseorang dengan disabilitas mengalami perasaan sedih, 

putus asa, kehilangan harapan, dan kehilangan minat terhadap aktivitas 

yang biasa mereka lakukan. Depresi pada penyandang disabilitas dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesulitan dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari, rasa kurang percaya diri, perasaan terisolasi atau 

kesepian, dan perasaan tidak dihargai oleh masyarakat; (2) trauma, yaitu 

dimana munculnya perasaan kesedihan dan juga guncangan pikiran ketika 

merasa identitasnya berubah menjadi penyandang disabilitas, adanya 

stigma serta diskriminasi dari lingkungan sekitar yang membuat dirinya 

merasa direndahkan dan mempunyai ketergantungan ada setiap orang 

disekitarnya; (3) marah, yaitu perasaan kecewa setelah melakukan 

perbuatan tersebut atau tidak yakin dengan alur kehidupan yang telah 

diberikan; (4) shock, yaitu perasaan yang sangat mengejutkan dan tidak 

menyangka akan situasi yang merubah kehidupannya sehingga membuat 

dirinya sangat sedih; (5) terlalu sulit menerima keadaan, yakni suatu 

keadaan dimana individu tersebut belum terbiasa dengan perubahan fisik 

yang ada dalam dirinya; (6) mengakhiri hidup, yaitu keadaan dimana 

individu tersebut merasa kehilangan semangat sehingga ia merasa bahwa 
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kehidupannya tak berarti dan ketika jiwanya mengalami kegoncangan daat 

menyebabkan pemikiran yang pendek untuk mengakhiri hidupnya. 

Individu yang menjadi penyandang disabilitas akibat kecelakaan atau sakit 

akan mengalami kesulitan dalam menerima perubahan pada dirinya, 

sehingga hal tersebut berpengaruh pada kondisi psikologisnya, sehingga 

hal tersebut dapat memicu timbulnya perasaan frustasi, kecewa, rendah 

diri, merasa tidak berguna, dan akan menarik diri dari lingkungannya 

(Arianti, 2017). 

Setiap penyandang disabilitas pasti menginginkan kehidupan 

layaknya seperti orang normal pada umumnya seperti bekerja, bersekolah, 

menikah, membina rumah tangga dan juga mempunyai keturunan. Tak 

hanya itu, penyandang disabilitas pun mempunyai dorongan seksual yang 

harus disalurkan melalui prosedur yang benar. Satu-satunya cara yang 

benar dan yang diridai oleh Allah Awt. ialah melalui perkawinan yang sah 

dan sesuai dengan ajaan Islam. Namun menjadi kekhawatiran tersendiri 

bagi setiap orang terlebih pada tantangan yang ada ketika berumah tangga 

dan juga tolak ukur yang semakin kompleks dalam membangun keluarga 

sakinah. Individu dengan kondisi yang normal pun belum tentu mampu 

mewujudkannya dengan mudah, apalagi seorang penyandang disabilitas. 

Tak sedikit yang mencemaskan jika perkawinan tersebut dilaksanakan 

dikhawatirkan akan menimbulkan banyak kemadharatan dibandingkan 

dengan kemaslahatannya, karena khawatir akan tidak tercukupinya 

kebutuhan rumah tanga atau tidak terpenuhinya hak serta kewajiban antara 

suami dan istri (Zulhaqqi, 2018). 

Allah Swt. Mewajibkan hubungan pernikahan salah satunya karena 

untuk mewujudkan manfaat bagi setiap dari pasangan suami dan istri agar 

memiliki jiwa yang damai dan keduanya mampu bekerjasama sehingga 

menghasilkan kemaslahatan bagi semua masyarakat. Namun, seringkali 

masalah-masalah muncul dalam kehidupan berumah tangga sehingga 

menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Sehingga, 

suami dan istri diwajibkan untuk bertanggungjawab dalaam menjaga 
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keharmonisan rumah tangga mereka dan berusaha menghindari semua hal 

yang menjadi penyebab kerusakan suatu hubungan. Oleh karena itu tujuan 

dari pernikahan sendiri ialah sebagai suatu proses dalam membentuk suatu 

keluarga yang harmonis, kekal, dan abadi dalam suatu perjanjian sakral 

dan ikatan yang kuat antara suami dan istri (Iskandar, 2023). 

Penyandang disabilitas yang telah melangsungkan perkawinan 

tentu tidak akan lepas dari kewajibannya sebagai seorang suami atau istri. 

Mereka tetap harus menunaikan tanggung jawabnya sebagai pasangan 

suami dan istri pada umumnya. Oleh karena itu, keduanya perlu mengerti, 

memahami serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing (Khasanah, 

2022). Probem dalam sebuah rumah tangga yang dihadapi oleh 

penyandang disabilitas sangatlah kompleks karena adanya suatu keterbatas 

fungsi dalam dirinya sehingga dapat memicu munculnya sebuah 

permasalahan mobilisasi dalam kehidupannya. Keterbatasan   tersebut 

dapat menjadi penghambat para penyandang disabilitas dalam 

menjalankan kegiatan sehari-hari. Keadaan seperti inilah yang dapat 

memicu timbulnya keadaan rentan psikologis yang ditandai dengan sikap  

emosional yang tidak stabil, stress, rasa percaya diri yang semakin turun, 

penerimaan diri yang rendah, hingga mengalami kesulitan dalam 

menyesuaikan diri pada lingkungan sosialnya (Izzah, 2016). Adanya 

stigma, diskriminasi, dan prasangka terhadap penyandang disabilitas 

mempengaruhi kehidupan mereka, membatasi kemandirian mereka, dan 

membuat mereka terisolasi (Smart, 2019) 

Individu yang memiliki pasangan disabilitas akan mengalami 

kesulitan dalam menerima kondisi tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, termasuk stigma yang terkait dengan disabilitas, dan 

persepsi bahwa hidup dengan seseorang yang memiliki disabilitas akan 

lebih sulit. Diantaranya individu akan semakin besar peran 

tanggungjawabnya sebagai pasangan disabilitas karena keterbatasan 

pasangannya dapat berpengaruh pada sistem perekonomian mereka 

sehingga individu tersebut juga mempunyai tanggung jawab dalam 
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memberikan nafkah dan juga mencukupi kebutuhan keluarganya karena 

keterbatasan lapangan pekerjaan dan juga akses pendidikan, mengalami 

tekanan emosional, stress psikologis, dan akan memiliki beban ganda 

seperti merawat pasangan yang disabilitas serta merawat anak jika 

memiliki, dan tidak terpenuhinya kebutuhan rasa aman (Nurchayati, 

2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lubis, Syahfitriani, dan Emy 

menyatakan bahwa ketika pasangan tidak merasa sejahtera atau 

menunjukkan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga, maka hal tersebut 

dapat merusak kualitas perkawinan (Fitriyah, 2019) 

Kondisi inilah yang akan membuat keharmonisan keluarga 

terganggu. Gunalrsal & Gunalrsal mengemukalkaln balhwal kehalrmonisaln 

kelualrgal aldallalh kealdalaln kelualrgal yalng utuh daln balhalgial, didallalmnyal 

terdalpalt ikaltaln kekelualrgalaln yalng memberikaln ralsal almaln daln tentralm 

balgi setialp alnggotalnya l, dengaln ditalndali oleh berkuralngnyal ketegalngaln, 

kekecewalaln, sertal menerimal seluruh kealdalaln daln keberaldalaln dirinya l 

(eksistensi sertal alktuallisalsi diri) yalng meliputi alspek fisik, mentall, daln 

sosiall (Irnadia Andriani, 2019). Dalam berkeluarga, ada beberapa fungsi 

yang dapat dilakukan oleh setiap anggota keluarga, antara lain fungsi 

sosialisasi yang berkaitan dengan proses pembentukan kepribadian dan 

sikap melalui interaksi dengan lingkungan keluarga, fungsi pendidikan 

yang berkaitan dengan  proses pengajaran dan pembelajaran, fungsi 

ekonomi yang berkaitan dengah aspek keuangan dalam keluarga seperti 

mencari nafkah, mengelola keuangan, dan memenuhi kebutuhan keluarga, 

fungsi reproduksi dimana setiap anggota keluarga memiliki kemampuan 

untuk memperkembangbiakan keturunan, fungsi keamanan dan 

perlindungan yang berkaitan dengan melindungi anggota keluarga dari 

bahaya, fungsi sosial yang berkaitan dengan peran keluarga dalam 

masyarakat seperti memenuhi kewajiban sosial, menjalin hubungan baik 

dengan tetangga, dan lain sebagainya, fungsi religius dimana keluarga 

menjadi tempat utama dalam menanamkan nilai-nilai agama, fungsi 
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rekreatif di mana keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan 

kenyamanan seluruh anggotanya (Afiffudin, 2020) 

Hawari menyebutkan keharmonisan yang ada di dalam rumah 

tanga akan terwujud jika setiap anggota keluarga mamu berperan dan 

berfungsi sesuai dengan peran yang dimiliki masing-masing serta tetap 

memegang teguh terhadap norma-norma agama, sehingga komunikasi 

yang harmonis antar anggota keluarga dapat diwujudkan (Sukma Hadi & 

Rusmawati, 2019) Keharmonisan keluarga dapat dipengaruhi oleh rasa 

tanggung jawab masing-masing anggota keluarga khusunya suami-istri, 

untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya (Komariyah et al., 2020). 

Namun faktanya, para penyandang disabilitas yang telah melangsungkan 

perkawinan kesulitan dalam menjalankan kehidupan bahtera rumah 

tangga. Mereka tidak dapat secara penuh memenuhi hak dan kewajibannya 

sebagai suami atau istri, hambatan atau kekurangan pemenuhan kewajiban 

suami atau istri para penyandang keterbatasan ini bersifat khas, yakni akan 

bersifat permanen berlangsung sepanjang pernikahan (Khasanah, 2022). 

Faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga menurut 

Hurlock antara lain tingkat ekonomi, sikap orang tua, ukuran keluarga, dan 

komunikasi interpersonal (Pusnita, 2021). Dalam hal ini komunikasi 

menjadi hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan berumahtangga 

agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga (Mahmudah, 2015). 

Kavinkondala mengartikan komunikasi sebagai proses dimalnal alnggotal 

kelualrgal dalpalt berbicalral daln mendengalr saltu salmal lalin dengaln calral ya lng 

menghormalti daln memalhalmi. Hall ini meliba ltkaln peningkaltaln kema lmpualn 

mendengalr daln berbicalral, mengaltalsi malsallalh bersalmal-salmal, daln 

membalngun hubunga ln yalng lebih balik (Komariyah et al., 2020). Devito 

menyatakan bahwa dalam komunikasi efektif melibatkan beberapa sikap 

yang harus dilakukan diantaranya saling terbuka dan jujur kepada 

pasangan; Empati terhadap pasangan; Saling mendukung apapun kegiatan 

dan keputusan dari pasangannya selagi itu baik; Memberikan suasana 

positif kepada pasangannya; dan saling menghargai tanpa adanya rasa 
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pamrih. Apabila sifat-sifat ini diterapkan dengan baik, maka keharmonisan 

dalam keluarga dapat terwujud (Prasetyo et al., 2022) Tanpa komunikasi, 

konflik dalam keluarga lebih mungkin terjadi karena adanya 

kesalahpahaman. Komunikasi akan memungkinkan individu untuk 

menyampaikan keyakinan dan pandangan, sehingga kedua belah pihak 

dapat saling memahami dan  saling mendapatkan solusi dalam menangani 

problematika yang dihadapi (Astuti & Triayunda, 2023) 

Sangat penting untuk menyadari bahwa setiap individu mempunyai 

keunikan dan kekuatan mereka sendiri, termasuk orang-orang dengan 

disabilitas. Menerima pasangan disabilitas sebagai individu yang berharga 

akan membantu dalam membangun hubungan yang harmonis. Menurut 

Hurlock penerimaan diri sisebutkan sebagai suatu tingkat kemampuan dan 

keinginan setiap individu untuk menjalani kehidupan dengan segalanya 

karakteristiknya, yang mampu menerima dirinya dengan artian bahwa 

individu tersebut tidak mempermasalahkan dirinya, yang tidak mempunyai 

beban perasaan pada dirinya sendiri sehingga seseorang tersebut memiliki 

kesempatan lebih banyak dalam beradaptasi dengan lingkungan 

sekitarnya. Penerimaan diri juga berhubungan dengan kemampuan 

seseorang untuk menerima orang lain dengan segala kekurangan dan 

kelebihannya. Penerimaan diri terhadap pasangan disabilitas juga dapat 

membantu dalam menangani masalah yang timbul akibat disabilitas 

tersebut, seperti masalah komunikasi, mobilitas, atau ketergantungan pada 

orang lain. Penerimaan diri dapat membantu mengurangi tekanan dan 

stress yang dialami oleh penyandang disabilitas dan mereka yang 

merawatnya. Dengan menerima diri sendiri dan pasangan dapat tercipta 

ikatan emosional yang kuat serta membantu meningkatkan rasa saling 

pengertian dan kecintaan antara suami dan istri, akan lebih mudah 

menerima dan menghargai keberagaman dalam keluarga, sehingga akan 

tercipta keharmonisan dalam keluarga. Individu yang menerima pasangan 

dengan kondisi disabilitas sebagaimana adanya dapat bekerja sama untuk 
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menemukan solusi atau mendukung satu sama lain dalam menghadapi 

problematika yang dihadapi (Munandar, 2019) 

Berdasarkan uraian di atas, penerimaan diri mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap individu yang memiliki pasangan disabilitas dalam 

meningkatkan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Realitas 

semacam ini dapat ditemukan pada individu yang memiliki pasangan 

disabilitas di Majelis Pengajian Difabel Semarang. Menurut informasi 

awal yang peneliti dapatkan dari volunteer Majelis Difabel Semarang, 

pada awalnya individu yang memiliki pasangan disabilitas mengalami 

shock, stres, tidak percaya, marah, tidak dapat menerima keadaan. Namun 

pada akhirnya mereka dapat menerima diri mereka sendiri sebagai 

pasangan dari penyandang disabilitas. Meskipun proses penerimaan diri 

yang mereka lakukan tidaklah mudah dan membutuhkan waktu lama. Hal 

ini ditunjukkan adanya sikap mereka yang tertekan harus merawat 

pasangannya sebagai penyandang disabilitas, beberapa masih berdo‟a agar 

pasangannya kembali ke kondisi normal. Individu yang memiliki pasangan 

disabilitas yang mampu menerima kondisi pasangannya dapat 

menunjukkan keharmonisan seperti mengantarkan dan menemani 

pasangannya sampai kegiatan pengajian selesai. Individu yang melakukan 

penerimaan diri dikarenakan beberapa alasan diantaranya ada yang merasa 

kasihan terhadap pasangannya jika ditinggalkan, tidak ingin bercerai 

karena sudah lama menjalin sebuah ikatan pernikahan, merasa harus 

menemani pasangan sampai akhir hayat (Volunteer Majelis Pengajian 

Difabel Semarang, 8 Januari 2023) 

Fenomena diatas menunjukkan keluarga yang mengalami 

permasalahan memiliki pasangan disabilitas perlu mendapatkan adanya 

kegiatan bimbingan konseling keluarga Islam. Menurut Winkle bimbingan 

dan konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan oleh konselor 

kepada klien secara langsung untuk membantu klien dalam menyelesaikan 

problemnya (Fahrurrazi & Damayanti, 2021) Amin menambahkan 

bimbingan konseling Islam merupakan sebuah kegiatan pemberian 
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bantuan secara terusmenerus, terarah dan terstruktur kepada seseorang 

(klien) agar bisa mengembangkan nilai atau fitrah beragama yang ia miliki 

secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang ada pada 

Al-qur‟an dan hadist Rasulullah Saw. ke dalam diri individu tersebut, agar 

ia memiliki kehidupan yang selaras dan sejalan dengan pedoman hidupnya 

yakni Al-Qur‟an dan hadist (Syafaruddin, 2017). Pada dasarnya layanan 

bimbingan dan konseling Islam merupakan bantuan spiritual yang 

diberikna kepada individu maupun kelompok oleh seorang ahli (konselor) 

guna meningkatkan iman dan takwa pada Allah Swt. Dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada pada dirinya yang berhubungan 

dengan masalah pribadi, keluarga, sosial, pendidikan, karier maupun yang 

berkaitan langsung dengan agama (Mintarsih, 2017) Sedangkan bimbingan 

konseling keluarga Islam menurut Faqih yaitu memberikan bantuan 

kepada seseorang agar mereka sadar bahwa fitrah dirinya sebagai makhluk 

Allah Swt, dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga 

haruslah sesuai dengan syari‟at dan ketentuan yang telah Allah Swt 

berikan, agar dapat merasakan kebahagaiaan dunia dan akhirat (Riyadi, 

2013) Langkah ini mengacu pada tujuan konseling yaitu untuk membantu 

mewujudkan kehidupan yang bahagia (Halik, 2020) 

Bimbingan konseling keluarga Islam memiliki beberapa asas 

antara lain asas kebahagiaan dunia dunia akhirat yaitu dimaksudkan agar 

anggota keluarga dapat merasakan kondisi harmonis, tentram, dan penuh 

kasih sayang dalam kehidupan keluarga di dunia dan akhirat. Asas 

komunikasi dan musyawarah yaitu dimaksudkan agar anggota keluarga 

menjalin komunikasi dan musyawarah yang baik dan dengan rasa kasih 

sayang maka akan tercapai ketentraman keluarga. Asas sabar dan tawakal 

yaitu dimaksudkan agar anggota keluarga tidak terburu-buru dalam 

mengambil keputusan sehingga dapat mengambil keputusan yang baik. 

Asas manfaat yaitu dalam berkeluarga lebih mengutamakan mencari 

manfaat dan maslahat baik bagi individi maupun anggota keluarga 

(Mahmudah, 2015)  
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Proses pemberian bantuan bimbingan konseling kepada individu 

yang memiliki pasangan disabilitas dapat memberikan dampak perubahan 

baik dari segi psikologis, emosional, sosial, maupun spiritual. Bimbingan 

konseling keluarga Islam dapat membantu meningkatkan penerimaan diri 

terhadap pasangan disabilitas dengan cara mengajarkan prinsip-prinsip 

dasar dari Islam yang terkait dengan penerimaan diri dan toleransi tehadap 

perbedaan. Dalam kegiatan bimbingan konseling selain sebagai pemberian 

bantuan dari konselor kepada konseli untuk memecahkan masalah dan 

pengambilan keputusan oleh klien (Murtadho, 2009) dalam Islam 

konseling memiliki peranan penting dalam kegiatan dakwah Islam, yaitu 

sebagai salah satu bagian dari keilmuan dakwah. Dalam konteks ini, 

bimbingan konseling Islam disamping membantu klien yang sedang 

mengalami problem psikologis, yakni membantu mereka agar dapat 

kembali menemukan serta mengenali dirinya dan dengan potensi getaran 

imannya dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi (Maullasari, 2019) juga 

dapat menyampaikan pesan-pesan agama sebagai tugas dakwah Islam 

sehingga meningkatkan pemahaman agama klien. Drajat mengemukakan 

ketika individu memiliki pemahaman agama yang lebih baik, maka akan 

lebih merasakan fungsi agama dalam hidupnya, baik itu agama sebagai 

pegangan dan petunjuk hidup, agama dapat membantu dalam menghadapi 

persoalan serta menentramkan batin (Hidayanti, 2014) 

Merujuk pada fenomena di atas peneliti menjadi tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut bagaimana penerimaan diri suami/istri yang 

memiliki pasangan disabilitas dan relevansinya dengan keharmonisan 

keluarga dan bagaimana analisis bimbingan konseling keluarga Islam. 

Oleh karena itu rumusan judul yang diangkat adalah “Penerimaan Diri 

Terhadap Pasangan Disabilitas dan Relevansiya dengan Keharmonisan 

Keluarga (Studi pada Keluarga Disabilitas di Majelis Pengajian Difabel 

Semarang)”. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan gambaran 

mengenai analisis bimbingan konseling keluarga Islam dalam penerimaan 
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diri terhadap pasangan disabilitas dan relevansinya dengan keharmonisan 

keluarga. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerimaan diri terhadap pasangan disabilitas di Majelis 

Pengajian Difabel Semarang? 

2. Bagaimana relevansi penerimaan diri terhadap pasangan disabilitas 

dengan keharmonisan keluarga di Majelis Pengajian Difabel Semarang? 

3. Bagaimana analisis bimbingan konseling keluarga Islam terhadap 

relevansi penerimaan diri dengan keharmonisan keluarga individu yang 

memiliki pasangan disabilitas di Majelis Pengajian Difabel Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan memahami penerimaan diri terhadap pasangan 

Disabilitas di Majelis Pengajian Difabel Semarang. 

2. Untuk mengetahui dan memahami relevansi penerimaan diri terhadap 

pasangan Disabilitas dengan keharmonisan keluarga di Majelis 

Pengajian Difabel Semarang. 

3. Untuk mengetahui dan memahami analisis bimbingan konseling 

keluarga Islam terhadap relevansi penerimaan diri dengan 

keharmonisan keluarga individu yang memiliki pasangan disabilitas di 

Majelis Pengajian Difabel Semarang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaar teoritis 

a) Menambah wawasan pengembangan keilmuan berkaitan dengan 

bimbingan konseling dalam melayani klien populasi khusus yaitu 

disabilitas. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian 

selanjutnya untuk memperdalam pembahasan mengenai penerimaan 

diri terhadap pasangan disabilitas dan relevansinya dengan 

keharmonisan keluarga.  

2. Manfaat praktis 
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a) Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai kondisi individu yang memiliki pasangan 

Disabilitas. 

b) Bagi individu yang memiliki pasangan disabilitas, penelitian ini 

dapat menjadi sumber referensi bagaimana membentuk keluarga 

harmonis. 

c) Bagi Da‟i, penyuluh dan konselor sebagai gambaran dalam 

menetukan strategi yang sesuai dalam melaksanakan aktivitas 

dakwah dan bimbingan konseling keluarga Islam untuk penyandang 

disabilitas. 

d) Bagi masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran untuk tidak 

memberi stigma terhadap penyandang disabilitas dan menambah 

pengetahuan mengenai penerimaan diri untuk keharmonisan 

keluarga. 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ialah sebuah kegiatan untuk mengkaji maupun 

meninjau kembali kepustakaan yang telah dipublikasikan oleh lembaga 

maupun peneliti terkait tema yang akan diteliti. Menurut John W. Creswell 

dalm Mahanum mengatakan bahwa tinjauan pustaka  merupakan 

rangkuman tertulis mengenai jurnal, artikel, buku, maupun dokumen lain 

yang menjelaskan menganai teori serta informasi baik masa lampau 

maupun masa kini, dan juga mengorganisasikan pustaka ke dalam tema 

dan dokumen yang diperlukan dalam proposal penelitian (Mahanum, 

2021:3). Dari uraian diatas, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan 

penelitian ini, diantaranya: 

Pertama, skripsi Afiffudin berjudul Forgiveness Istri Terinfeksi 

HIV/AIDS  dari Suami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Keluarga 

di Kelompok Dukungan Sebaya Lentera Kasih RSUD Tugurejo Semarang 

(Analisis Bimbingan Konseling Keluarga Islam. Pembahasan dari 

penelitian ini terfokus pada forgiveness istri terinfeksi HIV/AIDS dari 
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suami dan relevansinya dengan keharmonisan keluarga dan menganalisa 

bimbingan konseling keluarga Islam terhadap relevansi forgiveness istri 

terinfeksi HIV/AIDS dari suami dengan keharmonisan keluarga. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Persamaannya yaitu 

membahas terkait keharmonisan keluarga. Perbedaannya penelitian ini 

terfokus pada forgiveness sedangkan penelitian saya penerimaan diri, 

penelitian ini juga menganalisa bimbingan konseling keluarga Islam, 

selain itu subyek penelitian ini adalah istri terinfeksi HIV/AIDS dari suami 

sedangkan subyek penelitian saya adalah istri/suami dari penyandang 

disabilitas (Afiffudin, 2020). 

Kedua, skripsi Muhammad Nafis Yunalia berjudul Penerimaan 

Diri Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus di Yayasan Cinta Harapan 

Indonesia (YCHI) Autism Center Demak (Analisis Bimbingan dan 

Konseling Keluarga Islami. Pembahasan dari penelitian ini fokus pada 

penerimaan diri orang tua anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah 

setiap subjek penelitian membutuhkan waktu dan cara yang berbeda dalam 

mencapai penerimaan diri. Dari ketiga pasang orang tua berhasil mencapai 

kondisi penerimaan diri positif untuk menerima dan memahami kondisi 

anak. Persamaannya yaitu membahas terkait penerimaan diri, dan 

perbedaannya penelitian ini menganalisa bimbingan konseling keluarga 

Islam terhadap penerimaan diri sedangkan dalam penelitian saya 

merelevansikan penerimaan diri dengan keharmonisan keluarga. Selain itu 

dalam penelitian ini mengambil subyek orang tua dari anak disabilitas, 

sedangkan subyek penelitian saya yaitu istri atau suami dari penyandang 

disabilitas (Yunalia, 2022). 

Ketiga, skripsi Farina Salsabila berjudul Pengaruh Bimbingan 

Agama Terhadap Penerimaan Diri Orang Tua yang Memiliki Anak 

Disabilitas di Unit Pelayanan Disabilitas Tangerang Selatan. Pembahasan 

dari penelitian ini fokus untuk menganalisis bagaimana pengaruh 

Bimbingan Agama terhadap penerimaan diri orang tua yang memiliki anak 
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disabilitas dan menganalisis tingkat signifikan pengaruh Bimbingan 

Agama terhadap penerimaan diri orang tua yang memiliki anak disabilitas. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survei 

dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 60 responden. Hasil dari 

penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang positif antara Bimbingan 

Agama dan penerimaan diri. Persamaannya yaitu membahas terkait 

penerimaan diri dan perbedaannya penelitian ini menganalisa pengaruh 

Bimbingan Agama terhadap penerimaan diri, sedangkan penelitian saya 

merelevansikan penerimaan diri dengan keharmonisan keluarga (F. 

Salsabila, 2021). 

Keempat, skripsi Yuli Akmalia berjudul Upaya Pasangan Suami 

Istri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah 

Warahmah (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala. 

Pembahasan dari penelitian ini fokus pada upaya pasangan suami istri 

disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa upaya dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah 

warahmah adalah harus adanya kecocokan antara suami istri, harus 

memiliki kemitraan antara suami istri, saling mendukung dan saling 

memahami antara satu sama lainnya. Persamaannya yaitu membahas 

terkait keluarga harmonis, perbedaannya subyek penelitian ini pasangan 

suami istri disabilitas, sedangkan subyek penelitian saya suami/istri dari 

penyandang disabilitas (Akmalia, 2018). 

Kelima, skripsi Ghazian Luthfi Zulhaqqi berjudul “Keluarga 

Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam 

(Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah di 

Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)”. 

Pembahasan pada penelitian ini fokus pada pandangan Hukum Islam 

terhadap keluarga bahagia (sakinah, mawaddah, warrahmah) pada 

penyandang disabilitas dan upaya keluarga penyandang disabilitas dalam 

mewujudkan keluarga bahagia (sakinah, mawaddah, warrahmah). 
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Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini 

yaitu tidak adanya larangan pernikahan dari kalangan penyandang 

disabilitas apabila keadaannya telah diketahui dan disepakati kedua belah 

pihak serta tidak menghalanginya dalam memenuhi kewajiban rumah 

tangga. Persamaannya yaitu membahas terkait keluarga bahagia (sakinah, 

mawaddah, warrahmah) bagi penyandang disabilitas. Perbedaannya adalah 

penelitian ini mengkaji keluarga bahagia bagi penyandang disabilitas 

dalam perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian saya dalam 

perspektif bimbingan konseling keluarga Islam (Zulhaqqi, 2018). 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis daln pendekaltaln penelitialn 

Penelitia ln ini menggunalkaln metode penelitia ln kuallitaltif. Menurut 

Denzin dan Lincoln dalam Sidiq & Choiri menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah 

yang dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dan 

dalam prosesnya melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian 

kualitatif (Sidiq & Choiri, 2019) 

Metode penelitia ln kuallitaltif disebut sebalgali metode penelitia ln 

nalturallistik ka lrenal penelitialnnyal dilalkukaln paldal kondisi yalng allalmialh 

(nalturall setting). Dallalm penelitialn kuallitaltif instrumennya l aldallalh oralng 

altalu humaln instrument, ya litu peneliti itu sendiri. Metode kua llitaltif 

digunalkaln untuk mendalpaltkaln daltal ya lng mendallalm, sualtu daltal yalng 

mengalndung ma lknal. Malknal aldallalh daltal yalng sebenalrnyal, daltal ya lng palsti 

ya lng merupalkaln sualtu nilali diballik daltal ya lng talmpalk (Sugiyono, 2015) 

Jenis penelitialn kuallitaltif yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh 

penelitialn kuallitaltif deskriptif. Menurut Ma lppialre teknik deskriptif 

dialrtikaln sebalgali prosedur dallalm pemecalhaln malsallalh yalng alkaln diselidiki 

dengaln calral menggalmbalrkaln secalral jelals kealdalaln subyek altalu obyek 

penelitialn berdalsalrkaln falktal di lalpalngaln. Tujualn deskripsi aldallalh upalya l 

melukiskaln, memalpalrkaln, altalu menguralikaln kealdalaln fenomenal yalng 

sudalh daln sedalng berlalngsung (Gumilang, 2016) Paldal pendekaltaln ini 
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salsalraln yalng dikalji aldallalh alspek psikologis individu dallalm penerima laln 

diri terhaldalp palsalngaln disalbilitals daln balgalimalnal relevalnsinyal dengaln 

kehalrmonisaln kelualrgal di Maljelis Pengaljialn Difalbel Semalralng. 

