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Covid-19 menjadi pandemi yang menyebabkan banyaknya kematian di 

seluruh dunia termasuk anak-anak, penyebab pemaparan Covid-19 pada anak usia 

pra sekolah ialah kurangnya pemahaman terhadap bahaya Covid-19, karena itu 

pemahaman anak sangat tergantung pada keterlibatan peran orang tua. penelitian 

ini bertujuan untuk diketahuinya gambaran peran orang tua dalam pengenalan 

Covid-19 pada anak usia pra sekolah, jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain 

deskriptif, Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak 

sekolah TK sebanyak 79 orang di Kelurahan Gunung Sar. sampel berjumlah 54 

responden dengan teknik purposive sampling, instrumen berupa kuesioner 

berbentuk google form, analisis univariat menggunakan program komputer. Hasil 

penelitian menunjukkan peran orang tua dalam pengenalan Covid-19 pada anak 

usia pra sekolah di sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari, sebagai guru 

ada 2 kategori tertinggi yaitu kategori baik yang berjumlah 25 responden (46.3%), 

peran orang tua sebagai fasilitator kategori tertinggi yaitu kategori cukup yang 

berjumlah 32 responden (59.3%), peran orang tua sebagai motivator kategori 

tertinggi berada pada kategori baik yang berjumlah 31 responden (7.4%), dan peran 

orang tua sebagai pengarah/director kategori tertinggi yaitu kategori baik dengan 

jumlah 46 responden (85.2%). Dari empat peran orang tua yang dilakukan ternyata 

peran orang tua sebagai pengarah/director berada pada kategori tertinggi. 

Sedangkan peran pada kategori terendah adalah sebagai fasilitator dengan kategori 

cukup Sehingga diharapkan orang tua hendaknya lebih meningkatkan perannya 

khususnya sebagai guru dan fasilitator dalam mengenalkan Covid-19 pada anak 

sejak dini untuk mencegah penularan Covid-19 sedini mungkin. 

 

Keywords: Covid-19, peran orang tua, anak usia pra sekolah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kasus kejadian wabah Corona atau Covid-19 di dunia menjadi 

perbincangan hangat dan menjadi pandemi global yang menyebabkan banyaknya 

kematian di seluruh dunia. Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan 

wabah dunia yang sangat ekstrem persebarannya, kita semua warga Negara 

Kesatuan Republik Indonesia bahkan warga dunia, tidak pernah menyangka akan 

menghadapi wabah yang menyebabkan sindrom pernafasan akut pada 

penderitanya, dan telah banyak menelan korban jiwa diberbagai negara belahan 

dunia yang juga menimbulkan keresahan (Syahputra, 2020). 

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit 

pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi 

saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada 

manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, 

kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-

COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) 

(Kementerian Kesehatan RI, 2021). 

Orang yang terinfeksi Covid-19 di seluruh dunia hingga tanggal 20 januari 

2021 berdasarkan data dari World Health Organization (WHO, 2021) telah 

mencapai 96.852.173, serta 2.072.061 orang meninggal dunia, 25.045.183 orang 

positif aktif (masih sakit), dan 69.734.929 pasien dinyatakan sembuh. Hingga hari 

ini, Amerika Utara menjadi benua dengan jumlah kasus virus corona terbanyak 

yaitu 28.356.238 kasus, sedangkan Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah 
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kasus terbanyak di seluruh dunia yaitu 24.830.045 orang. Mayoritas pasien yang 

positif terinfeksi Covid-19 berdasarkan data yang diperoleh adalah orang dewasa 

dan lansia (lanjut usia). Namun demikian, virus ini tetap bisa menulari anak-anak 

dan bayi.  

Indonesia melaporkan kasus pertama pada tanggal 2 maret 2020, yang 

diduga tertular dari orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Berdasarkan data 

satuan tugas penagangan Covid-19, hingga tanggal 20 januari 21 Indonesia berada 

di urutan ke 19 dengan 939.948 kasus, 26.857 orang meninggal, dan 763.703 orang 

sembuh. Saat ini, Covid- 19 telah berdampak pada 510 Kabupaten/Kota di 34 

Provinsi. Elina Ciptadi dalam Suryaningsih & Poerwati (2020) menyatakan bahwa 

angka kematian kelompok usia balita di Indonesia harus menjadi perhatian. Covid-

19 selama ini dianggap sebagai penyakit yang tidak mematikan untuk bayi dan 

balita. Namun, tingkat kematian bayi dan balita di Indonesia tergolong tinggi di 

dunia yakni 2,06%. Walaupun sekilas angkanya memang kelihatan kecil, tetapi jika 

dibandingkan dengan negara lain seperti China, Singapura, Korea Selatan, dan 

Italia tingkat kematian di Indonesia sangat tinggi (Kementerian Kesehatan RI, 

2021). 

Anak- anak dibawah usia 5 tahun memiliki jumlah RNA Virus SARS-

Covid-2 yang tinggi dalam hidung mereka dibandingkan dengan anak-anak lebih 

tua dan orang dewasa (Sargent et al., 2020). Angka kematian anak-anak akibat 

Covid-19 di Indonesia mencapai 21.237 orang pada 1 Desember 2020. Dari jumlah 

tersebut, 0,9% merupakan anak berusia 0-5 tahun dan 1,7% anak-anak berusia 6-18 

tahun. Persentase tersebut lebih tinggi dari Amerika Serikat dan India yang 

merupakan dua negara dengan total kasus Covid-19 tertinggi di dunia. Di Amerika 

Serikat hanya 0,21% dari seluruh kasus kematian akibat corona merupakan anak- 
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anak. Sedangkan India hanya mencatat 1% kasus kematian akibat corona 

merupakan anak-anak berusia di bawah 18 tahun (IDAI, 2020). 

Sulawesi Selatan menjadi Provinsi tertinggi di luar pulau Jawa yang 

memiliki kasus pasien positif virus corona. Data terakhir pada tanggal 20 januari 

2021 diketahui 43.016 kasus positif, 698 meninggal, dan 37.188 sembuh. Kota 

Makassar menempati kasus tertinggi di Sulawesi Selatan dengan jumlah kasus dari 

data terakhir diketahui 32.213 kasus positif, 499 meninggal, dan 25.463 sembuh. 

(Sulsel Tanggap Covid-19, 2021). 

Makassar terdapat 15 Kecamatan, dari 15 kecamatan tersebut terdapat enam 

Kecamatan dengan kasus Covid-19 yang paling banyak dan Kecamatan Rappocini 

merupakan kecamatan dengan kasus yang paling banyak diantara enam kecamatan 

yang lain dengan jumlah 3.918 kasus positif (Info Covid-19 Makassar, 2021). Di 

Kecamatan Rappocini sendiri terdapat beberapa Kelurahan salah satunya 

Kelurahan Gunung Sari yang merupakan wilayah terluas di Kecamatan Rappocini 

yaitu 2,31 km2 dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu berjumlah 42. 564 jiwa 

(Ramin, 2019). 

Penularan Covid-19 pada anak usia dini disebabkan oleh minimnya 

pemahaman terhadap ancaman Covid-19 dan bagaimana cara mencegah 

menularkan pada orang lain. Dengan keadaan seperti ini peningkatan pengetahuan 

Covid-19 pada anak usia dini sangat diperlukan dengan cara memberikan edukasi 

pengertian Covid-19, memahami penyebab, komplikasi, pencegahan dan 

memahami dampak psikologis akibat Covid-19 (Prasetiyo & Sutama, 2020). 

Anak-anak telah menyebabkan 1%-5% kasus Covid-19 sampai saat ini 

dengan tingkat sembuh yang cukup tinggi dan angka kematian rendah. Namun 

memutus penularan Covid-19 pada anak sedini mungkin yang tanpa gejala adalah 

hal yang perlu dilakukan. Air liur yang keluar ketika bersin dan sentuhan langsung 
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baik dengan yang bergejala maupun tidak merupakan cara penyebaran virus Covid-

19 yang tertinggi, termasuk pada anak usia pra sekolah. Alyson A Kelvin 

menjelaskan bahwa anak-anak rentan  untuk terpapar Covid-19. Meskipun anak-

anak hanya memiliki gejala ringan atau tidak bergejala, namun terdapat 

kemungkinan anak-anak akan menjadi fasilitator penyebarannnya. Anak-anak yang 

berusia golden age akan mudah mengikuti dan menerima rangsangan. Oleh karena 

itu anak-anak perlu diarahkan untuk selalu melakukan perilaku sehat dan diberikan 

edukasi tentang Covid-19 agar mereka dapat menghindari risiko ditularkan dan 

menularkan kepada orang lain terutama kepada keluarganya (Yulianingsih et al., 

2020). 

Pengetahuan anak sangat tergantung pada keterlibatan peran orang tua, 

sebagaimana anak yang sedang berada pada usia pra sekolah sangat banyak hal 

yang ingin diketahui dan kerap menirukan perilaku orang yang disekitarnya. 

Sejalan dengan hasil penelitian Setyorini & Irma (2020) menyimpulkan bahwa 

orang tua kini hadir sebagai pengganti peran guru dalam membimbing, 

pengembangan anak, mendidik serta mengawasi anak. Orang tua dan masyarakat 

sekitar memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan anak serta 

memberikan edukasi kepada anaknya yang masih belum bisa memahami tentang 

pandemi yang sedang terjadi untuk tetap berdiam diri di rumah dan menerapkan 

pola hidup bersih dan sehat agar tidak tertular maupun menularkan wabah pandemi 

ini. 

Widayati (2018) sendiri mengungkapkan bahwa peran orang tua dalam 

keluarga yaitu orang tua sebagai pendidik, orang tua sebagai pendorong, orang tua 

sebagai panutan, orang tua sebagai teman, orang tua sebagai pengawas, orang tua 

sebagai konselor. Winingsih (2020) mengemukakan terdapat empat peran orang tua 

selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) yaitu orang tua memiliki peran sebagai guru 



5 
 

 
 

di rumah, orang tua sebagai fasilitator, orang tua sebagai motivator, orang tua 

sebagai pengaruh atau director. 

 Rohita (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam mengenalkan 

Covid-19  ibu melakukan peran yang lebih banyak daripada ayah. Sehingga perlu 

ada kerja sama antara ibu dan ayah agar usaha yang dilakukan ibu bisa berjalan 

dengan baik dalam mengenalkan Covid-19 kepada anak. Hasil penelitian Oktaria 

& Putra (2020), ditemukan bahwa hanya tiga dari sepuluh orang tua dapat 

menyesuaikan diri dengan peran sebagai pendidik bagi anak sendiri dan mampu 

menciptakan kenyamanan ketika memberikan pembelajaran pada anak di rumah. 

Paparan peran orang tua diatas lebih banyak mengenai tentang peran orang 

tua dalam mendampingi anak pada saat pembelajaran covid. Sementara itu 

penelitian yang terkait peran orang tua dalam mengenalkan Covid-19 pada anak 

belum banyak dilakukan. Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini penting 

dilakukan agar kita tahu bagaimana peran orang tua dalam mengenalkan Covid-19 

pada anaknya untuk memberikan input kepada orang tua dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan orang tua untuk mencegah penularan Covid-19 pada 

anak. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarakan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran peran orang tua dalam pengenalan 

Covid-19 pada anak usia pra sekolah? 
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C. Definisi Operasional  Dan Ruang Lingkup Penelitian 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 
Variabel Deskripsi Alat Ukur Kriteria objektif  Skala Ukur 

Peran orang tua 

 

Peran orang tua adalah mampu 

menempatkan diri sebagai guru, 

fasilitator, motivator dan pengaruh/ 

direktor pada pengenalan Covid-19 

pada anak usia pra sekolah (3-6 

tahun). 

 

Dilihat dari hasil 

pengukuran skor peran 

orang tua dengan 

menggunakan kuesioner 

yang dibuat sendiri oleh 

peneliti dengan kategori 

tingkatan peran orang tua 

Skor :  

1 : Tidak pernah 

2 : kadang-kadang 

3 : sering 

4 : selalu 

Kategori peran orang tua : 

Kurang : X < 50 

Cukup : 50 ≤ X ˂ 75 

Baik : 75 ≥ X 

ordinal 

 

 

 

 

Peran orang tua 

sebagai Guru 

 

Peran orang tua sebagai guru dalam 

penelitian ini adalah memberikan 

pendidikan kepada anak usia pra 

sekolah tentang Covid-19 yang 

terdiri dari pengertian Covid-19, 

gejala, cara penularan, cara 

pencegahan, kriteria yang rentan 

terpapar, kategori yang diduga 

terinfeksi dan bagaimana cara 

penanggulangannya 

Dilihat dari hasil 

pengukuran skor peran 

orang tua dengan 

menggunakan kuesioner 

yang dibuat sendiri oleh 

peneliti dengan kategori 

tingkatan peran orang tua 

Skor :  

1 : Tidak pernah 

2 : kadang-kadang 

3 : sering 

4 : selalu 

Kategori peran orang tua : 

Kurang : X < 14 

Cukup : 14 ≤ X ˂ 21 

Baik : 21 ≥ X 

ordinal 

 

Peran orang tua 

sebagai fasilitator 

Peran orang tua sebagai fasilitator 

adalah menciptakan suasana yang 

nyaman dan menyediakan fasilitas 

yang dibutuhkan dalam 

mengenalkan Covid-19 pada anak 

usia pra sekolah 

Dilihat dari hasil 

pengukuran skor peran 

orang tua dengan 

menggunakan kuesioner 

yang dibuat sendiri oleh 

peneliti dengan kategori 

tingkatan peran orang tua 

Skor :  

1 : Tidak pernah 

2 : kadang-kadang 

3 : sering 

4 : selalu 

Kategori peran orang tua : 

Kurang : X < 14 

Cukup : 14 ≤ X ˂ 21 

ordinal 
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Baik : 21 ≥ X  

Peran orang tua 

sebagai motivator 

Peran orang tua sebagai motivator 

adalah orang tua yang memberikan 

semangat, pujian serta dorongan 

kepada anakn dalam mengenalkan 

Covid-19, sehingga anak memiliki 

semangat dalam melakukan perilaku 

hidup bersih. 

Dilihat dari hasil 

pengukuran skor peran 

orang tua dengan 

menggunakan kuesioner 

yang dibuat sendiri oleh 

peneliti dengan kategori 

tingkatan peran orang tua 

Skor :  

1 : Tidak pernah 

2 : kadang-kadang 

3 : sering 

4 : selalu 

Kategori peran orang tua : 

Kurang : X < 12 

Cukup : 12 ≤ X ˂ 18 

Baik : 18 ≥ X 

ordinal 

Peran orang tua 

sebagai pengarah / 

director 

Peran orang tua sebagai pengarah/ 

director adalah orang tua dapat 

membimbing dan mengarahkan 

anaknya dalam mengenalkan Covid-

19 sehingga anak bisa mengerti dan 

menerapkan perilaku hidup bersih 

Dilihat dari hasil 

pengukuran skor peran 

orang tua dengan 

menggunakan kuesioner 

yang dibuat sendiri oleh 

peneliti dengan kategori 

tingkatan peran orang tua 

Skor :  

1 : Tidak pernah 

2 : kadang-kadang 

3 : sering 

4 : selalu 

Kategori peran orang tua : 

Kurang : X < 10 

Cukup : 10 ≤ X ˂ 15 

Baik : 15 ≥ X 

ordinal 
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D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka/ penelitian terdahulu adalah uraian singkat dari hasil penelitan yang pernah  dilakukan sebelumnya oleh 

orang lain yang masalahnya  berhubungan dengan penelitian yang ingin dilakukan dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil 

sebelumnya. 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka  
No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

1.  Rohita, 

(2020) 

Pengenalan 

covid-19 pada 

anak usia pra 

sekolah: 

analisis pada 

pelaksanaan 

peran orangtua 

di rumah  

 

Metode dengan 

desain deskriftif 

kualitatif 

Orang tua menjalankan perannya dalam 

mengedukasi tentang Covid-19 menggunakan 

media TV, HP dan Youtube; menjadi teladan 

dalam pencegahan, serta mengajarkan banyak 

tindakan pencegahan dan memberikan bantuan, 

penjelasan, serta bujukan dan rayuan, terutama 

kepada anak-anak yang kesulitan melindungi diri 

dari Covid-19. Namun, pengenalan ibu terhadap 

Covid-19 lebih berperan daripada ayah. Sehingga 

diperlukan kerjasama yang baik antara ibu dan 

bapak agar peran bapak mendukung dan 

melengkapi upaya yang dilakukan ibu dalam 

mengenalkan Covid-19 kepada anak.. 

Perbedaan pada penelitian ini 

adalah terletak pada jumlah 

sampel, tempat dan metode 

penelitian. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif deskriftif. 

Jumlah sampel 5 keluarga yang 

memiliki anak  usia pra sekolah. 

Tempat penelitian ini berlokasi 

di RT 006 RW 07, perum 2 

tangerang, banten.  

2 Yulianingsi

h et al., 

(2020) 

Pengenalan 

Covid-19 pada 

anak usia dini 

melalui metode 

bercerita  

 

Metode penelitian 

ini yaitu deskriptif 

kualitatif dengan 

kajian literatur dan 

survei.  

Hasil survei pada 60 mahasiswa PIAUD 

mejelaskan bahwa rata-rata 51.07% responden 

yang menyatakan penggunaan metode ini tepat dan 

29.88% menyatakan sangat tepat. Ini berarti 

80.96% atau 55 dari 60 responden setuju bahwa 

metode bercerita merupakan metode terbaik untuk 

mengenalkan Covid-19 pada anak. 

Penelitian ini mengarah pada 

metode yang digunakan dalam 

mengenalkan covid pada anak 

usia dini dengan metode 

penelitian deskriptif kualitatif 

kajian literatur dan survei 
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3 Trisnawati 

& Sugito, 

(2020) 

Pendidikan 

anak dalam 

keluarga era 

Covid-19  

 

Pendekatan 

kualitatif dengan 

metode deskriptif  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua 

memberikan pendampingan kepada anak dengan 

cara membantu anak mengerjakan tugas, belajar 

dari lingkungan sekitar dan memberikan 

pengetahuan mengenai Covid-19. Orang tua telah 

berhasil menciptakan suasana belajar yang nyaman 

yaitu dengan memberikan fasilitas belajar yang 

memadai, melakukan pendampingan dalam 

penyelesaian tugas, dan memberikan rewards. 

Pendekatan kualitatif dengan 

metode deskriptif, subjek dalam 

penelitian ini adalah 5 keluarga 

dengan ibu bekerja dan memiliki 

anak usia dini  

4 Iftitah & 

mardiyana 

faridhatul 

anawaty, 

(2020) 

Peran orang tua 

dalam 

mendampingi 

anak di rumah 

selama pandemi 

Covid-19. 

Metode yang 

digunakan  

yaitu metode studi 

pustaka dengan 

pengumpulan data 

menggunakan  

dokumentasi dari 

kajian teoritis yang 

didapatkan dari 

buku dan jurnal. 

Adapun peran penting orang tua dalam 

mendampingi anak yaitu anak merasa tidak 

sendiri, orang tua sebagai pemberi semangat, 

memfasilitasi kebutuhan anak, tempat berdiskusi 

dan bertanya, membantu mengenali diri sendiri, 

melihat dan mengembangkan bakat anak dan 

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk 

belajar. 

Penelitian ini lebih berfokus 

pada peran orang dalam 

mendampingi anak di rumah 

selamma pandemi, metode yang 

digunakan adalah metode studi 

pustaka   

5  Kurniati et 

al., (2020) 

Analisis peran 

orang tua dalam 

mendampingi 

anak di masa 

pandemi covid-

19  

Metode yang 

dipakai adalah 

metode studi kasus 

melalui 

wawancara dengan 

analisis tematik 

pada 3 orang ayah 

dan 6 orang ibu. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum 

peran yang muncul adalah sebagai pembimbing, 

pendidik, penjaga, pengembang dan pengawas. 

Secara khusus peran yang muncul yaitu: menjaga 

dan memastikan anak menerapkan hidup bersih 

dan sehat, mendampingi anak mengerjakan tugas 

sekolah, melakukan kegiatan selama di rumah, 

menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak, 

melakukan pembicaraan yang intens dengan anak, 

bermain dengan anak, menjadi role model bagi 

anak, pengawasan, menafkahi dan memenuhi 

kebutuhan keluarga, dan membimbing serta 

memotivasi anak, memberikan edukasi, 

Penelitian ini menganalisis 

Peran Orang Tua dalam 

Mendampingi Anak di Masa 

Pandemi Covid-19 dengan 

metode studi kasus  subyek 

dengan teknik pengumpulan data 

melalui wawancara. Sampel 

pada  penelitian ini adalah orang 

tua yang mempunyai anak usia 

dini dengan jumlah 9 orang (3 

orang ayah dan 6 orang ibu)   
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memelihara nilai keagamaan, melakukan variasi 

dan inovasi kegiatan di rumah. 

6 Cahyati & 

Kusumah, 

(2020) 

Peran orang tua 

dalam 

menerapkan 

pembelajaran di 

rumah saat 

pandemi Covid 

19. 

Metode  

penelitian ini 

adalah 

menggunakan 

metode kualitatif 

fenomenologis, 

Hasil dari penelitian ini adalah orang tua dapat 

meningkatkan kelekatan hubungan dengan 

anaknya dan orang tua dapat melihat langsung 

perkembangan kemampuan anaknya dalam 

belajar. 

Peran Orang Tua Dalam 

Menerapkan Pembelajaran Di 

Rumah Saat Pandemi Covid 19. 

7 Oktaria & 

Putra, 

(2020) 

Pendidikan 

anak dalam 

keluarga 

sebagai strategi 

pendidikan 

anak usia dini 

saat pandemi 

Covid-19 child 

education in the 

family as an 

early childhood 

Jenis penelitian ini 

adalah kualitatif 

dengan metode 

deskriptif. 

Hasil kuesioner dan wawancara dianalisis dengan 

cara analisis deskriptif. Ditemukan bahwa: (1) 

hanya tiga dari sepuluh orang tua dapat 

menyesuaikan diri dengan peran sebagai pendidik 

bagi anak sendiri dan mampu menciptakan 

kenyamanan ketika memberikan pembelajaran 

pada anak di rumah; (2) tiga dari sepuluh orang tua 

mampu menjalin komunikasi yang baik dengan 

para guru selama kegiatan pendidikan dari rumah; 

(3) kesepuluh orang tua menyatakan 

keprihatinannya dengan kondisi yang ada dan 

bersepakat bahwa peran guru tidak mudah untuk 

dijalani. 

Penelitian ini fokus pada peran 

orang tua dalam pendidikan anak 

usia dini saat pandemi Covid-19 

. Jenis penelitian ini adalah 

kualitatif dengan metode 

deskriptif. Sampel penelitian ini 

adalah sepuluh orang tua yang 

memiliki anak usia dini 5-6 

tahun. 

8 Inom 

Nasution & 

Suharian, 

(2020) 

Peran orang tua 

terhadap anak 

dalam program 

belajar dari 

rumah di masa 

pandemi Covid-

19 

Metode yang 

digunakan adalah 

design kualitatif 

narrative inquiry 

dengan prosedur  

wawancara. 

Penelitian ini menemukan peran orang tua dalam 

pendidikan keluarga pada anak masa Covid-19 

diantaranya: Anak harus dikontrol agar tidak 

keluar rumah selama pandemi Covid 19, 

Memastikan bahwa kebutuhan makan dan gizi 

anak terpenuhi selama pandemi Covid 19, dan 

Mendidik dan membimbing mereka dalam 

mengerjakan tugas-tugas dan menggantikan peran 

guru disekolah. Orang tua memenuhi kebutuhan 

pemahaman spiritual, pengawasan dan motivasi 

Penelitian ini unruk menggali 

pengalaman peran orang tua 

dalam pendidikan anak di rumah 

masa Covid-19 . Metode yang 

digunakan adalah design 

kualitatif narrative inquiry, 

participant yang dipilih satu 

orang tua  dengan prosedur 
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serta penyedia fasilitas belajar dalam 

mendampingi anak dalam mengatasi kesulitan 

semua pembelajaran. Materi pendidikan utama 

menekankan pada aspek agama dengan mengajak 

anak untuk sholat, mengaji, menghafal doa harian 

dan materi keagamaan. Memberi pemahaman 

ilmu, membentuk kepribadian agar peka terhadap 

lingkungan. Hambatan dalam pendidikan informal 

atau keluarga pengaturan waktu. 

wawancara selama 2 jam dan 4 

kali pertemuan. 

9 Rahmadani, 

(2020) 

Peran orangtua 

dalam 

pendidikan 

anak usia dini di 

masa pandemi  

Covid-19 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kualitatif study 

kasus. 

Hasil yang didapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah orang tua mengkondisikan lingkungan 

keluarga sebaik mungkin untuk menunjang 

pendidikan anak, hal ini dibuktikan dengan 

diputarkan ayat-ayat Al-Qur’an setiap malam, 

orang tua selalu meluangkan waktu untuk anak dan 

komunikasi yang baik dalam keluarga. Selanjutnya 

adanya komitmen dan peran aktif orang tua dalam 

pelaksanaan metode homeschooling anak nusia 

dini juga memiliki dampak positif untuk 

kemampuan akademik maupun non akademik 

anak. 

Penelitian ini untuk 

mendiskripsikan peran orang tua 

dalam implementasi 

homescoling pada anak usia dini 

dimasa pandemi Covid-19 . 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif study kasus. 

Dengan informan penelitian satu 

keluarga dengan informan utama 

orang tua, informan pendukung 

anak , paman dan guru. . data 

diperoleh denga wawancara dan 

observasi. 

10 Roshonah et 

al., (2020) 

Peran orang tua 

dalam 

membimbing 

anak selama 

pembelajaran 

daring di rumah 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode deksriptif 

kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah orang tua sangat 

berperan penting dalam membantu anak pada 

pembelajaran daring dan dapat melihat langsung 

perkembangan kemampuan anaknya dalam 

belajar. Mayoritas orang tua menilai bahwa 

melalui pembelajaran di rumah dapat mempererat 

hubungannya dengan anaknya, begitupun anaknya 

dinilai dapat melakukan pembelajaran di  

rumah dengan sangat baik. Orang tua juga merasa 

melalui pembelajaran di rumah, orang tua  

Penelitian ini fokus pada peran 

orang tua pada pembelajaran 

daring saat pandemi virus 

corona. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian 

deskriftif kualitatif. Sampel 

dalam penelitian ini adalah orang 

tua yang memiliki anak yang 

duduk dibangku kelas 3 c 
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dapat melihat perkembangan anaknya dalam 

belajar. 

Sekolah Dasar Negeri Pisangan 

01 Tangerang Selatan 

11 Tambling et 

al., (2021) 

Thematic 

analysis of 

parent–child 

conversations 

about Covid-

19:  

“playing it 

safe” 

Penelitian ini 

adalah kualitatif, 

analisis tematik 

 

Hasil penelitian dilaporkan orang tua (n = 210; 

64,8% perempuan; usia rata-rata = 39,33; 14,3% 

etnis / ras minoritas) interaksi dengan anak-anak 

(fokus usia anak: 25,2% lahir hingga 5 tahun, 

36,7% 6 hingga 11 tahun, 37,6% 12 hingga 18 

tahun) tentang topik yang terkait dengan Pedoman 

penekanan penularan virus terkait Covid-19 dan 

perilaku stres / koping. Tema termasuk diskusi 

tentang kebersihan pribadi dan sosial, dan orang 

tua melaporkan sumber stres anak, dan upaya 

manajemen stres anak. Temuan dari analisis 

tematik kami menunjukkan orang tua termotivasi 

untuk membuat perancah kebersihan pribadi 

menyenangkan dan menarik, memberi isyarat 

pendekatan asli yang positif dan sesuai 

perkembangan untuk peran mereka sebagai 

sumber koping sosialisasi. Temuan ini juga 

menggaris bawahi pentingnya memberikan 

informasi kepada orang tua dengan cara yang dapat 

diterjemahkan kepada anak-anak dalam 

perkembangannya percakapan yang sesuai tentang 

kegiatan penekanan penularan virus dan 

manajemen stres selama bencana. 

