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ABSTRAK 

Nama        : Ismail Adam 

NIM       :  20100117078 

Judul   :   Pola  Asuh  Anak dalam Keluarga Muslim di Desa Bidara   

Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa 

Tenggara Timur 

 

Skripsi ini membahas tentang Pola Asuh Anak dalam Keluarga Muslim di 

Desa Bidara Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa 

Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui gambaran 

pelaksanaan pola asuh anak dalam keluarga muslim di Desa Bidara Kecamatan 

Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, (2) untuk 

mengetahui pola asuh yang dominan diterapkan oleh keluarga muslim di Desa 

Bidara Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara 

Timur, (3) untuk mengetahui gambaran perilaku anak dari pola asuh dalam 

keluarga muslim di Desa Bidara Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores 

Timur Nusa Tenggara Timur 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan yang 

digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan keilmuan. Sumber 

data pada penelitian ini adalah orang tua dari keluarga muslim di Desa Bidara 

Kecamatan Adonara Tengah, dan sumber informasi lainnya seperti arsip Desa, 

buku, jurnal, dan sumber informasi lainnya.  

 Hasil penelitian: (1) Gambaran Pelaksanaan Pola Asuh Anak dalam 

Keluarga Muslim di Desa Bidara adalah Pola Asuh Otoriter, Pola Asuh Permisif, 

dan Pola Asuh Demokratis. (2) Pola Asuh Dominan Diterapkan dalam Keluarga 

Muslim di Desa Bidara adalah Pola Asuh Otoriter. (3) Gambaran Perilaku Anak 

dari Pola Asuh dalam Keluarga Muslim yaitu Pola Asuh Otoriter: Anak kurang 

percaya diri di muka umum, anak sering di luar rumah dari pada di rumah, anak 

tidak mendengar nasehat orang tua, anak menjadi temperamental, anak berani 

memukul orang tua, dan anak kurang berprestasi di sekolah. Pola Asuh Permisif: 

Banyak anak yang putus sekolah, anak sering ikut tawuran, anak sering mabuk-

mabukan, anak selalu bergantung pada orang lain, dan anak sering mencuri. Pola 

Asuh Demokratis: Anak bisa Tampil di Muka Umum, anak sering dipercaya 

mengikuti kegiatan, anak berprestasi di sekolah, anak lebih mandiri dalam 

menyelesaikan masalah, dan anak penurut terhadap perintah orang tua. 

 Implikasi pada penelitian ini adalah: peneliti ini menyampaikan kepada 

semua elemen pemerintah untuk memperhatikan pertumbuhan dan 

perkembangan masyarakat muslim di Desa Bidara terkait pola asuh anak dan 

pemperhatikan tingkat pendidikan masyarakat muslim di Desa Bidara.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
  

Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama yang didapatkan oleh 

seorang anak dalam pembentukan kesadaran. Keluarga merupakan lembaga 

pendidikan tertua, yang bersifat informal atau lembaga tidak resmi. Lahirnya 

keluarga sebagai lembaga pendidikan semenjak manusia itu ada dan mempunyai 

keturunan untuk diasuh. Ayah dan Ibu dalam keluarga sebagai pendidik atau 

guru, dan anak sebagai peserta didik atau orang yang memperoleh pendidikan. 

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang tidak memiliki program yang 

resmi seperti yang dimiliki oleh lembaga pendidikan formal dalam melakukan 

pendidikan. Tugas keluarga adalah meletakan dasar-dasar bagi perkembangan 

anak, agar anak dapat berkembang secara baik, baik dalam pola pikir, sifat dan 

perbuatannya. Anak yang tidak mendapatkan pendidikan dasar secara wajar atau 

tidak baik pasti ia akan mengalami kesulitan dalam perkembangannya. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sikun Pribadi: ‚Lingkungan keluarga disebut 

lingkungan pertama di dalam pendidikan‛. Jika anak tinggal di lingkungan 

keluarga yang tidak bahagia, pasti anak tersebut masa depannya akan mengalami 

kesulitan-kesulitan, baik di sekolah, masyarakat ramai, dalam lingkungan 

jabatan, maupun kelak sebagai suami istri di dalam lingkungan kehidupan 

keluarganya‛.
1
                     

Lingkungan keluarga mempunyai peranan sangan penting dalam 

menentukan masa depan seorang anak, seandainya lingkungan keluarga yang 

didapat oleh seorang anak adalah lingkungan keluarga yang bahagia maka ke 

                                                             

1
Fuad Ihsan dalam Sikun Pribadi, Dasar-dasar Kependidikan: Komponen MKDK  (Cet, 

5; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008 ), h.17. 
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depannya juga sangan berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan anak 

tersebut yaitu kehidupan yang bahagia dan begitu pula sebaliknya lingkungan 

keluarga yang terbentuk adalah lingkungan keluarga yang tidak bahagia maka 

akan berpengaruh pula terhadap keberlangsungan kehidupan anak di masa yang 

akan datang yaitu tidak ada kebahagiaan. Maka lingkungan keluarga mempunyai 

peranan sangan penting dalam menentukan kehidupan seorang anak di masa yang 

akan datang.  

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran merupakan proses 

interaksi antara seorang pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar.
2
 Dengan demikian dalam proses pembelajaran 

berlangsung baik peserta didik dan pendidik, maupun peserta didik dan bahan 

ajar merupakan suatu lingkungan belajar. Artinya bahwa pembelajaran 

merupakan interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan dibingkai dengan 

sumber belajar dan bahan ajar. Begitu pun dengan pola asuh dalam rumah tangga, 

orang tau berperan sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik.  

Didikan yang diterapkan oleh orang tua sangat berpengaruh\ besar 

terhadap masa depan anak. Baik atau buruknya perilaku seorang anak tergantung 

sejauh mana oran tua menanamkan akhlak yang baik terhadap anak dalam 

lingkungan keluarganya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang 

lahir dari keluarga yang bahagia bisa menjamin hidupnya ke depan anak bahagia 

pula, tetapi justru anak yang lahir dari keluarga yang tidak bahagia pasti ke 

depannya akan bahagia dalam kehidupannya dan semuanya itu tergantung dari 

sejauh mana usahanya untuk keluar dari penderitaan tersebut atau sejauh mana 

keinginan untuk keluar dari ketidakbahagiaan itu. 

                                                             
2
Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indenesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional  (Cet. 1; Jakarta: BP Panca Usaha, 2003), h. 6. 
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Keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian anak, 

alasannya adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi 

pusat identifikasi anak. Anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan 

keluarga dengan para anggota keluarganya, baik itu melalui canda tawa, suka 

duka dan lain sebagainya. 

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang bersifat kodrati, orang tua 

sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik dalam melakukan pendidikan di 

lingkungan keluarga, bahkan kewenangannya pun bersifat kodrati pula. Sifat 

yang demikian, membawa hubungan antara pendidik dan terdidik sangat erat. 

Sedangkan menurut Kulo dan Penkovska menambah deretan contoh pendidikan 

dalam keluarga, meliputi antaranya literature, TV, internet dan pengelaman 

pribadi.
3
 

Anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika memperoleh 

pendidikan yang paripurna (Komprehensif) agar kelak anak terebut diharapkan 

menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama. 

Anak seperti itu adalah kategori anak yang sehat dalam arti luas, yakni sehat 

fisiknya, mental emosionalnya, mental intelektualnya, mental sosialnya dan 

mental spiritualnya. Dan pendidikan hendaknya dilakukan sejak sedini mungkin 

yang dapat dilakukan dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dalam 

pendidikan haruslah meliputi tiga aspek, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor.
4
 

Tetapi kebanyakan sekarang ini pendidikan tidak mampu membentuk atau 

membantu anak untuk mencapai ketiga hal tersebut karena pendidikan sekarang 

ini bisa dikatakan pendidikan gaya bank, di mana anak diibaratkan sebagai 

bejana-bejana yang kosong untuk diisi oleh pendidik artinya bahwa semakin 

                                                             
3
Saidah, Pengatar Pendiddikan (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 254. 

4
Mansur, Pendididkan Anak Usia Dini dalam Islam (Cet. 5; Yogyakarta: PT. Pustaka 

Pelajar Offset, 2014), h. 83. 
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banyak bejana-bejana itu diisi semakin baik pula mereka sebagai pendidik yaitu 

dengan cara guru menyuruh peserta didik untuk mencatat, menghafal dan 

menceritakan ulang ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh pendidik.
5
 

Dari lingkungan keluarga yang harmonis yang mampu memancarkan 

keteladanan kepada anak-anak, akan lahir anak-anak yang memiliki kepribadian 

dengan pola pikir yang mantap. Sehingga ‚masalah kemampuan ekonomi, broken 

home, rindu kampung, menerima tamu, dan kurang control orang tua‛ merupakan 

faktor penghambat menanamkan keteladanan terhadap anak mampu teratasi oleh 

seorang anak, karena pola pikirnya sudah terbentuk dari kehidupan keluarga yang 

harmonis.
6
 Maka keluarga yang harmonis mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pembentukan pola pikir anak.  

Orang tua harus memelihara hubungan yang harmonis antara anggota 

keluarganya (ayah dengan ibu, orang tua dengan anak, dan anak dengan anak). 

Hubungan yang harmonis, penuh pengertian dan kasih sayang akan 

menumbuhkan perkembangan perilaku anak yang baik. Sedangkan yang tidak 

harmonis, seperti yang sering terjadi pertengkaran atau perselisihan akan 

mempengaruhi perkembangan pribadi anak seperti keras kepala, pembohong, 

kurang mempedulikan norma-norma yang berlaku dan berkembang di dalam 

dirinya, dan sikap bermusuhan kepada orang lain. Faktor lingkungan keluarga 

yang harmonis juga akan membentuk keteladanan kepada anak, jadi untuk 

membentuk keteladanan yang baik kepada seorang anak maka yang menjadi 

perhatian utama bagi orang tua adalah harus terlebih dahulu menciptakan 

keluarga yang harmonis supaya anak-anak memiliki pola perilaku yang baik 

dalam kehidupannya.  

                                                             
5
Muh. Hanif  Dhakiri dalam Paulo Freire, Islam dan Pembedasan (Cet. 1; Jakarta: 

Djembatan dan Penerbit Pena, 2000), h. 47. 

6
Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan, Komponen MKDK, h. 19. 
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 Keluarga juga mempunyai peranan sangat penting dalam pengembangan 

kualitas generasi yang akan datang, maka dari itu, pola asuh harus menjadi 

perhatian yang sangat serius bagi orang tua dalam mengasuh anak. Pola asuh 

orang tua merupakan salah satu interaksi antara anak dan orang tua dalam 

mengadakan kegiatan pengasuhan. Orang tua mendidik, membimbing, 

mendisiplinkan perilaku-perilaku yang baik serta melindungi anak untuk 

mencapai kedewasaan yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat. 

Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan 

anak, bahkan motivasi anak dalam belajar juga tergantung dari sejauh mana pola 

asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak. Maka sangat penting bagi 

orang tua dalam memberikan dan mengawal perkembangan anak. Tetapi 

kebanyakan sekarang ini, orang tua acuh tak acuh akan hal ini, bahkan mereka 

lebih mengutamakan kariernya sehingga mereka lupa akan hal yang sangat 

penting dalam rumah tangganya yaitu perannya dalam mengasuh anak, bahkan 

lebih naif lagi mereka membayar orang lain untuk mengasuh anak,sehingga anak 

tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, bahkan ada yang lebih 

dari itu orang tua menggunakan cara-cara yang tidak diinginkan dalam mengasuh 

anak. Seperti penggunaan pola asuh otoriter dalam mengasuh anak.  

Kebanyakan sekarang ini, pola asuh orang tua yang ditemukan adalah 

banyak orang tua yang menerapkan pola asuh yang tidak sesuai terhadap anak 

seperti pola asuh otoriter dan pola asuh permisif, kedua pola ini yang sering 

digunakan oleh orang tua pada umumnya dalam mengasuh anak, sehingga anak 

kemudian berkembang menjadi anak yang tidak percaya diri dan juga 

mengganggu fisik dan psikis anak. Bahkan yang lebih naif lagi anak tidak 
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ditanamkan moral atau akhlak yang baik dari kecil, sehingga menjadi anak yang 

sangat kurang akhlaknya dan membuat resa di masyarakat. 

 Dalam al-Qur’an Allah swt. sangat tegas menjelaskan bagaimana 

besarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak, sehingga anak atau 

keluarganya masuk di dalam Neraka tergantung dari orang tuanya. Sebagaimana 

Allah swt. berfirman dalam QS. At-tahrim / 66: 6 yaitu: 

                                   

                      

Terjemahnya: 

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

7
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa peran orang tua sangat besar dalam 

mendidik atau mengasuh anak, sehingga masuk Neraka atau tidaknya tergantung 

dari sejauh mana peran dan tanggung jawab orang tua. Maka yang menjadi 

perhatian atau penekanan adalah orang tua mempunyai tanggung jawab yang 

sangat besar dalam mengasuh anak dan memperhatikan keluarganya untuk 

selamat dari siksaan Neraka. 

Menurut Ahmad Tafsir pola asuh berarti pendidikan, sedangkan 

pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
8
 

Pola asuh merupakan didikan yang diterapkan oleh orang tua atau 

keluarga kepada anak, baik itu berupa keteladanan, penanaman akhlak terhadap 

anak, dan membentuk anak menjadi pribadi yang percaya diri baik itu dalam 

                                                             
7
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Cet. 22; Jakarta Timur: Darru 

Sunnah, 2017), h. 561. 

8
Danny I, Yatim Irwanto dalam Ahmad Tafsir, Kepribadian Keluarga Narkoba (Cet, 1; 

Jakarta: Arcan, 1991), h. 94. 
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berbuat dan bertindak pada lingkungan masyarakat, sehingga anak menjadi 

seorang kebanggaan baik di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan 

masyarakat. Sedangkan pendidikan adalah bimbingan secara sadar yang 

diterapkan oleh pendidik terhadap peserta didik dalam membantu orang tua 

peserta didik untuk membentuk perkembangan jasmani dan rohani anak didiknya, 

tetapi banyak pendidik tidak memperhatikan hal itu, bahkan mereka lebih 

memperhatikan bagaimana mereka bisa menyelesaikan tugas sebagai seorang 

pengajar yaitu hanya fokus pada mengajar saja dan tidak memperhatikan untuk 

mendidik peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. 

Dengan demikian tanggung jawab orang tua untuk memperkenalkan 

kepada anak bahwa keluarga merupakan persekutuan hidup pada lingkungan 

masyarakat, di mana peran keluarga sebagai tempat untuk membantu membentuk 

seorang anak menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi masalah-masalah 

yang terjadi di kemudian hari. Keluarga juga merupakan wadah bagi anak dalam 

konteks proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam 

fungsi sosialnya sebagai masyarakat yang saling membutuhkan. Selain itu 

keluarga merupakan tempat belajar bagi anak dalam segala sikap dan perbuatan 

untuk berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai perwujudan nilai-nilai 

yang tinggi. 

Sudah semestinya orang tua harus memperhatikan perkembangan anak, 

baik itu dalam perkembangan akhlak, moral, etika maupun perkembangan-

perkembangan yang lain berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan anak di 

masa yang akan datang. Begitu pula dengan keluarga muslim yang ada di Desa 

Bidara. Di Desa Bidara terdapat dua agama yakni Islam dan Kristen sehingga ada 

orang Muslim dan ada pula orang Nasrani, maka sudah semestinya pola asuh 

anak menjadi perhatian yang serius bagi orang tua dalam mengasuh anak. Kalau 
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berpijak pada kuantitas maka agama di Desa Bidara yang lebih mendominasi 

adalah keluarga dari agama Islam. Tetapi perilaku dan sikap orang tua dalam 

mengasuh anak belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di 

dalam agama Islam. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan generasi 

muslim. Sehingga generasi muslim di Desa Bidara, belum tertanam kuat nilai-

nilai agama Islam sebagai pegangan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini pula 

yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait pola asuh anak 

dalam keluarga muslim di Desa Bidara Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten 

Flores Timur Nusa Tenggara Timur. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Fokus penelitian ini adalah Pola Asuh Anak dalam Keluarga Muslim di 

Desa Bidara Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa 

Tenggara Timur. Sebelum diuraikan lebih dalam, terlebih dahulu akan dikupas 

tentang makna dari pola asuh itu sendiri. Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu 

pola dan asuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pola berarti 

corak, model, sistem, cara kerja dan bentuk. Sedangkan kata asuh sendiri berarti 

menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih, 

dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri, dan memimpin (mengawali dan 

menyelenggarakan) suatu badan kelembagaan.
9
 

Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anak, 

sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain cara orang tua dalam 

memberikan pendidikan kepada anak yaitu dengan membuat peraturan, dengan 

cara memberikan hadiah, dan dengan cara memberikan hukuman. Dengan 

demikian yang disebut dengan pola asuh adalah bagaimana cara yang digunakan 

                                                             
9
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembunaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 692. 
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oleh orang tua dalam mendidik anak baik secara langsung ataupun tidak 

langsung.
10

 

Pendidikan orang tua secara langsung adalah bentuk-bentuk asuhan orang 

tua yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan, dan 

keterampilan kepada anak baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, 

berupa perintah ataupun larangan. Dan hukuman yang diterapkan oleh orang tau 

dengan maksud sebagai salah satu bentuk pendidikan kepada anak. 

Sedangkan pendidikan tidak langsung adalah berupa contoh dalam 

kehidupan sehari-hari baik tutur kata, sampai kepada adat kebiasaan, dan pola 

hidup biak itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. 

Semuanya itu secara tidak langsung membentuk kepribadian seorang anak.
11

 

Pola asuh anak adalah suatu hubungan interaksi antara seorang anak 

dengan kedua orang tuanya yaitu ayah dengan ibunya yang melibatkan aspek 

sikap, nilai, dan kepercayaan, orang tua sebagai bentuk dari pada upaya 

pengasuhan, pemeliharaan, menunjukkan kekuasaanya terhadap anak dan yang 

terpenting adalah bagaimana orang tua bisa mengantarkan anak pada puncak 

kedewasaan. 

Jadi pola asuh adalah suatu keseluruhan interaksi antara orang tua dengan 

anak, di mana orang tua mau menstimulasi anak dengan mengubah tingkah laku, 

pola pikir dan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak, sehingga anak 

biasa tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan orang tua dan 

masyarakat pada umumnya dan kelak juga bisa berguna bagi nusa bangsa dan 

agama. 

 

                                                             

10
Chabib Thoha, Kapita Seleksi Pendidikan Islam  (Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Offset, 1996), h. 110. 

11
Chabib Thoha, Kapita Seleksi Pendidikan Islam, h. 110. 
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Tabel 1 

Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Pola Asuh Anak Deskripsi Pola Asuh Anak 

1. Gambaran pelaksanaan pola asuh 

anak 

1. Pola asuh otoriter 

Hal-hal yang sering dilakukan 

oleh orang tua adalah sebagai 

berikut: 

a. Orang tua menerapkan 

peraturan yang ketat. 

b. Tidak adanya kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat. 

c. Segala peraturan yang dibuat 

harus dipatuhi oleh anak. 

d. Berorientasi pada hukuman 

(fisik maupun verbal). 

e. Orang tua jarang memberikan 

hadiah ataupun pujian. 