2. Sumber daltal 

Penelitia ln ilmialh membutuhkaln daltal untuk memecalhkaln malsallalh. Daltal 

ya lng diguna lkaln halrus tepalt sehinggal daltal yalng diperoleh relevaln dengaln 

malsallalh yalng diteliti. Sumber da ltal dallalm penelitialn ini dibalgi menjaldi dual 

balgialn yalitu: 

 

a) Sumber daltal primer 

Menurut Sugiyono sumber da ltal primer merupalkaln sumber da lta l 

ya lng beralsall dalri sumber ya lng pertalmal kalli, daln bersifalt lalngsung yalng 

dikumpulka ln oleh peneliti sendiri mela llui walwalncalral kepaldal informaln 

(Sugiyono, 2015) Daltal ini belum pernalh diolalh daln belum perna lh 

digunalkaln sebelumnya l dallalm penelitialn ya lng salmal. Informaln dalri 

penelitialn ini diperoleh dalri pengurus Ma ljelis Pengaljialn Difalbel 

Semarang, volunteer Majelis Pengajian Difabel Semalralng, 4 individu 

non disabilitas dalri palsalngaln disa lbilitals yalng mengikuti penga ljialn di 

Maljelis Pengaljialn Difalbel Semalralng dengaln kaltegori: 

1) Disabilitas setelah menikah 

2) Pendidikan tinggi (Strata) 

3) Pendidikan rendah (dibawah SMA) 

4) Ekonomi  

Menurut Badan Pusat Statistik status sosial ekonomi bisa 

dilihat berdasarkan jumlah penghasilan per bulan, yang 

dikategorikan menjadi 4 golongan dengan satuan rupiah yaitu, 

rendah: dibawah 1.500.000, sedang: ≥ 1.500.000 ≤ 2.500.000, 

tinggi: ≥ 2.500.000 ≤ 3.500.000, dan sangat tinggi: di atas 

3.500.000 (Kasingku & Mantow, 2022) 

5) Usia pernikahan minimal 10 tahun 
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Untuk mengeta lhui daltal kaltegori tersebut peneliti menda lpaltkaln dalri 

pengurus Ma ljelis Pengaljialn Difalbel Semalralng. Adapun deskripsi 

subyek antara lain: 

1) Deskripsi subyek 1 (Ibu ESH) 

(a) Memiliki suami disabilitas netra ketika memasuki usia 

pernikahan 8 tahun 

(b) Termasuk dalam kategori pendidikan tinggi, dengan pendidikan 

terakhir Strata-1 (S1) 

(c) Termasuk dalam kategori ekonomi sangat tinggi 

(d) Usia pernikahan 28 tahun  

2) Deskripsi subyek 2 (Bapak MI) 

(a) Memiliki istri disabilitas daksa ketika memasuki usia pernikahan 

1 tahun 

(b) Termasuk dalam kategori pendidikan menengah, dengan 

pendidikan terakhir SMA 

(c) Termasuk dalam kategori ekonomi sedang 

(d) Usia pernikahan 10 tahun 

3) Deskripsi subyek 3 (Bapak H) 

(a) Memiliki istri disabilitas daksa ketika memasuki usia pernikahan 

3 tahun 

(b) Termasuk dalam kategori tidak berpendidikan, karena tidak 

pernah duduk di bangku sekolah 

(c) Termasuk dalam kategori ekonomi sedang 

(d) Usia pernikahan 14 tahun 

4) Deskripsi Subyek 4 (Ibu AM) 

(a) Memiliki suami disabilitas daksa ketika memasuki usia 

pernikahan 7 tahun 

(b) Termasuk dalam kategori pendidikan rendah, dengan pendidikan 

terakhir SMP 

(c) Termasuk dalam kategori ekonomi sedang 

(d) Usia pernikahan 14 tahun. 
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b) Sumber daltal sekunder 

Menurut Sugiyono sumber daltal primer yalitu sumber da ltal ya lng 

didalpalt melallui medial lalin seperti buku, alrtikel jurnall, caltaltaln 

pemerintalh, daln dokumen pendukung la linnyal (Sugiyono, 2015). Palra l 

alhli memalndalng daltal sekunder sebalgali allternaltif yalng pralktis untuk 

memperoleh informa lsi, tetalpi kalrenal tidalk dikumpulkaln lalngsung untuk 

tujualn penelitia ln tertentu, valliditals daln relialbilitals daltal sekunder 

mungkin tergalnggu. Sumber daltal sekunder dallalm penelitia ln ini 

diperoleh dalri sumber-sumber literaltur ya litu buku, referensi ya lng 

relevaln, jurnall, e-book, daln alrtikel online tentalng penerima laln diri, 

disalbilitals, daln kehalrmonisaln kelualrgal. 

3. Teknik pengumpulaln daltal 

Teknik pengumpula ln daltal merupalkaln lalngkalh yalng palling stra ltegis 

dallalm penelitia ln, talnpal mengetalhui teknik pengumpula ln daltal, malka l 

peneliti tida lk alkaln mendalpaltkaln daltal yalng memenuhi sta lndalr daltal yalng 

ditetalpkaln (Sugiyono, 2015) Aldal beberalpal teknik pengumpula ln daltal 

dallalm penelitialn ini, dialntalralnyal: 

a) Observalsi 

Menurut Nalsution dallalm Sugiyono observalsi merupalkaln dalsalr 

semual ilmu pengetalhualn. Palral ilmuwaln halnya l dalpalt bekerja l 

berdalsalrkaln falktal, ya litu falktal mengenali dunial kenyaltalaln yalng 

didalpaltkaln melallui observalsi (Sugiyono, 2015) Matthews dan Ross 

dalam Sidiq & Choiri mendefinisikan observasi sebagai proses 

mengamati subyek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan 

perekaman serta pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah 

kondisi subyek dengan lingkungan sosialnya (Sidiq & Choiri, 2019) 

Lalngkalh alwall ya lng dilalkukaln peneliti denga ln melalkukaln observalsi 

ya lng bersifalt palrtisipalsi palsif, dimalnal peneliti daltalng daln ikut 

mendengalrkaln kaljialn di Maljelis Pengaljialn Difalbel Semalralng, alkaln 

tetalpi peneliti tida lk melalkukaln observalsi secalral intens dallalm alrtialn 

melihalt kesehalrialn kehidupaln rumalh talnggal subyek. 
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b) Walwalncalral 

Johnson & Christensen mendefinisika ln walwalncalral sebalgali metode 

dallalm mengumpulkaln daltal dengaln calral peneliti mengaljukaln sejumla lh 

pertalnyalaln kepaldal nalralsumber sebalgali subyek penelitia ln (Gumilang, 

2016). Teknik walwalncalral dallalm penelitia ln ini dilalkukaln secalral 

mendallalm kepaldal pengurus Maljelis Pengaljialn Difalbel Semarang, 

volunteer Majelis Pengajian Difabel Sema lralng dan 4 individu non 

disabilitas da lri palsalngaln disalbilitals yang mengikuti kajian untuk 

mendalpaltkaln informalsi mengenali penerimalaln diri dallalm diri subyek 

dan kondisi keluarga subyek dengaln balntualn allalt perekalm. 

c) Dokumentalsi 

Dokumen merupalkaln teknik pengumpula ln daltal untuk menelusuri 

daltal historis. Dokumen bisa l berbentuk tulisa ln, galmbalr, altalu kalrya l-

kalryal monumentall dalri seseoralng. Teknik dokumen merupa lkaln 

pelengkalp dalri penggunalaln teknik observalsi daln walwalncalral dallalm 

penelitialn kuallitaltif. Halsil penelitia ln alkaln lebih kredibel jikal didukung 

oleh foto-foto altalu kalryal tulis alkaldemik (Sugiyono, 2015). Teknik ini 

digunalkaln untuk memperoleh daltal dalri istri daln sualmi dalri palsalngaln 

disalbilitals yalng sebalgali subyek serta l pengurus Maljelis Pengaljialn 

Difalbel Sema lralng. Daltal beralsall dalri foto, buku, file, ma lupun la lporaln 

dalri pihalk yalng bersalngkutaln. 

4. Definisi konseptual 

a) Penerimaan Diri 

Penerimalaln diri merupalkaln sika lp individu menerima l segalla l 

kalralkteristik dirinya l, meralsal puals dengaln dirinyal sendiri, menerima l 

keterbaltalsaln dallalm dirinyal sehinggal tumbuh menjaldi priba ldi yalng 

positif. Terdapat lima ciri-ciri penerimaan diri menurut Jonson David 

yaitu menerima diri sendiri apa adanya, tidak menolak dirinya sendiri, 

memiliki keyakinan untuk mencintai diri sendiri, menyakini 

kesempurnaan bukan jalan untuk bahagia, memiliki keyakinan untuk 

menghasilkan kerja yang bermanfaat (Rahmah, 2020) 
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b) Keluarga Harmonis 

Keluarga harmonis adalah kelualrgal yalng utuh daln balhalgial, diliputi 

oleh ralsal talnggung jalwalb bersalmal ya lng tinggi, di da llalmnyal penuh 

kalsih salyalng sehinggal terciptal ketenalngaln baltin daln ketentralmaln jiwal, 

salling mengisi kekuralngaln daln salling memberi kelebihaln, diba lrengi 

jiwal ikhlals daln penerimalaln diri saltu salmal lalin. Yang ditandai dengan 

ciri-ciri kehidupaln beralgalmal dallalm kelua lrga, memiliki waktu bersama, 

hubungan yang baik antar anggota, saling menghargai, hubungan yang 

erat, dan keutuhan keluarga (Hawari, 2015) Untuk menciptakan 

keharmonisan keluarga perlu terpenuhinya kebutuhan vital, kebutuhan 

biologis, dan kebutuhan psikologis (Murtadho, 2009) 

c) Bimbingan Konseling Keluarga Islam 

Bimbingan konseling keluarga Islam yaitu proses pemberian 

bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya 

sebagai makhluk Allah Swt. yang seharusnya dalam menjalankan 

pernikahan dan hidup berumah tangga selaras dengan ketentuan dan 

petunjuk Allah Swt, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia 

dan di akhirat. 

Tujuan bimbingan konseling keluarga Islam antara lain membantu 

individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan 

pernikahan dan kehidupan rumah tangga, membantu individu 

memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan 

kehidupan berumah tangga, serta membantu individu memelihara 

situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan 

mengembangkannya agar jauh lebih baik. 

5. Uji kea lbsa lhaln daltal 

Kealbsalhaln daltal merupalkaln proses menguji va lliditals daln realbilitals paldal 

penelitialn. Kealbsalhaln daltal dallalm penelitialn ini menggunalkaln metode 

trialngulalsi. Menurut Wilia lm Wiersma l, trialngulalsi merupalkaln sualtu proses 

verifikalsi daln vallidalsi daltal melallui bebera lpal sumber, teknik, da ln walktu 

untuk memperkualt kealbsalhaln halsil penelitialn. Trialngula lsi dalpalt 
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membalntu menguralngi bials daln memperkualt kredibilitals halsil penelitia ln. 

Susaln Stalinbalck menyaltalkaln balhwal tujualn dalri trialngulalsi bukaln untuk 

mencalri kebenalraln altals fenomenal, melalinkaln lebih paldal peningkaltaln 

pemalhalmaln peneliti terha ldalp alpal yalng ditemuka ln (Sugiyono, 2015). Aldal 

tigal kriterial yalng dalpalt dilalkukaln dallalm teknik valliditals daltal, alntalral lalin: 

a) Trialngula lsi sumber aldallalh sualtu metode penelitialn yalng mengguna lkaln 

beberalpal sumber untuk mengumpulka ln daltal. Tujualnnya l untuk 

meningkaltkaln valliditals halsil penelitia ln dengaln memverifika lsi daln 

membalndingkaln daltal dalri berbalgali sumber. Ini membalntu untuk 

memperkualt kesimpulaln ya lng dialmbil dallalm penelitialn. 

b) Trialngula lsi teknik aldallalh sualtu metode penelitia ln yalng mengguna lkaln 

beberalpal teknik pengumpulaln daltal untuk memperkualt valliditals halsil 

penelitialn dengaln calral mengecek daltal kepaldal sumber ya lng salma l 

dengaln teknik yalng berbedal. Misallnyal daltal diperoleh dengaln 

kuesioner, la llu dicek dengaln observalsi, walwalncalral, altalu dokumentalsi. 

Trialngula lsi tenik bertujualn untuk memperkualt kealbsalhaln halsil 

penelitialn daln meminimallkaln bials. 

c) Trialngula lsi walktu, dilalkukaln dengaln menggalbungkaln daltal yalng 

diterimal dalri beberalpal metode pengumpulaln daltal seperti walwalncalral, 

observalsi altalu teknik lalin dallalm walktu altalu situalsi yalng berbeda l. Bila l 

halsil uji mengha lsilkaln daltal yalng berbeda l, malkal dilalkukaln secalra l 

berulalng-ulalng sehinggal salmpali ditemukaln kepalstialn daltalnya l 

(Sugiyono, 2015) 

Berdalsalrkaln uralialn dialtals, penulis mengguna lkaln trialngulalsi sumber 

untuk mendalpaltkaln daltal penelitialn yalng lebih komprehensif denga ln calral 

memperoleh sumber da ltal primer daln sekunder, sertal trialngulalsi teknik 

melallui observalsi, walwalncalral, daln dokumentalsi. 

6. Teknik alnallisis daltal 

Dallalm penelitia ln kuallitaltif, Bogdaln menjelalskaln balhwal alnallisis daltal 

merupalkaln sualtu proses mencalri daln menyusun secalral sistemaltis daltal 

ya lng diperoleh da lri sumber-sumber tertentu seperti oberva lsi, walwalncalral, 
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daln dokumen untuk menemuka ln polal, temal, daln malknal dallalm informa lsi 

tersebut. Tujualnnyal aldallalh untuk memalhalmi fenomenal ya lng diteliti seca lral 

mendallalm daln holistik. Nalsution menyaltalkaln alnallisis daltal dallalm 

penelitialn kula litaltif dilalkukaln sejalk sebelum di la lpalngaln, sela lmal di 

lalpalngaln, daln setelalh selesali di lalpalngaln. Dallalm penelitialn ini, penulis 

menggunalkaln alnallisis daltal di lalpalngaln model Miles alnd Hubermaln, yalng 

mengemukalkaln balhwal alktivitals dallalm alnallisis daltal kuallitaltif dilalkukaln 

secalral interalktif daln berlalngsung secalral terus menerus salmpali tuntals. 

Model interalktif dallalm alnallisis daltal alntalral lalin: (Sugiyono, 2015) 

a) Daltal reduction (Reduksi daltal) 

Reduksi da ltal aldallalh proses meralngkum, pemilihaln hall-hall ya lng 

pokok, memfokuskaln paldal hall-hall yalng penting, penga lbstralkaln, daln 

tralnformalsi daltal kalsalr ya lng muncul da lri caltaltaln=caltaltaln tertulis di 

lalpalngaln. Tujualnnyal aldallalh untuk mengekstralk informalsi ya lng releva ln 

daln membualng daltal yalng tidalk penting a ltalu tidalk relevaln denga ln 

hipotesis penelitia ln (Rijali, 2018). Dallalm talhalp ini peneliti mula li 

mengumpulkaln daltal sebalnyalk-balnyalknya l yalng berkalitaln denga ln 

penerimalaln diri terhaldalp palsalngaln disa lbilitals daln relevalnsinyal dengaln 

kehalrmonisaln kelualrgal di Maljelis Pengaljialn Difalbel Semalralng. 

b) Daltal displaly (Penyaljialn daltal) 

Penyaljialn daltal dallalm penelitialn aldallalh talhalp di malnal pengumpulaln 

daltal diolalh daln ditalmpilkaln dallalm bentuk yalng mudalh dipalhalmi oleh 

pembalcal. Dallalm melalkukaln penya ljialn daltal, peneliti a lkaln lebih muda lh 

memalhalmi daln mengelompokkaln daltal dallalm temal/kaltegori (Gumilang, 

2016). Menurut Miles da ln Hubermaln ya lng palling sering diguna lkaln 

untuk menya ljikaln daltal dallalm penelitialn kuallitaltif aldallalh denga ln teks 

ya lng bersifalt nalraltif, jugal dalpalt berupal gralfik, maltriks, network 

(jejalring kerjal), daln chalrt (Sugiyono, 2015). Dallalm talhalp ini peneliti 

dihalralpkaln dalpalt menya ljikaln daltal yalng berkalitaln dengaln penerima laln 

diri terhaldalp palsalngaln disalbilitals daln relevalnsinyal dengaln 

kehalrmonisaln kelualrgal. 
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c) Conclusing dralwing/verificaltion (Penalrikaln kesimpulaln/verifikalsi) 

Talhalp ini merupalkaln alkhir dalri alnallisis daltal penelitialn daltal. 

Penalrikaln kesimpulaln merupalkaln proses mengidentifika lsi daln 

mengkomunikalsikaln halsil alkhir alnallisis daltal kuallitaltif, ta lhalp ini 

menjalwalb dalri rumusaln malsallalh penelitialn (Sugiyono, 2015) 

G. Sistemaltikal Penulisaln 

Sistema ltikal penulisaln merupalkaln sebualh struktur altalu susuna ln 

balgalimalnal penulisaln dallalm sebualh penelitialn halrus dilalkukaln secalral 

sistemaltis daln terorgalnisir untuk menjalmin kuallitals penelitia ln. ini 

bertujualn untuk memudalhkaln dallalm memalhalmi isi penelitialn. Berikut 

aldallalh galmbalraln sistemaltikal penulisaln skripsi yalng alkaln dilalkukaln 

peneliti: 

1. Balgia ln alwall, berisi tentalng hallalmaln judul, hallalmaln persetujua ln 

pembimbing, ha llalmaln pengesalhaln, hallalmaln pernya ltalaln, kaltal 

pengalntalr, persembalhaln, motto, albstralk daln dalftalr isi. 

2. Balgia ln utalmal : 

BAlB I Pendalhulualn. Paldal balb ini, peneliti a lkaln menjelalskaln terkalit 

dengaln la ltalr belalkalng malsallalh, rumusaln malsallalh, tujualn daln ma lnfalalt 

penelitialn, tinjalualn pustalkal, metode penelitia ln daln sistemaltikal 

penulisaln, 

BAlB II Keralngkal Teori. Terdiri dalri empalt sub balb. Pertalmal, 

penerimalaln diri meliputi pengertialn penerimalaln diri, ciri dan aspek 

penerimalaln diri, tahapan penerimaan diri dan falktor-falktor yalng 

mempengalruhi penerimalaln diri. Kedual, kehalrmonisaln kelualrga l 

meliputi pengertialn kehalrmonisaln kelualrgal, ciri dan dimensi 

kehalrmonisaln kelualrgal, falktor yalng mempengalruhi kehalrmonisaln 

kelualrgal, daln upalya l menumbuhkaln kelualrgal halrmonis. Ketigal, 

disalbilitals meliputi pengertialn disalbilitals, malcalm-malcalm penyalndalng 

disalbilitals, daln problemaltikal disalbilitals dallalm kelualrgal. Keempalt, 

relevalnsi penerimalaln diri dengaln kehalrmonisaln kelualrgal. Kelima, 

bimbingan konseling keluarga Islam meliputi pengertian bimbingan 
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konseling keluarga Islam, tujuan bimbingan konseling keluarga Islam, 

dan asas-asas bimbingan konseling keluarga Islam. Keenam,  urgensi 

bimbingan konseling keluarga Islam dalam pembentukan keluarga 

harmonis bagi individu yang memiliki pasangan disabilitas. 

BAlB III Galmbalraln umum. Berisi tenta lng penya ljialn daltal tentalng 

galmbalraln umum Maljelis Pengaljialn Difalbel Semalralng, penerimaan diri 

terhadap pasangan disabilitas di Majelis Pengajian Difabel Semarang, 

dan keharmonisan keluarga individu dengan pasangan disabilitas di 

Majelis Pengajian Difabel Semarang 

BAlB IV Alnallisis daln halsil penelitia ln. Berisi tentalng alnallisis ha lsil 

penelitialn yalng terdiri dalri tiga sub balb, ya litu mengenali penerimalaln diri 

terhaldalp palsalngaln disalbilitals di Maljelis Pengaljialn Difalbel Sema lralng, 

relevalnsi penerima laln diri terhaldalp palsalngaln disalbilitals dengaln 

kehalrmonisaln kelualrgal di Maljelis Pengaljialn Difalbel Semalralng, dan 

analisis bimbingan konseling keluarga Islam terhadap relevansi 

penerimaan diri dengan keharmonisan keluarga individu yang memiliki 

pasangan disabilitas di Majelis Pengajian Difabel Semarang 

BAlB V Penutup, yalitu balb teralkhir yalng berisi tenta lng kesimpula ln dan 

salral.n-saran, dan kata penutup. 

3. Bagian akhir, yang berisi tentang daftar isi, lampiran-lampiran, dan 

biodata penulis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 Penerimaan Diri  A.

1. Pengertian penerimaan diri 

Dalam ilmu sikologi penerimaan diri disebut self acceptance. Secara 

etimologi self aceeptance berasal dari kata self yang bermakna diri dan 

acceptance yan berakna penerimaan. Penerimaan ialah suatu perbuatan, 

cara, atau proses menerima. Sedangkan secara terminologi penerimaan diri 

ialah sebuah sikap menerima seluruh pengalaman hidup yang terjadi pada 

diri sendiri, latar belakang hidup, sejarah hidup, lingkungan ergaulan, dan 

semua masa yang sempat dilalui selama hidupnya (Rahmah, 2020). 

Menurut Ellis dan Bernard penerimaan diri merupakan kemampuan 

individu menerima dirinya dengan sadar secara penuh serta tanpa syarat, 

dan tanpa melihat apakah orang lain menghormati atau mencintainya 

dirinya (Maulidhea & Syafiq, 2022) Hurlock menambahkan penerimaan 

diri adalah suatu tingkat kemampuan dan keinginan individu untuk hidup 

dengan segala karakteristik dirinya. Individu yang dapat menerima dirinya 

diartikan sebagai individu yang tidak bermasalah dengan dirinya sendiri, 

yang tidak memiliki beban perasaan terhadap diri sendiri sehingga 

individu lebih banyak memiliki kesempatan untuk beradaptasi dengan 

lingkungan. Menurut Germer penerimaan diri sebagai kemampuan 

individu untuk dapat memiliki suatu pandangan positif mengenai siapa 

dirinya yang sebenar-benarnya, dan hal ini tidak dapat muncul dengan 

sendirinya, melainkan harus dikembangkan oleh individu (Oktaviani, 

2019)  

Aderson (dalam Sugiarti, 2008) mengatakan bahwa penerimaan diri 

ialah jika seseorang berhasil menerima segala kelebihan dan kekurangan 

yang ada pada dirinya dengan apa adanya. Menerima diri berarti ia telah 

berhasil menemukan karakter yang ada ada dirinya (Permatasari & 
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Gamayanti, 2014). Penerimaan diri menurut Calhoun dan Acocella (dalam 

Muryantinah Mulyo Handayani, dkk, 1998) berhubungan dengan konsep 

pribadi yang positif. Pribadi yang memiliki konsep diri yang positif 

mampu mengerti dan menerima kenyataan  yang tidak sama dengan 

pribadinya, individu dapat beradaptasi dengan seluruh pengalaman 

mentalnya sehingga pendapat mengenai dirinya sendiri juga positif 

(Pahlewi, 2019)  

Hjelle & Ziegler menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki 

penerimaan diri yang baik berarti ia mempunyai toleransi terhadap 

kegoncangan jiwa maupun peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan 

dan toleransi terhadap kelemahan diri tanpa harus melibatkan perasaan 

sedih, marah, dan juga kecewa, sehingga ia akan menerima segala 

kekurangan dalam dirinya sebagaimana ia menerima kelebihan yang ada 

pada dirinya (Uraningsari & Djalali, 2016) Ketika seseorang memiliki 

suatu permasalahan, ia mampu mengenali dan berpikir secara logis pada 

setiap sisi baik dan buruk dari permasalahan tersebut. Penerimaan diri 

merupakan kesadaran diri individu melalui proses menyadari serta 

memahami kelebihan dan kelemahannya, menerima batasan dalam 

dirinya, dan mengevaluasi kesalahannya (Nihayah et al., 2021)  

Berdalsalrkaln pengertialn di altals disimpulkaln balhwal penerimalaln diri 

merupalkaln sika lp individu menerimal segallal kalralkteristik dirinya l, meralsal 

puals dengaln dirinyal sendiri, menerima l keterbaltalsaln dallalm dirinya l 

sehinggal tumbuh menjaldi pribaldi yalng positif. 

2. Ciri-ciri penerima laln diri  

Setialp individu memiliki penerimalaln diri ya lng berbedal, aldal beberalpa l 

ciri individu yalng mampu menerimal dirinyal menurut Johnson Dalvid, 

alntalral lalin: 

a) Menerimal diri sendiri alpal aldalnya l  

Disaldalri altalu tidalk, menerimal diri sendiri merupalkaln hall tersulit untuk 

dilalkukaln. Seringka lli seseoralng meralsal terlallu balnya lk kekuralngaln ya lng 

aldal paldal dirinyal, terlebih bilal didialgnosal memiliki sualtu penya lkit fisik 
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altalu psikologis tertentu. Tentunya hall tersebut sema lkin mempersulit 

membentuk seseorang  mendalpaltkaln jati dirinya, tetalpi jikal bisal menerimal 

reallital yalng terdalpalt paldal diri sendiri dengaln ikhlals, tentu palsti 

mendalpaltkaln diri sendiri alpal aldalnyal. 

Peralsalaln tulus, nya ltal daln jujur dallalm memberikaln penilalialn terhaldalp 

diri sendiri merupalkaln talndalnya l seseoralng dalpalt memalhalmi dirinya l, oleh 

kalrenal itu kemalmpualn untuk memalhalmi dirinyal salngalt tergalntung dalri 

kuallitals intelektuallnyal daln kesempaltaln untuk menemukaln dirinyal, balhkaln 

menya ldalri kenya ltalaln dirinyal. Sehinggal pemalhalmaln diri daln penerimaln 

diri tersebut alkaln  berjallaln secalral beriringaln, semalkin seseoralng 

memalhalmi tentalng dirinya l, malkal semalkin besalr jugal seseoralng malmpu 

untuk penerimalaln dirinyal. 

b) Tidalk menolalk dirinyal sendiri, apabila memiliki kekurangan dan 

kelemahan 

Seseoralng dengan penerimaan diri yang baik tidalk alkaln menolalk 

dirinyal sendiri, kalrenal sepenuhnyal dial menyaldalri daln memalhalmi semual 

kekuralngaln daln kelemalhaln ya lng dimilikinyal. Tidalk menalfikaln 

kekuralngaln daln kelemalhaln ya lng aldal dallalm dirinyal tersebut. 

Sikalp altalu respon dalri lingkungaln alkaln membentuk sikalp kepaldal diri 

seseoralng. Kalrenal seseoralng yalng mendalpaltkaln perlalkualn ya lng balik daln 

menyenalngkaln dalri lingkungalnnya l, cenderung alkaln menerimal dirinyal, 

dengaln kaltal lalin tidalk menolalk diri sendiri merupalkaln sua ltu sikalp 

menerimal kenyaltalaln diri sendiri, tidalk menyesalli diri sendiri, tidalk 

membenci diri sendiri, daln jujur paldal diri sendiri. 

c) Memiliki keyalkinaln untuk mencinta li diri sendiri tanpa dicintai orang 

lain 

Paldal walktu seseoralng menghaldalpi kenyaltalaln ya lng tidalk diinginkaln, 

tentu alkaln meralsal memerlukalm kehaldiraln altalu cintal dalri oralng lalin. 

Sementalral seseoralng tersebut tidalk selallu mendalpaltkaln cintal dalri oralng 

lalin daln tidalk selallu aldal oralng ya lng haldir salalt seseoralng meralsal terpuruk. 
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Paldalhall yalng terpenting aldallalh cintal dalri diri sendiri sehingga l seseoralng 

malmpu menerimal dirinyal sendiri. 

d) Untuk meralsal balhalgial, malkal seseoralng tidalk perlu meralsal benalr-benalr 

sempurnal 

Ketidalksempurnalaln yalng diallalmi seseoralng dallalm hidup dalpalt 

membualt  lebih bijalk menghaldalpi  hidup, cukup dengaln memalndalng sisi 

positif yalng aldal dallalm dirinyal, sebalb tidalk aldal malnusial yalng sempurnal, 

sehinggal  memiliki kekualtaln untuk menciptalkaln kebalhalgialaln sendiri, 

dengaln calral terbalik yalng bisal di lalkukaln sendiri. 

e) Yalkin memiliki kemalmpualn untuk menghalsilkaln kerjal yalng 

bermalnfalalt 

Seseoralng yalng menerimal dirinya l dengaln balik tentu alkaln 

menggunalkaln balkaltnyal sebalik mungkin. Dengaln demikialn, oralng tersebut 

dalpalt bekerjal altalu menghalsilkaln kalryal ya lng bergunal untuk malsya lralkalt di 

sekitalrnyal (Rahmah, 2020) 

Menurut Bastaman, individu yang mampu menerima dirinya memiliki 

karakter mampu menerima kelemahan dan kekurangan pada diri, 

menghargai diri sendiri dan orang lain, serta mampu menghasilkan hal 

yang bermanfaat bagi orang di sekelilingnya (Witri Ronica, Nurhasanah, 

2019) 

Jersild menalmbalhkaln ciri-ciri dalri penerimalaln diri alntalral lalin: 

a) Individu yalng menerimal dirinya l mempunyali halralpaln yalng rea llistis 

terhaldalp kealdalalnnyal daln menghalrgali dirinya l. Alrtinya l individu 

mempunyali halralpaln sesuali dengaln kemalmpualnnyal. 

b) Yalkin alkaln stalndalr-stalndalr daln pengeta lhualn terhaldalp dirinya l talnpa l 

terpalku paldal pendalpalt oralng lalin. 

c) Memiliki perhitunga ln alkaln keterbaltalsaln dirinyal daln tidalk meliha lt palda l 

dirinyal secalral iralsionall. Alrtinya l individu memalhalmi keterbaltalsalnnya l 

nalmun tida lk menggenerallisir balhwal dirinya l tidalk bergunal. 

d) Menya ldalri alset diri yalng dimilikinya l daln meralsal bebals untuk 

melalkukaln keinginalnnya l. 



