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ABSTRAK 

Nama   : Marissa Julianti Suharto Putri 

Nim   : 20900117002  

Jurusan  : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Judul   : Pengasuhan Anak Usia Dini Pada Keluarga Pemulung  

di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa. 

 

 Pengasuhan Anak dengan pola pengasuhan yang stabil akan mengalami 

perkembangan yang juga baik serta dapat memberikan kesehatan mental yang 

baik. Salah satu contohnya adalah orang tua mengajarkan anaknya bermain sambil 

belajar, mengajarkan memahami fungsi-fungsi benda dengan cara menyenangkan 

tanpa memaksakan sesuatu terhadap anaknya. Hal tersebut dapat membuat anak 

lebih rilex dan senang dalam melakukan pembelajaran bersama orang tuanya, 

tidak lupa pula orang tua memberikan kasih sayang dan perhatiannya terus 

menerus agar anak merasa lebih nyaman. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengasuhan pada keluarga pemulung di Kelurahan Sungguminasa 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah 5 keluarga pemulung yang memiliki anak berusia 2-6 tahun. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dengan 

instrument pedoman wawancara. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan Sungguminasa 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa para pemulung yang peneliti teliti 

sebanyak 5 keluarga semuanya menggunakan pengasuhan demokratis di ukur 

dengan menggunakan 7 aspek pengasuhan yaitu komunikasi, disiplin, kelekatan 

hubungan, pemecahan masalah, manajemen emosi, penggunaan waktu luang, dan 

monitoring anak. Orang tua memberikan kesempatan terhadap anak untuk tidak 

bergantung kepada orang tua, anak diajarkan untuk mandiri, anak diajarkan 

bagaimana cara yang baik untuk bersosialisasi saat ada di tengah-tengah 

masyarakat.  

 Implikasi penelitian ini adalah orang tua pemulung harus dengan penuh 

kesadaran untuk menerapkan pengasuhan pada anak sejak usia dini karena sangat 

berdampak bagi anak untuk masa depannya. Orang tua harus sering-sering 

mengajak anak untuk berkomunikasi dan memberikan contoh perilaku yang baik 

untuk anak. Meskipun beberapa orang memandang seseorang yang berprofesi 

sebagai pemulung dinilai negatif atau memiliki anak yang perilakunya kurang 

terpuji, tetapi kembali lagi bagaimana bentuk pengasuhan yang diterapkan oleh 

orang tuanya. Orang tua tetap harus bersikap tegas kepada anak dalam tujuan yang 

positif dan tetap mendidik.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Undang-Undang No.2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

masyarakat bangsa dan Negara. Salah Satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan tersebut khususnya mengembangkan potensi anak 

melalui pendidikan anak usia dini.  Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No.20 tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 14 disebutkan anak usia dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 

enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan Anak 

Usia Dini adalah anak yang berusia 0-6 tahun, pendidikan anak usia dini memiliki 

peranan yang sangat penting untuk mengembangkan kepribadian anak serta 

mempersiapkan anak untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih lanjut 

(Fauziddin, 2016: t.h.).  

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlakmulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung 
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jawab. Kehidupan perlu adanya berdemokrasi batasan-batasan kebebasan individu 

dalam bernegara, tujuan Pendidikan ini demokratis disandingkan dengan 

bertanggung jawab agar terciptanya kehidupan demokrasi yang sesuai dengan 

prinsip dasar demokratis. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pendidikan anak usia dini 

merupakan Pendidikan yang ditunjukkan pada anak usia dini untuk merangsang 

dan memaksimalkan aspek-aspek perkembangannya.  

Menurut Mansur (2005: 88). Anak usia dini adalah kelompok anak yang 

berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka 

memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangannya. Masa ini merupakan masa emas atau sering 

disebut Golden Age. Pendidikan anak usia dini merupakan program yang sangat 

penting sebab hal tersebut merupakan upaya pembinaan pada anak dan dilakukan 

pemberian rangsangan pendidikan agar anak usia dini memiliki pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani, sehingga dapat memiliki kesiapan lebih lanjut.  

selanjutnya, pendidikan pada anak usia dini merupakan proses perawatan, 

pengasuhan dan pendidikan pada anak dengan menciptakan aura dan lingkungan 

sehingga anak dapat mengeksplorasi pengalamannya. Hal ini akan memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar 

yang diperoleh dari lingkungannya. Pengalaman belajar diperoleh melalui 

mengamati, meniru, dan bereksperimen yang berlangsung secara berulang-ulang 

dan melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak (Tatik 2017: t.h.). 

Selanjutnya, anak dapat belajar melalui lingkungan keluarganya dengan cara 

mengamati dan meniru lingkungan keluarganya.  

Keluarga salah satu sarana dan berperan penting dalam pengembangan 

pendidikan anak usia dini, keluarga merupakan institusi pertama yang melakukan 
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pendidikan dan pembinaan terhadap anak. Selanjutnya, dalam keluarga dasar-

dasar kepribadian anak dibangun dan dibimbing untuk pertama kalinya. Anak 

juga diajarkan untuk memilih cara yang benar ketika memenuhi kebutuhan hidup 

dan memilih barang atau hal-hal yang akan mereka gunakan. selanjutnya, potensi 

dasar yang terbentuk dan mengembangkan generasi anak untuk membentuk serta 

untuk mengembangkan generasi anak yang berkualitas dipersiapkan oleh keluarga 

(Widya 2017: t.h.). Perkembangan dan pertumbuhan anak selain dipengaruhi oleh 

pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh pola pengasuhan orang tua. Anak dengan 

pola pengasuhan yang baik akan mengalami perkembangan yang juga baik serta 

dapat memberikan kesehatan mental yang baik. Salah satu contohnya adalah 

orang tua mengajarkan anaknya bermain sambil belajar, mengajarkan memahami 

fungsi-fungsi benda dengan cara menyenangkan tanpa memaksakan sesuatu 

terhadap anaknya. Hal tersebut dapat membuat anak lebih rilex dan senang dalam 

melakukan pembelajaran bersama orang tuanya, tidak lupa pula orang tua 

memberikan kasih sayang dan perhatiannya terus menerus agar anak merasa lebih 

nyaman (Hidayat 2002: t.h.). Selanjutnya, dalam keluarga pola asuh orang tua 

sangat dibutuhkan. 

Menurut Petranto (Suarsini, 2013: 34) Pola asuh orang tua merupakan pola 

perilaku yang diterapkan pada anak bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. 

Pola asuh yang ditanamkan tiap keluarga berbeda, hal ini tergantung pandangan 

dari orang tua. Pola asuh hal yang fundamental dalam pembentukan karakter. 

Teladan sikap orang tua sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak-anak karena 

anak melakukan modeling dan imitasi dari lingkungan terdekatnya. Keterbukaan 

antara orang tua dan anak menjadi hal penting agar dapat menghindarkan anak 

dari pengaruh negatif yang ada di luar lingkungan keluarga orang tua perlu 

membantu anak dalam mendisiplinkan diri (Shochib, 2000: 34). 
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 Menurut Hurlock (1999: t.h.) Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh 

orang tua yaitu adalah kepribadian orang tua mengenai pengasuhan, status sosial, 

dan ekonomi. Berkaitan dengan faktor status sosial dan ekonomi orang tua, setiap 

orang tua dari kelas menengah dan rendah cenderung lebih keras memaksa dan 

kurang toleran dibandingkan dengan orang tua dari kelas atas. Kebanyakan yang 

terjadi mereka mengajarkan anaknya untuk hidup mandiri dari usia dini 

dikarenakan kondisi mereka dalam perekonomian. Setiap orang tua memiliki 

tingkat energi, kesabaran dan sikap sehingga dapat mempengaruhi kebutuhan 

pengasuhan anaknya. Kedua yaitu keyakinan yang dimiliki orang tua mengenai 

pengasuhan akan mempengaruhi nilai dari pola asuhnya (Rabiatul, 2017: 36). 

Keadaan dalam keluarga memberikan suatu pengaruh yang cukup 

signifikan terhadap perkembangan anak. Status ekonomi dapat berakibat terhadap 

proses perkembangan yang dimiliki oleh setiap anak. Hal tersebut ditambah 

dengan ekonomi keluarga yang cukup rendah yang mengharuskan mereka 

mengabaikan kewajiban dalam mendidik anak dan memberikan pengasuhan yang 

baik terhadap anak mereka. Pekerjaan yang dilakukan oleh kebanyakan 

masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan salah satunya adalah 

pemulung. Menurut Parmonangan 2013 (dalam Wiyatna, 2015) Pemulung adalah 

orang-orang yang bergelut dengan sampah untuk mencari sesuatu yang masih 

bernilai untuk dijual kepada pembeli barang bekas (pengusaha daur ulang), antara 

lain besi tua, botol bekas, gelas air mineral, kardus, kertas plastik bekas. 

Selanjutnya adapun penelitian yang dilakukan beberapa peneliti salah satunya 

yaitu penelitian Inayati Ma’rifah dkk (2018: t.h.) menyebutkan bahwa di keluarga 

pemulung Jurang Mangu Timur Tangerang Selatan mendapatkan bahwa 

kebanyakan pola asuh yang diterapkan orang tua dalam keluarga pemulung 

kepada anaknya adalah gaya yang membatasi dan menghukum, dimana orang tua 
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mendesak anak untuk mengikuti arahan mereka dan menghormati pekerjaan dan 

upaya mereka. Orang tua yang menerapkan batas dan kendali yang tegas pada 

anak sehingga sering memukuli anaknya, memaksakan aturan secara kaku tanpa 

menjelaskannya dan menunjukan amarah pada anaknya sehingga dapat 

mempengaruhi psikologis anak itu sendiri. Pendapatan ekonomi yang sangat 

rendah juga mengakibatkan mereka tidak dapat memanjakan dan memberikan 

perhatian khusus kepada anaknya. 

Pengasuhan pada keluarga pemulung sangat perlu diperhatikan karena 

seperti yang kita ketahui dari pandangan masing-masing atau pandangan dari 

beberapa orang, kebanyakan anak pemulung di bebaskan oleh orang tua untuk 

bekerja membantu orang tua mencari nafkah dengan cara ikut memulung atau 

berjualan, sehingga pengasuhan pada keluarga pemulung perlu diperhatikan. 

Pengasuhan pada keluarga pemulung kurang memperhatikan pengasuhan bagi 

anaknya dari segi pangan, sandang, dan papan. Orang tua pemulung kurang 

memperhatikan pengasuhan anaknya karena orang tua hanya berfokus untuk 

mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya sehingga orang tua pemulung 

lalai dalam mengurus anak.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik mengkaji secara ilmiah 

tentang Pengasuhan Keluarga Pemulung di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, peneliti dapat 

menentukan fokus penelitian dan deskripsi fokus, dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Pengasuhan anak Beberapa aspek pengasuhan anak usia dini adalah 
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usia dini pada 

keluarga pemulung 

usia 2-6 tahun 

komunikasi, disiplin, kelekatan hubungan, 

pemecahan masalah, manajemen emosi, 

penggunaan waktu luang, dan monitoring anak. 

Adapun 3 gaya pengasuhan yang akan difokuskan 

yaitu gaya pengasuhan permisif, otoriter, dan 

demokrasi.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengasuhan anak usia dini 2-6 tahun pada 

keluarga pemulung di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa? 

1. Bagaimana gaya pengasuhan anak usia dini pada keluarga pemulung di 

Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana penerapan aspek pengasuhan anak usia dini pada keluarga 

pemulung di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa  

D. Kajian Pustaka 

Sebelum penelitian ini dilakukan peneliti telah menelusuri beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan ini. Dari beberapa contoh judul penelitian terdahulu memang memiliki 

keterkaitan dari segi mencari tahu. Adapun beberapa contoh penelitian terdahulu 

yaitu: 

1. Habibah Ainul Janah dan Nila Fitria, dengan judul Pola Asuh Keluarga 

Pemulung dalam Pembentukan Perilaku Sosial Anak Usia Dini. Penulis dari 

Universitas Al Azhar Indonesia prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia 

Dini, 2020. Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa pola asuh yang 
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diterapkan oleh orang tua keluarga pemulung dalam kehidupan sehari-hari 

rata-rata menggunakan bentuk pola asuh demokratis dan pola asuh otoriter.  

2. Inayati Ma’rifah, Cut Dhien Nourwahida, dan Andri Noor Adriansyah, dengan 

judul Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pemulung. Penulis dari Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Indonesia, 2018. Dalam 

penelitiannya penulis menyimpulkan berdasarkan hasil paparan data 

pembahasaan sebagaimana telah diuraikan pada BAB sebelumnya, hasil 

penelitian ini adalah pola pengasuhan yang diterapkan keluarga pemulung 

terhadap anaknya yang berusia 4 – 12 tahun di Kelurahan Jutang Mangu 

Timur adalah pola asuh otoriter, yaitu pola asuhan yang memiliki peraturan-

pertauran yang kaku dalam mengasuh anaknya. Sedikit sekali atau tidak 

pernah ada pujian yang membenarkan tingkah laku anak apabila mereka 

melaksanakan aturan tersebut.  

3. Lenny Nuraeni dan Fifiet Dwi Tresna Santana, dengan judul Persepsi, Pola 

Pengasuhan, dan Peran Serta Keluarga Pemulung Tentang Pendidikan Anak 

Usia Dini (Studi Deskriptif pada Keluarga Pemulung dikampung Cibatu Desa 

Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat). Penulis dari 

Universitas STKIP Siliwangi prodi Pendidikan Guru Paud, 2015. Dalam 

penelitiannya penulis menyimpulkan dari hasil analisis adalah persepsi 

keluarga pemulung tentang pendidikan anak usia dini anak merupakan 

investasi di dalam kehidupan, bagi keluarga pemulung. Hal tersebut dilakukan 

dengan memberikan berupa pendidikan pada usia dini, dimana pada usia 

antara 0-6 tahun merupakan usia yang sangat baik untuk mendidik serta 

membimbing mereka. Anak juga merupakan investasi yang digunakan untuk 

mencari rezeki, dengan ikut serta mencari rezeki (bekerja) anak menjadi lebih 

prihatin dan dapat menerima kenyataan. Selanjutnya harapan keluarga 
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pemulung yang paling terbesar adalah kelak anak-anak mereka dapat 

menyelesaikan sekolah mereka dengan baik, dan berpartisipasi serta 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari orang tua mereka, sehingga 

mereka dapat keluar dari garis kemiskinan dan pada akhirnya meningkatkan 

derajat keluarga mereka ditengah-tengah masyarakat. Namun kenyataannya 

keluarga pemulung masih melibatkan anak-anak mereka dalam mencari 

nafkah, dimana para orang tua tidak memberikan waktu bagi anak-anak 

mereka untuk bermain dan belajar dengan baik tanpa harus ikut memikirkan 

dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka (permisif). 