2. Pola asuh permisif 

Hal-hal yang sering dilakukan 

oleh orang tua adalah sebagai 

berikut: 

a. Memberikan kebebasan kepada 

anak tanpa ada batasan dan 

peraturan dari orang tua. 

b. Anak tidak mendapatkan hadiah 

ataupun pujian meskipun 
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perilaku sosial anak sangat 

baik. 

c. Anak tidak dapat hukuman 

meskipun anak tersebut 

melakukan kesalahan 

d. Orang tua kurang kontrol 

terhadap perilaku dan kegiatan 

anak sehari-hari. 

e. Orang tua hanya berperan 

sebagai pemberi fasilitas. 

3. Pola asuh demokratis 

Hal-hal yang sering dilakukan 

oleh orang tua adalah sebagai 

berikut: 

a. Adanya kesempatan bagi anak 

untuk berpendapat. 

b. Hukuman diterapkan akibat 

perilaku anak yang salah. 

c. Memberikan hadiah ataupun 

pujian bila anak melakukan 

kebaikan atau berprestasi. 

d. Orang tua membimbing dan 

mengarahkan anak tanpa 

memaksa kehendaknya kepada 

anak. 

e. Orang tua memberikan 
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penjelasan secara rasional jika 

pendapat anak tidak sesuai atau 

salah pada saat anak bertanya. 

f. Orang tua mempunyaii 

pandangan masa depan yang 

jelas terhadap anak. 

 

 

2. Pola asuh yang dominan diterapkan 

di Desa Bidara 

Berdasarkan observasi yang 

sebelumnya dilakukan oleh 

peneliti, maka peneliti melihat 

pola asuh yang dominan 

diterapkan oleh keluarga muslim di 

Desa Bidara adalah pola asuh 

otoriter 

3. Gambaran perilaku anak dari hasil 

pola asuh yang diterapkan oleh 

keluarga muslim.   

Gambaran perilaku anak dari hasil 

penerapan pola asuh diantaranya 

meliputi: 

a. Mengganggu perkembangan 

psikologi anak sehingga 

membuat anak menjadi takut 

atau tidak berani untuk 

menyampaikan pendapatnya di 

muka umum. 

b. Anak merasa takut untuk 

melakukan sesuatu karena 
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apabila melakukan sebuah 

kesalahan maka orang tua tidak 

segan-segan memberikan 

hukuman, dan jarang sekali 

orang tua memberikan nasehat 

terhadap kesalahan yang 

dilakukan oleh anak. 

c. Bahkan sampai ada anak yang 

rela tinggal di rumah orang lain 

karena tidak tahan dengan 

hukuman yang diterapkan oleh 

orang tuanya. 

d. Apabila anak mendapatkan 

sebuah prestasi jarang sekali 

orang tua memberikan hadiah 

sebagai bentuk apresiasi 

terhadap anak, sehingga 

mempengaruhi proses belajar 

anak. 

 

C. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan pola asuh anak dalam keluarga muslim di 

Desa Bidara Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa 

Tenggara Timur? 
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2. Pola asuh apakah yang dominan diterapkan dalam keluarga muslim di Desa 

Bidara Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara 

Timur? 

3. Bagaimana gambaran perilaku anak dari pola asuh dalam keluarga muslim di 

Desa Bidara Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa 

Tenggara Timur? 

 

D. Kajian Pustaka. 

 Berdasarkan hasil penelusuran dari literatur-literatur yang berkaitan 

dengan objek penelitian ini, maka peneliti menemukan beberapa skripsi 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian Muhammad Mukhtamar S dengan judul: ‛Pola Asuh Orang 

Tua dan Dampaknya pada Kenakalan Remaja di Desa Masse Wae 

Kabupaten Pinrang‛. Persamaan penelitian Muhammad Mukhtamar dan 

penelitian saya jika dilihat dari judul skripsi maka sama-sama membahas 

tentang Pola Asuh yaitu Pola Asuh Orang Tua dan Pola Asuh Anak, dan 

jika dilihat jenis penelitian maka sama-sama penelitian kualitatif. 

Sedangkan perbedaan penelitian Muhammad Mukhtamar dan penelitian 

saya jika dilihat dari lokasi penelitian maka Muhammad Mukhtamar 

meneliti di Desa Masse Wae Kabupaten Pinrang sedangkan lokasi 

penelitian saya adalah di Desa Bidara Kecamatan Adonara Tengah 

Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur. Hasil yang dapat ditarik 

dari skripsi ini adalah pola asuh yang digunakan oleh orang tua di Desa 

Masse Wae Kabupaten Pinrang adalah otoriter, permisif, dan demokratis. 

Dampaknya terhadap kenakalan remaja adalah adanya pembentukan 

gang-gang criminal oleh para remaja, mengosumsi minuman yang haram, 

penyalagunakan obat-obat terlarang, penyimpangan seksual, 

penyalagunaan alat kontrasepsi, tawuran, dan balapan liar di jalan. 
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2. Penelitian Nurmawati dengan judul: ‚Pengaruh Pola Asuh Orang Tua 

terhadap Prestasi Belajar Siswa di MI at-Taqwa Pangkep Makassar‛. 

Persamaan penelitian Nurmawati dan penelitian saya jika dilihat dari 

judul skripsi maka sama-sama membahas tentang Pola Asuh yaitu Pola 

Asuh Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Siswa di MI at-Taqwa 

Pangkep Makassar dan Pola Asuh Anak dalam Keluarga Muslim di Desa 

Bidara Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa 

Tenggara Timur. Sedangkan perbedaannya jika dilihat dari jenis 

penelitian maka jenis penelitian Nurmawati adalah jenis kuantitatif dan 

jenis penelitian saya adalah kualitatif, dan jika dilihat dari lokasi 

penelitian maka Nurmawati meneliti di MI at-Taqwa Pangkep Makassar 

dan saya meneliti di Desa Bidara Kecamatan Adonara Tengah kabupaten 

Flores Timur Nusa Tenggara Timur. Hasil yang dapat ditarik dari skripsi 

ini adalah pola asuh orang tua berada pada kategori sedang dan 

berpengaruh terhadap prestasi siswa di MI at-Taqwa Pangkep Makassar. 

3. Penelitian Muksin dengan judul: ‚Hubungan antara Pola Asuh Orang Tua 

dengan Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas V dan Kelas VI Madrasah 

Ibtidaiyah As’adiyah No. 170 Layang Kota Makassar‛.  Persamaan 

penelitian Muksin dan penelitian saya jika dilihat dari judul skripsi maka 

sama-sama membahas tentang Pola Asuh yaitu Hubungan antara Pola 

Asuh orang Tua dengan Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas V dan Kelas 

VI Madrasah Ibtidaiyah As’adiyah No. 170 Layang Kota Makassar dan 

Pola Asuh Anak dalam Keluarga Muslim di Desa Bidara Kecamatan 

Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur. 

Sedangkan perbedaannya jika dilihat dari jenis penelitian maka jenis 

penelitian Muksin yaitu penelitian kuantitatif dan jenis penelitian saya 

adalah kualitatif. Hasil yang dapat ditarik dari skripsi ini adalah dari 52 

orang peserta didik, 0,22 untuk pola asuh otoriter,0,42 pola asuh 

demokratis, dan 0,36 untuk pola asuh laisses faire, sedangkan prestasi 
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peserta didik berada pada 75% berada pada kategori sedang, dan pola 

asuh orang tua memiliki hubungan belajar peserta didik. 

4. Penelitian Muliana Ismail dengan judul: ‚ Studi tentang Pola Asuh Orang 

Tua pada Anak Berkepribadian Ekstrovert dan Introvert Kelas V di YPS 

MI Manggarupi Kabupaten Gowa‛. Persamaan penelitian Muliana Ismail 

dan penelitian saya jika dilihat dari judul skripsi maka sama-sama 

membahas tentang Pola Asuh yaitu Studi tentang Pola Asuh Orang Tua 

pada Anak Berkepribadian Ekstrovert dan Introvert Kelas V di YPS MI 

Manggarupi Kabupaten Gowa dan Pola Asuh Anak dalam Keluarga 

Muslim di Desa Bidara Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores 

Timur Nusa Tenggara Timur. Sedangakan perbedaannya terdapat pada 

jenis penelitian yaitu  jenis penelitian Muliana Ismail adalah jenis 

penelitian Kuantitatif dan jenis penelitian saya adalah penelitian 

kualitatif, dan untuk lokasi penelitian Muliana Ismail adalahYPs MI 

Manggarupi Kabupaten Gowa dan lokasi saya yaitu di Desa Bidara 

Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara 

Timur. Hasil yang dapat ditarik dari skripsi ini adalah pada anak yang 

dididik oleh orang tuanya dengan pola asuh otoriter dapat membentuk 

kepribadian introvert sebanyak 28 orang dan kepribadian ekstrovert 

sebanyak 6 orang sehingga disimpulkan bahwa pada pola asuh otoriter 

cenderung membentuk kepribadian introvert pada anak, sedangkan  pada 

anak yang dididik oleh orang tuanya dengan pola asuh demokratis dapat 

membentuk kepribadian introvert sebanyak 7 orang dan kepribadian 

ekstrovert sebanyak 7 orang, sehingga disimpulkan bahwa pada pola asuh 

demokratis dapat membentuk kepribadian yang seimbang antara 

kepribadian ekstrovert dan introvert pada anak, pada anak yang dididik 

oleh orang tuanya dengan pola asuh permisif dapat membentuk 

kepribadian introvert sebanyak 3 orang dan kepribadian ekstrovert 

sebanyak 11 orang sehingga disimpulkan bahwa pada pola asuh permisif 

cenderung membentuk kepribadian ekstrovert pada anak. 
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5. Penelitian Nur Zairini dengan judul: ‚Pola Asuh Orang Tua dalam 

Pembentukan Kerpribadian Anak Usia Dini di PAUD Terpadu Tunas 

Bangsa Kelurahan Kampung Kecamatan Tarakan Tengah‛. Persamaan 

Penelitia Nur Zairini dengan Penelitianku jika dilihat dari judul skripsi, 

maka sama-sama membahas tentang pola asuh yaitu pola asuh orang tua 

dalam pembentukan kerpribadian anak usia dini dan pola asuh orang tua 

dalam keluarga muslin. Dilihat dari jenis penelitian maka sama-sama 

penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya dilihat dari lokasi 

penelitian maka Nur Zairini meneliti di Paud Terpadu Tunas Bangsa 

Kelurahan Kampung Kecamatan Tarakan Tengah dan Saya Meneliti di 

Desa Bidara Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa 

Tenggara Timur. Hasil yang dapat ditarik dari skripsi ini adalah jenis pola 

asuh yang digunakan oleh orang tua dalam membentuk kepribadian anak 

usia dini yaitu pola authoritarian, pola asuh authoritative, pola asuh 

permissive, pola asuh pembiasaan, dan pola asuh demokratis. Jenis 

pembelajaran yang diterapkan di PAUD Terpadu Tunas Bangsa agar 

terbentuknya kepribadian anak usia dini yaitu metode belajar sambil 

bermain dan belajar sambil bernyanyi. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pola asuh anak dalam keluarga 

muslim di Desa Bidara Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur 

Nusa Tenggara Timur. 

b. Untuk mengetahui pola asuh apakah dominan diterapkan dalam keluarga 

muslim di Desa Bidara Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur 

Nusa Tenggara Timur.  
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c. Untuk mengetahui gambaran perilaku anak dari pola asuh dalam keluarga 

muslim di Desa Bidara Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur 

Nusa Tenggara Timur. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Sedangkan menjadi kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah yang berkaitan dengan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu keIslaman pada khususnya 

b. Kegunaan praktis yang berkaitan dengan pembangunan Masyarakat, Bangsa, 

Negara, dan Agama. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Pengertian Pola Asuh 

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh, menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), kata pola berarti corak, model, sistem, cara kerja dan 

bentuk. Sedangkan kata asuh sendiri berarti menjaga (merawat dan mendidik) 

anak kecil, membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) agar dapat berdiri 

sendiri, dan memimpin (mengawali dan menyelenggarakan) suatu badan 

kelembagaan.
1
 

Menurut Peorwardaminta pola adalah model dan istilah asuh diartikan 

menjaga, merawat dan mendidik anak atau dengan kata lain memimpin, 

membina, melatih anak agar bisa mandiri dan berdiri sendiri. 
2
 

Sedangkan webster’s mengemukakan istilah asuh dalam bahasa inggris 

diartikan dengan nurture yang memiliki pengertian : ‚ The sum of the influences 

modifying the expression of the genetic potentialities of organism‛ artinya 

sejumlah perubahan ekspresi yang dapat mempengaruhi potensi genetik yang 

melekat pada diri individu). Sedangkan menurut Depdikbud istilah asuh diartikan 

membimbing dan membantu.
3
  

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh 

adalah sejumlah model atau bentik ekspresi dari orang tua terhadap anak untuk 

mempengaruhi potensi genetik yang melekat pada diri seorang anak dalam upaya 

memelihara, merawat, membimbing, mengarahkan, dan membina anak-anak, 

                                                             

1
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, h. 692. 

2
Ani Sinta Anisa, ‚Pola Asuh Orang Tua dan Implementasinya terhadap Pembentukan 

Kreakter Anak‛, Jurnal Pendidikan Universitas Garut 05, no. 01 (2011): h. 3. 

3
Ani Sinta Anisa, ‚Pola Asuh Orang Tua dan Implementasinya terhadap Pembentukan 

Kreakter Anak‛, h. 3. 
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baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa agar menjadi anak yang 

mandiri di kemudian hari. 

Sedangkan di sisi lain pola berarti susunan, model, bentuk, tata cara, dan 

gaya dalam melakukan sesuatu. Sedangkan mengasuh dapat diartikan sebagai 

membangun interaksi dan komunikasi secara penuh perhatian dari orang tua 

terhadap anak, sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi seorang pribadi 

yang dewasa serta mampu menciptakan suatu kondisi di mana kondisi yang 

diciptakan adalah kondisi yang harmonis dalam lingkungan keluarga maupun 

masyarakat. Pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh 

oleh orang tua dalam mendidik anak, sebagai perwujudan dari tanggung jawab 

orang tua terhadap anak. Berdasarkan pengertian ini maka pola asuh dapat 

diartikan sebagai gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua terhadap anak 

dalam berinteraksi dan berkomunikasi selama menjalakan kegiatan pengasuhan.
4
 

Pada dasarnya pola asuh dapat diartikan sebagai seluruh cara perilaku 

orang tua yang diterapkan kepada anak, baik berupa tutur kata, sikap, ataupun 

perbuatan. banyak ahli menyatakan bahwa pengasuhan anak merupakan hal yang 

sangat mendasar dalam menyiapkan anak untuk menjadi masyarakat yang baik. 

Karena pengasuhan merupakan salah satu tongkat dari negara ini, dalam artian 

pengasuhan orang tua mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap negara, 

baik itu dalam menyiapkan anak-anak yang memiliki beberapa kemampuan, baik 

itu dalam bidang akademik, moral maupun akhlak. Pengasuhan terhadap anak 

merupakan suatu proses interaksi antara orang tua dengan anak. Interaksi 

tersebut merupakan perawatan yang mencakup kebutuhan makan, minum, 

mendorong keberhasilan, serta melindungi maupun mensosialisasikan yaitu 

                                                             
4
Fitri Yuniar Ningtyas, ‚Hubungan antara Pola Asuh dan Tipe Kepribadian dengan 

Perilaku Bulliying di Sekolah pada Siswa SMP‛, Skripsi (Malang: Universitas Negeri Malang, 

2014), h.  4. 
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mengajarkan tingkah laku umum yang terdapat di lingkungan masyarakat di 

mana anak itu berada.
5
 Berdasarkan pandangan Luqmanul Hakim mengemukakan 

suatu contoh praktis kepada orang tua dalam mendidik anak yaitu ketika 

Luqmanul Hakim dalam menasehati anak sendirii. Kemudian nasehatnya itu di 

abadikan di dalam al-Qur’an. Sebagaimana Allah saw. berfirman dalam QS. 

Luqman/31 :13, sebagai berikut :  

                              

Terjemahnya: 

‛Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anak, di waktu ia 
memberikan pelajaran kepada anak ‚Hai anakku, jangan kamu 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar.‛

6
  

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sangat besar peran orang tua 

dalam mengasuh atau memberikan pendidikan kepada anak terutama mengenai 

masalah agama. Jangan sampai anak kita melakukan hal-hal yang dapat merusak 

akidah terutama mengenai masalah syirik atau menyekutukan Allah. Jadi sebagai 

orang tua menjadikan ayat ini sebagai bantu loncatan dalam mengasuh atau 

mendidik anak. Jadi pola asuh orang tua berarti bagaimana caranya orang tua 

memperlakukan anak, dalam hal ini berhubungan dengan mendidik, 

membimbing, mendisiplinkan, dan melindungi seorang anak untuk mencapai 

proses pendewasaan, hingga mengupayakan pembentukan norma-norma yang 

diharapkan oleh masyarakat terhadap seorang anak dalam kehidupan di masa 

sekarang dan masa yang akan datang.
7
    

                                                             
5
Sampara, ‚Pengaruh Kerakteristik Orang Tua Terhadap Prestasi Mahasiswa 

Keperawatan Semester 3 UIN Alauddin Makassar pada Penerapan Pola Asuh Anak,‛ Skripsi. 

(Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar, 2017), h. 23.  

6
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya,  h. 413. 

7
Casmini, Emotional Paranting: Dasar-dasar Pengasuhan Kecerdasan Emosi Anak. 

(Yokyakarta: Pilar Media, 2007), h. 42.  
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Beber apa bentuk ekspresi (pola asuh) orang tua dalam mengasuh atau 

memelihara anak-anak, baik itu dalam bentuk sikap atau tindakan verbal maupun 

non verbal secara substansial sangat berpengaruh terhadap potensi diri anak 

dalam aspek intelektual, emosional maupun kepribadian, perkembangan sosial 

dan aspek psikis lainnya. Semua orang tua pasti menghendaki anak sesuai dengan 

kehendaknya, untuk itulah sejumlah ekspresi atau sejumlah bentuk asuhan, 

didikan dan bimbingan dilakukan orang tua semaksimal mungkin agar anak kelak 

sesuai dengan harapan mereka. Sadar atau tidak, dalam praktek berbagai ekspresi 

(pola asuh) itu sering terjadi penyimpangan atau bahkan terjadi kontradiksi 

antara harapan dan kenyataan, sehingga bisa berdampak pada perkembangan 

kepribadian anak, baik itu positif maupun negatif. 

Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anak, 

sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain cara orang tua dalam 

memberikan didikan kepada anak yaitu dengan membuat peraturan, dengan cara 

memberikan hadiah, dan dengan cara memberikan hukuman. Dengan demikian 

yang disebut dengan pola asuh adalah bagaimana cara yang digunakan oleh orang 

tua dalam mendidik anak baik secara langsung ataupun tidak langsung.
7
 

Pendidikan orang tua secara langsung adalah bentuk-bentuk asuhan orang 

tua yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan, dan 

keterampilan kepada anak baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, 

berupa perintah, larangan, dan hukuman yang diterapkan oleh orang tau dengan 

maksud sebagai salah satu bentuk pendidikan kepada anak. 