29 

 

e) Menya ldalri kekuralngaln talnpal menyallalhkaln diri sendiri. Individu ya lng 

menerimal dirinya l mengetalhui alpal saljal yalng menjaldi kekuralngaln yalng 

aldal dallalm dirinyal (Permaltalsalri & Galmalyalnti, 2014) 

Hal senada juga dikemukakan oleh Philips daln Balrger menjelalskaln 

balhwal penerimalaln diri dalpalt terbentuk oleh bebera lpal alspek, alntalral lalin: 

a) Memiliki keya lkinaln alkaln kemalmpualn diri dallalm mengha ldalpi 

persoallaln, yalitu yalkin balhwal kesulitaln ya lng dihaldalpi palsti ma lmpu 

dialtalsi daln palntalng menyeralh sertal bersikalp optimis mengha ldalpi 

kehidupaln. 

b) Berpikir positif terhaldalp diri sendiri da ln tidalk mengalnggalp oralng lalin 

menolalk dirinyal, ya litu memiliki ralsal almaln dallalm diri sendiri da ln 

mudalh bergalul talnpal ralsal curigal. 

c) Mengalnggalp dirinyal berhalrgal sebalgali malnusial yalng sederaljalt dengaln 

individu la lin, yalitu tidalk talkut altalu meralsal rendalh dengaln lingkunga ln 

ya lng berbeda l. 

d) Tidalk ma llu daln tidalk halnya l memperhaltikaln dirinyal, ya litu ma lmpu 

mengekspresika ln peralsalaln dallalm bentuk yalng tepalt daln peduli denga ln 

oralng-oralng disekitalrnyal. Penerimalaln diri alkaln malmpu membualt 

individu memiliki keya lkinaln terhaldalp perilalku daln perbualtalnnya l. 

e) Bertalnggungja lwalb terhaldalp diri sendiri, yalitu malmpu mengualsali daln 

mengendallikaln semual pikiraln, perkaltalaln, sertal perbualtaln yalng 

dilalkukaln. 

f) Berperilalku menggunalkaln normal, yalitu memiliki prinsip ya lng balik daln 

bergunal untuk diri sendiri dallalm berperilalku. 

g) Menerimal pujialn daln celalaln secalral objektif, yalitu ma lmpu 

mengevallualsi alpal yalng dikaltalkaln oralng lalin terhaldalp dirinyal, daln tidalk 

mudalh malralh ketikal menerimal kritikaln. 

h) Tidalk menyallalhkaln diri altals keterbaltalsaln diri, yalitu saldalr alkaln 

keterbaltalsaln diri talnpal meralsal rendalh diri daln berusalhal alktif 

mengembalngkaln diri secalral malksimall (Lestalri, 2013) 
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Jersild menambahkan balhwal terdalpalt beberalpal alspek penerimalaln diri 

ya litu sebalgali berikut: 

a) Persepsi mengenali diri daln sikalp terhaldalp penalmpilaln. Yalitu individu 

memiliki peralsalaln positif tentalng diri sendiri, ya lng malmpu berpikir 

lebih reallistik terhaldalp penalmpilaln daln balgalimalnal dirinyal dallalm 

palndalngaln oralng lalin. Ia l malmpu berbicalral dengaln balik mengenali 

dirinyal ya lng sebenalrnyal. 

b) Kesaldalraln tentalng diri sendiri. Yalitu individu ma lmpu meliba ltkaln 

pemalhalmaln yalng jelals tentalng sia lpal dirinya l, termalsuk kelebihaln daln 

kekuralngaln. 

c) Peralsalaln infeoritals sebalgali gejallal penolalkaln diri. Individu ya lng 

meralsalkaln infeoritals dialrtikaln sebalgali individu ya lng mera lsal lebih 

rendalh dalri oralng lalin, ya lng dalpalt menjaldi gejallal dalri penola lkaln diri 

sendiri altalu kuralngnya l penerimalaln diri sendiri. Oralng yalng meralsal 

inferior cenderung mera lsal balhwal merekal tidalk sebalnding denga ln oralng 

lalin dallalm hall kemalmpualn, prestalsi, altalu staltus sosiall. 

d) Respon altals penolalkaln daln kritika ln. Individu yalng memiliki 

penerimalaln diri positif ma lmpu untuk menerimal kritikaln balhkaln dalpalt 

mengalmbil hikma lh dalri kritikaln tersebut untuk memperbaliki diri da ln 

menghindalri kesallalhaln ya lng salmal di malsal depaln (Walhyuseptia lnal, 

2020) 

 

3. Talhalpa ln penerimalaln diri 

Kubler Ross (dallalm Almin, 2018) mengemuka lkaln balhwal penerima laln 

diri dalpalt terja ldi melallui limal talhalp ya lng mengalcu paldal teori tentalng 

Kehilalngaln/Berdukal, alntalral lalin: 

a) Penyalngkallaln (Deniall). Dallalm talhalp ini individu menolalk altalu 

menya lngkall keberaldalaln palsalngaln ya lng memiliki kondisi disalbilitals 

altalu mengalbalikaln kondisi tersebut sebalgali sualtu hall ya lng tidalk relevaln 

dallalm hubungaln. Ial mungkin tidalk menerimal kenya ltalaln balhwal 

palsalngalnnyal merupalkaln penya lndalng disa lbilitals, daln ial berhalralp balhwal 
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situalsi tersebut tidalk nyaltal. Tindalkaln ini sering kalli didalsalrkaln paldal 

pralsalngkal altalu stereotip negaltif tentalng oralng dengaln disalbilitals, 

seperti alnggalpaln balhwal merekal tidalk dalpalt memenuhi kebutuhaln altalu 

tidalk dalpalt berkontribusi dallalm hubungaln. 

b) Malralh (A lnger). Dallalm talhalp ini individu mengallalmi kemalralhaln kalrena l 

kesulita ln daln talntalngaln ya lng mereka l haldalpi dallalm hubungaln tersebut. 

Kemalralhaln ini bisa l dipicu oleh peralsalaln tidalk aldil, ralsal frustralsi, altalu 

peralsalaln putus alsal kalrenal tidalk malmpu mengaltalsi malsallalh. 

c) Penalwalraln (Balrgalining). Dallalm ta lhalp ini individu berusalhal untuk 

menegosia lsikaln kemballi halralpaln daln halralpaln hidupnyal, setelalh 

disaldalri balhwal kondisi disalbilitals tersebut alkaln mempengalruhi 

kehidupaln merekal secalral signifikaln. Individu yalng memiliki pa lsalngaln 

disalbilitals alkaln mencobal untuk mengkompromikaln daln 

mempertimbalngkaln allternaltif ya lng mungkin untuk menca lpali tujualn 

merekal, seperti membua lt kesepa  lkaltaln dengaln dokter, tera lpis, altalu 

dengaln piha lk malnalpun ya lng bisa l membualt kondisi palsalngalnnya l 

membalik balhkaln kemballi normall. 

d) Depresi (Depression). Dallalm talhalp ini individu mengallalmi stres da ln 

tekalnaln yalng tinggi dallalm menghaldalpi talntalngaln yalng terka lit dengaln 

kealdalaln palsalngaln merekal yalng memiliki disa lbilitals. Individu meralsal 

stres daln kelelalhaln secalral fisik malupun emosionall kalrenal peralwaltaln 

ya lng ha lrus ial lalkukaln secalral rutin daln intensif, meralsal kesepia ln daln 

isolalsi sosiall kalrenal meralwalt palsalngaln membutuhkaln walktu daln energi 

ya lng besa lr sehinggal menguralngi interalksi sosiall, daln aldalnya l bebaln 

finalnsia ll sertal bebaln galndal. Kondisi ini dalpalt mempengalruhi kesehaltaln 

mentall daln fisik individu, sertal memperburuk kuallitals hubungaln 

merekal dengaln palsalngaln. 

e) Penerimalaln (Alccepta lnce). Dallalm talhalp ini individu tela lh memiliki 

kesaldalraln, emosionall ya lng stalbil, ma lmpu mengontrol diri, daln 

menerimal palsalngaln dengaln kondisi disa lbilitals. Ial mengalmbil ta lnggung 

jalwalb untuk membalntu palsalngalnnyal daln mulali memperbaliki hubunga ln 
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sebalgali sualmi istri. Sela lin itu, individu mungkin mula li mencalri sumber 

dalya l daln dukungaln untuk memperkualt hubungaln rumalh talnggalnya l daln 

membalntu mengaltalsi talntalngaln yalng dihaldalpi sertal tetalp salling 

mendukung. 

Kubler Ross menya ltalkaln balhwal talhalpaln penerimalaln diri tidalk 

semualnya l terjaldi secalral berurutaln, daln tidalk semual oralng mengallalmi 

kelimal talhalpaln tersebut. Dikalrenalkaln setialp individu memiliki walktu daln 

tingkalt emosionall yalng berbedal-bedal (Suryalnto, 2020)  

Berbeda dengan Neff dan Germer yang menambahkan beberapa 

tahapan penerimaan diri yang dilalui oleh individu, yaitu: 

a) Resisting. Dalam tahap ini individu akan berusaha melawan perasaan 

yang dirasakan. Resisting ini bisa terjadi ketika individu menolak atau 

menantang aspek-aspek tertentu tentang diri mereka sendiri, baik secara 

sadar maupun tidak sadar. 

b) Exploring. Dalam tahap ini mengacu pada proses individu mencari tahu 

aspek-aspek diri sendiri secara mendalam. Ini melibatkan eksplorasi 

pemikiran, perasaan, keinginan, kebutuhan, minat dan identitas yang 

ada dalam diri individu. Tahap ini memungkinkan individu untuk lebih 

memahami siapa mereka sebenarnya, walaupun dalam prosesnya 

memunculkan perasaan tidak nyaman. 

c) Tolerating. Dalam tahap ini mengacu pada kemampuan individu untuk 

menerima dan bertahan dengan pikiran, perasaan, dan yang sedang 

terjadi. Ini melibatkan kesediaan untuk menghadapi dan menerima 

aspek-aspek tertentu tentang diri sendiri tanpa menghakimi, menolak, 

atau berusaha mengubahnya. Tolerating dalam tahap penerimaan diri 

adalah mengenali bahwa ada bagian dari diri yang tidak dapat diubah 

dan menemukan kedamaian serta pengertian di dalamnya. 

d) Allowing. Dalam tahap ini individu mulai membiarkan segala perasaan 

yang dirasakan dan menjadi apa adanya tanpa syarat. Ini melibatkan 

penerimaan yang lebih luas dan menerima diri sendiri dengan sepenuh 

hati, melepaskan harapan yang tidak realistis atau terlalu keras terhadap 
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diri sendiri dan menggantinya dengan penghormatan, kelembutan, dan 

kasih sayang. 

e) Befriending. Dalam tahap ini mengacu pada proses mencintai diri 

sendiri, serta membentuk hubungan yang positif dengan diri sendiri. Di 

tahap inilah individu mulai melihat makna yang dapat dan 

mempraktikkan kasih sayang pada diri sendiri dengan cara yang sama 

kita menunjukkan kasih sayang pada orang lain yang kita cintai. Ini 

termasuk memperlakukan diri dengan kebaikan dan memahami bahwa 

setiap manusia itu tidak sempurna (Febriana & Rahmasari, 2021) 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tahap penerimaan 

diri menurut Neff dan Germer adalah resisting, exploring, tolerating, 

allowing, dan befriending. 

 

4. Falktor-falktor yalng mempengalruhi penerimalaln diri 

Menurut Hurlock, falktor-falktor yalng mempengalruhi penerima laln diri 

terhaldalp kealdalaln dirinyal sendiri alntalral lalin : 

a) Pemalhalmaln diri, ditalndali dengaln mengenalli kepribaldialn dirinya l serta l 

kelebihaln daln kekuralngaln diri sendiri. Semakin individu memahami 

dirinya, semakin baik penerimaan dirinya 

b) Halralpaln yalng reallistis, ditalndali dengaln menginginkan sesualtu sesuali 

dengaln keadaan sekitar atau kondisi yang nyata.  

c) Tidalk aldalnya l halmbaltaln-halmbaltaln dalri lingkungaln, ditalndali dengaln 

individu malmpu mengontrol halmbaltaln yalng daltalng dalri 

lingkungalnnyal dengaln balik. 

d) Tingkalh lalku sosiall yalng mendukung, dita lndali dengaln aldalnya l 

dukungaln sosiall sertal emosionall dalri sekitalrnyal. 

e) Tidalk aldalnyal tekalnaln emosi beralt dalri lingkungaln, di ma lnal alka ln 

membualt seseoralng dalpalt melalkukaln yalng terbalik daln dalpa lt 

berpalndalngaln kelualr daln tidalk memiliki pa lndalngaln halnya l ke dallalm 

diri saljal. Hall ini memberikaln kondisi positif terha ldalp penila lialn da ln 

penerimalaln diri. 
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f) Pengaruh keberhalsilaln ya lng dia llalmi. Keberhasilan akan membalwa l 

dalmpalk positif dallalm upalya l penerimalaln diri dan sebaliknya 

kegagalan akan dapat mengakibatkan adanya penolakan diri. 

g) Penyesua lialn diri ya lng balik alkaln mengembalngkaln tingkalh la lku positif 

dallalm hidup l sehinggal alkaln menunjukkaln sikalp penerimalaln diri yalng 

balik. 

h) Pola asuh orang tua di masa kecil 

i) Konsep diri yalng stalbil alkaln menerimal dirinyal dengaln balik, begitu 

jugal seballiknya l (Ardilla & Herdiana, 2013) 

j) Religiusitas. Semakin tinggi religiusitas yang dimiliki individu maka 

akan lebih mudah baginya menerima ketetapan yang diberikan Tuhan 

kepadanya (Rahmawati, 2018) 

Sallovey daln Malyer berpendalpalt balhwal penerimalaln diri da lpalt 

dipengalruhi oleh kecerda lsaln emosi. Oralng ya lng cerdals secalral emosi lebih 

malmpu mengenalli peralsalaln daln saldalr alkaln sualsalnal halti malupun pikiraln 

tentalng sualsalnal haltinyal sendiri. Dengaln demikialn, individu tida lk mudalh 

lalrut daln dikua lsali emosinyal. Individu juga l malmpu mengendallikaln 

kestalbilaln emosinya l, bebals dalri peralsalaln cemals, kemurunga ln, 

ketersinggungaln alkibalt aldalnya l tekalnaln emosi beralt ya lng muncul da lri lualr 

dirinyal malupun diri sendiri (Ralhalyu & Alhyalni, 2017). Hurlock 

menambahkan agama juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi 

penerimaan diri, karena dengan agama diharapkan bisa mengendalikan 

emosi yang melampaui batas, terutama emosi yang dialami individu dalam 

penerimaan pasangan yang mengalami keterbatasan (Rahmawati, 2018) 

 

 Keharmonisan Keluarga B.

1. Pengertian keharmonisan keluarga 

 Kelualrgal aldallalh ikaltaln kelompok sosiall terkecil ya lng  merupalkaln 

persekutualn alntalral sualmi istri balik memiliki alnalk talnpal memiliki alnalk, 

altalu seoralng lalki-lalki altalu seoralng perempualn ya lng telalh sendirialn dengaln 

alnalk-alnalknyal. Jaldi kelualrgal aldallalh sekelompok malnusial yalng terdiri altals 
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sualmi, istri, alnalk-alnalk (bilal aldal) yalng terikalt perkalwinaln (Malhmudalh, 

2015) 

 Kelualrgal merupalkaln alrenal utalmal daln pertalmal untuk melalkukaln 

interalksi sosiall daln mengenall perilalku-perilalku ya lng dilalkukaln oleh ora lng 

lalin. Jugal kelualrgal sebalgali tonggalk alwall dallalm pengenallaln budalyal-

budalya l malsyalralkalt yalng malnal alnggotal kelualrgal belaljalr tentalng priba ldi 

daln sifalt oralng lalin di lualr dirinyal. Kalrenal itu, kelualrgal merupalkaln waldalh 

ya lng memiliki alrti penting dallalm pembentukaln kalralkter, hubunga ln 

kekeralbaltaln, sosiall daln krealtivitals palral alnggotalnya l. Bossalrd & Ba lll 

(dallalm Notosoedirdjo daln Laltipun, 2001) menalmbalhkaln balhwal palda l 

kelualrgal seseoralng dibesalrkaln, bertempalt tinggall, berinteralksi saltu dengaln 

ya lng lalin, dibentuknya l nilali-nilali, polal pemikiraln, daln kebia lsalalnnyal 

(Ulfialh, 2016) 

 (Riyaldi, 2013) menjelalskaln Islalm memberikaln sualtu konsep dallalm 

kehidupaln kelua lrgal, di malnal berkelualrgal alkaln mendaltalngkaln ketenalngaln 

baltin daln ketentralmaln jiwal, sebalgalimalnal firmaln Alllalh Swt. da llalm suralt 

Alrrum alyalt 21 ya lng berbunyi: 

نَكُم مَّوَدَّةًٔ  وَرَحْْةًَٔ  هَا وَجَعَلَ  بَـيـْ   إلِيَـْ
ا لتَِّسْكُنُـوٓا  نْ  أنَفُسِكُمْ  أزَْوَ جًٔ   وَمِنْ  ءَايَ تِهِ  أَنْ  خَلَقَ  لَكُم مِّ

لِكَ  لََيََت   لقَِوْم   يَـتـَفَكَّرُونَ   إِنَّ  فِ  ذَ 

Alrtinyal: Daln di alnta lral talndal-talndal kekualsalaln-Nyal iallalh Dial 

menciptalkaln untukmu istri-istri dalri jenismu sendiri, supalya l 

kalmu cenderung da ln mera lsal tenteralm kepa ldalnya l, daln 

dijaldikaln-Nyal dialntalralmu ra lsal kalsih daln sa lyalng. 

Sesungguhnya paldal yalng demikia ln itu bena lr-benalr terda lpalt 

talndal-talndal balgi kalum ya lng berfikir. (Q.S Ar-rum 30:21) 

 

 Istilalh “salkinalh” digunalkaln All-Qur‟aln untuk menggalmbalrkaln 

kenya lmalnaln kelualrgal. Istilalh ini memiliki alkalr kaltal yalng salmal dengaln 

“salkalnun” yalng beralrti tempalt tinggall. All-Qur‟aln menggunalkaln istilalh 

tersebut untuk menyebut tempa lt berlalbuhnya l setialp alnggotal kelualrgal 

dallalm sualsalnal ya lng nyalmaln daln tenalng sehinggal menjaldi lalhaln subur 
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untuk tumbuhnya l cintal kalsih (malwalddalh walralhmalh) dialntalral sesalmal 

alnggotalnyal (Ulfialh, 2016) 

 Kehalrmonisaln sebualh kelualrgal merupalkaln dalmbalaln seluruh individu, 

di malnal setialp oralng meralsalkaln ketenalngaln, kedalmalialn sertal terlibalt di 

dallalm kelualrgal. Tidalk aldal saltupun individu menginginka ln hall buruk 

terjaldi dallalm kelualrgalnyal. Oleh sebalb itu untuk mencalpali kehalrmonisaln 

tersebut membutuhka ln usalhal bersalmal dallalm kelualrgal. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Surya dijelaskan bahwa keharmonisan keluarga ialah 

terwujudnya keluarga yang bahagia karena adanya suatu interaksi antar 

anggota keluarga yang dapat memberikan kesan emosional yang 

menyenangkan atau membahagiakan bagi individu yang bersangkutan dan 

orang lain yang melihatnya sehingga tercipta kondisi yang sejalan, 

seimbang dan selaras dari berbagai aspek kehidupan (Komariyah et al., 

2020). 

 Gunalrsal & Gunalrsal mengemukalkaln balhwal kehalrmonisaln kelualrgal 

aldallalh kealdalaln kelualrgal yalng utuh daln balhalgial, di dallalmnyal terdalpalt 

ikaltaln kekelualrgalaln yalng memberikaln ralsal almaln daln tentralm balgi setialp 

alnggotalnyal, dengaln ditalndali oleh berkuralngnyal ketegalngaln, kekecewalaln, 

sertal menerimal seluruh kealdalaln daln keberaldalaln dirinyal (eksistensi sertal 

alktuallisalsi diri) yalng meliputi alspek fisik, mentall, daln sosiall (Irnadia 

Andriani, 2019) Halwalri menyebutkaln kehalrmonisaln kelualrgal alkaln 

terwujud alpalbilal malsing-malsing unsur dallalm kelualrgal dalpalt berperaln daln 

berfungsi sesuali dengaln malsing-malsing peraln yalng dimiliki sertal tetalp 

berpegalng teguh paldal nilali-nilali algalmal, sehinggal interalksi ya lng halrmonis 

alntalr alnggotal dallalm kelualrgal dalpalt diciptalkaln (Sukmal Haldi & 

Rusmalwalti, 2019) 

 Zalinun menalmbalhkaln kehalrmonisaln kelualrgal aldallalh kelua lrgal di 

malnal alnggota l di dallalmnya l bisal berhubungaln secalral seralsi daln seimbalng, 

salling memualskaln kebutuhaln alnggotal lalinnyal sertal memperoleh 

pemualsaln altals segallal kebutuhalnnyal. Dallalm kelualrgal halrmonis, seluruh 

alnggotal kelualrgal meralsal dicintali, daln mencintali, meralsal terpenuhi 
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kebutuhaln biologi da ln psikologisnyal, salling menghalrgali daln 

mengembalngkaln sistem interalksi yalng memungkinkaln setialp alnggota l 

menggunalkaln seluruh potensinyal (Muniriya lnto & Suhalrnaln, 2014) 

  Berdalsalrkaln uralialn di altals dalpalt disimpulkaln balhwal kehalrmonisaln 

kelualrgal merupalkaln kealdalaln kelualrgal yalng utuh daln balhalgial, diliputi oleh 

ralsal talnggung ja lwalb bersalmal yalng tinggi, di da llalmnyal penuh kalsih 

salya lng sehingga l terciptal ketenalngaln baltin daln ketentralmaln jiwal, salling 

mengisi kekuralngaln daln salling memberi kelebiha ln, dibalrengi jiwal ikhlals 

daln penerimalaln diri saltu salmal lalin. 

 

2. Ciri-ciri keharmonisan keluarga 

Menurut Walhyurini daln Mal‟shun kalralkteristik kelualrgal halrmonis yalitu 

ditalndali dengaln aldalnyal komunikalsi yalng balik alntalral malsing-malsing 

alnggotal kelualrgal. Komunikalsi yalng terjaldi bukaln bersifalt saltu alralh saljal, 

malsing-malsing memiliki kebeba lsaln untuk mengemuka lkaln pendalpalt. 

Terjaldinyal keterbukalaln dallalm komunikalsi kalrenal aldalnya l sika lp salling 

mencintali, menghalrgali, jujur, daln melindungi. (Alhmald et all., 2021) 

Riyaldi menjela lskaln ciri kelualrgal salkinalh sebalgalimalnal termalktub 

dallalm Allqur‟aln suralt Alrrum alyalt 21 yalitu mengalndung tigal unsur yalng 

menjaldi balngunaln kehidupaln sebalgali tujualn perkalwinaln dallalm Islalm. 

Pertalmal, litalskunuu illalihal yalng beralrti salkinalh, ketenalngaln, daln 

ketentralmaln, salling cintal daln kalsih salyalng, supalya l sualmi senalng daln 

tenteralm. Kewaljibaln istri berusalhal menenalngkaln sualmi. 

Kedual, malwalddalh altalu salling mencintali. Cintal bersifalt subjektif ya litu 

untuk kepentingaln oralng ya lng mencintali. 

Ketigal, ralhmalt altalu kalsih salyalng yalng bersifalt objektif, yalitu sa lya lng 

ya lng menja ldi lalndalsaln balgi cintal. Cintal semalkin lalmal malkin kualt daln 

malntalp. Cinta l halnyal malmpu bertalhaln paldal salalt perkalwinaln ma lsih balru 

daln mudal, sedalngkaln kalsih salyalng yalng mendominaln cintal (Riyadi, 2013) 

Ulfialh menalmbalhkaln balhwal dallalm kelualrgal salkinalh memiliki 

beberalpal kriterial alntalral lalin:  
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a) Hubungaln sualmi istri seimbalng 

b) Nalfsu seksuall tersallurkaln dengaln balik di jallaln Alllalh 

c) Alnalk terdidik menjaldi alnalk ya lng salleh daln sallehalh 

d) Terpenuhi kebutuhaln lalhir baltin sualmi istri 

e) Terjallin persaludalralaln yalng alkralb alntalral kelualrgal besalr pihalk sualmi daln 

pihalk istri 

f) Dalpalt mela lksalnalkaln aljalraln algalmal dengaln balik 

g) Menjallin hubungaln balik dengaln tetalngga 

h) Dalpalt hidup bermalsya lralkalt daln bernegalral secalral balik (Ulfiah, 2016) 

Halwalri menegalskaln balhwal aldal enalm kriterial kelualrgal halrmonis 

menurut Nick Stinnet da ln John DeFralin (1987) dallalm studinya l ya lng 

berjudul “The Naltion Study on Falmily Strenght, alntalral lalin : 

a) Kehidupaln beralgalmal dallalm kelualrgal 

Hall ini penting kalrenal dallalm algalmal terdalpalt nilali-nilali morall daln etikal 

kehidupaln. Berdalsalrkaln beberalpal penelitialn ditemukaln balhwal kelualrgal 

ya lng tidalk religius ya lng penalnalmaln komitmennya l rendalh altalu tidalk aldal 

nilali algalmal salmal sekalli cenderung terjaldi pertentalngaln konflik dallalm 

kelualrgal, balhkaln beralkhir dengaln broken home, perceralialn, perpisalhaln, 

talk aldal kesetialaln, kecalndualn NAlZAl (Nalrkotikal, Allkohol & Zalt Aldiktif) 

daln sebalgalinya l. 

b) Memiliki walktu bersalmal 

Kelualrgal halrmonis selallu mengupalyalkaln malnaljemen walktu, 

melualngkaln walktu untuk kumpul bersalmal, balik itu sekedalr berkumpul 

daln malkaln bersalmal. Hall ini alkaln semalkin mempereralt hubungaln alntalr 

alnggotal kelualrgal. 

c) Memiliki hubungaln yalng balik alntalr alnggotal kelualrgal 

Untuk menciptalkaln hubungaln ya lng balik malkal diperlukaln komunikalsi 

ya lng balik, demokraltis, daln timball ballik. Keterbukalaln dallalm komunikalsi 

membualt kelualrgal salling memalhalmi saltu salmal lalin. 

d) Salling menghalrgali saltu salmal lalin 
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Kelualrgal yalng halrmonis memberikaln tempalt nyalmaln balgi setia lp 

alnggotal kelualrgal, salling menghalrgali pendalpalt daln mengalpresialsi 

perubalhaln balik yalng terjaldi dalpalt membualt individu meralsal nya lmaln. 

e) Hubungaln yalng eralt alntalr dallalm kelualrgal 

Memiliki hubungaln ya lng eralt jugal menentukaln halrmonis altalu 

tidalknyal sebualh kelualrgal, alpalbilal dallalm sualtu kelualrgal tidalk memiliki 

hubungaln eralt malkal alntalral alnggotal kelualrgal tidalk aldallalgi ralsal salling 

memiliki daln ralsal kebersalmalaln alkaln kuralng. 

f) Keutuhaln kelualrgal 

Jikal dallalm kelualrgal mengallalmi malsallalh yalng kritis malkal prioritals 

utalmal aldallalh keutuhaln kelualrgal, pertalhalnkaln kelualrgal dalhulu lallu calri 

talhu malsallalhnyal daln selesalikaln secalral positif daln konstruktif (Hawari, 

2015) 

Berdalsalrkaln uralialn di altals dalpalt disimpulkaln  ciri-ciri kelualrgal 

halrmonis ya litu aldalnya l polal komunikalsi ya lng balik, salling mengha lrgali, 

aldalnyal kehidupaln beralgalmal, memiliki walktu bersalmal, terpenuhinyal 

kebutuhaln lalhir daln baltin, dalpalt menyelesalikaln malsallalh secalral positif, 

daln salling membalhalgialkaln. 

Kalvinkondallal mengemukalkaln dimensi kehalrmonisaln kelualrgal ya litu:  

a) Komunikalsi efektif, yalitu sualtu proses dimalnal alnggotal kelua lrgal dalpalt 

berbicalral daln mendengalr saltu salmal lalin dengaln calral yalng menghorma lti 

daln memalhalmi. Hall ini meliba ltkaln peningkaltaln kema lmpualn 

mendengalr daln berbicalral, mengaltalsi malsallalh bersalmal-salmal, daln 

membalngun hubungaln yalng lebih balik. Beberalpal calral untuk 

meningkaltkaln komunikalsi efektif dallalm kelualrgal meliputi: 

1) Mendengalrkaln alktif: memberikaln perhaltialn penuh daln mencobal 

memalhalmi palndalngaln oralng lalin. 

2) Menghindalri tudingaln daln menjalgal kaltal-kaltal positif: mengguna lkaln 

balhalsal yalng balik daln membualt oralng lalin meralsal dihalrgali. 

3) Berbicalral dengaln jelals: menyalmpalikaln pesaln dengaln jelals daln 

palstikaln lalwaln bicalral memalhalmi malksud pesaln tersebut. 
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4) Membalhals malsallalh yalng aldal daln calral untuk mengaltalsinyal, bukaln 

menya llalhkaln oralng lalin. 

5) Berbicalral paldal salalt yalng tepalt ya litu memalstikaln semual oralng dallalm 

situalsi yalng tenalng daln dalpalt menalnggalpi. 

6) Resolusi konflik, ya litu sebualh kondisi dimalnal kelualrgal dalpalt 

menyelesa likaln malsallalh dengaln konstruktif, salling mengha lrgali daln 

menerimal perbedalaln pendalpalt, salling mengerti daln memal‟alfkaln, 

sertal tetalp menjallalnkaln peralnnyal dengaln balik. 

b) Kesalbalraln altalu menalhaln diri, yalitu dimalnal setialp alnggotal kelualrga l 

salling memalhalmi, memiliki kesa lbalraln daln toleralnsi, sertal malu 

menyesualikaln diri untuk berusalhal meredalkaln ketegalngaln yalng 

mungkin terjaldi. Hall ini alkaln mengalralh paldal lingkungaln kelua lrgal yalng 

lebih balhalgial daln stalbil. 

c) Walktu berkuallitals bersalmal kelualrgal, merupalkaln salalt-salalt yalng 

dihalbiskaln bersalmal alnggotal kelualrgal yalng membalwal kedekaltaln, 

kebalhalgialaln, daln peningkaltaln hubungaln alntalr alnggotal kelualrgal. 

d) Identitals sebalgali kelualrgal, yalitu balnggal daln mengalkui sebalgali alnggotal 

kelualrgal. Identitals kelualrgal dalpalt mempengalruhi balgalimalnal seseoralng 

melihalt dirinyal sendiri daln balgalimalnal oralng lalin melihalt merekal. 