4. Dita Religia, dengan judul Pola Asuh Anak Usia Dini pada Keluarga 

Pemulung di Desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Penulis 

dari Universitas Negeri Semarang prodi Pendidikan Luar Sekolah, 2017. 

Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan pola pengasuhan anak usia dini 

pada keluarga pemulung di Desa Kuncir Kabupaten Demak, pada dasarnya 

pengasuhan anak yang dilakukan oleh para keluarga pemulung dominan 

menggunakan pola asuh demokratis hal ini dibuktikan dengan adanya 

memberikan kesempatan kepada anak untuk berdialog, mengambil keputusan 

berdasarkan persetujuan bersama antara anak dengan orang tua, serta 

menerapkan perilaku disiplin, mandiri, jujur, adil serta bertanggung jawab. 

Para keluarga pemulung juga menerapkan pola asuh demokratis namun 

mereka juga menerapkan pengasuhan otoriter serta laissez-faire/permisif. 

5. Tutik Hidayanti, dengan judul Pola Asuh Orang Tua dalam Menanamkan 

Nilai Moral Anak Keluarga Pemulung di Desa Winong, Kecamatan Bawang, 

Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus Keluarga Pemulung), 2017. Penulis dari 

Universitas Negeri Yogyakarta prodi Pendidikan Luar Sekolah. Dalam 

penelitiannya penulis menyimpulkan pola asuh yang digunakan orang tua 
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dalam menenmkan nilai moral pada anak di keluarga pemulung Desa Winong, 

Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Melalui observasi dan 

wawancara kepada lima keluarga pemulung yaitu orang tua dan lima anak. 

Pola asuh yang digunakan yaitu pola asuh demokratis dan pola asuh permisif.  

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti lakukan adalah 

peneliti menemukan keluarga pemulung di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa semuanya menggunakan pengasuhan Demokratis 

yang dimana orang tua memberikan kesempatan terhadap anak untuk tidak 

bergantung kepada orang tua, anak diajarkan untuk mandiri, anak diajarkan 

bagaimana cara yang baik untuk bersosialisasi saat ada di tengah-tengah 

masyarakat. Orang tua tidak membatasi pendapat anak melainkan ia 

mendengarkan pendapat dari anak-anaknya, orang tua juga memberikan 

kebebasan kepada anak tetapi tetap dalam pengawasannya atau orang tua tetap 

mengontrol kegiatan apapun yang anak lakukan. 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah  

1. Untuk mengetahui gaya pengasuhan anak usia dini pada keluarga 

pemulung di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa. 

2. Untuk mengetahui penerapan aspek pengasuhan anak usia dini pada 

keluarga pemulung di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa. 

Dilakukannya penelitian mengenai pola pengasuhan anak usia dini 

terhadap keluarga pemulung, maka diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang Pendidikan anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Orang Tua  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi 

dan manfaat bagi orang tua sebagai bahan pertimbangan agar pengasuhan anak 

dalam jenis keluarga apapun tetap harus mereka terapkan secara baik. 

b. Bagi Anak 

Hasil penelitian ini diharapkan anak dapat memperoleh pengasuhan dari 

orang tua. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain 

dalam penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang pengasuhan terhadap 

keluarga pemulung. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengasuhan 

1. Pengertian Pengasuhan 

Pengasuhan merupakan tugas membimbing, memimpin, dan mengelola. 

Menurut Darajat (Sochib, 2010: t.h) mengasuh anak artinya mendidik dan 

memelihara anak, mengurus makan, minum, pakaian, dan keberhasilannya dalam 

periode pertama sampai dewasa. Pengasuhan atau disebut juga parenting adalah 

proses mendidik anak dari kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa. Tugas 

ini dikerjakan oleh ayah dan ibu (orang tua biologis). Namun, jika orang tua 

biologis tidak mampu melakukan pengasuhan dengan baik, maka tugas tersebut 

dapat dilakukan oleh kerabat dekat atau kakak, nenek, kakek, orang tua angkat, 

atau oleh institusi seperti panti asuhan (alternative care). 

Menurut Baumirnd (Irmawati, 2002: t.h.) menyatakan pengasuhan 

merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara orang tua dan 

anak yang dapat memberi pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. 

Interaksi orang tua dalam suatu pembelajaran menentukan karakter anak nantinya. 

Teladan dan sikap orang tua sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak-anak 

karena melakukan modeling dan imitasi dari lingkungan terdekatnya. 

Keterbukaan antara orang tua dan anak akan menjadi hal penting agar dapat 

menghindari anak dari pengaruh negatif yang ada diluar lingkungan keluarga. 

Orang tua perlu membantu anak dalam mendisiplinkan diri (Sochib, 2000: 34). 

Menurut Goleman (2005: t.h.) pengasuhan orang tua atau yang lebih 

dikenal dengan pola asuh orang tua merupakan sikap orang tua dalam 

berinteraksi, membimbing, membina, dan mendidik anak-anaknya dalam 
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kehidupan sehari-hari dengan harapan menjadikan anak sukses menjalani 

kehidupan ini. 

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengasuhan yaitu 

cara perlakuan orang tua yang diterapkan pada anak. Beberapa para ahli 

menyatakan pengasuhan anak adalah bagian penting dan mendasar, menjadikan 

anak untuk menjadi masyarakat yang baik. Terlihat bahwa pengasuhan terhadap 

anak berupa suatu proses interaksi antara orang tua dengan anak. interaksi orang 

tua dan anak seperti yaitu mencukupi kebutuhan makan, mendorong keberhasilan 

dan melindungi, maupun mengajarkan tingkah laku umum yang diterima oleh 

masyarakat. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang 

tua memberikan pengaturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, 

cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua memberikan perhatian, 

tanggapan terhadap keinginan anak. Selanjutnya dengan pola asuh orang tua 

adalah bagaimana cara mendidik anak baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

2. Aspek -aspek Pengasuhan 

Menurut Baumrind (2002: t.h.) meyatakan aspek-aspek pengasuhan anak 

diantaranya kontrol, tuntutan kedewasaan, komunikasi anak dan orang tua serta 

kasih sayang. 

a. Kontrol, merupakan usaha mempengaruhi aktivitas anak secara berlebihan 

untuk mencapai tujuan, menimbulkan ketergantungan pada anak, 

menjadikan anak agresif, serta meningkatkan aturan orang tua secara ketat. 

b. Tuntutan Kedewasaan, yaitu menekan kepada anak untuk mencapai suatu 

tingkat kemampuan secara intelektual, sosial dan emosional tanpa 

memberikan kesempatan pada anak untuk berdiskusi. 
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c. Komunikasi anak dan orang tua, kurangnya komunikasi anak dan orang tua, 

yaitu orang tua tidak menanyakan bagaimana pendapat dan perasaan anak 

bila mempunyai persoalan yang harus di pecahkan. 

d. Kasih Sayang, yaitu tidak adanya kehagatan, cinta, perawatan dan perasaan 

kasih, serta keterlibatan yang meliputi penghargaan dan pujian terhadap 

prestasi anak. 

Menurut Rita (2007: 34) keterlibatan dalam parenting anak atau remaja 

mengandung aspek: 

a. Waktu  

Waktu merupakan suatu dimensi di mana terjadi peristiwa yang dapat 

dialami dari masa lalu melalui masa kini ke masa depan dan juga ukuran durasi 

kejadian dari interval. Keluarga adalah harta yang tidak ternilai. Memanfaatkan 

waktu untuk berkumpul bersama keluarga memiliki dampak yang baik untuk 

berkumpul bersama keluarga memiliki dampak yang baik untuk mempererat 

hubungan antar anggota keluarga, karena pada saat inilah orang tua bisa lebih 

deket, lebih memahami dan bahkan jadi lebih tahu apa yang diharapkan anak. Saat 

bersama dengan anak, banyak hal positif yang bisa ditularkan ke anak, mulai dari 

kedisiplinan, belajar agama, bahkan mungkin mengajarkan anak untuk 

membersihkan rumah. 

b. Interaksi 

Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua 

atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain dalam 

membentuk dasar pendidikan dan perkembangan perilaku anak, keluarga 

memiliki peran sangat penting. Agar perkembangan perilaku anak dapat tercapai 

maka orang tua perlu adanya interaksi, keterbukaan, menjaga ketenangan jiwa 

anak, rasa saling menyayangi, saling menghormati antara orang tua dan anak 
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mengadakan pendekatan ataupun banyak berkumpul dan bercengkrama antara 

orang tua dan anak.  

c. Komunikasi 

Pentingnya suatu komunikasi dalam setiap kegiatan, dapat melancarkan 

segala aktivitas dan apabila komunikasi tidak lancar maka terjadi sesuatu yang 

tidak kita inginkan. Komunikasi adalah suatu proses seseorang atau beberapa 

orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan 

informasi agar terhubung dengan lingkungan orang lain. 

d. Perhatian 

Perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya 

dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya. Pengertian 

perhatian, jika dikaitkan dengan peran orang tua yang mempunyai tanggung 

jawab dalam memberi perhatian untuk anak-anaknya maka dapat di artikan 

kemampuan orang tua untuk dapat memusatkan seluruh aktivitas psikis yang 

ditunjukkan pada anak-anaknya agar tercapai tujuannya. 

e. Kontrol positif 

Orang tua memfasilitasi kebutuhan anak dengan memberikan bimbingan 

positif pada saat yang tepat, menerapkan aturan yang konsisten dan memiliki 

tuntutan sesuai dengan kemampuan anak.  

a. Afek positif 

Ekspresi emosional yang positif pada anak yang mengindikasikan adanya 

kehangatan dan perasaan positif akan kesenangan penerimaan terhadap perilaku 

anak, misalnya ekspresi verbal (tidak mengancam, mengejek, penolakan) maupun 

ekspresi non verbal (berupa senyuman, pelukan) tidak merefleksikan kemarahan, 

kecemasan akan perilaku anak. 
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b. Proteksi yang tidak berlebihan 

Tidak memberikan perlindungan kepada anak yang berlebihan, indikator 

bahwa orang tua memberikan perlakuan yang di antaranya: tiadanya perlakuan 

memerintah dan batasan-batasan dari orang tua terhadap upaya eksplorasi dan 

kemandirian, dan tidak adanya perasaan khawatir atau cemas yang berlebihan 

ketika anak melakukan sesuatu tindakan yang merugikan. 

c. Tiadanya hukuman fisik 

Tidak memberikan hukuman fisik bila anak melakukan perbuatan yang 

tidak sesuai dengan harapan orang tua. Menurut peneliti intensitas waktu, 

interaksi, perhatian, kehangatan, kontrol positif, afek positif, proteksi yang tidak 

berlebihan dan tiadanya hukuman fisik dalam pengasuhan merupakan hal yang 

mendasar untuk mencapai suatu kenyamanan dalam diri anak atau remaja maupun 

pengasuhnya.  

Menurut Rosmini dkk (2019: 3-5) menyatakan : 

a. Komunikasi, memungkinkan manusia dapat saling menyampaikan dan 

mengetahui apa yang dimaksudkan oleh satu sama lain. Keterampilan 

berkomunikasi termasuk saling berbicara, mendengar, memberi respon, 

membaca emosi, dan mengatasi hambatan komunikasi. 

b. Disiplin, berkaitan dengan kecenderungan pengasuhan untuk 

mengartikulasikan peraturan yang jelas dan konsisten. 

c. Kelekatan Hubungan, berkaitan dengan sejauh mana pengasuh dan anak 

secara positif mendiskusikan masalah dalam keluarga, terlibat satu sama 

lain, melakukan kegiatan bersama, saling menerima dan menunjukkan kasih 

saying. 

d. Pemecahan Masalah, berkaitan dengan keterampilan pengasuh dalam 

memecahkan konflik atau masalah keluarga lainnya secara aktif.  
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e. Manajemen Emosi, berkaitan dengan kemampuan untukmengenal dan 

mengelola emosi atau perasaan diri sendiri untuk mempertahankan 

hubungan yang baik dengan anak. 

f. Penggunaan waktu luang, berkaitan dengan kemampuan melakukan 

perencanaan dan menggunakan waktu secara efektif dalam pengasuhan 

anak. 

g. Monitoring kegiatan anak, yaitu memastikan anak berada dalam situasi dan 

kondisi saat anak memerlukan perlindungan. 

3. Faktor yang Memengaruhi Pengasuhan 

Menurut Pratjipto dalam (Soekanto 2004: t.h.) menyatakan faktor yang 

mempengaruhi pengasuhan orang tua ada dua faktor yaitu faktor eksternal dan 

faktor internal. Faktor eksternal adalah lingkungan sosial dan lingkungan fisik 

serta lingkungan kerja orang tua, sedangkan faktor internal adalah model pola 

pengasuhan yang didapat sebelumnya.  

a. Faktor eksternal 

Lingkungan sosial dan fisik tempat keluarga tinggal. Pola pengasuahan 

suatu keluarga turut dipengaruhi oleh tempat dimana keluarga itu tinggal. Apabila 

suatu keluarga tinggal di lingkungan yang otoritas penduduknya berpendidikan 

rendah serta tidak sopan santun yang rendah, maka anak akan dapat dengan 

mudah juga menjadi ikut terpengaruh. Selanjutnya, lingkungan kerja orang tua. 