Sedangkan pendidikan tidak langsung adalah berupa contoh dalam 

kehidupan sehari-hari baik tutur kata sampai kepada adat kebiasaan dan pola 
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Chabib Thoha, Kapita Seleksi Pendidikan Islam (Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Offset, 1996), h. 110. 
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hidup dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Semuanya itu 

secara tidak langsung membentuk kepribadian seorang anak.
8
 

Pola asuh anak adalah suatu hubungan interaksi antara seorang anak 

dengan kedua orang tuanya yaitu ayah dengan ibunya yang melibatkan aspek 

sikap, nilai, dan kepercayaan orang tua sebagai bentuk dari pada upaya 

pengasuhan, pemeliharaan, menunjukkan kekuasaanya terhadap anak dan yang 

terpenting adalah bagaimana orang tua bisa mengantarkan anak pada puncak 

kedewasaan. 

 Jadi pola asuh adalah suatu keseluruhan interaksi antara orang tua 

dengan anak, di mana orang tua mau menstimulasi anak dengan mengubah 

tingkah laku, pola pikir dan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak 

sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan orang tua 

dan masyarakat pada umumnya dan kelak juga bisa berguna bagi nusa dan 

bangsa. 

 

B. Pola Asuh Anak dalam Perspektif Islam 

Islam memandang bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam 

mendidik, baik itu dalam lingkungan masyarakat Islam maupun non muslim. 

Karena keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama di mana 

anak mendapatkan pengaruh dari anggota keluarganya pada masa yang sangat 

penting dan paling kritis dalam pendidikan anak yaitu tahun-tahun pertama 

dalam kehidupannya. 

  Menurut Jalaluddin anak yang saleh tidak dilahirkan secara alami. 

Mereka memerlukan bimbingan yang terarah dan terprogram secara 

berkesinambungan. Dan tanggung jawab atas semua itu terletak kepada kedua 
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orang tuanya masing-masing.
9
 Ada tiga macam bimbingan yang diterapkan oleh 

orang tua terhadap anak-anak diantaranya meliputi: 

1. Memberikan teladan 

Tugas yang pertama ini orang tua berperan sebagai suri teladan bagi anak. 

Artinya bahwa orang tua sebagai contoh atau menjadi seorang figur dalam 

kehidupan keluarga yakni dengan cara mengamalkan ajaran agama dalam 

kehidupan rumah tangganya, sebagaimana yang telah dicontoh oleh Rasulullah 

saw. yakni orang tua harus mendidik anak dengan akhlak yang mulia. Menurut 

Jalaluddin akhlak yang sangat berkaitan dengan Allah swt yakni berhubungan 

dengan ibadah kepada Allah swt.
10

 

2. Memelihara anak 

Tanggung jawab ini berfokus pada memelihara fisik melalui makanan dan 

minuman dan pengembangan potensi anak. Menurut Jalaluddin makanan dan 

minuman harus mempengaruhi persyaratan halal hukumnya dan baik bahannya.
12

 

Artinya bahwa halal dari segi mencari dan mendapatkannya, karena dengan itu, 

menjadi syarat pokok dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagai 

mana Allah swt. berfirman: 

                      

Terjemahnya: 

‚Makan dan minumlah rezeki (yang diterapkan) Allah, dan janganlah kamu 
berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan‛.

13
 (Qs. Al-Baqarah/ 2: 

60). 

 

                                                             
9‚Intelektualita‛, palembang: 1 Juni 2016, h 3. 

10‚Intelektualita‛, Palembang: 1 Juni 2016, h 3. 

12‚Intelektualita‛, Palembang: 1 Juni 2016, h 4. 
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Terjemahnya: 

‚Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 
karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu‛.

14
 (Qs. 

Al-Baqarah/ 2: 168). 

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk 

mencari makanan dan minuman yang bersumber dari Allah swt. yakni dengan 

cara yang halal dan yang baik. Karena dengan itu dapat mempengaruhi proses 

perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi generasi yang baik di kemudian 

hari karena pengaruh dari proses pemberian makan yang diterapkan oleh orang 

tuanya. 

3. Membiasakan anak sesuai dengan perintah agama. 

Tugas orang tua membiasakan aturan agama kepada anak yakni dengan 

aturan agama yang berkaitan dengan syariat agama dan sistem nilai dalam 

bermasyarakat. 

Perintah agama harus dilakukan oleh kedua orang melalui proses 

pelatihan atau pembiasaan. Pembiasaan yang dimaksud adalah pembiasaan yang 

berkaitan dengan akhlak baik kepada Allah swt.
15

 Misalnya membiasakan anak 

untuk melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah, membiasakan anak 

dengan berperilaku jujur dan lain sebagainya. 

Pada umumnya para pendidkan usia dini sangat percaya bahwa orang tua 

merupakan faktor penting dalam perkembangan anak usia dini, bahkan 

pernyataan tersebut telah diketahui sejak abad tujuh masehi. Faktor penting yang 

mendukung keterlibatan orang tua merupakan hal keniscayaan adalah karena 
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Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya,  h. 28. 

15‚Intelektualita‛, Palembang: 1 Juni 2016, h 5. 
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orang tua yang lebih banyak mendampingi dan bersama dengan anak mereka 

dibandingkan yang lainnya. Secara teori keterlibatan orang tua pada 

perekembangan anak usia dini juga anak membantu memperekaya wawasan si 

anak, meningkatkan hubungan sosialnya, menguatkan kepercayaan diri dan 

optimismenya. Menurut Erwin Hafid ada beberapa karakter atau sifat penting 

yang harus dimiliki oleh orang tua pada saat melakukan pembinaan pada anak 

usia dini, yaitu: 

1. Kasih Sayang 

Kompetensi sikap kasih sayang merupakan hal yang sangat penting 

dalam melakukan interaksi pada anak kecil, karena mereka pada 

dasarnya makhluk yang lemah, yang butuh sikap weles kasih jika 

berinteraksi sama mereka. 

2. Adil  

Kompetensi ini yang harus dimiliki oleh seorang pendidik bagi anak 

usia dini yaitu sikap adil, karena diperintakan harus adil dalam proses 

pembinaan terhadap anak. Artinya bahwa sebagai orang tua harus 

memberikan sesuatu yang menjadi kebutuhan anaknya. 

3. Sabar dan Tabah 

Selanjutnya orang tua diharuskan sabar dan tabah dalam mengasuk 

anaknya. artinya bahwa cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh 

orang tua terhadap anak kecil lebih besar bila dibandingkan cinta dan 

kasih sayang diberikan kepada orang dewasa. 

4. Siap Berkorban 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang orang tua dalam 

mendidik anak usia dini adalah sikap pengorbanan. Artinya bahwa 
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adanya sikap siap berkorban dalam mendidik anak-anak yang harus 

dimiliki oleh orang tua dalam mendidik anaknya. 

5. Lemah Lembut 

Kompetensi selanjutnya yang harus dimiliki oleh orang tua dalam 

mendidik anaknya adalah lemah lembut. Hal ini penting dimiliki oleh 

seorang pendidik agar kebaikan senangtiasa tercapai dari proses 

pembinaan yang mereka miliki. 

6. Konsisten dan Teladan 

Konsisten dan teladan merupakan kopetensi selanjutnya yang harus 

dimiliki oleh seorang pendidik dalam mendidik anaknya. Saat 

pendidik menjanjikan sesuatu maka hal itu harus dipenuhi jangan 

hanya mengiming-iming dan tidak menempati hadiah yang dijanjikan. 

7. Perhatian 

Perhatian pada anak didik adalah salah satu bentuk kompetensi 

pendidikan yang harus dimiliki saat berinteraksi dengan anak-anak, 

bahkan saat melakukan ibadah sekalipun anak-anak menjadi salah 

satu alasan untuk mensederhanakan durasi ibadah shalatnya.
16

 

 

C. Dimensi Pola Asuh 

Baumurind mengemukakan empat macam dimensi pola asuh orang tua 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Demandingness 

Dimensi ini menggambarkan bahwa standar yang diterapkan oleh orang 

tua kepada anak dalam berperilaku, sehingga tergantung dari keinginan orang 

tuanya, apakah menggunakan standar yang tinggi diluar batas kemampuan anak 
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ataukah orang tua tidak menetapkan standar bagi anak dalam berperilaku. 

Masing-masing orang tua memiliki standar yang berbeda-beda antara satu sama 

yang lain, yang berhubungan dengan dimensi demandigness. Kadar demandigness 

berkisar dari orang tua yang sangat menuntut, bersikap kaku dan cenderung 

memaksa (demanding) kehendaknya kepada anak.  

 Dimensi ini mencoba memberikan penjelasan kepada kita bahwa pola 

asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anak, semuanya itu ditentukan 

standarnya, sehingga yang terbentuk dalam pola asah orang tua adalah pola asuh 

yang kesannya menuntut, memaksakan, dan terlalu kaku.  

2. Control 

 Dimensi ini menunjukkan kepada upaya orang tua dalam menerapkan 

kedisiplinan kepada anak yang sesuai dengan patokan yang dibuat oleh orang tua 

terhadap tingkah laku yang dibuat sebelumnya. 

3. Responsivenss 

 Dimensi ini mengukur bagaimana orang tua merespon kepada anak. 

Rentang peratihan diterapkan orang tua berkisar antara orang tua yang terlalu 

gagap dengan kebutuhan anak, sehingga orang tua tidak tahu mengenai 

kebutuhan anak. Kadar responsivenss berbeda berdasarkan kehangatan orang tua 

dengan anak, orang tua yang memiliki hubungan hangat dengan anak maka orang 

tua akan sadar benar pada kebutuhan anak. Sedangkan sebaliknya orang tua yang 

tidak memiliki kehangatan dengan anak biasanya tidak akan pernah tau akan 

kebutuhan anak. 

4. Accepting  

Dimensi ini menunjukkan kepada kesadaran orang tua untuk 

mendengarkan atau menampung pendapat, keinginan, dan kehendak anak. 
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Sehingga orang tua memiliki kesadaran dalam memberikan hukuman kepada 

anak.
17

 

  Diantara keempat dimensi di atas yang sangat bagus dipegang atau 

digunakan oleh orang tua dalam mengasuh anak adalah dimensi accepting karena 

di mana orang tua memiliki kesadaran untuk bagaimana memberikan kehangatan 

kepada anak yang berhubungan dengan pola asuh baik itu dalam bentuk 

mendengarkan atau menampung pendapat anak, keinginan atau kehendak anak. 

 

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaya Pola Pengasuhan Orang Tua 

Menurut Singgih D. Ginarsa dan Yulia D. Singgih D. Gunarsa hubungan 

orang tua dengan anak merupakan hubungan yang timbal balik. Hubungan yang 

dapat memuaskan orang tua maupun anak yang ditandai dengan adanya saling 

percaya, saling mengerti, dan saling menerima. Gaya pengasuhan yang 

diterapkan oleh orang tua kepada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pengalaman Masa Lalu 

Pengalaman masa lalu berhubungan erat dengan gaya pengasuhan atau 

sikap orang tua kepada anak. Biasanya dalam pendidikan anak orang tua 

cenderung untuk mengulangi sikap atau gaya pengasuhan yang diterapkan oleh 

orang tuanya dan apabila hal tersebut dirasakan manfaatnya, kemudian 

sebaliknya mereka cenderung pula untuk tidak melakukan mengulangi sikap atau 

gaya pengasuhan yang pernah diterimanya apabila tidak dirasakan manfaatnya.
18
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Pola asuh semacam ini dapat dilakukan oleh orang tua tersebut dalam 

mengasuh anak apabila orang tua tersebut sudah merasakan dampak manfaatnya 

terhadap dirinya semenjak orang tua tersebut masih menerima pengasuhan dari 

orang tuanya, sehingga hal yang demikian mau diterapkan kepada anak. Dan ini 

sangat bagus untuk dilakukan bagi orang tua dalam mengasuh anak karena dia 

sudah merasakan bagaimana manfaatnya sehingga dapat menguntungkan buat 

anak. 

2. Nilai-nilai yang Dianut oleh Orang Tua 

Nilai-nilai yang dianut oleh orang tua akan berpengaruh pula dalam usah 

mendidik anak-anak. Hal tersebut dicontoh ketika orang tua yang mengutamakan 

segi intelektual anak, dengan mengutamakan segi intelektual anak orang tua akan 

menyusun latihan, memberikan dorongan dan dukungan, menekunkan etika kerja 

keras, dan melakukan sesuatu yang terbaik. Saat anak mulai berkembang, selain 

mulai memberikan dukungan, orang tua akan menghadiri kegiatan atau 

pertunjukan yang terkait prestasi anak. Dengan demikian nilai-nilai yang dianut 

oleh orang tua dapat mempengaruhi pengasuhan pada anak dalam usaha 

memandirikan anak, seperti nilai etika, kerja keras, dan melakukan sesuatu yang 

terbaik yang akan memunculkan tanggung jawab pada anak sehingga muncul 

karakter mandiri dalam diri anak.
19

 

Nilai-nilai yang dianut atau dimiliki oleh orang tua yang berhubungan 

dengan bagaimana pola pengasuhan atau pola pendidikan pada anak yang 

berkaitan dengan masalah intelektual yang dimiliki oleh seorang anak maka 

orang tua dapat mengembangkan intelektual anak tersebut dengan menyusun 

latihan, memberikan dorongan atau dukungan dan menanamkan etika kerja keras 

sehingga membuat anak menjadi seorang yang mandiri dalam menjalani 
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kehidupannya di masa yang akan datang. Tetapi orang tua juga harus 

memperhatikan bagaimana nilai-nilai yang kemudian diterapkan kepada anak 

jangan sampai nilai-nilai yang diterapkan itu dapat membawa mala petaka bagi 

anak dalam menata kehidupannya di kemudian hari. 

3. Tipe Kepribadian dari Orang Tua 

Tipe kepribadian orang tua akan tercermin ketika misalnya orang tua 

yang terlalu cemas yang dapat mengakibatkan sikap yang selalu melindungi 

anak. Begitu pula dengan orang tua yang selalu memiliki tipe kepribadian 

rejectia (penolakan). Orang tua yang cenderung memiliki sikap masa bodoh dan 

kaku terhadap kebutuhan anak, kurang mempedulikan kesejateraan anak, dan 

menampilkan sikap permusuhan atau mendominasi terhadap anak. Sikap yang 

selalu melindungi anak membuat anak menjadi lebih manja, namun sikap yang 

demikian justru dapat mematikan kemampuan dan kepercayaan diri yang dimiliki 

oleh seorang anak.
20

 

Tipe kepribadian di atas dapat membuat seorang anak menjadi anak yang 

manja sehingga berakibat pada kepercayaan diri dalam menghadapi situasi-

situasi yang dialaminya di kemudian hari. Kemudian dari pada itu, anak tidak 

dapat tampil di khalayak ramai, karena dibekali dengan pola pengasuhan yang 

membuat dirinya menjadi anak yang tidak percaya diri. 

4. Faktor Perkawinan Orang Tua 

Faktor perkawinan orang tua dalam dua belah pihak antara ayah dan ibu 

pasti mempunyai sifat bawaan yang berbeda dan kebiasaan yang berbeda pula 

dari pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya masing-masing. Dari sinilah 

orang tua akan memadukan cara tersendiri dalam mendidik dan mengasuh anak 

agar menjadi anak kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Gaya pengasuhan bisa 
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berubah karena pengalaman yang dimiliki oleh orang tuanya tidak terlalu nyaman 

\pada masa ia dalam proses pengasuhan. Dengan demikian faktor perkawinan 

dapat memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menentukan apakah akan 

memadukan dua gaya pengasuhan yang dimiliki pasangannya ataukah tetap 

untuk mempertahankannya.
21

 

5. Alasan Orang Tua Mempunyai Anak. 

Keinginan orang tua dalam menjalani sebuah perkawinan adalah 

mempunyai keturunan yang diharapkan akan menjadi penerusnya, dengan cara 

pengasuhan yang baik orang tua mengharapkan anak dapat menjadi individu 

yang dapat berguna bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Kesenangan yang 

diperoleh dalam membesarkan anak, dua kali lebih besar dari pada masalah yang 

didapatkan. Kesenangan yang dirasakan ketika orang tua dapat melihat 

pertumbuhan kemampuan sosial anak. Dengan demikian kebahagiaan orang tua 

memiliki anak yang dapat menjadi generasi penerus keluarga dan juga akan 

mengangkat nama baik keluarganya.
22

 

6.  Budaya 

Budaya yang berbeda-beda menghasilkan perilaku orang tua yang berbeda 

pula dalam pengasuhan anak. Brooks menyimpulkan bahwa budaya telah 

membentuk kisaran yang luas pada perilaku pengasuhan. Dari nilai-nilai umum 

yang diajarkan oleh orang tua hingga aspek nyata dalam keseharian seperti anak 

dapat makan dan tidur. Budaya yang beragam dapat mempengaruhi pengasuhan 

orang tua dan bagaimana orang tua menerapkan aturan dalam mendisiplinkan 
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anak. Sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang berbeda-beda pada 

kemandirian anak.
23

 

7. Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Brooks menyatakan bahwa ilmu pengetahuan yang pesat membantu orang 

tua untuk melihat peran penting orang tua dalam pertumbuhan anak di semua 

bidang. Anak lebih sering mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dari 

berbagai sumber tentang pertumbuhan anak dalam praktek pengasuhan. Orang 

tua dengan pemahaman yang luas tentang dunia anak akan lebih siap menerapkan 

gaya pengasuhan yang dimilikinya. Sedangkan orang tua dengan tingkat 

pendidikan rendah, cenderung memiliki keterbatasan dalam memahami 

pengetahuan tentang perkembangan dan kebutuhan anak sehingga berdampak 

pada pengasuhan yang kurang tepat. Dengan demikian anak kurang mandiri dan 

manja, tergantung pengalaman yang diterapkan oleh orang tau. Pengelaman yang 

diterapkan oleh orang tua diperoleh apabila orang tua memiliki banyak 

pengetahuan tentang bagaimana kemandirian anak sesuai tahapan pencapaian 

perkembangan usianya.
24

 

8. Status Ekonomi Orang Tua 

Orang tua dengan status ekonomi yang rendah lebih mementingkan 

penyesuaian diri dari anak agar sesuai dengan harapan masyarakat. Menciptakan 

kondisi yang jelas di mana orang tau berkuasa penuh atas anak, menciptakan 

kondisi rumah di mana anak lebih dekat dengan keluarganya dan aturannya 

didiskusikan bersama. Kurang menyukai hukuman fisik dan sedikit memerintah 

dan namun lebih banyak berkomunikasi dengan anak. peningkatan dan penurunan 
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pengasuhan akibat status ekonomi orang tua, memberikan kontribusi yang 

berbeda-beda pada kemandirian anak.
25

 

 

E. Macam-macam Pola Asuh dan Ciri-cirinya 

 Pola asuh orang tua dibagi menjadi tiga macam diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Authoritarian (Otoriter) 

Pola asuh ini menggunakan pendekatan yang memaksa kehendak, suatu 

peraturan yang dirancang oleh orang tua atau keinginan orang tua yang memaksa 

anak harus mengikuti pendekatan responsive pada hak dan keinginan anak. 