Selalin itu jugal dalpalt mempengalruhi perilalku daln nilali-nilali yalng 

dimiliki oleh alnggotal kelualrgal (Komariyah et al., 2020) 

Hubungaln sualmi istri ma lupun alnalk menjaldi balik alpalbilal dialntalra l 

ketigalnya l memiliki ralsal kalsih salyalng, ya lng dibuktikaln dengaln salling 

memberi perhaltialn. Hall ini dalpalt dilalkukaln dengaln aldalnya l talnggungja lwalb 

altals kewaljibaln yalng dimiliki ma lsing-malsing alnggotal kelualrgal (Murtadho, 

2009) 

 

3. Falktor-faktor yalng mempenga lruhi kehalrmonisa ln kelualrga l 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga menurut 

Hurlock (dalam Lilik Fauziah, 2009) adalah: 

a) Komunikasi interpersonal 
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Merujuk pada interaksi antara dua orang atau lebih yang 

melibatkan pertukaran informasi secara langsung. Ini melibatkan 

penyampaian dan penerimaan informasi, pemahaman, dan 

pembangunan hubungan antar individu. Hal ini tentunya dapat 

mencegah kesalahpahaman yang berujung masalah. 

b) Tingkat ekonomi keluarga 

Beberapa penelitian mengatakan tingkat ekonomi dapat 

mempengaruhi keharmonisan keluarga. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Jorgensen (dalam Lilik Fauziah, 2009) menemukan 

bahwa semakin tinggi sumber ekonomi keluarga maka akan 

mendukung tingginya stabilitas dan kebahagian keluarga, tetapi tidak 

berarti keluarga dengan kondisi ekonomi rendah mengalami 

ketidakharmonisan. Tingkat ekonomi dapat mempengaruhi 

keharmonisan keluarga apabila berada pada taraf yang sangat rendah 

sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang dapat menyebabkan 

stress keuangan. Kondisi inilah yang akan meningkatkan ketegangan 

dalam keluarga dan menimbulkan konflik dalam keluarga. 

c) Sikap orang tua 

Sikap orang tua memiliki peran penting dalam mempengaruhi 

keharmonisan keluarga, terutama hubungan orang tua dengan anak-

anaknya. Orang tua yang memiliki sikap otoriter akan membuat 

ketegangan dalam keluarga, anak merasa tertekan, tidak memiliki 

kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya, dan merasa tidak 

dihargai. Selain itu, orang tua yang permisif cenderung membebaskan 

anak sehingga anak tidak terkontrol dan tidak mendapat bimbingan 

dari orang tua. Kedua sikap tersebut dapat menyebabkan anak 

berperilaku menyimpang. Sedangkan orang tua yang demokratis dapat 

menjadi pendorong perkembangan anak ke arah yang positif. 

d) Ukuran keluarga 

Banyak sedikitnya jumlah anggota keluarga mempengaruhi 

keharmonisan keluarga. Keluarga yang lebih kecil memiliki 



42 

 

kemungkinan yang lebih besar untuk harmonis, karena orang tua dapat 

mengontrol perilaku anak, menetapkan aturan, mengasuh dan 

perlakuan efektif terhadap anak (Pusnita, 2021) 

Defrain mengemukakan Keharmonisan keluarga di pengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti keadaan ekonomi, keadilan bagi masing-

masing anggota didalam keluarga, hak kebebasan anggota keluarga, 

dan perdamaian dalam keluarga, bagaimana mereka menyelesaikan 

peselisihan. Sahli menambahkan faktor yang mempengaruhi 

keharmonisan keluarga antara lain : 

a) Mempunyai iman yang kokoh. 

b) Mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagai suami istri. 

c) Mempunyai sifat yang dewasa. 

d) Memberikan pengertian satu sama lain. 

e) Ikhlas dalam menerima kenyataan. 

f) Bersikap saling memaafkan setiap menyelesaikan sebuah 

permasalahan (Komariyah et al., 2020). 

 

4. Upa lya l menumbuhka ln kelualrgal halrmonis 

Upalyal membalngun kelualrgal salkinalh pertalmal-talmal bermulal dalri nialt 

ketikal melalkukaln pernikalhaln sebalgali ibaldalh. Motivalsi ibaldalh merupalkaln 

pedomaln yalng palsti dallalm setialp lalngkalh kehidupaln sualmi istri, da ln itulalh 

tempalt kemba lli altalu solusi terbalik alpalbilal sewalktu-walktu perkalwinaln daln 

rumalh talnggal menghaldalpi kemelut daln malsallalh. Kelualrgal salkinalh tida lk 

dalpalt terwujud begitu sa ljal, tetalpi diperlukaln ikhtialr altalu kialt-kialt untuk 

membinal, memelihalral, daln mempertalhalnkalnnya l. Aldal beberalpal kialt untuk 

membinal kelualrgal salkinalh, alntalral lalin: 

a) Islalm mengaljalrkaln algalr seoralng muslim memperhaltikaln kriterial dallalm 

memilih jodoh. Untuk menemuka ln jodoh yalng balik, halruslalh 

seseoralng membinal diri menjaldi muslim yalng balik. 

b) Di alntalral sualmi istri salling menutupi daln melengkalpi kekuralngaln. 
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c) Sualmi sebalgali kepallal kelualrgal waljib berupalyal untuk menciptalkaln 

sualsalnal yalng dalmali, nyalmaln, daln menyenalngkaln balgi segenalp 

alnggotal kelualrgal. 

d) Hall ya lng salngalt penting daln menentukaln aldallalh menghidupkaln 

sualsalnal kealgalmalaln daln keislalmaln yalng menjiwali kehidupaln dallalm 

kelualrgal alkaln menjaldikaln kelualrgal itu penuh kerukunaln, ketenalngaln, 

kebalhalgialaln, keberkalhaln. 

Oleh kalrenal itu, pembinalaln kelua lrgal salkinalh halrus mengedepalnkaln 

kebersalmalaln, pertalutaln baltin saltu salmal lalin, salling mengisi daln memberi, 

salling menerima l kekuralngaln daln kelebihaln, salling mengingaltkaln dengaln 

pedomaln paldal All-Qur‟aln daln als-sunalh (Ulfiah, 2016) 

Berbeda dengan Murtadho menyatakan bahwa umtuk mencipta lkaln 

kehalrmonisaln daln keutuhaln kelualrgal ada beberapa kebutuhan, alntalral lalin: 

a) Kebutuhaln vitall, berupal malkalnaln, palkalialn, daln tempalt tinggall. 

b) Kebutuhaln biologis, iallalh kebutuhaln-kebutuhaln yalng menya lngkut 

altals terbentuknyal generalsi-generalsi yalng mendaltalng, yalitu keturunaln-

keturunalnyal. 

c) Kebutuhaln psikologis, kebutuha ln ini balnya lk menyalngkut soa ll emosi. 

Dialntalralnya l kebutuhaln perlindungaln, kebutuhaln hiburaln, kebutuha ln 

pendidikaln, kebutuhaln pribaldi, daln sebalgalinya l (Murtadho, 2009) 

Hawari menambahkan bahwa keharmonisan keluarga akan tercipta jika 

setiap anggota keluarga mampu menjalankan peran dan tugasnya 

sebagaimana mestinya dan tetap memegan teguh norma-norma agama,  

sehingga akan tercipta hubungan sosial yang harmonis antar keluarga 

(Siahaan et al., 2018). 

 

 Disabilitas C.

1. Pengertian penyandang disabilitas 

Menurut Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial penyalndalng dia lrtikaln 

dengaln oralng yalng menya lndalng (menderital) sesualtu, sedalngkaln 

disalbilitals merupalkaln kaltal balhalsal Indonesial ya lng beralsall dalri kaltal seralpaln 
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balhalsal Inggris disa lbility (jalmalk:disalbilities) yalng beralrti calcalt altalu 

ketidalkmalmpualn. Penyalndalng disalbilitals dallalm undalng-undalng nomor 8 

talhun 2016 dimalknali sebalgali “Setialp oralng ya lng mengallalmi keterbaltalsaln 

fisik, intelektuall, mentall, daln altalu sensorik dallalm jalngkal walktu la lmal yalng 

dallalm berinteralksi dengaln lingkungaln dalpalt mengallalmi halmbaltaln daln 

kesulitaln untuk berpalrtisipalsi secalral penuh daln efektif dengaln walrgal 

negalral lalinnyal berdalsalrkaln kesalmalaln halk” (Kemenpppa, 2019) Dalam 

undang-undang ini disampaikan pesan bahwa disabilitas merupakan 

bagian dari keragaman dan pengalaman alami manusia. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa setiap orang bisa mengalami disabilitas kapanpun dan 

dimanapun, namun hal tersebut bukanlah suatu hal yang buruk bagi 

individu yang mengalaminya (Widinarsih, 2019). 

Realita bahwa manusia diciptakan berbeda menjadi dasar adanya 

istilah disabilitas, yang artinya disabilitas sebenarnya hanyalah sebuah 

perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan (Sugi Rahayu, Utami 

Dewi, 2015) Selalin sebalgali sualtu istilalh, memalknali “Penya lndalng 

Disalbilitals” jugal perlu dilihalt dalri segi rualng lingkupnyal, altalu bia lsal jugal 

disebut dallalm lingkup ralgalm disalbilitals. Dallalm palsall 4 alya lt (1) UU 

8/2016 ralgalm disalbilitals dibalgi menjaldi empalt yalitu disalbilitals fisik, 

disalbilitals intelektuall, disalbilitals mentall, daln altalu disalbilitals sensorik. 

Sedalngkaln paldal alyalt (2) lingkup disa lbilitals jugal dilihalt berdalsalrkaln 

jumlalh halmbaltalnnyal, alpalkalh disalbilitals tunggall, galndal (dual ralgalm 

disalbilitals), altalu multi (lebih dalri dual ralgalm disalbilitals) (Bappenas, 2021) 

Menurut UU Nomor 11 Ta lhun 2009 mengena li Kesejalhteralaln Sosia ll 

menjelalskaln disalbilitals merupalkaln balgialn dalri malsya lralkalt ya lng 

mempunyali kehidupaln kuralng lalya lk secalral kemalnusialaln sertal mempunyali 

kriterial malsallalh sosiall. Menurut Goffmaln sebalgalimalnal dikemukalkaln oleh 

Johnson, mengungka lpkaln balhwal malsallalh sosiall utalmal yalng diha ldalpi 

penya lndalng disa lbilitals aldallalh balhwal merekal albnormall dallalm tingka lt ya lng 

sedemikialn jelalsnyal sehinggal oralng lalin tidalk meralsal enalk altalu tidalk 

malmpu berinteralksi dengalnnya l. Lingkungaln sekitalr telalh memberikaln 
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stigmal kepaldal penyalndalng disalbilitals balhwal merekal dipalndalng tidalk 

malmpu dallalm segallal hall merupalkaln penyebalb dalri berbalgali ma lsallalh. 

Dallalm kealdalaln yalng serbal terbaltals daln alsumsi negaltif dalri oralng la lin, aldal 

sebalgialn dalri merekal ya lng terus berusa lhal untuk tidalk selallu bergalntung 

paldal oralng lalin (Widyastutik & Pribadi, 2019) 

 

2. Malcalm-malcalm penyalnda lng disalbilitals 

Jenis penya lndalng disalbilitals menurut UU No. 8 Ta lhun 2016 a ldallalh 

sebalgali berikut: 

a) Penyalndalng disalbilitals fisik, yalitu disalbilitals ya lng memiliki 

keterbaltalsaln yalng disebalbkaln kalrenal galnggualn paldal fungsi tubuh. 

Penyeba lb dalri disalbilitals fisik ini da lpalt muncul sejalk lalhir altalupun 

disebalbkaln kalrenal kecelalkalaln alntalral lalin almputalsi, lumpuh la lyuh 

altalu kalku, palralplegi, celebrall pallsy. 

b) Penyalndalng disalbilitals intelektuall, ya litu tergalnggunyal fungsi pikir, 

dengaln ciri-ciri khusus dialntalralnyal ditalndali dengaln tingka lt IQ di 

balwalh stalndalr raltal-raltal daln kesulita ln dallalm berkomunikalsi. Alntalra l 

lalin disalbilitals gralhital daln down syndrom. 

c) Penyalndalng disalbilitals mentall, yalitu tergalnggunyal fungsi pikir, 

emosi, daln perilalku. Yalng termalsuk dallalm jenis disa lbilitals ini 

alntalral lalin : 

1) Psikososiall dialntalralnya l skizofrenial, bipolalr, depresi, a lnxiety 

disorder, daln galnggualn kepribaldialn. 

2) Disalbilitals perkembalngaln yalng berpengalruh paldal kemalmpualn 

interalksi sosiall dialntalralnya l alutis daln hiperalktif. 

d) Penyalndalng disalbilitals sensorik ya litu tergalnggunyal sallalh saltu 

fungsi palncal inderal. Alntalral lalin disa lbilitals netral, disalbilitals rungu, 

daln/altalu disalbilitals wicalral. 

Seseoralng dalpalt mengallalmi jenis disa lbilitals di altals secalral tunggall, 

galndal, altalu multi dallalm jalngkal walktu yalng lalmal (palling sinhgka lt enalm 

bulaln daln/altalu bersifalt permalnen. Kealdalaln ini diteta lpkaln oleh tenalgal 
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medis sesuali dengaln ketentualn ya lng berlalku. Oralng dengaln disa lbilitals 

galndal altalu multi a ldallalh oralng dengaln disa lbilitals ya lng memiliki dua l altalu 

lebih ralgalm disa lbilitals, alntalral lalin disa lbilitals rungu-wicalral daln disa lbilitals 

netral-tuli (N. Salsabila et al., 2018) 

 

3. Problemaltikal disalbilitals dallalm kelualrgal 

Sama halnya dengan individu lainnya, penyandang disalbilitals juga l 

memiliki halk sertal kewaljibaln yalng salma l dddddi dallalm kehidupa ln 

bermalsyalralkalt seperti dallalm hall kegia ltaln altalu pekerjalaln, memiliki ha lk 

ya lng salmal soal perlindungaln yalng ma lnal algalr merekal mendalpaltkaln 

kealmalnaln serta l pembelalaln ketikal mengallalmi penindalsaln altalupun 

diskrimina lsi dalri kallalngaln malsya lralkalt lualr. Alkaln tetalpi, paldal reallitalnya l di 

malsyalralkalt pemenuhaln halk paldal disalbilitals malsih minim seka lli daln 

balhkaln merekal malsih sering dipalndalng sebelalh maltal oleh sebalgialn 

malsyalralkalt. Sehinggal hall ini menimbulka ln aldalnya l permalsallalhaln balgi 

disalbilitals dallalm lingkungaln malsyalralkalt. Permalsallalhaln disalbilitals yalng 

terlihalt dallalm lingkungaln malsyalralkalt aldallalh aldalnya l palndalngaln negaltif 

terhaldalp disa lbilitals. Malsyalralkalt mengalnggalp balhwal disalbilitals aldallalh 

oralng-oralng lemalh yalng halnyal bisal merugikaln oralng lalin diba lndingkaln 

dengaln ma lsyalralkalt yalng non disa lbilitals. Dallalm hall ini terlihalt balhwa l 

malsyalralkalt malsih memberikaln keterbaltalsaln kepaldal disalbilitals dallalm 

memperoleh halk-halk merekal (Widyastutik & Pribadi, 2019) 

Disalbilitals dalpalt mempengalruhi calral kelualrgal menjallalni kehidupa ln 

sehalri-halri daln dalpalt menimbulkaln beberalpal talntalngaln, alntalral lalin: 

a) Malsallalh kesehaltaln, oralng denga ln disalbilitals mungkin memerluka ln 

peralwaltaln kesehaltaln ya lng lebih intensif da ln sering diba lndingkaln 

dengaln oralng lalin. Hall ini da lpalt menjaldi bebaln finalnsia ll balgi 

kelualrgal daln dalpalt mengalnggu kegialtaln lalinnya l. 

b) Malsallalh alksesibilitals, oralng denga ln disalbilitals mungkin 

memerlukaln alksesibilitals yalng lebih balik ke falsilitals daln la lya lnaln 

publik. Nalmun, seringkalli falsilitals tersebut tidalk tersedial altalu tidalk 
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ralmalh terhaldalp oralng dengaln disalbilitals, sehinggal menjaldi 

talntalngaln balgi kelualrgal untuk memenuhi kebutuhaln oralng tersebut. 

c) Malsallalh stigmal daln diskrimina lsi, oralng dengaln disa lbilitals 

seringkalli menghaldalpi stigma l daln diskriminalsi dalri ma lsya lralkalt. 

Hall ini da lpalt menjaldi sumber tekalnaln balgi kelualrgal daln oralng 

dengaln disalbilitals sendiri. 

d) Malsallalh komunikalsi, oralng dengaln disalbilitals alkaln mengallalmi 

kesulita ln berkomunikalsi, teruta lmal jikal disalbilitals tersebut terkalit 

dengaln komunikalsi. Hall ini dalpalt menjaldi talntalngaln balgi kelualrga l 

daln oralng tersebut untuk terhubung denga ln oralng la lin daln 

mengikuti kegia ltaln sosiall (Huripah, 2014) 

 

 Bimbingan Konseling Keluarga Islam D.

1. Pengertian bimbingan konseling keluarga Islam 

Kata bimbingan secara etimologis berasal dari bahasa inggris 

“guidance” yang merupakan kata dalam bentuk mashdar (kata benda) yang 

berasal dari kata kerja “to guide” artinya menunjukkan, memberi jalan, 

atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi 

hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang (Riyadi, 2013) 

Sedangkan menurut Prayitno & Amti bimbingan adalah proses pemberian 

bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa 

orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang 

dibimbing dapat mengembangkan dirinya sendiri dan mandiri; dengan 

memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat 

dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku (Mahmudah, 

2015) 

Pietrofesa menyebutkan bahwa konseling merupakan proses seorang 

profesional (konselor) memberikan nasihat kepada individu (klien) dalam 

hal pemahaman diri, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah 

yang mana hasilnya sangat tergantung pada kualitas hubungan konseling 

(Riyadi & Adinugraha, 2021). Prayitno menambahkan konseling 
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merupakan proses pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui 

percakapan konseling oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya dengan 

tujuan untuk memecakan masalah dan memberikan solusi bagi orang yang 

mengalami kesulitan (klien) (Mahmudah, 2015). Konseling Islam 

merupakan kegiatan yang sifatnya membantu. Disebut membantu karena 

pada hakikatnya individu (klien) sendirilah yang perlu hidup sesuai ajaran 

Allah Swt. agar mereka selamat. Maka dari itu individu sendirilah yang 

harus aktif belajar memahami sekaligus melaksanakan ajaran Islam 

berdasarkan Al-Qur‟an dan hadis, yang mana akhirnya individu dapat 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, bukan sebaliknya 

penderitaan di dunia dan akhirat (Muttaqin et al., 2016). 

Melihat dari beberapa pengertian mengenai bimbingan dan konseling 

yang telah diuraikan diatas maka bimbingan dan konseling Islam menurut 

Achmad Mubarok merupakan upaya pemberian bantuan untuk individu 

atau kelompok yang tengah mengalami masalah baik bersifat lahiriyah 

maupun batiniyah dalam menjalankan kehidupannya melalui pendekatan 

agama, yakni dengan cara menghidupkan kembali kekuatan batiniyah 

dalam dirinya untuk mendorong menyelesaikan permasalahan yang sedang 

dialaminya (Prasetya, 2014) Sedangkan Atabik berpendapat bahwa 

bimbingan dan konseling keluarga ialah proses memberikan bantuan pada 

setiap anggota keluarga dengan pola kekeluargaan guna membantu 

mengatasi permasalahan atau mengoptimalkan potensi diri pada setiap 

bagian keluarga (Umam, 2021). 

Konsep mengenai bimbingan dan konseling keluarga Islam 

sebagaimana disampaikan oleh Faqih bahwa konseling perkawinan Islam 

adalah suatu memberikan bantuan kepada seseorang agar mereka sadar 

bahwa fitrah dirinya sebagai makhluk Allah Swt, dalam menjalankan 

pernikahan dan kehidupan berumah tangga haruslah sesuai dengan syari‟at 

dan ketentuan yang telah Allah Swt berikan, agar dapat merasakan 

kebahagaiaan dunia dan akhirat (Riyadi, 2013). 



49 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

bimbingan konseling keluarga Islam merupakan proses pemberian bantuan 

dan upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai 

keharmonisan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt. 

 

2. Tujuan bimbingan konseling keluarga Islam 

Menurut Glick dan Kessler (Goldenberg, 1983) dalam Latipun 

menjelaskan bahwa tujuan konseling keluarga secara umum ialah untuk 

(1) memberikan fasilitas komunikasi perasaan dan pikiran antar anggota 

keluarga, (2) mengubah permasalahan, ketidakfleksibelan, peran dan 

kondisi, dan (3) memberikan pelayanan sebagai suatu arahan dan pendidik 

peran tertentu yang ditujukan keada anggotanya (Mahmudah, 2015) 

Tujuan dari konseling keluarga pada hakikatnya merupakan layanan 

yang bersifat profesional dengan tujuan berikut :  

a) Memberikan bantuan kepada setiap anggota keluarga dalam memahami 

dan belajar mengenai dinamika keluarga yang merupakan hasil 

pengaruh hubungan antar sesama anggota keluarga. 

b) Memberikan bantuan kepada anggota keluarga agar dapat menerima 

kenyataan bahwa jika disetiap anggota keluarga mengalami 

permasalahan maka akan berpengaruh pada anggota keluarga lainnya, 

baik pada pendapat, harapan, maupun pola komunikasi dengan keluarga 

lainnya. 

c) Untuk mengupayakan agar anggota keluarga mampu tumbuh dan 

berkembang dan mencapai keseimbangan dalam kehidupan berumah 

tangga. 

d) Mengembangkan rasa penghargaan diri dari seluruh anggota keluarga 

kepada anggota keluarga yang lain. 

e) Membantu anggota keluarga mencapai kesehatan fisik agar fungsi 

keluarga menjadi maksimal. 

f) Membantu individu keluarga yang dalam keadaan sadar bahwa diri 

sendiri bermasalah, untuk mencapai pemahaman yang lebih baik 
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tentang dirinya sendiri dan nasibnya sehubungan dengan kehidupan 

keluarganya (Ulfiah, 2016) 

Faqih menjelaskan tujuan bimbingan dan konseling pernikahan antara 

lain :  

a) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang 

berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan: 

1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam 

2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam 

3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan 

menurut Islam 

4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan 

pernikahan 

5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan 

ketentuan (syariat) Islam 

b) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang 

berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya antara lain dengan: 

1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga 

(berumah tangga menurut Islam) 

2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut 

Islam 

3) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan 

berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran 

Islam 

4) Membantu individu memahami melaksanaan pembinaan kehidupan 

berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam 

c) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan 

jalan: 

1) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya 

2) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta 

lingkungannya 



51 

 

3) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi 

masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam 

4) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah 

yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam 

d) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan 

rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih 

baik, yakni dengan cara: 

1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah 

tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar 

tidak menjadi permasalahan kembali 

2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga 

menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah) (Zaini, 2015) 

 

3. Asas bimbingan dan konseling pernikahan 

Asas-asas bimbingan dan konseling pernikahan adalah landasan yang 

dijadikan pegangan atau pedoman dalam melaksanakan bimbingan dan 

konseling pernikahan, yang berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadis. Adapun 

asas-asas bimbingan dan konseling pernikahan menurut Faqih antara lain: 

a) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat  

Bimbingan dan konseling keluarga Islam secara umum bertujuan 

untuk membantu individu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup 

di dunia dan di akhirat. Prinsipnya, bahwa apa yang dilakukan anggota 

keluarga di dunia sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, 

sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-baqarah ayat 201: 

نْـيَا حَسَنَةًٔ وَّفِ الْ خِرةَِ حَسَنَةًٔ وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ  هُمْ مَّنْ يّـَقُوْلُ رَبّـَنَآ ا تنَِا فِ الدُّ  وَمِنـْ

Artinya: “Di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, 

berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta 

lindungilah kami dari azab neraka” (Q.S Al-baqarah: 201) 

 

b) Asas sakinah, mawaddah, wa rahmah 

Pada umumnya keluarga dibentuk agar dapat mewujudkan keluarga 

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yaitu keluarga yang tenang, 
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tenteram, penuh kasih dan sayang. Quraish Shihab mengemukakan bahwa 

segala macam perasaan cinta, kasih, dan sayang yang tercermin dalam 

sikap dan perilaku harus didasari iktikad (keyakinan) untuk mendatangkan 

kebaikan dan menolak segala hal yang merusak (Nurani, 2021) Hal ini 

sebagaimana dianjurkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang 

berbunyi: 

نَكُمْ  مَّوَدَّةًٔ  وَّرَحَْْةًٔ   اِنَّ   هَا وَجَعَلَ  بَـيـْ وَمِنْ ا ي تِهٓ  انَْ  خَلَقَ  لَكُمْ  مِّنْ  انَْـفُسِكُمْ  ازَْوَاجًٔا لتَِّسْكُنُـوْٓا الِيَـْ

لِكَ  لَ ي ت   لقَِّوْم   يّـَتـَفَكَّرُوْن  فِْ  ذ 

Alrtinyal: “Daln di alntalral talndal-talndal kekualsalaln-Nyal ia llalh Dial 

menciptalkaln untukmu istri-istri dalri jenismu sendiri, supalyal 

ka lmu cenderung da ln mera lsal tenteralm kepa ldalnya l, daln 

dijaldikaln-Nyal dialntalralmu ralsal kalsih daln salyalng. 

Sesungguhnyal paldal yalng demikia ln itu benalr-benalr terda lpalt 

ta lndal-talndal balgi kalum yalng berfikir”. (Q.S Ar-rum: 21) 

 

c) Asas komunikasi dan musyawarah 

Dengan adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga maka 

akan timbul hubungan yang baik dan saling perhatian. Begitu juga dengan 

membiasakan bermusyawarah maka akan memberikan hubungan yang 

demokratis, tidak kaku menyampaikan ide, gagasan dan pendapat dalam 

rangka kebaikan keluarga. Dengan hal ini maka segala isi hati dan pikiran 

akan dipahami oleh semua pihak. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S 

Al-Imran ayat 159: 

نَ اللّ ِ لنِْتَ لََمُْ  وَلَوْ كُنْتَ فَظِّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَنْـفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكََۖ فاَعْفُ عَن ـْهُمْ  بِاَ رَحَْْة  مِّ

  ؕ َ يُُِبُّ الْمُتـَوَ كِّ لِيْ   اِنَّ اللّ 
 ِ  وَاسْتـَغْفِرْ لََمُْ وَشَاوِرْهُمْ فِ الَْمْرِ  فاَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللّ 

Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap 

keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari 

sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah 

ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 

dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah 

membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya 
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Allah mencintai orang-orang yang bertawakal” (Q.S Al-Imran: 

159) 

 

d) Asas sabar dan tawakal 

Sabar menurut Najhati adalah indikator penting terciptanya kesehatan 

mental pada diri seseorang. Di mana seseorang dapat menanggung beban 

berat yang dialaminya, tegar menghadapi cobaan dari Allah Swt (Riyadi, 

2013) sebab dengan sabar dan tawakal maka akan diperoleh kejernihan 

berpikir, sehingga bisa dengan bijak mengambil keputusan. Quraish 

Shihab menilai esensi sabar yaitu sebagai bentuk kemampuan dalam 

mengontrol emosi. Sementara itu, Hamka (dalam Hadi) mengatakan 

bahwa sabar merupakan sikap yang tumbuh dari jiwa yang kuat dan 

terlatih. Di mana sikap tersebut akan dimiliki melalui jalan mengontrol diri 

dan kuat menghadapi berbagai ujian dengan disertai syukur kepada Allah 

dan memegang teguh ketakwaan  (Ali et al., 2021) Sebagaimana firman 

Allah dalam Q.S Al-Ashr ayat 3 : 

تِ وَتَـوَاصَوْا بِِلَْْقِّ ەۙ وَتَـوَاصَوْا بِِلصَّبِْ    لِح   اِلَّ الَّذِيْنَ ا مَنُـوْا وَعَمِلُوا الصّ 

Artinya: ”Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta 

saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran”. (Q.S Al-

Ashr:3)  

 

e) Asas manfaat (maslahat)  

Dalam bimbingan dan konseling keluarga asas manfaat lebih 

mengutamakan pada mencari manfaat dan maslahat sebesar-besarnya, baik 

bagi individu, anggota keluarga, secara keseluruhan, dan bagi masyarakat 

pada umumnya termasuk bagi kehidupan kemanusiaan. Sebagaimana 

friman Allah dalam Q.S An-nisa ayat 128:  

ا   نـَهُمَا صُلْ حًٔ  بَـعْلِهَا نُشُوْزًٔا اوَْ اِعْراَضًٔا فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ انَْ يُّصْلِحَا بَـيـْ
وَاِنِ امْراَةٌَ خَافَتْ مِنْْۢ

َ كَانَ بِاَ تَـعْمَلُوْ نَ خَبِيـْرًٔ ا  وَاِنْ تُُْسِنُـوْا وَتَـتـَّقُوْا فاَِنَّ اللّ 
 
رٌ  وَاحُْضِرَتِ الْنَْـفُسُ الشُّحَّ  وَالصُّلْحُ خَيـْ

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau 

bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian 

yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), 
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walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu 

berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan 

sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa 

yang kamu kerjakan” (Q.S Annisa:128) 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas-asas dalam 

bimbingan konseling keluarga Islam terdiri dari 1) Asas kebahagiaan 

dunia dan akhirat 2) Asas sakinah, mawaddah warahmah 3) Asas 

komunikasi dan musyawarah 4) Asas sabar dan tawakal 5) Asas manfaat 

(maslahat) (Mahmudah, 2015) 

 

 Relevalnsi Penerimalaln Diri dengaln Kehalrmonisaln Kelualrgal E.