Orang tua terlalu sibuk bekerja cenderung akan menyerahkan pengasuhan anak 

kepada orang-orang terdekat. Hal ini juga terjadi pada orang tua yang bekerja 

sebagai TKI di luar negeri, mereka menitipkan dan menyerahkan tanggung jawab 

pengasuhan pada orang tua yang ditinggalkan maupun dititpkan ke orang terdekat 

misalnya saudara atau nenek kakeknya. Oleh karena itu pola pengasuhan yang 

didapat oleh anak sesuai dengan orang yang mengasuh anak tersebut. 
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b. Faktor Internal 

Model pola pengasuhan yang didapat sebelumnya. Artinya orang tua 

menerapkan pola pengasuhan kepada anak berdasarkan pola pengasuhan yang 

mereka dapatkan sebelumnya. Hal ini diperkuan apabila mereka memandang pola 

pengasuhan yang pernah mereka dapatkan dipandang berhasil. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa model 

pengasuhan terbagi atas dua faktor, internal dan eksternal. Faktor eksternal yaitu 

lingkungan sosial dan fisik tempat keluarga tinggal dan lingkungan kerja orang 

tua. Faktor internal yaitu model pola pengasuhan yang didapatkan sebelumnya.  

Menurut Edwards (2006: t.h.) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pola asuh, yaitu: 

a. Pendidikan orang tua. Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam 

perawatan anak akan mempengaruhi persiapan mereka dalam pengasuhan. 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih siap dalam 

menjalankan peran pengasuhan yaitu terlibat aktif dalam setiap Pendidikan 

anak, mengamati segala sesuatu dengan berorientasi pada masalah anak, 

selalu berupaya menyediakan waktu untuk anak-anak dan menilai 

perkembangan fungsi keluarga dan kepercayaan anak. Orang tua yang sudah 

mempunyai pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak akan lebih siap 

menjalankan peran asuh, selain itu orang tua akan lebih mampu mengamati 

tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan anak yang normal. 

b. Lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, 

maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola–pola 

pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anaknya. 

c. Budaya. Sering kali orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh 

masyarakat di sekitarannya dalam mendidik anak ke arah kematangan. 
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Orang tua mengharapkan kelak anaknya dapat diterima di masyarakat 

dengan baik, oleh karena itu kebudayaan atau kebiasaan masyarakat dalam 

mengasuh anak juga mempengaruhi setiap orang tua dalam memberikan 

pola asuh terhadap anaknya.   

Menurut Maccoby dan Mc loby dalam kutipan (suparyanto, 2010: 50) 

beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu: 

a. Faktor sosial ekonomi, lingkungan berkaitan dengan pola hubungan sosial 

ataupun pergaulan yang dibentuk dari orang tua maupun anak dengan lingkungan 

sekitarnya. Jadi orang tua yang memilii ekonomi yang rendah anaknya tidak 

melanjutkan Pendidikan ke yang lebih tinggi atau bahkan tidak sekolah.  

b. Pendidikan, pendidikan atau bimbingan yang diberikan dengan sengaja 

terhadap anak didik oleh orang yang lebih dewasa agar ia menjadi lebih dewasa. 

Latar belakang pendidikan orang tua dapat mempengaruhi pola piker orang tua 

baik formal atau nonformal, lalu akan berpengaruh pada aspirasi harapan orang 

tuanya kepada anaknya.  

c. Nilai agama yang dianut oleh orang tua, nilai-nilai agama juga menjadi hal 

penting yang ditanamkan orang tua kepada anak dalam pengasuhan yang mereka 

lakukan sehingga Lembaga keagamaan juga turut berperan didalamnya. 

Selanjutnya orang tua khususnya ibu adalah madrasah awal bagi anaknya, ibu 

adalah orang tua yang mengajarkan nilai-nilai agama dalam keseharian anak.   

d. Kepribadian, dalam mengasuh anak, orang tua tidak hanya mengomunikasikan 

fakta, dan pengetahuan saja, melainkan membantu membutuhkan kembangkan 

kepribadian anak. Pendapat tersebut berdasarkan teori humanistic yang menitik 

beratkan Pendidikan yang bertumpu pada peserta didik, artinya anak juga (perlu 

mendapatkan perhatian dalam membangun Pendidikan). 
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e. Jumlah pendidikan anak, jumlah anak yang dimiliki keluarga akan 

mempengaruhi pola asuh yang diterapkan para orang tua. Semakin banyak jumlah 

anak dalam keluarga, akan ada kecenderungan orang tua tidak begitu menerapkan 

pola pengasuhan secara maksimal pada anak karena perhatian dan waktunya 

terbagi antara anak satu dan lainnya.  

Uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pola asuh orang tua adalah Pendidikan orang tua, lingkungan, budaya, faktor 

sosial ekonomi, nilai agama yang dianut oleh orang tua, kepribadian, dan jumlah 

Pendidikan anak. 

4. Jenis-jenis Pengasuhan 

Menurut Mukti Lestari (Santrock, 2002: t.h.) membagi pengasuhan orang 

tua dalam 3 jenis, yaitu otoriter, otoritatif/demokratis, dan permisif.  

a. Authoritarian parenting (pengasuhan otoriter) 

Pengasuhan authoritarian adalah cara orang tua mengasuh anak dengan 

menetapkan standar perilaku bagi anak, tetapi kurang responsif pada hak dan 

keinginan anak. Orang tua berusaha membentuk, mengendalikan, serta 

mengevaluasi tingkah laku anak sesuai dengan standar tingkah laku yang 

ditetapkan orang tua. Pengasuhan ini orang tua berlaku sangat ketat dan 

mengontrol anak tetapi kurang memiliki kedekatan dan komunikasi berpusat pada 

orang tua. Orang tua sangat jarang terlibat dalam proses memberi dan menerima 

dengan anaknya. Mereka mengekang dan memaksa anak untuk bertindak seperti 

yang mereka inginkan. Selain itu, mereka juga selalu menekankan bahwa 

pendapat orang dewasa paling benar dan anak harus menerima dengan tidak 

mempertanyakan kebenaran ataupum memberi komentar.  

Pengasuhan ini lebih menekankan pada kebutuhan orang tua, sedangkan 

kemandirian dan ekspresi anak ditekan dan dihalangi. Orang tua seing 
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mengguakan hukuman sebagai cara membentuk kepatuhan anak, sehingga anak 

yang dibesarkan dari pola pengasuhan seperti ini biasanya memiliki 

kecenderungan emosi tidak stabil (moody), murung, takut, sedih, dan tidak 

spontan. 

Berdasarkan uraian diatas pengasuhan otoriter yaitu anak harus patuh 

terhadap orang tua karena orang tua sering menggunakan hukuman untuk 

kepatuhan anak. Orang tua mengontrol apapun yang anak lakukan. 

b. Permissive (permisif) 

Pengasuhan permisif orang tua hanya membuat sedikit perintah dan jarang 

menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan pengasuhan anak. Orang tua 

bersikap responsif terhadap kebutuhan anak tetapi mereka menghindari segala 

bentuk tuntutan ataupun kontrol kepada anak. Orang tua menerapkan sedikit 

sekali disiplin dan sekalipun mereka menerapkan disiplin kepada anak, mereka 

bersikap tidak konsisten dalam penerapan. Orang tua memberikan kebebasan 

sebanyak mungkin untuk melakukan sesuatu dan anak tidak dituntut untuk belajar 

bertingkah laku baik atau belajar mengerjakan tugas-tugas rumah. Orang tua juga 

bersikap tidak menghukum dan menerima serta menyetujui apa saja yang 

dilakukan anak.  

Berdasarkan uraian diatas bentuk pengasuhan permisif kurang dewasa, 

berdasarkan anak kurang dewasa dalam mengambil keputusan, mempunyai 

kesulitan dalam mengontrol dorongan hati, tidak patuh jika diminta melakukan 

sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka. Anak juga kurang tekun 

dalam mengerjakan tugas-tugas prasekolah jika dibandingkan dengan anak yang 

orang tuanya lebih menunjukkan kontrol. 

c. Authoritative parenting (Pengasuhan demokratis) 
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Pengasuhan authoritative adalah cara orang tua mengasuh anaknya dengan 

menetapkan standar perilaku bagi anak dan sekaligus juga responsif terhadap 

kebutuhan anak. Orang tua menawarkan keakraban dan menerima tingkah laku 

asertif anak mengenai peraturan, norma dan nilai-nilai. Orang tua dengan pola 

pengasuhan seperti ini mau mendengarkan pendapat anak, menerangkan peraturan 

dalam keluarga, dan menerangkan norma dan nilai yang dianut. Selain itu orang 

tua juga dapat bernegosiasi dengan anak. Orang tua mengarahkan aktivitas anak 

secara rasional, menghargai minat anak, dan menghargai keputusan anak untuk 

mandiri.  

Berdasarkan uraian diatas bentuk pengasuhan demokratis yaitu orang tua 

cenderung mengasuh anak dengan menetapkan standar perilaku baik serta orang 

tua menawarkan keakraban kepada anak. Orang tua mendengarkan pendapat anak, 

orang tua meghargai keputusan anak untuk mandiri. 

Menurut Puji Lestari (2008: 53-54) secara garis besar mengemukakan pola 

asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya di golongkan menjadi:  

a. Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-

aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya 

(orang tua), kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Anak yang 

dibesarkan dalam suasana semacam ini akan besar dengan sifat yang ragu-ragu, 

lemah kepribadian dan tidak sanggup mengambil keputusan tentang apa saja. 

Orang tua menganggap semua sikap yang dilakukan sudah benar sehingga tidak 

perlu meminta pertimbangan anak atas semua keputusan yang mengangkat 

permasalahan anaknya. Kurang komunikasi, sangat berkuasa, suka menghukum, 

selalu mengatur, suka memaksa, bersifat kaku. 

b. Pola Asuh Demokratis 
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Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang tua 

terhadap kemampuan anak, anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung 

pada orang tua. Dengan pola asuh demokratis, anak mampu mengembangkan 

kontrol terhadap perilakunya sendiri dengan hal-hal yang dapat diterima oleh 

masyarakat. Hal ini mendorong anak untuk mampu berdiri sendiri, bertanggung 

jawab dan yakin terhadap diri sendiri. Daya kreativitasnya berkembang dengan 

baik karena orang tua selalu merangsang anaknya untuk mampu berinisiatif. Suka 

berdiskusi dengan anak, mendengarkan keluhan anak, memberi tanggapan, 

komunikasi yang baik, tidak kaku atau luwes. 

c. Pola Asuh Permisif 

Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang 

cenderung bebas, anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda, ia diberi 

kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Pola 

asuh orang tua permisif bersikap terlalu lunak, tidak berdaya, memberi kebebasan 

terhadap anak tanpa adanya norma-norma yang harus diikuti oleh mereka. 

Mungkin karena orang tua sangat sayang (over affection) terhadap anak atau 

orang tua kurang dalam pengetahuannya. Kurang membimbing, kurang control 

terhadap anak, tidak pernah menghukum ataupun memberi ganjaran pada anak, 

anak lebih berperan dari orang tua, memberi kebebasan terhadap anak. 

Menurut Hurlock (1990: 204) ada beberapa sikap orang tua yang khas 

dalam mengasuh anaknya, antara lain: 

a. Melindungi secara berlebihan, perlindungan orang tua yang berlebihan 

mencakup pengasuhan dan pengendalian anak yang berlebihan. Orang tua merasa 

serba khawatir akan kondisi anaknya di manapun dan kapanpun mereka berada. 

b. Permisivitas. Tipe maca mini terlihat pada orang tua yang membiarkan anak 

berbuat sesuka hati dengan sedikit pengendalian. Kebalikan dari yang 
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sebelumnya, dalam hal ini orang tua cenderung membiarkan anaknya berbuat 

sesuka hati. 

c. Memanjakan. Permisivitas yang berlebih memanjakan membuat anak egois, 

menuntut dan sering tiranik. Hal ini yang biasanya membuat seorang anak 

menjadi manja. 

d. Penolakan. Penolakan dapat dinyatakan dengan mengabaikan kesejahteraan 

anak atau dengan menuntut terlalu banyak dari anak dan sikap bermusuhan yang 

terbuka. 

e. Penerimaan. Penerimaan orang tua ditandai oleh perhatian besar dan kasih 

sayang pada anak, orang tua yang menerima, memperhatikan perkembangan 

kemampuan anak dan memperhitungkan minat anak. 

f. Dominasi. Anak yang didominasi oleh salah satu atau kedua orang tua bersifat 

jujur, sopan dan berhati-hati tetapi cenderung malu, patuh dan mudah dipengaruhi 

orang lain, mengalah dan sangat sensitif. 

g. Tunduk pada anak. Orang tua yang tunduk pada anaknya membiarkan anak 

mendominasi mereka dan rumah mereka. Hal ini merupakan kebalikan dari tipe 

otoriter. Orang tua cenderung selalu menuruti kemauan anak. 

h. Favoritisme. Biasanya orang tua memiliki kecenderungan tersendiri kepada 

salah satu anak. Meskipun mereka berkata bahwa mereka mencintai semua anak 

dengan sama rata, kebanyakan orang tua mempunyai favorit. Hal ini membuat 

mereka lebih menuruti dan mencintai anak favoritnya dari pada anak yang lain 

dalam keluarga. 

i. Ambisi orang tua. Hampir semua orang tua mempunyai ambisi dan ekspetasi 

berlebihan terhadap anak mereka seringkali sangat tinggi sehingga tidak realistis. 

Ambisi ini sering dipengaruhi oleh ambisi orang tua yang tidak tercapai dan 

Hasrat orang tua supaya anak mereka naik di tangga status sosial. 
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Menurut Baumrind dalam (Santrock 2002: 257-258) ada empat macam 

bentuk pola asuh adalah pola asuh otoriter suatu jenis bentuk pola asuh yang 

menuntut agar anak patuh dan tunduk terhadap semua perintah dan aturan yang 

dibuat oleh orang tua tanpa ada kebebasan untuk bertanya atau mengemukakan 

pendapat sendiri. Anak akan dijadikan sebagai miniatur hidup dalam segala 

pencapaian dalam hidupnya. Baumrind juga mengatakan bahwa pola asuh 

otoritatif atau demokrasi, pada pola asuh ini orang tua yang mendorong anak-

anaknya agar mandiri namun masih memberikan batas-batas dan pengendalian 

dan Tindakan-tindakan mereka. Anak yang hidup dalam keluarga demokratis ini 

memiliki kepercayaan diri, harga diri yang tinggi dan menunjukperilaku yang 

terpuji.  