Penelitian ini adalah kualitatif, 

analisis tematik 

Data diperoleh dari orang tua 

yang berusia 18 tahun ke atas 

tinggal di Amerika Serikat pada 

saat Covid-19 dan merawat 

seorang anak berusia dibawah 18 

tahun di rumah mereka selama 

pandemic 
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Penelitian ini berbentuk kuantitatif deskriptif analitik untuk menganalisis 

gambaran peran orang tua dalam pengenalan Covid-19 pada anak usia pra sekolah 

dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua 

yang memiliki anak usia pra sekolah 3-6 tahun di sekolah TK di wilayah Kelurahan 

Gunung Sari. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahui gambaran peran orang tua dalam pengenalan Covid-19 pada anak 

usia pra sekolah.  

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahui gambaran peran orang tua sebagai guru dalam pengenalan Covid-19 

pada anak usia pra sekolah 

b. Diketahui gambaran peran orang tua sebagai fasilitator dalam pengenalan Covid-

19 pada anak usia pra sekolah.  

c. Diketahui gambaran peran orang tua sebagai motivator dalam pengenalan 

Covid-19 pada anak usia pra sekolah.  

d. Diketahui gambaran peran orang tua sebagai pengarah/director dalam 

pengenalan Covid-19 pada anak usia pra sekolah.  

F. Manfaat Penelitian   

1. Bagi Institusi 

Penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan masukan serta sebagai 

sumber ilmu dan informasi terkait bagaimana gambaran peran orang tua dalam 

pengenalan Covid-19 pada anak usia pra sekolah. 

 

 

 



14 
 

 
 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Melalui penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan peneliti 

dan dapat dijadikan referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

meneliti dengan judul yang sama. 

3. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat 

terkhusus pada orang tua agar dapat selalu menjalankan perannya dalam 

mengenalkan covid-19 pada anak untuk mencegah penularan covid-19.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Peran Orang Tua 

1. Definisi Peran Orang Tua 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti dari peran adalah 

sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang kendali utama dalam sesuatu hal atau 

peristiwa. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang 

melakukan hak dan kewajibannya. Jadi peran dapat diartikan memegang peranan 

yaitu seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya (Asmanita, 2019). 

Yolanda (2017) memandang bahwa peran merupakan harapan atau standar 

perilaku yang telah diterima oleh banyak kalangan keluarga, komunitas dan kultur. 

Perilaku didasarkan pada pola yang ditetapkan melalui sosialisasi dimulai sejak 

manusia dilahirkan. Peran diri adalah pola sikap perilaku nilai yang diharapkan dari 

seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. 

Peran atau peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai 

kedudukannya maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Antara peran 

dengan kedudukan tidak dapat dipisahkan karena saling ketergantungan antara yang 

satu dan yang lainnya. Peran merupakan unsur dinamis dari kedudukan atau posisi 

sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Pentingnya peranan karena ia bisa 

mengendalikan perilaku seseorang dan menyebabkannya dibatasi pada batasan 

tertentu.  Peran juga dapat mengetahui perbuatan orang lain sehingga orang yang 

bersangkutan akan menyesuikan perilaku sendiri dengan perilaku orang lain. 

(Asmanita, 2019).  

Orang tua dapat diartikan sebagai ayah ibu kandung, orang yang dianggap 

tua (cerdik, pandai ahli dan sebagainya) atau orang yang dihormati. ibu  berperan
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penting dalam membesarkan anak dan bertanggung jawab atas keluarganya dalam 

kehidupan sehari-hari. Orang tua merupakan komponen dalam keluarga yang terdiri 

dari ayah dan ibu, yang secara sadar mendidik anak-anaknya untuk mencapai 

kedewasaan (Musliani, 2018). 

Orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Apabila anak telah 

masuk sekolah, orang tua adalah mitra kerja yang utama bagi guru anaknya. Bahkan 

sebagai orang tua, mereka mempunyai berbagai peran pilihan yaitu ; orang tua 

sebagai pelajar, orang tua sebagai relawan, orang tua sebagai pembuat keputusan, 

orang tua sebagai anggota tim kerjasama guru dan orang tua. Dalam peran-peran 

tersebut memungkinkan orang tua membantu meningkatkan perkembangan dan 

pertumbuhan anak-anak mereka (Zainul, 2020). 

Peran orang tua menurut Azizah (2020), adalah suatu hal kompleks 

penghargaan manusia terhadap caranya individu harus bersikap yang mempunyai 

tanggung jawab dalam keluarga. Hal ini memiliki arti bahwa peran orang tua 

terhadap anak memiliki banyak sekali kewajiban dan tanggung jawab, yang salah 

satunya adalah bidang pendidikan, anak mendapatkan suatu pencapaian atau 

bahkan menjadi manusia yang siap menghadapi tantangan di masa depan. 

Pembelajaran yang dilaksanakan di rumah merupakan upaya dalam mempererat 

jalinan kekeluargaan antara orang tua dan anak.   

Berdasarkan pengertian di atas peneliti berasumsi bahwa peran orang tua 

menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua sesuai fungsi dan 

kedudukannya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Orang tua yang 

baik pasti akan sangat memperhatikan perannya karena hal itu sangat 

mempengaruhi masa depan anaknya kelak. 

Allah swt. Telah menyebutkan bahwa harta dan anak adalah bagian dari 

cobaan Allah swt. Orang yang diberi harta yang banyak adalah cobaan baginya, 
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apakah harta itu dipergunakan di jalan Allah swt. Anak sebagai amanah orang tua. 

karena itu, anak merupakan tanggung jawab bagi orang tua. Allah swt berfirman  

dalam QS at-Tahrim/66: 6 : 

 َٰٓ عَلَيۡهَا مَلَ هۡليِكُمۡ ناَرٗا وَقُودُهَا ٱلنذاسُ وَٱلۡۡجَِارَةُ 
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
أ يِنَ ءَامَنُواْ قُوآْ  هَا ٱلَّذ يُّ

َ
َٰٓأ ئكَِةٌ غِلََظٞ  يَ

مَرهَُمۡ وَيفَۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ  
َ
َ مَآ أ  ٦شِدَادٞ لَّذ يَعۡصُونَ ٱللَّذ

Terjemahnya:  

wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, dan keras yang tidak durhaka kepada allah 

terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan 

apa yang diperintahkan. (Departemen Agama RI, 2015) 

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat di atas 

memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa: Hai orang-orang yang beriman, 

peliharalah diri kamu antara dengan meneladani Nabi saw. Dan peliharalah juga 

keluarga kamu yakni istri, anak-anak dan seluruh yang berada di bawah tanggung 

jawab kamu dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar 

dari api neraka dan bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga 

batu-batu antara lain yang dijadikan berhala-berhala. 

Ayat di atas yang dimaksud dengan dirimu adalah kedua orang tua dan 

keluarganya. Jadi pengertian dari orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung 

jawab terhadap anaknya. Tanggung jawab tersebut dikarekan dua alasan, yaitu yang 

pertama karena kodratnya mereka ditakdirkan menjadi orang tua anaknya. Kedua, 

karena orang tua sendiri, yaitu orang yang berkepentingan terhadap kemajuan 

perkembangan anaknya (Satridayanti, 2020). 

2. Tugas Orang Tua Pada Tahap Perkembangan Anak Usia Pra Sekolah 

Tahap ini dimulai saat kelahiran anak pertama berusia 2,5 tahun dan 

berakhir saat anak berusia 5 tahun. Pada tahap ini keluarga tumbuh dengan baik 
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dalam jumlah serta kompleksitas fungsi dan permasalahannya. Berikut tugas orang 

tua ditahap perkembangan usia pra sekolah adalah sebagai berikut: 

a. Memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti kebutuhan tempat tinggal, 

privasi, dan rasa aman. 

b. Membantu anak bersosialisasi. 

c. Beradaptasi dengan anak yang baru lahir sementara kebutuhan anak yang lain 

juga harus dipenuhi. 

d. Mempertahankan hubungan yang sehat baik di dalam maupun di luar keluarga 

(keluarga lain dan lingkungan sekitar). 

e. Pembagian waktu untuk individu, pasangan, dan anak. 

f. Pembagian tanggung jawab anggota keluarga. 

g. Kegiatan dan waktu untuk stimulasi tumbuh kembang anak (Nadirawati, 2018). 

3. Peran dan Fungsi Orang Tua 

Peran orang tua menurut pandangan Asmanita (2019), dalam mendampingi 

dan mendidik anaknya bukan hanya sebatas sebagai orang tua semata. Namun 

orang tua juga bisa berperan sebagai berikut:  

a. Orang tua sebagai guru 

Berperan sebagai guru, orang tua harus memiliki wawasan dan pengetahuan 

luas. Anak-anak terbiasa bertanya tentang banyak hal kepada guru seperti apa yang 

didengar, dilihat, dan dirasakan. Guru harus menjawab pertanyaan-pertanyaan anak 

dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang. Disamping itu keteladanan perlu 

dikembangkan, sebab anak-anak akan mudah meniru ucapan dan tindakan orang 

tua. Bahkan perilaku orang tua sangat berpengaruh terhadap anak-anak. 

b. Orang tua sebagai polisi 

Orang tua berperan sebagai polisi yang menegakkan keadilan dan 

kebenaran. Sebagai polisi dalam keluarga orang tua harus berani menegakkan 
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keadilan dan kebenaran. Namun  hukuman harus bersifat  mendidik dan berdampak 

positif. Jangan memberi hukuman ketika orang tua sedang marah. 

c. Orang tua sebagai teman 

Orang tua sebagai teman perlu menciptakan pembicaraan yang 

menyenangkan untuk mengungkapkan isi hati. Alam psikologis orang tua 

diusahakan mengikuti alam pemikiran anak-anak, sehingga orang tua dapat 

merasakan, menghayati dan mengerti kondisi anak. Saat pembicaraan yang sehat 

ini dikembangkan, anak-anak akan menjadi terbuka terhadap orang tua dan tidak 

malu mengutarakan isi pikirannya. Tidak peduli apakah pikiran itu baik atau buruk. 

Melalui pembicaraan yang sehat ini juga orang tua dapat memasukkan nilai-nilai 

yang positif terhadap anak. Orang tua dapat meluruskan jalan pikiran anak yang 

keliru dengan leluasa. 

Widayati (2018), menjelaskan bahwa peran orang tua dalam keluarga terdiri 

dari:  

a. Peran sebagai pendidik 

Orang tua harus mengajarkan anak-anaknya arti penting pendidikan dan 

ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari sekolah. 

b. Peran sebagai pendorong 

  Anak sangat membutuhkan dorongan orang tua untuk menumbuhkan 

keberanian dan rasa percaya diri dalam menghadapi masalah.  

c. Peran sebagai panutan 

Orang tua menunjukkan sikap dan perilaku yang baik agar bisa menjadi 

panutan bagi anaknya.  
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d. Peran sebagai teman 

Orang tua dapat menjadi informan, teman bicara atau teman bertukar pikiran 

tentang kesulitan atau masalah anak, sehingga anak merasa nyaman dan terlindungi. 

Sehingga anak akan lebih terbuka kepada orang tua. 

e. Peran sebagai pengawas 

  Kewajiban orang tua adalah melihat dan mengawasi sikap dan perilaku anak 

agar tidak keluar jauh dari jati dirinya, terutama dari pengaruh lingkungan baik dari 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.  

f. Peran sebagai konselor 

Orang tua dapat memberikan gambaran dan pertimbangan nilai positif dan 

negatif sehingga anak mampu mengambil keputusan yang terbaik. 

Winingsih (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa orang tua  bukan 

hanya  sebagai individu yang menyebabkan anak terlahir di dunia namun ia juga 

peran yang lain. Beberapa peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh antara 

lain sebagai berikut:   

a. Orang tua sebagai guru 

Orang berperan sebagai pengajar di rumah. Sebab sebelum anak masuk di 

dunia pendidikan di luar rumah maka orang tualah yang mengajarinya tentang 

banyak hal sejak dia masih bayi. Orang tua harus pandai memilih materi dan 

mengatur waktu belajar dan wajib mengingatkan agar anak rutin belajar dan orang 

tua harus menciptakan kenyamanan agar anak bisa menyelesaikan tugasnya dengan 

baik.  

Kedua orang tua berperan penting  dalam pendidikan anak karena itu orang 

tua harus memperhatikan  perannya dengan baik agar anak tumbuh dan berkarakter 

sesuai harapan orang tua. Rasulullah saw. bersabda:  

سَانهِِ، كَمَثَلِ الْبَهِيْمَةِ تَ نْتِجُ الْبَهِيْمَةَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُ وْلَدُ عَلَى  ، هَلْ تَ رَى  الْفِطْرَةِ، فأَبََ وَاهُ يُ هَوِِّدَانهِِ أَوْ يُ نَصِّرَانهِِ أَوْ يَُُجِّ
هَا مِنْ جَدْعَاءَ؟   فِي ْ
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Artinya :  
‘’Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang 

tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau 

Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak 

dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?”. (HR. 

Bukhari No.5188) (Ahmad, 2015). 

Hadis tersebut menjelaskan peranan orang tua yang begitu besar dalam 

perkembangan anak dan sangat berpengaruh pada pendidikan anak karena anak 

terlahir seperti kertas putih (fitrah) dan tergantung orang tua bagaimana mewarnai 

masa depan anaknya. Hadis di atas juga menjelaskan bahwa  perhatian islam yang 

begitu tinggi kepada anak dan perkembangannya, serta memberikan petunjuk agar 

anak diberikan perhatian, perlindungan, serta pengarahan yang sesuai dengan 

fitrahnya. 

b. Orang tua sebagai fasilitator 

Fasilitator memiliki arti yang berperan sebagai penyedia. Jika di dalam kelas 

guru berperan sebagai penyedia bahan belajar maka orang tua di rumah  mempunyai 

peran untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan anak   dalam proses 

pembelajaran jarak jauh ini. Dengan tersedianya fasilitas belajar yang diperlukan 

akan mendukung keberhasilan pembelajaran jarak jauh ini. 

Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, juga 

membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, pekarangan, alat 

tulis menulis, buku dan lain-lain. Jadi orang tua berkewajiban memenuhi fasilitas 

belajar agar proses belajar berjalan dengan baik (Slameto, 2010). 

c. Orang tua sebagai motivator 

Motivator dalam KBBI berarti orang yang memberi motivasi kepada orang 

lain. Saat anak mengalami kesulitan orang tus harus hadir sebagai pemberi 

semangat agar anak tidak putus ada ketika mengerjakan tugasnya. Orang tua tidak 

boleh abai terhadap hal ini karena yang bisa memberikan motivasi atau dukungan 

paling baik bagi anak adalah orang yang paling dekat dengan dia yaitu orang tua. 
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Motivator adalah daya penggerak atau pendorong anak untuk melakukan 

sesuatu pekerjaan. Yang bisa berasal dari dalam diri yaitu dorongan yang datang 

dari sanubari, umumnya karena kesadaran akan pentingnya sesuatu. Dan motivasi 

yang berasal dari luar diri yaitu dorongan yang datang dari luar diri (lingkungan), 

misalnya dari orang tua, guru, teman-teman dan anggota masyarakat Handayani 

(2020). Menurut  Harahap (2018) menjelaskan bahwa motivasi merupakan usaha 

dalam menciptakan kondisi tertentu untuk memberikan rangsangan sehingga 

seseorang tersebut tergerak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Peran 

tersebut dilakukan orang tua sebagai salah satu cara dalam engasuhan orang tua 

terhadap anaknya. 

d. Orang tua sebagai pengarah 

Peran sebagai pengarah berarti orang tua harus selalu membimbing anaknya 

agar dapat mencapai keberhasilan ketika telah dewasa. Orang tua juga berperan 

untuk mengarahkan anak sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh anak. Hal ini 

dikarenakan anak mempunyai bakat yang berbeda-beda dan anak mempunyai hak 

untuk menentukannya. 

Orang tua wajib memberikan pengertian dan mendorongnya membantu 

sedapat mungkin kesulitan yang dialami anak, oleh karena itu orang tua harus 

mempunyai waktu dam mendampingi anak-anaknya. Pada saat itulah anak diberi 

pengarahan agar lebih giat belajar (Handayani, 2020). 

Peranan keluarga Menurut stephen r.covey dalam penelitian Cahyani 

(2016), berbicara mengenai peranan keluarga, berikut 4 hal penting yaitu sebagai 

berikut:  

a. Modeling, orang tua merupakan model atau panutan anak-anaknya. Orang tua 

memengaruhi secara kuat  sekali dalam hal keteladanan bagi sang anak. Baik hal 

positif ataupun negatif, orangtualah menjadi pola pembentuk “way of life” atau 
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gaya hidup anak. Cara berpikir dan perbuatan anak dibentuk oleh cara berpikir 

dan berbuat orangtuanya. Dengan cara inilah orang tua mewarisi perbuatan dan 

pola pikir buat anaknya. 

b. Mentoring, artinya kemampuan untuk menjalin atau membangun hubungan, 

menanamkan kasih sayang kepada orang lain, atau pemberian perlindungan 

kepada orang lain secara mendalam, jujur dan tanpa syarat. 

c. Organizing, keluarga juga merupakan analogi dari perusahaan kecil yang 

memerlukan kerja sama tim, dalam menyelesaikan permasalahan, tugas, atau 

memenuhi kebutuhan keluarga. 

d. Teaching, orang tua sebagai guru dilingkungan keluarga. Orang tua mengajarkan 

kepada anak-anaknya tentang hukum-hukum atau prinsip dasar kehidupan. 

Disinilah orang tua diuji kompetensinya untuk menciptakan  kemampuan sadar 

pada diri anak, yaitu anak sangat menyadari apa yang dikerjakannya dan 

memahami alasan mengapa mengerjakan hal itu. Disinilah anak akan merasa 

enjoy dengan pekerjaannya tanpa sedikitpun  ada rasa terpaksa karena orang 

tuanya. 

Kurniati et al. (2020) dalam penelitiannya menjelaskan secara lebih spesifik, 

peran orang tua yang tercermin selama terjadinya masa pandemi Covid-19 adalah 

sebagai berikut: 

a. Menjaga dan memastikan anak untuk menerapkan hidup bersih dan sehat. 

Kebersihan dalam islam merupakan salah satu hal yang paling penting untuk 

diajarkan kepada setiap orang terutama kepada anak. Mulai dari bagaimana cara 

membersihkan diri seperti mandi, bagaimana membersihkan kotoran seperti cara 

menghilangkan hadas besar maupun kecil, bagaimana cara berwudhu dan lain 

sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam QS al-Baqarah/02:222: 

بُّ ٱلۡمحتَطَهِ ريِنَ  … بِيَن وَيُحِ بُّ ٱلت َّوََّّٰ  ٢٢٢ إِنَّ ٱللَََّّ يُحِ
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Terjemahnya: 

…Sungguh, Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang yang 

menyucikan diri (Departemen Agama RI, 2015). 

Dikatakan oleh Atha’ dalam tafsir al-Qurthubi orang-orang yang bertaubat 

dari dosa-dosa dan kemusyrikan dan orang-orang yang mensucikan diri dengan air 

dari jinabat dan hadats. Ayat diatas menjelaskan bahwa semua orang tua pasti 

berkeinginan memiliki anak yang selalu sehat, apalagi dengan kondisi pandemi 

Covid-19 tentu saja orang tua semakin khawatir akan hal itu. Salah satu yang dapat 

dilakukan orang tua adalah dengan mengarahkan anak untuk selalu menerapkan 

pola hidup sehat dan bersih supaya terhindar dari berbagai penyakit dan 

mengajarkan anak untuk mengikuti protokol kesehatan. Rompas et al. (2018) 

menyatakan bahwa orang tua memiliki peran yang begitu penting dalam hal 

mendidik anak salah satunya adalah memberikan contoh yang baik untuk anak. 

Selain itu, memberikan peringatan dan nasihat pada anak juga merupakan hal yang 

penting untuk dilakukan. 

b. Menemani anak dalam mengerjakan tugas sekolah 

Demi mencegah penularan virus Covid-19 maka Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan mengeluarkan surat edaran tentang kebijakaan belajar dari rumah 

dimasa pandemi Covid-19. Hal ini berarti bahwa orang tua berperan sebagai guru 

dalam mendampingi anak belajar di rumah. 

c. Melakukan aktivitas bersama di rumah  

Terdapat banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama anggota keluarga 

selama pandemi seperti memasak, bermain, beribadah, dan lain-lain. Kegiatan ini 

memberikan kesempatan orang tua dan anak untuk mempererat ikatan. UNICEF 

(2020) juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa tindakan agar orang tua bisa 

membantu proses pembelajaran selama pandemi salah satunya dengan menciptakan 

waktu yang berkualitas bersama anak, contohnya untuk anak usia TK dengan 
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melibatkan anak dalam pekerjaan rumah seperti merapikan tempat tidur atau 

memasak. Hal ini bisa dijadikan permainan yang seru. Pada titik ini, orang tua 

berperan sebagai pengembang kegiatan yang bisa dilakukan bersama dengan anak. 

d. Menciptakan lingkungan yang nyaman 

Selama pandemi orang tua harus berusaha untuk menciptakan suasana yang 

nyaman untuk anak. Kenyamanan sangat penting bagi pendidikan karena jika anak 

tidak merasa nyaman maka dia akan malas mengerjakan tugasnya maupun belajar. 

Orang tua bisa memberikan perhatian, kasih sayang dan lingkungan yang bersih 

agar anak bisa belajar dengan tenang.  

e. Menjalin komunikasi yang intens 

Komunikasi atau pembicaraan dengan anak merupakan salah satu peran 

orang tua. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Murtiningsih (2013) yang 

menjelaskan bahwa menjalin komunikasi dengan anak menjadi hal penting karena 

akan mempererat hubungan orang tua dan anak. Melalui komunikasi, maka orang 

tua dapat memahami keinginan anak serta dapat menyampaikan apa diinginkan atau 

diharapkan serta dukungan kepada anak. Dengan begitu anak akan membuka diri 

dan begitupun sebaliknya orang tua akan semakin terbuka kepada anaknya. Hal 

tersebut dapat menciptakan suasana keluarga yang hangat dan nyaman. 

f. Menemani anak bermain 

Kegiatan bermain merupakan hal yang sering dilakukan oleh orang tua dan 

anak. menemani anak bermain berarti orang tua harus memberikan perhatian dan 

respon yang baik atas apa yang anak lakukan. Misalnya ketika anak sedang bermain 

bola maka orang tua seakan-akan harus bisa menjadi pemain bola yang sesuai usia 

anaknya dan harus mengalah kepada anak dan selalu memberikan pujian atas apa 

yang anak lakukan.  
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Jika memiliki halaman rumah maka kegiatan olahraga sangat mungkin 

untuk dilakukan sedangkan jika melakukan kegiatan di dalam rumah maka orang 

tua bisa melakukan kegiatan bermain yang tidak terlalu membutuhkan banyak 

tempat seperti main kuda-kudaan, mobil-mobilan dan bahkan permainan tebak kata 

yang mungkin anak sukai. 

g. Role model bagi anak  

Orang tua harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya Rakhmawati 

(2015) berpendapat bahwa anak kebanyakan meniru orang tuanya atas apa yang dia 

lihat entah itu baik ataupun buruk. Hal yang ditiru oleh anak seperti cara makan, 

sifat, kebiasaan, dan pekerjaan lainnya yang sering anak lihat. Hal ini juga yang 

menjadikan sebagai sumber utama bagi anak untuk mendapatkan edukasi karena 

anak biasanya anak melakukan sesuatu baik itu dari keluarga dekatnya maupun 

orang lain (Taubah, 2016). 

h. Memberikan pengawasan  

Pengawasan kepada anak menganai kebersihan hidup atau kesehatannya 

dan juga pembelajaran selama pandemi harus orang tua perhatikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa orang tua menjadi inti dari kegiatan keluarga yang  berperan 

untuk melindungi, mengawasi dan menjaga anak dengan baik Pratiwi et al., (2018). 

Puspitawati (2018) menyatakan bahwa orang tua berperan memberikan 

pengawasan dalam artian orang tua berusaha memberikan rasa aman kepada anak 

dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan. 

i. Menafkahi dan memenuhi kebutuhan 

Mencari nafkah merupakan tugas utama dari seorang ayah. Peran ini 

dilakukan selama anak masih menjadi tanggungan bagi orang tuanya. Namun 

dengan keadaan pandemi sekarang ini memaksa orang tua baik ayah maupun ibu 

bekerjasama lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. 
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Kebanyakan keluarga yang kehilangan pekerjaaan berdampak juga pada 

penghasilannya. Padahal nafkah dalam artian penghasilan adalah fungsi yang cukup 

penting sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga. (Puspitawati, 2018). 

j. Membimbing dan memotivasi  

Kegiatan belajar dari rumah kadang memunculkan kejenuhan dan 

menurunnya semangat belajar anak. Nurkholis (2020) menyatakan selama masa 

pandemi kebanyakan murid merasa bosan dan tidak bersemangat. Orang tua harus 

melaksanakan perannya ketika anak merasa bosan dan tidak bersemangat yaitu 

dengan memotivasi agar mereka semangat  dalam belajar karena pada dasarnya 

anak termotivasi untuk melakukan suatu hal, jika  anak diberi dukungan dari orang-

orang terdekatnya salah satunya adalah orang tua (Yulianti, 2014). 

k. Edukator  

Memberikan edukasi merupakan peran orang tua. Puspitawati (2018) 

menyebutkan bahwa terdapat beberapa fungsi keluarga diantaranya fungsi 

sosialisasi dan pendidikan, yakni orang tua harus bisa mengasuh, merawat, dan 

mendidik anaknya sesuai usia atau perkembangannya. Pendidikan pertama anak 

diawali sejak anak berada di lingkungan keluarga, khususnya didominasi oleh  ibu. 

Selain itu, terdapat beberapa peran orang tua untuk pendidikan anak-anaknya yakni 

membimbing keterampilan yang mendasar, seperti pendidikan agama agar anak 

patuh pada aturan dan melakukan kebiasaan yang baik (Nurlaeni & Juniarti, 2017). 

l. Menjaga nilai keagamaan  

Keluarga sebagai tempat pertama untuk mengajarkan nilai agama kepada 

anaknya. Orang tua adalah pendidik utama untuk membentuk sifat dan tingkah laku  

anak. Puspitawati (2018) menjelaskan terkait keluarga dalam menjaga nilai 

keagamaan berfungsi mengembangkan kehidupannya tidak hanya dengan cara  
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menghayati saja, namun harus memahami dan melaksanakan nilai-nilai dan norma 

agama dengan penuh ketaqwaan kepada Allah. 

m. variasi dan inovasi kegiatan di rumah  

Selama pandemi orang tua harus bisa menyajikan beragam aktivitas dan 

melakukan berbagai inovasi saat berada di rumah. Orang tua secara proaktif 

memanfaatkan peluang sebagai bentuk pembelajaran termasuk pemanfaatan 

teknologi. Penggunaan teknologi ini diharapkan bisa membantu anak  

mengembangkan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki, sehingga bisa 

menghasilkan keahlian penggunaannya (Hardiyana, 2016). Keberagaman fitur 

aplikasi yang terdapat dalam handphone juga bisa mendukung pembelajaran karena 

keberagaman kegiatan bisa dilakukan lewat aplikasi tersebut. 