Perkalwinaln merupalkaln perjalnjialn salkrall alntalral kedual belalh pihalk 

(palsalngaln sua lmi daln istri) untuk mewujudka ln kebalhalgialaln talnpal dibaltalsi 

walktu tertentu da ln memiliki sifa lt religius (aldalnyal alspek iba ldalh) 

(Erwinsyahbana, 2012) Memiliki kelua lrgal halrmonis merupalkaln dalmbalaln 

palsalngaln sualmi istri dallalm kelualrgal. Dallalm kelualrgal halrmonis, seluruh 

alnggotal kelualrgal meralsal dicintali daln mencintali, meralsal terpenuhi 

kebutuhaln psikologis da ln biologisnyal, salling menerimal kelebihaln daln 

kekulralngaln, salling menghalrgali, daln aldalnyal komunikalsi yalng interalktif 

alntalr alnggota l kelualrgal (Muniriyanto & Suharnan, 2014) 

Penyalndalng disalbilitals ya lng telalh melalngsungkaln perkalwinaln tidalk 

alkaln lepals kewa ljibalnnyal sebalgali seoralng sualmi daln istri. Oleh ka lrenal itu, 

kedualnyal perlu salling mengerti, memalhalmi, sertal memenuhi halk daln 

kewaljibaln ma lsing-malsing. Mewujudkaln kelualrgal halrmonis bukalnlalh 

sualtu hall yalng mudalh, permalsallalhaln pernikalhaln ya lng diha ldalpi 

penya lndalng disa lbilitals salngalt kompleks. A ldalnya l keterbaltalsaln fungsi 

tubuh kemudialn menimbulkaln malsallalh mobilitals (Khasanah, 2022). 

Aldalnyal keterbaltalsaln dallalm penyalndalng disalbilitals mempengalruhi calral 

kelualrgal menjallalni kehidupaln sehalri-halri, seperti timbulnyal malsallalh 

kesehaltaln, ma lsallalh alksesibilitals, malsallalh ekonomi, malsallalh psikologis, 

malsallalh stigma l, daln malsallalh komunikalsi (Huripah, 2014) Adanya stigma, 
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diskriminasi, dan prasangka terhadap penyandang disabilitas 

mempengaruhi kehidupan mereka, membatasi kemandirian mereka, dan 

membuat mereka terisolasi (Smart, 2019) 

Individu yang memiliki pasangan disabilitas akan mengalami 

kesulitan, hal ini karena adanya stigma yang terkait dengan disabilitas, dan 

persepsi bahwa hidup dengan seseorang yang memiliki disabilitas akan 

lebih sulit. Diantaranya individu akan semakin besar peran 

tanggungjawabnya sebagai pasangan disabilitas karena keterbatasan 

pasangannya dapat berpengaruh pada sistem keuangan mereka sehingga 

dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan juga sistem pendidikan 

individu tersebut masih tetap mempunyai kewajiban dalam bertangggung 

jawab mencari nafkah dan juga memenuhi kebutuhan keluarganya 

(Nurchayati, 2022). mengalami perubahan fisik dan stress psikologis 

karena tekanan atau situasi sulit, memiliki beban ganda seperti merawat 

pasangan yang disabilitas serta merawat anak jika memiliki, dan tidak 

terpenuhinya kebutuhan rasa aman (Anggraini & Hendriani, 2015). 

Sitanggang dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dalam 

membangun keluarga yang harmonis, penyesuaian dan penerimaan 

menjadi hal yang penting, karena dalam keluarga bukan hanya seberapa 

besar tingkat kecocokan dengan pasangan, akan tetapi seberapa besar 

kemampuan dan kesediaan untuk mengatasi ketidakcocokan tersebut. 

Selain itu, menerima setiap kelebihan, kelemahan, dan kekurangan 

masing-masing, serta kemampuan untuk mengatasi setiap permasalahan 

yang muncul (Sitanggang, 2023) 

Hurlock mengatakan dallalm penyesualialn sosiall, individu ya lng 

memiliki penerima laln diri alkaln meralsal almaln untuk menerimal oralng lalin, 

memberikaln perhaltialnnyal paldal oralng la lin, menalruh minalt terhaldalp oralng 

lalin, seperti menunjuka ln ralsal empalti daln simpalti (Permatasari & 

Gamayanti, 2014) Jikal alnggotal kelualrgal malmpu menerimal diri merekal 

sendiri, terma lsuk kekuralngaln daln kelebihaln ya lng merekal miliki, ma lkal 

kelualrgal tersebut alkaln lebih halrmonis. Hall ini kalrenal setialp alnggota l 
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kelualrgal tidalk meralsal tertekaln untuk menjaldi sesualtu ya lng tida lk merekal 

inginkaln altalu tidalk sesuali dengaln kepribaldialn merekal. Penerimalaln diri 

jugal dalpalt membalntu alnggotal kelualrgal untuk lebih terbukal daln jujur sertal 

lebih malmpu menerima l kekuralngaln daln kelebihaln oralng lalin di da llalm 

kelualrgal. Ini alkaln membalntu kelualrgal untuk lebih salling mengha lrgali daln 

memalhalmi sa ltu salmal lalin, sehinggal kehalrmonisaln kelualrgal alkaln terjaga. 

Dalam hal ini individu yang memiliki pasangan disabilitas tidak akan 

menganggap kondisi pasangannya sebagai hambatan untuk mencapai 

keharmonisan. 

Di sisi la lin, jikal seseoralng tidalk ma lmpu menerimal diri merekal sendiri, 

merekal mungkin mera lsal tidalk puals dengaln diri merekal sendiri daln terus-

menerus mencalri calral untuk menjaldi sesualtu yalng tidalk mungkin. Hall ini 

dalpalt menyebalbkaln tekalnaln daln ketegalngaln di dallalm kelualrgal. Oleh 

kalrenal itu, penting ba lgi setialp alnggotal kelualrgal untuk memperlalkukaln diri 

sendiri dengaln kalsih salya lng daln penerimalaln, sertal memberi dukungaln 

kepaldal oralng lalin di dallalm kelualrgal untuk melalkukaln hall ya lng sa lmal. Ini 

alkaln membalntu kelualrgal untuk menjaldi lebih halrmonis daln salling 

menghalrgali saltu salmal lalin. 

 

 Urgensi Bimbingan Konseling Keluarga Islam dalam Pembentukan F.

Keluarga Harmonis Bagi Individu yang Memiliki Pasangan 

Disabilitas 

Secara umum, individu yang memiliki pasangan disabilitas akan 

mengalami kesulitan, hal ini karena adanya stigma yang terkait dengan 

disabilitas, dan persepsi bahwa hidup dengan seseorang yang memiliki 

disabilitas akan lebih sulit. Diantaranya individu akan semakin besar peran 

tanggungjawabnya sebagai pasangan disabilitas karena keterbatasan 

pasangannya dapat berpengaruh pada sistem keuangan mereka sehingga 

dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan juga sistem pendidikan 

individu tersebut masih tetap mempunyai kewajiban dalam bertangggung 

jawab mencari nafkah dan juga memenuhi kebutuhan keluarganya 
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(Nurchayati, 2022) mengalami perubahan fisik dan stress psikologis 

karena tekanan atau situasi sulit, memiliki beban ganda seperti merawat 

pasangan yang disabilitas serta merawat anak jika memiliki, dan tidak 

terpenuhinya kebutuhan rasa aman (Anggraini & Hendriani, 2015) 

Fenomena di atas menunjukkan bahwa individu yang memiliki 

pasangan disabilitas perlu mendapatkan kegiatan bimbingan konseling 

keluarga Islam. Bimbingan konseling keluarga Islam menurut Faqih ialah 

memberikan bantuan kepada seseorang agar mereka sadar bahwa fitrah 

dirinya sebagai makhluk Allah Swt, dalam menjalankan pernikahan dan 

kehidupan berumah tangga haruslah sesuai dengan syari‟at dan ketentuan 

yang telah Allah Swt berikan, agar dapat merasakan kebahagaiaan dunia 

dan akhirat (Riyadi, 2013)  

Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai pondasi masyarakat yang 

kuat dan harmonis. Oleh karena itu, penting bagi individu yang memiliki 

pasangan disabilitas untuk mendapatkan bantuan bimbingan konseling 

keluarga Islam, karena dalam pelaksanaannya terdapat asas untuk 

membantu membangun keluarga yang harmonis, diantaranya: pertama, 

asas kebahagiaan dunia dan akhirat, yang mana anggota keluarga dalam 

melakukan sesuatu di dunia sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan di 

akhirat. kedua, asas sakinah mawaddah wa rahmah, yaitu keluarga yang 

diselimuti dengan ketenangan, ketentraman, penuh kasih dan sayang. 

Ketiga, asas komunikasi dan musyawarah, yaitu membangun komunikasi 

yang efektif dan bermusyawarah ketika terjadi masalah. Keempat, asas 

sabar dan tawakal sehingga terhindar dari keputusan yang salah. Kelima, 

asas manfaat, yaitu mencari manfaat baik bagi individu maupun anggota 

keluarga (Mahmudah, 2015) 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kondisi individu yang mempunyai pasangan disabilitas akan kesulitan 

menerima kondisi pasangannya, individu tersebut mengalami stress 

psikologis, tekanan emosional, beban ganda, beban finansial, tidak 

terpenuhinya kebutuhan rasa aman, apalagi jika tidak adanya dukungan 
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dari keluarga serta adanya stigma dan diskriminasi masyarakat terkait 

disabilitas sehingga menyebabkan keharmonisan keluarga terganggu. 

Berdasarkan situasi tersebut bimbingan konseling keluarga Islam sangat 

lah diperlukan dalam membantu mencari solusi dalam permasalahan 

keluarga secara terarah, terus menerus, terstruktur berdasarkan ajaran 

syariat Islam. Tak hanya itu, faktor pendukung dalam membantu 

menciptakan keharmonisan keluarga salah satunya yakni dengan adanya 

menerapkan asas-asas bimbingan dan konseling keluarga Islam. 
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BAB III 

PENERIMAAN DIRI  DAN KEHARMONISAN KELUARGA 

DISABILITAS DI MAJELIS PENGAJIAN DIFABEL SEMARANG 

 

A. Gambaran Umum Majelis Pengajian Difabel Semarang 

1. Profil 

  Majelis Pengajian Difabel (MPD) Kota Semarang merupakan suatu 

wadah syiar untuk menjaga akidah dan wahana komunikasi penyandang 

berbagai jenis disabilitas di kota Semarang, terbentuk pada tahun 2018 

dengan tujuan memberikan fasilitas belajar bagi penyandang disabilitas 

untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang Islam, terutama mengenai 

tata cara ibadah bagi penyandang disabilitas. Kajian ini di isi oleh pemuka 

agama yang ahli dalam bidangnya dan diikuti oleh ratusan jamaah 

penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Kajian ini 

dilaksanakan satu bulan sekali dengan tema yang berbeda-beda dan 

diakhiri sesi tanya jawab sehingga menjawab berbagai persoalan yang 

dialami para jamaah disabilitas terkait ibadahnya (Wawanacara Ibu N 

pengurus MPD, via whatsapp, 2 Agustus 2023) 

 

2. Sejarah singkat 

Majelis Pengajian Difabel dibentuk karena masih banyaknya 

masyarakat yang memandang sebelah mata keberadaan penyandang 

disabilitas. Di samping itu, sarana serta prasarana untuk menimba belum 

ramah disabilitas. Kesulitan-kesulitan yang dialami penyandang disabilitas 

pun beragam, diantaranya disabilitas daksa sulit untuk beribadah ke 

Masjid karena akses masuk ke tempat ibadah harus melalui tangga/naik 

trap, disabilitas rungu sulit untuk memahami isi kajian agama karena tidak 

ada fasilitas juru bahasa isyarat, dan disabilitas netra kesulitan menentukan 

arah kiblat ketika akan melaksanakan sholat masjid karena kurangnya 

kepedulian masyarakat untuk membantu mereka (Wawanacara Ibu N 

pengurus MPD, via whatsapp, 2 Agustus 2023) 



60 

 

Tidak hanya itu, founder komunitas difabel yang ada di Kota 

Semarang mayoritas non Islam yang dalam kegiatan keagamaan mereka 

(Perayaan hari besar agama) seringkali melibatkan teman-teman disabilitas 

muslim. Hal ini tentu saja rawan bagi terjaganya akidah penyandang 

disabilitas muslim khususnya yang ada di Kota Semarang (Wawanacara 

Ibu N pengurus MPD, via whatsapp, 2 Agustus 2023) 

Berawal dari rasa keprihatinan dan tergerak untuk menjaga akidah 

para penyandang disabilitas muslim di Kota Semarang, membuat Pak 

Basuki (disabilitas netra), Bu Nien (disabilitas rungu), Bu Aysah Ardani 

(disabilitas daksa), dan Bu Wiwik Ariyani (non disabilitas) berinisiatif 

untuk mengadakan pengajian khusus bagi para penyandang disabilitas kota 

Semarang. Pengajian ini  dilaksanakan berpindah dari satu masjid ke 

masjid yang lain, dengan tujuan di samping syiar agama untuk 

penyandang disabilitas sekaligus berupaya mengedukasi takmir masjid 

agar tempat ibadah menyediakan akses untuk para penyandang disabilitas 

(Wawanacara Ibu N pengurus MPD, via whatsapp, 2 Agustus 2023) 

Majelis Pengajian Difabel kota Semarang dibentuk pada tanggal 23 

Februari 2018 di daerah Anjasmara kec. Semarang Barat kota Semarang. 

Awalnya pengajian perdana hanya dihadiri oleh 20 orang Penyandang 

Disabilitas. Bukan hal yang mudah untuk mengajak para penyandang 

disabilitas menghadiri pengajian, ketidakhadiran mereka salah satunya 

karena tidak ada pengganti uang transport dan tidak ada bingkisan, 

dikarenakan sebelumnya mereka terbiasa menerima ganti uang transport 

dan bingkisan apabila mengikuti kegiatan bersama founder Komunitas 

Difabel yang non Islam (Wawanacara Ibu N pengurus MPD, via whatsapp, 

2 Agustus 2023) 

Minimnya jama‟ah yang hadir tidak menyurutkan langkah para 

founder MPD untuk terus melaksanakan pengajian bagi Penyandang 

Disabilitas. 

”awalnya kami melakasanakan pengajian dua bulan sekali setiap ahad 

pertama mba...mulai jam 08.30-11.30 WIB...lalu Alhamdulillah sejak 

September 2018 kami laksanakan pengajian sebulan 
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sekali...jama‟ahnya juga makin banyak...nggak hanya teman-teman 

disabilitas aja...tapi orang tua anak-anak berkebutuhan khusus juga 

ikut”. (Wawanacara Ibu N pengurus MPD, via whatsapp, 2 Agustus 

2023) 

 

Sebelum pandemi, jama‟ah yang hadir bisa mencapai 350-400 orang. 

Bukan hanya dari wilayah kota Semarang saja, tetapi juga dari berbagai 

daerah disekitarnya, seperti Kendal, Demak, Pati, Kudus, Solo, dan 

Kab.Semarang. Tempat pelaksanaan pengajian pun dilaksanakan di 

beberapa masjid, antara lain Masjid Jami‟ Mijen, Masjid Mabaul Qo‟ir 

RRI Semarang, Masjid UNISULLA Semarang, Masjid An-Nur Lamper 

Tengah, Masjid Agung Jawa Tengah dan Masjid Raya Baiturahman Jl. 

Gendong  Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Semarang (Wawanacara Ibu N 

pengurus MPD, via whatsapp, 2 Agustus 2023) 

Pada saat pandemi (tahun 2020), kegiatan pengajian di MPD 

dilakukan secara online, yaitu melalui aplikasi Zoom dan Youtube, 

tentunya dengan diiringi juru bahasa isyarat untuk membantu penyandang 

disabilitas rungu. Lalu pada bulan Desember 2021, Majelis Pengajian 

Difabel mulai mengadakan Pengajian tatap muka kembali dengan 

membatasi jumlah jama‟ah yang hadir maksimal 75 orang dengan 

ketentuan prokes sesuai aturan pemerintah. Sedangkan jama‟ah yang tidak 

berkesempatan hadir bisa mengikuti pengajian secara online melalui Zoom 

dan Youtube. Jumlah jama‟ah sampai saat ini sebanyak 400 orang, dengan 

jumlah relawan 40 orang, dan pengurus 3 orang (Wawanacara Ibu N 

pengurus MPD, via whatsapp, 2 Agustus 2023) 

 

3. Visi misi 

Visi dari Majelis Pengajian Difabel yaitu membina penyandang 

disabilitas yang memiliki akhlaqul karimah, mandiri, dan mulia. 

Sedangkan misinya antara lain: a) mengedepankan rasa persatuan dan 

kesatuan serta persaudaraan sesama penyandang disabilitas muslim 

khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya (Ukhuwah Islamiah)  

b) menumbuhkan rasa kepedulian dan sosial kepada sesama penyandang 
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disabilitas dan masyarakat pada umumnya c) menumbuhkan rasa cinta, 

syukur, ikhlas dan tawakal kepada Allah dan mengharapkan keridhoan-

Nya d) menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Saw. dengan 

menjalankan sunnahnya guna memperoleh syafaatnya di hari akhir 

(Wawanacara Ibu N pengurus MPD, via whatsapp, 2 Agustus 2023) 

 

4. Sarana dan prasarana 

Majelis Pengajian Difabel sampai saat ini belum memilik sarana dan 

prasarana Organisasi. Segala kebutuhan untuk aktifitas organisasi (Laptop, 

komputer, sound system dan sebagaimya) menggunakan milik pribadi dan 

bantuan fasilitas dari takmir masjid yang digunakan untuk pelaksanakaan 

Pengajian. Majelis Pengajian Difabel tidak memungut iuran dari 

jamaahnya (Wawanacara Ibu N pengurus MPD, via whatsapp, 2 Agustus 

2023) 

 

5. Kegiataan 

Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain: a) pengajian rutin 

sebulan sekali pada minggu pertama b) kegiatan sosial jelang Ramadhan 

berupa membagi peralatan shalat untuk penyandang disabilitas c) 

pembagian sembako untuk penyandang disabilitas dhuafa dan disabilitas 

terdampak covid-19 d) suka bersama dan pembagian paket lebaran untuk 

jama‟ah MPD e) pembagian daging kurban untuk penyandang disabilitas 

f) memberdayakan usaha dan ekonomi jama‟ah dengan memberikan 

bantuan alat usaha berupa mesin bordir dan alat membuat ceriping listri g) 

memberikan handphone bagi mahasiswa/mahasiswi disabilitas netra 

sebagai sarana untuk menunjang proses belajar (Wawanacara Bu N 

pengurus MPD, via whatsapp, 2 Agustus 2023) 
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B. Penerimaan Diri Terhadap Pasangan Disabilitas di Majelis Pengajian 

Difabel Semarang 

Individu yang memiliki pasangan disabilitas secara umum akan 

merasakan stress psikologis karena tekanan atau situasi sulit harus 

memiliki beban ganda seperti merawat pasangan dengan kondisi 

disabilitas, merawat anak jika memiliki, bahkan menanggung beban 

finansial untuk biaya pengobatan pasangannya juga untuk memenuhi 

kebutuhan dalam rumah tangga. Kondisi ini bisa memberi efek pada 

kualitas hubungan suami istri yang berdampak pada keharmonisan 

keluarga. Individu yang tidak mampu bertahan dengan kondisi pasangan 

yang disabilitas akan memilih untuk bercerai sedangkan jika ia mampu 

menerima kondisi pasangannya maka akan tetap mempertahankan 

keluarganya. Individu yang memilih menjaga hubungannya dengan 

pasangan disabilitas menumjukkan sikap penerimaan diri, kondisi ini 

dipengaruhi beberapa faktor seperti kecerdasan emosi, pemahaman diri, 

tingkah laku sosial yang mendukung, harapan yang realistis, pendidikan, 

dan ekonomi (Ardilla & Herdiana, 2013) 

Realitas inilah yang peneliti temukan di Majelis Pengajian Difabel. 

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti memfokuskan terhadap individu 

yang memiliki pasangan disabilitas dan sudah mencapai usia pernikahan 

10 tahun, berdasarkan kriteria tersebut peneliti mengambil 4 pasangan 

sebagai informan dikarenakan beberapa alasan diantaranya saran dari 

pengurus Majelis Pengajian Difabel dan keterbukaan informan untuk 

diwawancarai. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik snowball 

yaitu suatu pendekatan yang diibaratkan seperti bola salju, yang dalam 

memilih sumber informasi diawali dari sedikit kemudian meluas jumlah 

sumber informasinya, sampai kemudian benar-benar diperoleh sesuatu 

yang ingin diketahui dalam konteksnya (Yusuf, 2014) 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menemukan 

beberapa hal menarik berkaitan dengan indikator penerimaan diri individu 

terhadap pasangan disabilitas di Majelis Pengajian Difabel sebagai berikut: 
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1. Menerima diri sendiri apa adanya  

Dalam hal ini, subyek menunjukkan perasaan dan harapan terkait 

dengan kondisi pasangan yang disabilitas. Dijelaskan bahwa Ibu ESH 

saat awal mengetahui kondisi mata suaminya langsung melakukan 

berbagai pengobatan. Beberapa dokter menyatakan mata suaminya 

bisa disembuhkan, hal ini membuat Ibu ESH terus berharap mata 

suaminya bisa kembali normal. Namun di sisi lain, ada pula moment di 

mana Ibu ESH menyerah karena pengobatan gagal. Melalui berbagai 

jatuh bangunnya proses pengobatan, Ibu ESH merasa hati dan 

mentalnya sudah terlatih untuk siap menerima suaminya jika harus 

menjadi disabilitas netra. Esensi dari pernyataan ini dapat dilihat di 

dalam pengakuan Ibu ESH yang berbunyi: 

“saya sudah melewati waktu yang panjang mba..jadi saya sudah 

bersiap...saya gak terlalu kaget karena setiap minggu saya melihat 

perkembangan kondisi suami saya juga...jadi saat ini saya oke-oke 

saja”. (Wawanara Ibu ESH, 23 Juni 2023) 

 

Menurut Ibu ESH keadaan seperti itu bukan kemauan suaminya, 

itu sudah menjadi ketetapan Allah, hal ini yang membuat Ibu ESH bisa 

menerima. 

Perasaan menerima juga ditunjukkan oleh Bapak MI dan Bapak H, 

keduanya tidak memiliki masalah dengan kondisi istrinya yang 

disabilitas daksa, bagi keduanya keadaan istrinya sekarang hanya perlu 

disyukuri. Berbeda dengan Ibu AM yang lebih pasrah dengan keadaan, 

dikarenakan kondisi suaminya tidak terekam secara medis dan 

terbatasnya biaya untuk terapi. Esensi dari pernyataan ini dapat dilihat 

di dalam pengakuan Ibu AM yang berbunyi: 

“saya legowo aja mba...udah dibawa ke dokter katanya gak ada 

penyakit apa-apa...akhirnya dibawa ke wong pinter tapi gak ada 

perubahan...ya sudah saya cuma bisa pasrah aja” (Wawancara Ibu 

AM, 31 Juli 2023) 

 

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para 

subyek mampu menerima keadaan pasangannya 
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2. Tidak menolak dirinya sendiri 

Dalam hal ini, subyek menunjukkan apakah merasa menyesal 

memiliki pasangan dengan kondisi disabilitas. Dijelaskan bahwa Ibu 

AM dan Ibu ESH tidak menyesal memiliki pasangan disabilitas, 

keduanya menerima kondisi suaminya dengan suka rela, hal ini karena 

sampai sekarang suaminya masih menjalankan peran dan 

kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Ibu ESH melihat kondisi 

suaminya sekarang bukan kesalahannya, jadi bagi Ibu ESH tidak ada 

yang harus disesali. Esensi dari pernyataan ini dapat dilihat di dalam 

pengakuan Ibu ESH yang berbunyi: 

“dia menjadi pengayom keluarga mba, dia jadi pemimpin yang 

baik...jadi selama saya jadi istrinya sampai dia dinyatakan tuna 

netra tidak ada yang saya sesali...saya bangga jadi istrinya, kondisi 

dia sekarang bukan salahnya juga..jadi it’s okey aja” (Wawanara 

Ibu ESH, 23 Juni 2023) 

 

Sama halnya dengan Bapak H dan Bapak MI yang tidak menyesal 

memiliki istri dengan disabilitas daksa. Dikarenakan keduanya merasa 

masih memiliki banyak kekurangan, bahkan Bapak MI mengagumi 

istrinya karena tidak pernah mengeluh soal kondisinya. Esensi dari 

pernyataan ini dapat dilihat di dalam pengakuan Bapak MI yang 

berbunyi: 

“saya nggak menyesal punya dia dengan kondisinya sekarang 

mba...justru dia hebat banget nggak pernah mengeluh...saya 

banyak belajar dari dia” (Wawancara Bapak MI, 24 Juni 2023) 

 

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan para subyek 

tidak menunjukkan penyesalan memiliki pasangan disabilitas. Hal ini 

karena masing-masing pasangan masih menjalankan peran dan 

kewajibannya dalam berkeluarga. 

3. Memiliki keyakinan untuk mencintai diri sendiri 

Dalam hal ini, subyek menunjukkan bagaimana caranya dalam 

mengekspresikan bahwa ia mensyukuri apa yang ada dalam dirinya. 

Dijelaskan bahwa Ibu ESH tidak malu atau menutup-nutupi bahwa 
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dirinya memiliki pasangan disabilitas. Saat ada orang yang tanya 

mengenai suaminya, Ibu ESH dengan terbuka dan senang hati 

menceritakan kondisi suaminya. Esensi dari pernyataan ini dapat 

dilihat di dalam pengakuan Ibu ESH yang berbunyi: 

“kalau ada yang tanya suami, ya sudah saya jawab apa adanya aja 

kalau suami saya tuna netra...kalau orangnya kaget ya saya 

ceritain... wes pokoknya inilah saya yang memiliki pasangan 

disabilitas, saya gak pernah nutup-nutupin” (wawancara Ibu ESH, 

23 Juni 2023) 

 

Cara lain yang dilakukan oleh Bapak H yaitu dengan tidak 

mengharapkan sesuatu yang berlebihan, dalam artian Bapak H tidak 

berangan-angan memiliki sesuatu diluar kemampuannya. Bapak H 

bersyukur masih bisa bekerja bersama istri dan tidak bergantung 

dengan orang lain. Selain itu menghindari membandingkan nasib 

dengan orang lain juga dilakukan oleh Bapak MI, Ibu AM, dan Ibu 

ESH. Ketiganya menganggap bahwa membandingkan diri dengan 

hidup orang lain hanya akan menjadi penyakit buat dirinya. Esensi dari 

pernyataan ini dapat dilihat di dalam pengakuan Ibu ESH yang 

berbunyi: 

“saya rasa tiap orang punya tahapan masing-masing, jadi saya gak 

membandingkan diri dengan hidup orang lain...karena itu gak 

aman juga buat batin saya” (wawancara Ibu ESH, 23 Juni 2023) 

 

Berdasarkan wawancara di atas, keempat subyek menunjukkan  

bisa mencintai dirinya sendiri dengan segala kekurangannya. 

4. Menyakini kesempurnaan bukan jalan untuk bahagia 

Dalam hal ini, Subyek menunjukkan apakah ia bahagia memiliki 

pasangan disabilitas. Dijelaskan bahwa Ibu ESH, Ibu AM, dan Bapak 

H merasa bahagia rumah tangganya bisa bertahan sampai sekarang, 

kondisi pasangan yang disabilitas tidak menghalangi mereka untuk 

merasa bahagia. Bagi mereka, menikmati segala kekurangan dengan 

bersama jauh lebih terasa ringan dijalani. Begitu juga dengan Bapak 

MI, yang merasa sangat bahagia melihat istrinya bisa hamil dan 
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melahirkan sang buah hati walaupun kondisi istrinya disabilitas daksa. 

Esensi dari pernyataan ini dapat dilihat di dalam pengakuan Bapak MI 

yang berbunyi: 

“alhamdulillah saya bahagia mba...buktinya sekarang sudah 

memiliki keturunan hehe...istri saya hebat banget”. (Wawancara 

Bapak MI, 24 Juni 2023) 

 

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para 

subyek merasa bahagia bisa bertahan hidup sampai sekarang bersama 

pasangan dengan kondisi disabilitas. 

5. Memiliki keyakinan untuk menghasilkan kerja yang bermanfaat 

Dalam hal ini, subyek menunjukkan bahwa ia mampu membantu 

tugas pasangan setelah pasangannya menjadi penyandang disabilitas. 

Dijelaskan bahwa diawal pernikahan Ibu ESH murni sebagai ibu 

rumah tangga, namun ketika suaminya divonis disabilitas netra Ibu 

ESH mampu menggantikan suaminya sebagai tulang punggung 

keluarga, hal ini tentunya dengan dukungan keluarga. Esensi dari 

pernyataan ini dapat dilihat di dalam pengakuan Ibu ESH yang 

berbunyi: 

“kalau dibilang membantu suami sih iya...dulu diawal pernikahan 

yang menjadi tulang punggung keluarga itu suami...ketika dia 

terkena penyakit di matanya...itu secara mau gak mau, seneng gak 

seneng saya harus gantikan dia mencari nafkah...alhamdulillah itu 

bisa saya lalui” (Wawancara Ibu ESH, 23 Juni 2023) 

 

Begitu juga dengan Bapak MI dan Bapak H, yang selalu siap 

bertindak sebagai kaki istrinya yang tidak bisa berjalan. Keduanya 

selalu menemani kemanapun istrinya pergi. Bahkan Bapak H 

memutuskan untuk membuka usaha dengan melibatkan sang istri. 

Esensi dari pernyataan ini dapat dilihat di dalam pengakuan Bapak H 

yang berbunyi: 

“ya alhamdulillah saya sama istri bisa bekerja bareng mba...kami 

nggak pakai orang lain...saya bagian susahnya dan istri bagian 

mudahnya aja...kami juga kemana-mana berdua terus” (Wawancara 

Bapak H, 24 Juni 2023). 
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Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan para subyek mampu 

membantu tugas pekerjaan pasangannya untuk bertahan hidup. 