Jenis-jenis pola asuh menurut para ahli diatas dapat disimpulkan secara 

garis besar yaitu pola asuh otoriter, permisif, dan demokratis. Ada beberapa cara 

orang tua dalam mengasuh anaknya masing-masing dalam lingkungan keluarga. 

B. Anak Usia Dini 

1. Pengertian Anak Usia Dini 

Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Masa anak 

usia dini sering disebut dengan istilah golden age atau masa emas. Pada masa ini 

potensi anak seluruhnya mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang 

secara cepat. Rasa ingin tahu anak sangat besar, hal ini dapat kita lihat dari anak 

sering bertanya tentang apa yang mereka lihat. Kemudian apabila pertanyaan anak 

belum terjawab, maka mereka akan terus bertanya sampai anak mengetahui 

jawabannya. Perkembangan setiap anak berbeda-beda, setiap anak memiliki 

keunikan masing-masing yang berasal dari factor genetik atau bisa juga dari 

faktor lingkungan. Faktor genetik misalnya dalam hal kecerdasan anaksedangkan 

faktor lingkungan bisa dalam hal gaya belajar anak. Makanan yang bergizi serta 



25 
 

 
 

seimbang dan stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tersebut. Kemudian apabila anak diberikan stimulasi secara 

intensif dari lingkungannya, maka anak akan mampu menjalani tugas 

perkembangannya dengan baik. 

Hakikat anak usia dini (Augusta, 2012: 7) adalah individu yang unik 

dimana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, 

kognitif, sosial, emosional, kreativitas, Bahasa, dan komunikasi yang khusus yang 

sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Anak usia dini 

merupakan masa peka dalam berbagai aspek perkembangan yaitu masa awal 

pengembangan kemampuan fisik motorik, bahasa, sosial, emosional, dan kognitif. 

Menurut Piaget (Slamet Suyanto, 2003: t.h.) anak memiliki 4 tingkat 

perkembangan kognitif yaitu tahapan sensori motorik (0-2 tahun), pra operasional 

konkrit (2-7 tahun), operasional konkrit (7-11 tahun), dan operasional formal (11 

tahun keatas).  

Uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa anak yang berusia 0-8 tahun yang 

sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental, 

serta rasa ingin tahu anak yang sangat besar. 

2. Karakteristik Anak Usia Dini 

Karakteristik anak usia dini merupakan individu yang memiliki tingkat 

perkembangan yang relatif cepat merespon (menangkap) segala sesuatu dari 

berbagai aspek perkembangan yang ada. Selanjutnya karakteristik anak usia dini 

yang secara umum sama atau dimiliki anak secara universal. (Solehudin dan 

Hatimah, 2007: 1907-1908) mengidentifisikan beberapa karakteristik anak usia 

dini menurut pandangan para ahli, mereka menyimpulkan sebagai berikut : 

a. Anak bersifat unik menunjuk pada kekhasan setiap anak sekalipun kembar 

masing-masing anak pada kembaran tetap memiliki keunikan. Manusia dalam 
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dimensi individu yang artinya tidak dapat dibagi, dalam sifat dan ciri khasnya, 

selalu tampak ke unikan masing-masing.  

b. Anak bersifat egosentris menunjuk pada kecenderungan anak untuk 

memperoleh segala sesuatu lebih tertuju pada kepentingan dirinya sendiri. Segala 

sesuatu yang kurang menyenangkan dan membuat dirinya tidak senang selalu 

direspon dengan marah atau penolakan. Segala sesuatu kecenderungan harus 

tertuju pada diri anak itu sendiri. 

c. Anak bersifat aktif dan energik. Hal ini tampak dalam segala aktivitasnya, 

seperti tak pernah diam ketika melakukan berbagai kegiatan, berlari, bergerak, tak 

lelah dan bosan. Terlebih lagi sesuatu hal yang menarik dan menantang anak akan 

berusaha berekspresi mencoba dan melakukannya serta mau menanggapinya. 

d. Anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. 

Setiap orang dikaruniai salah satu potensi rasa ingin tahu yang tinggi. Dari potensi 

ini masa anak diaktualisasikan dengan intensitas yang lebih tinggi. Anak akan 

banyak bertanya tentang hal yang ada di sekitarannya. 

e. Anak bersifat eksploratif. Hal ini menunjuk pada aktivitas anak untuk 

menulusuri lebih jauh terhadap sesuatu yang pernah diketahuinya. Rasa ingin 

tahunya maka diadakan eksplorasi pengembangan, penelusuran, dan pedalaman.  

f. Anak mengespresikan perilakunya relatif secara spontan menunuuk maksud 

kepolosannya dalam melakukan sesuatu. Anak mengekspresikan kegembirannya 

secara spontan dan terbuka terhadap sesuatu yang menyenangkan, dan jika 

sesuatu itu tidak membuat anak merasa gembira maka anak sedih dan marah 

secara spontan.  

g. Anak senang dan kaya fantasi. Dunia anak penih dengan sesuatu yang 

imajinatif. Anak dapat membayangkan sesuatu hal yang ideal dalam tataran 
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kemampuannya. Itulah sebabnya anak anak sangat senang mendengar cerita-

cerita, dongeng-dongeng yang membuat daya imajinatif.  

h. Anak masih mudah frustasi, Jika sesuatu yang dibuatnya atau dilakukan 

terhadapnya tidak sesuai selera atau tidak menyenangkan anak akan kecewa 

marah, atau menangis. Hal ini berkaitan dengan kemampuan psikologinya.  

i. Anak masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Hal ini terkait 

dengam kemampuam berpikirnya yang masih terbatas sebagaimana yang 

dikemukakan oleh piaget, bahwa anak masih dalam tahapan berpikir konkret. 

Itulah sebabnya, walaupun anak perlu diberikan kebebasan untuk berekspresi, 

tetap harus dalam pengawasan orang tua. 

j. Anak memiliki daya perhatian yang pendek. Dia belum fokus terhadap sesuatu 

untuk sabar dalam jangka waktu yang cukup lama.  

k. Anak bergairah untuk belajar dari pengalaman. Rasa ingin tahunya yang tinggi 

dan kemampuan berekspresinya aktif dan enerjik dalam belajar.  

l. Anak semakin menunjukkan minat terhadap teman pertambahan usia yang 

terjadi pada anak dengan pergaulan teman sebaya secara berangsur-angsur.  

3. Prinsip-prinsip Perkembangan Anak Usia Dini 

Prinsip perkembangan yang aktif terletak didalam diri anak sendiri. 

Perkembangan bukan proses yang selalu digerakkan oleh faktor atau pengaruh 

dari luar (di luar diri anak), akan tetapi setiap gejala perkembangan dikendalikan 

dan diberi corak tertentu oleh pembawaan, bakat, dan kemauan anak. Watak dan 

pribadi seseorang yang dewasa selalu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman 

masa lalu, khususnya pengalaman pada masa kanak-kanak. Jadi setiap periode 

perkembangan erat hubungannya dengan periode perkembangan yang 

mendahuluinya. Hal ini membuktikan, bahwa hidup manusia merupakan kesatuan 
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yang bulat. Tujuan dari setiap perkembangan adalah menjadi manusia yang 

dewasa yang sanggup berdiri sendiri, Mandiri. 

Menurut Bredekamp dan Coople Siti Aisyah dkk (2010: t.h.) aspek-aspek 

perkembangan anak seperti fisik, sosial, emosional, dan kognitif satu sama lain 

saling terikat secara erat. Perkembangan anak terjadi dalam suatu urutan yang 

berlangsung dengan rentang antar anak dan juga antar bidang perkembangan dari 

masing-masing fungsi. Perkembangan mengalami percepatan bila anak 

mempraktekkan keterampilan-keterampilan yang baru diperoleh dan ketika 

mereka mengalami tantangan. Anak akan berkembang dan belajar dengan baik 

apabila berada dalam suatu lingkungan yang baik dan aman (fisik dan psikologi), 

menghargai, memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya, dan aman secara 

psikologi. Anak menunjukkan cara belajar yang berbeda untuk mengetahui dan 

belajar tentang sesuatu hal dan mempresentasikannya dengan caranya tersendiri.  

Menurut Wiyani (2012: 86) mengungkap prinsip-prinsip perkembangan 

anak, anak berkembang secara holistik, perkembangan terjadi dalam urutan yang 

teratur, perkembangan anak berlangsung pada tingkat yang beragam didalam dan 

diantara anak, perkembangan baru didasarkan pada perkembangan sebelumnya 

dan perkembangan mempunyai pengaruh yang bersifat kumulatif. Menurut  Aqib 

(2011: 75) mengungkap prinsip-prinsip perkembangan anak belajar dengan baik 

jika fisiknya terpenuhi, anak belajar secara terus menerus membangun 

pemahaman hingga mencapai sesuatu, anak belajar melalui interaksi sosial, 

motivasi timbul dari minat dan ketentuan, adanya perbedaan dan dalam gaya 

belajar dan memulai dari yang sederhana kekompleks, konkret ke abstrak, gerakan 

ke verbal dan diri diri kesosial.  

Uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa prinsip perkembangan terletak 

didalam diri anak sendiri. Sangat erat hubungannya periode perkembangan yang 
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mendahuluinya. Menurut beberapa para ahli prinsip perkembangan pada anak usia 

dini aspek fisik, sosial, emosional, kognitif satu sama lain saling terikat satu sama 

lainnya. 

C. Pemulung  

1. Pengertian Keluarga Pemulung 

Menurut Effendy (2005: t.h.) keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat 

yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal 

di suatu tempat dibawah atap dalam keadaan saling ketergantungan. kelompok 

orang yang terdapat hubungan darah atau perkawinan. Orang-orang yang ada 

dalam keluarga tersebut adalah ibu, bapak dan anak-anaknya yang berusia 3-6 

tahun. Keluarga memiliki fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasi keluarga 

sangat penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosional, spiritual, dan 

sosial. Karena keluarga adalah sumber kasih sayang, perlindungan dan 

identitasnya bagi anggotanya. Menurut Berns, keluarga memiliki lima fungsi 

dasar yaitu: 

a. Reproduksi, keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang 

ada di dalam masyarakat. 

b. Sosialisasi atau edukasi, keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai 

keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan Teknik dari generasi 

sebelumnya ke generasi yang lebih muda. 

c. Penugasan peran sosial, keluarga memberikan identitas pada para anggotanya 

seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender. 

d. Dukungan ekonomi, keluarga menjadi tempat berlindung, makanan, dan 

jaminan kehidupan. 
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Keluarga merupakan tempat untuk pertama kali seorang anak menemukan 

didikan dari kecil hingga dewasa, Jika lingkungan keluarga negatif maka anak 

akan menemukan didikan dari orang tua tersebut negatif, sebaliknya jika 

lingkungan keluarga tersebut positif maka anak menemukan didikan yang baik.   

Pemulung merupakan sekelompok manusia yang mempunyai kekurangan 

sumberdaya, sehingga kemampuan sosial ekonomi pemulung dalam membiayai 

Pendidikan anaknya sangat rendah, hal ini mengakibatkan anak-anak mereka 

cenderung tidak sekolah karena harus ikut membantu orang tua dalam memenuhi 

kebutuhan keluarganya. Menurut Sinaga (2008: 3) faktor yang menentukan 

seseorang menjadi pemulung adalah antara lain tingkat Pendidikan yang rendah 

(rata-rata tidak tamat sekolah dasar), serta keterampilan yang terbatas. Menurut 

Wurdjimen (2001: 11) pemulung adalah bentuk aktivitas dalam mengumpulkan 

bahan-bahan bekas dari berbagai lokasi pembuangan sampah yang masih bisa 

dimanfaatkan untuk mengawali proses penyaluran ke tempat-tempat produksi 

(daur ulang). Aktivitas tersebut terbagi kedalam tiga klasifikasi diantaranya, agen, 

pengepul, pemulung.  

Agen, pengepul, dan pemulung sangat berkaitan dan tidak dapat 

dipisahkan dalam proses produksi daur ulang sampah, karena mereka saling 

membutuhkan satu sama lain, Jika dilihat tempat pemulung bekerja sangat tidak 

memenuhi standar kesehatan dan lingkungan terkesan kumuh. Faktor yang ikut 

menentukan seseorang bekerja sebagai pemulung antara lain tingkat Pendidikan 

yang rendah serta keterbatasan pada modal maupun skill yang mereka miliki.  

Kemiskinan ekonomi keluarga salah satu kendala yang nyata. Keluarga 

miskin cenderung lebih berpikir mencukupi kebutuhan pokok yaitu (sandang, 

pangan dan papan) sebagai bekal menjalani kehidupan setiap harinya. Kemudian 

kondisi ekonomi keluarga pemulung yang cukup memperihatinkan mereka hidup 
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sederhana dengan rumah yang masih terbuat dari papan, lantai yang masih dari 

tanah, kehidupan yang serba kekurangan membuat keluarga pemulung harus 

berhutang ke warung untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka. 

2. Ciri-ciri Pemulung Sampah 

Menurut Tri Martiana (1992: 24) alat pelindung kerja yang digunakan para 

pemulung sampah anatara lain: 

a. Topi, untuk melindungi kepala dari cuaca panas, hujan, kotoran, dan benda 

keras. 

b. Kacamata gelap untuk melindungi mata dari cahaya matahari. 

c. Masker, berupa penutup hidung dan mulut yang berguna untuk melindungi 

saluran pernafasan dari debu, bahan kimia, dan kuman penyakit. 

d. Jaket dan baju lengan Panjang, untuk melindungi kulit dari sengatan matahari 

dan untuk menjaga kebersihan badan dari sampah yang membawa kuman 

penyakit. 

e. Sarung tangan, untuk perlindungan diri terhadap kontak langsung dengan 

sampah dan barang tajam. 

f. Sepatu laras, untuk melindungi kaki dari bahan-bahan tajam dan dari parasite 

tanah (cacing). 