Soelaeman (2009) dalam penelitian (Yolanda, 2017) menjelaskan beberapa 

fungsi dan peran orang tua antara lain :  

a. Fungsi religius 

Orang tua berkewajiban  mengenalkan dan mengajak anak beserta anggota 

keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Untuk melaksanakan fungsi dan 

peran ini, orang tua terlebih dahulu harus menciptakan iklim yang religius supaya 

dapat dihayati oleh anggota keluarga.  

b. Fungsi eduktif 

Fungsi eduktif keluarga merupakan salah satu tanggung jawab orang tua. 

Sebagai salah satu unsur pendidikan, keluarga merupakan lingkungan pendidikan 

pertama bagi anak. Orang tua harus tahu pentingnya pertumbuhan, perkembangan 

dan arah masa depan anaknya. Orang tua harus bisa mengedukasi anaknya karena 

mereka yang menentukan apakah anak akan tumbuh menjadi orang yang suka 

merusak dan melanggar atau anak akan tumbuh menjadi orang baik. 
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c. Fungsi protektif 

Fungsi protektif atau perlindungan yaitu fungsi yang harus diperankan oleh 

orang tua untuk memberikan rasa aman kepada anak-anaknya dengan cara 

mengawasi atau membatasi perbuatan anak dalam hal-hal tertentu dengan harapan 

anak tetap terjaga dari sesuatu yang tidak diinginkan. 

d. Fungsi sosialisasi 

Fungsi dan peran orang tua dalam mendidik anaknya tidak hanya mencakup 

pengembangan pribadi, tetapi orang tua juga harus mempersiapkanya menjadi 

anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu perlu dilaksanakan fungsi sosialisasi 

anak. Melaksanakan fungsi sosialisasi berarti orang tua memiliki kedudukan 

sebagai penghubung anak dengan kehidupan sosial, norma-norma sosial dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

e. Fungsi ekonomi 

Keadaan ekonomi keluarga juga mempengaruhi  harapan orang tua akan 

masa depan anaknya supaya dapat memberikan penghargan yang tepat terhadap 

uang dan pencariannya. Kewajiban orang tua adalah mendidik dan membesarkan 

anak dengan penuh kasih sayang. Namum terkadang, ada orang tua yang lupa akan 

perannya tersebut dan tidak menghormati anak-anak sesuai dengan haknya. 

Menurut konveksi hak anak yang dilakukan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) 

tahun 1989, ada 10 hak anak yang harus dipenuhi, yaitu :  

a. Hak untuk bermain  

b. Hak untuk mendapatkan pendidikan 

c. Hak untuk mendapatkan perlindungan 

d. Hak untuk mendapatkan nama (identitas) 

e. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan 
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f. Hak untuk mendapatkan makanan 

g. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan 

h. Hak untuk mendapatkan rekreasi 

i. Hak untuk mendapatkan kesamaan 

j. Hak untuk berperan dalam pembangunan (Ratnaningsih et al., 2019). 

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Usia Pra Sekolah 

1. Definisi Anak Usia Pra Sekolah 

Anak usia pra sekolah adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun. Maksud 

dari pra sekolah adalah usia anak sebelum masuk sekolah dasar. Pada usia 3-6 tahun 

pertumbuhan fisik melambat dan perkembangan psikososial maupun kognitif 

meningkat. Rasa ingin tahu anak mulai meninggi, dan anak mampu berkomunikasi  

lebih baik (Mansur, 2019). 

Anak usia pra sekolah biasanya mengikuti program pra sekolah. Sedangkan 

di Indonesia biasanya mereka mengikuti program tempat penitipan anak (3–5 

tahun) dan kelompok bermain ( usia 3 tahun ), sedangkan pada usia 4-6 tahun 

biasanya mereka memilih program taman kanak-kanak. Menurut teori erikson yang 

membicarakan  perkembangan kepribadian seseorang bahwa pada usia 3-6 tahun, 

mereka berada dalam tahapan dengan krisis autonomy versus shame and doubt (2-

3 tahun), initiative versus guilt (4-5 tahun) dan tahap usia 6-11 tahun mengalami 

krisisindustry versus inferiority. Dari teori piaget yang membicarakan 

perkembangan kognitif anak masa pra sekolah berada pada tahap praoperasional 

(Mustofa, 2016). 

2. Ciri-Ciri Anak Usia Pra Sekolah 

Ciri-ciri anak pra sekolah (3-6 tahun) yang biasanya ada di TK. Ciri-ciri 

yang dikemukakan meliputi aspek fisik, sosial, emosi dan kognitif anak. 
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a. Ciri fisik 

1) Anak pra sekolah umumnya sangat aktif. Mereka telah memiliki 

penguasaan terhadap tubuhnya dan sangat menyukai kegiatan yang 

dilakukan sendiri. Berikan kesempatan kepada anak untuk lari, memanjat, 

dan melompat. Usahakan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sesering 

mungkin sesuai kebutuhan anak dan selalu di bawah pengawasan. 

2) Setelah anak melakukan berbagai kegiatan, anak membutuhkan istrahat 

yang cukup. Seringkali anak tidak menyadari bahwa mereka harus 

beristrahat cukup. Jadwal aktivitas yang tenang diperlukan anak. 

3) Otot–otot besar pada anak pra sekolah lebih berkembang dari kontrol 

terhadap jari dan tangan. Oleh karena itu biasanya anak belum terampil, 

belum bisa melakukan kegiatan yang rumit seperti, mengikat tali sepatu. 

4) Anak masih sering kali mengalami kesulitan apabila harus memfokuskan 

pandangannya pada objek-objek yang kecil ukurannya, itulah sebabnya 

koordinasi tangan dan matanya masih kurang sempurna. 

5) Walaupun tubuh anak ini lentur, tetapi tengkorak kepala yang melindungi 

otak masih lunak. Hendaknya berhati-hati bila anak berkelahi dengan 

temannya, sebaiknya dilerai dan dijelaskan kepada anak-anak mengenai 

bahayanya. 

6) Walaupun anak lelaki lebih besar, dan anak perempuan terampil dalam 

tugas yang bersifat praktis, khususnya dalam tugas motorik halus, tetapi 

sebaiknya jangan mengkritik anak lelaki apabila ia tidak tampil. Jauhkan 

dari sikap membandingkan lelaki perempuan, juga dal kompetisi 

keterampilan seperti apa yang tersebut di atas. 
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b. Ciri sosial anak usia pra sekolah 

Anak usia sekolah biasanya mudah bersosialisasi dengan orang sekitarnya. 

Biasanya mereka mempunyai sahabat yang berjenis kelamin sama. Kelompok 

bermainnya cenderung kecil dan tidak terorganisasi secara baik, oleh karena itu 

kelompok tersebut cepat berganti-ganti. Anak menjadi sangat mandiri, agresif 

secara fisik dan verbal, bermain secara asosiatif, dan mulai mengesplorasi 

seksualitas. Ciri sosial anak pra sekolah atau TK: 

1) Anak pada tahapan ini pada umumnya memiliki satu atau dua sahabat, tetapi 

sahabat ini cepat berganti.  Mereka umumnya dapat cepat menyelesaikan 

diri secara sosial, mereka mau bermain dengan teman. Sahabat yang dipilih 

biasanya yang sama jenis kelaminnya, tetapi kemudian berkembang sahabat 

dari jenis kelamin yang berbeda. 

2) Kelompok bermain cenderung kecil dan tidak terorganisasi secara baik, oleh 

karena kelompok tersebut berganti-ganti. 

3) Anak lebih mudah seringkali bermain bersebelahan dengan anak yang lebih 

besar. 

c. Ciri emosional anak usia pra sekolah 

1) Anak TK cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka. 

Sikap marah sering diperlihatkan oleh anak pada usia tersebut. 

2) Iri hati pada anak pra sekolah sering terjadi, mereka seringkali 

memperebutkan perhatian. 

d. Ciri kognitif anak usia pra sekolah 

1) Anak pra sekolah umumnya telah terampil dalam berbahasa sebagian besar 

dan mereka senang berbicara, khususnya dalam kelompoknya, sebaiknya 

anak diberi kesempatan untuk berbicara, sebagian dari mereka dilatih untuk 

menjadi pendengar yang baik. 
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2) Kompetensi anak perlu dikembangkan melalui interaksi, minat, kesempatan 

mengagumi dan kasih sayang (Ratnaningsih et al., 2019). 

3. Tahapan Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak 

Perubahan yang terjadi pada pertumbuhan dapat diukur seperti perubahan 

ukuran tubuh yang mencakup peningkatan jumlah sel, jaringan,  sistem dan 

struktur. Pertumbuhan fisik anak dapat dilihat dengan bertambahnya tinggi, berat 

badan, kepadatan tulang dan juga struktur gigi. Pertumbuhan dapat diukur dengan 

ukuran berat (gram, kilogram), ukuran panjang (cm, meter), umur tulang, dan 

lainnya (Mansur, 2019). 

a. Pertumbuhan fisik dilihat dari tubuh yang tumbuh 6,5 hingga 7,8 cm per tahun. 

Tinggi rata-rata anak usia 3 tahun adalah 96,2 cm, anak-anak usia 4 tahun adalah 

103,7 cm dan rata-rata anak usia 5 tahun adalah 118,5 cm. Pertambahan berat 

badan selama periode usia pra sekolah sekitar 2,3 kg per tahun. Rata-rata berat 

badan anak usia 3 tahun adalah 14,5 kg dan akan mengalami peningkatan 

menjadi 18,6 kg pada usia 5 tahun. Tulang akan tumbuh sekitar 5 hingga 7,5 

sentimeter per tahun (MedlinePlus, 2019). 

b. Pada usia pra sekolah sebagian besar sistem tubuh anak sudah matang (Mansur, 

2019). 

Perkembangan adalah suatu perubahan pada kejiwaan atau perilaku yang 

diperoleh dari proses pengalaman yang dialami serta pembelajaran. Proses 

perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor keluarga dan juga keadaan 

lingkungannya. Anak-anak mengalami proses pertumbungan dan perkembangan 

entah dari fisik maupun batinnya (Taylor et al., 2011). 

a. Perkembangan otak 

Otak pada bayi saat lahir terdiri dari 100 miliar neuron dan tiap neuron atau  

berkembang sekitar 15.000 sinapsis ketika berusia 3 tahun. Juamlah sinapsis sama 
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selama decade pertama kehidupan karena neuron menurun. Atrofi sedikit 

ditemukan dan karena itu pengalaman berdampak langsung pada fisik otak. Anak-

anak dengan bakat berbeda akan mendapatkan rangsangan yang berbeda pula. 

Pengalaman awal dalam kehidupan anak sangat penting karena akan tersimpan 

disepanjang jalur sinaptik yang sudah mapan (Mansur, 2019). 

b. Tahap perkembangan psikososial 

Erik Erikson (1963) dalam Mansur (2019) menjelaskan bahwa anak usia pra 

sekolah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan sangat bersemangat dalam 

mencarinya. Mereka merasakan kepuasan saat dapat mencapai suatu kegiatan. 

Pengembangan hati nurani selesai saat periode pra sekolah dan tahap ini sebagai 

dasar untuk tahap perkembangan moral yaitu anak mulai bisa menentukan benar 

dan salah. Adapun beberapa tugas orang tua pada tahap perkembangan ini adalah:  

1) Mengajarkan anak mengontrol diri dengan cara menjalin hubungan dengan 

orang lain. 

2)  memberikan  edukasi sesuati tingkatan anak dalam memahami sesuatu.  

3) Orang tua membiasakan meluangkan waktu untuk membaca buku cerita 

pada anak. 

c. Perkembangan kognitif 

Teori Jean Piaget dalam Mansur (2019) anak usia pra sekolah berada di 

tahap praoperasi. Pemikiran praoperasi yaitu mementingkan diri sendiri. Anak usia 

pra sekolah mudah memahami dalam hal menghitung dan ikut serta dalam khayalan 

maupun fantasi. Anak meyakini bahwa setiap yang dia bayangkan dalam fantasinya 

merupakan sesuatu yang nyata padahal itu hanyalah pemikirannya saja. 

d. Perkembangan moral dan spiritual 

Kohlberg mengemukakan tahap ini (2-7tahun) merupakan tahap 

prakonvensional dengan tanda orientasi hukuman dan ketundukan. Anak usia pra 
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sekolah biasanya patuh pada kekuasaan orang dewasa.. Mereka mengikuti standar 

moral orang dewasa demi untuk mendapatkan pujian atau menjauhkannya dari 

hukuman. Wajar bagi anak untuk merkasa bersalah ketika terjadi kesalahan 

(Mansur, 2019). 

e. Perkembangan keterampilan motorik kasar 

Ketika sistem muskuloskeletal telah matang, keterampilan motorik akan 

membaik dan yang baru akan berkembang. Anak memiliki kendali baik terhadap 

gerakannya dan lebih baik daripada balita. Perbaikan yang menonjol pada aspek 

motorik terjadi selama periode usia pra sekolah. Keterampilan motorik kasar anak 

dapat dilihat pada saat anak berdiri, berjalan, berlari, dan melompat. Ia juga 

menggunakan tubuhnya untuk memahami konsep-konsep baru seperti memakai 

lengan dalam gerakan menenggak air minum. Tugas orang tua pada tahap 

perkembangan ini adalah:  

1) Memberi pujian kepada anak ketika ia mampu melakukan tugasnya secara 

mandiri. 

2) Mengecek lingkungan di sekitaran rumah guna memastikan keselamatan 

anak karena aktivitas fisiknya lebih banyak.  

3) Mewujudkan lingkungan nyaman bagi anak bermain agar ketika bermain 

anak tetap terjaga 

f. Perkembangan keterampilan motorik halus 

Pada saat seorang anak berusia 3 tahun, ia dapat menggerakkan jari-jarinya 

secara mandiri dan menggenggam alat tulis seperti orang dewasa. Dia juga bisa 

menulis dengan bebas, menyalin lingkaran, dan memberi makan dirinya sendiri 

tanpa banyak makanan yang tumpah. Pada usia 3-4 tahun, anak sudah bisa 

menggunakan resleting dan kancing, dan terus mendapatkan kemandirian dalam 

berpakaian. Pada usia ini, anak juga sudah bisa menggunakan gunting untuk 
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memotong kertas. Orang tua atau pengasuh tetap mengawasi anak saat melakukan 

kegiatan menggunting kertas untuk Latihan memegang gunting dan pastikan 

gunting tidak tajam agar tidak membahayakan anak. 

g. Perkembangan sensorik 

Perkembangan sensorik seperti pendengaran dan penglihatan pada anak-

anak terus berkembang selama usia prasekolah dan penciuman dan sentuhan terus 

berkembang sepanjang tahun. Anak-anak prasekolah masih muda dan mungkin 

memiliki indera perasa yang kurang berbeda dibandingkan anak-anak yang lebih 

besar dan mereka memiliki risiko lebih tinggi untuk menelan benda asing secara 

tidak sengaja. Ketajaman visual terus meningkat dan harus sama secara bilateral. 

Pada usia 5 tahun anak memiliki ketajaman visual 20/40 atau 20/30. Penglihatan 

warna masih utuh pada usia ini. 

h. Perkembangan komunikasi dan bahasa 

Pada anak usia pra sekolah, komunikasi bersifat konkrit karena mereka tidak 

dapat berpikir secara abstrak. Selain memperoleh kosakata dan belajar 

menggunakan bahasa dengan benar, kemampuan bahasa reseptif anak usia 

prasekolah juga sangat halus. Anak-anak prasekolah selaras dengan suasana hati 

orang dewasa dan dengan mudah menangkap emosi negatif dalam percakapan. Jika 

seorang anak mendengar diskusi yang menakutkan, imajinasi anak dapat memicu 

perkembangan rasa takut dan menyebabkan salah tafsir atas apa yang dia dengar. 

Ratnaningsih et al. (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

perkembangan bahasa usia pra sekolah adalah sebagai berikut:  

1) Anak usia 3 tahun dapat mengatakan 900 kata, menggunakan 3 sampai 4 

kalimat dan berbicara dengan tidak putus-putusnya (ceriwis). 
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2) Anak usia 4 tahun dapat mengucapkan 1.500 kata dengan bercerita yang 

berlebihan dan menyanyikan lagu sederhana (ini merupakan usia puncak 

untuk pertanyaan ‘mengapa’). 

3) Anak usia 5 tahun dapat mengatakan 2.100 kata, mengetahui 4 warna atau 

lebih, nama-nama hari dalam seminggu dan nama-nama bulan dalam 

kalender. 

i. Perkembangan emosional dan sosial 

1) Perkembangan emosi pada anak usia pra sekolah (3-4 tahun) 

a) Anak memakai kata-kata dalam menyampaikan perasaan dasar seperti sedih, 

bahagia, marah dan bersemangat. 

b) Anak bisa mengekspresikan penyesalan dan  dia  meminta maaf ketika 

melakukan kesalahan meskipun masih perlu diberikan banyak pengingat. 

c) Anak  mulai menampakkan sifat murah hati dan menunjukkan bahwa selama 

masih hidup kita harus berbagi dengan orang lain. 

2) Perkembangan emosi anak usia pra sekolah (4-5 tahun) 

a) Anak memakai kata-kata untuk mengekspresikan perasaan yang lebih kompleks 

seperti frustrasi, jengkel dan malu. 

b) Anak sudah mulai bisa menyembunyikan kebenaran saat merasa bersalah, malu 

dan bahkan ketika takut. 

c) Anak dapat mengendalikan emosi dengan lebih baik seperti kemarahan, frustrasi 

dan kekecewaan serta memiliki lebih sedikit amarah. 

3) Perkembangan emosi pada anak usia pra sekolah (5 tahun) 

a) Anak menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaan yang kompleks 

seperti rasa bersalah dan kecemburuan. 

b) Anak lebih sadar tentang emosinya terhadap orang lain, seperti anak yang 

mungkin baik kepada teman dan keluarga serta dia lebih membantunya. 
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c) Anak berusaha untuk mengikuti aturan agar terhindar dari masalah. (Mansur, 

2019). 

4. Tugas Perkembangan Usia Pra sekolah 

Tugas perkembangan ini berkaitan dengan sikap, perilaku atau keterampilan 

yang seharusnya dimiliki oleh individu sesuai dengan usia atau fase 

perkembangannya seperti tugas yang berkaitan dengan perubahan kematangan, 

persekolahan, pekerjaan , pengalaman beragama dan hal lainnya sebagai prasyarat 

untuk pemenuhan dan kebahagian hidupnya. 

Ratnaningsih et al., (2019) menjelaskan bahwa tugas-tugas perkembangan 

anak usia 4 -5 tahun adalah sebagai berikut:  

a. Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan yang umum.  

b. Membangun sikap yang sehat dan mengenal diri sendiri sebagai makhluk yang 

sedang tumbuh. 

c. Belajar menyesuaikan diri dengan teman seusianya. 

d. Mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat.  

e. Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis 

dan berhitung. 

f. Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan 

sehari-hari. 

g. Mengembangkan hati nurani, pengertian moral, dan tingkatan nilai 

h. Mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-

lembaga. 

i. Mencapai kebebasan pribadi. 

5. Masalah Yang Terjadi pada Tahap Anak Pra Sekolah 

Nadirawati (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa permasalahan 

yang dapat timbul pada tahap ini adalah sebagai berikut :  
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a. Kecelakaan pada anak yang terjadi didalam rumah, seperti jatuh, luka bakar, 

keracunan, tenggelam, dan lain-lain. 

b. Frustasi atau konflik orang tua, sehingga timbul sikap proteksi dan disiplin yang 

berlebihan dapat menghambat kreativitas anak. 

c. Frustasi  terhadap perilaku anak atau permasalahan lain dalam keluarga yang 

memicu tindakan kekerasan pada anak . 

d. Terjadinya kegagalan peran sehingga menyebabkan orang tua menolak 

berpartisipasi  dalam peran pengasuhan anak sehingga terjadi penelantaran 

terhadap anak. 

e. Masalah kesulitan makan pada anak. 

f. Masalah kecemburuan dan persaingan antar anak. 

C. Tinjauan Umum Tentang Pengenalan Covid-19 

Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang berasal dari virus corona jenis 

betacoronavirus. Covid-19 adalah virus yang menyebabkan gangguan kesehatan 

seperti radang paru-paru, demam, dan kesulitan bernapas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kelelawar adalah penyebab utama Covid-19 di China. Virus 

ini awalnya terjadi pada hewan namun dalam perkembangannya virus ini dapat 

menular ke manusia. World Health Organization (WHO, 2021) memberi nama 

virus tersebut dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-

CoV-2) (Zhu et al., 2020). 

Covid-19 adalah sekumpulan virus dari Subfamili Orthocronovirina dalam 

kelompok Coronaviridae dan Ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat 

menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia, pada 

umumnya, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya 

ringan, seperti pilek, meskipun beberapa penyakit seperti, Sars, Mers Dan Covid- 

19 sifatnya lebih mematikan. Orang yang terkena Covid-19 akan mengalami 
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permasalahan pernapasan mulai dari ringan hingga sedang. Gejala yang paling 

dominan yaitu demam, batuk kering dan rasa lelah. Selain itu, gejala lainnya sepeti 

napas pendek, nyeri pada tubuh (nyeri otot, sakit kepala), radang tenggorokan, dan 

beberapa pasien dalam jumlah yang sedikit juga mengalami gejala seperti hidung 

meler (rhinorrhoea), nyeri dada, diare, mual dan muntah (Chen et al., 2020). 

Membahas Corona virus pada anak, sebagaimana dikutip Alyson A. Kelvin 

dan Scott Halperin dalam The Lancet Infectious Disease yang melaporkan bahwa 

adanya 36 anak berusia 1-16 tahun yang terpapar Covid-19 dengan basis tes PCR. 

Sepuluh pasien (28%) tidak bergejala namun tertular oleh orang dewasa dari 

keluarga mereka yang memiliki riwayat ke zona epidemi. Sisanya menunjukkan 

gejala umum yang ringan seperti demam, batuk kering dan  peradangan paru-paru. 

Ringannya infeksi virus Covid-19 pada anak ini disebabkan bahwa anak-anak 

memiliki mekanisme spesifik yang mengatur interaksi antara kekebalan dan organ 

pernapasan (Kelvin, 2020).  

Pengobatan yang dilakukan terhadap pasien anak terinfeksi Covid-19 

menggunakan pengobatan SARS. Pada kasus covid-19 disimpulkan tidak beresiko 

SARS yang dapat menyebabkan pasien anak meninggal dunia. Pasien anak yang 

terpapar Covid-19 dapat diberikan terapi interferon alfa aerosolis, sirup lopinavir-

ritonavir dengan dosis 2x1 hari selama empat belas hari dan tambahan oksigen bila 

dibutuhkan. Pengobatan ini telah dinyatakan berhasil terhadap tiga puluh enam 

pasien anak yang disebutkan di atas (Prasetiyo & Sutama, 2020). 

Penularan Covid-19 pada anak dapat diatasi dengan melakukan perilaku  

hidup sehat dan bersih dengan memperhatikan hal-hal berikut (Yulianingsih et al., 

2020): 

1. Mengajari anak selalu menutup mulut dan hidung menggunakan sapu 

tangan atau lipatan siku bagian dalam pada saat batuk atau bersin.  
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2. Membiasakan anak sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dan 

teknik tujuh langkah dalam mencuci tangan.  

3. Mengingatkan agar anak tidak menyentuh bagian organ pada wajah. 

4. Menjauhkan anak dari keramaian dan menggunakan transportasi umum 

masa pandemic. 

5. Membiasakan anak untuk tetap menggunakan masker jika ke tempat yang 

ramai. 

6. Mengingatkan anak untuk tidak menyentuh hewan liar.  

7. Menyemprot mainan anak dengan disinfektan atau menjemurnya di bawah 

sinar matahari.  

8. Memeriksa kesehatan anak dengan teratur. Jika terdapat gejala yang 

mencurigakan, segera melakukan tindakan pemeriksaan. 

Pengenalan Covid-19 pada anak merupakan sebuah langkah maju untuk 

memberikan pemahaman terkait permasalahan yang terjadi pada dunia saat ini, 

anak akan faham dan dapat mengikuti perkembangan situasi jika telah mengetahui 

pengenalan Covid-19 seperti halnya psycal distancing, sosial distancing, 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan beberapa aturan lainnya, karena hal 

yang terjadi saat ini sangat asing dirasakan oleh anak, disaat anak bergembira 

berkumpul dengan teman dan gurunya disekolah dihadapkan dengan bermain dan 

belajar yang dilakukan di rumah bahkan hampir 3 bulan lamanya. Sehingga orang 

tua harus menjadi relawan pengganti peran guru selama berada di rumah dan 

menghendel seluruh kegiatan di rumah (Ulya & Suryadilaga, 2020). 

Pendidikan di rumah tidak hanya sebatas mengerjakan tugas dari guru 

melainkan belajar dari lingkungan sekitar dan belajar dari media sosial. Sekarang 

ini anak dapat belajar mengenai coronavirus disease atau Covid-19. Orang tua 

memberikan pengetahuan tentang Covid-19 dengan membiasakan pola hidup sehat.  
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Menurut (Yulianingsih et al., 2020), ada tujuh informasi dalam 

mengenalkan Covid-19 pada anak yaitu meliputi pengertian Covid-19, gejala, cara 

penularan, cara pencegahan, kriteria orang terpapar covid-19, kategori orang yang 

diduga terinfeksi dan cara penanggulangannya. Berikut tujuh informasi yang 

disampaikan pada anak Menyampaikan pengertian Covid-19, gejala yang terinfeksi 

Covid-19, cara penularan Covid-19, kriteria orang yang mudah terpapar Covid-19, 

kategori orang yang diduga terinfeksi dan manajemennya, cara pencegahan Covid-

19, cara penanggulangan Covid-19  

D.   Teori Dan Model Keperawatan Nola J. Pender 

Kasus kejadian wabah Corona atau Covid-19 di dunia menjadi 

perbincangan hangat dan menjadi pandemi global yang menyebabkan banyaknya 

kematian di seluruh dunia. Mayoritas pasien yang positif terinfeksi Covid-19 

berdasarkan data yang diperoleh adalah orang dewasa dan lansia (lanjut usia). 

Namun demikian, virus ini tetap bisa menulari anak-anak dan bayi. Anak-anak 

sampai saat ini terdapat 1%-5% kasus Covid-19 dengan tingkat kesembuhan yang 

tinggi dan kematian rendah. Tetapi  memutus penyebaran covid-19 pada anak sedini 

mungkin yang tanpa gejala adalah hal yang harus dilakukan.  

Penyebab penularan Covid-19 pada anak usia dini karena kurangnya 

pengetahuan terhadap Covid-19 tersebut, dan bagaimana cara untuk mencegah 

terjangkit atau menularkan ke orang sekitar. Dengan keadaan yang masih awam 

seperti inilah peningkatan pengetahuan Covid-19 pada anak usia dini sangat 

diperlukan dengan cara memberikan edukasi pengertian Covid-19, memahami 

penyebab, komplikasi, pencegahan dan memahami dampak psikologis akibat 

Covid-19 (Prasetiyo & Sutama, 2020). 