Ciri-ciri pola asuh ini antara lain sebagai berikut: 

1. Komunikasi yang dilakukan lebih bersifat satu arah dan sering berupa 

perintah 

2. Tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengutarakan atau 

menyampaikan pendapatnya, sehingga anak cenderung diam dan 

menutup diri. 

3. Bersifat kaku, tegas, dan suka menghukum terutama hukuman fisik. 

4. Tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mandiri. 

5. Jarang memberikan petunjuk kepada anak.
26

 

Dari beberapa ciri pola asuh otoriter di atas yang harus menjadi bahan 

perhatian atau bahan pertimbangan untuk orang tua dalam mengasuh anak, 

karena mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masa depan anak. Jadi 

pola asuh semacam ini harus dihindari oleh orang tua dalam mengasuh anak.\ 
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2. Permisif  

Pola pengasuhan ini cenderung menggunakan pendekatan yang responsif 

(bersedia mendengarkan) arahan-arahan dari orang tuanya tetapi terlalu longgar 

atau ada sedikit kebebasan yang diterapkan oleh orang tua kepadanya. 

Ciri-ciri pola asuh ini antara lain sebagai berikut: 

1. Menerima anak apa adanya yang cenderung kepada memanjakan anak 

2. Anak terlalu dijaga, dituruti keinginannya, dan diterapkan kebebasan 

untuk melakukan keinginannya. 

3. Anak sedikit sekali dituntut untuk bertanggungjawab. 

4. Tidak terlalu dituntut untuk disiplin. 

5. Keputusan terlalu banyak dibuat oleh anak dari pada orang tuanya. 

6. Tidak diikuti dengan kegiatan mengontrol atau menuntut anak untuk 

menampilkan perilaku tertentu, sehingga kadang-kadang anak merasa 

cemas dalam melakukan sesuatu baik itu benar mau pun salah.
27

 

3. Demokratis  

Pola asuh ini menggunakan pendekatan rasional dan demokratis. Dalam 

artian anak diterapkan kebebasan melalukan sesuatu tetapi dibarengi 

pengontrolan orang tuanya.  

Ciri-ciri pola asuh ini diantara lain sebagai berikut: 

1. Secara bertahap anak diterapkan tanggungjawab oleh orang tuanya 

terhadap segala sesuatu yang diperbuatnya 

2. Orang tua selalu membangun komunikasi dengan anak. 

3. Orang tua bersikap tegas tetapi hangat dan penuh perhatian. 

4. Mendorong anak untuk saling membantu diantara sesama manusia. 
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Ketiga sikap orang tua di atas adalah gambaran secara umum dari 

berbagai macam cara-cara dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh atau 

mendidik anak di lingkungan keluarga pada khususnya dan lingkungan 

masyarakat pada umumnya. Terlepas dari ketiga pola asuh di atas beserta dengan 

ciri-cirinya, sebagai orang tua harus memahami bahwa anak merupakan amanah 

dari Allah swt. dan di kemudian hari akan diminta pertanggung jawabannya dan 

di sisi lain anak merupakan harta yang amanah sangat berharga dalam sebuah 

perkawinan atau dalam pembentukan sebuah keluarga.
28

 

 Sedangkan menurut Baumrind membagi pola asuh menjadi tiga macam 

juga diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Pola asuh otoriter 

Pola asuh otoriter adalah pola asuh di mana orang tua terlalu banyak 

menuntut dan sangat kurang merespon dan menanggapi keinginan anak. Artinya 

bahwa orang tua tidak memberikan kebebasan kepada anak untuk menggali 

potensi yang dimilikinya dan orang tua selalu menuntut keinginannya harus 

dipenuhi oleh anak tetapi sebaliknya keinginan anak tidak dapat dipenuhi oleh 

orang tuanya. Sedangkan di dalam buku Santrock yang diterjemakan Chuisari 

Baumrind mengemukakan bahwa ‚ pengasuhan otoriter adalah suatu gaya yang 

membatasi, menghukum dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah 

orang tuanya dan tidak memberi peluang kepada anak untuk berbicara‛. 
29

  

Ciri-ciri pola asuh ini antara lain: 
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1. Orang tua berupaya untuk membentuk, mengontrol, dan 

mengevaluasi sikap dan tingkah laku anak secara mutlak sesuai 

dengan keinginan atau aturan yang dibuat oleh orang tua. 

2. Orang tua menerapkan kepatuhan atau ketaatan kepada nilai-nilai 

yang terbaik menuntut perintah, bekerja dan menjaga tradisi. 

3. Orang tua senang bemberi tekanan secara verbal dan kurang 

memperhatikan masalah yang saling menerima dan memberikan 

diantara orang tua dan anak. 

4. Orang tua menekan kebebasan (independent) atau kemandirian 

(otonomi) secara individual kepada anak. 

Dalam kaitannya dengan ciri-ciri pola asuh di atas, menurut 

baumrind polah asuh otoriter berpengaruh negative terhadap 

kemampuan sosial dan kognitif anak. Sehingga anak tidak mampu 

bergaul dengan teman sebayanya.  

b. Pola asuh permisif 

Pola asuh permisif menurut santrock yaitu suatu gaya di mana orang tua 

sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Artinya orang tua sangat apatis atau 

cuek dalam perkembangan anak, dan apabila anak melakukan kesalahan orang 

tua tidak memberikan tuguran atau hukuman sebagai salah satu bentuk dari 

pendidikan.  

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: 

1. Orang tua membolehkan atau mengizinkan anak untuk melakukan tingkah 

laku yang mereka kehendak dan memberikan kepada anak untuk 

membuat keputusan sendiri kapan saja sesuai keinginan dari anak. 

2. Orang tua memiliki sedikit peraturan di rumah 
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3. Orang tua sedikit menuntut kematangan tingkah laku, seperti 

menunjukkan kelakuan atau tata krama yang baik dalam menyelesaikan 

tugas-tugasnya. 

4. Orang tua menghindar dari suatu kontrol atau pembatasan kapan saja dan 

sedikit mengharapkan hukuman. 

5. Orang tua toleran, sikapnya menerima terhadap keinginan dan dorongan 

yang dikehendaki anak. 

Pola asuh di atas menurut Baumrind akan ditemukan adanya kehangatan 

bila dibandingkan dengan pola asuh otoriter dalam mengasuh anak.
30

 Orang tua 

dalam mengasuh anak dengan bersikap dingin dan di sisi lain orang tua tidak 

terlibat banyak dalam setiap kegiatan yang dilakukan anak dan lebih 

menonjolkan sikap yang cuek. 

c. Pola asuh otoritatif 

Pola asuh otoritatif adalah pola asuh yang mendorong anak agar mandiri 

tetapi masih menetapkan batasan-batasan dan pengendalian atas tindakan anak, 

adanya dibangun musyawarah dalam keluarga, dan memperlihatkan adanya 

kehangatan atau adanya kasih sayang dari orang tua kepada anak.  

Jadi pola asuh otoritatif merupakan salah satu pola asuh yang terbaik 

yaitu adanya kombinasi antara tuntutan dan membolehkan atau mengizinkan 

anak serta memiliki pengaruh yang baik terhadap perkembangan anak. Dan 

adapun ciri-cirinya sebagai berikut: 

1. Orang tua menerapkan standar aturan dengan jelas dan mengharapkan 

tingkah laku yang matang dari seorang anak. 

2. Orang tua menentukan sebuah peraturan dengan menggunakan sanksi 

apabila diperlukan 
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3. Orang tua mendorong anak untuk bebas untuk berbuat dan mendorong 

secara individual 

4. Orang tua mendengarkan pendapat anak, meninjau pendapatnya dan 

memberikan pandangan atau saran kepada anak 

5. Hak kedua belah pihak antara anak dan orang tua diakui
31

 

Dengan demikian pola asuh ini mempunyai pengaruh yang sangat besar 

dalam perkembangan seorang anak dipengaruhi bahwa ada kebebasan yang 

diterapkan oleh orang tua kepada anak dalam berbuat dan bersikap tetapi apabila 

anak melakukan kesalahan akan diterapkan sanksi sebagai bentuk kasih sayang 

dari orang tua kepada anak. 

 

F. Pegertian Keluarga 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata keluarga memiliki arti antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Ibu dan bapak beserta anak-anak atau orang dalam satu rumah. 

2. Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan kepala keluarga. 

3. Sanad saudara atau kaum kerabat. 

4. Suatu kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.
32

 

Sedangkan istilah keluarga dalam sosiologi menjadi salah satu bagian 

ikon yang mendapatkan perhatian khusus. Keluarga dianggap penting karena 

bagian dari masyarakat secara umum., baik itu di lingkungan keluarganya 
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maupun masyarakat di mana dia berada. Individu terbentuk karena adanya 

keluarga dan begitun pun masyarakat terbentuk karena adanya keluarga pula.
33

 

 Menurut Ki Hajar Dewantoro, suasana kehidupan keluarga merupakan 

tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan seorang individu 

maupun pendidikan sosial. Keluarga merupakan tempat pendidikan yang 

sempurna sifat dan wujudnya untuk melangsungkan pendidikan ke arah 

pembentukan pribadi yang utuh, tidak saja bagi kanak-kanak tetapi juga bagi 

para remaja. Peran orang tua dalam keluarga sebagai panutan, sebagai pengajar, 

dan sebagai pemberi contoh atau teladan. Pada umumnya kewajiban ibu dan 

bapak itu sudah berjalan dengan sendirinya sebagai suatu tradisi. Bukan hanya 

ibu bapak yang berada dan berpengetahuan saja yang dapat melakukan kewajiban 

mendidik anak, akan tetapi rakyat desa pun melakukan hal ini. Meraka senang 

tiasa melakukan hal-hal yang sebaik-baiknya untuk kemajuan anak. Memang 

manusia memiliki naluri pedagogis, yang berarti buat ibu bapak perilaku 

pendidikan itu merupakan akibat ‚naluri‛ untuk melanjutkan keturunan.
34

 

 Keluarga mempunyai peranan penting dalam upaya pengembangan 

kepribadian seorang anak, perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan 

pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik itu nilai agama maupun nilai sosial 

budaya yang diterapkan oleh orang tua kepada anak sebagai salah satu faktor 

yang sangat kondusif untuk mempersiapkan anak untuk menjadi pribadi dan 

anggota masyarakat sehat, baik itu dalam berpikir maupun dalam berbuat atau 

bertindak. 
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 Keluarga juga sebagai salah satu institusi (lembaga) yang dapat mendidik 

anak untuk memenuhi kebutuhan bagi pengembangan kepribadiannya dan suatu 

saat juga bisa mengembangkan ras manusia pada umumnya. Maka sangat penting 

peranan keluarga dalam mengasuh anak. Karena anak dibiarkan begitu saja 

berkembang tanpa pembekalan dalam pendidikan sedini mungkin dengan nilai-

nilai yang baik, maka anak itu tumbuh dan berkembang tidak begitu baik dan di 

kemudian hari anak itu sudah mencapai pada puncak kedewasaannya maka anak 

tersebut akan membuat hal-hal yang tidak diinginkan dan pasti akan mencoreng 

nama baik keluarganya. 

 Keluarga adalah unit terkecil yang menjadi pendukung dan pembangkit 

lahirnya masyarakat dan bangsa yang adil, dan makmur yang diridhoi oleh Allah 

swt. Selama pembangkit itu dapat menyalurkan alur yang kuat lagi sehat, selama 

itu pula masyarakat dan bangsa ini akan menjadi sehat dan kuat pula. Karena 

generasi yang lahir dari lingkungan keluarga adalah generasi yang sehat dan kuat 

dan siap untuk mengawal perkembangan masyarakat dan bangsa untuk menjadi 

masyarakat dan bangsa yang sehat dan kuat. 

 Memang keluarga mempunyai peranan sangat penting dalam suatu 

masyarakat dan bangsa, walaupun harus diakui bahwa masyarakat dan bangsa ini 

secara keseluruhan dapat mempengaruhi pula keadaan para keluarga. Kalau di 

dalam literature agama dikenal dengan istilah ‚al- mar’atun ‘imadul al-bilad 

(perempuan adalah tiang negara) maka pada hakikatnya tidak salah bahwa 

keluarga adalah tiang negara, karena di tangan keluarga negara bisa bangkit dan 

keluarga pula negara bisa runtuh yaitu melalui pola asuh yang diterapkan kepada 

anak yang kemudian menjadi generasi penerus negara.
35
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 Anak atau remaja yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang 

dari orang tuanya, ia akan selalu merasa tidak nyaman, merasa kehilangan tempat 

berlindung, dan tempat berpijak. Di kemudian hari mereka akan mengembangkan 

reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap 

dunia luar. 

  Fungsi dan peran keluarga, di samping pemerintah dan masyarakat dalam 

Sikdiknas Indonesia tidak terbatas hanya pada pendidikan keluarga saja, akan 

tetapi keluarga ikut serta bertanggung jawab terhadap pendidikan lainnya. 

Khususnya untuk pendidikan keluarga, terdapat beberapa ketentuan dalam 

Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas yang menegaskan fungsi 

dan peran keluarga dalam mencapai tujuan pendidikan yakni membangun 

manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur 

pendidikan sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan 

keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan (Pasal 10 Ayat 4). 

Dalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pendidikan 

keluarga itu merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa 

melalui pengelaman seumur hidup. Pendidikan dalam keluarga memberikan 

keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai moral dan aturan-aturan 

pergaulan serta pandangan, keterampilan dan sikap hidup yang mendukung 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kepada anggota keluarga yang 

bersangkutan. Selanjutnya, dalam penjelasan ayat 5 pasal 10 ditegaskan bahwa 

pemerintah mengakui kemandirian keluarga untuk melaksanakan upaya 

pendidikan dalam lingkungan sendiri.
36

 

 Berdasarkan undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan 

peran pendidikan keluarga adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh orang 
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dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengelaman yang diberikan oleh 

orang tua terhadap anak dalam lingkungan keluarga tetapi kebanyakan sekarang 

ini yang menjadi harapan bangsa hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. Di 

mana belum ada kesadaran yang dimiliki oleh orang tua terhadap fungsi dan 

perannya sehingga hal yang tidak kita inginkan terjadi pada anak.  

 Sebagaimana diketuhui bahwa secara faktual anak lahir dalam keadaan 

suci, sehingga evolusi perkembangan biologis dan psikologis memerlukan proses 

sosialisasi dari orang-orang terdekatnya. Bahkan keluarga juga menjadi tempat 

sosialisasi bagi orang-orang dewasa, di mana satu sama lain bisa memberikan dan 

menerima seperangkat pola bereprilaku yang diinginkan satu sama lain. 

Sosialisasi ini menjadi penting ketika anak sudah cukup umur untuk memasuki 

kelompok lain di luar keluarga, fondasi dasar kepribadiannya sudah ditanamkan 

secara kuat. Salah satu dari sekian banyak keluarga untuk mensosialisasikan anak 

adalah melalui pemberian model bagi anak. Anak belajar menjadi laki-laki, suami 

dan ayah terutama melalui tempat tinggal dan hidup bersama dengan keluarga 

yang dipimpin oleh seorang laki-laki, suami dan ayah. Sosialisasi akan 

menemukan kesulitan bila model semacam itu tidak ada dan bila anak hanya 

mengandalkan diri pada model yang disaksikan dalam keluarga lain. Tidak ada 

pengganti ayah atau ibu yang sungguh memuaskan. Orang-orang dewasa juga 

kadang-kadang masih menjadikan orang dewasa lainnya sebagai model.
37

 

 

G. Makna Keluarga dalam Perspektif Al-Qur’an 

Mengidentifikasi keluarga dalam al-Qur’an dengan kata al-usrah 

(sebagaimana dalam budaya Timur) ternyata tidak ditemukan, karena al-Qur’an 
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tidak menggunakan al-ahl artinya ahli rumah, keluarga, dan familia.
38

 Sebenarnya 

juga terdapat kata-kata lain yang merujuk kepada keluarga, diantaranya adz-

dzurriyyah, namaun kata ini lebih cenderung pada keturunan bukan keluarga. 

Sebagaimana Allah swt. berfirman di dalam Qs. Al-Furqan/ 25: 74, sebagai 

berikut: 

                              

   

Terjemahnya: 

‚Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada 
Kami istri-istri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), 
dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa‛.

39
 

Kemudian kata ar-rahth dan kata ini lebih cenderung bermakna kaum, 

bahkan di dalam al-Qur’an bermakna pemuda.
40

 Selain itu juga terdapat kata al-

qurba atau dzaw al-qurba, namun kata al-qurba memiliki kecenderungan makna 

pada kerabat atau keluarga besar, namun yang dimaksud keluarga di sini adalah 

keluarga inti. 

Kata al-ahl yang merupakan transliterasi lebih sesuai dengan kata 

keluarga, sehingga di dalam al-Qur’an memiliki arti penduduk, pemilik, dan 

keluarga.
41

 Sebagaimana Allah swt. berfirman di dalam al-Qur’an: 

               

 

Terjemahnya: 

 ‚Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Lut) dengan gembira 
(karena) kedatangan tamu-tamu itu‛.

42
 (Qs. Al-Hijr/15: 67). 

 

                                                             
38

Umar Faruq Tharik, Konsep Keluarga dalam Al-Qur’an.(Cet. 1; Probolingg: 

ISTI’DAL, 2015), h. 4. 

39
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya,  h. 367. 

40
Umar Faruq Tharik, Konsep Keluarga dalam Al-Qur’an, h. 4. 

41
Umar Faruq Tharik, Konsep Keluarga dalam Al-Qur’an, h. 4. 

42
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 266. 
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Terjemahnya: 

‚Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 
mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka 
sungguh ia telah berbuat dosa yang besar‛.

43
 (Qs. An-Nisa/ 6: 48). 

 

                                   

                       

Terjemahnya: 

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

44
 (Qs. At-Tahrim / 66: 6). 

Ayat-ayat di atas menjelaskan pengertian keluarga sesuai dengan 

penamaan di dalam Al-Qur’an diantaranya meliputi al-ahl, adz-dzuriyyah, ar-

raht, dan al-qurba. Dan kesemuanya ini mempunyai payung hukumnya tersendiri 

di dalam Al-Qur’an dan mempunyai penjelasan tersendiri pula. 

 

H. Fungsi Keluarga 

Ada beberapa fungsi keluarga sebagai berikut : 

1. Fungsi Pengaturan Seksual 

 Keluarga adalah lembaga pokok, yang merupakan wahana bagi 

masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan keinginan seksual. 

Kehidupan seksual yang teratur dan terlindung nyata-nyata menjadi pilihan 

kehidupan manusia. Dorongan-dorongan seksual yang perlu mendapatkan 

penyaluran diupayakan untuk difasilitasi antara individu-individu yang memiliki 
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Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 87. 

44
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 561. 
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kecenderungan dan komitmen untuk saling memenuhi kebutuhan antara satu 

sama lain. 

2. Fungsi Reproduksi 

 Salah satu akibat dari hubungan seksual adalah mendapatkan keturunan. 

Dengan demikian dalam keluarga terdapat fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi 

ini bisa dikatakan sebagai fungsi regenerasi di mana pasangan dalam keluarga 

berkeinginan melanjutkan generasi yang tumbuh dengan hak-hak dan kewajiban 

keluarga yang bersangkutan. 