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Masyarakat Menjadi Pemulung 

Menurut Mudiyono (2005: 148) faktor-faktor yang mendasari masyarakat 

menjadi pemulung yaitu: 

a. Faktor internal, yaitu kondisi Kesehatan jasmani yang kuat, didesak dengan 

kebutuhan hidup yang semakin kompleks, sulit mencari pekerjaan lain, 

melakukan pekerjaan dengan senang, jaringan kerja sama pemulung kuat. 
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b. Faktor eksternal, yaitu jumlah pemulung yang selalu bertambah, banyaknya 

penduduk akan selalu menghasilkan sampah yang jumlahnya akan semakin 

banyak.  

4. Penyebab Seseorang Melakukan Pekerjaan Pemulung 

Penyebab seseorang melakukan pekerjaan sebagai pemulung diantaranya 

yaitu: 

a. Faktor ekonomi (berasal dari keluarga yang kurang mampu). 

b. Sulitnya mencari pekerjaan. 

c. Tingkat Pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan. 

d. Tidak ada modal membuka suatu usah. 
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BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian 

kualitatif. Menurut Saryono (2010: 1), penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan 

menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat 

dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2016: 9) metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.  

Berdasarkan teori diatas, maka peneliti akan mendeskripsikan penelitian 

ini secara menyeluruh dengan menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan 

menjelaskan, serta mengungkapkan situasi sosial dengan mendeskripsikan 

kenyataan secara benar baik yang diperoleh dari data observasi dan wawancara.    

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa. Peneliti mengambil lokasi ini karena tempat ini 

merupakan salah satu tempat pemulung yang startegis. Kemudian sangat 

terjangkau bagi peneliti saat melakukan penelitian.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu suatu 

peristiwa hal yang alamiah sesuai dengan kenyataan manusia. Penelitian deskriptif 



34 
 

 
 

merupakan metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi objek 

yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, 

tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku (Sugiyono, 

2012: 29). 

C. Jenis dan Sumber data  

1. Jenis Data  

Adapun jenis data yang digunakan dalam penlitian ini yaitu jenis data 

primer dan data sekunder. Data primer menurut Suharsimi Arikunto (2013: 172), 

data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui pihak pertama yang diperoleh 

langsung dilapangan, meliputi data dan informasi melalui Wawancara. Data 

sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dengan cara membaca, 

mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, 

buku-buku, serta dokumen. Menurut Ulber Silalahi (2012: 291), Data sekunder 

yaitu data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain 

yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.  

2. Sumber data  

Sumber data menjadi sangat penting agar penelitian menghasilkan 

pemahaman serta kesimpulan yang tepat, untuk mendapatkan data yang lengkap 

sumber data penelitian akan diperoleh secara langsung dari tempat penelitian, 

adapun sumber data peneliti berasal dari para orang tua atau keluarga yang berasal 

dari keluarga pemulung.  

Berikut narasumber dalam penelitian ini diantaranya adalah:   

a. Lima keluarga yang berprofesi sebagai pemulung dan memiliki anak usia 2-

6 tahun di Kecamatan Somba Opu Kabupaten gowa.  
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b. Anak yang berusia 2-6 tahun dan memiliki orang tua atau keluarga yang 

berprofesi sebagai pemulung di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah sesuatu langkah awal yang digunakan 

dalam penelitian. Karena tujuan dari penelitian yaitu untuk mengumpulkan data. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini, diantaranya sebagai berikut:  

1. Wawancara Mendalam 

Menurut Moleong (2005: 186), wawancara mendalam merupakan proses 

menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan 

fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Hal ini metode wawancara 

mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan untuk mengungkap 

bagaimana sebenarnya pengasuhan keluarga pemulung pada anak usia dini. 

2. Observasi 

Menurut Sugiyono (2008: 226) menjelaskan bahwa “melalui observasi, 

peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut”. Peneliti 

menggunakan observasi langsung serta menggunakan jenis observasi partisipasi 

pasif.  

Menurut Sugiyona (2008: 227), partisipasi pasif berarti “dalam hal ini 

peneliti dating di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat 

kegiatan tersebut”. Observasi langsung, peneliti melakukan pengamatan untuk 

mencari data yang nantinya menjadi salah satu sumber data yang kemudian dapat 

diolah menjadi bahan analaisis.  
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Penelitian Observasi ini dilakukan untuk mengamati pengasuhan dan aspek 

penerapan Anak Usia Dini Pada Keluarga Pemulung di Kelurahan Sungguminasa 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

E. Instrument Penelitian 

Penelitian kualitatif, instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri guna 

untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Hal tersebut terbagi 

menjadi dua, yaitu: 

1. Pedoman Wawancara 

Menurut Arikunto (2010: 270) menjelaskan bahwa, ada dua macam 

pedoman wawancara : 

a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas 

pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis 

pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancaralah 

sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis penelitian ini cocok untuk 

penelitian khusus. 

b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun 

secara terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara tinggal 

membubuhkan tanda v (check) pada nomor yang sesuai.  

Pedoman wawancara yang peneliti gunakan yaitu, pertanyaan yang 

dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, 

dengan Teknik wawancara atau dalam keterangan tersebut yaitu berpacu pada 

pedoman wawancara terstruktur serta menggunakan alat tape recorder dan buku 

catatan. Dengan demikian akan memperoleh data yang lengkap dari subjek yang 

diteliti. 
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2. Observasi Partisipasi 

Observasi Partisipasi adalah observasi yang melibatkan peneliti atau 

observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan. Jadi, peneliti 

bertindak sebagai observer, artinya peneliti merupakan bagian dari kelompok 

yang di teliti.  

F. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian kualitatif, analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan 

lapangan, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit -unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  Menurut Moleong (2004: 280-281) 

analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin 

(2003: t.h), yaitu sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Data (Data Collection)  

Pengumpulan data merupakan langkah dari kegiatan analisis data. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara wawancara dan 

dokumentasi. 

2. Reduksi data (Data Reduction) 

Menurut Riyanto (2003: 165), menyatakan bahwa reduksi data atau data 

reduction artinya data harus dirangkumkan, dipilih mana yang penting, 

disederhanakan, dan diabstraksikan. Mereduksi data berarti merangkum, 
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memfokuskan pada hal-hal yang penting dan di cari tema serta polanya. Data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, mempermudah 

meneliti, lebih mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya.  

3. Penyajian data (Data Display)  

Penyajian data atau data display diperoleh dari lapangan dengan seluruh 

permasalahan dalam suatu penelitian dilakukan dengan memilih data yang 

dibutuhkan, mengklarifikasi data berdasarkan hasil reduksi data kemudian 

dipaparkan menurut jenisnya. Penyajian tersebut berbentuk teks naratif dan bagan.  

4. Penarikan Kesimpulan (ConclusionDrawing/ Verfication)  

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan yang dilakukan dengan 

membandingkan antara kesesuaian pertanyaan dari subjek penelitian dan makna 

yang terkandung dalam konsep dasar penelitian. Hal tersebut dilakukan agar 

penilaian tentang kesesuaian data pada penelitian tersebut lebih tepat dan objektif. 

G. Keabsahan Data 

Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016: 

t.h.) meliputi, uji credibility, transfermability, Dependability, corfirmabilitiy. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pengujian keabsahan data yaitu 

uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu.  

1. Trianggulasi Sumber 

Pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. 

2. Trianggulasi Teknik 

Pengecekan data yang dilakukan kepada data yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Misalnya data yang telah diperoleh dari wawancara dicek. 
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3. Trianggulasi Waktu 

4. Pengecekan data dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. 
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BAB IV 

PENGASUHAN ANAK USIA DINI PADA KELUARGA PEMULUNG DI 

KELURAHAN SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBA OPU 

KABUPATEN GOWA 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kabupaten Gowa 

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah tingkat II di provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota sungguminasa. 

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km
2
 atau sama dengan 3,01% dari 

luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 

jiwa. Kabupaten Gowa terbgi menjadi 18 Kecamatan dengan jumlah Desa atau 

Kelurahan definitive sebanyak 169 dan 726 Dusun atau Lingkungan. Kecamatan 

yang meliputi Kabupaten Gowa yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, 

Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobolu, 

Biringbulu, Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Palangga, Barombong, 

Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.  

Kecamatan Somba Opu merupakan kecamatan ibu Kota Kabupaten Gowa 

yang terletak di Jalan Sirajuddin Rani No.71, Kelurahan Bonto-bontoa. 

Kecamatan Somba Opu dipimpin oleh seorang camat dengan membawahi staf 

yang berjumlah 25 orang, dengan jumlah PNS sebanyak 16 orang dan tenaga 

honorer sebanyak 9 orang. Pemerintah Kecamatan Somba Opu dalam era 

Milenelal ini telah mempunyai media sosial dan website untuk memudakan 

masyarakat, terkhusus Wilayah Kecamatan Somba Opu. 

Kelurahan Sungguminasa merupakan kelurahan di Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Daerah yang terletak sekitar 10 
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km dari kota Makassar ini merupakan ibu kota kabupaten. Kependudukan 

Kelurahan Sungguminasa terus mengalami peningkatan pada tahun 2015-2019. 

Peningkatan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 

peningkatan 318 jiwa dari tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan 

penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Adapun jumlah 

persentase peningkatan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015-2019 

mencapai 2,25%.  

a. Struktur Organisasi Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa 

b. V

i

s

i

 

d

a

n

 

M

i

s

i

 Kecamatan Somba Opu 

Tabel 4 .1 

VISI MISI 
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Terwujudnya masyarakat yang 

berkualitas, mandiri, dan berdaya 

saing dengan tata Kelola 

pemerintah yang baik. 

1. Meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia 

berbasis pada hak-hak dasar, 

Kesetaraan gender, nilai 

budaya dan agama. 

2. Meningkatkan 

perekonomian daerah 

berbasis pada potensi 

unggulan dan ekonomi 

kerakyatan. 

3. Meningkatkan 

pembangunan infrastruktur 

beroriantasi pada 

interkoneksitas antar 

wilayah dan sektor. 

4. Meningkatkan 

pengembangan wilayah 

kecamatan, desa dan 

kelurahan. 

5. Meningkatkan 

penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik, dan 

demokratis. 

B. Hasil Penelitian 

Pada hasil penelitian ini, peneliti akan fokus membahas pada pengasuhan 

anak usia dini yang berusia 2-6 tahun pada Keluarga Pemulung di Kelurahan 
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Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Data tersebut peneliti 

dapatkan dari hasil wawancara kepada keluarga atau orang tua yang berada dalam 

lingkup keluarga pemulung dan memiliki anak yang berusia 2-6 tahun di 

Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada 5 (Lima) keluarga di Kelurahan 

Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang terdiri dari 2 (dua) 

Lingkungan, diantaranya Lingkungan Sungguminasa dan Lingkungan Lambaselo. 

Pada masing-masing keluarga menerapkan pengasuhan yang berbeda-beda 

berdasarkan 7 aspek pengasuhan yaitu komunikasi, disiplin, kelekatan hubungan, 

pemecahan masalah, manajemen emosi, penggunaan waktu luang, dan monitoring 

anak. Orang tua dalam mengasuh anak dengan cara yang berbeda-beda ada yang 

cara pengasuhanya menggunakan Authoritarian parenting (pengasuhan otoriter), 

Permissive (permisif), Authoritative parenting (pengasuhan Demokratis).  

Adapun hasil temuan peneliti terhadap 5 keluarga pemulung di Kelurahan 

Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil penelitian pada aspek dan bentuk pengasuhan 

Keluarga pemulung di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa 

 

Aspek Pengasuhan Hasil Temuan Keluarga Pemulung 1 

(ibu W) 

Komunikasi  1.Mendengarkan keluh kesah anak saat anak 

capek mengikuti profesi ibu sebagai pemulung.  

2.Memberikan penjelasan kepada anak dengan 

profesinya yang sebagai pemulung. 

3.Menanyakan bagaimana keadaan anak saat 
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harus ikut memulung bersamanya.  

Disiplin  1.Berterima kasih kepada anak jika ibu 

meminta anak untuk mengambilkan sesuatu. 

2.Mengajarkan anak untuk selalu berterima 

kasih saat anak di berikan sesuatu. 

Kelekatan hubungan 1.Jika ibu melihat raut wajah anak yang mulai 

berubah, ibu menanyakan apa yang terjadi 

kepada anak. 

2. Memberi nasehat kepada anak. 

Pemecahan masalah 1.Sering menyediakan waktu untuk 

mendengarkan cerita anak saat sedang 

bersantai di depan tv. 

2.Menanyakan dan memberikan banyak 

nasehat kepada anak bahwa suatu saat anaknya 

harus bisa sukses. 

3.Anak meminta pendapat kepada ibu saat anak 

sedang mengalami masalah bersama teman-

temannya. 

Manajemen emosi 1.Kurang sering mengajak anak berdiskusi saat 

mengalami kesulitan, ibu hanya selalu 

mengingatkan kepada anak untuk rajin 

beribadah saat anak sedang malas untuk 

beribadah atau mengaji.  

Penggunaan waktu luang 1.Sering menyediakan waktu untuk tau kondisi 

anak dengan bertanya soal kondisinya pada hari 

itu, misalnya anak sedang sakit atau sedang 
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merasa kelelahan. 

Monitoring anak 1.Mengetahui keseharian anak dari pagi hingga 

malam. 

2.Memberikan kebebasan kepada anak saat 

pulang memulung untuk bermain bersama 

teman-temannya.  

Bentuk Pengasuhan 

Pengasuhan Demokratis 1.Mendengarkan anaknya saat berkeluh kesah 

dan menanyakan kondisi anak. 

2.Tidak memberikan hukuman ketika anaknya 

mengeluarkan emosionalnya dengan cara 

melempar-lemparkan barang yang ada di 

sekitarnya. 

3.Tidak melakukan kekerasan kepada anak. 

4.Membiarkan anak mengeluarkan 

emosionalnya terlebih dahulu dan membujuk 

anak ketika anak telah selesai mengeluarkan 

emosionalnya. 

5.Memiliki waktu bersama anaknya 24 jam. 

Terkadang jika anak sedang menonton di depan 

tv, ia menasehati anaknya untuk tidak 

mengikuti jejak dirinya yang berprofesi sebagai 

pemulung. Anaknya harus lebih sukses dari 

pada dirinya. 