Pemahaman anak sangat tergantung pada keterlibatan peran orang tua, 

sebagaimana anak yang sedang berada pada usia pra sekolah sangat banyak hal 
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yang ingin diketahui dan kerap menirukan perilaku orang yang disekitarnya. Orang 

tua dan masyarakat sekitar memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan 

anak serta memberikan edukasi kepada anaknya yang masih belum bisa memahami 

tentang pandemi yang sedang terjadi untuk tetap berdiam diri di rumah dan 

menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar tidak tertular maupun menularkan 

wabah pandemi ini. sesuai dengan teori Pender tentang model promosi kesehatan 

fokus pada pentingnya promosi dan upaya pencegahan kesehatan yang dilakukan 

untuk meningkatkan kesehatan klien atau masyarakat ke arah yang lebih baik dan 

optimal (Widyawati, 2012) 

Sejatinya asuhan selalu dilandasi dengan konsep dan teori salah satunya 

teori keperawatan dari Nola J. Pender yang menyatakan pengaruh interpersonal bisa 

meningkatkan atau mengurangi komitmen untuk terlibat dalam perilaku 

mempromosikan kesehatan, maka hal ini sesuai dengan peran orang tua dalam 

pengenalan Covid-19 pada anak usia prasekolah, dimana anak dapat melakukan 

perilaku hidup bersih secara mandiri dengan dipengaruhi oleh faktor interpersonal 

(salah satunya orang tua), orang tua sangat berperan penting dalam pengenalan 

covid-19 pada anak usia pra sekolah karena di dalam merawat anak, dalam 

penelitian Winingsih (2020) mengemukakan bahwa orang tua seringkali berperan 

sebagai guru, fasilitator, motivator dan pengarah/director. Dengan peran tersebut 

dapat memberikan pengetahuan tentang covid-19 pada anak usia prasekolah 

sebagai upaya pencegahan covid-19 (Rohita (2020).  

Peran perawat sendiri yaitu dengan memberikan promosi keesehatan 

sebagai upaya pencegahan agar terhindar dari kemungkinan terjangkitnya penyakit 

dimana tujuan utama dari perawat adalah membantu orang dan bisa merawat diri 

sendiri, sebagaimana dalam teori Pender yang menyatakan hampir semua lapisan 

pelayanan kesehatan dalam melakukan pelayanan promosi dan preventif 
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(pencegahan) kesehatan dilakukan oleh para perawat yang berguna untuk mencegah 

terjangkitnya penyakit (Muwarni, 2009). 

1. Teori dan Model Konseptual Nola J. Pender 

Teori model konseptual Nola J. Pender dalam melihat suatu penyakit beserta 

berbagai gejala dan penyebabnya, tidak hanya terfokus pada pelayanan kesehatan. 

Hampir semua bidang pelayanan kesehatan dalam melaksanakan pelayanan 

kesehatan promotif dan preventif (pencegahan) dapat dilakukan oleh perawat. 

Karena promosi dan pencegahan kesehatan yang dilakukan dan diupayakan oleh 

perawat, maka lahirlah sebuah teori dan model konseptual dari Nola J. Pender yang 

berjudul “Model Promosi Kesehatan”. (Muwarni, 2009). 

Telah diidentifikasi oleh Pender bahwa promosi kesehatan sebagai tujuan 

abad ke-21, karena pencegahan penyakit adalah tugas utama di abad ke-20. Model 

ini menjelaskan interaksi antara perawat dan pasien dengan tetap memperhatikan 

peran lingkungan dalam promosi kesehatan. Pender menanggapi lingkungan 

politik, sosial dan pribadi pada masanya untuk memperjelas peran keperawatan 

dalam memberikan layanan promosi kesehatan kepada orang-orang dari segala 

usia. Model ini mengadopsi pemikiran tentang peluang masa depan dan pengaruh 

penggunaan teknologi seperti catatan kesehatan elektronik sebagai sarana untuk 

mencapai pencegahan dan promosi kesehatan.(Alligood, 2012). 

Model promosi kesehatan adalah teori yang telah menggabungkan 2 teori 

yaitu Teori Nilai Harapan (Expectancy value) dan Teori Kognitif Sosial (Social 

Cognitive). Teori Pender tentang model promosi kesehatan ini konsisten dan 

mempunyai fokus pada pentingnya promosi dan upaya pencegahan kesehatan untuk 

dilakukan guna peningkatan kesehatan klien atau masyarakat ke arah yang lebih 

baik dan optimal (Widyawati, 2012) 
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Penjelasan mengenai 2 teori yang menjadi komponen dari terbentuknya 

Teori Model Promosi Kesehatan:  

a. Teori Nilai Harapan (Expectancy Value Theory)   

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku sehat klien dan individu secara 

pribadi memiliki sifat rasional dan ekonomis. Secara rasional, individu melakukan 

tindakan yang tepat dalam proses mencapai apa yang diinginkannya, dan juga 

memiliki kecenderungan untuk bertahan ketika keinginan tersebut telah tercapai, 

yaitu dengan meningkatkan hasil yang ingin dicapai yang disebut sebagai nilai-nilai 

pribadi yang positif. Meningkatkan berdasarkan informasi yang tersedia untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Individu tidak akan mampu melakukan sesuatu 

yang tidak berguna dan tidak bernilai baginya (Asmadi, 2009) 

b. Teori Kognitif Sosial   

Teori ini cenderung mengarah pada model interaksi antara individu dengan 

lingkungan. Individu lain yang melibatkan perilaku sebagai hal yang saling 

mempengaruhi. Setiap individu harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang 

lebih dalam membina hubungan dengan lingkungan sekitarnya untuk mendukung 

proses adaptif. Sehingga hal ini dapat menjadi pencegahan dan promosi kesehatan 

yang dapat dilakukan untuk menghindari kemungkinan sakit (Alimul Hidayat & 

Aziz, 2009). 

2. Asumsi Model Promosi Kesehatan   

a. Manusia berusaha mewujudkan keadaan kehidupan yang sehat untuk 

mengekspresikan Kesehatan manusia yang unik.  

b. Manusia mempunyai kapasitas untuk merefleksikan kesadarannya, termasuk 

penilaian terhadap diri. 
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c. Manusia menghargai pertumbuhan sebagai sesuatu yang positif dan mencoba 

mewujudkan keseimbangan antara perubahan dan kestabilan individu secara 

aktif mengontrol tingkah laku mereka sendiri. 

d. Individu dalam semua kompleksitas biopsikososial mereka berinteraksi dengan 

lingkungan yang diubah secara terus menerus.  

e. Profesional kesehatan adalah bagian dari interpersonal lingkungan yang 

berpengaruh pada manusia diseluruh rentang hidupnya.  

f. Konfigurasi ulang  orang-lingkungan yang diprakarsai sendiri oleh pola 

interaktif sangat penting untuk perubahan perilaku manusia (Kozier, 2012). 

3. Proposisi Model Promosi Kesehatan   

a. Perilaku sebelumnya dan karakteristik yang diturunkan dan didapat 

mempengaruhi keyakinan, mempengaruhi perilaku mempromosikan kesehatan.  

b. Manusia merubah perilakunya demi keuntungan yang bernilai bagi dirinya 

sendiri. 

c. Hambatan  bisa membatasi komitmen untuk bertindak, mediator perilaku, dan 

aktual tingkah laku.  

d. Persepsi kompetensi atau self-efficacy sebagai pelaksana perilaku yang diberikan 

meningkatkan kemungkinan komitmen untuk tindakan.   

e. Pemanfaatan diri secara maksimal akan menghasilkan rintangan yang sedikit 

pada perilaku kesehatan spesifik.  

f. Pengaruh  positif  terhadap perilaku dapat mengakibatkan peningkatan 

pengaruh positif pada diri. 

g. Ketika pengaruh positif dikaitkan dengan perilaku kemungkinan komitmen dan 

tindakan akan meningkat 
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h. Perilaku yang diharapkan terjadi dan dapat mendukung perilaku yang sudah ada 

ketika perilaku tersebut menarik, sehingga manusia lebih senang melakukan 

promosi kesehatan.  

i. Keluarga, teman sebaya, dan penyedia layanan kesehatan sebagai sumber-

sumber penting dari pengaruh interpersonal bisa meningkatkan atau mengurangi 

komitmen terlibat dalam perilaku mempromosikan kesehatan. 

j. Pengaruh keadaam lingkungan eksternal bisa menambah atau mengurangi 

komitmen untuk atau partisipasi dalam perilaku mempromosikan kesehatan.  

k. Semakin besar komitmen untuk rencana spesifik tindakan, perilaku 

mempromosikan kesehatan harus dipertahankan seiring berjalannya waktu.  

l. Komitmen pada rencana kegiatan kurang menampilkan perilaku yang 

diharapkan ketika seseorang mempunyai kontrol yang sedikit dan kebutuhan 

yang diinginkan tidak tersedia.  

m. Komitmen terhadap rencana tindakan lebih kecil kemungkinannya 

menghasilkan perilaku yang diinginkan. Ketika tindakan lain lebih menarik dan 

dengan demikian lebih disukai dibandingkan perilaku yang di harapkan.  

n. Seseorang dapat memodifikasi kognisi, mempengaruhi interpersonal dan 

lingkungan fisik yang mendorong melakukan tindakan kesehatan.   

Asumsi utama dari teori ini fokus pada unsur-unsur paradigma yang Pender 

gambarkan yakni:  

a. Manusia  

Manusia sebagai makhluk holistik berusaha untuk mewujudkan sebuah 

negara yang optimal dari aktualisasi diri dengan menggunakan atribut bawaan dan 

eksistensial untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mencapai keseimbangan 

(Sakraida, 2014). 
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b. Lingkungan  

Dalam teori Pender ini didefinisikan sebagai pengaruh interpersonal dan 

situasional, bukan kekuatan statis. Lingkungan mengacu pada keadaan fisik, 

interpersonal, dan ekonomi di mana orang hidup. Kualitas lingkungan tergantung 

pada tidak adanya zat beracun, ketersediaan makanan dan sebagainya.  

c. Sehat  

Pender mendefinisikan kesehatan sebagai aktualisasi potensi manusia yang 

melekat dan diperoleh melalui perilaku yang diarahkan pada tujuan, perawatan diri 

yang kompeten, dan hubungan yang memuaskan dengan orang lain untuk menjaga 

integritas struktural dan harmoni (McCullagh, 2013)  

d. Perawat  

Dalam model Pender ini perawat memainkan peran utama dalam 

memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada klien untuk 

mempromosikan self-efficacy, yang dibuat lebih efektif bila kepercayaan praktisi 

dirasakan dalam keterampilan nya sendiri/pengetahuan yang luas. Tujuan utama 

dari perawat adalah untuk membantu orang dan bisa merawat diri sendiri.  

E. Kerangka Teori 

Teori-teori yang yang berhubungan dengan peran orang tua dalam 

pengenalan covid-19 antara lain yaitu berdasarkan teori Asmita (2019), Stephen R 

Covey 1997 dalam Cahyani (2016), Widayanti (2018), Winingsih (2020) dan teori 

Nola j. Pender tentang model promosi kesehatan dikarenakan pengenalan covid-19 

pada anak usia pra sekolah merupakan salah satu penerapan perilaku promosi untuk 

mencegah penyebaran covid-19 sedini mungkin. Model teori promosi Kesehatan 

tersebut dijelaskan pada bagan 2.1 berikut: 
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Bagan 2.1 kerangka teori 

F. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Winingsih (2020) 

Bagan 2.2 kerangka konsep

Peran orang tua 
menurut Stephen R 
Covey 1997 dalam 
Cahyani (2016) 
1. sebagai modeling 
2. sebagai mentoring  
3. sebagai organizing 
4. sebagai teaching 

Dalam penelitian 
widayanti (2018), 
Peran orang tua 
dalam keluarga 
yaitu 
1. pendidik,  
2. pendorong 
3. panutan,  
4. teman,  
5. pengawas,  
6. konselor Peran 

Orang Tua 

Menurut Asmanita, 

(2019). Peran orang tua 

adalah :  
1. sebagai guru 

2. sebagai polisi 

3. sebagai teman 

Menurut Winingsih (2020) 
terdapat empat peran orang 
tua yaitu:  
1. sebagai guru  
2. sebagai fasilitator,  
3. sebagai motivator  
4. sebagai pengaruh atau 

director, 

 

Teori Nola J. 

Pender  

(Model Promosi 

Kesehatan) 

Orang tua 

sebagai guru 

 

Peran  

orang tua 

Orang tua 
sebagai pengaruh 

atau director 
 

Orang tua 

sebagai 

fasilitator 

 

Orang tua 

sebagai 

motivator 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian  dikatakan baik jika terstruktur mulai dari merancang struktur dan 

tekhnik pengumpulan data penelitian yang akan dilakukan, serta menganalisis data 

agar mencapai tujuan penelitian (Nursalam, 2017). Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kuantitatif dalam bentuk desain deskriptif kuantitatif untuk 

mendiskripsikan fakta-fakta terkait gambaran peran orang tua dalam pengenalan 

Covid-19 pada anak usia pra sekolah yang nantinya akan disajikan dengan 

penjelasan yang lebih mendalam. Penelitian ini tidak melakukan perbandingan 

variabel antara sampel yang lain atau menjelaskan suatu hubungan antar variabel, 

penelitian ini hanya mendeskripsikan variabel-variabel yang diteliti (Sugiyono, 

2018). 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik 

responden (nama, usia responden, pekerjaan, Pendidikan terakhir) yang diteliti dan 

mendiskripsikan dan menganalisis secara mendalam setiap pernyataan. Misal pada 

pernyataan 1 pada kuesioner peran orang tua seberapa banyak responden yang 

menjawab “tidak pernah”, “kadang-kadang”, “sering” dan “selalu” begitupun 

seterusnya serta diantara pernyataan tersebut mana yang paling sering dilakukan 

oleh orang tua. 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan di sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung 

Sari.
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021 – 04 Agustus 

2021. 

C. Populasi Dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari unit di dalam pengamatan yang akan kita 

lakukan (Natoetmodjo, 2012). Penetapan populasi riset harus mengandung unsur 3 

W (what, where, when).  

What mengarah pada subjek penelitian yang hendak diteliti. Where 

menggambarkan tempat keberadaan subjek penelitian. When sendiri berarti batasan 

waktu kapan subjek riset itu ada. Perumusan populasi harus sinkron dengan 

rumusan masalah penelitian yang ditetapkan (Suprajito, 2016).  Populasi dalam 

penelitian ini adalah:  

What : semua orang tua yang memiliki anak usia pra sekolah (3-6 tahun) 

Where : di seluruh sekolah TK Di wilayah Kelurahan Gunung Sari. 

When : pada masa pandemi Covid-19  

Tabel 3.1 Populasi Seluruh Anak Sekolah Tk Diwilayah Kelurahan Gunung 
Sari 

No  Nama Sekolah Jumlah Siswa 

1. Ra TK Al Ikhlas 35 

2. TK Al Muhajjirin 9 

3. TK Anak Alim 10 

4. TK Islam Al Furqan 25 

Jumlah Total  79 

Sumber: sekolah TK diwilayah Kelurahan gunung Sari (2021) 

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah orang tua yang memiliki anak 

sekolah TK sebanyak 79 orang di Kelurahan Gunung Sari. 
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Sampel 

suatu penelitian harus memiliki karakteristik yang sama dengan karakeristik 

populasinya (Surahman et al., 2016).  

Tabel 3.2. Jumlah Sampel 
No  Nama Sekolah   Jumlah Siswa 

1. Ra TK Al Ikhlas 26 

2. TK Al Muhajjirin 6 

3. TK Anak Alim 7 

4. TK Islam Al Furqan 15 

Jumlah Total  54 

Sumber: Data primer (2021). 

Sampel dari penelitian ini adalah berjumlah 54 responden. Sampel 

penelitian diambil dengan melakukan pertimbangan kriteria tertentu yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Berikut adalah kriteria inklusi dan eksklusi dalam 

penelitian ini.  

a. Kriteria Inklusi  

Kriteria Inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Kriteria inklusi pada sampel 

penelitian adalah:  

1) Bersedia menjadi responden   

2) Orang tua yang memiliki anak usia pra sekolah (3-6 tahun) di sekolah TK 

di wilayah Kelurahan Gunung Sari  

3) Orang tua yang mempunyai Hp android  

4) Sekolah TK yang masih aktif dan mudah diakses. 

b. Kriteria Eksklusi  

Kriteria eksklusi adalah mengeluarkan subjek yang  tidak   memenuhi 

kriteria inklusi dari penelitian karena berbagai alasan. Kriteria eksklusi pada 

penelitian ini adalah:   

1) Tidak menjawab dan mengumpulkan lembar Kuesioner   
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2) Tidak mengisi dengan lengkap instrumen penelitian  

3) Tidak memiliki akses internet yang memadai. 

D. Teknik Sampling  

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan besaran sampel yang 

jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data. Dalam 

menentukan teknik sampling perlu dipertimbangkan sifat-sifat populasi serta 

penyebaran sampel dalam populasi sehingga dapat diperoleh sampel yang 

representatif (Rinaldi & Mujianto, 2017). 

Teknik pengambilan sampel  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu 

(Suprajito, 2016). Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jika 

memenuhi kriteria inklusi yang telah ditentukan peneliti. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Data adalah bukti atau fakta suatu peristiwa yang digunakan sebagai bahan 

pemecahan masalah (Khalimah, 2020). Pada penelitian ini data dari data primer dan 

sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:   

1. Data Primer   

Data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti berupa data awal 

yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada kepala sekolah dan guru 

sekolah Ra TK Al-ikhlas,TK Al-Muhajjirin, TK Anak alim dan TK Al-Furqon 

kemudian meminta nomor whatsapp guru kelas yang bersangkutan setelah 

mendapatkan nomor guru kelas peneliti membagikan kuesioner mengenai peran 

orang tua pada pengenalan Covid-19 yang yang dibuat sendiri oleh peneliti dengan 

kategori tingkatan peran orang tua berbentuk google form kepada masing-masing 

guru kelas kemudian guru membagikan link google form ke grup orang tua murid. 
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Seterusnya peneliti juga meminta nomor orang tua dan membagikan langsung 

kepada orang tua murid.     

2. Data Sekunder   

Data sekunder merupakan data yang diambil dari internet seperti mencari 

jumlah dan alamat sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung sari serta 

mendapatkan data dari puskesmas tentang jumlah sekolah dan murid seluruh 

sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari dan mendapatkan data jumlah murid 

di setiap sekolah TK di tempat penelitian. 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data (Natoetmodjo, 2012). Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang hal-hal yang di ketahui (Arikunto, 2013). 

Penelitian ini menggunakan satu kuesioner  untuk mengumpulkan  data 

yaitu kuesioner untuk menganalisis peran orang tua pada pengenalan Covid-19 

pada anak usia pra sekolah. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan 25 

pernyataan yang dibuat sendiri oleh peneliti. Kuesioner ini dikembangkan oleh 

peneliti berdasarkan pertanyaan wawancara pada penelitian yang dilakukan oleh 

Rohita (2020), dan Yulianingsih et al., (2020).  

Analisis data kuesioner ini menggunakan skala likert. Dimana skala likert 

merupakan skala yang bertujuan untuk mengukur sikap, pendapat terhadap suatu 

objek yang diteliti. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jika 

menjawab selalu dengan nilai (4), sering dengan nilai (3), kadang-kadang dengan 

nilai (2), tidak pernah dengan nilai (1). Untuk membuat kategorisasi diperlukan  
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mean dan satuan standar deviasi populasi. Standar deviasi  dihitung dengan cara 

mencari rentang skor, yaitu skor maksimal  yang  diperoleh. 

G. Validitas Dan Realibitas 

Kuesioner dalam penelitian ini sebelum dibagikan kepada responden, 

kuesioner diuji validitas dan realibilitas terlebih dahulu agar instrumen yang 

digunakan benar-benar telah memenuhi syarat sebagai alat pengukur data. Validitas 

merupakan indeks yang menunjukkan alat ukur yang menggambarkan suatu 

instrument tersebut sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Natoetmodjo, 2012).  

Uji validitas penelitian ini dilakukan pada orang tua yang memiliki anak 

usia pra sekolah (3-6 tahun) dengan jumlah responden sebanyak 27 orang dan diuji 

menggunakan program spss. Apabila r hitung > r tabel pada tingkat signifikansi 

tertentu maka item pertanyaan pada kuesioner tersebut dikatakan valid dan untuk 

menghitung r tabel dapat menggunakan rumus yaitu (Imas Masturoh & Nauri 

Anggita T,2018) 

r =
𝑡

√𝑑𝑓−𝑡2
 

keterangan: 

r : Nilai r tabel 

t : Nilai t tabel 

df : Derajat bebas (n-2) 

Nilai t tabel dicari dengan menggunakan bantuan excel dengan 

memasukkan rumus =TINV(tingkat signifikansi, derajat bebas), t table yang 

didapatkan yaitu =TINV(5%,25) sehingga t table yang diperoleh 2.05939, 

kemudian dapat dihitung nilai r table sebagai berikut: 

𝑟 =  
2.059539

√25 + 2.059539
 

 

r = > 0,380 
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Dari rumus di atas apabila r > 0,380 dikatakan valid sedangkan r < 0,380 

dikatakan tidak valid, atau dapat pula dilihat dari nilai P value jika P value < 0,05 

maka dikatakan valid. Hasil uji validitas penelitian ini menunjukkan nilai r hitung 

> dari r tabel sehingga setiap item pada kesioner ini dikatakan valid. 

Realibilitas adalah indeks yang menggambarkan sejauh mana  suatu alat 

ukur bisa dipercaya. Instrumen yang sudah dipercaya, yang riliabel akan 

mengasilkan data yang dipercaya juga, apabila data yang memang benar sesuai 

dengan kenyataan  maka berapa kalipun diambil tetap akan sama (Arikunto, 2013). 

Menurut Imas Masturoh & Nauri Anggita T (2018), instrument dikatakan riliabel 

dan dapat digunaka n untuk pengukuran dalam pengumpulan data apabila ≥ 0,7. 

Jadi, reabilitas instrument peran orang tua = 0, 938 yang artinya reabilitas dalam 

penelitian ini dikatakan baik atau reliabel. 

H. Teknik Pengolahan Data  

Mengolah data dilakukan untuk memperoleh data ringkasan dengan 

menggunakan cara-cara atau rumus tertentu sehingga menjadi informasi yang 

dibutuhkan (Surahman et al., 2016). 

Dalam mengolah data pada penelitian ini melalui beberapa tahapan agar 

analisis penelitian menghasilkan informasi yang benar, paling tidak ada lima 

tahapan dalam pengolahan data yang harus dilalui, yaitu: 

1. Editing  

Editing merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isian formulir 

atau kuesioner. mengecek apakah pertanyaan sudah terjawab semua dan apakah 

jawaban sudah sesuai dengan pertanyaan serta apakah jawaban sudah jelas terbaca.  
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2. Coding  

Koding merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data 

berbentuk angka/bilangan. Kegunaan dari koding adalah untuk mempermudah pada 

saat analisis data dan juga mempercepat saat entry data. 

3. Processing   

Prosessing dilakukan setelah semua isian kuesioner terisi penuh dan benar, 

dan juga sudah melewati pengkodingan, maka langkah selanjutnya adalah 

memproses data agar dapat dianalisis. Pemrosesan data dilakukan dengan cara 

mengentry data ke program komputer 

4. Cleaning   

Cleaning (pembersihan data) merupakan kegiatan pengecekan kembali data 

yang sudah dientry apakah ada kesalahan atau tidak. Kesalahan tersebut 

dimungkinkan terjadi pada saat kita mengentry ke komputer.  

5. Scoring   

Pemberian skoring pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan 

skala likert, dalam kuesioner jumlah pernyataan adalah 25. Setiap pernyataan 

diberikan skor dari 1 hingga 4. Skor 1 untuk jawaban tidak pernah, skor 2 untuk 

jawaban kadang-kadang, skor 3 untuk jawaban sering dan skor 4 untuk jawaban 

selalu (Azwar, 2013) 

Rumus yang digunakan oleh peneliti untuk menghitung mean ideal dan 

standar deviasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Panduan penilaian 

Jumlah pilihan    : 4 

Jumlah pernyataan  : 25 

Skoring terendah  : 1 
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Skoring tertinggi   : 4 

Jumlah skor terendah = skoring terendah X jumlah pertanyaan 

1 X 25 = 25 

Jumlah skor tertinggi = skoring tertinggi X jumlah pertanyaan 

            4 X 25 = 100 

Persentase skor terendah = 25/100 X 100% = 0,25 = 25% 

Persentase skor tertinggi = 100% 

 

Penentuan skoring untuk kriteria objektif 

Rumus umum = interval =   range/ Kategori 

Range = skor tertinggi – skor terendah 

= 100% - 25% 

= 75% 

Kategori = 3 (kurang, cukup, baik) 

Interval   = 75% / 3 

    = 25% 

 

kurang = X < mean – standar deviasi 

Cukup = mean – standar deviasi ≤ X ˂ mean + standar deviasi 

Baik = mean + standar deviasi ≤ X 

Keterangan:  

X = skor responden 

Mean = nilai rata-rata 

s = Standart deviasi 

 

Mean = ½ ×( Jumlah skor tertinggi + jumlah skor terendah ) 
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    = ½ X (100 + 25) = ½ X 125 

        = 62.5 

Standar deviasi = 1/6 ( jumlah skor tertinggi- skor terendah ) 

        = 1/6 ( 100 – 25 ) 

        = 1/6 × 75 = 75/6 = 12.5 

Kurang      = X < mean – standar deviasi = 62.5 – 12.5 = X < 50 

Cukup       = 62.5-12.5 ≤ X ˂ 62.5 + 12.5 = 50 ≤ X ˂ 75 

Baik        = 62.5 + 12.5 ≤ X = 75 ≥ X 

Peran orang tua diketahui setelah menjumlahkan semua skor dari 25 

pernyataan yang terdapat pada kuesioner. Dikategorikan peran orang tua kurang 

jika < 50% dari skor total dan dikategorikan peran orang tua cukup jika 50 -75  dari 

skor total, dikategorikan peran orang tua baik jika > 75 dari skor total. Adapun 

scoring untuk setiap indikator dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kategori peran orang tua sebagai guru 

Skor tertinggi: 4 x 7 = 28 

Skor terendah: 1 x 7 = 7 

Mean ideal: ½ (skor tertinggi + skor terendah) 

            : ½ (28 +7) 

            : ½ (35) = 17.5 

SD            : 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 

            : 1/6 (28 -7) 

            : 1/6 (21) = 3.5 

Kurang  : X < M – SD 

  : X < 17.5 – 3.5 

  : X < 14 

Cukup : M – SD ≤ X < M + SD 
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  : 17.5 – 3.5 ≤ X < 17.5 + 3.5 

  : 14 ≤ X < 21 

Baik : X ≥ M + SD 

  : X ≥ 17.5 + 3.5 

  : X ≥ 21 

Peran orang tua sebagai guru diketahui setelah menjumlahkan semua skor 

dari 7 pernyataan yang terdapat pada kuesioner. Dikategorikan peran orang tua 

kurang jika < 14 dari skor total, dikategorikan peran orang tua cukup jika 14 – 21  

dari skor total, dikategorikan peran orang tua baik jika > 21 dari skor total. 

b. Kategori peran orang tua sebagai fasilitator 

Skor tertinggi: 4 x 7 = 28 

Skor terendah: 1 x 7 = 7 

Mean ideal: ½ (skor tertinggi + skor terendah) 

            : ½ (28 +7) 

            : ½ (35) = 17.5 

SD            : 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 

            : 1/6 (28 -7) 

            : 1/6 (21) = 3.5 

Kurang  : X < M – SD 

  : X < 17.5 – 3.5 

  : X < 14 

Cukup : M – SD ≤ X < M + SD 

  : 17.5 – 3.5 ≤ X < 17.5 + 3.5 

  : 14 ≤ X < 21 

Baik : X ≥ M + SD 

  : X ≥ 17.5 + 3.5 
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  : X ≥ 21 

Peran orang tua sebagai fasilitator diketahui setelah menjumlahkan semua 

skor dari 7 pernyataan yang terdapat pada kuesioner. Dikategorikan peran orang tua 

kurang jika < 14 dari skor total, dikategorikan peran orang tua cukup jika 14 – 21  

dari skor total, dikategorikan peran orang tua baik jika > 21 dari skor total. 

c. Kategori peran orang tua sebagai motivator 

Skor tertinggi: 4 x 6 = 24 

Skor terendah: 1 x 6 = 6 

Mean ideal: ½ (skor tertinggi + skor terendah) 

            : ½ (24 + 6) 

            : ½ (30) = 15 

SD            : 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 

            : 1/6 (24-6) 

            : 1/6 (18) = 3 

Kurang  : X < M – SD 

  : X < 15 – 3 

  : X < 12 

Cukup : M – SD ≤ X < M + SD 

  : 15 – 3 ≤ X < 15 + 3 

  : 12 ≤ X < 18 

Baik : X ≥ M + SD 

  : X ≥ 15 + 3 

  : X ≥ 18 

Peran orang tua sebagai motivator diketahui setelah menjumlahkan semua 

skor dari 6 pernyataan yang terdapat pada kuesioner. Dikategorikan peran orang tua 
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kurang jika < 12 dari skor total, dikategorikan peran orang tua cukup jika 12 – 18 

dari skor total, dikategorikan peran orang tua baik jika > 18 dari skor total. 

d. Kategori peran orang tua sebagai pengarah/director 

Skor tertinggi: 4 x 5 = 20 

Skor terendah: 1 x 5 = 5 

Mean ideal: ½ (skor tertinggi + skor terendah) 

            : ½ (20 + 5) 

            : ½ (25) = 12.5 

SD            : 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 

            : 1/6 (20-5) 

            : 1/6 (15) = 2.5 

Kurang  : X < M – SD 

  : X < 12.5 – 2.5 

  : X < 10 

Cukup : M – SD ≤ X < M + SD 

  : 12.5 – 2.5 ≤ X < 12.5 + 2.5 

  : 10 ≤ X < 15 

Baik : X ≥ M + SD 

  : X ≥ 12.5 + 2.5 

  : X ≥ 15 

Peran orang tua sebagai pengarah/director diketahui setelah menjumlahkan 

semua skor dari 5 pernyataan yang terdapat pada kuesioner. Dikategorikan peran 

orang tua kurang jika < 10 dari skor total, dikategorikan peran orang tua cukup jika 

10 – 15  dari skor total, dikategorikan peran orang tua baik jika > 15 dari skor total. 
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I. Analisa Data 

Analisis bertujuan agar hasil pengumpulan data dapat dibaca dan dipahami 

dengan mudah oleh peneliti dan orang lain. Data hasil riset kuantitatif dapat 

dianalisis dengan uji statistika, sedangkan data yang diuji disebut Statistik artinya 

data yang diperoleh dari sampel (Suprajito, 2016). 