3. Fungsi Sosialisasi 

 Sebagai mana diketahui secara faktual bahwa anak dilahirkan dalam 

keadaan suci, sehingga evolusi perkembangan biologis dan psikologis 

memerlukan proses sosialisasi dari orang-orang terdekatnya. Salah satu dari 

sekian banyak cara keluarga untuk mensosialisasikan anak adalah melalui 

pemberian model kepada anak. 

4. Fungsi Afeksi 

 Salah satu dari kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih 

sayang atau rasa cinta. Harton dan Hunt mengutip hasil penelitian ilmiah yang 

dilakukan para ahli psikologi menunjukkan, misalnya bahwa penyebab utama 

gangguan emosional, misalnya masalah perilaku dan kesehatan fisik terbesar 

adalah ketiadaan cinta yakni tiada sara kehangatan, hubungan kasih sayang 

dalam suatu lingkungan asosiasi yang intim.
45

  

5. Fungsi Penuntasan Status 

 Dalam memasuki sebuah keluarga, seseorang mewarisi suatu rangkaian 

status. Seseorang diserahi beberapa status dalam keluarga, berdasarkan umur, 

jenis kelamin, urutan kelahiran, dan lain-lain. Pada awalnya seorang anak 
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Abdul Latif, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan, h. 21.  
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biasanya menjadi sosok ideal untuk dijadikan referensi masa depannya adalah 

orang-orang terdekatnya misalnya bapak, ibu dan saudara. Walaupun mungkin 

selanjutnya hubungan dengan kelompok orang yang, lebih luas akan merubah 

sosok yang menjadi panutan untuk menetapkan model status sosial. Namun tidak 

terdapat individu yang tetap menjadikan keluarga sebagai keinginan awal 

sekaligus keinginan ideal. 

6. Fungsi Perlindungan 

 Dalam setiap masyarakat, keluarga memiliki perlindungan fisik, 

ekonomis, dan psikologis bagi seluruh anggotanya. Keluarga akan memberikan 

peluang-peluang bahkan menghindarkan rintangan-rintangan yang akan 

mengganggu sebagai anggota keluarganya untuk mendapatkan hak fisik, 

ekonomi, dan psikologis. Biasanya anggota keluarga akan saling merasakan 

kebahagiaan atau penderitaan anggota-anggotanya satu sama lain. Kebahagiaan 

salah seorang anggota keluarganya akan menimbulkan rasa puas terhadap 

anggota keluarga yang lain. 

7. Fungsi Ekonomis 

 Keluarga merupakan unit ekonomi yang akan memberikan kebutuhan-

kebutuhan ekonomi seluruh anggota keluarganya. Para anggota keluarga bekerja 

sama sebagai team untuk menghasilkan sesuatu yang secara ekonomis berguna 

untuk kelangsungan hidup seluruh anggota keluarganya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi 

ini adalah jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan 

induktif.
1
 Artinya bahwa peneliti ingin mencoba menggambarkan realitas yang 

terjadi di lapangan sesuai dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh seorang 

peneliti, baik itu dalam bentuk wawancara, observasi, dokumentasi dan lain 

sebagainya. Sedangkan di sisi lain metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dimana memandang 

realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, penuh makna, dinamis, dan 

hubungan gejala bersifat interaktif.  

 Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
2
 

Artinya bahwa penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif melalui hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti maupun dari hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh seorang peneliti sehingga dideskripsikan dalam bentuk tulisan 

maupun dalam bentuk ucapan.  

Berdasarkan pandangan di atas, maka disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan 

                                                             
1
Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Makassa: Alauddin 

University Press, 2013), h. 37. 

2
S. Margono dalam Bogdan dan Tylor, Metodologi Penelitian Pendidikan  (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2007), h.35. 
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fenomena - fenomena yang terjadi di lapangan yang sesuai dengan realitas yang 

dialami oleh objek penelitian. Maka dari pada itu, sesuai dengan pendefinisian di 

atas peneliti mencoba menggambarkan tentang fenomena-fenomena yang 

berkaitan dengan pola asuh anak dalam keluarga muslim di Desa Bidara 

Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang menjadi sasaran dalam penelitian ini terdapat di 

Desa Bidara Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa 

Tenggara Timur. Ada beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi peneliti 

sehingga memilih lokasi tersebut menjadi lokasi penelitian, yaitu: 

 1). Dilihat dari judul yang diangkat oleh peneliti maka belum ada satu 

orang pun mahasiswa melakukan penelitian di lokasi tersebut, 

sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi 

tersebut dan sekaligus memperkenalkan kepada pembaca tentang pola 

asuh anak dalam keluarga muslim di Desa Bidara. 

 2). Lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti sehingga peneliti 

tidak dituntut biaya studi lapangan yang cukup besar bila 

dibandingkan peneliti melakukan penelitian di tempat lain. 

 3). Sumber data atau informasi dari penelitian ini mudah didapat, karena 

adanya keterbukaan dari masyarakat setempat. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pendekatan keilmuan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan 

perspektif peneliti dalam pembahasan objek penelitian.
3
 Maka dalam penelitian 
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Muljono Domopulii, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Edisi Revisi (Cet. I; 

Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 16. 
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ini, peneliti menggunakan pendekatan keilmuan karena sasaran utama dalam 

penelitian ini adalah orang tua dari seorang anak, dengan menganalisis 

bagaimana cara mendidik anak. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua 

kategori sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data utama yang diperoleh peneliti secara langsung, 

data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan narasumber. Menurut 

Saifuddin Azwar data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari 

objek penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.
4
 Secara teknis informan 

adalah orang yang dapat memberikan penjelasan yang lebih detil dan 

konferhensif mengenai apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana dan mengapa. 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah: Orang Tua dari anak 

tersebut yaitu: 1). Muslimin, 2). Ramli, 3). Badri Laga, 4). Adam Peka, 5). Alfons 

Ara, 6). Ishak Ibi, 7). Bahria Barek, 8). Safran, 9). Ismail Syukur, 10). Mastura 

Abdullah, 11). Nurdin Saka, 12). Khairunnisa Ibrahim, 13). Kadir Mado, 14). 

Adam Koda, 15). Amir Pati, 16). Tau Ansar, 17). Umi Jamaludin, 18). Abu Talib, 

19). Hartono Ayub, 20). Lukman Hamid, 21). Hamid Ola, 22). Tua Hamid, 23). 

Daud Abdur Kadir, 24). Ismail Muslimin, 25). Rasyid , 26). Ibrahim Abdullah, 

27). Mansur Abdullah, 28). Fani Faisal, 29). Lukman Gola, 30). Risal Ayub, 31). 

Ibrahim Syukur, 32). Doni Date Ama, 33). Mastura Menung , dan 34). Fauzia 

Peni. 
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Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Edisi IV (Cet. II; Yogyakarta: 

PT. Andi Offset, 1993), h. 2 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data Sekunder terdiri dari pustaka-pustaka yang memiliki 

relevansi dan menunjang penelitian ini yaitu: berupa buku, majalah, koran, 

internet, serta sumber data yang lain yang dapat dijadikan sebagai data 

pelengkap. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode Pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
5
 Dalam hal ini, 

sesuai dengan judul skripsi yang kami angkat maka yang menjadi observasi kami 

yaitu keluarga muslim yang berada di Desa Bidara Kecamatan Adonara Tengah. 

Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi dan pihak yang 

terobservasi disebut terobservasi.
6
 Sedangkan dalam pandangan lain mengatakan 

bahwa observasi ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian karena 

mengingat bahwa tidak semua penelitian menggunakan metode ini dalam 

meneliti dan di sisi lain observasi ini juga memerlukan waktu yang cukup lama 

apabila ingin melihat suatu masalah sampai pada akar permasalahan dan sampai 

pada proses perubahannya, dan pengamatan ini dapat dilakukan tanpa 

pemberitahuan kepada objek penelitian.
7
 Kemudian dengan adanya metode ini 

bukan hanya hal-hal yang akan didengar saja yang dapat dijadikan informasi 

                                                             

5
S. Margono dalam Bogdan dan Tylor, Metodologi Penelitian Pendidikan, h.158. 

6
Abdurrahman Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Cet.II; 

Jakarta: Rineka Cipta, 2011),h. 104. 
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Reneka Cipta, 2006), h. 62. 
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tetapi juga gerakan-gerakan dan raut waja pun dapat dijadikan sebagai salah satu 

hasil penelitian. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan 

informan atau subjek penelitian.
8
 Pada hakikatnya wawancara merupakan 

kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau 

tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian 

terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain 

sebelumnya. 

Sedangkan menurut Susrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang 

perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan teknik interview dan juga 

kuesioner adalah sebagai berikut: 

a). Bahwa subjek ( Responden ) adalah orang yang paling tahu tentang 

dirinya sendiri. 

b). Bahwa apa yang ditanyakan oleh subjek dalam penelitian adalah benar 

dan dapat dipercaya. 

c). Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyan yang 

diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang 

dimaksudkan oleh si peneliti.
9
 

Jadi berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa 

metode wawancara merupakan sebuah metode dalam penelitian yang dilakukan 

oleh seorang peneliti dalam bentuk tanya jawab untuk mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat oleh seorang peneliti. 

                                                             
8
Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 184. 

9
Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 185. 
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Maka dari proses tanya jawab yang saya lakukan dalam penelitian ini seputar 

pola asuh orang tua. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data yang dimanfaatkan 

untuk melengkapi penelitian, baik itu berupa sumber tertulis, film, gambar, dan 

karya-karya monumental, yang kesemuanya itu memberikan informasi bagi 

proses penelitian.
10

 Dalam artian bahwa dokumentasi merupakan salah satu 

teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi pada saat 

peneliti melakukan penelitian yang berhubungan dengan pola asuh orang tua 

dalam keluarga muslim di Desa Bidara.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data dalam sebuah penelitian.
11

 Oleh sebab itu, berdasarkan 

pendefinisian maka alat yang digunakan untuk mempermuda peneliti dalam 

penelitian lapangan kali ini yang berkaitan dengan pola asuh orang tua dalam 

keluarga muslim di Desa Bidara adalah: buku catatan, pulpen, kamera, alat 

perekam, dan pedoman wawancara. 

 

F. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data  

Analisis data dalam sebuah peneliti sangat dibutuhkan karena merupakan 

bagian yang sangat penting dalam menentukan beberapa langkah penelitian 

sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan terhadap 

data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa, kemudian 

dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu 
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Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 190. 

11
Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 120. 
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kebenaran. Sehingga data yang diperoleh memberikan gambaran baru ataupun 

menguatkan gambaran data yang sudah ada.
12

 

Sebagian besar data yang diperoleh digunakan untuk membahas 

penelitian ini yang bersifat kualitatif. Artinya bahwa data kualitatif merupakan 

data yang bersifat abstrak atau tidak terukur, pola asuh orang tua. Oleh karena 

itu dalam memperoleh data tersebut maka penulis menggunakan metode 

pengelolaan data yang bersifat kualitatif, sehingga dalam pengelolaannya penulis 

menggunakan beberapa teknik analisis data sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksudkan disini adalah proses pemilihan, pusat 

perhatian pada penyederhanaan, dan informasi yang memunculkan dari catatan-

catatan tertulis di lapangan.
13

 Redaksi data ini diharapkan dapat 

menyederhanakan data yang diperoleh agar dapat memberikan kemudahan untuk 

peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitiannya. Artinya bahwa seluruh hasil 

penelitian di lapangan yang telah dikumpul, kemudian dipilih kembali untuk 

menentukan data mana yang paling tepat untuk digunakan bagi para pembaca. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data menurut Matthew dan Michael adalah sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan mengambil tindakan. Dari penyajian datanya maka diharapkan dapat 

memberikan kejelasan terhadap data pendukung. 
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P. joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, h. 106 

13
Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif  (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2007), h. 

96 
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3. Teknik Analis Perbandingan (Komparatif) 

Dalam teknik penelitian ini penyajian data yang telah diperoleh di 

lapangan secara sistematis dan mendalam, kemudian membandingkan satu data 

dengan data yang lain sebelum melakukan sebuah kesimpulan. 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drewing/Vervication). 

Penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah penulis mulai mencari 

benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

memungkinkan, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan terakhir tergantung 

pada besarnya kumpulan-kumpulan data yang dicatat di lapangan, pengkodean, 

penyimpangan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan 

penelitian dan tuntutan responden. Penarikan kesimpulan hanyalah bagian dari 

suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.
14

 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data penelitian kualitatif dapat diuji dengan 

menggunakan uji credibility (validitas internal), transferability (validitas 

eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas).
15

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pengujian keabsahan 

data ialah uji kredibilitas data dan kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif diantaranya dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis 

kasus negatif, dan member check. 
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Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, h. 97 

15
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Cet. 22; Bandung: ALFABETA, 2015), h. 366. 
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1. Perpanjangan Pengamatan 

Yang dimaksud dengan perpanjangan pengamatan adalah peneliti kembali 

ke lapangan untuk melakukan pengamatan, mewawancarai ulang dengan sumber 

data yang telah ada maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan 

diharapkan hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, 

semakin akrab, semakin terbuka, dan saling mempercayai sehingga tidak ada 

informasi yang disembunyikan. 

Dan dengan perpanjangan pengamatan, peneliti mengecek kembali apakah 

data yang telah diperolehnya merupakan data yang sudah benar atau masih salah. 

Bila data yang diperoleh setelah dicek kembali pada sumber data asli dan sember 

data lain ternyata tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan ulang 

sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. 

2. Meningkatkan Ketekunan  

Meningkatkan ketekunan merupakan pengamatan lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan uraian 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dan sebagai salah satu 

bekal untuk peneliti dalam meningkatkan ketekunan dengan cara membaca 

referensi buku maupun hasil penelitian maupun dokumentasi yang terkait dengan 

hasil penelitian. Dengan membaca itu maka wawasan peneliti akan semakin 

bertambah dan lebih tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data 

yang ditemukan itu benar, dipercaya atau sebaliknya. 

3. Triangulasi  

Triangulasi dalam penelitian ini adalah sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka dari pada itu 

terdapat triangulasi sember, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi 

waktu. 
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Tringulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Trigulitas teknik 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu adalah menguji kredibilitas data, dan 

dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, 

observasi maupun teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. 

Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi menurut Moleong 

adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai bandingan terhadap 

data tersebut. Sedangkan menurut Denzin membedakan empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik, dan teori.
16

 

Penelitian menggunakan triangulasi sumber data dilakukan dengan 

membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan dengan cara yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan 

membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara. 

4. Analisis Kasus Negatif 

Yang dimaksud dengan kasus negatif ialah kasus yang tidak sesuai atau 

berbeda dari hasil pada titik tertentu. Melakukan analisis kasus negatif 

merupakan pencarian data yang berbeda atau tidak sesuai dengan data yang telah 

ditemukan oleh peneliti. Dan apabila data yang telah ditemukan tidak ada 

perbedaan atau tidak sesuai dengan hasil temuan, maka data tersebut sudah dapat 

dipercaya. 

 

 

                                                             
16

Molong, Lexy J. Metode penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005), h. 330. 
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5. Menggunakan Bahan Referensi 

Menggunakan bahan referensi yang dimaksud adalah adanya data 

pendukung yang digunakan untuk memperkuat data yang telah didapat oleh 

peneliti. Misalnya, data wawancara perlu dibuktikan dengan rekaman wawancara 

dan data interaksi manusia dibuktikan dengan dokumentasi. 

6. Mengadakan Member Check 

Member check merupakan proses pengecekan data yang didapat oleh 

peneliti kepada objek penelitian. Tujuan dari member check ialah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang telah diperoleh sesuai dengan data atau 

informasi dari objek penelitian dan akan digunakan dalam penulisan laporan hasil 

penelitian. Cara yang digunakan adalah peneliti kembali ke pemberi informasi 

atau melalui forum diskusi kelompok. 
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BAB IV 

 

POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA MUSLIM DI DESA BIDARA 

KECAMATAN ADONARA TENGAH KABUPATEN FLORES TIMUR NUSA 

TENGGARA TIMUR 

 

A. Sejarah Desa Bidara dan Periode Kepemimpinan Desa 

1. Sejarah Pembentukan Desa Bidara 

Bidara Balaweling-Leda’ Riang Tukan. Akibat perang saudara di Seram 

(Maluku) antara Raja Bela Oning dan Tuan Notan Boi Taran, maka sebagian 

warga keturunan Seram Goran berlayar ke Arah Barat dan menetap di Kepulauan 

Sunda Kecil (NTT). 

Khusus di wilayah Wewit masuklah suku Seram Goran bernama Tuan 

Arakian Otu Ata Seram yang diterima oleh petinggi Wewit dan Tada dan 

menempati Balaweling-Riang Tukan, maka diutuslah Nuba Bungsu Arakian Dani 

Olak (sebagai Sapan) dan bertindak serta bertanggung jawab kepada Nuba 

Subang Purunama (sebagai Jong) untuk Nugu Jaga warga Seram Goran dari 

gangguan keamanan Ata Paji.
1
 

Terbentuknya Riang Borot keturunan Soko Sabong Ama terdiri dari tiga 

putra dengan isteri Tuto Klewan. 

1). Igo Riang Sina (Anak Sulung) dengan keturunan sekarang Beliko 

Belol’ong berfungsi sebagai Ola Bisara (Pemerintah) 

2). Raya Payong (Anak Tengah) keturunan sekarang suku Beliko Tukan 

berfungsi sebagai Guan Gaha Mula Doung Ta’o Tiwan Lali Duli. 

                                                             
1
Amir Pati, Tokoh Adat. Wawancara di Desa Bidara. Pada tanggal 15 September 2020. 
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3). Sabong Suba Raya (Anak Bungsu) Keturunan sekarang Suku Beliko 

Rer’eng berfungsi sebagai Niu Bating Nugu Jaga Duli Lali Teti Lewo 

Tana. 

Akibat pembunuhan Raja Begu di Adonara oleh Soge Lakarowe (Tada) 

atas permintaan suku Lamataun, maka warga Lamataun diasingkan di Tada, 

kemudian pindah dari Tada ke tanah Ulayat suku Beliko Tukan (Dusun 

Adonara). 

Untuk menjamin keselamatan warga Lamataun dari serangan Ata Paji, 

maka diutuslah anak terakhir dari Subang Sabong Raya bernama Wainoke untuk 

menempati Riang Borot.  