6. Selalu menanyakan kondisi anak saat 

anaknya sedang dalam kondisi tidak sehat. 
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7.Setiap kegiatan anaknya selalu ia kontrol dari 

pagi hingga malam. Membiarkan anaknya 

bermain saat pulang dari ikut memulung 

bersama ibu. 

 

 

Aspek Pengasuhan Hasil Temuan Keluarga Pemulung 2 

(ibu Q) 

Komunikasi  1.Kurang mendengarkan keluh kesah anak. 

2.Kurang berkeluh kesah terhadap ibu. 

Disiplin  1.Sering mengucapkan terima kasih atas 

perlakuan baik anaknya. 

2.Membiasakan anak untuk selalu berterima 

kasih kepada orang lain. 

 

Kelekatan hubungan 1.Kurang memahami perasaan anaknya. 

2.Lebih memilih mengajak anaknya untuk ikut 

mencari nafkah. 

Pemecahan masalah 1.Memberikan nasehat kepada anak Ketika 

anak melakukan kesalahan.  

Manajemen emosi 1.Selalu menanyakan perasaan anaknya. 

2.Anak kurang terbuka mengenai perasaannya 

kepada ibu. 

Penggunaan waktu luang 1.Sering meluangkan waktunya bersama anak 

saat pulang dari bekerja. 

2.Meluangkan waktu bersama anaknya dengan 
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bercerita. 

Monitoring anak  1.Sering memantau kegiatan anaknya. 

2.Memberikan kebebasan kepada anak tetapi 

masih tetap dalam pantauan orang tua. 

Bentuk Pengasuhan 

Pengasuhan Demokratis 1.Kurang mendengarkan keluh kesah anak dan 

anak kurang berkeluh kesah kepada ibu.  

2.Ketika anak mendapatkan uang yang telah 

diberikan dari orang lain dan diberikan kepada 

ibu, ibu selalu mengucapkan terimakasih 

kepada anak untuk suatu bentuk perlakuan 

yang baik. 

3.Kurang menanyakan perasaan anak dan lebih 

mengajak anak untuk ikut mencari nafkah 

bersamanya, anak juga kurang ingin terbuka 

kepada ibunya. 

4.Menyediakan waktu kepada anaknya di hari 

libur hari sabtu dan minggu untuk bermain 

sambil anak menceritakan permasalahan apa 

atau kesulitan apa yang anak temukan saat 

bermain bersama temannya. 

5.Anak kurang terbuka terhadap ibu di setiap 

permasalahan yang ia temukan, saat ibu 

berusaha untuk lebih menanyakan apa yang 

terjadi anak akan berlari untuk menghindari 

pertanyaan ibu.  
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6.Anak mendengarkan nasehat yang ibu 

berikan untuk tidak bermain saat pulang 

bersamanya memulung dan lebih mengarahkan 

anak untuk beristirahat saja.  

7.Ia mengetahui kegiatan anaknya sehari-hari 

mulai dari pagi hingga malam.  

 

Aspek Pengasuhan Hasil Temuan Keluarga Pemulung 3 

(ibu D) 

Komunikasi  1.Mendengarkan keluh kesah anak yang telah 

lelah bersekolah daring. 

2.Mendengarkan keluh kesah anak yang 

terkadang lelah dalam berjualan. 

Disiplin  1.Selalu berterima kasih kepada anak setelah 

melakukan sesuatu. 

2.Sering memuji anaknya dalam hal-hal kecil. 

Kelekatan hubungan 1.Kurang sering menanyakan perasaan anak. 

2.Sering menanyakan suka duka dalam mencari 

nafkah. 

Pemecahan masalah 1.Sering mendengarkan keluh kesah anaknya. 

2.Memberikan pemahaman kepada anak 

tentang saudaranya yang memiliki 

keterbatasan. 

Manajemen emosi 1.Sering mengajak diskusi anaknya  

2.Dapat menengkan emosional pikiran anaknya 

dengan terlebih dahulu mengajak jalan hingga 
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anaknya tenang kemudian memberikan solusi 

terhadap permasalahan pembelajaran yang di 

alami anak.  

Penggunaan waktu luang 1.Sering meluangkan waktu kepada anak. 

2.Meskipun memiliki pekerjaan lain, ia tetap 

mengedepankan kepentingan anaknya.  

Monitoring anak 1.Mengetahui jadwal anaknya. 

2.Selalu mengingatkan anaknya makan, mandi 

sebelum melakukan kegiatan rutinitas anaknya 

sehari-harinya. 

 

Bentuk Pengasuhan 

Pengasuhan Demokratis 1.Mendengarkan keluh kesah anaknya yang 

merasa capek karena sekolah daring, yang anak 

inginkan yaitu untuk segera melakukan sekolah 

offline atau sekolah tatap muka. 

2.Mendengarkan keluh kesah anak ketika anak 

merasa lelah saat berjualan, lalu ia memberikan 

nasehat kepada anak tentang susahnya mencari 

nafkah. 

3.Meminta tolong kepada anak untuk 

melakukan pekerjaan rumah saat ibu bersiap-

siap akan bekerja seperti meminta anak untuk 

memberishkan tempat tidur dan memberikan 

sedikit pujian kepada anak dengan 

mengucapkan terimakasih reski ganteng telah 
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membantu mama. 

4.Kurang sering menanyakan mengenai 

perasaan anaknya, Adapun pertanyaan yang 

menanyakan soal perasaan anaknya yaitu 

tentang rasanya mencari nafkah. 

5.Memberikan penjelasan kepada anak yang 

terkadang merasa kakaknya lebih terkhususkan, 

padahal kakaknya memiliki keterbatasan 

sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti 

dirinya. 

6.Memberikan pemahaman kepada anak 

dengan cara mengajak anak berjalan-jalan 

terlebih dahulu, lalu mengajak anak untuk 

berdiskusi hal yang membuat anak merasa 

kesulitan seperti anak merasa kesulitan dalam 

mengerjakan pembagian. 

7.Selalu memberikan waktu luang kepada anak. 

8.Tetap memantau anak meskipun ia sibuk.  

9.24 jam bersama anak, mengetahui kegiatan 

anak sehari-hari dari pagi hingga malam. 

 

Aspek Pengasuhan Hasil Temuan Keluarga Pemulung 4 

(ibu F) 

Komunikasi   1.Biasa mendengarkan keluh kesah anaknya 

dengan cara mengajak jalan-jalan. 

2.Biasa mengajak anaknya bermain. 
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3.Sering mendengar keluh kesah anaknya pada 

saat sakit.  

Disiplin  1.Sering berterima kasih setelah meminta 

tolong sama anaknya. 

2.Meminta tolong kepada anak untuk mengurut 

setelah Fitri pulang memulung.   

Kelekatan hubungan 1.Sering menanyakan Kesehatan anaknya. 

2.Sering mendengarkan cerita tentang teman-

teman anaknya. 

Pemecahan masalah 1.Sering mendengarkan keluh kesah anaknya. 

2.Sering memberikan penjelasan dalam 

menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. 

Manajemen emosi 1.Sering mengajak anaknya berdiskusi. 

2.Sering menjelaskan kepada anaknya bahwa 

melakukan sesuatu harus dengan sabar. 

Penggunaan waktu luang 1.Sering meluangkan waktu kepada anak. 

2.Ketika pulang dari memulung ia sering 

menanyakan keadaan anaknya. 

3.Saat anaknya sedang sakit ia melarang 

anaknya untuk ikut memulung.  

Monitoring anak  1.Ia mengetahui jadwal kegiatan anaknya. 

2.Mengetahui semua kegiatan sehari-hari 

anaknya. 

 

Bentuk Pengasuhan 

Pengasuhan Demokratis 1.Mendengarkan setiap keluh kesah anaknya 
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dengan cara mengajak anak bermain terlebih 

dahulu. 

2.Mengajarkan anak untuk selalu berterima 

kasih dengan cara memberikan contoh kecil di 

setiap ibu meminta tolong kepada anak dengan 

mengucapkan terima kasih. Agar anak bisa 

menerapkan itu diluar rumah.  

3.Menanyakan perasaan anak, seperti saat anak 

merasa tidak baik-baik saja, dan berusaha 

memancing anak untuk menceritakan apa yang 

anak rasakan. 

4.Memberikan nasehat dan pemahaman kepada 

anak dalam bermain memang seperti itu. 

5.Selalu mengajak anak untuk berdiskusi saat 

mengalami kesulitan, seperti anak mengalami 

kesulitan dalam menggambar ia menjelaskan 

kepada anak apa yang harus anak lakukan 

terlebih dahulu. 

6.Memberikan waktu luang untuk selalu 

mengetahui kondisi anak, seperti saat ia telah 

pulang ke rumah bersama anak, ia akan 

menanyakan kondisi anak terlebih dahulu. 

Apakah anak lelah atau apa yang anak rasakan. 

7.24 jam mengetahui jadwal keseharian anak,  

dari pagi hingga malam seperti di pagi hari 

anak memulai kegiatannya dengan makan, lalu 
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menonton, lalu dilanjutkan dengan tidur sore 

dan kegiatan lainnya. 

 

 

 

 

Aspek Pengasuhan Hasil Temuan Keluarga Pemulung 5 

(ibu E) 

Komunikasi  1.Sering melakukan komunikasi kepada 

anaknya. 

2.Ketika anak sakit ia sering menanyakan 

keadaanya. 

3.Ketika anaknya melakukan hal yang 

membahayakan dirinya ia sering menegurnya 

dengan cara menarik telinganya.  

Disiplin  1.Sering mengucapkan terima kasih setelah 

meminta anaknya melakukan sesuatu dalam hal 

sekecil apapun. 

Kelekatan hubungan 1.Sering menanyakan Kesehatan anaknya. 

2.ketika anaknya mengeluh sakit ia sering 

menanyakan keadaan anaknya. 

Pemecahan masalah 1.ketika anak ingin berbelanja tetapi ia tidak 

memiliki uang ia meminta anak untuk bersabar. 

2.Sering menjelaskan kepada anaknya tentang 

keuangannya (ekonomi keluarga eka). 

Manajemen emosi 1.Sering mengajarkan anaknya membaca ketika 
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anak tidak tau membaca. 

2.Sering membantu anaknya ketika anaknya 

mendapatkan kesulitan. 

Penggunaan waktu luang 1.Sering meluangkan waktu kepada anaknya. 

2. Sering mengajak anaknya bermain sebelum 

ia berangkat untuk memulung. 

3.Sebelum berangkat kerja ia sering 

memperhatikan aktivitas anaknya. 

Monitoring anak 1.Mengetahui jadwal keseharian anaknya. 

2.Biasa mengatur jadwal aktivitas anaknya 

mulai dari mandi pagi dan makan pagi sebelum 

berangkat memulung. 

 

Bentuk Pengasuhan 

Pengasuhan Demokratis 1.Mendengarkan setiap keluh kesah anaknya, 

ketika anaknya mengeluh karena kepalanya 

kesakitan atau ketika anak merasa tubuhnya 

sedang gatal-gatal. 

2.Menarik telinga anak untuk menghindari 

sesuatu hal yang buruk, seperti ia menarik 

telinga anak agar anak tidak mendekat ke 

pinggir kali yang berada di depan rumah.  

3.Mengucapkan terima kasih kepada anak saat 

anak telah menolong  kegiatan ibu. 

4.Menanyakan perasaan anak saat anak ikut 

beraktivitas bersama ibu. 
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5.Memberi tahu secara baik-baik kepada 

anaknya ketika tidak memiliki uang. 

6.Mengajak anak berdiskusi saat anak 

mengalami kesulitan dalam hal membaca atau 

ingin mengambil sesuatu tetatapi anak tidak 

sampai. 

7.Memiliki waktu 24 jam untuk mengetahui 

kondisi anak. 

8.Memantau setiap kegiatan yang dilakukan 

anaknya. 

C. Pembahasan  

Setiap orang tua tentunya harus memiliki pilihan untuk menerapkan 

pengasuhan yang harus mereka gunakan dalam mengarahkan proses tumbuh 

kembang anak. Jenis pengasuhan yang di terapkan orang tua kepada anak dalam 

tumbuh kembangnya akan menentukan proses perkembangan anak di kemudian 

hari. Adapun jenis pengasuhan yang digunakan oleh setiap keluarga pemulung di 

Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu: 

Peneliti menemukan bahwa keluarga pemulung di Kelurahan 

Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa rata-rata menggunakan 

pengasuhan demokratis, 5 (lima) keluarga yang peneliti sedang teliti semuanya 

menggunakan pengasuhan demokratis. Menurut Mukti Lestari (Santrock, 2002: 

t.h.) pengasuhan demokratis (Authoritative parenting) adalah cara orang tua 

mengasuh anaknya dengan menetapkan standar perilaku bagi anak dan sekaligus 

juga responsive terhadap kebutuhan anak. Orang tua menawarkan keakraban dan 

menerima tingkah laku asertif anak mengenai peraturan, norma dan nilai-nilai. 

Orang tua dengan pengasuhan seperti ini mau mendengarkan pendapat anak, 
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menerangkan peraturan dalam keluarga dan menerangkan norma dan nilai yang 

dianut. Selain itu orang tua juga dapat bernegosiasi dengan anak, orang tua 

mengarahkan aktivitas anak secara rasional, menghargai minat anak, dan 

menghargai keputusan anak untuk mandiri. 

Ibu W yang berusia 56 tahun yang memiliki profesi sebagai pemulung 

mempunyai anak yang berumur 3 tahun. Ibu W yang secara tidak langsung 

menerapkan pengasuhan demokratis kepada anak dengan memberikan kebebasan 

untuk tidak bergantung pada orang tua agar anak dapat mengontrol perilakunya 

sendiri dengan hal-hal yang dapat diterima oleh masyarakat. Adapun komunikasi 

yang diterapkan ibu W terhadap anak, sering mendengarkan keluh kesah anak 

misalnya pada saat anak mengeluh karena merasa lelah setelah mengikuti ibu 

bekerja sebagai pemulung dalam satu hari full. Ibu juga menceritakan pada saat 

anak mengalami emosional ketika pulang bermain ia akan meluapkan 

emosionalnya dengan cara melempar-lemparkan benda yang ada di sekitarannya 

atau anak mencubit lengan kakaknya, tetapi ibu tidak memberikan hukuman atau 

kekerasan atas perbuatan anaknya ibu hanya memberitahunya bawa perbuatan 

seperti itu kurang baik. Adapun kedisiplinan yang diterapkan ibu W sering 

mengucapkan terimakasih kepada anak jika ibu meminta tolong untuk 

mengambilkan sesuatu seperti jika ibu meminta anak untuk menyimpan dot ke 

dalam kulkas atau ibu meminta tolong untuk mengambilkan baju di dalam lemari. 