Data dianalisis menggunakan program pengolahan data yang umum dikenal 

dan mudah dalam pengoperasiannya di komputer menggunakan skala ordinal. 

Peneliti menggunakan analisis univariat untuk mendiskripsikan fakta-fakta terkait 

gambaran peran orang tua pada pengenalan covid-19 pada anak usia pra sekolah di 

sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari yang disajikan dengan penjelasan 

yang lebih mendalam terkait data proporsi menurut berbagai karakteristik yang 

diteliti dengan menggunakan program komputer yaitu menggunakan program spss 

25. 

J. Etika Penelitian 

Penelitian ini telah ditelaah terlebih dahulu oleh Komite Etik Penelitian 

Keperawatan Dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN 

Alauddin Makassar dengan nomor surat C.55/KEPK/FKIK/VII/2021. Etika 

penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Informed Consent (Persetujuan Responden) 

Informed consent dalam penelitian ini, pertama dengan meminta izin secara 

langsung kepada pihak sekolah tempat penelitian kemudian melalui instrument 

penelitian dalam bentuk google form yang dibagikan melalui aplikasi whatsapp 

dengan memperkenalkan identitas peneliti serta menjelaskan maksud dan tujuan 

dari penelitian ini kepada responden. Peneliti menjelaskan kepada responden bahwa 

responden memiliki hak untuk menyetujui atau menolak berpartisipasi dalam 
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penelitian ini, jika responden tidak mengisi dan tidak bersedia maka peneliti tetap 

menghargai responden dengan tidak mengirim spam chat kepada responden. 

2. Anonymity (Tanpa Nama) 

Nama responden tidak dicamtumkan oleh peneliti untuk menjaga 

kerahasiaan, nama responden diganti dengan inisial, contoh (A). 

3. Confidentially (kerahasiaan) 

Peneliti merahasiakan semua informasi terkait dengan identitas responden 

yang bukan termasuk data yang dibutuhkan oleh peneliti dan tidak dipersentasikan 

pada saat hasil. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Gambaran umum lokasi penelitian menurut Ramin (2019) dijelaskan bahwa 

Kelurahan Gunung Sari adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan 

Rappocini kota Makassar. 

1. Keadaan geografi dan luas wilayah 

Kelurahan Gunung Sari adalah salah satu kelurahan di bagian selatan kota 

Makassar dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut: 

a. Bagian utara berbatasan dengan Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan 

Rappocini. 

b. Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 

c. Bagian barat berbatasan dengan Banta-bantaeng. 

d. Bagian timur berbatasan dengan Kelurahan Karunrung dan Kabupaten Gowa. 

Kelurahan ini berada pada ketinggian <500meter dari permukaan laut dan 

terdiri dari 9 RW dan 60 RT. Kelurahan Gunung Sari mempunyai jarak ± 1 km dari 

pusat pemerintahan Kecamatan dan ± 10 km dari pusat pemerintahan kota. 

Kelurahan ini merupakan wilayah terluas di Kecamatan Rappocini yaitu 

2,31 km2, Penggunaan lahan yaitu sekitar 150 m2 diperuntukkan untuk perkantoran, 

1 km2 diperuntukkan untuk perkuburan dan sisanya untuk pemukiman penduduk. 

Seperti halnya dengan wilayah-wilayah lain dalam kota Makassar, wilayah 

Kelurahan Gunung Sari juga cukup padat.  

2.  Kependudukan  

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk di Kelurahan Gunung Sari 

Kecamatan Rappocini kota Makassar yaitu perempuan dengan jumlah 21.272 jiwa 

dan laki-laki dengan jumlah 21.292 jiwa. 
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3. Sarana Pendidikan  

Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini kota Makassar memiliki 

sarana pendidikan mulai dari TPA/TKA berjumlah 8 unit, taman kanak-kanak 

berjumlah 5 sekolah, SD berjumlah 10 sekolah, SMP berjumlah 8 sekolah, 

SMA/SMK sederajat berjumlah 9 sekolah dan perguruan tinggi berjumlah 2 

sekolah. 

4. Sarana Kesehatan 

Sarana kesehatan terdiri dari rumah sakit berjumlah 1 unit, puskesmas 

berjumlah 1 unit, pustu berjumlah 1 unit, apotik berjumlah 11 unit, posyandu 

berjumlah 19 unit dan tempat dokter praktik berjumlah 2 unit. 

5. Sarana peribadatan 

Sarana peribadatan terdiri dari masjid berjumlah 15 unit dan mushollah 

berjumlah 3 unit. 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini tentang gambaran peran orang tua dalam pengenalan Covid-

19 pada anak usia pra sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 28 juli 2021 sampai 

4 Agustus 2021 di sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari secara daring 

yakni membagikan kuesioner berbentuk google form melalui whatsapp, responden 

dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia pra sekolah di 

sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari. Data yang diperoleh kemudian 

diolah menggunakan program pengolah data yang umum dikenal dan mudah 

penggunaaanya  

 Jumlah partisipan yang mengisi kuesioner sebanyak 59 orang, kemudian 5 

orang yang tidak dimasukkan dalam penelitian dikarenakan tidak memenuhi 

kriteria inklusi sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 54 orang 

yang memenuhi kriteria.  Adanya sampel yang dieksekusi dikarenakan link google 
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form tersebar ke beberapa orang tua tidak termasuk orang tua yang memiliki anak 

usia pra sekolah di sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari dan adanya 

responden yang tidak bersedia mengisi kuesioner. 

Ketika data sudah terkumpul, data tersebut diolah menggunakan program 

komputer, kemudian dilakukan analisis univariat. Analisis univariat dalam 

penelitian ini bertujuan untuk melihat frekuensi karakteristik responden, peran 

orang tua pada pengenalan covid-19 pada anak usia pra sekolah yang terdiri dari 

empat indikator yaitu peran orang tua sebagai guru, sebagai fasilitator sebagai 

motivator, dan sebagai pengarah/director dalam pengenalan Covid-19 pada anak 

usia pra sekolah, dimana data yang dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. 

1. Karakteristik Responden  

Karakteristik responden di sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari 

dapat terlihat pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa usia responden paling tinggi 

berada pada usia dewasa awal yakni 36 responden (66.7 %), sedangkan usia yang 

paling sedikit berada pada usia remaja akhir yakni 1 responden (1,9 %) dan usia 

dewasa akhir yakni 1 responden (1,9 %). Kemudian pekerjaan responden yang 

paling dominan adalah ibu rumah tangga (51.9%) sedangkan pekerjaan yang paling 

rendah adalah wiraswasta yakni 5 responden (9.3%). Selanjutnya pendidikan 

terakhir responden yang paling dominan adalah sarjana yakni 40 responden 

(74.1%), sedangkan pendidikan terakhir yang paling terendah adalah SD yakni 

tidak ada responden (0%). 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden 
Variabel N % 

Usia Responden   

Remaja Akhir (17-25 Tahun) 1 1.9 

Dewasa Awal (26-35 Tahun) 36 66.7 

Dewasa Akhir (36-45 Tahun) 16 29.6 

Lansia Awal (46-55 Tahun) 1 1.9 

Total 54 100.0 

Pekerjaan   

Wiraswasta 5 9.3 

ASN 11 20.4 
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Pegawai swasta 10 18.5 

IRT 28 51.9 

Total 54 100.0 

Pendidikan Terakhir   

SD 0 0 

SMP 1 1.9 

SMA 13 24.1 

Sarjana 40 74.1 

Total 54 100.0 

Sumber: Data Primer (2021). 

2. Peran Orang Tua Dalam Pengenalan Covid-19 Pada Anak Usia Pra 

Sekolah 

a. Peran orang tua  

Peran orang tua dalam pengenalan Covid-19 pada anak usia pra sekolah di 

sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari dapat dilihat pada tabel 4.2 

menunjukkan bahwa kategori yang paling tinggi peran orang tua secara umum 

adalah kategori baik dengan jumlah 38 responden (70.4%), dan kategori terendah 

adalah kategori kurang yaitu tidak ada responden (0%). 

Tabel 4.2 Peran Orang Tua Dalam Pengenalan Covid-19 Pada Anak Usia 
Pra Sekolah 

Kategori N  % 

Kurang 0  0 

Cukup 16  29.6 

Baik  38  70.4 

Total 54  100.0 

Sumber: Data Primer (2021) 

b. Peran orang tua sebagai guru dalam pengenalan Covid-19 pada anak usia pra 

sekolah 

Peran orang tua sebagai guru dalam pengenalan Covid-19 pada anak usia 

pra sekolah di sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari, berdasarkan tabel 

4.3 dapat dilihat bahwa terdapat dua kategori tertinggi yaitu kategori baik dengan 

jumlah 25 responden (46.3%) dan cukup 25 responden (46.3%), sedangkan kategori 

terendah adalah kategori kurang yaitu 4 responden (7.4%). 

Tabel 4.3 Peran Orang Tua Sebagai Guru Dalam Pengenalan Covid-19 
Pada Anak Usia Pra Sekolah 

Kategori N % 

Kurang  4 7.4 

Cukup  25 46.3 
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Baik  25 46.3 

Total  54 100.0 

Sumber: Data Primer (2021). 

c. Peran orang tua sebagai fasilitator dalam pengenalan Covid-19 pada anak usia 

pra sekolah 

Peran orang tua sebagai fasilitator dalam pengenalan Covid-19 pada anak 

usia pra sekolah di sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari, berdasarkan 

tabel 4.4 dapat dilihat bahwa kategori paling tinggi berada pada kategori cukup 

yaitu 32 responden (59.3%) sedangkan kategori terendah berada pada kategori 

kurang yakni 1 responden (1.9%). 

Tabel 4.4 Peran Orang Tua Sebagai Fasilitator Dalam Pengenalan Covid-
19 Pada Anak Usia Pra Sekolah 

Kategori n % 

Kurang  1 1.9 

Cukup  32 59.3 

Baik  21 38.9 

Total  54 100.0 

Sumber: Data Primer (2021) 

d. Peran orang tua sebagai motivator dalam pengenalan Covid-19 pada anak usia 

pra sekolah 

Peran orang tua sebagai motivator dalam pengenalan Covid-19 pada anak 

usia pra sekolah di sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari, Berdasarkan 

tabel 4.5 dapat dilihat bahwa kategori paling tinggi berada pada kategori baik yaitu 

32 responden (57.4%), sedangkan kategori terendah berada pada kategori kurang 

yakni tidak ada responden (0%). 

Tabel 4.5 Peran Orang Tua Sebagai Motivator Dalam Pengenalan Covid-
19 Pada Anak Usia Pra Sekolah 

Kategori n % 

Kurang  0 0% 

Cukup  23 42.6 

Baik  31 57.4 

Total  54 100.0 

Sumber: Data Primer (2021) 
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e. Peran orang tua sebagai pengarah/director dalam pengenalan Covid-19 pada 

anak usia pra sekolah 

Peran orang tua sebagai pengarah/director dalam pengenalan Covid-19 pada 

anak usia pra sekolah di sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari, dilihat dari 

tabel 4.6 didapatkan hasil bahwa kategori yang paling tinggi berada pada kategori 

baik yaitu 46 responden (85.2%), sedangkan kategori terendah berada pada kategori 

kurang yakni tidak ada responden (0%). 

Tabel 4.6 Peran Orang Tua Sebagai Pengarah / Director Dalam 
Pengenalan Covid-19 Pada Anak Usia Pra Sekolah 

Kategori n % 

Kurang  0 0% 

Cukup  8 14.8 

Baik  46 85.2 

Total  54 100.0 

Sumber: Data Primer (2021) 

C. Pembahasan 

Karakteristik responden di sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari 

menunjukkan bahwa dari total 54 responden, paling dominan responden berusia 26-

35 tahun yaitu sebanyak 36 responden (66.7 %), dan pekerjaan responden yang 

paling dominan adalah ibu rumah tangga yang berjumlah 28 responden (51.9%). 

Rata-rata pendidikan terakhir responden adalah sarjana yang berjumlah 40 

responden (74.1%). 

1. Peran Orang Tua Sebagai Guru Dalam Pengenalan Covid-19 Pada 

Anak Usia Pra Sekolah 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua sebagai guru dalam 

pengenalan Covid-19 pada anak usia pra sekolah di sekolah TK di wilayah 

Kelurahan Gunung Sari terbanyak pada kategori baik dengan jumlah 25 responden 

(46.3%) dan cukup dengan jumlah 25 responden (46.3%). Peran orang tua sebagai 

guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan pendidikan kepada 

anak usia pra sekolah tentang Covid-19 yang terdiri dari pengertian Covid-19, 
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gejala, cara penularan, cara pencegahan, kriteria yang rentan terpapar, kategori 

yang diduga terinfeksi dan bagaimana cara penanggulangannya. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Sendy (2017) menjelaskan bahwa peran orang tua ditinjau 

sebagai pendidik dalam kategori baik yaitu sebesar (54.9%).  

Yulianingsih et al (2020) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa 

dalam mengenalkan Covid-19 yang terdapat 7 informasi yang harus diberikan yaitu 

meliputi pengertian Covid-19, gejala, cara penularan, cara pencegahan, kriteria 

yang rentan terpapar, kategori yang diduga terinfeksi dan bagaimana cara 

penanggulangannya.. Informasi ini disampaikan secara langsung, bertahap dan 

mudah dipahami sesuai usia perkembangan anak. 

Tingkat Pendidikan orang tua mempengaruhi kesiapan peran, karena tinggi 

rendahnya Pendidikan dapat menentukan seseorang dalam menyerap dan 

memahami pengetahuan yang diperoleh. Dalam teori Nola J Pender, menjelaskan 

bahwa setiap individu harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang lebih 

dalam membina hubungannya dengan lingkungan sekitar untuk mendukung proses 

adaptif. Sehingga hal ini mampu menjadi pencegahan dan promosi kesehatan yang 

dapat dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjangkitnya penyakit (Alimul 

Hidayat & Aziz, 2009). 

Berdasarkan karakteristik responden dalam penelitian ini didapatkan bahwa 

pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah sarjana dengan jumlah 

responden 40 responden (74.1%). Hal ini sejalan dengan peneltian virda (2017) 

yang menjelaskan bahwa pendidikan sangat menentukan pengetahuan seseorang 

tentang peran ibu, sehingga informasi yang disampaikan akan cepat dimengerti oleh 

anak, berbeda dengan yang berpendidikan dasar akan sulit memahami materi yang 

diberikan. Seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi maka akan lebih rasional 
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dalam menghadapi masalah kehidupannya, menggunakan koping efektif dari pada 

orang tua yang berpendidikan rendah (Notoatmojo, 2012). 

Hasil penelitian ini peran orang tua sebagai guru, kategori terendah berada 

pada kategori kurang yaitu dengan jumlah 4 reponden (7.4%). Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Sitti (2020) yang menjelaskan bahwa peran orang tua 

sebagai pengganti guru menunjukkan bahwa belum melaksanakannya secara 

maksimal dikarenakan rata-rata orang tua tidak paham dengan metode 

pembelajaran anak dan orang tua tidak bisa melakukan pendampingan belajar 

kepada anak karena sibuk bekerja. Begitupun dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.1 bahwa selain pekerjaan orang tua sebagai ibu rumah tangga terdapat juga 

orang tua yang bekerja di luar rumah. 

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi 

para peserta didik dan lingkungannya yang memerlukan keahlian khusus dalam 

tugas utamanya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi mulai dari anak usia dini sampai jalur pendidikan dasar 

dan menengah. Oleh karena itu guru harus mempunyai standar kualitas pribadi 

tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin (Imran, 

2010) 

Orang tua disini adalah ayah dan ibu  yang memiliki peran yang sangat 

penting dalam membesarkan anak dan bertanggung jawab dalam suatu keluarga 

dikehidupan sehari-hari. Orang tua merupakan komponen dalam keluarga yang 

terdiri dari ayah dan ibu yang secara sadar mendidik anak-anaknya untuk mencapai 

kedewasaan (Musliani, 2018). 

Orang tua sebagai guru, harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang 

luas karena biasanya anak-anak akan banyak bertanya tentang apa yang dilihat, 

didengar dan dirasakan. Sedangkan guru harus bisa menjawab pertanyaan-
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pertanyaan anak dengan sabar dan telaten, begitupun dengan orang tua. Adanya 

pemahaman yang diberikan orang tua mengenai kondisi saat ini akan membuat anak 

memiliki rasa peduli, empati, dan kasih sayang terutama pada diri sendiri (Rohita, 

2020). 

Masa usia pra sekolah merupakan masa keemasan. Masa keemasan menurut 

Miftahul (2015) ialah masa untuk mengeksplorasi hal-hal yang ingin mereka 

lakukan. Masa keemasan merupakan masa penting untuk membentuk karakter 

anak. Selain itu anak usia pra sekolah sangat mudah menangkap informasi dari 

berbagai sumber. Oleh karena itu dalam mendidik anak pra sekolah perlu dilakukan 

dengan tepat. 

Pendidikan harus dilakukan sedini mungkin di rumah. Peran dan tanggung 

jawab itu ada di pundak orang tua karena orang tua adalah pendidik utama dalam 

keluarga. Bukan hanya masalah intelektual tetapi pendidikan untuk pembentukan 

kepribadian yang luhur (Iriani, 2014). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Prasetiyo & Sutama (2020) menjelaskan bahwa dengan keadaan pandemi seperti 

ini memberikan pengetahuan Covid-19 pada anak usia dini sangat diperlukan 

terutama pada anak usia pra sekolah.  

Menurut (Mansur 2019) anak yang sedang berada pada usia pra sekolah 

sangat banyak hal yang ingin diketahui dan kerap menirukan perilaku orang 

disekitarnya serta sudah mampu berkomunikasi dengan baik.  Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Andriyani (2018) yang menjelaskan bahwa keluarga adalah 

lingkungan yang sangat berpengaruh pada pendidikan dan perkembangan anak usia 

dini. Orang tua merupakan contoh untuk anak berproses karena pendidikan yang 

diberikan pada anak usia dini merupakan hak anak yang diperoleh dari orang tuanya 

bukan pemberian orang tua ke anaknya. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang tua sebagai guru 

berada pada kategori baik dan cukup dalam pengenalan covid-19 Hal ini dibuktikan 

dengan persentase jawaban responden yang paling tinggi menunjukkan bahwa 

sebanyak 22 responden (40.7%) selalu memberikan pendidikan tentang covid 19 

secara bertahap dan mudah dipahami sesuai usia perkembangan anak, sebanyak 22 

responden (40.7%) sering memberikan informasi kepada anak tentang berita covid-

19 secara langsung, sebanyak 20 responden (37.0%) orang tua yang cuma kadang 

kadang mengajarkan pada anak tentang defenisi covid-19, Selanjutnya sebanyak 19 

responden (35.2%) yang sering mengajarkan pada anak tentang gejala covid-19, 

selanjutnya 21 responden (38.9%) yang  sering mengajarkan pada anak bagaimana 

cara penularan covid-19, sebanyak  19 responden  (35.2) yang sering mengajarkan 

pada anak bagaimana kriteria orang yang rentan terpapar Covid-19, dan sebanyak 

18 responden (53.7%) yang selalu mengajarkan pada anak bagaimana cara 

pencegahan covid- 19 

Dari pemaparan tersebut maka peneliti berasumsi bahwa peran orang tua 

sebagai guru dalam mengenalkan Covid-19 pada anak usia pra sekolah dalam 

kategori baik dan cukup karena dilihat dari persentase jawaban responden terdapat 

orang tua selalu memberikan pendidikan tentang covid 19 secara bertahap dan 

mudah dipahami sesuai usia perkembangan anak tetapi masih ada orang tua yang 

tidak selalu mengajarkan kepada anaknya tentang informasi Covid-19 yang 

komprehensif dalam mengenalkan Covid-19.  

Sehingga harapan peneliti kedepannya agar orang tua lebih maksimal dalam 

mengajarkan kepada anak usia pra sekolah secara bertahap dan mudah dipahami 

sesuai usia perkembangan anak dengan memberikan berbagai hal yang dapat 

meningkatkan pengetahuan anaknya mengenai Covid-19 dengan membiasakan 

anak untuk berperilaku hidup sehat agar mereka terhindar dari risiko tertular dan 
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menularkan orang lain, terutama kepada keluarganya yang merupakan tempat 

utama mereka serta bisa memutus rantai penyebaran Covid-19 sedini mungkin. 

Diharapkan perawat memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada orang 

tua tentang pentingnya mengajarkan tentang covid-19 pada anak sejak dini 

sebagaimana peran perawat sebagai educator. Hal tersebut sesuai dengan Teori 

Pender tentang model promosi kesehatan bahwa promosi dan upaya pencegahan 

kesehatan penting dilakukan agar peningkatan kesehatan klien ke arah yang lebih 

baik dan optimal (Widyawati, 2012) 

2. Peran Orang Tua Sebagai Fasilitator Dalam Pengenalan Covid-19 

Pada Anak Usia Pra Sekolah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua sebagai fasilitator 

dalam pengenalan Covid-19 pada anak usia pra sekolah di sekolah TK di wilayah 

Kelurahan Gunung Sari kategori tertinggi berada pada kategori cukup dengan 

jumlah 32 responden (59.3%). Peran orang tua sebagai fasilitator yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menciptakan suasana yang nyaman dan menyediakan 

fasilitas yang dibutuhkan dalam mengenalkan covid-19 pada anak usia pra sekolah 

Hal ini sejalan dengan penelitian Lilia (2019) yang menjelaskan bahwa orang tua 

sebagai fasilitator anak sudah cukup karena orang tua sudah melakukan perannya 

sebagai fasilitator. Akan tetapi peran yang dilakukan hanya sebatas pemenuhan 

kebutuhan anak. Sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan yang dapat menunjang 

belajar anak masih kurang, seperti fasilitas belajar di rumah, pemberian buku-buku 

lain dapat menunjang keberhasilan dalam belajar.  

Kategori terendah dalam penelitian ini berada pada kategori kurang yaitu 

sebanyak 1 responden (1.9%). Hal ini sejalan dengan penelitian Sitti (2020), yang 

menjelaskan bahwa orang tua sebagai fasilitator anak dapat dikatakan tidak cukup 

baik karena orang tua belum maksimal melakukan perannya sebagai fasilitator anak 
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karena terdapat banyak kendala yang dihadapi orang tua seperti banyak orang tua 

yang belum melek teknologi sehingga tidak maksimal dalam membimbing anak, 

penambahan biaya untuk pembelian kuota dan tidak semua orang tua memberikan 

fasilitas kepada anak bukan karena tidak mau memenuhi tetapi karena masalah 

perekonomian.. 

Dari hasil penelitian didapatkan peran orang tua kategori baik berjumlah 21 

responden (38.9%). Hal ini sejalan dengan penelitian dari Dodi (2018), yang 

menjelaskan bahwa peran orang tua sebagai fasilitator dalam meningkatkan 

pendidikan pada anak telah dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

pemberian fasilitas belajar kepada anaknya berupa ruangan belajar khusus di 

rumah, tempat penyimpanan buku-buku dan peralatan sekolah serta pemberian 

sarana berupa sepeda untuk pergi ke sekolah. Setelah adanya pemberian fasilitas 

belajar tersebut ditandai dengan meningkatnya hasil belajar anak dan melatih anak 

supaya terbiasa belajar dan hal tersebut akan menumbuhkan sikap rajin belajar pada 

diri. 

Fasilitator berarti orang yang berperan sebagai penyedia. Jika di dalam kelas 

guru berperan sebagai penyedia bahan belajar maka orang tua di rumah juga 

mempunyai peran sebagai penyedia sarana dan prasarana yang diperlukan anak   

dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Dengan tersedianya fasilitas belajar yang 

diperlukan akan mendukung keberhasilan pembelajaran jarak jauh ini (Winingsih, 

2020). Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, juga 

membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, pekarangan, alat 

tulis menulis, buku dan lain-lain. Jadi orang tua berkewajiban memenuhi fasilitas 

belajar agar proses belajar berjalan dengan baik (Slameto, 2010). 

Orang tua sebagai fasilitator yang dimaksud disini adalah orang tua berperan 

untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam mengenalkan Covid-19 
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pada anak usia pra sekolah. Dalam mengenalkan Covid-19, orang tua bisa saja 

mendapatkan kesulitan dalam menjelaskan hal-hal yang tidak mudah dipahami oleh 

anak, mengingat anak usia pra sekolah (3-6 tahun) berada pada usia praoperasional.  

Sementara Covid-19 adalah hal yang baru yang tidak dapat terlihat tetapi berbahaya 

sehingga orang tua memiliki peran dalam mengenalkannnya. Dengan demikian 

selain memberikan informasi secara langsung orang tua juga perlu menyediakan 

fasilitas berupa media dalam menyampaikan informasi kepada anak baik itu 

menggunakan media massa atau elektronik dan media sosial. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Rohita (2020) yang menjelaskan bahwa orang tua sudah melakukan 

perannya dalam mengenalkan Covid-19 menggunakan media televisi, handphone 

dan youtube.  