 Sejak tahun 1979 sampai tahun 2000 (Era Reformasi) yang menjabat 

sebagai Kepala Desa Baru Wewit yang ke III adalah Bapak M.A. Hanafi. Maka 

Pada bulan Oktober, Kepala Desa M.A Hanafi mengusulkan adanya pemekaran 

Desa kepada Bapak Bupati Flores Timur Cq. Camat Adonara Barat Drs. Simon 

Sina Ritan. Pada waktu itu Bapak camat Drs. Simon Sina Ritan menghendaki 

harus adanya rapat umum yang diselenggarakan aparat Desa Wewit, dengan 

agenda yakni pemekaran Desa Wewit menjadi :  

1). Desa Wewit tetap menjadi desa induk dengan pusat pemerintahan di 

desa Wewit     

2). Desa hasil pemekaran Bidara dengan pusat pemerintahan desa di  

Bidara 

Pada tanggal Sebelas bulan Maret tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan 

Puluh Sembilan, digelarnya Musyawarah Desa bersama tokoh masyarakat dan 

tim pemrakarsa di Balai Desa Wewit untuk membahas pemekaran Desa Wewit 

tersebut. 
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Musyawarah Desa berhasil menyelesaikan adanya pemekaran Desa. Pada 

bulan Agustus tahun 1999, maka terbit Surat Keputusan Menteri dalam Negeri 

tentang Desa Bidara menjadi desa definitif dengan wilayah administrasi :  

1). Bidara 

2). Balaweling 

3). Adonara Lamataun.
2
 

Kepala Pemerintahan Desa Bidara yang pertama adalah Petrus Migo 

Seran yang memerintah pada tahun 2001-2006. Kemudian pada tahun 2007 

dilakukan pemilihan kepada pemerintahan Desa yang baru. Maka pada tahun 

2007, Saudara Usman Ismail terpilih sebagai kepala Pemerintah Desa yang baru 

dan menggantikan Kepala Pemerintahan Desa yang sebelumnya yakni Petrus 

Migo Seran . Usman Ismail sebagai Kepala Pemerintah Desa yang kedua, yang 

memerintah dari tahun 2007-2013, Setelah masa kepemimpinannya berakhir 

kemudian dilakukan pemilihan Kepala Pemerintahan Desa yakni pada tahun 

2014, dan Saudara Usman Ismail sebagai salah satu calon dalam pemilihan 

Kepala Pemerintah Desa tersebut. Pada pemilihan Suadara Usman Ismail terpilih 

kembali sebagai kepala pemerintahan Desa yang kedua kalinya dan menjabat 

kembali pada tahun 2014-2020. 

Berkaitan dengan pembangunan Gedung Balai Desa Bidara sebagai 

kantor dari pemerintah Desa Bidara didirikan pada masa periode pemerintahan 

kepala desa yang kedua, yakni Usman Ismail, pada tahun 2008. 

Kelembagaan Struktur Pemerintahan Desa pada awal pemerintahan baru 

Desa Bidara mencakupi 3 (Tiga ) Dusun dan 5 (Lima) RT, yakni Dusun Bidara 2 

(dua) RT, Dusun Balaweling 1 (satu) RT, Dusun Adonara 2 (dua) RT, dengan 

                                                             
2
Sumber Data: Arsip Desa Tentang Sejarah Pemekaran Desa Bidara. 15 September 2020. 
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jumlah penduduk sebanyak : 355 jiwa dari jumlah kepala keluarga sebanyak 71 

KK.  

Pada tahun 2001 pemerintahan Desa Baru Bidara menyelenggarakan 

proses pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa definitif sampai dengan 

pelantikan Kepala Desa terpilih Bulan Maret Tahun 2002 An. Petrus Migo Seran 

sebagai Kepala Desa definitif pertama periode 2001-2006, dan mengangkat 

Aparat Desa periode 2001-2006 yang terdiri dari :  

1) Sekretaris Desa: Lukas Mau Baha,  

2) Kaur pelaksana Teknis Urusan keuangan: Petrus Otu Belan, 

3) Kaur Pelaksana Teknis Urusan Pemerintahan: Dominikus Nama Otu, 

           4) Kaur Pelaksana Teknis Urusan Pemberdayaan dan Pembangunan:          

Usman Dawat,  

5) Syawal Syukur sebagai Kaur Pelaksana Teknis Urusan     

Kemasyarakatan,  

6)  Frans Tulit Ama Kepala Dusun I, 

7) Philipus Kedang sebagai Kepala Dusun II, dan  

8) Paulus Pati sebagai Kepala Dusun III.
3
 

2.   Sejarah Kepemimpinan Desa 

 Dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Desa Bidara telah 

melakukan 3 (tiga) kali pergantian kepemimpinan secara suksesi regular yakni 5 

(lima) tahun masa jabatan. 

Selama pemekarannya dipimpin oleh dua orang Kepala Desa seperti yang 

terdapat pada tabel di bawa, dengan masa kepemimpinannya yakni Pertus Migo 

Seran selama 5 tahun yang terhitung dari tahun 2001 sampai dengan 2006. 

Kemudian dilanjutkan oleh bapak kepala Desa Usman Ismail selama 10 tahun 

                                                             
3
Sumber Data: Arsip Desa Tentang Sejarah Pemekaran Desa Bidara. 15 September 2020. 
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dan menjabat selama dua periode yang terhitung dari tahun 2007 sampai dengan 

2020. 

 Kepemimpinan atau nama Pejabat Tinggi/Kepala Desa Bidara sejak 

terbentuk sebagai salah satu Desa definitif di Kecamatan Adonara Tengah 

Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 

 Nama-nama Kepala Desa di Desa Bidara dan Masa Jabatan. 

No Nama Status Jabatan Tahun 

1. Petrus Migo Seran Kepala Desa 2001 S/d 2006 

2. Usman Ismail Kepala Desa 2007 S/d 2013 

3. Usman Ismail Kepala Desa 2014 S/d 2020 
 

Tabel di atas menjelaskan tentang nama-nama pejabat pemerintahan yang 

pernah menjabat di Desa Bidara mulai dari terbentuknya sampai dengan 

memasuki tahun 2020. Dan nama-nama pejabatnya seperti yang tertera pada 

tabel di atas. 

 

B. Kondisi Desa Bidara 

1. Kondisi Geografis 

Desa Bidara adalah salah satu Desa di wilayah Kecamatan Adonara 

Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur dari hasil pemekaran 

Desa wewit sejak masih dalam wilayah Administrasi Kecamatan Adonara Barat. 

Dan terletak agak strategis yang dilewati jalur Trans Nasional Waiwadan 

(Kecamatan Adonara Barat)-Waiwerang (Kecamatan Adonara Timur). 

Letaknya yang agak strategis berada di Kecamatan Adonara Tengah 

dengan jarak ± 3,84 KM dan ± sekitar 8 KM dari Kecamatan Adonara Barat dan 

Kecamatan Adonara Timur dengan kondisi pemukiman yang sedikit berbukit 



64 
 

 
 

serta luas wilayah yang agak luas untuk perkebunan dan tingkat kelembapan 

yang cukup tinggi untuk pertumbuhan tanaman perkebunan; kemiri, kopi, pinang, 

vanili, cengkeh, pala, lada dan tumbuh-tumbuhan unik lain yang secara alami 

tumbuh dan berkembang dan memiliki nilai estetika sebagai tanaman hias dan 

bernilai ekonomis. Batas-batas wilayah terdiri dari :  

a). Batas Wilayah Desa 

1). Utara : Desa Wewit (Desa Induk) 

2). Selatan : Desa Lewobele (Ibukota Kecamatan Adonara Tengah) 

3). Timur : Desa Wewit 

4). Barat : Desa Lewobele 

b). Luas Wilayah Desa 

1). Luas Wilayah    : 66,5 Ha 

2). Pemukiman dan pekarangan  : 19,5 Ha    

3). Lahan Kering    : 47 Ha 

4). LahanTidur    :  - Ha 

5). Perhutani     : - Ha 

c). Orbitrasi/Jarak Desa 

1). Jarak ke Ibu Kota Kecamatan  : 3 km 

2). Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan  : 30 menit 

3). Jarak ke Ibu Kota Kabupaten :  30 km 

4). Jarak tempuh ke Kabupaten :  1,5 menit 

6). Kendaraan yang digunakan :  Rod Dua/empat dan Motor 

Laut 

7). Ketinggian dari permukaan laut : 746/DPL (m) sumber 

Statistik (Adonara Tengah 

dalam Angka). 
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2. Kondisi Demografis 

Desa Bidara yang terbentuk ± 16 Tahun lalu dengan jumlah penduduk 355 

jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 71 KK mengalami perkembangan 

yang cukup signifikan ± mencapai 36% pertumbuhan penduduk dan ± 73% 

pertambahan jumlah kepala keluarga. 

3. Jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan / Agustus Tahun 

2020 sebanyak : 

a). Penduduk berdasarkan Jenis kelamin : 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Dusun KK Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Dusun I 50 86 85 171 

2. Dusun II 34 62 55 117 

3. Dusun III 40 81 83 164 

4 Dusun IV 38 56 76 132 

 Jumlah 162 285 299 584 
 

Pada Tabel di atas terlihat bahwa kepadatan penduduk desa Bidara 

tersebar ± 65% berada di dusun I dan III, dengan jumlah 171 orang di Dusun I 

yang terdiri dari laki-laki sebanyak 86 orang, perempuan sebanyak 85 orang, dan 

jumlah kepala keluarga sebanyak 50 KK. Di Dusun III dengan jumlah 167 orang 

yang terdiri dari laki-laki sebanyak 81 orang, perempuan sebanyak 83 orang, dari 

40 kepala keluarga, dan 35 % nya dusun II dan dusun IV. 
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b). Penduduk berdasarkan Pemeluk Agama. 

Tabel 3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama. 

No Dusun 

Jumlah KK Jumlah Jiwa 

Isla

m 

Kat

h 

olik 

Hi

nd

u 

Budh

a 

Prot 

Esta

n 

Isla

m 

Kat

h 

Oli

k 

Hi

nd

u 

Bu

d 

Ha 

Pro

tes

tan 

1 Dusun 

I 
22 28 0 0 0 76 95 0 0 0 

2 Dusun 

II 
3 31 0 0 0 9 108 0 0 0 

3 Dusun 

III 
38 2 0 0 0 158 6 0 0 0 

4 Dusun 

IV 
38 0 0 0 0 132 0 0 0 0 

Jumlah 101 61 0 0 0 375 209 0 0 0 
 

Pada Tabel di atas terlihat bahwa di Desa Bidara hanya terdapat dua 

agama yakni agama Islam dan agama Katholik dan untuk penyebaran Penduduk 

menurut Agama di Desa Bidara didominasi oleh Pemeluk Agam Islam yaitu : 

Islam sebesar 64,21% yang terdapat di IV Dusun yakni Dusun I 22 KK, di Dusun 

II 3 KK, di Dusun III 38 KK, dan di Dusun IV 38 KK dan Katholik sebesar 

35,78% yang terdapat di tiga Dusun yakni di Dusun I 28 KK, di Dusun II 31 KK, 

dan di Dusun III 2 KK.
4
  

                                                             
4
Sumber Data: Arsip Desa Tentang Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama. 15 

September 2020 
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Dengan jumlah KK yakni Islam sebanyak 101 dan Katholik 61. Dan 

dengan jumlah jiwa yakni 375 beragama Islam yang terdapat diempat Dusun 

yakni di Dusun I 76 jumlah Jiwa, di Dusun II 9 jumlah jiwa, di Dusun III 158 

jumlah jiwa, dan di Dusun IV 132 jumlah jiwa dan 209 yang beragama Katholik 

yang terdapat ditiga Dusun yakni di Dusun I 95 jumlah jiwa, di Dusun II 108 

jumlah jiwa, dan di Dusun III 6 jumlah jiwa. 

 

C. Gambaran Pelaksanaan Pola Asuh Anak dalam Keluarga Muslim di Desa 

Bidara Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara 

Timur 

Berdasarkan hasil observasi, pembagian kuesioner, dan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti, terhadap keluarga muslim yang ada di Desa Bidara, maka 

ada beberapa gambaran pelaksanaan pola asuh anak yang diterapkan oleh orang 

tua dari keluarga muslim yang ada di lokasi penelitian terhadap anak sebagai 

mana terdapat pada tabel di bawa ini. 

Tabel IV 

Gambaran Pelaksanaan Pola Asuh Anak. 

No Pola Asuh Gambaran Pelaksanaan Pola Asuh Anak 

1.  Otoriter a. Adanya hukuman fisik yang selalu diterapkan 

oleh orang tua terhadap anak. 

b. Adanya pemaksaan kehendak atau keinginan 

yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak.  

c. Banyaknya peraturan yang dibuat oleh orang 

tau dalam penerapan pola asuh. 

d. Tidak adanya musyawarah yang dibangun 

dalam rumah tangga dalam menyelesaikan 

sesuatu. 
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2. Permisif a. Kurangnya penanaman nilai agama. 

b. Kurangnya pengotrolan orang tua terhadap 

kehidupan sehari-hari anak. 

c. Kurangnya kesadaran orang tua akan 

pentingnya pendidikan terhadap anak. 

d. Tidak terlalu banyak peraturan yang diterapkan 

oleh orang tua. 

3. Demokratis a. Adanya komunikasi yang dibangun oleh orang 

tua dengan anak dalam menyelesaikan sebuah 

masalah.  

b. Adanya penanaman nilai-nilai kepatuhan yang 

baik kepada anak 

c. Orang tua mengakui adanya hak yang dimiliki 

oleh anak 

d. Adanya peraturan yang dibuat oleh orang tua 

dan disertai sanksinya. 
 

Tabel di atas merupakan gambaran pelaksanaan pola asuh anak yang 

diterapkan atau dilakukan oleh keluarga muslim di Desa Bidara Kecamatan 

Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, dan untuk 

penjelasan yang lebih rinciannya sebagai berikut: 

1. Pola Asuh Otoriter 

a). Adanya hukuman fisik yang selalu diterapkan oleh orang tua terhadap 

anak. 

Hukuman ini diterapkan oleh orang tua terhadap anak dipengaruhi 

orang tua merasa jengkel atau marah terhadap perilaku anak disaat 

anak tersebut melakukan sebuah kesalahan yang dapat merusak nama 
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baik keluarga atau sebaliknya seperti mencuri, disuruh mengerjakan 

pekerjaan rumah tapi anak tidak mau mengerjakannya.
5
 Tetapi di sisi 

lain hukuman ini juga diterapkan oleh orang tua terhadap anak disaat 

terjadi permasalahan di dalam rumah tangga, seperti masalah 

kebutuhan sehari-hari, dan pertengkaran antara kedua orang tuanya. 

b). Adanya pemaksaan kehendak atau keinginan yang dilakukan oleh 

orang tua terhadap anak.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penelitian yang 

berkaitan dengan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh orang tua 

terhadap anak, maka peneliti memperoleh informasi bahwa dengan 

ada pemaksaan tersebut, agar dalam proses kehidupan ke depan anak 

tidak lagi menjadi seorang pembangkang atau melawan terhadap 

perintah atau larangan yang diterapkan oleh orang tua 

terhadapnya.
6
Tetapi sesuai hasil pengamatan peneliti berkaitan 

dengan hal tersebut, sungguh sangat berbeda dari harapan orang 

tuanya. Bahkan dengan adanya pemaksaan tersebut membuat anak 

menjadi seorang pembangkang atau melawan terhadap perintah atau 

larangan dari orang tuannya. Tetapi di sisi lain, sebagian orang tua 

menerapkan sedikit kebebasan kepada anak dalam menentukan 

keputusan. Sehingga bisa dipahami bahwa tidak semua orang tua 

memaksakan kehendaknya untuk diikuti oleh anak. Tetapi sedikit 

kebebasan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak tidak secara 

mutlak sepenuhnya diserakan kepada anak melainkan adanya 

                                                             
5 Mastura Abdullah, Ibu Rumah Tangga. Wawancara di Desa Bidara. Pada tanggal 16 

September 2020. 

6
Kadir Mado, Petani (Kepala Keluarga). Wawancara di Desa Bidara. Pada tanggal 16 

September 2020. 
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pengontrolan yang dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk kasih 

sayang yang diterapkan kepada anak. 

c). Banyaknya peraturan yang dibuat oleh orang tua dalam penerapan pola       

asuh. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berkaitan dengan 

banyaknya peraturan yang dibuat oleh orang tua dalam penerapan pola 

asuh dengan tujuan agar anak mengikuti apa yang seharusnya 

diinginkan oleh orang tuanya.
7
 Artian bahwa orang tua membuat 

peraturan tersebut hanya sebagai pembius sehingga anak tidak 

melawan atau pembangkang terhadap yang diinginkannya. Tetapi 

berdasarkan pengamatan peneliti, berbanding terbalik dengan apa 

yang menjadi harapan orang tua dalam menerapkan pola asuh ini, 

justru anak menjadi seorang pembangkang, karena anak merasa sudah 

terbiasa dengan peraturan tersebut sehingga ia tidak mematuhinya. 

d). Tidak adanya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

memperoleh informasi bahwa tidak adanya musyawarah dalam 

menyelesaikan sebuah masalah yang didasari atas ketidak percayaan 

orang tua terhadap anak, karena adanya rasa gengsi yang tinggi 

dimiliki oleh orang tua apabila melibatkan anak dalam menyelesaikan 

sebuah masalah. Artinya secara tidak langsung orang tua tidak ingin 

mendengar keluh kesah yang dirasakan oleh anak ataukah lebih 

sederhana orang tua melepaskan tanggung jawabnya dalam mengasuh 

anak. Akan tetapi berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti, maka peneliti menemukan bahwa sebagian keluarga secara 

                                                             
7
Fauzia Peni, Ibu Rumah tangga. Wawancara di Desa Bidara. Pada tanggal 16 September 

2020. 
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suka rela mendengar keluh kesah yang menimpa anak atau orang tua 

melibatkan anak dalam menyelesaikan sesuatu yang berkaitan 

masalah rumah tangga mereka.  

2. Pola Asuh Permisif 

a). Kurangnya penanaman nilai agama. 

Kurangnya atau minimnya penanaman nilai agama dari orang tua 

terhadap anak, bukan dipengaruhi oleh ketidak inginan orang tua 

untuk menanamkan kepada anak, akan tetapi karena kurangnya atau 

hampir tidak ada sama sekali pemahaman orang tua terhadap nilai-

nilai yang terkandung di dalam ajaran agama. Di sisi lain dipengaruhi 

tingkat pendidikan orang yang sangat rendah, bahkan ada orang tua 

tidak pernah mengenyam dunia pendidikan sama sekali. Akan tetapi 

tidak menutup kemungkinan ada sebagian kecil orang tua 

menanamkan nilai-nilai agama kepada anak, karena orang tersebut 

memiliki sedikit pemahan atau pengetahuan terhadap nilai-nilai 

agama. 

b). Kurangnya pengontrolan orang tua terhadap kehidupan sehari-hari 

anak. 

Kurangnya pengontrolan orang tua terhadap anak dalam kehidupan 

sehari-hari karena dipengaruhi orang tua sibuk mencari nafkah untuk 

keberlangsungan hidup keluarganya. Rata-rata masyarakat muslim 

yang ada di Desa \Bidara berpenghasilan sebagai petani, dan bekerja 

mulai dari pagi sampai petang. Sehingga kehidupan anak kurang 

mendapat pengontrolan dari orang tuanya. Seperti yang dijelaskan 

pada nomor 2 bahwa tidak semua orang tua memberikan kebebasan 

kepada anak dalam mengambil keputusan. Artinya bahwa masih ada 
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orang tua yang memperhatikan tingkah laku anak dalam kehidupan 

keseharian. Misalnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti terhadap salah satu orang tua, yang menyatakan bahwa 

ada peraturan yang dibuat oleh orang tua dalam rumah tangga dengan 

tujuan agar rumah tangganya menjadi lebih harmonis dan penuh kasih 

sayang.
8
 

c). Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan terhadap 

anak. 

Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan terhadap anak 

dipicu karena mindset yang terbangun di masyarakat, bahwa untuk 

apa sekolah dan sebagainya, ujung-ujungnya jadi pengangguran, kursi 

pemerintah sudah ada yang mengisinya, mendingan menjadi buruh 

bangunan, buruh batu batako dan sebagainya, karena dengan menjadi 

buruh langsung menikmati hasilnya atau mendapatkan uang. Dari 

pada sekolah yang disibukkan dengan tugas, memakan biaya yang 

sangat banyak. Di sisi lain karena kurangnya sosialisasi dari 

pemerintah setempat atau masyarakat yang mengenyam dunia 

pendidikan seperti para sarjana akan pentingnya pendidikan bagi 

generasi yang akan datang. 

d). Tidak terlalu banyak peraturan yang diterapkan oleh orang tua. 

Berdasarkan hasil pengisian angket, observasi, dan wawancara 

terhadap beberapa orang tua yang menjadi sasaran dalam penelitian 

ini, maka peneliti menemukan bahwa banyak orang tua mengaku tidak 

terlalu banyak menerapkan peraturan yang dibuat dalam mengasuh 

anak, karena mereka beranggapan bahwa dengan tidak menerapkan 

                                                             
8
Hartono Ayub, Petani (Kepalah Keluarga). Wawancara di Desa Bidara. Pada tanggal 18 

September 2020. 
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banyak peraturan yang berkaitan dengan pola asuh dalam rumah 

tangga, maka akan memberikan sedikit kebebasan kepada anak dan 

tidak juga mengganggu perkembangan psikologi seorang anak, dan di 

sisi lain para orang tua beranggapan bahwa dengan menerapkan 

banyak peraturan bukannya membuat anak merasa takut, jerah atau 

menjadi anak yang taat kepadanya, tetapi akan membuat anak merasa 

tertekan dan akan mengganggu perkembangan psikologinya, seperti 

tidak terlalu berani dikhalayak ramai\, menjadi anak yang penakut, dan 

tidak menjadi seorang anak yang bertanggung jawab di kemudian hari. 

Menurut peneliti memang benar adanya dari apa yang disampaikan 

oleh para orang tua di atas, dalam artian bahwa anak harus diterapkan 

kebebasan, tetapi kebebasan dimaksud disini tidak berkonotasi dalam 

hal yang sifatnya negatif artinya bahwa kebebasan yang diterapkan 

oleh orang tua kepada anak tetapi di sisi lain orang tua harus 

mengawasi kehidupannya sehingga anak tersebut tidak melanggar 

peraturan yang dibuatnya maupun norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat, baik itu norma hukum, adat istiadat, maupun norma 

agama. 

3. Pola Asuh Demokratis 

a). Adanya komunikasi yang dibangun oleh orang tua dengan anak dalam 

menyelesaikan sebuah masalah.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti maka peneliti memperoleh informasi bahwa tujuan dari 

komunikasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak adalah 

supaya lebih menambah keakraban antara orang t\ua dengan anak, 

karena dengan itu orang tua bisa menunjukkan betapa besar tanggung 
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jawab sebagai orang tua dalam mendidik anak dan juga menunjukkan 

betapa besar kasih sayang yang diterapkan kepada anak.
9
 Menurut 

peneliti salah satu langkah yang harus dilakukan oleh orang tua untuk 

menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab dan rasa kasih sayang 

kepada anak yakni orang tua harus menjadi seorang figur atau teladan 

bagi anak-anak dalam proses menyelesaikan masalah yang dihadapi 

oleh anak. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada 

segelintir orang tua yang apatis atau lalai dari tanggung jawabnya 

sebagai orang tua dalam hal menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi anak. Banyak orang tua menganggapnya bahwa masalah 

yang dihadapi anak berarti bukan masalahnya dan mereka 

menyerahkan sepenuhnya kepada anak untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut dan mereka menganggapnya bahwa dengan 

jalan ini proses pembentukan kedewasaan seorang anak dengan 

sendirinya akan terbentuk.  

b). Adanya penanaman nilai-nilai kepatuhan yang baik kepada anak. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti yang berkaitan dengan adanya penanaman nilai-nilai 

kepatuhan kepada seorang anak dengan tujuan agar kelak di kemudian 

hari anak tersebut bisa berguna bagi keluarga pada khususnya dan 

masyarakat luas pada umumnya. Penanaman nilai-nilai ini dilakukan 

sedini mungkin kepada seorang anak, karena dengan penanaman 

sedini mungkin agar dalam proses pertumbuhan anak dan kelak 

membentuk sebuah rumah tangga sudah ada bekal yang berkaitan 

                                                             
9
Ibrahim Abdullah, Petani (Kepala Keluarga). Wawancara di Desa Bidara. Pada 

tanggal 18 September 2020. 
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nilai-nilai kepatuhan, sehingga nilai-nilai tersebut tinggal diekspor 

kepada regenerasinya.  

c). Adanya peraturan yang dibuat oleh orang tua dan disertai sanksinya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka          

peneliti menemukan tujuan yang berkaitan dengan pembuatan 

peraturan disertai sanksinya supaya ada efek jerah yang bisa 

diterapkan oleh orang tua terhadap anak, sehingga diharapkan anak 

tidak melakukan kesalahan yang sama kedua kalinya atau dengan kata 

lain jatuh di lubang yang sama. Menurut peneliti langkah yang 

dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh anak harus diajungkan 

jempol, karena dengan itu mereka bisa menunjukkan betapa besar 

tanggung jawab dan kasih sayang yang mereka berikan kepada anak.  

Secara umumnya peneliti menganggap bahwa gambaran tentang 

pelaksanaan pola asuh anak dalam Keluarga Muslim di Desa Bidara adalah 

kebanyakan orang tua kurang terlalu memahami bagaimana cara yang baik dalam 

mengasuh anak dan tidak mengetahui pula bagaimana pengaruh atau 

kontribusinya terhadap perkembangan anak di kemudian hari. Hal-hal ini terjadi 

atau faktor yang paling utama sehingga orang tua menerapkan pola asuh 

tersebut, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat atau pun 

kurangnya orang yang berpendidikan. Sehingga pola asuh yang diterapkan adalah 

pola asuh hasil warisan, dan yang lebih naifnya pola asuh yang menjadi warisan 

tersebut merupakan pola asuh yang membuat anak tidak bisa berkembang atau 

psikologinya terganggu, dalam artian bahwa pola asuh yang ditrerapkan adalah 

pola asuh otoriter. Maka yang menjadi ujung tombak untuk menjawab 

permasalahan yang berkaitan dengan pola asuh ini adalah dengan memperbanyak 
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orang yang berpendidikan, sehingga orang-orang yang berpendidikan ini yang 

kemudian menjadi contoh atau teladan dalam mengasuh anak. 

 

D. Pola Asuh yang Dominan Diterapkan dalam Keluarga Muslim di Desa Bidara 

Kecamatan Adonara Tengah. 

Bercermin pada hasil wawancara, pembagian kuesioner, dan observasi 

yang dilakukan oleh peneliti, yakni 34 orang dari jumlah 101 kepala keluarga 

(KK) muslim yang ada di Desa Bidara maka peneliti mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan Data yang dibutukan oleh peneliti sebagaimana yang 

termuat pada tabel di bawa ini. 

Tabel V 

Pola Asuh yang Dominan Diterapkan 

No Jenis Pola Asuh Jumlah 

1. Pola Asuh Otoriter 15 Orang 

2. Pola Asuh Permisif 8 Orang 

3. Pola Asuh Demokratis 11 Orang 

Jumlah 34 Orang 
 

Tabel di atas menjawab pertanyaan tentang pola asuh yang dominan 

diterapkan oleh keluarga muslim di Desa Bidara Kecamatan Adonara Tengah 

Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur. Pola asuh anak yang lebih 

dominan diterapkan oleh keluarga muslin di Desa Bidara adalah pola Asuh 

otoriter. Dimaksud dengan pola asuh otoriter adalah pola asuh yang 

menggunakan pendekatan yang sifatnya memaksa kehendak terhadap peraturan 

yang dibuat.  

Artinya bahwa orang tua yang ada di Desa Bidara memaksakan 

kehendaknya terhadap peraturan yang dibuatnya harus ditaati atau dituruti oleh 
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anak. Penjabaran pola asuh anak seperti terdapat pada tabel di atas yakni 15 

orang yang menggunakan atau menerapkan pola asuh otoriter dalam mengasuh 

anak. Kemudian pola asuh demokratis, dengan jumlah sampel yakni 11 orang, 

dan pola asuh permisif dengan jumlah sampel 8 orang. Adapun nama-nama orang 

tau yang menerapkan pola asuh dalam mengasuh anak terdapat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel VI 

Nama-nama Orang Tau yang Menerapkan Pola Asuh. 

No Jenis Pola Asuh Nama-nama Orang Tau yang Menerapkan 

Pola Asuh 

1 Otoriter a). Ismail Syukur 

b). Mastura Abdullah 

c). Nurdin Saka 

d). Khairunnisa Ibrahim 

e). Kadir Mado 

f). Fauzia Peni 

g). Adam Koda 

h). Amir Pati 

i). Tau Ansar 

j). Umi Jamaludin 

k). Muslimin 

l). Ramli 

m). Badri Laga 

n). Abu Talib 

o). Bahria Barek 

2.  Permisif a). Hartono Ayub 
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b). Lukman Hamid 

c). Hamid Ola 

d). Tua Hamid 

e). Ishak Ibi 

f). Daud Abdur Kadir 

g). Ismail Muslimin 

h). Rasyid  

3. Demokratis a). Ibrahim Abdullah 

b). Mansur Abdullah 

c). Fani Faisal 

d). Lukman Gola 

e). Risal Ayub 

f). Adam Peka 

g). Alfons Ara 

h). Ibrahim Syukur 

i). Safran 

j). Doni Date Ama 

k). Mastura Menung 
 

Sesuai dengan hasil observasi, pengisian kuesioner, dan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti, maka tabel di atas merupakan nama-nama keluarga 

muslin yang ada di Desa Bidara dalam menerapkan pola asuh anak sesuai dengan 

ciri-ciri pola asuh yakni otoriter 15 orang keluarga muslim, permisif 8 orang 

keluarga muslim, dan demokratis 11 orang keluarga muslim. 

Sedangkan objek yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 

101 kepala keluarga Islam yang ada di Desa Bidara, tetapi yang menjadi sasaran 

utama dalam penelitian ini adalah 34 orang kepala keluarga yang mempunyai 
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anak yang memiliki umur dari nol (0) sampai lima (5) tahun. Dari 34 kepala 

keluarga tersebut terdapat di empat Dusun yakni untuk Dusun Bidara dan 

Balawelin sebanyak 10 orang anak, dan untuk Dususn Lama Taun dan Riang 

Borot sebanyak 24 orang anak. Adapun keluarga muslim yang menjadi objek 

penelitian dalam penelitian ini berdasarkan Dusun seperti yang terdapat pada 

tabel di bawah: 

Tabel VII 

Keluarga muslim  yang menjadi objek penelitian berdasarkan Dusun. 

No Dusun Keluarga Muslim yang menjadi 

objek penelitian 

1.  Bidara Balaweling 

 

a). Muslimin 

b). Ramli 

c). Badri Laga 

d). Adam Peka 

e). Alfons Ara 

f). Ishak Ibi 

g). Bahria Barek 

h). Safran 

i). Ismail Syukur 

j). Fauzia Peni 

2. Lama Taun Riang Borod a). Mastura Abdullah 

b). Nurdin Saka 

c). Khairunnisa Ibrahim 

d). Kadir Mado 

e). Adam Koda 

f). Amir Pati 
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g). Tau Ansar 

h). Umi Jamaludin 

i). Abu Talib 

j). Hartono Ayub 

k). Lukman Hamid 

l). Hamid Ola 

m). Tua Hamid 

n). Daud Abdur Kadir 

o). Ismail Muslimin 

p). Rasyid  

q). Ibrahim Abdullah 

r). Mansur Abdullah 

s). Fani Faisal 

t). Lukman Gola 

u). Risal Ayub 

v). Ibrahim Syukur 

w). Doni Date Ama 

x). Mastura Menung 
 

Tabel di atas merupakan keluarga muslim yang menjadi objek dalam 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan Dusun tempat tinggalnya. 

Terdapat empat Dusun yang yang ada di Desa Bidara yang menjadi tempat dalam 

penelitian ini yakni Bidara Balaweling terdapat 10 orang keluarga muslim dan 

Lama Taun Riang borot terdapat 24 orang keluarga muslim. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah 

satu kepala keluarga yakni Nurdin Saka yang berkaitan dengan pola asuh 
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otoriter.
10

 Menurut pernyataannya bahwa pemaksaan kehendak yang dilakukan 

oleh orang tua terhadap anak dalam menerapkan sebuah peraturan sebagai efek 

jerah terhadap perilaku anak yang kemudian menyeleweng atau tidak sesuai 

dengan keinginan dan kehendak orang tuanya. tetapi menurut pengamatan 

peneliti, harapan dari orang tua dalam memaksakan kehendaknya untuk diikuti 

oleh seorang anak sangat berefek buruk terhadap perkembangan mental dari anak 

yang orang tuanya menerapkan pola otoriter. Sedangkan menurut pengakuan dari 

Khairunisa Ibrahim yang merupakan ibu rumah tangga terhadap penerapan pola 

asuh seperti ini karena supaya anak tidak menjadi pembangkang terhadap 

perintahnya.
11

 

Sedangkan orang tua yang menerapkan pola asuh permisif kepada anak 

berpendapat bahwa anak memiliki kebebasan tersendiri, kebebasan dalam 

memilih dan menentukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, maka orang tua 

tidak ikut terlibat dalam kehidupan keseharian anak, sehingga anak tumbuh dan 

berkembang menjadi seorang anak yang pembangkang dan tidak bertanggung 

jawab. Menurut Lukman Hamid alasannya penerapan pola asuh permisif kepada 

anak sebagai bentuk dorongan atau motifasi sehinga anak tidak selalu bergantung 

kepada orang tua. Beliau menginginkan anak tumbuh dan berkembang menjadi 

seorang yang bertanggung jawab terhadap dirinya, tetapi menurut pemahaman 

peneliti langkah yang diambil oleh Bapak Lukman Hamid sangatlah keliru dalam 

penerapan pola asuh terhadap anak, seharusnya beliau terapkan pola asuh 

demokratis kepada anak yakni dengan cara memberikan kebebasan tetapi 

dibaringi pengontrolan dari orang tuanya. 

                                                             
10

Nurdin Saka, Petani (Kepala Keluarga). Wawancara di Desa Bidara. Pada tanggal 18 

September 2020. 

11
Khairunisa Ibrahim, Ibu Rumah Tangga. Wawancara di Desa Bidara. Pada tanggal 18 

September 2020. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 

ada beberapa alasan sehingga orang tua lebih mendominasi menggunakan pola 

asuh otoriter dalam mengasuh anaknya yaitu: 

1. Faktor gen 

Bahwa masyarakat Desa Bidara sebagaian besar lahir dari keluarga 

yang memiliki pola asuh otoriter dalam mengasuh anaknya, sehingga 

berpotensi besar untuk mempengaruhi anaknya dan begitupula pada 

generasi selanjutnya. 

2. Faktor lingkungan 

Pada dasarnya lingkungan mempunyai potensi yang sangat besar 

untuk mempengaruhi seorang anak manusia, artinya bahwa 

masyarakat di Desa Bidara tinggal di lingkungan yang lebih 

mendominasi menggunakan pola asuh otoriter dalam mengasuh 

anaknya, maka hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada 

orang tua yang sebelumny menggunakan pola asuh permisif dan 

demokratis dalam mengasuh anaknya, sehingga lambat laun kan 

berpengaruh orang tua yang lain. 

3. Faktor anaknya 

Artinya bahwa tidak ada pola asuh lain yang bisa digunakan untuk 

memberi efek jerah terhadap seorang anak, tetapi dengah diterapkan 

pola asuh tersebut dapat mempengaruhi seorang anak baik itu secara 

pesikis maupun psikolaginya, bakan membuat anak lebih melawan 

terhaap orang tuanya. 
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E. Gambaran Perilaku Anak dari Pola Asuh dalam Keluarga Muslim di Desa 

Bidara Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara 

Timur. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama di lokasi 

penelitian maka gambaran perilaku anak dari penerapan pola asuh yang dilakukan 

oleh keluarga muslim di Desa Bidara Kecamatan Adonara Tengah terdiri dari : 

1. Pola Asuh Otoriter 

Seperti yang diketahui bahwa pola asuh otoriter merupakan sebuah pola 

asuh yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak, di mana dalam pola 

asuh ini orang memaksakan kehendak atau keinginannya haru diikuti atau ditaati 

oleh anak. Artinya bahwa seorang anak tidak memiliki kebebasan sama sekali 

dan dunia yang dimiliki oleh seorang anak direngguk oleh orang tuanya. Pada hal 

ini ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik maupun psikologi 

seorang anak. Demikian juga dilakukan oleh keluarga muslim yang ada di Desa 

Bidara, sehingga dengan orang tua menerapkan pola asuh ini, maka ada beberapa 

gambaran perilaku anak yang bisa kami dapat adalah: 

a). Anak kurang percaya diri dimuka umum. 

Anak kurang percaya diri karena tekanan yang diberikan oleh orang tua 

dalam pengasuhan sangatlah besar sehingga mengganggu 

perkembangan mental seorang anak. Hal ini dibuktikan ketika dalam 

proses belajar mengajar di sekolah, terdapat beberapa anak yang 

mampu bernyanyi di depan teman-temannya bila dibandingkan dengan 

teman-temannya yang lain. Sesuai dengan hasil pengamatan peneliti 

rata-rata anak yang mampu menyanyi di depan teman-temannya 

merupakan anak yang orang tuanya tidak menerapkan pola asuh 

otoriter dalam mengasuh anak.  
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b). Anak sering di luar dari pada di rumah 

Sesuai pengamatan peneliti anak yang sering di luar rumah karena 

orang tua sering memberikan hukuman fisik kepada anak, sehingga 

membuat anak merasa tidak nyaman dan takut apabila berada di 

rumah, sehingga membuat anak untuk mencari perlindungan dan 

kenyamanan di luar rumah. 

c). Anak tidak mendengar nasehat orang tua 

Anak tidak mendengar nasehat orang tua karena orang tua selalu 

memberikan mereka hukuman fisik setiap anak melakukan kesalahan 

dan membuat anak merasa terbiasa dengan hukuman fisik tersebut. 

Sehingga kapan saja anak bisa melakukan kesalahan karena sudah 

terbiasa dengan hukuman dari orang tuanya. 

d). Anak menjadi teperamental 

Anak menjadi teperamental karena pola asuh yang diberikan oleh 

orang tua terlalu memaksa keinginannya sehingga menyebabkan anak 

terganggu perkembangan psikologi dan anak menjadi seorang yang 

penakut atau tidak berani dalam kehidupan keseharian.  

e). Bahkan ada anak yang berani memukul orang tuanya. 