Berdasarkan data di atas, keempat subyek yang dapat 

mempertahankan rumah tangganya dengan pasangan yang disabilitas 

ditemukan memiliki kriteria-kriteria sebagai pasangan yang memiliki 

penerimaan diri yang baik. Hal ini berdasarkan pandangan mereka terkait 

dengan lima indikator penerimaan diri menurut Johnson David, 

diantaranya (1) menerima diri sendiri apa (2) tidak menolak diri sendiri (3) 

memiliki keyakinan untuk mencintai diri (4) menyakini kesempurnaan 

bukan jalan untuk bahagia (5) memiliki keyakinan untuk menghasilkan 

kerja yang bermanfaat. 

 

C. Keharmonisan Keluarga Individu yang Memiliki Pasangan Disabilitas 

di Majelis Pengajian Difabel Semarang 

Keluarga harmonis merupakan impian setiap individu, di mana antar 

anggota keluarga selalu bisa saling memahami, saling mengasihi, saling 

menerima kekurangan, saling menghargai keputusan, dan saling 

mengingatkan dalam hal kebaikan sehingga tercipta ketenalngaln baltin daln 

ketentralmaln jiwa yang menjadikan keluarga itu utuh dan bahagia. Kondisi 

keluarga pada individu yang memiliki penerimaan diri terhadap 

pasangannya disabilitas memunculkan indikator keharmonisan keluarga 

seperti berikut: 

1. Memiliki keimanan yang kuat 

Kondisi ini dapat terlihat pada penyampaian Ibu ESH, Bapak MI, 

Bapak H, dan Ibu AM yang sudah menerima dengan ikhlas dan 

menganggap memang sudah ketetapan Allah Swt. Ibu ESH akhirnya 

memilih untuk menyerahkan semuanya pada Allah, Ibu ESH kembali 

berpikir bahwa kondisi seperti itu bukan atas kemauan suaminya, tapi 

murni dari Allah untuk menguji kualitas keimanan hamba-Nya. Esensi dari 

pernyataan ini dapat dilihat di dalam pengakuan Ibu ESH yang berbunyi: 
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“Agama itu penting sekali mba...kalau saja waktu itu saya su‟udzon 

sama Gusti Allah mungkin saya udah cerain dia...tapi Alhamdulillah 

saya diberi kesadaran bahwa ini ujian dari Allah yang mana untuk 

meningkatkan kualitas hamba-Nya” (Wawancara Ibu ESH, 23 Juni 

2023) 

 

Di sisi lain, dari awal mengetahui kondisi suaminya, Ibu AM lebih 

menyerahkan semuanya kepada Allah Swt. karena keterbatasan biaya  

(Wawancara Ibu AM, 31 Juli 2023). Hal lain yang menyatakan bahwa 

subyek memiliki keimanan yang kuat yaitu mengizinkan pasangannya 

untuk mengikuti kajian di Majelis Pengajian Difabel Semarang, bahkan 

terkadang subyek juga ikut hadir dalam kajian tersebut (Wawancara 

volunteer MPD, 08 Januari 2023) 

2. Memiliki waktu bersama keluarga 

Kondisi ini seperti yang ditunjukkan Bapak H dan MI yang selalu setia 

menemani istrinya kemanapun perginya, bahkan Bapak H memilih bekerja 

sama dan berkomitmen bersama istrinya membuka bisnis pisang molen 

dan onde-onde di rumah yang menjadikan kebersamaan keluarga semakin 

erat sehingga dapat mengasuh anak secara bersama-sama. Esensi dari 

pernyataan ini dapat dilihat di dalam pengakuan istri Bapak H yang 

berbunyi: 

“Kita itu kemana mana bareng terus mba...di mana ada saya pasti ada 

Bapak...saya kalau ngaji di MPD juga Bapak ikut ngaji...pokoknya kita 

akan bareng-bareng terus apapun kondisinya” (Wawancara istri Bapak 

H, 24 Juni 2023) 

 

3. Hubungan yang baik antar anggota keluarga 

Kondisi ini dapat ditemukan pada Ibu ESH, Ibu AM, dan Bapak H 

yang mampu menjaga komunikasi dengan pasangan, terbuka dengan 

perasaan yang sedang dialaminya dan saling menerima sehingga dapat 

menjadi keluarga yang harmonis. Sedikit berbeda dengan Bapak MI yang 

merasa kurang bisa terbuka ketika sedang memiliki masalah, dikarenakan 

Bapak MI tidak mau membebani istrinya. Tetapi hal itu bisa dikendalikan 

istrinya yang selalu peka jika Bapak MI sedang tidak baik-baik saja. 
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Esensi dari pernyataan ini dapat dilihat di dalam pengakuan Bapak MI 

yang berbunyi: 

“aku itu sebagai cowo kadang kalau lagi punya masalah susah terbuka 

sama istri...soalnya aku gak mau membebani dia mba...tapi 

Alhamdulillah dia peka banget...jadi seringnya kalo cerita harus 

dipancing dulu sama dia” (Wawancara Bapak MI, 24 Juni 2023) 

 

Kemampuan komunikasi yang baik juga ditunjukkan Ibu ESH dan 

suaminya. Menurut suaminya, Ibu ESH selalu cerita kejadian-kejadian 

yang menimpa dirinya setiap hari, begitupun sebaliknya (Wawancara 

suami Ibu ESH, 23 Juni 2023) 

4. Saling menghargai satu sama lain 

Kondisi ini ditunjukkan oleh ke empat subyek, di mana semunya saling 

menghargai pilihan pasangannya untuk terus tumbuh. Seperti yang 

ditunjukkan Bapak MI yang menghargai keputusan istrinya untuk 

mengajar teman-teman disabilitas. Esensi dari pernyataan ini dapat dilihat 

di dalam pengakuan istri Bapak MI yang berbunyi: 

“Bapak itu mendukung banget kerjaan aku sekarang mba...dia rela 

antar jemput aku buat ngajar temen-temen disabilitas...walaupun 

kondisiku kayak gini Bapak menghargai keputusanku buat ikut 

membantu memenuhi kebutuhan keluaga” (Wawancara istri Bapak MI, 

24 Juni 2023) 

 

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu AM yang selalu menghargai 

pendapatan suaminya berapapun nominalnya, Ibu AM tidak pernah 

menuntut suaminya untuk bekerja lebih. Bagi Ibu AM, suaminya masih 

mau bekerja saja itu sudah cukup. Esensi dari pernyataan ini dapat dilihat 

di dalam pengakuan suami Ibu AM yang berbunyi: 

“Dia itu tidak pernah menuntut saya untuk bisa ini itu mba...apapun 

yang saya kasih dia itu selalu seneng dan bersyukur” (Wawancara 

suami Ibu AM, 31 Juli 2023) 

 

5. Hubungan yang erat dalam keluarga 

Keluarga yang memiliki hubungan yang erat maka akan ada rasa saling 

memiliki. Dalam hal ini semua subyek terlihat memiliki hubungan yang 

erat dengan keluarga, terbukti antar anggota keluarga saling menjaga satu 
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sama lain, tidak memandang rendah pasangannya yang disabilitas. Terlihat 

pada Bapak MI yang sangat beryukur memiliki istrinya, dikarenakan sang 

istri tidak pernah menyerah dengan kondisinya. Bapak MI berjanji akan 

terus menjadi kaki buat istrinya. Esensi dari pernyataan ini dapat  dilihat di 

dalam pengakuan Bapak MI yang berbunyi: 

“Dia itu hebat banget mba...dengan kondisinya seperti itu dia tidak 

pernah mengeluh...dia terus mencoba agar bisa bermanfaat untuk 

orang lain...jadi aku akan selalu jadi kakinya” (Wawancara Bapak MI, 

24 Juni 2023) 

 

Hal ini juga ditemukan pada Ibu AM yang selalu memberikan 

perhatian kecil ke suaminya seperti membuatkan sarapan, membelikan 

makanan kesukaannya, dan memijatnya. Menurut suaminya, Ibu AM 

merupakan sosok yang gemati (Wawancara suami Ibu AM, 31 Juli 2023) 

6. Keutuhan keluarga 

Dalam hal ini, ke empat subyek memprioritaskan keutuhan keluarga 

dan menyelesaikan masalahnya secara bersama. Terlihat pada Ibu ESH 

yang rela bertahan menjadi tulang punggung keluarga saat awal suaminya 

divonis disabilitas netra. Namun ketika sang suami sudah bangkit dari 

keterpurukannya, ia pun kembali bekerja untuk membantu istrinya 

memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini tentunya untuk kebaikan keluarga. 

Esensi dari pernyataan ini dapat dilihat di dalam pengakuan suami Ibu 

ESH yang berbunyi: 

“ya adanya saya sekarang itu berkat istri saya mba...dia hebat banget 

udah sabar ngadepin saya...komunitas yang saya pegang sekarang juga 

berkat bantuan dia” (Wawancara suami Ibu ESH, 23 Juni 2023)  

 

Begitu juga Ibu AM, Bapak H, dan Bapak MI yang memilih bertahan 

karena masing-masing pasangannya yang disabilitas fisik masih mampu 

menjalankan peran dan kewajibannya dalam berumah tangga. Seperti 

halnya Bapak H dan istri yang berkomitmen untuk menikah sekali seumur 

hidup (Wawancara Bapak H, 24 Juni 2023) 
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Dari data di atas menggambarkan jika individu memiliki penerimaan diri 

yang baik menunjukkan tingkat keharmonisan keluarga sangat tinggi ditandai 

dengan memiliki keimanan yang kuat, saling bisa menerima kekurangan, 

saling mendukung satu sama lain, tidak menuntut lebih keadaan pasangannya, 

saling memahami keadaan pasangannya, saling ada satu sama lain, saling 

memberikan perhatian dari hal-hal kecil, dan selalu bersama apapun 

kondisinya. 
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BAB IV 

ANALISIS PENERIMAAN DIRI TERHADAP PASANGAN DISABILITAS 

DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHARMONISAN KELUARGA 

PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAM DI 

MAJELIS PENGAJIAN DIFABEL SEMARANG 

 

A. Analisis Penerimaan Diri Terhadap Pasangan Disabilitas di Majelis 

Pengajian Difabel Semarang 

Penerimaan diri menurut Hurlock yaitu suatu tingkat keberhasilan individu 

untuk hidup dengan segala karakteristik dirinya. Individu yang dapat 

menerima diri dinilai sebagai individu yang tidak memiliki problem dengan 

dirinya sendiri, yang tidak memiliki beban perasaan terhadap diri sendiri 

sehingga individu lebih banyak memiliki kesempatan untuk beradaptasi 

dengan lingkungan (Oktaviani, 2019) Bastaman menambahkan individu yang 

sanggup menerima dirinya memiliki karakter dapat menerima kelemahan dan 

kekurangan pada dirinya, menghargai diri sendiri dan orang lain, sehingga 

mampu menjadi pribadi yang positif (Witri Ronica, Nurhasanah, 2019) 

Individu yang mampu menerima diri alkaln meralsal almaln untuk menerimal 

oralng lalin, memberikaln perhaltialnnyal paldal oralng lalin, menalruh minalt terhaldalp 

oralng lalin, seperti menunjuka ln ralsal empalti daln simpalti. Berdasarkan hasil 

temuan di lapangan kondisi penerimaan diri individu yang memiliki pasangan 

disabilitas dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya : 

Pertama, menerima diri sendiri apa adanya. Dalam hal ini, individu 

menunjukkan sikap yang tulus, siap, dan lega hati dalam memiliki pasangan 

dengan kondisi disabilitas. Kondisi ini seperti yang ditunjukkan Ibu ESH, 

melalui banyak proses jatuh bangun atas harapan untuk kesembuhan 

suaminya, akhirnya Ibu ESH memilih untuk pasrah dan mempersiapkan diri 

jika suaminya yang disabilitas netra tidak bisa disembuhkan. Ibu ESH rela 

menjadi tulang punggung keluarga waktu awal suaminya belum bisa bangkit 

dari keterpurukannya, dan memberikan dukungan secara moril dan materil 

kepada suami untuk kembali berkarir. Kondisi menerima juga ditunjukkan 
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oleh Bapak MI, yaitu Bapak MI dari sebelum menikah telah memiliki prinsip 

akan menerima apapun kondisi pasangannya kelak, Bapak MI siap bertindak 

sebagai kaki istrinya yang tidak bisa berjalan, Bapak MI selalu mengantar dan 

menemani kemanapun istrinya pergi. Sikap yang ditunjukkan subyek sejalan 

dengan pernyataan Hurlock yaitu individu yalng memiliki penerima laln diri 

alkaln meralsal almaln untuk menerimal oralng lalin, memberikaln perhaltialnnyal palda l 

oralng lalin, dan mena lruh minalt terhaldalp oralng lalin, seperti menunjukaln ralsa l 

empalti da  n n simpati (Permatasari & Gamayanti, 2014) 

Kedua, tidak menolak dirinya sendiri. Dalam hal ini, individu 

menunjukkan sikap tidak menyesal memiliki pasangan dengan kondisi 

disabilitas. Seperti yang ditunjukkan oleh Ibu AM, walaupun sebenarnya 

kondisi disabilitas pasangannya bisa disembuhkan dengan berbagai terapi, 

tetapi karena keterbatasan biaya Ibu AM tidak berharap lebih kepada 

suaminya, Ibu AM dan suami memilih uangnya untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari daripada terapi. Sampai sekarang, Ibu AM tidak menyesalinya dan 

menyalahkan diri sendiri atas kondisi pasangannya itu, selama pasangannya 

masih bertanggungjawab sebagai suami dan ayah dari anak-anaknya Ibu AM 

tidak mempermasalahkan. Menurut Johnson David, individu yang memiliki 

penerimaan diri tidak menafikan kekurangan yang dimilikinya. Seperti halnya 

Ibu ESH yang dengan bangga mendukung suaminya yang disabilitas netra 

untuk menjadi ketua panitia diberbagai kegiatan dalam bermasyarakat. Ibu 

ESH dan suami bersyukur mendapat dukungan sosial serta emosional dari 

sekitarnya sampai menunjuk suaminya menjadi ketua. Individu yang 

mendapatkan perlakuan baik dari lingkungannya cenderung akan menerima 

dirinya dengan kata lain tidak menolak diri sendiri (Rahmah, 2020) 

Ketiga, memiliki keyakinan untuk mencintai diri sendiri. Dalam hal 

ini, individu menunjukkan sikapnya dalam mensyukuri apa yang ada dalam 

dirinya. Kondisi ini dapat ditemukan pada Ibu ESH yang tidak malu dan tidak 

marah memiliki suami dengan kondisi disabilitas karena Ibu ESH merasa 

mentalnya sudah terlatih sejak beberapa kali melakukan pengobatan untuk 

suaminya. Menurut Hjelle dan Ziegler (1981) individu dengan penerimaan diri 
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yang baik memiliki toleransi terhadap kejadian-kejadian yang menjengkelkan 

tanpa harus menjadi sedih atau marah. Seperti yang dilakukan Ibu ESH yaitu 

secara terang-terangan menceritakan dengan bangga kondisi suaminya jika 

ada yang menanyakan tanpa merasa tersinggung. Selain itu, dalam mencintai 

diri sendiri juga ditemukan pada diri Bapak H, yaitu dengan tidak 

membandingkan nasibnya dengan orang lain melalui tidak berpikir aneh-aneh 

tentang nasibnya yang kurang beruntung, dan tidak memiliki harapan yang 

terlalu tinggi tentang keadaannya. Bapak H merasa bersyukur masih bisa 

hidup dan bekerja bersama istrinya yang disabilitas, apalagi Bapak H selalu 

mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya (Wawancara Bapak H, 24 Juni 

2023) 

Keempat, memiliki keyakinan kesempurnaan bukan jalan untuk 

bahagia. Dalam hal ini individu menunjukkan perasaannya dalam memiliki 

pasangan disabilitas. Menurut Johnson David, ketidaksempurnaan bisa 

membuat bahagia jika mampu memandang sisi positif dari ketidaksempurnaan 

itu (Rahmah, 2020) Kondisi ini dapat ditemukan pada Bapak MI, yang merasa 

bahagia bisa memiliki keturunan walaupun istrinya disabilitas daksa. Selain 

itu Bapak MI merasa bisa banyak belajar dari istrinya yang tidak pernah 

mengeluh atas kondisi fisiknya, Bapak MI merasa kagum dan bangga istrinya 

bisa bangkit dari keterpurukan, bahkan sekarang istrinya aktif di bidang sosial 

untuk memperdayakan kelompok disabilitas (Wawancara Bapak MI 24 Juni 

2023) 

Kelima, memiliki keyakinan untuk menghasilkan kerja yang 

bermanfaat. Dalam hal ini, individu menunjukkan kemampuannya untuk 

membantu tugas pasangannya yang disabilitas. Seperti yang dilakukan Ibu 

ESH, dari yang awal nikah hanya sebagai ibu rumah tangga, lalu ketika 

suaminya divonis sebagai disabilitas netra Ibu ESH rela menjadi tulang 

punggung keluarganya. Di sinilah Ibu ESH mampu mengenali kelebihan 

dalam dirinya, yaitu sebagai pendidik. Sama halnya yang diijelaskan oleh 

Hurlock (2013) yaitu individu dapat menerima dirinya sendiri ketika mampu 
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memahami dan mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri (Yunallial, 

2022) 

Dari kelima indikator di atas ditemukan kesamaan faktor-faktor individu 

menerima dirinya sendiri diantaranya faktor pemahaman diri, harapan yang 

realistis, tingkah laku sosial yang mendukung, kecerdasann emosi, dan 

religiusitas. Menurut Hurlock, pemahaman diri artinya individu mampu 

mengenali kelebihan dan kekurangan serta kondisi yang dialami individu. 

Seperti yang dilakukan Bapak MI yang tidak menyesal memiliki istri yang 

disabilitas daksa, karena Bapak MI sadar bahwa dirinya juga masih banyak 

kekurangan seperti suka mengeluh soal kerjaan, di sinilah Bapak MI 

membutuhkan perhatian dari istrinya untuk menenangkan dirinya. Selain itu, 

Ibu ESH juga mampu memahami bahwa kehidupannya telah berubah karena 

suaminya divonis menjadi disabilitas netra, yang tadinya hanya sebagai ibu 

rumah tangga akhirnya harus bekerja menggantikan peran suaminya menjadi 

tulang punggung keluarga. Semakin individu memahami dirinya, semakin 

baik penerimaan dirinya (Permatasari & Gamayanti, 2014) 

Harapan yang realistis, yaitu individu memiliki harapan sesuai dengan 

kemampuannya. Hal ini terlihat pada Bapak H yang tidak memiliki keinginan 

dan harapan bisa hidup seperti orang lain yang ekonominya lebih tinggi, 

baginya hidup sederhana dan bisa buka usaha kecil-kecilan bersama istri di 

rumah sudah cukup, mereka hanya berharap bisa memberikan pendidikan 

terbaik buat anaknya. Hal lain juga ditemukan pada Ibu AM yang tidak terlalu 

berharap suaminya bisa sembuh karena keterbatasan biaya terapi, Ibu AM 

hanya bisa legowo dan bersyukur suaminya masih bisa memenuhi kebutuhan 

keluarganya. Sejalan dengan pendapat Killici yang mengatakan bahwa 

penerimaan diri akan berhasil dimiliki individu ketika ia mempunyai penilaian 

dan pandangan terhadap kondisi dirinya dan sesuai dengan diri yang mereka 

idealkan (Maulidhea & Syafiq, 2022) 

Tingkah laku sosial yang mendukung, yakni individu mendapat 

dukungan dari lingkungan sekitarnya. Seperti suami Ibu ESH yang diberi 

kepercayaan menjadi ketua panitia dalam kegiatan masyarakat. Pun ketika ada 
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orang yang menanyakan keadaan keluarganya termasuk suaminya, mereka 

selalu memuji dan memberi dukungan emosional kepada Ibu ESH. Hal ini 

tentu membuat Ibu ESH bisa percaya diri, merasa berharga dan kuat menjalani 

hidup sebagai pasangan dari disabilitas netra. Senada dengan pendapat 

Wallston yang menjelaskan bahwa individu yang memperoleh dukungan 

sosial akan merasa dicintai, dihargai, berharga dan merupakan bagian dari 

lingkungan sosial (Uraningsari & Djalali, 2016) Hal ini juga dirasakan oleh 

Bapak H yang selalu mendapat nasihat dari lingkungannya untuk tidak 

menyerah dengan kondisinya yang sekarang (Wawancara Bapak H, 24 Juni 

2023) 

Kecerdasan emosi. Individu dengan kecerdasan emosi akan memiliki 

penerimaan diri dan ketika ada perasaan stress akan mampu menghadapinya 

dengan stabil. Kondisi ini ditemukan pada Bapak MI, dimana mampu 

mengontrol perasaan iri ketika melihat hidup orang lain yang lebih beruntung. 

Bapak MI sadar bahwa perasaan itu bisa membuat penyakit dalam dirinya. 

Sejalan dengan pendapat Goleman yang menjelaskan bahwa kecerdasan emosi 

merupakan kemampuan untuk mengendalikan dorongan hati, mengatur 

suasana hati, dan menjaga agar beban stress tidak membekukan kemampuan 

berpikir (Ralhalyu & Alhyalni, 2017) 

Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan diri invidu terhadap pasangan 

disabilitas adalah religiusitas. Bentuk religiusitas yang dimiliki para subyek 

yaitu dengan kewajiban beribadah, berserah diri kepada Tuhan saat 

mengetahui pasangannya divonis disabilitas, memiliki rasa syukur karena 

pasangannya tidak menyerah serta masih menjalankan kewajibannya dalam 

berumah tangga, dan memandang kehidupan secara positif. Menurut hasil 

penelitian yang dilakukan Rahmawati, semakin tinggi religiusitas individu 

maka akan lebih mudah baginya menerima ketetapan yang Tuhan kasih 

kepadanya (Rahmawati, 2018) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penerimaan diri 

individu yang memiliki pasangan disabilitas di Majelis Pengajian Difabel 

Semarang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Pemetaan hasil indikator penerimaan diri 

 

No Informan 

Indikator Penerimaan Diri 

Menerima diri sendiri 

apa adanya 

Tidak menolak diri 

sendiri 

Memiliki keyakinan 

untuk mencintai diri 

sendiri 

Menyakini 

kesempurnaan 

bukan jalan untuk 

bahagia 

Memiliki keyakinan 

untuk menghasilkan 

kerja yang bermanfaat 

1 Ibu ESH Melalui berbagai jatuh 

bangunnya proses 

pengobatan, Ibu ESH 

merasa hati dan 

mentalnya sudah terlatih 

untuk siap menerima 

suaminya jika harus 

disabilitas netra 

Merasa bangga menjadi 

istri dari suami 

disabilitas netra karena 

sang suami masih 

menjadi pengayom 

keluarga 

Tidak malu atau 

menutup-menutupi 

bahwa Ibu ESH 

memiliki pasangan 

disabilitas netra dan 

tidak membandingkan 

diri dengan hidup orang 

lain 

Memiliki pasangan 

disabilitas tidak 

menghalangi untuk 

merasa bahagia 

Menggantikan suaminya 

sebagai tulang punggung 

keluarga dan mendukung 

suaminya agar bisa 

bangkit dari 

keterpurukannya 

2 Bapak MI Tidak memiliki perasaan 

negatif ketika 

mengetahui 

pasangannya disabilitas 

Tidak menyesal 

memiliki pasangan 

dengan disabilitas daksa 

Dengan menjaga dan 

mensyukuri kehadiran 

istri dan anaknya. 

Bapak MI hanya fokus 

dengan kebahagiaan 

keluarganya, karena 

kebahagiaan anak istri 

adalah kebahagiaan 

dirinya 

Merasa bahagia 

karena bisa memiliki 

keturunan dengan 

kondisi istrinya 

disabilitas daksa 

Bapak MI selalu menjadi 

kaki buat istrinya dengan 

selalu membantu dan 

menemani kemanapun 

istrinya pergi 

3 Bapak H Tidak masalah memiliki 

pasagan disabilitas dan 

tidak mengharapkan 

Tidak merasa menyesal 

memiliki istri disabilitas 

kerena sadar diri Bapak 

Tidak memikirkan 

angan-angan yang 

tinggi dan menerima 

Merasa bahagia masih 

bisa bersama dengan 

istri 

Memilih kerja bareng 

istri agar bisa selalu 

menemani dan membantu 
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istrinya bisa sembuh 

total. Bapak H merasa 

ini pemberian Allah 

yang harus disyukuri 

H juga memiliki banyak 

kekurangan 

apa adanya pemberian 

Allah Swt. 

istri 

4 Ibu AM Merasa baik-baik saja 

karena suami masih 

bertanggungjawab 

sebagai kepala rumah 

tangga 

Tidak menyesal karena 

suami selalu berusaha 

mencukupi kebutuhan 

keluarga 

Tidak merasa iri dan 

tidak membandingkan 

diri dengan hidup orang 

lain 

Merasa bahagia 

karena sang suami 

selalu berusaha buat 

keluarganya 

Selalu membantu dan 

perhatian ke suami 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan jika individu memiliki penerimaan diri yang baik terhadap pasangan disabilitas 

ditunjukkan dengan rela berkorban untuk pasangannya, memberikan kepedulian dan dukungan penuh pada pasangan, setia 

dengan pasangan, membantu pekerjaan pasangan, tidak menuntut pasangan, bahagia dan bersyukur hidup dengan pasangan. 
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B. Analisis Relevansi Penerimaan Diri Terhadap Pasangan Disabilitas 

dengan Keharmonisan Keluarga pada Keluarga di Majelis Pengajian 

Difabel Semarang 

Memiliki keluarga harmonis adalah dambaan dari pasangan suami istri 

dalam ikatan pernikahan, karena menurut Gunarsa tercapainya keharmonisan 

keluarga akan memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggotanya 

(Irnadia Andriani, 2019). Individu yang memiliki pasangan disabilitas dapat 

mempengaruhi rusaknya keharmonisan keluarga. Keadaan ini seperti 

ditemukan pada informan Ibu ESH saat awal masa penyesuaian menjadi istri 

dari suami disabilitas netra. Ibu ESH pernah merasa tertekan, lelah, marah, 

bahkan terlintas pikiran untuk meninggalkan suaminya meskipun sekarang 

sudah bisa beradaptasi dan berdamai dengan keadaan. Kondisi ini disebabkan 

karena Ibu ESH berpikir suaminya sudah tidak bisa diandalkan dalam 

menjalankan peran dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, serta 

persepsi bahwa hidup dengan penyandang disabilitas akan lebih sulit 

(Wawancara Ibu ESH, 23 Juni 2023) Dalam penelitian yang oleh Lubis, 

Syahfitriani, dan Emy menyatakan bahwa ketika pasangan tidak merasa 

tenteram atau menunjukkan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga, maka hal 

tersebut dapat mengganggu kualitas perkawinan (Fitriyah, 2019) 

Kondisi di atas menunjukkan individu yang memiliki pasangan disabilitas 

akan mengalami tekanan emosional dan stress psikologis. Selain itu, individu 

akan semakin besar peran tanggungjawabnya sebagai pasangan disabilitas 

karena keterbatasan pasangannya mempengaruhi bidang perekonomian 

sehingga individu tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk mencari 

nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya karena terbatasnya akses 

pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas (Nurchayati, 

2022). Kondisi inilah yang dirasakan Ibu ESH yang tadinya hanya sebagai ibu 

rumah tangga harus mencari nafkah menggantikan suaminya menjadi tulang 

punggung keluarga, hal ini karena suaminya masih down secara mental 

dengan kondisinya (Wawancara Ibu ESH, 23 Juni 2023) 
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Permasalahan dalam kondisi ini perlu segera diselesaikan agar 

keharmonisan keluarga tetap terjaga. Sitanggang dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa dalam membangun keluarga yang harmonis, 

penyesuaian dan penerimaan menjadi hal yang penting, karena dalam keluarga 

bukan hanya seberapa besar tingkat kecocokan dengan pasangan, akan tetapi 

seberapa besar kemampuan dan kesediaan untuk mengatasi ketidakcocokan 

tersebut. Selain itu, harus menerima setiap kelebihan, kelemahan, dan 

kekurangan masing-masing, serta kemampuan untuk mengatasi setiap 

permasalahan yang muncul (Sitanggang, 2023) 

Hurlock mengatakan da llalm penyesualialn sosiall individu yalng memiliki 

penerimalaln diri a lkaln meralsal almaln untuk menerima l oralng lalin, memberikaln 

perhaltialnnyal paldal oralng lalin, menalruh minalt terhaldalp oralng lalin, seperti 

menunjukaln ralsal empalti daln simpalti (Permatasari & Gamayanti, 2014). 

Kondisi keluarga pada individu yang memiliki penerimaan diri terhadap 

pasangannya disabilitas memunculkan indikator keharmonisan keluarga 

seperti berikut: 

1. Kehidupan beragama dalam berkeluarga 

Agama berfungsi sebagai fondasi dalam berkeluarga karena di dalamnya 

terdapat nilai-nilai seperti moral dan etika. Keluarga dengan tingkat 

religiusitas yang tinggi akan menjadikan keluarga itu bahagia, terhindar dari 

pertentangan konflik dalam keluarga (Hawari, 2015). Kondisi ini dapat terlihat 

pada penyampaian Ibu ESH, Bapak MI, Bapak H, dan Ibu AM yang sudah 

menerima dengan ikhlas dan menganggap memang sudah ketetapan Allah 

Swt. Ibu ESH yang akhirnya memilih tetap mempertahankan rumah tangganya 

karena menganggap ini murni ujian dari Allah untuk meningkatkan kualitas 

hamba-Nya, baik kualitas keimananya maupun derajatnya. Sementara itu Ibu 

AM sangat bersyukur suaminya masih mampu bertanggung jawab sebagai 

kepala keluarga walaupun kondisi fisiknya rentan. Dimensi bersyukur ini 

penting karena dapat mengubah cara pandang seseorang menjadi lebih positif 

(Rahmawati, 2018). 