Selanjutnya, kelekatatan hubungan antara ibu W dan anak sangat baik, seperti ibu 

W menanyakan perasaan anak pada saat itu jika ibu melihat wajah anak yang 

terlihat murung ibu akan menanyakan kepada anak apa yang terjadi. Ibu W juga 

mengetahui anaknya jika sedang kelelahan kemudian anak menangis ibu W 

membiarkan anak terlebih dahulu menangis dan tidak menganggunya, atau sering 
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juga terjadi jika anak pulang bermain lantas anak menangis anak akan 

menceritakan hal apa yang terjadi sampai membuat anak merasa sedih. 

Pengasuhan dalam pemecahan masalah, ibu W sering menyediakan waktu 

untuk anak agar bisa mendengarkan cerita anak. Ibu akan mulai menanyakan 

masalah pribadi anak jika anak sedang duduk di depan tv dan menasehati anak 

untuk suatu hari nanti anaknya harus bisa sukses agar kelak hidup anaknya bisa 

lebih membaik. Anak menceritakan masalah pribadinya jika saat pulang bermain 

ia sering dapat ejekan dari beberapa temannya sehingga itu yang membuat anak 

menangis, tetapi ibu tetap menasehati anak dengan baik agar suatu hari nanti bisa 

mempunyai hidup yang lebih baik lagi agar orang-orang tidak semena-mena 

terhadap anaknya lagi. Adapun manajemen emosi ibu W kepada anaknya kurang 

mengajak anak berdiskusi saat mengalami kesulitan. Ibu W lebih mengingatkan 

anak jika sedang malas beribadah ia akan menasehati anak dengan baik, anakpun 

mendengarkan ibu dan bergegas untuk beribadah. Selanjutnya penggunaan waktu 

luang, ibu W 24 jam menyediakan waktu untuk mengetahui kondisi anaknya ia 

akan bertanya kepada anak, apakah anak merasa lelah setelah ikut dengannya 

memulung. Ibu W juga menanyakan kondisi anak jika anak mengeluh sakit dan 

mengarahkan anak untuk beristirahat namun terkadang anak tidak mendengarkan 

dan memilih untuk keluar bermain bersama teman-temannya. Ibu W dalam 

monitoring anak, ibu mengetahui jadwal kegiatan sehari-hari anaknya mulai dari 

anak bangun tidur, mandi, makan, dan ikut bekerja memulung bersama-sama 

sampai ketika menjelang sore pulang ke rumah untuk beristirahat namun anak 

tetap ingin bermain terlebih dahulu.  

Selanjutnya, ibu Q yang berumur 54 tahun yang memiliki anak berusia 4 

tahun. Gaya pengasuhan yang ibu Q gunakan yaitu menggunakan pengasuhan 

demokratis dengan cenderung memberi kesempatan kepada anak untuk tidak 
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selalu bergantung pada orang tua agar anak mampu mengontrol perilakunya 

sendiri dengan hal-hal yang dapat diterima oleh masyarakat. Ibu Q dalam 

berkomunikasi kepada anaknya kurang mendengarkan keluh kesah anaknya 

karena anak yang tidak menceritakan keluh kesahnya terhadap ibu atau ibu yang 

kurang menanyakan keluh kesah anaknya, ibu hanya mengatakan anaknya selalu 

ikut bersamanya saat sedang bekerja sebagai pemulung. Adapun kedisiplinan 

yang ibu Q ajarakan kepada anak selalu berterima kasih jika meminta tolong 

kepada anak, seperti jika anak memberikan uang hasil penjualan stikernya ibu 

selalu mengucapkan terima kasih kepada anak. Ibu juga mengajarkan anak untuk 

mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membeli stikernya atau 

memberi anak uang. Selanjutnya, Ibu Q dalam kelekatan hubungan kurang 

menanyakan bagaimana perasaan anaknya ia hanya menjelaskan kepada peneliti 

bahwasannya pada pagi hari ia dan anak pergi bersama-sama untuk bekerja lalu 

anak ikut bekerja berjualan stiker. Ibu juga tidak menerapkan gaya pengasuhan 

dalam mengasuh anak ia cenderung memberikan kebebasan terhadap anak tetapi 

tetap dalam pengawasan ibu. 

Selanjutnya, ibu Q dalam pemecahan masalah ia menyediakan waktu 

untuk mendengarkan cerita anak pada hari sabtu dan minggu saat ia tidak 

berpergian untuk bekerja sebagai pemulung. Ibu mengajak anak bermain sambil 

bercerita bersama anak, anak bercerita pada saat sedang bermain bersama 

temannya anak memukul salah satu temannya lalu ibu menasehati anak dengan 

mengatakan tidak boleh seperti itu kalo orang lain jahat terhadap kita, kita tidak 

perlu membalasnya melainkan kita harus baik saja. Ibu Q dalam manajemen 

emosi mengajak anak berdiskusi saat mengalami kesulitan namun anak yang 

kurang terbuka kepada ibu, ibu sudah menanyakan kepada anak kesulitan apa 

yang ia hadapi tetapi anak menghindari pertanyaan ibunya. Ibu juga mengatakan 
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mungkin anak tidak ingin menyampaikan kesulitan apa yang ia hadapi tetapi ibu 

juga tidak tau jika anak mungkin menceritakan kesulitannya kepada temannya. 

Ibu Q dalam penggunaan waktu luang terhadap anaknya ibu menyediakan waktu 

untuk selalu mengetahui kondisi anaknya seperti mengingatkan anak untuk tidak 

keluar bermain dan harus beristirahat karena satu hari full ia ikut bersama ibu 

bekerja. Selanjutnya, ibu Q dalam memonitoring kegiatan anak ia mengaku 

mengetahui jadwal sehari-hari anaknya dari pagi hingga malam hari, ibu 

mengatakan pada pagi hari anak bersiap-siap untuk ikut bekerja bersamanya dan 

pulang kerumah anak mandi lalu keluar untuk bermain bersama teman-temannya. 

Selanjutnya, ibu D berumur 36 tahun yang berprofesi sebagai pemulung 

memiliki anak yang berusia 6 tahun. Gaya pengasuhan yang ibu Diana gunakan 

juga menggunakan pengasuhan demokratis mendorong anak untuk mampu berdiri 

sendiri, bertanggung jawab dan yakin terhadap diri sendiri. Orang tua yang selalu 

merangsang anak untuk selalu berdiskusi, mendengarkan keluh kesah anak, 

memberi tanggapan, serta komunkasi yang baik. Ibu D dalam berkomunikasi 

kepada anaknya sering mendengarkan keluh kesah anaknya, seperti anak berkeluh 

kesah tentang sekolah yang sekarang melalui daring anak menginginkan sekolah 

tatap muka atau bersekolah seperti dulu. Anak juga mengelurkan keluh kesahnya 

saat telah lelah berjualan saat anak mengeluarkan keluh kesahnya ibu memberikan 

nasehat kepada anak dengan mengatakan untuk bersabar dan mendoakan semoga 

pandemi segera berakhir agar anak bisa kembali bersekolah secara tatap muka. 

Ibu D memberikan sikap disiplin dengan cara sering mengucapkan terima kasih 

saat meminta anak untuk menolongnya seperti ibu meminta tolong untuk anak 

membersihkan tempat tidur lalu ibu akan mengucapkan terimakasih anak ganteng 

dengan sedikit pujian agar anak merasa senang. Anak juga terkadang menolak 

untuk menolong ibu karena telah lelah berjualan satu hari full. Selanjutnya, Ibu D 
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dalam pengasuhan kelekatan hubungan jarang menanyakan perasaan anaknya, 

tetapi ibu cenderung bertanya mengenai bagaimana rasanya mencari uang lalu 

anak menjawab tentu saja capek keluar pagi sampai menjelang maghrib. Anak 

juga mengeluarkan keluh kesahnya saat berjualan tetapi hanya satu atau dua 

kerupuk yang laku. Ibu kembali menasehati anak dengan mengatakan sudah 

seperti itu nak kalo kita mencari nafkah pasti kita merasa kelelahan. Adapun 

pemecahan masalah yang ibu D lakukan, menyediakan waktunya untuk 

mendengarkan masalah pribadi apa yang anak temukan. Anak menceritakan 

bahwa terkadang ia iri dengan kakak tirinya yang tidak ikut berjualan bersamanya 

lalu ibu berusaha menjelaskan kepada anak dengan cara baik-baik bahwa kakanya 

memiliki keterbatasan untuk bisa ikut berjualan sehingga anak berusaha untuk 

mengerti penjelasan ibu dan membuang sifat iri yang ada di hatinya. 

Ibu D dalam pengasuhan manajemen emosi ia mengajak anak bejalan-

jalan terlebih dahulu lalu mengajak anak berdiskusi kesulitan apa yang anak 

temui, kesulitan anak yang saat itu dia temui adalah soal pembelajaran pembagian 

sehingga ibu harus menjelaskan kepada anak bahwa pembagian dan perkalian itu 

hampir saja sama. Ibu menasehati anak kembali untuk bersabar dan belajar pelan-

pelan agar mudah untuk dipahami. Selanjutnya, Ibu D dalam penggunaan waktu 

luang, selalu menyediakan waktu untuk mengetahui kondisi anaknya dengan cara 

ibu selalu memantau anak pada saat telah sampai di rumah atau jika anak belum 

pulang dari berjualan ibu akan menunggunya. Ibu D dalam memonitoring 

kegiatan anak mengetahui jadwal sehari-hari anak mulai dari pagi hari anak 

bangun, bersih-bersih, membantu ibu memasak nasi lalu anak keluar untuk 

berjualan kemudian pulang ke rumah untuk beristirahat tetapi terkadang anak juga 

keluar untuk bermain, ibu tidak melarang karena menurut ibu itu haknya untuk 

bermain bersama teman-temannya. 
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Selanjutnya ibu F yang berumur 24 tahun berprofesi sebagai pemulung 

memiliki anak yang berumur 4 tahun. Gaya pengasuhan yang ibu Fitri gunakan 

juga menggunakan gaya pengasuhan demokratis yang dimana ibu F lebih 

mengedepankan kebutuhan anak, orang tua menawarkan keakraban terhadap 

anak, mendengarkan pendapat anak, dan mendorong anak untuk mampu berdiri 

sendiri. Ibu F dalam berkomunikasi terhadap anaknya ia sering mendengarkan 

keluh kesah anaknya, seperti anak meminta ibu untuk mengajaknya berjalan-jalan 

dan bermain bersama dan ibupun menuruti permintaan anaknya. Adapun 

kedisiplinan yang secara tidak langsung Ibu F ajarkan kepada anak sering 

mengucapkan terima kasih saat ibu meminta tolong mengambilkan air lalu ibu 

berterima kasih kepada anak, saat ibu pulang bekerja ibu meminta tolong kepada 

anak untuk menginjak-injak bagian tubuh belakang ibu lalu mengucapkan terima 

kasih kepada anak. Ibu F dalam kelekatan hubungan menanyakan perasaan anak, 

seperti menanyakan apakah anak baik-baik saja atau ketika ibu melihat anak yang 

berdiam diri ibu akan menanyakan lalu anak menceritakan apa yang terjadi 

kepada dirinya. Permasalahan yang ia hadapi seperti temannya yang 

memperlihatkan baju barunya sehingga anak iri dan mengadu ke ibunya bahwa ia 

menginginkan baju seperti itu, ibu kembali memberitahu anak kalo suatu saat 

nanti ibu mempunyai uang ia akan membelikan anak baju baru.  

Ibu F dalam pemecahan masalah selalu menyediakan waktu untuk 

mendengarkan cerita anakya jika sedang megalami masalah seperti anak berkelahi 

dengan temannya saat bermain ibu tetap memberikan nasehat kepada anak bahwa 

lain kali saat bermain tidak perlu mengeluarkan emosi nak, baik-baik saja dalam 

bermain. Ibu berusaha membuat anak agar mengerti. Ibu juga menceritakan 

bahwa anaknya tidak suka menangis anaknya adalah anak yang kuat. Ibu F dalam 

manajemen emosi selalu mengajak anak berdiskusi saat anak mengalami kesulitan 
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seperti, saat anak kesulitan menggambar ibu menjelaskan apa yang harus anak 

lakukan terlebih dahulu, ibu meminta anak untuk bersabar agar hasil gambarnya 

bagus. selanjutnya, ibu F selalu menyediakan waktu untuk mengetahui kondisi 

anaknya seperti, saat anak habis ikut ibu memulung ibu meminta anak untuk 

segera mandi dan beristirahat atau ketika anak sedang sakit ibu menyediakan 

waktunya untuk mengurus anak. Selanjutnya, Ibu F selalu memonitoring kegiatan 

anak mengetahui kegiatan anak di setiap harinya saat pagi hari anak menonton, 

mandi, atau terkadang anak makan terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan tidur 

siang dan sore hari anak bagun lalu dilanjutkan dengan bermain. 

Selanjutnya, ibu E yang berusia 26 tahun berprofesi sebagai pemulung dan 

memiliki anak yang berusia 3 tahun. Gaya pengasuhan yang ibu E gunakan dalam 

mengasuh anak sama seperti ibu W, ibu Q, ibu D, dan ibu F yaitu menggunakan 

pengasuhan demokratis membiarkan anak untuk berdiri sendiri, mandiri, dan 

memberikan kesempatan kepada anak untuk tidak bergantung pada orang tua. 