Kejadian ini sungguh sangat memprihatinkan karena seorang anak 

berani memukul orang tua, bahkan hal ini melanggar norma-norma 

yang berlaku di masyarakat, baik itu norma agama, hukum maupun 

norma adat istiadat. Hal ini terjadi tidak sepenuhnya kita menyalakan 

seorang anak, karena pola asuh yang diberikan oleh orang tua terhadap 

anak. Ada anak berani membentak dan memukul orang tuanya karena 

orang tuanya tidak memberikan uang ketika anak meminta uang untuk 

beli roko, dan hal ini menurut peneliti sungguh sangat memalukan.  



85 
 

 
 

f). Anak kurang berprestasi di sekolah. 

Orang tua menerapkan pola asuh otoriter dalam mengasuh anak sangat 

berdampak buruk terhadap prestasi anak di sekolah, karena anak tidak 

mendapat ruang untuk kumunikasi dalam rumah tangga sebagai tahap 

awal dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh orang tua 

dengan anak. Sehingga berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan 

anak. Menurut pengamatan peneliti rata-rata anak-anak yang berprestasi 

di sekolah merupakan anak yang orang tuanya tidak menerapkan pola 

asuh otoriter dalam mengasuh anak. 

2. Pola Asuh Permisif 

 Seperti yang kita ketahui bahwa pola asuh ini merupakan sebuah pola 

asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak, di mana orang tidak terlalu 

terlibat dalam kehidupan anak. Artinya bahwa orang tua memberikan kebebasan 

kepada anak untuk berbuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, 

dan apabila kita melihat pendefinisian di atas maka pola asuh semacam ini tidak 

seharusnya diterapkan oleh orang tua dalam mengasuh anak, karena mempunyai 

pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan anak di kemudian hari. Sesuai 

pengamatan peneliti, maka peneliti memperoleh informasi pola asuh ini juga 

diterapkan oleh keluarga muslim yang ada di Desa Bidara. Adapun gambaran 

perilaku anak ketika orang tuanya menerapkan pola asuh ini diantaranya 

meliputi: 

a). Banyak anak yang putus sekolah 

Sangat terbatasnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan 

berpengaruh terhadap anak dalam proses pendidikannya, sehingga banyak 

sekali anak yang putus sekolah. Pada hal sekolah mempunyai peranan 

sengat penting dalam kehidupan seorang anak di masa yang akan datang. 
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Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan hasil wawancara, rata-rata 

anak putus sekolah karena dalam pemahaman mereka bahwa sekolah 

hanya untuk menghabiskan uangnya orang tua, bila dibandingkan bekerja 

sebagai buru, karena dengan bekerja sebagai buru langsung menikmati 

hasilnya. 

b). Anak sering ikut tawuran 

Kebebasan yang diberikan oleh orang tua tanpa melakukan pengontrolan 

membuat seorang anak sering ikut tawuran, sejatinya orang tua harus ikut 

terlibat dalam proses perkembangan anak, baik itu perkembangan fisik 

maupun perkembangan perilaku anak. Sesuai hasil pengamatan peneliti, 

anak yang sering ikut tawuran merupakan anak yang selalu diberikan 

kebebasan oleh orang tua dan orang tua tidak ikut terlibat dalam 

kehidupan keseharian anak. Banyak sekali anak-anak mudah yang masuk 

dalam bui atau penjara karena ikut tawuran dan sering membuat 

kegaduhan di masyarakat.  

c). Anak sering mabuk-mabukan 

Kebiasaan masyarakat Flores Timur khususnya Agama Kristen 

menjadikan minuman keras sebagai minuman untuk menyambut tamu 

dalam sebuah acara. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi 

masyarakat muslim yang ada di sekitarnya. Apalagi masyarakat muslim 

yang sangat rendah pemahaman agamanya. Sehingga secara tidak 

langsung ikut terjebak dalam mengonsumsi minuman tersebut. Banyak 

generasi muslim yang ada di Desa Bidara sering mengonsumsi minuman 

keras pada saat acara, dan hal itu dianggap sebagai sesuatu hal yang 

biasa-biasa saja oleh orang tuanya, bahkan ada orang tua menemani anak 

untuk mengonsumsi minuman tersebut.  
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d). Anak selalu bergantung kepada orang lain 

Anak selalu bergantung kepada orang lain, karena anak tidak 

mendapatkan perlindungan dan perhatian dari orang tuanya dalam 

kehidupan sehari-harinya, sehingga menyebabkan anak mencari 

perlindungan dan perhatian dari orang lain, ketika anak menghadapi 

sebuah persoalan dalam kehidupannya. Hal ini harus menjadi perhatian 

serius bagi orang tua dalam mengasuh anak, ketidak percayaan anak 

kepada orang tua akan terbentuk jika orang tua tidak pernah memberikan 

perlindungan dan perhatian kepada anak ketika anak menghadapi sebuah 

permasalahan. Hal ini juga terjadi pada masyarakat muslim yang ada di 

Desa Bidara, sebagian besar anak tidak mendapatkan perhatian dan 

perlindungan dari orang tuanya dalam menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi oleh anak sehingga anak mencari perlindungan dan perhatian 

pada masyarakat yang ada di sekitarnya.  

e). Anak sering mencuri. 

Anak sering mencuri merupakan sebuah kebiasaan beruk yang terjadi di 

masyarakat baik itu di Kota maupun di Desa. Kebiasaan buruk ini bisa 

terjadi karena pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang 

tidak mampu membentengi anak dari perilaku ini. Penanaman nilai-nilai 

agama yang kurang dari orang tua sehingga menyebabkan anak 

melakukan perilaku yang mampu merusak nama baik keluarganya. Hal ini 

juga terjadi pada masyarakat muslim yang ada di Desa Bidara, masih 

banyak anak yang melakukan perilaku yang tidak bermoral ini, bahkan 

ada anak yang masuk penjara karena kasus mencuri. 

3. Pola Asuh Demokratis  
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Pola asuh demokratis merupakan sebuah pola asuh yang memberikan 

keterbasan kepada anak, tetapi orang ikut terlibat dalam mengontrol anak, 

artinya bahwa orang tua mendorong anak untuk mandiri dalam hidupnya tetapi 

proses kemandirian anak tidak terlepas dari pongontrolan orang tuanya. Hal yang 

demikian juga terjadi pada keluarga muslim yang ada di Desa Bidara, dan adapun 

gambaran perilaku anak dari penerapan pola asuh tersebut diantaranya sebagai 

berikut: 

a). Anak bisa tampil di muka umum 

Pola asuh yang baik yang diberikan oleh orang tua kepada anak dapat 

mempengaruhi perilaku seorang anak, salah satunya anak bisa tampil 

dimuka umum. Kemampuan anak bisa tampil dimuka umum dapat dilihat 

dari beberapa kegiatan yang diikuti oleh seorang anak baik itu kegiatan 

yang diadakan di Desa, kecamatan maupun yang diadakan di sekolah, 

seperti lomba kasidah, lomba mengaji, lomba azan, cerdas cermat, 

maupun kegiatan yang ada dalam ruang kelasnya. Berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti bahwa anak-anak yang dapat tampil dimuka umum 

pada umumnya anak yang orang tuanya menerapkan pola asuh demokratis 

dalam mengasuh anak. 

b). Anak sering dipercayakan untuk mengikuti kegiatan 

Kemampuan dan keberanian yang dimiliki oleh anak, maka anak akan 

diberikan kepercayaan oleh masyarakat ataupun sekolah untuk mewakili 

kegiatan apa pun yang diadakan di tingkat Desa ataupun di tingkatan 

sekolah. Secara tidak langsung memberikan pengaruh positif kepada anak 

dalam kehidupannya baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan 

datang dan bisa membanggakan kedua orang taunya. Selama peneliti 

berada di lapangan, anak yang terlibat dalam kegiatan apa pun itu 
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merupakan anak yang orang tuanya menerapkan pola asuh demokratis 

dalam mengasuh anak.    

c). Anak berprestasi di sekolah 

Kemampuan dan pola asuh yang baik diberikan oleh orang tua kepada 

anak sangat berpengaruh terhadap prestasi seorang anak di sekolah. 

Prestasi yang diperoleh oleh seorang anak karena pola asuh yang 

diterapkan oleh orang tua di dalam rumah tangganya, maka sudah menjadi 

hal yang serius bagi orang tua dalam mengasuh anak, karena tingkat 

kemampuan seorang anak dapat dilihat pada penerapan pola asuh dalam 

mengasuh anak.  

d). Anak lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah 

Kebebasan yang diberikan oleh orang tua kepada anak disertai dengan 

pengontrolan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak dalam 

kehidupan sehari-hari akan membentuk kemandirian anak dalam 

menyelesaikan sebuah masalahan. Karena dengan kebebasan dan 

pengontrolan yang diberikan tersebut secara tidak langsung orang tua 

mendidik anak untuk menjadi seorang yang lebih dewasa dalam 

menyelesaikan permasalahan hidupnya. Hal ini juga dilakukan oleh 

masyarakat muslim yang ada di Desa Bidara dalam menerapkan pola asuh 

kepada anak, misalnya ketika anak mengerjakan tugas maka orang tua 

hanya memantau dan apabila ada yang salah maka orang tua ikut terlibat 

menyelesaikan tugas anaknya yakni dengan memberikan penjelasan.  

e). Rata-rata anak penurut terhadap perintah orang tua. 

Komunikasi yang baik dibangunkan antara orang tua dan anak bisa 

mempengaruhi kepatuhan anak terhadap perintah orang tuanya. perintah 

yang dimaksud adalah perintah yang bersifat positif yang membuat 



90 
 

 
 

keharmonisan dalam pola asuh. Hal senada juga dilakukan oleh 

masyarakat yang berada di lokasi penelitian sehingga anak-anaknya 

menjadi seorang anak yang penurut terhadap perintah orang tuanya. 

Misalnya anak disuruh orang tuanya membantu mengerjakan pekerjaan 

rumah, disuruh untuk shalat, mengaji, dan lain- lain. 

Maka dari pada itu, sebagai orang tua harus memperhatikan pola asuh 

yang diterapkan dalam mengasuh anak, karena pola asuh yang diterapkan oleh 

orang tua sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa yang akan 

datang. Jika orang tua menginginkan kehidupan anaknya di masa yang akan 

datang menjadi baik dan bermanfaat untuk masyarakat umum, maka hindari pola 

asuh otoriter dan pola asuh permisif, dan terapkan pola asuh demokratis dalam 

mengasuh anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pola asuh yang diterapkan oleh keluarga muslim di lokasi penelitian 

terdiri dari: pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan polah asuh 

demokratis. Gambaran pelaksanaan pola asuh yang diterapkan oleh 

keluarga muslim di lokasi penelitian yang berkaitan dengan pola asuh 

anak adalah: Hukuman fisik yang selalu diterapkan oleh orang tua 

terhadap anak, adanya pemaksaan kehendak atau keinginan yang 

dilakukan oleh orang tua terhadap anak, banyaknya peraturan yang 

dibuat oleh orang tua dalam penerapan pola asuh, tidak adanya 

musyawarah yang dibangun dalam rumah tangga dalam 

menyelesaikan sesuatu, kurangnya penanaman nilai agama, kurangnya 

kontrolan orang tua terhadap kehidupan sehari-hari anak, kurangnya 

kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan terhadap anak, tidak 

terlalu banyak peraturan yang diterapkan oleh orang tua, adanya 

komunikasi yang dibangun oleh orang tua dengan anak dalam 

menyelesaikan sebuah masalah, adanya penanaman nilai-nilai 

kepatuhan yang baik kepada anak, orang tua mengakui adanya hak 

yang dimiliki oleh anak, dan adanya peraturan yang dibuat oleh orang 

tua dan disertai sanksinya. 

2. Dari ketiga pola asuh ini yang lebih dominan diterapkan oleh keluarga 

muslim ada di Desa Bidara adalah pola asuh otoriter, kemudian 
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disusul dengan pola asuh demokratis dan kemudian pola asuh 

permisif. 

3. Gambaran perilaku anak dari penerapan pola asuh yang dilakukan oleh 

orang tua dari keluarga muslim yang ada di Desa Bidara dalam 

mengasuh anak yaitu meliputi: Anak kurang percaya diri di muka 

umum, anak sering di luar dari pada di rumah, anak tidak mendengar 

nasehat orang tua, anak menjadi teperamental, anak yang berani 

memukul orang tua, anak kurang berprestasi di sekolah, Banyak anak 

yang putus sekolah, anak sering ikut tawuran, anak sering mabuk-

mabukan, banyak perempuan yang hamil di luar nikah, anak menjadi 

manja, anak selalu bergantung kepada orang lain, anak sering mencuri, 

anak bisa tampil di muka umum, anak sering dipercayakan untuk 

mengikuti kegiatan, anak berprestasi di sekolah, anak lebih mandiri 

dalam menyelesaikan masalah, dan rata-rata anak penurut terhadap 

perintah orang tua. Kurangnya orang-orang yang mengenyam dunia 

pendidikan sehingga hal ini juga menjadi pemicu dalam pelaksanaan 

pola asuh, maka dari pada itu pola suh yang diterapkan oleh orang tua 

dari keluarga muslim rata-rata pola asuh hasil warisan dari orang 

tuanya. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 

1. Banyaknya orang tua dari keluarga muslim yang ada di Desa Bidara 

kecamatan Adonara Tengah tidak paham tentang polah asuh dan 

dampaknya terhadap perkembangan anak, sehingga dengan penelitian 

ini peneliti ingin menyampaikan kepada semua elemen pemerintah 

baik di pusat maupun sampai kepada elemen paling terkecil untuk 
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memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat muslim 

di Desa Bidara Kecamatan Adonara tengah terkait pola asuh terhadap 

anak. 

2. Kurangnya masyarakat yang mengenyam dunia pendidikan sehingga 

hal ini juga menjadi pemicu pola asuh dalam keluarga muslim, maka 

disampaikan kepada pemerintah daerah memperhatikan pertumbuhan 

dan perkembangan pendidikan di daerah tersebut.  
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ANGKET 

Pola Asuh Anak dalam Keluarga Muslim di Desa Bidara Kecamatan Adonara 

Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur 

 

Nama  : 

Desa / Dusun : 

Pekerjaan : 

No HP  : 

 

Petunjuk Angket 

Bacalah petunjuk angket di bawa ini, dan mempertimbangakan kalimat tersebut 

dengan kehidupan anda sehari-hari yang berkaitan dengan Pola Asuh Anak. 

Dengan berilah tanda silang (X) pada lembar pertanyaan di bawa ini. 

Petunjuknya sebagai berikut: 

      S      : Setuju         TS      : Tidak Setuju 

SS : Sangat Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 

 

No Pertanyaan Keterangan 

S SS TS STS 

1. Apakah anda berupaya untuk membentuk, 

mengotrol, dan mengevaluasi sikap dan tingkah 

laku anak sesuai dengan keinginan dan 

kehendakmu? 

    

2.  Apakah anda selalu memberikan tekanan secara 

verbal dan kurang memperhatikan masalah yang 

kemudian terjadi kepada anak? 

    

3.  Apakah anda menerapkan kepatuan atau 

ketertaatan kepada nilai-nilai yang terbaik, 

menuntut perintah , bekerja, dan mengajarkan 

tradisi kepada anak? 

    

4.  Apakah anda menekan kebebasan atau 

kemandirian secara individual kepada anak? 

    

5. Apakah anda membolehkan atau mengizinkan 

anak untuk melakukan tingkah laku dan 

mengambil keputusan sesuai dengan 

kehendaknya? 

    



 
 

 
 

6.  Apakah anda memiliki sedikit peraturan di 

dalam rumah? 

    

7.  Apakah anda sedikit menuntut kematangan 

tingkah laku, seperti menunjukkan kelakuan 

atau tata kerama yang baik dalam 

menyelesaikan tugas-tugas anak? 

    

8. Apakah anda menghindari pengontrolan atau 

pembatas dan sedikit menerapkan adanya 

hukuman kepada anak? 

    

9.  Apakah anda memberikan toleransi terhadap 

keinginan dan dorongan yang diinginkan olah 

anak? 

    

10.  Apakah anda menerapkan standar aturan dengan 

jelas dan mengharapkan tingkah laku yang 

matang dari seorang anak? 

    

11. Apakah anda menentukan sebuah peraturan 

dengan menggunakan sanksi? 

    

12. Apakah anda selalu mendorong anak untuk 

bebas dalam berbuat tanpa melakukan 

pengontrolan? 

    

13. Apakah anda selalu mendengar pendapat anak, 

meninjau pendapatnya, dan memberikan 

pendapat atau saran kepada anak? 

    

14. Apakah anda mengakui adanya hak yang 

dimiliki oleh anak? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pola Asuh Anak dalam Keluarga Muslim di Desa Bidara Kecamatan Adonara 

Tengah Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur 

 

 

Nama  : 

Dusun   :  

Desa   : 

Pekerjaan : 

No HP  : 

 

Jawablah pertanyaan di bawa ini dengan melingkar antara Ya atau Tidak 

disesuaikan dengan kondisi yang dialami dalam proses pengasuhan. 

 

1. Apakah anda berupaya untuk membentuk, mengontrol,dan mengevaluasi sikap 

dan tingkah laku anak secara mutlak sesuai dengan keinginan atau aturan 

yang dibuat? 

(Ya) 

(Tidak) 

2. Apakah anda menerapkan kepatuan atau ketaatan kepada nilai-nilai yang baik, 

menuntut perintah, bekerja dan menjaga tradisi? 

(Ya) 

(Tidak) 

3. Apakah anda sering memberikan tekanan secara verbal dan kurang 

memperhatikan masalah yang berkaitan dengan memberi dan menerima 

diantara orang tua dengan anaknya? 

(Ya) 

(Tidak) 

4. Apakah anda Orang tua menekan kebebasan dan kemandirian secara 

individual kepada anak? 

(Ya) 

(Tidak) 



 
 

 
 

5. Apakah anda membolehkan atau menizinkan anakanya melakukan tingkah 

laku yang mereka kehendaki dan memberikan kepada anak untuk membuat 

keputusan, kapan saja sesuai dengan keinginannya? 

(Ya) 

(Tidak) 

 

6. Apakah anda memiliki sedikit peraturan di rumah? 

(Ya) 

(Tidak) 

7. Apakah anda sedikit menentukan kematangan tingkah laku, seperti 

menunjukkan kelakuan atau tatakerama yang baik dalam menyelesaikan 

tugas-tugasnya? 

(Ya) 

(Tidak) 

8. Apakah anda menghindari diri dari sedikit pengontrolan atau pembatasan 

kapan saja dan sedikit mengharapkan hukuman?  

(Ya) 

(Tidak) 

9. Apakah anda toleran , sikapnya menerima keinginan dan dorongan yang 

dikehendaki anak? 

(Ya) 

(Tidak) 

10. Apakah anda menerapkan standar aturan dengan jelas dan mengharapkan 

tingkah laku yang matang dari seorang anak? 

(Ya) 

(Tidak) 

11. Apakah anda menentukan sebuah peraturan dengan menggunakan sanksi 

apabila diperlukan? 

(Ya) 

(Tidak) 



 
 

 
 

12. Apakah anda mendengarkan pendapat anak, meninjau pendapat, dan 

memberikan pandangan atau saran kepada anak? 

(Ya) 

(Tidak) 

13. Apakah anda mengakui adanya hak yang dimiliki oleh anak? 

(Ya) 

(Tidak) 
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