Media massa merupakan media yang memberikan kita banyak sekali 

informasi yang dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan maupun pesan-pesan 

lainnya  (Khatimah, 2018). Televisi adalah salah satu media untuk mendapatkan 

informasi salah satunya informasi tentang Covid-19. Menurut Gifari (2015) televisi 

tidak selalu memiliki dampak buruk pada perkembangan anak usia dini, tetapi 

televisi juga memiliki dampak positif jika digunakan secara bijak dan memilih 

tayangan yang baik dan bersifat edukatif. Handphone juga selain sebagai alat 

komunikasi merupakan media untuk mendapatkan informasi dengan fiturn 

internetnya.  

Media yang dapat diakses melalui jaringan internet yaitu media sosial 

dimana media sosial adalah alat bantu dalam menyampaikan informasi dari 

seseorang kepada orang lain atau kelompok untuk mencapai individu maupun 

tujuan kelompok (Rulli, 2015). Media sosial memiliki dampak positif bagi anak 

usia dini dari aspek perkembangannya sehingga anak akan lebih komunikatif, 

imajinatif, dan aktif (Gifari, 2015). Kemudian selain media sosial, youtube juga bisa 
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diakses menggunakan handphone. Terkait dengan media youtube selain memiliki 

dampak buruk juga memiliki dampak positif dimana di dalam Pendidikan, youtube 

dapat digunakan sebagai media ajar untuk meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa (Mujianto, 2019). Sedangkan pada anak pra sekolah penggunaan 

youtube dapat memberikan dampak positif dimana stimulasi di dalamnya dapat 

meningkatkan perhatian dan konsentrasi, rasa ingin tahu, daya ingat meningkat, 

imajinasi, kreativitas dan bahasa (Khoiriyati & Saripah, 2018) 

Beberapa media tersebut bisa didapatkan informasi mengenai Covid-19 

yang membuat anak lebih mudah paham jika orang tua bisa menjelaskan sesuai 

tingkat kemamampuan berfikir anak. Selain menyiapkan media, kebutuhan anak 

saat pandemi seperti menyiapkan makanan bergizi dan memberikan vitamin kepada 

anak juga sangat penting untuk memastikan anak tetap dalam keadaan sehat dan 

memastikan anaknya selalu melakukan perilaku hidup sehat dengan benar (Kurniati 

et al., 2020). 

Hal tersebut sesuai dengan persentase jawaban responden yang paling tinggi 

menunjukkan bahwa sebanyak 18 responden (33.3%) yang selalu menyediakan 

fasilitas dalam mengajarkan anak tentang Covid-19, selanjutnya sebanyak 19 

responden (35.2%) yang sering menggunakan televisi dalam mengajarkan covid-

19 pada anak, kemudian sebanyak 18 responden (33.3%) yang tidak pernah 

menggunakan youtube dalam mengajarkan covid-19 pada anak, selanjutnya 

sebanyak 23 responden (42.6%) kadang-kadang menggunakan media cetak. 

Sebanyak 20 responden (37.0%) yang kadang-kadang menggunakan handphone 

dalam mengajarkan covid-19 pada anak. Selanjutnya 42 responden (74.1%) yang 

selalu menyediakan makanan bergizi ketika dirumah agar anak tetap sehat dimasa 

pandemic dan 40 responden (74.1%) yang selalu menyediakan vitamin agar anak 

tetap sehat dimasa pandemi 



79 
 

 
 

Menurut asumsi peneliti bahwa peran orang tua sebagai fasilitator cukup 

karena meskipun orang tua selalu menyediakan makanan bergizi dan vitamin di 

rumah agar anak tetap sehat dimasa pandemi dengan dengan perilaku seperti ini 

anak akan mengikuti perilaku orang tuanya sehingga anak terbiasa melakukan 

perilaku hidup sehat dimasa pandemi, namun dari persentasi jawaban responden 

dapat dilihat bahwa masih ada orang tua yang tidak selalu bahkan tidak pernah 

menggunakan media dalam mengenalkan covid-19. anak usia dini akan nyaman 

belajar jika menyediakan fasilitas belajar yang memadai.  

Orang tua dalam memberikan fasilitas belajar harus sesuai dengan 

kebutuhan anak sehingga anak lebih tertarik dan tidak mudah bosan hal ini sejalan 

dengan penelitian Mustofa & Ishak (2017) yang menjelaskan bahwa perasaan bosan 

pada anak bisa diatasi dengan memberikan berbagai variasi metode pebelajaran. 

Anak usia dini cenderung senang dengan hal baru dan banyak anak memuaskan 

rasa penasarannya dengan menggunakan media digital (Sofiani et al., 2020).  

Sehingga harapan peneliti kedepannya agar orang tua lebih maksimal dalam 

menyediakan fasilitas dalam mengenalkan Covid-19 dengan menggunakan media 

sehingga membuat anak lebih tertarik dan tidak mudah bosan. Namun hal ini 

tentunya tetap dalam pengawasan orang tua. Dan diharapkan kepada perawat dalam 

memberikan penyuluhan baik kepada keluarga maupun kepada anak khususnya 

anak usia pra sekolah agar menggunakan media yang membuat anak cepat mengerti 

sesuai dengan tingkat perkembangannya. Ha l ini sejalan dengan teori nola j vender 

yang menjelaskan bahwa ketika model perilaku itu menarik, perilaku yang 

diharapkan terjadi dan dapat mendukung perilaku yang sudah ada maka manusia 

lebih senang melakukan promosi kesehatan. Sehingga dalam penelitian ini peran 

orang tua sebagai fasilitator masih kategori cukup. 



80 
 

 
 

3. Peran orang tua sebagai motivator dalam pengenalan Covid-19 pada 

anak usia pra sekolah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua sebagai motivator 

dalam pengenalan Covid-19 pada anak usia pra sekolah di sekolah TK di wilayah 

Kelurahan Gunung Sari kategori terbanyak pada penelitian ini yaitu kategori baik 

dengan jumlah 31 responden (57.4%). Peran orang tua sebagai motivator yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah orang tua dapat memberikan semangat, pujian 

serta dukungan kepada anaknya dalam mengenalkan covid-19, sehingga anak 

memiliki semangat dalam menerapkan perilaku hidup bersih.Hal ini sejalan dengan 

penelitian Sitti (2020), menjelaskan bahwa memberikan dorongan semangat belajar 

pada anak sudah baik, semua peran dan pemberian perhatian sudah orang tua 

berikan. Banyak orang tua membantu memberikan motivasi selama siswa dituntut 

untuk belajar dari rumah karena himbauan pemerintah mengenai Covid-19. Hal ini 

juga yang membuat banyak orang tua sengaja untuk meluangkan waktunya agar 

dapat membantu proses pembelajaran anaknya selama di rumah (Nika & Rita, 

2020). 

Kategori peran orang tua yang terendah dalam penelitian ini yaitu kategori 

cukup dengan jumlah 23 responden (42.6%). Hal ini sejalan dengan penelitian Lilia 

(2019) yang menjelaskan bahwa orang tua sudah cukup berperan dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak. Bentuk motivasi yang diberikan orang tua 

hanya hanya pada pembiayaan kata-kata, tetapi keseharian anak masih kurang 

mendapatkan perhatian karena orang tua sibuk bekerja.  

Hening (2019) juga menjelaskan bahwa salah satu faktor penghambat yang 

dialami orang tua sebagai motivator dalam belajar anak yaitu kesibukan orang tua, 

para orang tua kurang meluangkan waktunya untuk mendampingi anak karena 
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bekerja diluar rumah, orang tua bisa baru bisa mendampingi anak belajar dimalam 

hari, sehingga anak sulit untuk diminta belajar Bersama karena sudah lelah bermain. 

Motivasi adalah dorongan yang diberikan oleh seseorang untuk memberi 

rangsangan agar seseorang melakukan sesuatu (Harahap, 2018). Orang tua sebagai 

motivator anak harus memberikan dorongan dalam segala aktivitas anak misalnya 

dengan memberikan perhatian, hadiah, dan penghargaan apabila anak berhasil 

dalam ujian. Tetapi pemberian dorongan tidak harus selalu berupa barang, hanya 

dengan senyuman dan pujian akan membuat anak semakin bersemangat dalam 

belajar (Afifah & Kuntari Septi, 2021). 

Peran orang tua adalah memotivasi dalam segala hal. Motivasi dapat 

diberikan dengan cara meningkatkan kebutuhan dan dapat memberikan semangat 

dalam pujian atau penghargaan untuk prestasi anak. dalam hal ini peran orang tua 

adalah memberikan motivasi kepada anak, agar anak tetap bersemangat dalam 

melakukan kegiatan di rumah. Karena besar kecilnya penghargaan yang diberikan 

kepada anak sangat berpengaruh dan penghargaan yang diberikan sangat berharga   

serta bisa menjadikan anak lebih antusias (Agustien, 2021). 

Peran orang tua untuk mengenalkan Covid-19 adalah memberikan motivasi 

agar anak bersemangat dalam melakukan upaya pencegahan Covid-19 sesuai yang 

diajarkan oleh orang tua. Pada dasarnya anak akan termotivasi melakukan sesuatu 

jika mendapatkan dorongan pada orang terdekat (Yulianti, 2014). Hal ini sejalan 

dengan penelitian Rohita (2020) yang menjelaskan bahwa dalam mengenalkan 

Covid-19 agar menjaga diri dari virus corona, orang tua berusaha untuk 

memberikan rayuan dan membujuk anak agar dia melakukan kegiatan di rumah 

daripada bermain di luar rumah serta mau mengikuti aturan dari orang tuanya. 

Peran-peran ini dimunculkan oleh orang tua sebagai salah satu cara pengasuhan 

terhadap anaknya.  
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Peran orang tua sebagai motivator dalam penelitian ini berada pada kategori 

baik, hal tersebut sesuai dengan persentase jawaban responden yang paling tinggi 

menunjukkan bahwa sebanyak  40 responden (74.1%) yang selalu memberikan 

semangat dan pujian pada anak saat anak tetap di dalam rumah dimasa pandemi,  

sebanyak 45 responden (83.3%) yang selalu memberikan semangat dan dukungan 

pada anak ketika anak menggunakan masker pada saat diluar rumah, selanjutnya 

sebanyak 36 respinden (66.7%) selalu memberikan semangat dan pujian pada anak 

ketika anak tetap  menjaga jarak ketika berada di tempat umum kemudian sebanyak 

40 responden (74.1%) yang selalu memberikan semangat dan pujian pada anak saat 

mencuci tangan dengan sabun dan teknik enam langkah  dalam mencuci tangan.  

Kemudian sebanyak 36 responden (66.7%) yang selalu memberikan 

semangat dan pujian pada anak saat anak tidak menyentuh organ pada wajah yang 

terdiri dari mata, hidung dan mulut jika tidak mencuci tangan, terutama setelah 

bersin atau batuk, setelah menggunakan mainan dan menggunakan barang atau 

fasilitas yang sifatnya digunakan oleh umum. Kemudian sebanyak 32 responden 

(59.3%) yang selalu memberikan semangat dan pujian pada anak saat anak menutup 

mulut dan hidung dengan menggunakan sapu tangan atau lipatan siku bagian dalam 

saat batuk atau bersin, serta tidak menggunakan telapak tangan. 

Hal ini berarti hampir semua orang tua selalu memberikan dukungan dan 

dorongan pada anak usia pra sekolah ketika melakukan perilaku hidup bersih dan 

sehat, hal tersebut dikarenakan himbauan pemerintah mengenai Covid-19 sehingga 

banyak orang tua sengaja untuk meluangkan waktunya untuk tetap di dalam rumah 

agar dapat membantu proses pembelajaran anaknya selama di rumah dengan 

memberikan perhatian dan dorongan kepada anak. Perhatian yang lebih kepada 

anak sangat dibutuhkan karena dapat berpengaruh dalam meningkatkan motivasi 

belajar anak. 
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Sehingga peneliti berharap kedepannya agar orang tua tetap maksimal 

memberikan motivasi atau dorongan kepada anak usia pra sekolah dalam 

mengenalkan covid-19 agar anak lebih antusias dalam menerapkan perilaku hidup 

bersih dan sehat sebagai upaya pencegahan covid-19 karena pada dasarnya anak 

akan termotivasi melakukan sesuatu jika mendapatkan dorongan pada orang 

terdekat. 

4. Peran Orang Tua Sebagai Pengarah/Director Dalam Pengenalan 

Covid-19 Pada Anak Usia Pra Sekolah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua sebagai 

pengarah/director dalam pengenalan Covid-19 pada anak usia pra sekolah di 

sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari kategori terbanyak adalah kategori 

baik yaitu 46 responden (85.2%). Peran orang tua sebagai pengarah/ director yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah orang tua dapat membimbing dan 

mengarahkan anaknya dalam mengenalkan Covid-19 sehingga anak bisa mengerti 

dan menerapkan perilaku hidup bersih. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Sitti (2020), ia menjelaskan bahwa orang tua sebagai pembimbing sudah 

dilakukan cukup baik meskipun orang tua sibuk bekerja. Mereka tidak kesulitan 

membagi waktu untuk mendampingi anaknya dalam belajar. Penelitian Roliza 

(2021) juga menjelaskan bahwa sangat perlunya bimbingan orang tua apalagi dalam 

hal belajar karena bimbingan orang tua itu menjadi hal yang utama dalam belajar. 

Pengarah adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseoarang dalam 

rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan, agar 

anak tersebut mampu mengatasinya sendiri dengan penuh kesadaran (Sandhi & 

Satria, 2020). Dalam perannya sebagai pengarah, tugas orang tua adalah 

mengarahkan anak-anaknya pada hal-hal yang baik yang dapat berguna bagi 

kehidupannnya. Orang tua perlu memberikan kesempatan pada anak dengan 
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memberikan pengarahan dan pengawasan agar anak tumbuh menjadi sosok yang 

percaya diri apabila diberikan kesempatan untuk mencoba, mengekspresikan, 

mengeksplorasi dan mengambil keputusan (Sofia et al., 2021). 

Orang tua wajib memberikan pengertian dan mendorongnya membantu 

sedapat mungkin kesulitan yang dialami anak. Oleh karena itu orang tua harus 

mempunyai waktu dan mendampingi anak-anaknya. Pada saat itulah anak diberi 

pengarahan agar lebih giat belajar (Handayani, 2020) 

Orang tua mempunyai peran penting dalam memberikan pendidikan pada 

anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus melaksanakan perannya dengan baik. 

Sejalan dengan hal tersebut, Rasulullah saw., bersabda:  

سَانهِِ، كَمَثَلِ الْبَهِيْمَةِ تَ نْتِجُ الْبَهِيْمَةَ، هَلْ تَ رَى  كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُ وْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبََ وَاهُ يُ هَوِِّدَانهِِ أَ  وْ يُ نَصِّرَانهِِ أَوْ يَُُجِّ
هَا مِنْ جَدْعَاءَ؟   فِي ْ

Artinya :  
Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang 

tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau 

Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak 

dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? (HR. Bukhari 

No.5188) (Ahmad, 2015). 

Hadis di atas menjelaskan peran orang tua yang begitu besar terhadap 

perkembangan anak, serta pengaruhnya pada pendidikan. karena, anak dilahirkan 

dalam keadaan fitrah. Hadis di atas juga menjelaskan adanya perhatian islam begitu 

tinggi terhadap anak dan perkembangannya, serta memberi petunjuk agar anak 

diberi perhatian, perlindungan, serta pengarahan yang sesuai dengan fitrahnya.   

Anak usia pra sekolah memiliki sifat aktif dan rasa ingin tahu yang tinggi. 

Keadaan seperti ini tidak sepenuhnya dipahami oleh anak sehingga ia tetap ingin 

melakukan kegiatan yang disukai, yaitu bermain dengan teman-temannya di luar 

rumah sehingga anak terkadang menolak dan tidak mengikuti aturan. Hal tersebut 

menuntut orang tua untuk memberikan pengarahan dan bimbingan pada anak 

dengan memberikan penjelasan tentang keadaan yang terjadi saat ini. 
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Kebanyakan orang tua pasti memiliki keinginan agar anaknya selalu dalam 

keadaan sehat. Dengan adanya masa pandemi Covid-19, tentu orang tua menjadi 

semakin khawatir. Salah satu yang dapat dilakukan orang tua adalah mengingatkan 

anaknya untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih agar tidak terjangkit 

penyakit dan juga mengajarkan anak untuk mengikuti protokol Kesehatan.  Rompas 

et al. (2018) mengatakan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam hal 

mendidik anak, salah satunya dengan memberikan contoh yang baik kepada anak, 

memberikan peringatan dan nasihat pada anak agar selalu hidup bersih. Seperti 

yang kita tahu anak lebih cepat belajar dengan meniru, sehingga keteladanan dan 

pembiasaan sangat penting untuk diberikan oleh orang tua. 

Orang tua memiliki peran aktif dalam membimbing anak di rumah. Sejalan 

dengan hal tersebut Gloria (2020) menyatakan bahwa dengan adanya pandemi 

Covid-19 memiliki hikmah tersendiri bagi orang tua, karena orang tua bisa me    

monitor anaknya secara langsung dan melakukan bimbingan secara langsung dalam 

proses pembelajaran anaknya, sehingga anak akan lebih dekat dengan orang tuanya 

dan orang tua akan mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh anaknya dan peran 

orang tua adalah untuk membantu anak dalam menghadapi kesulitan-kesulitan 

tersebut. 

Hal tersebut sesuai dengan persentase jawaban responden yang paling tinggi 

menunjukkan bahwa sebanyak 34 responden 63.0%) yang selalu mengarahkan dan 

membimbing anak untuk sesering mungkin melakukan cuci tangan menggunakan 

sabun dengan teknik enam langkah mencuci tangan, 41 responden (75.9%) selalu 

mengarahkan dan membimbing anak untuk mengenakan masker jika menuju ke 

tempat yang ramai, selanjutnya 37 responden (68.5%) yang selalu mengarahkan 

dan membimbing anak agar tidak menyentuh organ  pada wajah yang terdiri dari 

mata, hidung dan mulut, Jika belum mencuci tangan terutama setelah bersin atau 
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batuk, setelah menggunakan mainan dan menggunakan barang atau fasilitas yang 

sifatnya digunakan oleh umum, kemudian 36 responden (66.7%) yang selalu 

mengarahkan dan membimbing anak untuk menutup mulut dan hidung dengan sapu 

tangan atau lipatan siku bagian dalam saat batuk atau bersin, kemudian  40 

responden (74.1%) yang selalu mengarahkan anak untuk bermain di dalam rumah 

dengan melakukan banyak aktivitas menarik bersama dengan keluarga, supaya 

membuat anak merasa betah dan nyaman berada di rumah. 

Hal ini berarti peran orang tua baik sebagai pengarah/director karena dilihat 

dari persentase jawaban hampir semua orang tua selalu melaksanakan perannya 

sebagai pengarah/director. Sehingga harapan peneliti kedepannya agar orang tua 

tetap maksimal dalam menjalankan perannnya terutama dalam mengarahkan dan 

membimbing anak dalam melakukan perilaku bersih dan sehat, dengan demikian 

anak akan memiliki cukup kesiapan dalam menghadapi masa kedepannya seperti 

masa pandemi sekarang ini dan agar anak bisa mencegah penyebaran Covid-19. 

Selain memberikan pemahaman, anak juga perlu diarahkan dengan menunjukkan 

kebiasaan yang baik di rumah seperti orang tua selalu mencuci tangan, keluar rumah 

menggunakan masker dan tetap berdiam diri di rumah dengan harapan kebiasaan 

ini akan di ikuti oleh anak sebagaimana anak usia pra sekolah kerap menirukan 

perilaku orang yang disekitarnya 

 Dilihat dari hasil penelitian hampir semua peran orang tua dikatakan baik 

dalam artian orang tua sudah melakukan perannya sebagai guru, fasilitator, 

motivator dan pengarah/director dalam mengenalkan covid-19 pada anak usia pra 

sekolah. Peran orang tua sangatlah penting dalam segala hal kehidupan termasuk 

dalam hal pendidikan, maka dari itu orang tua haruslah berperan penuh untuk terus 

memberikan pendidikan bagi anaknya salah satunya dengan mengenalkan covid-19 

pada anak usia pra sekolah untuk mencegah penyebaran covid-19 sejak dini. Karena 
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itu orang tua harus mempunyai pengetahuan yang luas untuk memberikan 

pendidikan pada anaknya. Namun dari empat peran orang tua yang dilakukan 

ternyata peran orang tua sebagai pengarah/director berada pada kategori tertinggi 

dengan jumlah 46 responden (85.2%). Sedangkan peran pada kategori terendah 

adalah sebagai fasilitator dengan kategori cukup berjumlah 32 responden (59.3%). 

Sehingga peneliti berharap kedepannya agar peran orang tua lebih 

ditingkatkan lagi terutama perannya sebagai fasilitator karena menyampaikan 

informasi mengenai covid-19 membutuhkan media yang tepat karena anak usia pra 

sekolah suka berimajinasi, salah satu cara yang tepat dengan mengenalkan covid 

menggunakan media agar anak bisa lebih tertarik dalam belajar dan tidak bosan. 

Sesuai dengan hasil penelitian ini diharapkan peran perawat sebagai 

edukator dapat memberikan Pendidikan Kesehatan tentang covid-19 sebagai upaya 

pencegahan Covid-19 agar mereka terhindar dari risiko menyebarkan dan terpapar 

dari orang lain, terutama keluarga sebagai wadah sosial yang paling dekat dengan 

mereka serta bisa memutus rantai penyebaran Covid-19 sedini mungkin. Hal ini 

sejalan dengan teori keperawatan Nola J Pender dalam teori ini, tujuan utama dari 

perawat adalah untuk memberikan bantuan kepada orang lain dan agar bisa 

merawat diri sendiri. Teori ini juga menjelaskan bahwa setiap individu harus 

mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang lebih dalam membina 

hubungannya dengan lingkungan sekitar untuk mendukung proses adaptif. 

Sehingga hal ini mampu menjadi pencegahan dan promosi kesehatan yang dapat 

dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjangkitnya penyakit.  

D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Kurangnya jumlah responden karena pergantian tahun ajaran baru serta 

adanya aturan PPKM sehingga banyak sekolah yang tidak aktif. 
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2. Penelitian ini hanya fokus meneliti gambaran peran orang tua dan tidak 

meneliti apa hambatan orang tua dalam melaksanakan perannya.  

3. Penelitian ini menggunakan kuesioner berbentuk google form yang 

disebarkan melalui whatsapp sehingga peneliti tidak mengetahui kondisi 

responden saat mengisi kuesioner yang memungkinkan terjadinya pengisian 

kuesioner yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya serta banyak 

responden yang tidak mengisi kuesioner.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian tentang gambaran peran orang tua dalam pengenalan 

Covid-19 pada anak usia pra sekolah di sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung 

Sari dengan jumlah 54 responden dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peran orang tua sebagai guru dalam pengenalan Covid-19 pada anak usia 

pra sekolah di sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari ada 2 kategori 

tertinggi yaitu kategori baik yang berjumlah 25 responden (46.3%) dan 

cukup yang berjumlah 25 responden (46.3%). Sedangkan kategori paling 

terendah yaitu kategori kurang dengan jumlah 4 responden (7.4%) 

2. Peran orang tua sebagai fasilitator dalam pengenalan Covid-19 pada anak 

usia pra sekolah di sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari kategori 

tertinggi yaitu kategori cukup yang berjumlah 32 responden (59.3%). 

Sedangkan kategori terendah yaitu kategori kurang dengan jumlah 1 

responden (1.9%) 

3. Peran orang tua sebagai motivator dalam pengenalan Covid-19 pada anak 

usia pra sekolah di sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari kategori 

tertinggi berada pada kategori baik yang berjumlah 31 responden (7.4%). 

Sedangkan kategori terendah berada pada kategori kurang yakni tidak ada 

responden (0%).  

4. Peran orang tua sebagai pengarah/director dalam pengenalan Covid-19 pada 

anak usia pra sekolah di sekolah TK di wilayah Kelurahan Gunung Sari 

kategori tertinggi yaitu kategori baik dengan jumlah 46 responden (85.2%). 

Sedangkan kategori terendah berada pada kategori kurang yakni tidak ada 

responden (0%).
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B. Saran 

1. Bagi institisi 

Diharapakan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

masukan serta sebagai sumber ilmu dan informasi pada institusi pendidikan 

terkait bagaimana peran orang tua dalam mengenalkaan Covid-19 pada anak 

usia pra sekolah dan bisa menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan judul yang sama, 

diharapkan penelitian. Ini dijadikan sebagai referensi awal dan dapat 

memperbanyak jumlah sampel penelitian serta meneliti lebih jauh lagi 

kenapa peran orang tua kurang pada peran sebagai guru dan fasilitator 

dibandingkan dengan peran yang lain.  

3. Bagi masyarakat 

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat terutama bagi orang tua 

hendaknya meningkatkan perannya khususnya sebagai guru dan fasilitator 

dalam mengenalkan Covid-19 pada anak sejak dini untuk mencegah 

terpapar Covid-19. Dan dengan penelitian ini bisa memberikan wawasan 

dan informasi kepada semua orang tua bagaimana peran orang tua dalam 

mengenalkan Covid-19 pada anak usia pra sekolah. 

 



 
 

91 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Afifah, A. N., & Kuntari Septi. (2021). Peran Orang Tua Dalam Memotivasi Anak 
Belajar Daring Selama Pandemi Covid-19. Edukasi Dan Sains, 3(1). 
https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/edisi 

Agustien, L. (2021). Peran Orang Tua Dalam Mendukung Kegiatan Pembelajaran 
Di Rumah Pada Masa Pandemi. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(1). 
https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.630 

Ahmad, F. (2015). Shahih Bukhari Muslim: Himpunan Hadits Shahih Yang 
Disepakati Iman Bukhari Dan Imam Muslim. Beirut Publising. 

Alimul Hidayat, & Aziz. (2009). Pengantar Konsep Dasar Keperawatan Edisi 2. 
Salemba Medika. 

Alligood, M. R. (2012). Pakar Teori Keperawatan Dan Karya Mereka. Elsevier. 

Andriyani, I. N. (2018). pendidikan anak dalam keluarga di era digital. Fikrotuna, 
7(1). https://doi.org/10.32806/jf.v7il.3184 

Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Rineka 
Cipta. 

Asmadi. (2009). Konsep Dasar Keperawatan. EGC. 

Asmanita, M. (2019). Peran Orang Tua Dalam Membentuk Kemandirian Anak 
Usia Dini Di Desa Tanjung Berugo Kecamatan Lembah M asurai Kabupaten 
Merangin. 

Azizah, L. K. (2020). Pengaruh Peran Orang Tua Terhadap Keaktifan Belajar 
Siswa pada Masa Pandemi Covid-19 di MIN 2 Madiun Kabupaten Madiun 
Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Azwar. (2013). Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya. Pustaka Belajar. 

Cahyani, I. R. (2016). Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Mengembangkan 
Literasi Dini (Early Literacy) Di Kabupaten Sidoarjo. 

Cahyati, N., & Kusumah, R. (2020). Peran Orang Tua Dalam Menerapkan 
Pembelajaran Di Rumah Saat Pandemi Covid 19. 04(1). 

Chen, Y., Liu, Q., & Guo, D. (2020). Emerging Coronaviruses: Genome Structure, 
Replication , And Pathogenesis. 92(10). 

Departemen Agama RI. (2015). Al-Qur’an Terjemahan Al-Muhaimin. Al-Huda. 

Dodi, P. (2018). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Pendidikan Anak Di Desa 
Piasak Hilir Kecamatan Selimbu [Universitas Tanjungpura Pontianak]. 
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/2690 

Gifari, R. A. (2015). Pengaruh Televisi (TV) Terhadap Aspek-Aspek 
Perkembangan Anak Usia 3-4 Tahun. Pendidikan Anak, 4(1). 