2. Waktu bersama keluarga 
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Meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga bisa mempererat 

hubungan antar anggota keluarga (Hawari, 2015). Kondisi ini seperti yang 

dialami Bapak H dan MI yang selalu setia menemani istrinya kemanapun 

perginya, bahkan Bapak H membuka bisnis membuat pisang molen dan onde-

onde bersama istrinya di rumah yang menjadikan kebersamaan keluarga 

semakin erat sehingga dapat mengasuh anak secara bersama-sama 

3. Hubungan yang baik antar anggota keluarga 

Untuk menciptakan hubungan yang baik diperlukan keterbukaan dalam 

komunikasi, sehingga membuat keluarga saling memahami satu sama lain 

(Hawari, 2015). Kondisi ini dapat ditemukan pada Ibu ESH, Ibu AM, dan 

Bapak H yang mampu menjaga komunikasi dengan pasangan, terbuka dengan 

perasaan yang sedang dialaminya dan saling menerima sehingga dapat 

menjadi keluarga yang harmonis. Sedikit berbeda dengan Bapak MI yang 

merasa kurang bisa terbuka ketika sedang memiliki masalah, dikarenakan 

Bapak MI tidak mau membebani istrinya. Tetapi hal itu bisa dikendalikan 

istrinya yang selalu peka jika Bapak MI sedang tidak baik-baik saja.  

4. Saling menghargai satu sama lain 

Keluarga yang harmonis memberikan tempat yang nyaman bagi setiap 

anggota keluarga dengan saling menghargai dan mengapresiasi perubahan 

baik yang terjadi (Hawari, 2015). Hal ini yang ditunjukkan Bapak MI yang 

menghargai keputusan istrinya bekerja sebagai pegiat sosial dengan 

kondisinya yang tidak bisa berjalan, Bapak MI selalu antar jemput istrinya 

bekerja. Begitu juga Ibu AM yang selalu menghargai apa yang diberikan 

suaminya, Ibu AM tidak pernah menuntut lebih suaminya. 

5. Hubungan yang erat dalam keluarga 

Keluarga yang memiliki hubungan yang erat maka akan ada rasa saling 

memiliki (Hawari, 2015). Dalam hal ini semua subyek terlihat memiliki 

hubungan yang erat dengan keluarga, terbukti antar anggota keluarga saling 

menjaga satu sama lain, tidak memandang rendah pasangannya yang 

disabilitas. Hal ini ditunjukkan Bapak MI yang merasa sangat bersyukur 

memiliki istri yang tidak pernah mengeluh dengan kondisinya. Begitu juga 
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dengan Ibu AM yang memiliki sifat gemati dengan keluarganya, hal ini 

membuat suami Ibu AM dan keluarga besarnya merasa dicintai. Selaras 

dengan konsep litaskunu ilaiha yang berarti sakinah, saling cinta dan kasih 

sayang supaya suami senang dan tentram (Riyadi, 2013) 

6. Keutuhan keluarga 

Keluarga yang harmonis ketika mengalami suatu masalah akan 

memprioritaskan keutuhan keluarganya dan menyelesaikan masalahnya secara 

bersama (Hawari, 2015). Terlihat pada Ibu ESH yang memahami kondisi 

suaminya dan rela bertahan menjadi tulang punggung keluarga saat awal 

suaminya divonis disabilitas netra. Sejalan dengan pendapat Kavinkondala 

yang mengatakan bahwa kesabaran dan toleransi akan mengarah pada 

lingkungan keluarga yang bahagia dan stabil (Komariyah et al., 2020)  Begitu 

juga Ibu AM, Bapak H, dan Bapak MI yang memilih bertahan karena masing-

masing pasangannya yang disabilitas fisik masih mampu menjalankan peran 

dan kewajibannya dalam berumah tangga. 

Dari keenam indikator di atas ditemukan kesamaan faktor-faktor 

keharmonisan keluarga diantaranya memiliki iman yang kuat, memiliki rasa 

tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya, memiliki sifat 

kedewasaan, saling pengertian dan menerima kenyataan dengan ikhlas. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap keharmonisan keluarga 

individu yang memiliki pasangan disabilitas di Majelis Pengajian Difabel 

Semarang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Pemetaan hasil indikator keharmonisan keluarga 

No Informan 

Indikator Keharmonisan Keluarga 

Kehidupan 

beragama dalam 

keluarga 

Waktu bersama 

keluarga 

Hubungan yang 

baik antar anggota 

keluarga 

Saling menghargai 

satu sama lain 

Hubungan yang 

erat dalam 

keluarga 

Keutuhan 

Keluarga 

1 Ibu ESH Selalu melibatkan 

Allah dalam setiap 

urusannya dan 

mempercayai bahwa 

ujian dari Allah tidak 

lain hanya untuk 

meningkatkan 

kualitas keimanan 

hamba-Nya 

Menyempatkan 

kumpul keluarga  

Komunikasi dengan 

pasangan terjalin 

baik, keduanya 

saling terbuka 

Membantu  

suaminya untuk 

kembali bangkit dari 

keterpurukannya, 

mengapresiasi 

suaminya yang mau 

menghandle sebuah 

acara, dan membantu 

suaminya merintis 

komuntas difabel 

Memberi perhatian 

ke suaminya 

Memahami kondisi 

suaminya dan rela 

menggantikan 

suaminya menjadi 

tulang punggung 

keluarga  

2 Bapak MI Selalu kembali ke 

Allah ketika merasa 

buntu 

Selalu menemani 

serta antar jemput 

anak dan istrinya 

Kurang bisa terbuka 

ketika memiliki 

masalah, tetapi istri 

selalu peka 

sehingga bisa 

dikendalikan 

Mendukung penuh 

keputusan istri yang 

ingin bekerja  

Menjaga istri dan 

anaknya serta 

memuji istrinya yang 

tidak pernah 

mengeluh dengan 

kondisinya 

Memiliki prinsip 

menikah hanya 

sekali seumur hidup 

sehingga berusaha 

membahagiakan 

keluarganya 

walaupun dengan 
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kondisi kekurangan 

3 Bapak H Menyikapi konflik 

dengan sabar, 

tawakal, dan iman 

Membuka usaha 

bersama istri 

sehingga lebih 

banyak 

menghabiskan 

waktu bersama 

Komunikasi terjalin 

dengan baik dan 

berusaha mengelola 

emosi ketika ada 

konflik 

Tidak menuntut 

istrinya untuk bisa 

ini dan itu 

Tidak bisa 

meninggalkan istri 

sendirian sehingga 

selalu mengajak istri 

kemanapun perginya 

Memiliki prinsip 

untuk menikah 

sekali seumur hidup 

sehingga setia 

dengan istri apapun 

kondisinya 

 

4 Ibu AM Mensyukuri kondisi 

suaminya 

Tidak 

meninggalkan 

suaminya 

sendirian di rumah 

Terbuka dengan 

suaminya  dan tidak 

pernah kesal dengan 

kondisi suaminya 

Selalu menghargai 

pemberian suami 

dan tidak menuntut 

lebih 

Gemati dengan 

keluarganya 

Setia dengan suami 

karena suaminya 

masih 

bertanggungjawab 

sebagai kepala 

rumah tangga 

 

Berdasarkan data di atas maka bisa dikemukakan keempat subyek merupakan keluarga harmonis. Kenyataan bahwa mereka 

keluarga harmonis apabila dikaitkan dengan penerimaan diri mereka maka sangat relevan. Kondisi ini ditandai dengan adanya 

kehidupan beragama dalam keluarga, memiliki waktu bersama keluarga, hubungan yang baik antar anggota keluarga, saling 

menghargai, hubungan yang erat dalam keluarga, dan menjaga keutuhan keluarga 
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C. Analisis Bimbingan Konseling Keluarga Islam Terhadap Relevansi 

Penerimaan Diri dengan Keharmonisan Keluarga Individu Terhadap 

Pasangan Disabilitas di Majelis Pengajian Difabel Semarang 

Penyalndalng disa lbilitals dallalm undalng-undalng nomor 8 ta lhun 2016 

dimalknali sebalgali “Setialp oralng yalng mengallalmi keterbaltalsaln fisik, 

intelektuall, mentall, daln altalu sensorik dallalm jalngkal walktu lalmal ya lng dallalm 

berinteralksi dengaln lingkungaln dalpalt mengallalmi halmbaltaln daln kesulita ln 

untuk berpalrtisipalsi secalral penuh daln efektif denga ln walrgal negalral lalinnya l 

berdalsalrkaln kesalmalaln halk” (Kemenpppa, 2019). Adanya keterbatasan fungsi 

tubuh kemudian menimbulkan masalah mobilitas. Keterbatasan  ini dapat 

menghambat penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. 

Keadaan seperti ini dapat menimbulkan keadaan rawan psikologis yang 

ditandai dengan munculnya stress psikologis, sikap emosional yang labil, 

berkurangnya rasa kepercayaan diri, hingga kesulitan dalam  menyesuaikan 

diri terhadap lingkungan sosial (Izzah, 2016). 

Individu yang memiliki pasangan disabilitas akan mengalami stress 

psikologis dikarenakan semakin besar peran tanggungjawabnya sebagai 

pasangan disabilitas karena keterbatasan pasangannya mempengaruhi bidang 

perekonomian sehingga individu tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk 

mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya karena terbatasnya 

akses pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, 

mengalami tekanan emosional, dan akan memiliki beban ganda seperti 

merawat pasangan sekaligus merawat anak jika memiliki (Nurchayati, 2022). 

Keadaan seperti itu tentu bisa mengakibatkan hubungan keluarga menjadi 

tidak harmonis, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis, 

Syahfitriani, dan Emy menyatakan bahwa ketika pasangan tidak merasa 

sejahtera atau menunjukkan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga, maka hal 

tersebut dapat merusak kualitas perkawinan (Fitriyah, 2019) 

Adanya tekanan, kemarahan, kekesalan yang dirasakan individu terhadap 

pasangan disabilitas dapat diatasi dengan penerimaan diri. Penerimaan diri 

adalah kesadaran individu melalui proses memahami karakteristik dirinya, 
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merasa puas dengan dirinya sendiri, dan menerima batasan dalam dirinya 

sehingga tumbuh menjadi pribadi yang positif. Realitas semacam ini dapat 

ditemukan pada keluarga disabilitas di Majelis Pengajian Difabel, individu 

yang memiliki penerimaan diri terhadap pasangannya menunjukkan hubungan 

mereka menjadi baik dan kondisi keluarga menjadi harmonis seperti 

mensyukuri apa yang dimiliki, memiliki usaha bersama, selalu menemani 

pasangan, saling mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan pasangan 

(Wawancara Ibu N pengurus MPD, via whatsapp, 2 Agustus 2023) 

Komunikasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan keharmonisan 

keluarga. Hall ini meliba ltkaln peningkaltaln kemalmpualn mendengalr daln 

berbicalral, mengaltalsi malsallalh bersalmal-salmal, pemahaman, daln membalngun 

hubungaln yalng lebih ba lik (Komariyah et al., 2020). Untuk menjembatani 

individu yang memiliki pasangan disabilitas dalam berkomunikasi 

menyelesaikan problematika yang dihadapi mengharuskan adanya bantuan 

tertentu dari seorang ahli kepada mereka. Konseling merupakan proses 

seorang profesional (konselor) memberikan nasihat kepada individu (klien) 

dalam hal pemecahan masalah yang mana hasilnya sangat tergantung pada 

kualitas hubungan konseling (Riyadi & Adinugraha, 2021). 

Bimbingan konseling keluarga Islam menurut Faqih yaitu memberikan 

bantuan kepada seseorang agar mereka sadar bahwa fitrah dirinya sebagai 

makhluk Allah Swt, dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah 

tangga haruslah sesuai dengan syari‟at dan ketentuan yang telah Allah Swt 

berikan, agar dapat merasakan kebahagaiaan dunia dan akhirat (Riyadi, 2013) 

Langkah ini mengacu pada tujuan konseling yaitu untuk membantu 

mewujudkan kehidupan yang bahagia (Halik, 2020). Individu yang memiliki 

pasangan disabilitas membutuhkan akses konseling untuk mendapatkan 

bimbingan dalam meningkatkan kualitas hidup yang berhubungan dengan 

penerimaan diri. Adapun dalam proses pelaksanaannya, bimbingan konseling 

keluarga Islam berlandaskan pada beberapa asas yang bersumber dari Al-

Qur‟an dan Hadist, antara lain: 
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1. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat 

Bimbingan konseling keluarga Islam secara umum bertujuan untuk 

membantu individu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat 

(Mahmudah, 2015) Kondisi ini dapat ditemukan pada Bapak H dan 

istrinya yang memiliki prinsip untuk menikah sekali seumur hidup, mereka 

berjanji untuk selalu bersama sehidup semati. Prinsip inilah yang membuat 

hubungan Bapak H dan istrinya bertahan sampai sekarang, mereka 

menganggap apapun kondisi keluarganya selagi bisa bersama maka sudah 

cukup buat bahagia. Tentunya jika suami istri bisa menjaga rumah 

tangganya sampai maut memisahkan, maka mereka akan menjadi 

pasangan di akhirat kelak. Hal ini senada dengan pendapat Faqih yang 

mengatakan bahwa apa yang dilakukan aggota keluarga di dunia sebagai 

sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat (Mahmudah, 2015) 

2. Asas sakinah, mawaddah, warahmah 

Keluarga dibentuk agar dapat mewujudkan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, wa rahmah yaitu keluarga yang diselimuti dengan 

ketenangan, ketentraman, penuh kasih dan sayang (Mahmudah, 2015). 

Kondisi ini ditunjukkan oleh Bapak MI yang menilai hebat istrinya yang 

disabilitas daksa karena tidak pernah mengeluh dan selalu semangat agar 

hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Sejak awal istrinya divonis 

disabilitas daksa Bapak MI berjanji akan selalu menjadi kaki buat istrinya, 

Bapak MI selalu menemani kemanapun pergi istrinya. Selain itu, sifat 

gemati yang ditunjukkan Ibu AM ke suaminya yang disabilitas daksa juga 

dapat mencegah problem yang dapat merusak keharmonisan keluarga. 

Sejalan dalam pernyataan Quraish Shihab yaitu bahwa segala macam 

perasaan cinta, kasih, dan sayang yang tercermin dalam sikap dan perilaku 

harus didasari iktikad (keyakinan) untuk mendatangkan kebaikan dan 

menolak segala hal yang merusak (Nurani, 2021) 

3. Asas sabar dan tawakal 

Upaya untuk membantu individu agar mampu berpikir jernih dan 

bijak dalam mengambil keputusan dibutuhkan sikap sabar dan tawakal 
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(Mahmudah, 2015) Kondisi ini terlihat pada Ibu ESH yang memilih 

bertahan dengan suaminya yang disabilitas netra, Ibu ESH selalu sabar 

menemaninya dalam berobat, semua usaha sudah dilakukan Ibu ESH dan 

suaminya agar kondisi mata suaminya bisa kembali pulih namun ternyata 

Allah Swt. belum mengizinkan. Dengan menjadikan agama sebagai 

pedoman, Ibu ESH mampu bersabar dalam beradaptasi dengan kondisi 

suaminya bahkan Ia rela menggantikan peran suaminya sebagai tulang 

punggung keluarga. Ibu ESH juga menunjukkan sikap tawakal dalam 

menerima ujian itu, menurutnya itu murni ujian dari Allah untuk 

meningkatkan kualitas keimanan dan menaikkan derajat keluarganya. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Hamka (dalam Hadi) yang mengatakan bahwa 

sabar merupakan sikap yang tumbuh dari jiwa yang kuat dan terlatih. Di 

mana sikap tersebut akan dimiliki melalui jalan mengontrol diri dan kuat 

menghadapi berbagai ujian dengan disertai syukur kepada Allah dan 

memegang teguh ketakwaan  (Ali et al., 2021) 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya 

bimbingan konseling keluarga Islam untuk dihadirkan dalam pelayanan 

konseling keluarga disabilitas agar keharmonisan keluarga bisa tetap terjaga. 

Dalam pelaksanaannya dibutuhkan asas-asas bimbingan dan konseling 

pernikahan seperti asas kebahagiaan dunia dan akhirat, asas sakinah 

mawaddah wa rahmah, dan asas sabar dan tawakal sebagai landasan yang 

dijadikan pedoman yang berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits supaya masing-

masing anggota keluarga bisa menyadari kembali eksistensinya sebagai 

makhluk Allah Swt. dan dapat menjalankan pernikahan sesuai dengan 

ketentuan dan petunjuk Allah sehingga bisa membawa hubungan keluarga 

menjadi kembali harmonis. 

. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil riset mengenai penerimaan diri individu terhadap 

pasangan disabilitas dan relevansinya dengan keharmonisan keluarga di 

Majelis Pengajian Difabel Semarang (analisis bimbingan konseling keluarga 

Islam) dapat disimpulkan bahwa : 

1. Keempat subyek yang dapat mempertahankan rumah tangganya dengan 

pasangan yang disabilitas diketahui karena ditemukan kriteria-kriteria 

sebagai pasangan yang memiliki penerimaan diri yang baik. Hal ini 

berdasarkan pandangan mereka terkait dengan lima indikator penerimaan 

diri menurut Johnson David, antara lain (1) Menerima diri sendiri apa 

adanya yang ditunjukkan dengan perasaan lapang terkait kondisi pasangan, 

tidak merasa tertekan, dan tidak berharap pasangannya bisa sembuh 

kembali tetapi lebih fokus untuk menikmati dan mensyukuri keadaan. (2) 

Tidak menolak diri sendiri yang ditunjukkan dengan tidak merasa 

menyesal memiliki pasangan disabilitas dan masih bertahan dalam 

hubungan pernikahan karena pasangan masih menjalankan peran dan 

kewajibannya sebagai suami/istri. (3) Memiliki keyakinan untuk mencintai 

diri sendiri yang ditunjukkan dengan menerima kekurangan dan 

keterbatasan dengan ikhlas, dan tidak membandingkan hidup dengan orang 

lain. (4) Menyakini kesempurnaan bukan jalan untuk bahagia yang 

ditunjukkan dengan memberikan perhatian serta kenyamanan untuk 

pasangannya yang disabilitas dan merasa bahagia. (5) Memiliki keyakinan 

untuk menghasilkan kerja yang bermanfaat yang ditunjukkan melalui 

membantu pasangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja 

atau membangun usaha bersama pasangan. 

2. Relevansi penerimaan diri dengan keharmonisan keluarga pada individu 

yang memiliki pasangan disabilitas di Majelis Pengajian Difabel Semarang 

menunjukkan bahwa keempat subyek merupakan keluarga harmonis. 
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Kenyataan bahwa mereka keluarga harmonis apabila dikaitkan dengan 

penerimaan diri mereka maka sangat relevan. Kondisi ini ditandai dengan 

adanya (1) kehidupan beragama dalam keluarga (2) memiliki waktu 

bersama keluarga (3) hubungan yang baik antar anggota keluarga (4) 

saling menghargai (5) hubungan yang erat dalam keluarga dan (6) saling 

menjaga keutuhan keluarga. 

3. Analisis bimbingan konseling keluarga Islam terhadap relevansi 

penerimaan diri dengan keharmonisan keluarga pada individu terhadap 

pasangan disabilitas di Majelis Pengajian Difabel Semarang dapat 

diketahui. Bimbingan konseling keluarga Islam sangat penting untuk 

dihadirkan dalam pelayanan konseling keluarga disabilitas yang dalam 

pelaksanaannya dibutuhkan asas-asas bimbingan dan konseling pernikahan 

seperti asas kebahagiaan dunia dan akhirat, asas sakinah mawaddah wa 

rahmah, dan asas sabar dan tawakal sebagai landasan yang dijadikan 

pedoman yang berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits sehingga bisa membawa 

hubungan keluarga menjadi kembali harmonis. 

 

B. Saran-saran 

Setelah dilakukan penelitian terhadap penerimaan diri individu terhadap 

pasangan disabilitas  dan relevansinya dengan keharmonian keluarga di 

Majelis Pengajian Difabel Semarang (analisis bimbingan konseling keluarga 

Islam) berikut peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi yayasan sosial: Diharapkan dapat mengoptimalkan pemberian 

pelayanan bimbingan dan konseling untuk melakukan kegiatan konseling 

keluarga khususnya yang berbasis Islam guna mewujudkan keluarga 

harmonis untuk keluarga disabilitas. 

2. Bagi penyandang disabilitas: Diharapkan untuk lebih partisipatif dalam 

mengikuti kegiatan Majelis Pengajian Difabel guna mendapatkan edukasi 

seputar Islam, baik mengenai tata cara ibadah maupun berkaitan dengan 

meningkatkan keimanan kepada Allah Swt. 
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3. Bagi masyarakat: Diharapkan untuk tidak memberi stigma terhadap 

penyandang disabilitas dan memberikan ruang untuk kesejahteraan 

penyandang disabilitas. 

 

C. Penutup 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Swt. akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa dan 

sebagai persyaratan guna memperoleh gelar strata 1 (S1). Kritik dan saran 

yang membangun penulis harapkan agar skripsi yang telah tersusun dapat 

bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 
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LAlMPIRAlN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara l 

 

A. Walwalncalral kepa ldal individu yalng memiliki pa lsalngaln disalbilitals 

1. Nalmal, umur? 

2. Beralpal usial pernikalhaln? 

3. Alpal pekerjalaln ibu daln sualmi? 

4. Sejalk kalpaln palsalngaln alndal menjaldi penyalndalng disalbilitals? 

5. Balgalimalnal realksi alndal pertalmal kalli mengeta lhui jikal palsalngaln alndal 

penya lndalng disa lbilitals? 

6. Ciri-ciri penerimaan diri menurut Jonson David  

a) Menerima diri sendiri apa adanya 

1) Bagaimana perasaan Bapak/Ibu ketika memiliki pasangan dengan kondisi 

disabilitas? 

2) Apakah Bapak/Ibu memiliki harapan tehadap kondisi pasangan anda? 

b) Tidak menolak dirinya sendiri 

1) Apakah Bapak/Ibu merasa menyesal memiliki pasangan yang disabilitas? 

c) Memiliki keyakinan untuk mencintai diri sendiri 

1) Bagaimana Bapak/Ibu mengekspresikan kalau anda sangat mencintai 

atau mensyukuri apa yang ada pada diri anda? 

2) Apakah Bapak/Ibu masih sering membandingkan diri dengan hidup 

orang lain? 

d) Menyakini kesempurnaan bukan jalan untuk bahagia 

1) Ketika Bapak/Ibu memiliki pasangan yang disabilitas, apakah anda 

merasa bahagia/tidak? 

e) Memiliki keyakinan untuk menghasilkan kerja yang bermanfaat 

1) Apakah Bapak/Ibu dapat membantu tugas suami/istri yang memiliki 

kondisi disabilitas?  

7. Falktor-falktor penerima laln diri 

a) Internall 
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1) Balgalimalnal kealdalaln ekonomi kelua lrgal? Apakah kebutuhan dasar 

terpenuhi? 

2) Balgalimalnal tingkalt pendidikaln yang Ba lpalk/Ibu tempuh? 

b) Eksterna ll 

1) Balgalimalnal sikalp dari orang sekitar seperti keluarga, teman atau tetangga 

yang tahu bahwa pasangan anda seorang penyandang disabilitas? Apakah 

mereka memberikan dukungan ke anda? 

8. Balgalimalnal kondisi kelualrgal Balpalk/Ibu daln palsalngaln sekalralng? Apakah 

masih saling menjalankan peran dan kewajibannya sebagai suami/istri? 

9. Apakah komunikasi antara Bapak/Ibu dan pasangan terjalin dengan baik? 

10. Menurut Balpalk/Ibu alpalkalh algalmal berperaln dallalm menjalgal keutuhaln 

kelualrgal, alpal allalsalnnyal? 

11. Alpalkalh Balpalk/Ibu balhalgial kalrenal malsih bisal bertalhaln dallalm hubungaln 

pernikalhaln? 

12. Balgalimalnal calral Balpalk daln Ibu untuk salling membalhalgialkaln? 

B. Walwalncalral kepada individu yang menjadi penyandang disabilitas 

1. Apakah suami/istri anda memperlakukan anda dengan baik? 

2. Apakah suami/istri anda menunjukkan kalau dia mencintai anda dengan 

tulus? 

3. Apakah pernah suami/istri anda merasa kesal dengan kondisi anda yang 

sekarang? 

C. Wawancara kepaldal pengurus Ma ljelis Penga ljialn Difalbel Sema lralng 

1. Kalpaln Maljelis Pengaljialn Difalbel Semalralng terbentuk? 

2. Alpal latar belakang terbentuknyal Maljelis Pengaljialn Difalbel Semalralng? 

3. Apa visi dan misi dibentuknya Ma ljelis Pengaljialn Difalbel Semalralng? 

4. Apa saja sarana dan prasarana Ma ljelis Pengaljialn Difalbel Semalralng? 

5. Alpal saljal progam kegialtaln di Maljelis Pengaljialn Difalbel Semalralng? 
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Lampiran 2. Transkip Wawancara 

 

A: Peneliti 

B: Informan 

 

Informan 1 

 

Nama   : ESH 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Kondisi suami  : Disabilitas Netra 

Waktu Wawancara  : 23 Juni 2023 

 

A: “Selamat malam Bu, sebelumnya terima kasih karena Ibu telah bersedia 

meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya 

ajukan mengenai Penerimaan Diri terhadap Pasangan Disabilitas dan 

Relevansinya dengan Keharmonisan Keluarga” 

B: “Selamat malam Mba, iya sama-sama. Insyaallah akan saya jawab dengan 

jujur dan jelas. Silakan bisa langsung saja” 

A: “Iya Bu terimakasih. Yang pertama bisa perkenalkan nama ya Bu” 

B: “Nama saya ESH, dan suami saya Bapak B” 

A: “Berapa usia pernikahan Bapak dan Ibu sekarang?” 

B: “Saya nikah itu tahun 95, berarti sudah 28 tahun” 

A: “Apa pekerjaan Ibu dan Bapak sekarang?” 

B: “Saya sebagai guru di salah satu SMA Negeri di Semarang, dan suami saya 

ngopeni Komunitas Sahabat Mata” 

A: “Sejak kapan suami Ibu dinyatakan sebagai Penyandang Disabilitas?” 

B: “Awal gejala sih mulainya dari tahun 2002, terus dilakukan berbagai 

pengobatan dan total gak bisa lihat itu di tahun 2004” 

A: “Bagaimana reaksi Ibu pertama kali ketika mengetahui suami ibu divonis 

disabilitas netra?” 

B: “Ini kan tidak serta merta langsung divonis disabilitas netra ya mba, ini kan 

berproses, jadi saat pertama kali periksa ke dokter itu masih diberi harapan, 
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dokternya mengupayakan operasi, ya saya waktu itu tidak berpikir bahwa ini 

bakal berakhir seperti ini kan, saya mikirnya bisa dioperasi berarti bisa 

disembuhkan, nah setelah operasi yang pertama itu ternyata tidak berhasil, 

ya saya merasa down lemes mba, terus ada lagi yang menyarankan buat 

operasi ke rumah sakit lain, alhamdulillah hasilnya bisa melihat lagi 

walaupun ga sejelas sebelumnya, ya disitu muncul harapan baru lagi, jadi 

saya tidak menyangka bahwa ini bakal terjadi pada suami saya, tapi karena 

adanya proses ya saya juga tidak kaget atau down banget. Karena saat 

proses itu kan ada proses naik turunnya hati dan mental juga ya, sehingga 

ketika pada akhirnya dokter wes menyerah sama sekali, ya sudah istilahnya 

saya sudah bersiap” 

Aspek-Aspek Penerimaan Diri 

1. Menerima diri sendiri apa adanya 

A: “Bagaimana perasaan Ibu memiliki pasangan dengan kondisi disabilitas?” 

B: “Hmm gimana ya, karena melalui proses pengobatan yang panjang dan itu 

secara disadari atau tidak mempersiapkan mental saya jadi saya oke-oke 

saja tidak masalah, apalagi kalau saya pikir ya, ini kan bukan kemauan 

suami saya, kalau boleh milih suami saya sih jelas pinginnya bisa terus 

melihat, cuma ini kan bukan pilihan, ya sudah terima aja, jadi kenapa dibikin 

susah, dibikin happy ajalah Mba” 

2. Tidak menolak diri sendiri 

A: “Apakah Ibu merasa menyesal memiliki pasangan yang disabilitas?” 

B: “Sebetulnya kalau dibilang menyesal ya tidak juga, kan dulu saya milih 

sendiri, tidak dipaksa, saya benar-benar menerima dengan sukarela, selama 

menjadi suami saya dia menunjukkan sikap yang bertanggungjawab, 

memenuhi semua kebutuhan, dia menjadi pengayom keluarga, dia menjadi 

pemimpin yang baik, jadi dari awal menikah sampai dia dinyatakan 

disabilitas netra tidak ada yang saya sesali, itu kan juga bukan salahnya, its 

okey aja, saya bangga jadi istrinya” 

3. Memiliki keyakinan untuk mencintai diri sendiri 
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A: “Bagaimana cara Ibu mengekspresikan kalau Ibu sangat mencintai atau 

mensyukuri apa yang ada dalam diri Ibu?” 

B: “Saya ketika ketemu orang terus dia menanyakan kondisi keluarga ya saya 

bilang apa adanya mba, bahwa saya memiliki suami yang tuna netra, ketika 

dia tanya pekerjaan suami saya, ini dan itu ya saya jawab, saya gak pernah 

menutup-nutupi. Selain itu saya juga tidak membandingkan hidup saya 

dengan orang lain, karena saya merasa tiap orang itu punya tahapan 

masing-masing, jadi tidak bisa disamakan, kalau membandingkan juga gak 

aman buat hati saya mba, saya pikir itu malah nyari penyakit aja, nanti 

lama-lama saya bisa kufur nikmat” 

4. Menyakini kesempurnaan bukan jalan untuk bahagia 

A: “Apakah saat ini Ibu bahagia memiliki pasangan yang disabilitas?” 

B: “Alhamdulillah saya bahagia Mba” 

5. Memiliki keyakinan untuk menghasilkan kerja yang bermanfaat 

A: “Apakah Ibu dapat membantu tugas suami dengan kondisi disabilitas?” 

B: “Kalau dibilang membantu iya, terutama dulu diawal-awal itu kan dia 

sebagai tulang punggung keluarga, saya sebagai ibu rumah tangga murni 

yang ngopeni anak-anak, nah waktu dia divonis tuna netra itu secara mau 

gak mau, seneng gak seneng, rela gak rela saya harus menggantikan dia 

sebagai pencari nafkah, dan alhamdulillah itu bisa saya lalui, terus saya juga 

mendukung agar dia bisa bangkit kembali karena dia down sekali secara 

psikologis, dia merasa gak bisa apa-apa, nah disitu saya harus membantu dia 

bagaimana caranya supaya dia bisa kembali percaya diri dan bisa 

bermanfaat lagi. Alhamdulillah akhirnya setelah perjuangan yang lumayan 

juga akhirnya bisa seperti sekarang” 

Faktor-faktor penerimaan diri 

A: “Bagaimana keadaan ekonomi keluarga? Apakah kebutuhan dasar selalu 

terpenuhi?” 