Gloria. (2020). Sehat Mental Selama Di Rumah Dengan Aktivitas Positif Bersama 
Keluarga [Universitas Gadjah Mada]. https://ugm.ac.id/id/newspdf/19175 

Handayani, T. (2020). Peran Orang Tua Dalam Membimbing Anak Pada 
Pembelajaran Daring Di Desa Ngrapah Kecamatan Banyubaru Tahun 
Pembelajaran 2019/2020. 

Harahap, F. I. N. (2018). Pengrauh Hasil Program Parenting Dan pola Asuh Orang 
Tua Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Anak Usia Dini. Ilmu-Ilmu Sosial 



 
 

92 
 

Dan Budaya, 3. http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v1i1.367 

Hardiyana, A. (2016). Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi Dalam Pembelajaran Paud. 2(1). 

Hening, H. A. (2019). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 
Peserta Didik Usia 6-12 Tahun (Studi Pada Program Home Visit Di 
Homeschooling Sekolah Dolan Malang. Jurnal Visi Ilmu Kesehatan, 7(3). 

IDAI. (2020). Kematian Anak Akibat Covid-19 di RI Lebih Tinggi Daripada AS dan 
India. 
https://katadata.co.id/amp/febrinaiskana/berita/60019b881c9f9/kematian-
anak-akibat-covid-19-di-ri-lebih-tinggi-daripada-as-dan-india 

Iftitah,  selfi lailiyatul, & mardiyana faridhatul anawaty. (2020). Peran orang tua 
dalam mendampingi anak di rumah selama pandemi covid-19. 4(2). 

Imas Masturoh, & Nauri Anggita T. (2018). Metodologi Penelitian Kesehatan. 
Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

Imran. (2010). Pembinaan Guru Di Indonesia. Pustaka Jaya. 

Info Covid-19 Makassar. (2021). Info Penanggulangan Covid-19 Makassar. 
https://infocorona.makassar.go.id 

Inom Nasution, & Suharian. (2020). Peran Orang Tua Terhadap Anak Dalam 
Program Belajar Dari Rumah Di Masa Pandemi Covid-19. 11(2). 

Iriani, D. (2014). Kesalahan Dalam Mendidik Anak. Gramedia. 

Kementerian Kesehatan RI. (2021). Situasi covid-19. https://www.kemenkes.go.id/ 

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2017). Menjadi Orang Tua Hebat 
Untuk Keluarga Dengan Anak Usia Dini. In My Hero. 98(25). 

Khalimah, S. N. (2020). Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran Daring Di 
Midarul Ulum Pedurungan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Khatimah, H. (2018). Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat. 
Tasamuh, 16(1). https://doi.org/10.20414/tasamuh.v16i1.548 

Khoiriyati, S., & Saripah, S. (2018). Pengaruh Media Sosial Pada Perkembangan 
Kecerdasan Kognitif Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Dan Perkembangan 
Anak, 1(1). https://doi.org/10.31538/aulada.v1i1.209 

Kozier. (2012). Buku Ajar Fundamental/Keperawatan; Konsep Proses Dan Pratik. 
EGC. 

Kurniati, E., Nur Alfaeni, D. K., & Andriani, F. (2020). Analisis Peran Orang Tua 
dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Obsesi : Jurnal 
Pendidikan Anak Usia Dini, 5(1). https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.541 

Lilia, K. (2019). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Di 
Kelurahan Margorejo 25 Polos Kecamatan Metro Selatan [IAIN Metro]. 
http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/444/ 

Mansur, A. R. (2019a). Tumbuh Kembang Anak Prasekolah. Andalas University 
Press. 

Mansur, A. R. (2019b). Tumbuh kembang anak usia prasekolah. Andalas 
University Press. 

Mccullagh. (2013). Health Promotion. In S. J. Peterson, & T. S. Bredow (Eds.), 



 
 

93 
 

Middle Range Theories- Application to Nursing Research (3rded. (pp. 224-
234). Philadelphia. Wolters Kluwers. 

MedlinePlus. (2019). Preschooler Development: MedlinePlus Medical 
Encyclopedia. https://medlineplus.gov/ency/article/002013.htm 

Mujianto, H. (2019). Pemanfaatan Media Youtube Sebagai Media ajar Dalam 
Meningkatkan Minat Dan Motivasi Belajar. Komunikasi Universitas Garut, 
5(1). https://doi.org/10.10358/Jk.V51l.588 

Murtiningsih, D. (2013). Peran Orangtua Dalam Kegiatan Bermain Anak Usia Dini 
(4-6 Tahun) Di Rumah. Obsesi, 9. 
http://ejournal.upi.edu/index.php/pls/article/view/5421 

Musliani, I. (2018). Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Usia Dini (Telaah 
Pada Buku Islamic Parenting Karya M. Fauzi Rachman. 

Mustofa, A., & Ishak. (2017). Urgensi Pendidikan Shalat Pada Anak Dalam 
Keluarga: Studi Analisis Hadis Tentang Hukuman Bagi Anak Tidak Sholat. 
Ilmu Pendidikan, 1(1). 
https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/murobbi/article/view/92 

Mustofa, B. (2016). Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Pra Sekolah. Parama 
Ilmu. 

Muwarni, A. (2009). Pengantar Konsep Dasar Keperawatan. Fitramaya. 

Nadirawati. (2018). Buku Ajar Asuhan Keperawatan Keluarga (Teori Dan Aplikasi 
Praktik). PT Refika Aditama. 

Natoetmodjo. (2012). Metodologi Penelitian Kesehatan (Rineka Cip). 

Nika, C., & Rita, K. (2020). Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran 
Di Rumah Saat Pandemi Covid 19. 4(1). https://e-
journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jga/article/view/2203 

Nurkholis. (2020). Dampak Pandemi Novel-Corona Virus Disiase ( Covid-19 ) 
Terhadap Psikologi Dan Pendidikan Serta Kebijakan Pemerintah. PGSD, 6. 
https://doi.org/10.32534/jps.v6i1.1035 

Nurlaeni, & Juniarti, Y. (2017). Peran Orang Tua Dalam Mengembangkan 
Kemampuan Bahasa Pada Anak Usia 4-6 Tahun. 
http://doi.org/10.33222/pelitapaud.v2i1.196 

Nursalam. (2017). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan : Pendekatan Praktis 
(P.P. Lestari , Ed.) (4th ed). Salemba Meedika. 

Oktaria, R., & Putra, P. (2020). Pendidikan Anak dalam Keluarga Sebagai Strategi 
Pendidikan Anak Usia Dini Saat Pandemi Covid-19 Child Education in The 
Family as an Earky Chilhood. 7(1). 

Prasetiyo, A., & Sutama. (2020). Media Internet Sebagai Sarana Edukasi pada Anak 
Usia Dini. Journal of Informatics and Vocational Education (JOIVE), 3(2). 

Pratiwi, M. R., Mukaromah, & Herdiningsih, W. (2018). Peran Pengawasan 
Orangtua Pada Anak Pengguna Media Sosial. 
https://doi.org/https://doi.org/10.46426/jp2kp.v22i1.73 

Puspitawati, H. (2018). Ekologi Keluarga: Konsep dan Lingkungan. IPB Press. 

Rahmadani, T. (2020). Peran Orangtua dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Masa 
Pandemi. 2. 



 
 

94 
 

Rakhmawati, I. (2015). Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak. Bimbingan 
Konseling Islam. https://doi.org/10.21043/kr.v6i1.1037 

Ramin. (2019). Kecamatan Rappocini Dalam Angka. BPS Kota Makassar. 

Ratnaningsih, T., Indatul, S., & Peni, T. (2019). Buku Ajar (Teori Dan Konsep) 
Tumbuh Kembang Dan Stimulasi Bayi, Toddler, Pra Sekolah, Usia Sekolah 
dan Remaja. Indomedia Pustaka. 

Rinaldi, S. F., & Mujianto, B. (2017). Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis 
(TLM) : Metodologi Penelitian Dan Statistik. Pusat Pendidikan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan. 

Rohita, R. (2020). Pengenalan Covid-19 pada Anak Usia Prasekolah: Analisis pada 
Pelaksanaan Peran Orangtua di Rumah. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan 
Anak Usia Dini, 5(1). https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.528 

Roliza, P. (2021). Peran Orang Tua Dalam Belajar Daring Siswa MIN 1 
KKepahiang Pada Masa Pandemi Covid-19 [Institut Agama Islam Negeri]. 
http://repository.iainbengkulu.ac.id 

Rompas, R., Ismanto, A. Y., & Orah, W. (2018). Hubungan Peran Orang Tua 
Dengan Perilaku Hidup Beb rsih Dan Sehat Anak Usia Sekolah Di Sd Inpres 
Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara. 

Roshonah, A. F., Putri, S. A. D., Yulianingsih, I., Ilmu, F., Umj, P., Dahlan, J. K. 
H. A., Tim, K. C., & Selatan, T. (2020). Peran Orang Tua dalam Membimbing 
Anak Selama Pembelajaran Daring di Rumah. 1–7. 

Rulli, N. (2015). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sositeknologi. 
Simbiosa Rekatama Media. 

Sakraida. (2014). Healt Promotion Model. Elsevier. 

Sandhi, H. F., & Satria, T. (2020). Pengaruh Motivasi, Disiplin, Dan Kepuasan 
Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang 
Kualanamu. Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 3(1). 
https://dx.doi.org/10.30596%2Fmaneggio.v3i1.4866 

Sargent, T., Muller, W., & Zheng, X. (2020). Age-Related Differences In 
Nasopharyngeal Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-
CoV-2) Levels in Patients With Mild to Moderate Coronvirus D isiese 2019 
(COVID-19). JAMA Pediatrics, 174(9). 
https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.0175 

Satridayanti. (2020). Pengaruh Kerjasama Orang Tua Dengan Guru Terhadap 
Hasil Belajar Quran Hadis Peserta Didik Kelas X Di Madrasah Aliyah Swasta 
(MAS) Nurul Izzah Kalamisu Kabupaten Sinjai. 

Sendy, O. (2017). Gambaran Peran Orang Tua Terhadap Pencegahan Sexual 
Abuse Pada Remaja Usia 13-18 Tahun Di Dusun Nologaten Kabupaten 
Sleman [STIKES J enderal Achmad Yani Yogyakarta]. 
http://repository.unjaya.ac.id/2048/ 

Setyorini, Y., & Irma, C. N. (2020). Peran Orang Tua Dalam Pendampingan 
Pembelajaran Daring AUD Pada Masa Pandemi Covid-19. 5(1), 91–98. 

Sitti, M. (2020). Peran Orang Tua Sebagai Guru Di Rumah Pada Pembelajaran 
Daring Di SD Negeri Kebonroma 3 Sragen Selama Pandemi Covid-19 
[Universitas Muhammadiyah Surakarta]. http://eprints.ums.aca.id/87038/ 



 
 

95 
 

Slameto. (2010). Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Rineka 
Cipta. 

Sofia, Z., Mulyana, N., & Rudi, S. D. (2021). Peran Orang Tua Dalam 
Mendampingi Anak Menggunakan Media Sosial Di Tengah Pandemi Covid-
19. Kolaborasi Resolusi Konflik, 3(1). 
https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/32143 

Sofiani, Mufika, & Mufaro’ah. (2020). Bias Gender Dalam Pola Asuh Orangtua 
Pada Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4(2). 
https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.300 

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta. 

Sulsel Tanggap Covid-19. (2021). Data Pantauan Covid-19 Di Sulawesi Selatan. 
https://covid19.sulselprov.go.id/ 

Suprajito. (2016). Pengantar Riset Keperawatan. Pusdik SDM Kesehatan. 

Surahman, Rachmat, M., & Sudibyo Supardi. (2016). Metodologi Penelitian. 
Pusdik SDM Kesehatan. 

Suryaningsih,  ni made ayu, & Poerwati,  christiani endah. (2020). Penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw. E-Jurnal Mitra Sains, 4(2). 

Syahputra, M. C. (2020). Pendidikan Orang Tua Terhadap Anak dalam Menyikapi 
Pandemi COVID-19. Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak, 2(1). 
https://doi.org/10.24235/equalita.v2i1.7056 

Tambling, R. R., Tomkunas, A. J., Russell, B. S., Horton, A. L., & Hutchison, M. 
(2021). Thematic Analysis of Parent–Child Conversations About COVID-19: 
“Playing It Safe.” Journal of Child and Family Studies. 
https://doi.org/10.1007/s10826-020-01889-w 

Taubah, M. (2016). Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam Mufatihatut 
Taubah (Dosen STAIN Kudus Prodi PAI). Jurnal Pendidikan Agama Islam. 
https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jpai.2015.3.1.109-136 

Taylor, C., Lilis, C., LeMone, P., & Lynn, P. . (2011). Fundamentals Of Nursing: 
The Art And Scincen Of Nursing Care. 

Trisnawati, W., & Sugito, S. (2020). Pendidikan Anak dalam Keluarga Era Covid-
19. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(1). 
https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.710 

Ulya, M., & Suryadilaga, M. A. (2020). Al Fitrah Al Fitrah. Al Fitrah Journal Of 
Early Childhood Islamic Education, 2(3), 119–131. 

UNICEF. (2020). Kiat Pengasuhan di Tengah Wabah Virus Corona (COVID-19). 
https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/kiat-pengasuhan-COVID-
19#top 

WHO. (2021). WHO Declares COVID-19 a Pandemic. 
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-
remarks-at-the-media-brifing-on-covid-19-11-maret2020 

Widayati, T. (2018). Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perempuan 
Perspektif Pendidikan Islam. 

Widyawati. (2012). Konsep Dasar Keperawatan. Prestasi pustaka. 

Winingsih, E. (2020). Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran Jarak Jauh. April 2, 



 
 

96 
 

2020. https://poskita.co/2020/04/02/peran-orangtua-dalampembelajaran-
jarak-jauh/ 

Yolanda, D. B. A. (2017). Hubungan Peran Orang Tua Dengan Tingkat 
Kecemasan Anak Usia Prasekolah (3-6 Tahun) Yang Mengalami 
Hospitalisasi Di RSUD Kota Madiun. 

Yulianingsih, Hayati, Y., Kurnia, T., Nursihah, A., & Arif. (2020). Pengenalan 
Covid-19 pada Anak Usia Dini melalui Metode Bercerita. Digital Library UIN 
Sunan Gunung Jati, April. http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30608 

Yulianti, T. R. (2014). Peranan Orang Tua Dalam Mengembangkan Kreativitas 
Anak Usia Dini (Studi Kasus Pada Pos PAUD Melati 13 Kelurahan Padasuka 
Kecamatan Cimahi Tengah). Empowerment, 3. 
https://doi.org/https://doi.org/10.22460/empowerment.v3i1p11-24.569 

Zainul, H. (2020). Peran Guru Dan Orang Tua Dalam Meningkatkan 
Pembelajaran Daring Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di MI NU 31 
Jatipurwo Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., & Xingwang. (2020). A Novel Coronavirus From 
Patients With Pneumonia in China, 2019. The New England Journal of 
Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001017 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N  



 
 

98 
 

Lampiran 1 

Surat Pengantar Jurusan Untuk Pengajuan Etik 
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Lampiran 2 

Surat Keterangan Layak Etik 

 

 



 
 

100 
 

Lampiran 3 

Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 4 

Surat Pengambilan Data Awal Di Puskesmas Kassi-Kassi 
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Lampiran 5 

Surat Pengambilan Data Awal Di Puskesmas Minasa Upa 
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Lampiran 6 

Surat Pengambilan Data Awal Di Puskesmas Ballaparang 
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Lampiran 7 

Informed consent 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Selamat pagi/siang/sore/malam 

Perkenalkan saya Adriana Febriani mahasiswa keperawatan UIN Alauddin 

Makassar Angkatan 2017. Saat ini sedang melakukan pengambilan data dalam 

rangka pemenuhan tugas akhir (Skripsi). Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu 

untuk menjadi responden  

Data yang Bapak / Ibu berikan hanya digunakan untuk keperluan penelitian 

saja dan akan dijaga kerahasiaannya. Apabila bapak/ ibu memiliki pertanyaan 

terkait kuesioner ini, bapak/ibu dapat menghubungi saya melalui nomor Hp saya 

(085256944743) 
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Lampiran 8 

Kuesioner 

KUESIONER PERAN ORANG TUA 

Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti tentang penelitian “gambaran 

peran orang tua terhadap pengenalan covid-19 pada anak usia pra sekolah”, 

silahkan mengisi kuesioner ini secara sukarela dan tanpa paksaan. 

Apakah Bapak/Ibu bersedia menjadi responden dalam penelitian ini?  

Bersedia 

Tidak bersedia 

Karakteristik Responden  

Nama (inisial)  : 

Usia    :  Tahun  

Pekerjaan  :  

Pendidikan terakhir : SD 

        SMP 

        SMA 

      Sarjana 

Usia anak  : Tahun 

Jenis kelamin anak : laki-laki 

        Perempuan 

sekolah TK  : 
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Lampiran 9 

Kuesioner 

Kuesioner Peran Orang Tua Pada Pengenalan Covid-19 Pada Anak Usia 

Pra Sekolah 

Kuesioner ini terdiri dari 25 pernyataan tentang peran orang tua 

terhadapa pengenalan covid-19 pada anak usia pra sekolah, terdapat lima pilihan 

jawaban yang disediakan utuk setiap pernyataan yaitu: 

Selalu    

Sering    

Kadang-kadang   

Tidak pernah

Selanjutnya Bapak/Ibu diminta menjawab dengan cara memilih satu 

pilihan di setiap pernyataan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah semua 

jawaban yang anda pilih merupakan jawaban yang tepat sesuai keadaan diri 
NO  PERTANYAAN  Selalu Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

 Peran Orang Tua Sebagai Teacher/ Guru     

1  Saya memberikan pendidikan tentang covid 19 

secara bertahap dan mudah dipahami sesuai usia 

perkembangan anak 

    

2 Saya memberikan informasi kepada anak tentang 

berita covid-19 secara langsung  

    

3 Saya mengajarkan pada anak tentang defenisi 

covid-19 

    

4 Saya mengajarkan pada anak tentang gejala 

covid-19 

    

5 Saya mengajarkan pada anak bagaimana cara 

penularan covid-19 

    

6 Saya mengajarkan pada anak bagaimana kriteria 

orang yang rentan terpapar Covid-19 

    

7 Saya mengajarkan pada anak bagaimana cara 

pencegahan covid- 19 

    

 Peran Sebagai Fasilitator     

8 Saya menyediakan fasilitas kepada anak dalam 

mengenalkan covid -19 pada anak 

    

9 Saya mengajarkan kepada anak tentang covid-19  

melalui media cetak 

    

10 Saya mengajarkan kepada anak tentang covid-19  

melalui televisi 

    

11 Saya mengajarkan kepada anak tentang covid-19  

melalui handphone 

    

12 Saya mengajarkan kepada anak tentang covid-19  

melalui youtube 

    

13 Saya menyediakan  makanan bergizi ketika 

dirumah agar anak tetap sehat dimasa pandemic 

ini 

    

14 Saya menyediakan vitamin agar anak tetap sehat 

dimasa pandemi seperti ini 

    

 Peran sebagai motivator     
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15 Saya memberikan semangat dan pujian pada 

anak saat anak tetap di dalam rumah dimasa 

pandemic ini 

    

16 Saya memberikan semangat dan dukungan pada 

anak ketika anak menggunakan masker pada saat 

diluar rumah 

    

17 Saya memberikan semangat dan pujian pada 

anak ketika anak tetap  menjaga jarak 107etika 

berada di tempat umum 

    

18 Saya memberikan semangat dan pujian pada 

anak saat melakukan cuci tangan menggunakan 

sabun dengan teknik enam langkah mencuci 

tangan 

    

19 Saya memberikan semangat dan pujian pada 

anak saat anak tidak menyentuh organ-organ 

yang terdapat pada wajah yang meliputi mata, 

hidung dan mulut jika belum mencuci tangan, 

terutama setelah bersin atau batuk, setelah 

menggunakan mainan dan setelah menggunakan 

barang atau fasilitas yang sifatnya digunakan 

oleh umum. 

    

20 Saya memberikan semangat dan pujian pada 

anak saat anak menutup mulut dan hidung 

dengan sapu tangan atau lipatan siku bagian 

dalam saat batuk atau bersin, dan tidak 

menggunakan telapak tangan 

    

 Peran sebagai pengarah/director     

21 Saya mengarahkan dan membimbing anak untuk 

sesering mungkin melakukan cuci tangan 

menggunakan sabun dengan teknik enam 

langkah mencuci tangan. 

    

22 Saya mengarahkan dan membimbing anak untuk 

menggunakan masker jika menuju ke tempat 

yang padat atau berventilasi buruk. 

    

23 Saya mengarahkan dan membimbing anak untuk 

tidak menyentuh organ-organ yang terdapat pada 

wajah yang meliputi mata, hidung dan mulut jika 

belum mencuci tangan, terutama setelah bersin 

atau batuk, setelah menggunakan mainan dan 

setelah menggunakan barang atau fasilitas yang 

sifatnya digunakan oleh umum. 

    

24 Saya mengarahkan dan membimbing anak untuk 

menutup mulut dan hidung dengan sapu tangan 

atau lipatan siku bagian dalam saat batuk atau 

bersin, dan tidak menggunakan telapak tangan. 

    

25 Saya mengarahkan anak untuk bermain di dalam 

rumah dengan melakukan banyak aktivitas 

menarik bersama dengan keluarga, agar 

membuat anak merasa betah dan nyaman berada 

di rumah 
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Lampiran 10 

Hasil Uji Turnitin 
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Lampiran 11 

Uji Validitas Dan Realibilitas 

   

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 

p1 Pearson 

Correlation 

1 .771** .741** .706** .636** .602** .703** .373 .388* .474* .372 .319 .361 .153 .320 .249 .638** .469* .384* .266 .309 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .001 .000 .056 .045 .012 .056 .105 .065 .445 .104 .210 .000 .014 .048 .180 .117 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p2 Pearson 

Correlation 

.771** 1 .690** .678** .455* .471* .641** .248 .491** .499** .382* .316 .272 .177 .233 .287 .592** .382* .321 .195 .290 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .017 .013 .000 .212 .009 .008 .049 .109 .170 .377 .243 .146 .001 .049 .103 .330 .142 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p3 Pearson 

Correlation 

.741** .690** 1 .757** .513** .514** .511** .192 .548** .514** .279 .078 .357 .524** .463* .222 .661** .396* .381 .106 .283 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .006 .006 .006 .337 .003 .006 .159 .698 .067 .005 .015 .266 .000 .041 .050 .597 .152 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p4 Pearson 

Correlation 

.706** .678** .757** 1 .380 .561** .633** .313 .583** .285 .408* .303 .435* .511** .275 .272 .573** .482* .287 .220 .265 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .051 .002 .000 .113 .001 .150 .034 .124 .023 .006 .165 .170 .002 .011 .147 .269 .181 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p5 Pearson 

Correlation 

.636** .455* .513** .380 1 .573** .477* .555** .163 .516** .496** .311 .169 .225 .235 .039 .499** .052 .322 .369 .115 

Sig. (2-tailed) .000 .017 .006 .051  .002 .012 .003 .416 .006 .009 .115 .400 .260 .238 .849 .008 .795 .101 .058 .567 
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N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p6 Pearson 

Correlation 

.602** .471* .514** .561** .573** 1 .600** .630** .511** .307 .702** .510** .026 .481* .581** .102 .615** .287 .574** .742** .578** 

Sig. (2-tailed) .001 .013 .006 .002 .002  .001 .000 .006 .119 .000 .007 .898 .011 .001 .612 .001 .146 .002 .000 .002 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p7 Pearson 

Correlation 

.703** .641** .511** .633** .477* .600** 1 .503** .402* .351 .300 .324 .378 .286 .394* .212 .657** .501** .434* .398* .380 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .006 .000 .012 .001  .007 .038 .073 .129 .100 .052 .149 .042 .288 .000 .008 .024 .040 .050 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p8 Pearson 

Correlation 

.373 .248 .192 .313 .555** .630** .503** 1 .291 .262 .478* .476* .277 .344 .475* .345 .494** .439* .573** .687** .350 

Sig. (2-tailed) .056 .212 .337 .113 .003 .000 .007  .140 .186 .012 .012 .162 .079 .012 .078 .009 .022 .002 .000 .074 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p9 Pearson 

Correlation 

.388* .491** .548** .583** .163 .511** .402* .291 1 .315 .357 .525** .240 .586** .466* .235 .479* .204 .220 .306 .281 

Sig. (2-tailed) .045 .009 .003 .001 .416 .006 .038 .140  .109 .068 .005 .229 .001 .014 .238 .011 .306 .270 .121 .156 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p1

0 

Pearson 

Correlation 

.474* .499** .514** .285 .516** .307 .351 .262 .315 1 .402* .231 .204 -.045 .036 .024 .176 .086 .258 .058 .112 

Sig. (2-tailed) .012 .008 .006 .150 .006 .119 .073 .186 .109  .038 .246 .308 .822 .860 .907 .380 .670 .194 .773 .580 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p1

1 

Pearson 

Correlation 

.372 .382* .279 .408* .496** .702** .300 .478* .357 .402* 1 .632** -.069 .191 .178 .030 .254 .061 .270 .565** .266 

Sig. (2-tailed) .056 .049 .159 .034 .009 .000 .129 .012 .068 .038  .000 .733 .339 .374 .882 .201 .763 .174 .002 .180 
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N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p1

2 

Pearson 

Correlation 

.319 .316 .078 .303 .311 .510** .324 .476* .525** .231 .632** 1 .000 .204 .173 .069 .205 .076 .117 .373 .125 

Sig. (2-tailed) .105 .109 .698 .124 .115 .007 .100 .012 .005 .246 .000  1.000 .307 .388 .733 .304 .707 .562 .055 .533 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p1

3 

Pearson 

Correlation 

.361 .272 .357 .435* .169 .026 .378 .277 .240 .204 -.069 .000 1 .217 .099 .577** .312 .485* .187 .113 .238 

Sig. (2-tailed) .065 .170 .067 .023 .400 .898 .052 .162 .229 .308 .733 1.000  .276 .624 .002 .113 .010 .351 .573 .231 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p1

4 

Pearson 

Correlation 

.153 .177 .524** .511** .225 .481* .286 .344 .586** -.045 .191 .204 .217 1 .683** .271 .691** .319 .411* .431* .232 

Sig. (2-tailed) .445 .377 .005 .006 .260 .011 .149 .079 .001 .822 .339 .307 .276  .000 .171 .000 .105 .033 .025 .244 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p1

5 

Pearson 

Correlation 

.320 .233 .463* .275 .235 .581** .394* .475* .466* .036 .178 .173 .099 .683** 1 .086 .672** .373 .421* .564** .277 

Sig. (2-tailed) .104 .243 .015 .165 .238 .001 .042 .012 .014 .860 .374 .388 .624 .000  .669 .000 .056 .029 .002 .161 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p1

6 

Pearson 

Correlation 

.249 .287 .222 .272 .039 .102 .212 .345 .235 .024 .030 .069 .577** .271 .086 1 .462* .745** .635** .239 .544** 

Sig. (2-tailed) .210 .146 .266 .170 .849 .612 .288 .078 .238 .907 .882 .733 .002 .171 .669  .015 .000 .000 .229 .003 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p1

7 

Pearson 

Correlation 

.638** .592** .661** .573** .499** .615** .657** .494** .479* .176 .254 .205 .312 .691** .672** .462* 1 .555** .613** .543** .448* 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .002 .008 .001 .000 .009 .011 .380 .201 .304 .113 .000 .000 .015  .003 .001 .003 .019 
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N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p1

8 

Pearson 

Correlation 

.469* .382* .396* .482* .052 .287 .501** .439* .204 .086 .061 .076 .485* .319 .373 .745** .555** 1 .650** .288 .550** 

Sig. (2-tailed) .014 .049 .041 .011 .795 .146 .008 .022 .306 .670 .763 .707 .010 .105 .056 .000 .003  .000 .146 .003 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p1

9 

Pearson 

Correlation 

.384* .321 .381 .287 .322 .574** .434* .573** .220 .258 .270 .117 .187 .411* .421* .635** .613** .650** 1 .525** .601** 

Sig. (2-tailed) .048 .103 .050 .147 .101 .002 .024 .002 .270 .194 .174 .562 .351 .033 .029 .000 .001 .000  .005 .001 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p2

0 

Pearson 

Correlation 

.266 .195 .106 .220 .369 .742** .398* .687** .306 .058 .565** .373 .113 .431* .564** .239 .543** .288 .525** 1 .477* 

Sig. (2-tailed) .180 .330 .597 .269 .058 .000 .040 .000 .121 .773 .002 .055 .573 .025 .002 .229 .003 .146 .005  .012 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p2

1 

Pearson 

Correlation 

.309 .290 .283 .265 .115 .578** .380 .350 .281 .112 .266 .125 .238 .232 .277 .544** .448* .550** .601** .477* 1 

Sig. (2-tailed) .117 .142 .152 .181 .567 .002 .050 .074 .156 .580 .180 .533 .231 .244 .161 .003 .019 .003 .001 .012  

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p2

2 

Pearson 

Correlation 

.503** .514** .524** .508** .322 .558** .482* .417* .271 .361 .391* .063 .315 .264 .200 .529** .545** .541** .611** .439* .770** 

Sig. (2-tailed) .008 .006 .005 .007 .101 .002 .011 .030 .172 .064 .044 .756 .109 .184 .318 .005 .003 .004 .001 .022 .000 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p2

3 

Pearson 

Correlation 

.246 .140 .044 .162 .415* .717** .330 .653** .200 .031 .616** .410* .076 .312 .430* .191 .423* .223 .414* .947** .491** 

Sig. (2-tailed) .216 .485 .829 .419 .031 .000 .093 .000 .316 .877 .001 .034 .705 .113 .025 .340 .028 .263 .032 .000 .009 
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N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p2

4 

Pearson 

Correlation 

.398* .388* .522** .407* .307 .572** .414* .499** .527** .185 .351 .136 .260 .532** .538** .592** .675** .495** .735** .519** .576** 

Sig. (2-tailed) .040 .045 .005 .035 .119 .002 .032 .008 .005 .357 .072 .497 .191 .004 .004 .001 .000 .009 .000 .005 .002 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

p2

5 

Pearson 

Correlation 

.518** .377 .467* .469* .463* .477* .571** .476* .175 .291 .319 .139 .339 .327 .255 .473* .520** .588** .769** .368 .333 

Sig. (2-tailed) .006 .052 .014 .014 .015 .012 .002 .012 .382 .141 .104 .488 .083 .096 .200 .013 .005 .001 .000 .059 .090 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

to

tal 

Pearson 

Correlation 

.750** .680** .714** .723** .624** .850** .737** .707** .630** .453* .605** .473* .396* .584** .598** .465* .817** .590** .693** .670** .583** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .018 .001 .013 .041 .001 .001 .015 .000 .001 .000 .000 .001 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

 

Correlations 

 p22 p23 p24 p25 total 

p1 Pearson Correlation .503** .246 .398* .518** .750** 

Sig. (2-tailed) .008 .216 .040 .006 .000 

N 27 27 27 27 27 

p2 Pearson Correlation .514** .140 .388* .377 .680** 

Sig. (2-tailed) .006 .485 .045 .052 .000 

N 27 27 27 27 27 

p3 Pearson Correlation .524** .044 .522** .467* .714** 
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Sig. (2-tailed) .005 .829 .005 .014 .000 

N 27 27 27 27 27 

p4 Pearson Correlation .508** .162 .407* .469* .723** 

Sig. (2-tailed) .007 .419 .035 .014 .000 

N 27 27 27 27 27 

p5 Pearson Correlation .322 .415* .307 .463* .624** 

Sig. (2-tailed) .101 .031 .119 .015 .001 

N 27 27 27 27 27 

p6 Pearson Correlation .558** .717** .572** .477* .850** 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .002 .012 .000 

N 27 27 27 27 27 

p7 Pearson Correlation .482* .330 .414* .571** .737** 

Sig. (2-tailed) .011 .093 .032 .002 .000 

N 27 27 27 27 27 

p8 Pearson Correlation .417* .653** .499** .476* .707** 

Sig. (2-tailed) .030 .000 .008 .012 .000 

N 27 27 27 27 27 

p9 Pearson Correlation .271 .200 .527** .175 .630** 

Sig. (2-tailed) .172 .316 .005 .382 .000 

N 27 27 27 27 27 

p10 Pearson Correlation .361 .031 .185 .291 .453* 



 
 

115 
 

Sig. (2-tailed) .064 .877 .357 .141 .018 

N 27 27 27 27 27 

p11 Pearson Correlation .391* .616** .351 .319 .605** 

Sig. (2-tailed) .044 .001 .072 .104 .001 

N 27 27 27 27 27 

p12 Pearson Correlation .063 .410* .136 .139 .473* 

Sig. (2-tailed) .756 .034 .497 .488 .013 

N 27 27 27 27 27 

p13 Pearson Correlation .315 .076 .260 .339 .396* 

Sig. (2-tailed) .109 .705 .191 .083 .041 

N 27 27 27 27 27 

p14 Pearson Correlation .264 .312 .532** .327 .584** 

Sig. (2-tailed) .184 .113 .004 .096 .001 

N 27 27 27 27 27 

p15 Pearson Correlation .200 .430* .538** .255 .598** 

Sig. (2-tailed) .318 .025 .004 .200 .001 

N 27 27 27 27 27 

p16 Pearson Correlation .529** .191 .592** .473* .465* 

Sig. (2-tailed) .005 .340 .001 .013 .015 

N 27 27 27 27 27 

p17 Pearson Correlation .545** .423* .675** .520** .817** 
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Sig. (2-tailed) .003 .028 .000 .005 .000 

N 27 27 27 27 27 

p18 
Pearson Correlation .541** .223 .495** .588** .590** 

Sig. (2-tailed) .004 .263 .009 .001 .001 

N 27 27 27 27 27 

p19 
Pearson Correlation .611** .414* .735** .769** .693** 

Sig. (2-tailed) .001 .032 .000 .000 .000 

N 27 27 27 27 27 

p20 
Pearson Correlation .439* .947** .519** .368 .670** 

Sig. (2-tailed) .022 .000 .005 .059 .000 

N 27 27 27 27 27 

 p21 
Pearson Correlation .770** .491** .576** .333 .583** 

Sig. (2-tailed) .000 .009 .002 .090 .001 

N 27 27 27 27 27 

p22 
Pearson Correlation 1 .414* .667** .486* .701** 

Sig. (2-tailed)  .032 .000 .010 .000 

N 27 27 27 27 27 

p23 
Pearson Correlation .414* 1 .410* .308 .603** 

Sig. (2-tailed) .032  .034 .118 .001 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

 

 

N 27 27 27 27 27 

p24 Pearson Correlation .667** .410* 1 .648** .744** 

Sig. (2-tailed) .000 .034  .000 .000 

N 27 27 27 27 27 

p25 Pearson Correlation .486* .308 .648** 1 .666** 

Sig. (2-tailed) .010 .118 .000  .000 

N 27 27 27 27 27 

total Pearson Correlation .701** .603** .744** .666** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000  

N 27 27 27 27 27 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 27 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 27 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.938 25 
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Lampiran 12  

Hasil Analisis Univariat 

Frequency Table 

usia responden 

 
Frequen
cy 

Perce
nt 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.9 1.9 1.9 

2 36 66.7 66.7 68.5 

3 16 29.6 29.6 98.1 

4 1 1.9 1.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0 

 

Pekerjaan 

 
Frequen
cy 

Perce
nt 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 9.3 9.3 9.3 

2 11 20.4 20.4 29.6 

3 10 18.5 18.5 48.1 

4 28 51.9 51.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 
pendidikan terakhir 

 
Frequen
cy 

Perce
nt 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.9 1.9 1.9 

3 13 24.1 24.1 25.9 

4 40 74.1 74.1 100.0 

Total 54 100.

0 

100.0 
 

usia anak 

 

Freque

ncy 

Perc

ent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 3 5.6 5.6 5.6 

4 4 7.4 7.4 13.0 

5 34 63.0 63.0 75.9 

6 13 24.1 24.1 100.0 

Total 54 100.

0 

100.0 
 

jenis kelamin 

 

Freque

ncy 

Perc

ent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 24 44.4 44.4 44.4 

2 30 55.6 55.6 100.0 
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Total 54 100.0 100.0  

sekolah TK anak 

 
Frequen
cy 

Perce
nt 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 26 48.1 48.1 48.1 

2 6 11.1 11.1 59.3 

3 7 13.0 13.0 72.2 

4 15 27.8 27.8 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

pertanyaan 1 

 
Frequen
cy 

Perce
nt 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 12 22.2 22.2 22.2 

3 20 37.0 37.0 59.3 

4 22 40.7 40.7 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

pertanyaan 2 

 
Frequen
cy 

Perce
nt 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 1 1.9 1.9 1.9 

2 15 27.8 27.8 29.6 

3 22 40.7 40.7 70.4 

4 16 29.6 29.6 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

pertanyaan 3 

 
Frequen
cy 

Perce
nt 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 2 3.7 3.7 3.7 

2 20 37.0 37.0 40.7 

3 15 27.8 27.8 68.5 

4 17 31.5 31.5 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

pertanyaan 4 

 
Frequen
cy 

Perce
nt 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 5 9.3 9.3 9.3 

2 15 27.8 27.8 37.0 

3 19 35.2 35.2 72.2 

4 15 27.8 27.8 100.0 

Total 54 100.

0 

100.0 
 

pertanyaan 5 

 

Freque

ncy 

Perc

ent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 3.7 3.7 3.7 

2 11 20.4 20.4 24.1 

3 21 38.9 38.9 63.0 

4 20 37.0 37.0 100.0 

Total 54 100.

0 

100.0 
 

 

pertanyaan 6 
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Freque

ncy 

Perc

ent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 5.6 5.6 5.6 

2 18 33.3 33.3 38.9 

3 19 35.2 35.2 74.1 

4 14 25.9 25.9 100.0 

Total 54 100.

0 

100.0 
 

pertanyaan 7 

 

Freque

ncy 

Perc

ent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.9 1.9 1.9 

2 6 11.1 11.1 13.0 

3 18 33.3 33.3 46.3 

4 29 53.7 53.7 100.0 

Total 54 100.

0 

100.0 
 

pertanyaan 8 

 

Freque

ncy 

Perc

ent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 13.0 13.0 13.0 

2 12 22.2 22.2 35.2 

3 17 31.5 31.5 66.7 

4 18 33.3 33.3 100.0 

Total 54 100.

0 

100.0 
 

pertanyaan 9 

 

Freque

ncy 

Perc

ent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 18.5 18.5 18.5 

2 23 42.6 42.6 61.1 

3 15 27.8 27.8 88.9 

4 6 11.1 11.1 100.0 

Total 54 100.

0 

100.0 
 

pertanyaan 10 

 

Freque

ncy 

Perc

ent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 7.4 7.4 7.4 

2 18 33.3 33.3 40.7 

3 19 35.2 35.2 75.9 

4 13 24.1 24.1 100.0 



 
 

121 
 

Total 54 100.

0 

100.0 
 

pertanyaan 11 

 

Freque

ncy 

Perc

ent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 9 16.7 16.7 16.7 

2 20 37.0 37.0 53.7 

3 15 27.8 27.8 81.5 

4 10 18.5 18.5 100.0 

Total 54 100.

0 

100.0 
 

pertanyaan 12 

 

Freque

ncy 

Perc

ent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 18 33.3 33.3 33.3 

2 14 25.9 25.9 59.3 

3 11 20.4 20.4 79.6 

4 11 20.4 20.4 100.0 

Total 54 100.

0 

100.0 
 

pertanyaan 13 

 

Freque

ncy 

Perc

ent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 12 22.2 22.2 22.2 

4 42 77.8 77.8 100.0 

Total 54 100.

0 

100.0 
 

 

pertanyaan 14 

 

Freque

ncy 

Perc

ent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 7.4 7.4 7.4 

3 10 18.5 18.5 25.9 

4 40 74.1 74.1 100.0 

Total 54 100.

0 

100.0 
 

pertanyaan 15 

 

Freque

ncy 

Perc

ent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 5.6 5.6 5.6 

3 11 20.4 20.4 25.9 

4 40 74.1 74.1 100.0 
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Total 54 100.

0 

100.0 
 

pertanyaan 16 

 

Freque

ncy 

Perc

ent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.9 1.9 1.9 

3 8 14.8 14.8 16.7 

4 45 83.3 83.3 100.0 

Total 54 100.

0 

100.0 
 

pertanyaan 17 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.9 1.9 1.9 

2 1 1.9 1.9 3.7 

3 16 29.6 29.6 33.3 

4 36 66.7 66.7 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 

pertanyaan 18 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.9 1.9 1.9 

3 13 24.1 24.1 25.9 

4 40 74.1 74.1 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

pertanyaan 19 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 5.6 5.6 5.6 

3 15 27.8 27.8 33.3 

4 36 66.7 66.7 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

pertanyaan 20 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 3.7 3.7 3.7 

2 5 9.3 9.3 13.0 

3 15 27.8 27.8 40.7 

4 32 59.3 59.3 100.0 
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Total 54 100.0 100.0  

pertanyaan 21 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 7.4 7.4 7.4 

3 16 29.6 29.6 37.0 

4 34 63.0 63.0 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

pertanyaan 22 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 5.6 5.6 5.6 

3 10 18.5 18.5 24.1 

4 41 75.9 75.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 

pertanyaan 23 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 3.7 3.7 3.7 

2 3 5.6 5.6 9.3 

3 12 22.2 22.2 31.5 

4 37 68.5 68.5 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

pertanyaan 24 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 5 9.3 9.3 9.3 

3 13 24.1 24.1 33.3 

4 36 66.7 66.7 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

pertanyaan 25 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.9 1.9 1.9 

3 13 24.1 24.1 25.9 

4 40 74.1 74.1 100.0 

Total 54 100.0 100.0  
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Lampiran 13 

Hasil frekuensi peran orang tua perindikator 

Frequency Table

total 1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10 1 1.9 1.9 1.9 

11 1 1.9 1.9 3.7 

12 1 1.9 1.9 5.6 

13 1 1.9 1.9 7.4 

15 1 1.9 1.9 9.3 

16 5 9.3 9.3 18.5 

17 4 7.4 7.4 25.9 

18 4 7.4 7.4 33.3 

19 3 5.6 5.6 38.9 

20 2 3.7 3.7 42.6 

21 6 11.1 11.1 53.7 

22 6 11.1 11.1 64.8 

23 1 1.9 1.9 66.7 

24 2 3.7 3.7 70.4 

25 2 3.7 3.7 74.1 

26 2 3.7 3.7 77.8 

27 3 5.6 5.6 83.3 

28 9 16.7 16.7 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

peran sebagai guru 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 4 7.4 7.4 7.4 

Cukup 25 46.3 46.3 53.7 

Baik 25 46.3 46.3 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 

total 2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 13 1 1.9 1.9 1.9 

14 3 5.6 5.6 7.4 
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15 4 7.4 7.4 14.8 

16 2 3.7 3.7 18.5 

17 7 13.0 13.0 31.5 

18 6 11.1 11.1 42.6 

19 3 5.6 5.6 48.1 

20 3 5.6 5.6 53.7 

21 4 7.4 7.4 61.1 

22 5 9.3 9.3 70.4 

23 3 5.6 5.6 75.9 

24 3 5.6 5.6 81.5 

25 4 7.4 7.4 88.9 

26 3 5.6 5.6 94.4 

27 1 1.9 1.9 96.3 

28 2 3.7 3.7 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

peran sebagai fasilitator 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 1 1.9 1.9 1.9 

Cukup 32 59.3 59.3 61.1 

Baik 21 38.9 38.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

total 3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11 1 1.9 1.9 1.9 

16 1 1.9 1.9 3.7 

17 1 1.9 1.9 5.6 

18 4 7.4 7.4 13.0 

19 3 5.6 5.6 18.5 

20 4 7.4 7.4 25.9 

21 4 7.4 7.4 33.3 

22 7 13.0 13.0 46.3 

23 6 11.1 11.1 57.4 

24 23 42.6 42.6 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 

peran sebagai motivator 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Cukup 23 42.6 42.6 42.6 

Baik 31 57.4 57.4 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

total 4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12 1 1.9 1.9 1.9 

13 3 5.6 5.6 7.4 

15 6 11.1 11.1 18.5 

16 4 7.4 7.4 25.9 

17 4 7.4 7.4 33.3 

18 4 7.4 7.4 40.7 

19 7 13.0 13.0 53.7 

20 25 46.3 46.3 100.0 

Total 54 100.0 100.0  

 

 

peran sebagai pengarah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid cukup 8 14.8 14.8 14.8 

baik 46 85.2 85.2 100.0 

Total 54 100.0 100.0  
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Lampiran 14 

Tabulasi Data 

NM U Pkrjn PT 
U 
A 

JK 
A TK p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 total C p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 total C 

IK 2 1 4 5 1 1 3 2 2 3 1 2 4 17 2 2 2 2 2 2 4 4 18 2 

ST 2 2 4 6 2 1 3 2 2 2 3 2 2 16 2 3 2 1 2 1 4 4 17 2 

NP 2 3 4 5 2 1 3 3 3 3 3 3 3 21 2 3 3 4 4 4 4 4 26 3 

Al 3 4 4 5 2 1 3 2 2 2 3 3 4 19 2 4 2 2 1 1 4 3 17 2 

N 3 5 4 5 2 1 4 3 4 4 4 4 4 27 3 4 4 4 2 2 4 2 22 3 

DE 2 3 4 5 1 1 2 2 1 1 1 1 2 10 1 3 1 1 1 1 4 4 15 2 

R 2 3 4 5 1 1 3 3 2 3 3 4 4 22 3 3 3 3 4 4 4 4 25 3 

D 2 6 4 4 1 1 2 1 1 1 2 2 2 11 1 3 1 2 1 1 3 3 14 2 

ZA 2 7 4 6 1 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 3 3 3 4 4 4 4 25 3 

A 3 3 4 6 1 1 4 4 4 4 4 4 4 28 3 3 3 3 3 3 4 4 23 3 

AR 2 3 4 6 2 1 3 2 3 3 3 3 3 20 2 3 2 2 2 1 4 4 18 2 

RW 2 3 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 28 3 1 1 4 4 4 4 4 22 3 

AWN 2 3 3 5 1 1 4 3 3 3 4 4 3 24 3 4 2 3 2 1 3 4 19 2 

L 2 3 3 6 2 1 4 2 3 2 3 2 4 20 2 4 2 2 2 2 4 4 20 2 

CA 2 3 4 5 1 1 2 2 2 2 2 2 1 13 1 2 2 3 3 4 4 4 22 3 

RI 2 3 4 6 2 1 3 2 2 3 3 2 3 18 2 2 2 2 2 1 4 4 17 2 

AK 2 8 4 5 1 1 4 4 4 4 4 3 4 27 3 4 3 4 4 4 4 4 27 3 

NDU 2 9 4 5 1 1 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 

M 2 3 3 5 2 1 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 2 4 2 4 4 24 3 

NI 2 3 4 6 1 3 4 3 4 4 4 4 4 27 3 3 1 2 3 4 4 4 21 2 

I 3 1 4 5 2 2 4 3 4 3 3 3 4 24 3 4 3 4 4 4 3 4 26 3 

NU 3 3 4 5 1 1 4 4 4 3 4 3 4 26 3 4 2 2 3 3 4 4 22 3 

DI 2 3 4 5 2 1 3 3 2 3 3 3 4 21 2 2 3 3 3 2 4 4 21 2 

ASE 2 3 3 5 2 1 4 4 4 4 3 3 4 26 3 4 2 4 1 1 4 4 20 2 

N 2 3 3 6 2 1 3 4 2 2 2 2 3 18 2 3 2 2 2 2 3 3 17 2 
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RAN 2 3 4 5 1 1 3 2 3 4 3 2 4 21 2 1 2 3 2 1 4 4 17 2 

HB 3 10 4 3 1 1 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 

C 2 11 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 21 2 2 3 2 3 3 3 2 18 2 

RA 2 12 4 3 2 3 4 3 2 1 3 3 3 19 2 4 3 3 3 3 3 4 23 3 

H 3 12 4 6 2 3 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 3 3 4 4 26 3 

RR 3 12 4 6 2 3 4 4 3 3 4 3 4 25 3 3 3 3 3 3 4 4 23 3 

NL 3 13 4 5 2 2 3 3 3 3 4 2 3 21 2 1 2 3 2 2 3 3 16 2 

RN 3 4 4 6 2 3 4 4 3 3 4 4 3 25 3 2 2 3 2 1 4 3 17 2 

AP 2 3 3 5 2 1 3 3 3 3 4 3 3 22 3 4 3 3 3 3 4 4 24 3 

S 2 4 4 5 1 1 2 2 2 2 3 3 4 18 2 3 2 2 2 2 3 4 18 2 

SPH 1 5 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 15 2 4 1 4 2 1 4 3 19 2 

NYI 2 3 3 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 3 2 2 2 4 4 21 2 

F 2 9 4 5 2 4 4 4 4 2 2 3 3 22 3 4 3 4 3 3 4 4 25 3 

DS 3 3 4 5 2 4 3 3 2 2 2 2 2 16 2 3 2 2 2 2 4 4 19 2 

MW 3 11 4 5 2 4 3 3 3 3 3 3 4 22 3 3 3 3 3 2 4 4 22 3 

CH 2 3 4 5 2 4 2 2 2 2 3 2 4 17 2 2 2 2 1 1 4 2 14 2 

HM 2 3 3 4 2 4 2 3 2 3 2 2 3 17 2 1 1 2 2 2 3 4 15 2 

AP 3 3 3 5 2 4 2 3 3 2 2 1 4 17 2 4 2 2 1 1 4 4 18 2 

N 3 3 3 6 2 4 3 3 3 3 3 3 3 21 2 3 2 3 3 3 4 3 21 2 

P 2 3 4 5 1 4 2 2 2 1 2 1 2 12 1 1 1 1 2 1 4 3 13 1 

SN 2 1 2 5 1 4 3 3 2 2 2 2 4 18 2 2 2 3 2 2 4 3 18 2 

MYR 3 12 4 5 1 4 3 3 3 3 4 3 4 23 3 3 3 4 3 3 4 4 24 3 

HI 2 12 4 5 1 4 2 2 2 2 3 2 3 16 2 2 1 3 2 1 3 4 16 2 

NH 3 14 4 5 1 4 3 2 2 2 2 2 3 16 2 2 1 2 1 1 4 4 15 2 

NN 2 3 4 6 2 3 4 3 3 3 3 3 3 22 3 2 2 3 2 1 3 2 15 2 

AW 4 5 4 5 2 4 3 3 2 2 3 3 3 19 2 2 2 3 1 1 4 4 17 2 

PAA 2 3 3 5 1 2 2 3 2 1 3 2 3 16 2 3 1 1 1 2 3 3 14 2 

RH 2 1 3 5 1 4 2 2 4 4 4 2 4 22 3 1 4 4 4 4 4 4 25 3 

AD 2 3 3 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 28 3 1 2 3 3 3 4 4 20 2 
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p15 p16 p17 p18 p19 p20 total C p21 p22 p23. p24 p25 total C T 

4 4 4 4 4 4 24 2 4 4 4 4 4 20 3 79 

4 4 4 4 4 4 24 2 4 4 4 4 3 19 3 76 

3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 4 16 3 81 

4 4 4 4 4 4 24 2 4 4 4 4 4 20 3 80 

4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 20 3 93 

4 4 4 4 4 4 24 2 4 4 4 4 4 20 2 69 

4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 20 3 91 

4 3 3 4 4 4 22 2 2 3 4 4 4 17 2 64 

4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 20 3 97 

4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 20 3 95 

4 4 4 4 4 3 23 2 4 4 3 4 4 19 3 80 

2 4 4 4 4 4 22 3 4 4 4 4 4 20 3 92 

4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 4 4 4 19 3 86 

4 4 4 4 3 3 22 3 4 4 4 3 4 19 3 81 

4 4 3 4 3 2 20 3 3 2 3 4 3 15 3 70 

4 4 4 4 4 4 24 2 3 4 4 4 4 19 3 78 

4 4 4 4 3 4 23 3 4 4 4 4 4 20 3 97 

4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 20 3 100 

4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 20 3 96 

4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 20 3 92 

4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 20 3 94 

4 4 4 4 4 4 24 3 4 2 3 2 4 15 3 87 

4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 20 3 86 

4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 20 3 90 

3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 15 3 68 

4 4 3 4 3 2 20 2 4 4 4 4 4 20 3 78 

4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 20 3 100 

3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 15 3 72 



 
 

130 
 

Keterangan:     

Laki-Laki = 1      

Perempuan =2    

SD =1    

SMP =2    

SMA = 3    

Sarjana = 4    

Ra TK Al Ikhlas = 1     

TK Al Muhajjirin = 2    

TK Anak Alim = 3    

TK Islam Al Furqan =4   

Wiraswasta =1    

ASN= 2    

Pegawai swasta = 3    

IRT = 4    

Remaja Akhir 17-25 Tahun = 1 

Dewasa Awal 26-35 Tahun = 2 

Dewasa Akhir 36-45 Tahun = 3 

Lansia Awal 46-55 Tahun = 4  
 

 

 

 

 

3 4 3 3 3 4 20 3 4 4 4 3 4 19 3 81 

4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 20 3 98 

4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 20 3 92 

4 4 4 3 4 2 21 2 4 2 4 2 4 16 3 74 

4 4 4 4 4 4 24 2 4 4 4 4 3 19 3 85 

4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 20 3 90 

4 4 3 4 4 4 23 2 4 4 4 4 4 20 3 79 

3 4 3 3 3 3 19 3 3 4 3 3 3 16 3 69 

4 4 4 4 3 3 22 3 3 4 4 4 3 18 3 89 

4 4 4 3 3 3 21 3 4 4 2 3 4 17 3 85 

4 4 3 2 3 2 18 3 3 3 2 2 3 13 3 66 

4 4 4 4 3 3 22 3 3 3 3 3 3 15 3 81 

4 4 4 4 4 3 23 2 4 4 4 4 4 20 2 74 

3 3 3 4 4 4 21 2 3 4 3 3 3 16 2 69 

3 4 4 4 4 4 23 2 4 4 4 4 4 20 3 78 

3 4 4 4 4 3 22 3 3 4 4 4 3 18 3 82 

2 2 1 3 2 1 11 2 2 3 1 2 4 12 2 48 

4 3 3 4 4 3 21 2 4 4 3 3 4 18 3 75 

4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 20 3 91 

3 3 3 3 2 2 16 2 3 3 2 2 3 13 3 61 

4 4 4 4 4 3 23 2 2 4 4 4 4 18 2 72 

3 3 3 3 3 4 19 2 3 3 4 3 4 17 2 73 

4 4 3 3 2 3 19 2 3 4 3 3 4 17 3 72 

3 4 2 3 4 1 17 2 2 4 1 4 2 13 2 60 

2 4 4 4 4 4 22 3 4 4 4 4 4 20 3 89 

4 4 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 15 3 83 
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Lampiran 15 

Dokumentasi 
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