B: “Alhamdulillah cukup selalu terpenuhi” 

A: “Bagaimana tingkat pendidikan yang Bapak dan Ibu tempuh?” 
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B: “Alhamdulillah saya selesai S1 Mba, dengan ijazah itu Alhamdulillah saya 

bisa bekerja jadi guru menggantikan Bapak mencari nafkah. Kalau Bapak 

sempat kuliah tapi tidak selesai karena memilih untuk bekerja” 

A: “Bagaimana sikap orang sekitar seperti keluarga, teman atau tetangga yang 

tahu bahwa pasangan Ibu seorang penyandang disabilitas?” 

B: “Alhamdulilah baik-baik saja Mba, mereka bisa menerima suami saya 

dengan kondisinya itu, Bapak juga kalau lagi luang suka srawungan sama 

Bapak-Bapak lainnya di pos ronda, dan untuk acara-acara dimasyarakat 

Bapak juga masih dilibatkan, bahkan pernah jadi ketua Halal bi Halal. Dan 

itu bagi saya sudah merupakan suatu kepercayaan yang bagus” 

A: “Apakah sampai sekarang Bapak dan Ibu masih menjalankan peran dan 

kewajibannya sebagai suami dan istri?” 

B: “Alhamdulillah masih dan harus itu mba, itu kan merupakan kewajiban 

dalam berumah tangga” 

A: “Apakah komunikasi antara Bapak dan Ibu terjalin dengan baik?” 

B: “Alhamdulillah baik Mba, kami saling terbuka” 

A: “Apakah Ibu dan Bapak memiliki waktu untuk kumpul bersama keluarga?” 

B: “Oiya Mba, kalo lagi luang semua kami sempatkan buat kumpul keluarga, 

karena kan makin tua biasanya makin sibuk jadi kami pasti ada agenda 

kumpul-kumpul” 

A: “Apakah menurut Ibu agama berperan dalam menjaga keutuhan keluarga?” 

B: “Itu jelas Mba, saya kalau misalnya tidak punya pegangan agama yang kuat 

mungkin saya bisa drop secara mental emosional terus mungkin saya akan 

meninggalkan Bapak karena saya merasa Bapak sudah tidak bisa 

diandalkan, tapi waktu itu saya berpikir ini bukan maunya suami saya, dia 

gak salah, dia gak melakukan apa-apa yang menyebabkan ini terjadi, jadi 

saya pikir ini murni ujian dari Allah dan saya percaya kalau Allah menguji 

hambaNya itu sudah sesuai dengan kemampuan hambaNya dan Allah itu 

menguji tidak lain untuk meningkatkan kualitas keimanan hambaNya, saya 

juga yakin Allah bermaksud untuk menaikkan derajat kami, ya kewajiban kita 

kan berusaha ya mba kalau hasil itu urusan Allah, saya yakin apapun yang 
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diberikan Allah itu yang terbaik, jadi sekarang kami tinggal cari baiknya di 

mana” 

A: “Bagaimana cara Bapak dan Ibu untuk saling membahagiakan?” 

B: “Ya kami saling menerima saja apa adanya Mba, kami berusaha untuk saling 

bermanfaat untuk keluarga” 

Wawancara kepada suami Ibu ESH 

A: “Apakah istri Bapak memperlakukan Bapak dengan baik?” 

B: “Alhamdulillah dia memperlakukan saya dengan baik sampai saya bisa 

seperti sekarang ini, kalau gak ada dia saya gak bisa” 

A: “Apakah istri Bapak menunjukkan kalau dia mencintai Bapak dengan tulus?” 

B: “Ya jelas to Mba, buktinya bisa bertahan sampai sekarang” 

A: “Apakah istri Bapak pernah merasa kesal dengan kondisi Bapak sekarang?” 

B: “Kalau kondisi tuna netra saya sih gak mba, tapi kalau kelakuan pasti iya, 

menurut saya itu hal yang wajar ya Mba. Tapi alhamdulillah karena 

hebatnya dia saya bisa seperti sekarang ini” 

A: “Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab ini Pak, Bu. Saya 

mengucapkan terimakasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah meluangkan 

waktunya untuk saya, mohon ma‟af jika ada tutur kata saya yang kurang 

mengenakan di hati Bapak dan Ibu. Sehat selalu nggih Pak Bu” 

B: “Aamiin, iya sama-sama Mba” 

 

Informan 2 

Nama   : MI 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Kondisi istri  : Disabilitas daksa 

Waktu Wawancara  : 24 Juni 2023 

 

A: “Selamat pagi Pak, sebelumnya terima kasih karena Bapak telah bersedia 

meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya 

ajukan mengenai Penerimaan Diri terhadap Pasangan Disabilitas dan 

Relevansinya dengan Keharmonisan Keluarga” 
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B: “Iya Mba, silakan bisa langsung saja” 

A: “Yang pertama bisa perkenalkan nama ya Pak” 

B: “Nama saya MI, dan ini istri saya Bu M” 

A: “Berapa usia pernikahan Bapak dan Ibu sekarang?” 

B: “Baru kemarin 10 tahun Mba” 

A: “Apa pekerjaan Bapak dan Ibu sekarang?” 

B: “Saya serabutan Mba, apa yang bisa dikerjakan saya kerjakan” 

A: “Sejak kapan istri Bapak dinyatakan sebagai Penyandang Disabilitas?” 

B: “Itu berarti 1 tahun pernikahan Mba” 

A: “Bagaimana reaksi Bapak pertama kali ketika mengetahui istri Bapak divonis 

disabilitas daksa?” 

B: “Yang ada dipikiran itu saya harus siap, karena saya menikah hanya untuk 

sekali jadi apapun kondisinya saya harus siap menerima” 

Aspek-Aspek Penerimaan Diri 

1. Menerima diri sendiri apa adanya 

A: “Bagaimana perasaan Bapak memiliki pasangan dengan kondisi disabilitas?” 

B: “Tidak ada perasaan apa-apa Mba, biasa aja” 

2. Tidak menolak diri sendiri 

A: “Apakah Bapak merasa menyesal memiliki pasangan yang disabilitas?” 

B: “Tidak ada sama sekali Mba” 

3. Memiliki keyakinan untuk mencintai diri sendiri 

A: “Bagaimana cara Bapak mengekspresikan kalau Bapak sangat mencintai atau 

mensyukuri apa yang ada dalam diri Bapak?” 

B: “Ya dengan menjaga keluarga ini Mba, saya bersyukur Tuhan udah ngasih 

mereka di hidup saya. Kalaupun saya membandingkan diri dengan hidup 

orang lain kan wajar ya, sesekali kadang terlintas seperti itu. Tapi kan kalau 

membandingkan terus-menerus malah nanti kita gak bisa mensyukuri apa 

yang kita punya sekarang, itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya 

aja, ya sekarang kita fokus dengan apa yang kita punya aja” 

4. Menyakini kesempurnaan bukan jalan untuk bahagia 

A: “Apakah saat ini Bapak bahagia memiliki pasangan yang disabilitas?” 
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B: “Alhamdulillah sampai sekarang bahagia Mba, udah ada hasilnya juga anak 

laki-laki hehe. Ya saya sebelum menikah juga pasti udah pikir matang-

matang, saya juga berjanji sama diri saya sendiri pokoknya kelak keluarga 

saya harus bahagia” 

5. Memiliki keyakinan untuk menghasilkan kerja yang bermanfaat 

A: “Apakah Bapak dapat membantu tugas istri dengan kondisi disabilitas?” 

B: “Ya pasti Mba, sejak awal istri saya dinyatakan disabilitas saya sudah siap 

untuk menjadi kaki buat dia, dia kan yang sakit kakinya, jadi saya selalu 

menemani dan membantu kemanapun dia pergi” 

Faktor-faktor penerimaan diri 

A: “Bagaimana keadaan ekonomi keluarga? Apakah kebutuhan dasar selalu 

terpenuhi?” 

B: “Alhamdulillah masih bisa bertahan apapun kondisi ekonominya” 

A: “Bagaimana tingkat pendidikan yang Bapak dan Ibu tempuh?” 

B: “Kalau saya sempat kuliah tapi tidak lulus mba, berarti sampai SMA. Kalau 

Ibu tidak sekolah” 

A: “Bagaimana sikap orang sekitar seperti keluarga, teman atau tetangga yang 

tahu bahwa pasangan Bapak seorang penyandang disabilitas?” 

B: “Keluarga itu kalau pasangannya non disabilitas aja pasti ada pro dan 

kontranya Mba, apalagi pasangan saya yang disabilitas. Awal tahu pasangan 

saya disabilitas mungkin mereka ada yang gak menerima, tapi alhamdulillah 

sekarang bisa mengerti” 

A: “Apakah sampai sekarang Bapak dan Ibu masih menjalankan peran dan 

kewajibannya sebagai suami dan istri?” 

B: “Alhamdulillah kami selalu mengusahakan itu Mba, tujuan kami menikah kan 

untuk seumur hidup” 

A: “Apakah komunikasi antara Bapak dan Ibu terjalin dengan baik?” 

B: “Kalau saya sebagai laki-laki kadang masih menyimpan masalah sendiri 

Mba karena saya gak mau membebani istri saya, tapi hebatnya istri saya bisa 

peka akan hal itu, jadi saya biasanya harus dipancing dulu biar bisa 

terbuka.” 
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A: “Apakah menurut Bapak agama berperan dalam menjaga keutuhan 

keluarga?” 

B: “Pasti itu Mba, ketika otak sudah buntu pasti larinya ke situ (berpegangan 

agama)” 

A: “Bagaimana cara Bapak dan Ibu untuk saling membahagiakan?” 

B: “Ya kami saling memberi perhatian Mba, bahagia itu kan gak harus 

sempurna atau mewah, bahagia itu sederhana seperti membuatkan makanan 

kesukaannya itu sudah bisa buat bahagia. Ya menurut saya bahagia itu 

tujuan jadi saya memperlakukan dia dengan baik” 

Wawancara kepada istri Bapak MI 

A: “Apakah suami Ibu memperlakukan Ibu dengan baik?” 

B: “Alhamdulillah Mba, ya plus minus itu pasti ada tinggal komitmen aja” 

A: “Bagaimana suami Ibu menunjukkan kalau baliau mencintai Ibu dengan 

tulus?” 

B: “Gini Mba, Bapak itu bukan tipe orang yang romantis. Jadi melalui tindakan 

dia selalu ada di sisi saya itu menurut saya sudah menunjukkan kalau dia 

tulus” 

A: “Apakah suami Ibu pernah merasa kesal dengan kondisi Ibu sekarang?” 

B: “Kalau dibilang gak pernah itu terlalu sempurna ya Mba, seperti halnya 

orang kalau berjalan pasti ada kalanya tersandung. Jadi ya sesekali rasa 

kesal pasti ada tapi kami selalu mengingat kembali tujuan menikah itu apa 

sehingga rasa kesal itu bisa hilang dengan sendirinya”  

A: “Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab ini Pak, Bu. Saya 

mengucapkan terimakasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah meluangkan 

waktunya untuk saya, mohon ma‟af jika ada tutur kata saya yang kurang 

mengenakan di hati Bapak dan Ibu. Sehat selalu nggih Pak Bu” 

B: “Aamiin, iya sama-sama Mba” 

 

Informan 3 

Nama   : H 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 
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Kondisi istri  : Disabilitas Daksa 

Waktu Wawancara  : 23 Juni 2023 

 

A: “Selamat siang Pak, sebelumnya terima kasih karena Bapak telah bersedia 

meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya 

ajukan mengenai Penerimaan Diri terhadap Pasangan Disabilitas dan 

Relevansinya dengan Keharmonisan Keluarga” 

B: “Iya mba, silakan bisa langsung saja” 

A: “Yang pertama bisa perkenalkan nama ya Pak” 

B: “Nama saya H” 

A: “Berapa usia pernikahan Bapak dan Ibu sekarang?” 

B: “Berarti 14 tahun Mba” 

A: “Apa pekerjaan Bapak dan Ibu sekarang?” 

B: “Kami berdua bisnis bareng memproduksi pisang molen dan onde-onde 

Mba” 

A: “Sejak kapan istri Bapak dinyatakan sebagai Penyandang Disabilitas?” 

B: “Itu berarti 3 tahun pernikahan Mba” 

A: “Bagaimana reaksi Bapak pertama kali ketika mengetahui istri Bapak divonis 

disabilitas daksa?” 

B: „Saya berusaha menerima Mba, karena saya cinta dia ya apapun kondisinya 

saya menerima” 

Aspek-Aspek Penerimaan Diri 

1. Menerima diri sendiri apa adanya 

A: “Bagaimana perasaan Bapak memiliki pasangan dengan kondisi disabilitas?” 

B: “Tidak ada masalah Mba, saya juga tidak mengharapkan dia bisa kembali 

sembuh, karena itu udah pemberian Allah Swt” 

2. Tidak menolak diri sendiri 

A: “Apakah Bapak merasa menyesal memiliki pasangan yang disabilitas?” 

B: “Tidak ada sama sekali Mba” 

3. Memiliki keyakinan untuk mencintai diri sendiri 
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A: “Bagaimana cara Bapak mengekspresikan kalau Bapak sangat mencintai atau 

mensyukuri apa yang ada dalam diri Bapak?” 

B: “Ya saya dengan tidak memikirkan angan-angan yang tinggi Mba, saya 

terima apa adanya yang Allah kasih. Saya bersyukur masih diberi 

kesempatan hidup dengan keadaan begini, yang penting saya tidak 

menyusahkan orang lain” 

4. Menyakini kesempurnaan bukan jalan untuk bahagia 

A: “Apakah saat ini Bapak bahagia memiliki pasangan yang disabilitas?” 

B: “Alhamdulillah bahagia Mba, disyukuri aja” 

5. Memiliki keyakinan untuk menghasilkan kerja yang bermanfaat 

A: “Apakah Bapak dapat membantu tugas istri dengan kondisi disabilitas?” 

B: “Iya Mba, saya juga pilih kerjaan bisnis bareng istri agar bisa selalu 

membantu dan menemani istri” 

Faktor-faktor penerimaan diri 

A: “Bagaimana keadaan ekonomi keluarga? Apakah kebutuhan dasar selalu 

terpenuhi?” 

B: “Alhamdulillah dibilang cukup ya cukup, dibilang gak cukup ya gak cukup 

juga Mba, wes pokoknya disyukuri aja asal bisa makan dan bisa membiayai 

sekolah anak” 

A: Bagaimana tingkat pendidikan yang Bapak dan Ibu tempuh? 

B: “Kalau saya tidak sekolah sama sekali Mba, tapi alhamdulillah bisa baca. 

Kalau istri lulusan MI” 

A: “Bagaimana sikap orang sekitar seperti keluarga, teman atau tetangga yang 

tahu bahwa pasangan Bapak seorang penyandang disabilitas?” 

B: “Alhamduillah mereka support Mba, gak ada istilah pembulian kayak 

sekarang, mereka selalu memberi semangat untuk hidup” 

A: “Apakah sampai sekarang Bapak dan Ibu masih menjalankan peran dan 

kewajibannya sebagai suami dan istri?” 

B: “Alhamdulillah masih Mba, ya namanya sudah berkeluarga jadi harus 

bertanggungjawab sama tugasnya masing-masing” 

A: “Apakah komunikasi antara Bapak dan Ibu terjalin dengan baik?” 
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B: “Alhamdulillahh baik, wong kami itu apa saja selalu cerita Mba, ya emang 

harus terbuka biar gak salah paham” 

A: “Apakah menurut Bapak agama berperan dalam menjaga keutuhan 

keluarga?” 

B: “Sangat berperan sekali Mba, di Islam sendiri juga mengajarkan supaya 

antara suami dan istri tidak banyak konflik, ketika adapun kita harus sikapi 

dengan sabar, dengan tawakal, dengan iman” 

A: “Bagaimana cara Bapak dan Ibu untuk saling membahagiakan?” 

B: “Gimana ya Mba, kalau soal materi kami emang pas-pasan, jadi kami berdua 

itu tidak pernah meminta yang berlebihan, tidak saling menuntut, ya apa 

adanya dinikmati, punya gak punya asal berdua terus pasti bahagia Mba, 

soalnya kami kemanapun perginya pasti selalu berdua, saya itu gak bisa 

ninggal istri saya Mba” 

Wawancara kepada istri Bapak H 

A: “Apakah suami Ibu memperlakukan Ibu dengan baik?” 

B: “Sangat baik Mba, Bapak itu selalu memperhatikan saya” 

A: “Bagaimana suami Ibu menunjukkan kalau beliau mencintai Ibu dengan 

tulus?” 

B: “Cara menunjukkannya dengan tidak aneh-aneh Mba, cukup satu aja yaitu 

setia” 

A: “Apakah suami Ibu pernah merasa kesal dengan kondisi Ibu sekarang?” 

B: “Gak pernah Mba, mengeluh kesal itu gak pernah, kami menikah itu buat 

sekali seumur hidup jadi kami biasanya saling intropeksi diri karena kami 

sama-sama tahu diri masih banyak kekurangan” 

A: “Alhamdulillah semua pertanyaan sampun terjawab ini Pak, Bu. Saya 

mengucapkan terimakasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah meluangkan 

waktunya untuk saya, mohon ma‟af jika ada tutur kata saya yang kurang 

mengenakan di hati Bapak dan Ibu. Sehat selalu nggih Pak Bu” 

B: “Aamiin, iya sama-sama Mba. Cuma itu yang bisa saya jawab semoga dapat 

membantu” 
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Informan 4 

 

Nama   : AM 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Kondisi suami  : Disabilitas Daksa 

Waktu Wawancara  : 29 Juli 2023 

 

A: “Assalamu‟alaikum, Ibu punten ganggu waktu Ibu bekerja” 

B:  “Gak apa-apa Mba, kalau nunggu saya selesai malah lama” 

A: “Sebelumnya terima kasih karena Ibu telah bersedia meluangkan waktu untuk 

menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai Penerimaan 

Diri terhadap Pasangan Disabilitas dan Relevansinya dengan Keharmonisan 

Keluarga” 

B: “Iya Mba, silakan bisa dimulai” 

A: „Iya Bu terimakasih. Yang pertama bisa perkenalkan nama ya Bu” 

B: “Nama saya AM, dan suami saya Bapak S” 

A: “Berapa usia pernikahan Bapak dan Ibu sekarang?” 

B: “Saya nikah 2009 berarti kurang lebih 14 tahun Mba” 

A: “Apa pekerjaan Ibu dan Bapak sekarang?” 

B: “Suami penjahit, saya jualan taoge ten pasar” 

A: “Sejak kapan suami Ibu dinyatakan sebagai Penyandang Disabilitas?” 

B: “Berarti niku usia 7 tahun pernikahan Mba” 

A: “Bagaimana reaksi Ibu pertama kali ketika mengetahui suami Ibu divonis 

disabilitas daksa?” 

B: “Saya lebih ke mengontrol hati saya untuk bisa menerima Mba, saya yakin 

sing diparingi Gusti Allah itu baik” 

Aspek-Aspek Penerimaan Diri 

1. Menerima diri sendiri apa adanya 

A: “Bagaimana perasaan Ibu memiliki pasangan dengan kondisi disabilitas?” 

B: “Saya baik-baik aja Mba, suami saya masih bertanggungjawab sampai 

sekarang” 
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2. Tidak menolak diri sendiri 

A: “Apakah Ibu merasa menyesal memiliki pasangan yang disabilitas?” 

B: “Mboten Mba, Bapak juga selalu berusaha mencukupi kebutuhan keluarga 

walaupun kondisinya seperti itu” 

3. Memiliki keyakinan untuk mencintai diri sendiri 

A: “Bagaimana cara Ibu mengekspresikan kalau Ibu sangat mencintai atau 

mensyukuri apa yang ada dalam diri Ibu?” 

B: “Ya saya tidak merasa iri dengan hidup orang lain Mba, saya gak 

membandingkan hidup sama yang orang lain punya” 

4. Menyakini kesempurnaan bukan jalan untuk bahagia 

A: “Apakah saat ini Ibu bahagia memiliki pasangan yang disabilitas?” 

B: “Alhamdulillah saya bahagia Mba” 

5. Memiliki keyakinan untuk menghasilkan kerja yang bermanfaat 

A: “Apakah Ibu dapat membantu tugas suami dengan kondisi disabilitas?” 

B: “Ya jelas Mba, ketika dia butuh bantuan saya pasti ada” 

Faktor-faktor penerimaan diri 

A: “Bagaimana keadaan ekonomi keluarga? Apakah kebutuhan dasar selalu 

terpenuhi?” 

B: “Ya alhamdulillah baik Mba, insya Allah lancar walaupun sedikit-sedikit” 

A: “Bagaimana tingkat pendidikan yang Bapak dan Ibu tempuh?” 

B: “Kalau Bapak tingkat SMA, saya MTs Mba” 

A: “Bagaimana sikap orang sekitar seperti keluarga, teman atau tetangga yang 

tahu bahwa pasangan Ibu seorang penyandang disabilitas?” 

B: “Baik semua Mba, mereka mendukung” 

A: “Apakah sampai sekarang Bapak dan Ibu masih menjalankan peran dan 

kewajibannya sebagai suami dan istri?” 

B: “Alhamdulillah masih, sebagai orangtua punya tanggungjawab terhadap 

anak Mba, sebagai pasangan juga harus saling tanggungjawab dengan peran 

dan kewajibannya” 

A: “Apakah komunikasi antara Bapak dan Ibu terjalin dengan baik?” 

B: “Alhamdulillah baik Mba, kami saling terbuka” 
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A: “Apakah Ibu dan Bapak selalu menyempatkan untuk kumpul keluarga? 

B: “Alhamdulillah Mba, tiap malem selalu ngumpul makan-makan” 

A: “Apakah menurut Ibu agama berperan dalam menjaga keutuhan keluarga?” 

B: “Tentu Mba, itu sangat penting. Kalo ga mengandalkan Allah, imannya 

mboten kuat malah bahaya Mba, rumah tangganya bisa rusak” 

A: “Bagaimana cara Bapak dan Ibu untuk saling membahagiakan? 

B: Ya kita saling memberi perhatian dari hal-hal keci Mba, pokoknya saling 

mendukung dan menjaga” 

Wawancara kepada suami Ibu AM 

A: “Apakah istri Bapak memperlakukan Bapak dengan baik?” 

B: “Iya dia baik banget Mba, sabar banget ngurusin saya” 

A: “Bagaimana istri Bapak menunjukkan kalau dia mencintai Bapak dengan 

tulus?” 

B: “Ya dia gemati banget Mba, gak jengkelan, dan gak neko-neko” 

A: “Apakah istri Bapak pernah merasa kesal dengan kondisi Bapak sekarang?” 

B: “Ya namanya manusia pernah merasa kesal itu wajar Mba, hebatnya dia 

selalu bisa mengontrol emosinya sendiri” 

A: “Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab ini Pak, Bu. Saya 

mengucapkan terimakasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah meluangkan 

waktunya untuk saya, mohon ma‟af jika ada tutur kata saya yang kurang 

mengenakan di hati Bapak dan Ibu. Sehat selalu nggih Pak Bu” 

B: “Aamiin, iya sama-sama Mba, semoga sukses ya” 

A: “Aamiin, terimakasih Pak, Bu” 

 

Wawancara Volunteer Majelis Pengajian Difabel Semarang 

Nama   : Maulla 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Waktu Wawancara  : 08 Januari 2023 
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A: “Sebelumnya ma‟af Mba sudah mengganggu kegiatan Mba Maula hari ini, 

tujuan saya kesini yaitu ingin melakukan observasi terkait keadaan jama‟ah di 

Majelis Pengajian Difabel sekaligus wawancara “ 

B: “Iya silakan bisa langsung dimulai Dik” 

A: “Kapan Majelis ini dibentuk Mba” 

B: “Dari tahun 2018” 

A: “Untuk jama‟ahnya itu semuanya dengan kondisi disabilitas atau ada non 

disabilitasnya juga?” 

B: “Majelis ini sih emang wadah belajar agama buat para penyandang 

disabilitas Dik, itu kalau kamu lihat ada yang non disabilitas biasanya 

karena mereka menemani aja. Soalnya mereka dari berbagai daerah sih Dik, 

ada yang dari demak, kendal, semarangnya sendiri jadi kadang jama’ah 

yang disabilitas minta dianter sama keluarganya” 

A: “Berarti rata-rata jama‟ahnya itu sudah berkeluarga Mba?” 

B: “Iya, hampir 80 persen jama’ahnya sudah berkeluarga” 

A: “Kira-kira mereka sudah berkeluarga berapa tahun ya Mba?” 

B: “Kayaknya 10 tahun lebih deh, coba nanti lebih jelasnya tanya sama Bu Nien 

selaku pengurus di MPD” 

A: “Kalau yang disabilitasnya setelah menikah ada ngga Mba?” 

B: “Ada Dik, ngga semuanya jama’ah di sini itu disabilitanyas dari lahir” 

A: “Kalau menurut pandangan Mba Maula, mereka yang non disabilitas ketika 

memiliki pasangan disabilitas reaksinya gimana Mba?” 

B: “Gini ya, kan ada yang disabilitasnya dari lahir dan ada juga yang setelah 

menikah, ya rata-rata pasangan mereka yang disabilitasnya setelah menikah 

itu mereka shock, tidak percaya diri, kesulitan adaptasi sama pasangannya, 

belum bisa menerima, ya butuh waktu yang lama untuk menerima lah.Ya 

hebat sih yang keluarganya bisa bertahan sampai sekarang” 

A: “Oh iya Mba, emang hubungan volunteer sama jama‟ah atau bahkan 

keluarganya bisa sedekat itu Mba?” 
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B: “Bisa Dik, apalagi aku kan udah lama jadi volunteer di sini, jadi udah kayak 

keluarga, kami sebagai volunteer juga melakukan pendekatan agar mereka 

merasa nyaman, biasanya juga kami saling cerita” 

A: “Oh gitu Mba, kira-kira aku bisa dapetin data jama‟ahnya ngga Mba?” 

B: “Bisa, kamu nanti chat aja data apa yang kamu butuhkan, nanti aku kasih 

kontaknya Bu Nien, beliau sangat terbuka sama mahasiswi kalau ada yang 

mau penelitian” 

A: “Alhamdulillah, terimakasih banyak ya Mba” 

 

Wawancara Pengurus Majelis Pengajian Difabel Semarang (Via Online 

Melalui WhatsApp) 

Nama   : Nien 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Waktu Wawancara  : 01 Agustus 2023 

 

A: “Assalamu‟alaikum wr.wb. Ibu punten, saya Imroatin Karimah mahasisiwi 

UIN Walisongo Semarang. Saya dapat kontaknya Ibu dari Mba Maula selaku 

volunteer di MPD. Tujuan saya menghubungi Ibu karena ingin melakukan 

wawancara dengan Ibu untuk keperluan tugas akhir. Apakah Ibu bersedia?” 

B: “Wa’alaikumsalam wr.wb. Iya Mba, wawancara melalui chat saja ya” 

A: “Baik Bu, kemarin saya kan sudah bertemu Mba Maula, saya ingin meneliti 

jama‟ah disabilitas yang memiliki pasangan non disabilitas Bu. Kira-kira ada 

mboten njih Bu” 

B: “Ada Mba, data yang jenengan butuhin apa Mba? Biar saya cari” 

A: “Oh njih Bu, jadi saya butuh data jama‟ah yang memiliki pasangan 

disabilitas, dengan usia pernikahan minimal 10 tahun, dan disabilitasnya 

setelah menikah” 

B:  “Baik Mba, mungkin baru besok saya kirim datanya sekalian kontaknya, 

untuk selebihnya nanti jenengan hubungi yang bersangkutan saja” 

A: “Iya Bu, saya juga butuh data terkait profil MPD Bu” 

B: “Kira-kira apa saja Mba?” 
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A: “Mengenai profil MPD, sejarah MPD, visi dan misi MPD, serta kegiatan di 

MPD Bu” 

B: “Iya Mba, besok saya kirim sekalian data jama‟ahnya” 

A: “Terimakasih banyak Ibu. Oh iya Bu, untuk pengajiannya itu dilaksanakan 

sebulan sekali atau gimana Bu?” 

B: “Iya Mba, dulu awalnya dilaksanakan dua bulan sekali setiap ahad pertama, 

mulai jam 08.30-11.30 lalu alhamdulillah sejak september 2018 mulai 

banyak peminatnya akhirnya diganti sebulan sekali, yang ikut juga banyak 

kok Mba, ngga hanya teman-teman disabilitas saja bahkan kadang keluarga 

mereka yang non disabilitas juga ikut” 

A: “Berarti banyak peminatnya ya Bu” 

B: “Iya Mba, alhamdulillah” 

A: “Nggeh mpun Bu, maturnuwun sanget nggeh. Mugi sehat selalu” 

B: “Aamiin” 
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Lampiran 3. Surat Ijin Riset 

Pengurus MPD Semarang 
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Anggota MPD Semarang 
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Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan 

Wawancara dengan subyek 

 

  

 

Kegiatan kajian di Majelis Pengajian Difabel Semarang 
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BIODATA PENULIS 

 

 

Nama Lengkap  :Imroatin Karimah   

Tempat, Tanggal Lahir :Pekalongan, 01 Juli 2000 

Agama    :Islam 

Alamat :Lingkungan Cokrah RT 009/RW 004 kel. Kajen,     

kec. Kajen, kab. Pekalongan, prov. Jawa Tengah 

Email    :imrtn.k17@gmail.com 

 

Pendidikan Formal : 

1. SD Islam Kajen  : Lulus tahun 2012 

2. MTs Gondang Wonopringgo : Lulus tahun 2015 

3. MAS Simbang Kulon Buaran : Lulus tahun 2018 

4. UIN Walisongo Semarang : Lulus tahun 2023 

 

Pendidikan Non Formal : 

1. IBS Gondang Wonopringgo  : Lulus tahun 2015 

2. PP. Fathul „Ulum Simbang Kulon : Lulus tahun 2018 

 

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk 

digunakan sebagaimana semestinya. 

 

Semarang, 25 September 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 Imroatin Karimah 

NIM. 1801016086 