Pengasuhan demokratis anak mampu mengontrol perilakunya sendiri dengan hal-

hal yang dapat diterima oleh masyarakat. Ibu E sering mendengarkan keluh kesah 

anaknya jika anak berkeluh kesah saat ia merasa kesakitan pada bagian kepalanya 

atau anak berkeluh kesah saat anak merasa lelah ketika satu hari full ia ikut 

dengan ibunya memulung. Ibu menarik telinga anaknya karena anak yang tidak 

bisa mendengarkan perkataan ibu saat anak ditegur untuk menjahui pinggir kali 

tersebut, maka ibu mengambil tindakan seperti itu agar anak menjahui pinggir 

kanal demi kebaikan anak. Ibu dalam kedisiplin berterima kasih kepada anak saat 

ibu meminta tolong kepada anak untuk mengambilkan sesuatu atau saat anak satu 

hari full ikut degan ibu membantunya bekerja ibu mengucapkan terima kasih 

kepada anak. Selanjutnya, Ibu dalam pengasuhan kelekatan hubungan 

menanyakan perasaan anaknya seperti, ibu bertanya apa yang anak rasakan 
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kemudian anak menceritakan apa yang ia rasakan ketika anak merasa kepalanya 

sedang sakit. Ibu dalam pengasuhan pemecahan masalah ibu menyediakan waktu 

untuk mendengarkan masalah yang anak hadapi seperti, ketika anak meminta 

uang kepada ibu untuk berbelanja ibu tidak memberikan karena ibu juga tidak 

mempunyai uang, jadi ibu memberikan pemahaman kepada anak bahwasannya 

pada saat ini ibu tidak mempunyai uang. 

Ibu E dalam manajemen emosi selalu mengajak anak berdiskusi jika anak 

mengalami kesulitan seperti, anak kesulitan dalam hal membaca ibu akan 

membantu anak dan menjelaskan kepada anak bahwa bacanya seperti ini atau 

anak mempunyai kesulitan mengambil benda yang tidak bisa di jangkau olehnya 

maka ibu menolongnya. Selanjutnya, Ibu dalam pemberian waktu luang 

menyediakan waktu untuk mengetahui kondisi anak seperti, saat ibu akan keluar 

memulung lalu anaknya ingin ikut tetapi ibu tidak memperbolehkannya ia akan 

mengajak anaknya bermain terlebih dahulu agar saat anak ditinggal ia tidak akan 

menangis. Ibu E dalam memonitoring kegiatan anak yaitu ibu mengetahui jadwal 

keseharian anak-anaknya mulai dari bangun pagi, mandi, berisap-siap untuk ikut 

ibu memulung dan membantu ibu untuk mengamil karung yang akan di naikkan 

ke becak. Ketika sudah menjelang maghrib ibu pulang lalu meminta anak untuk 

segera membersihkan diri karena situasi pandemi yang semakin berbahaya. 

Pengasuhan dalam keluarga pemulung di Kelurahan Sungguminasa 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa memiliki gaya pengasuhan yang sama 

yaitu menggunakan gaya pengasuhan demokratis, dimana gaya pengasuhan 

demokratis ini orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk tidak 

bergantung pada orang tua. Anak diminta untuk mandiri, dan mampu beridiri 

sendiri dengan kemampuannya. Orang tua selalu merangsang anaknya untuk 
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mampu berinisiatif. Suka berdiskusi bersama anak, mendengarkan keluh kesah 

anak, memberi tanggapan, komunikasi yang baik, dan bersifat tidak kaku.  

Dilihat dari hasil penelitian diatas dapat peneliti ungkapkan bahwa setiap 

orang tua harus mempunyai gaya pengasuhan yang akan diterapkan kepada anak 

karena gaya pengasuhan yang akan diterapkan orang tua kepada anak akan 

berpengaruh pada masa depan anak nantinya. Agar anak tumbuh berlandaskan 

dengan gaya pengasuhan yang baik dan benar sehingga anak akan mampu 

mempraktekkan gaya pengasuhan yang orang tua terapkan kepada masyarakat 

yang berada di sekitarannya. 

Adapun hasil penelitian dari aspek-aspek pengasuhan anak usia dini 2-6 

tahun yang dilakukan di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa sebagai berikut: 
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3. Aspek Komunikasi 

Orang tua saat berkomunikasi dengan anak mereka secara tidak langsung 

merangsang anak untuk berbicara dan bercerita saat anak sedang memiliki 

perasaan yang membuat anak merasa tidak nyaman. Semakin orang tua sering 

mengajak anak untuk berkomunikasi maka semakin baik untuk perkembagan 

anak.  

W sering mendengarkan keluh kesah anak saat anak mengeluarkan 

keluhannya misalnya pada saat anak mengeluh karena merasa lelah setelah 

mengikuti ibu bekerja sebagai pemulung dalam satu hari full. Ibu juga 

menceritakan pada saat anak mengalami emosional ketika pulang bermain ia akan 

meluapkan emosionalnya dengan cara melempar-lemparkan benda yang ada di 

sekitarannya atau anak mencubit lengan kakaknya, tetapi ibu tidak memberikan 

hukuman atau kekerasan atas perbuatan anaknya ibu hanya memberitahunya bawa 

perbuatan seperti itu kurang baik. 

Selanjutnya Q dalam berkomunikasi kepada anaknya kurang 

mendengarkan keluh kesah anaknya karena anak yang tidak menceritakan keluh 

kesahnya terhadap ibu atau ibu yang kurang menanyakan keluh kesah anaknya, 

ibu hanya mengatakan anaknya selalu ikut bersamanya saat sedang bekerja 

sebagai pemulung. 

Selanjutnya D dalam berkomunikasi kepada anaknya sering mendengarkan 

keluh kesah anaknya, seperti anak berkeluh kesah tentang sekolah yang sekarang 

melalui daring anak menginginkan sekolah tatap muka atau bersekolah seperti 

dulu. Anak juga mengelurkan keluh kesahnya saat telah lelah berjualan saat anak 

mengeluarkan keluh kesahnya ibu memberikan nasehat kepada anak dengan 

mengatakan untuk bersabar dan mendoakan semoga pandemi segera berakhir agar 

anak bisa kembali bersekolah secara tatap muka. 



78 
 

 
 

Selanjutnya F dalam berkomunikasi terhadap anaknya ia sering 

mendengarkan keluh kesah anaknya, seperti anak meminta ibu untuk 

mengajaknya berjalan-jalan dan bermain bersama dan ibupun menuruti 

permintaan anaknya. 

Selanjutnya E sering mendengarkan keluh kesah anaknya jika anak 

berkeluh kesah saat ia merasa kesakitan pada bagian kepalanya atau anak berkeluh 

kesah saat anak merasa lelah ketika satu hari full ia ikut dengan ibunya 

memulung. Ibu menarik telinga anaknya karena anak yang tidak bisa 

mendengarkan perkataan ibu saat anak ditegur untuk menjahui pinggir kali 

tersebut, maka ibu mengambil tindakan seperti itu agar anak menjahui pinggir 

kanal demi kebaikan anak. 

4. Aspek disiplin 

Disiplin merupakan aspek yang sangat perlu diperhatikan. Orang tua harus 

memberikan contoh kedisiplinan yang baik terhadap anaknya, karena anak selalu 

melihat contoh dari orang-orang yang berada disekitarannya yaitu salah satunya 

orang tuanya maka orang tua perlu memperlihatkan tingkah laku yang baik 

terhadap anak.  

W sering mengucapkan terimakasih kepada anak jika ibu meminta tolong 

untuk mengambilkan sesuatu seperti jika ibu meminta anak untuk menyimpan dot 

ke dalam kulkas atau ibu meminta tolong untuk mengambilkan baju di dalam 

lemari. 

Selanjutnya Q mengajarakan kepada anak selalu berterima kasih jika 

meminta tolong kepada anak, seperti jika anak memberikan uang hasil penjualan 

stikernya ibu selalu mengucapkan terima kasih kepada anak. Ibu juga 

mengajarkan anak untuk mengucapkan terima kasih kepada orang- orang yang 

telah membeli stikernya atau memberi anak uang. 
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Selanjutnya D memberikan sikap disiplin dengan cara sering mengucapkan 

terima kasih saat meminta anak untuk menolongnya seperti ibu meminta tolong 

untuk anak membersihkan tempat tidur lalu ibu akan mengucapkan terimakasih 

anak ganteng dengan sedikit pujian agar anak merasa senang. Anak juga 

terkadang menolak untuk menolong ibu karena telah lelah berjualan satu hari full. 

Selanjutnya F mengajarkan kepada anak sering mengucapkan terima kasih 

saat ibu meminta tolong mengambilkan air lalu ibu berterima kasih kepada anak, 

saat ibu pulang bekerja ibu meminta tolong kepada anak untuk menginjak-injak 

bagian tubuh belakang ibu lalu mengucapkan terima kasih kepada anak. 

Selanjutnya E berterima kasih kepada anak saat ibu meminta tolong 

kepada anak untuk mengambilkan sesuatu atau saat anak satu hari full ikut degan 

ibu membantunya bekerja ibu mengucapkan terima kasih kepada anak. 

5. Aspek Kelekatan Hubungan 

Kelekatan merupakan suatu hubungan yang didukung oleh tingkah laku 

yang dirancang untuk memelihara hubungan. Orang tua perlu menjalin kelekatan 

hubungan yang baik agar anak merasakan kasih sayang. 

W kelekatatan hubungan antara anak sangat baik, seperti ibu W 

menanyakan perasaan anak pada saat itu jika ibu melihat wajah anak yang terlihat 

murung ibu akan menanyakan kepada anak apa yang terjadi. Ibu W juga 

mengetahui anaknya jika sedang kelelahan kemudian anak menangis ibu w 

membiarkan anak terlebih dahulu menangis dan tidak menganggunya, atau sering 

juga terjadi jika anak pulang bermain lantas anak menangis anak akan 

menceritakan hal apa yang terjadi sampai membuat anak merasa sedih. 

Selanjutnya Q kurang menanyakan bagaimana perasaan anaknya ia hanya 

menjelaskan kepada peneliti bahwasannya pada pagi hari ia dan anak pergi 

bersama-sama untuk bekerja lalu anak ikut bekerja berjualan stiker. Ibu juga tidak 
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menerapkan gaya pengasuhan dalam mengasuh anak ia cenderung memberikan 

kebebasan terhadap anak tetapi tetap dalam pengawasan ibu. 

Selanjutnya D jarang menanyakan perasaan anaknya, tetapi ibu cenderung 

bertanya mengenai bagaimana rasanya mencari uang lalu anak menjawab tentu 

saja capek keluar pagi sampai menjelang maghrib. Anak juga mengeluarkan keluh 

kesahnya saat berjualan tetapi hanya satu atau dua kerupuk yang laku. Ibu 

kembali menasehati anak dengan mengatakan sudah seperti itu nak kalo kita 

mencari nafkah pasti kita merasa kelelahan. 

Selanjutnya F menanyakan perasaan anak, seperti menanyakan apakah 

anak baik-baik saja atau ketika ibu melihat anak yang berdiam diri ibu akan 

menanyakan lalu anak menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya. 

Permasalahan yang ia hadapi seperti temannya yang memperlihatkan baju barunya 

sehingga anak iri dan mengadu ke ibunya bahwa ia menginginkan baju seperti itu, 

ibu kembali memberitahu anak kalo suatu saat nanti ibu mempunyai uang ia akan 

membelikan anak baju baru. 

Selanjutnya E menanyakan perasaan anaknya seperti, ibu bertanya apa 

yang anak rasakan kemudian anak menceritakan apa yang ia rasakan ketika anak 

merasa kepalanya sedang sakit. 

6. Aspek Pemecahan Masalah  

Orang tua membantu anak agar dapat keluar dari permasalahan atau 

membantu anak untuk memecahkan masalahnya, dengan orang tua membantu 

anak dalam memecahkan masalahnya anak akan mengerti apa yang harus anak 

lakukan jika menemukan masalah seperti itu dikemudian hari. 

W sering menyediakan waktu untuk anak agar bisa mendengarkan cerita 

anak. Ibu akan mulai menanyakan masalah pribadi anak jika anak sedang duduk 

di depan tv dan menasehati anak untuk suatu hari nanti anaknya harus bisa sukses 
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agar kelak hidup anaknya bisa lebih membaik. Anak menceritakan masalah 

pribadinya jika saat pulang bermain ia sering dapat ejekan dari beberapa temannya 

sehingga itu yang membuat anak menangis, tetapi ibu tetap menasehati anak 

dengan baik agar suatu hari nanti bisa mempunyai hidup yang lebih baik lagi agar 

orang-orang tidak semena-mena terhadap anaknya lagi. 

Selanjutnya, Q menyediakan waktu untuk mendengarkan cerita anak pada 

hari sabtu dan minggu saat ia tidak berpergian untuk bekerja sebagai pemulung. 

Ibu mengajak anak bermain sambil bercerita bersama anak, anak bercerita pada 

saat sedang bermain bersama temannya anak memukul salah satu temannya lalu 

ibu menasehati anak dengan mengatakan tidak boleh seperti itu kalo orang lain 

jahat terhadap kita, kita tidak perlu membalasnya melainkan kita harus baik saja. 

Selanjutnya, D menyediakan waktunya untuk mendengarkan masalah 

pribadi apa yang anak temukan. Anak menceritakan bahwa terkadang ia iri 

dengan kakak tirinya yang tidak ikut berjualan bersamanya lalu ibu berusaha 

menjelaskan kepada anak dengan cara baik-baik bahwa kakanya memiliki 

keterbatasan untuk bisa ikut berjualan sehingga anak berusaha untuk mengerti 

penjelasan ibu dan membuang sifat iri yang ada di hatinya. 

Selanjutnya, F selalu menyediakan waktu untuk mendengarkan cerita 

anakya jika sedang megalami masalah seperti anak berkelahi dengan temannya 

saat bermain ibu tetap memberikan nasehat kepada anak bahwa lain kali saat 

bermain tidak perlu mengeluarkan emosi nak, baik-baik saja dalam bermain. Ibu 

berusaha membuat anak agar mengerti. Ibu juga menceritakan bahwa anaknya 

tidak suka menangis anaknya adalah anak yang kuat. 

Selanjutnya, E menyediakan waktu untuk mendengarkan masalah yang 

anak hadapi seperti, ketika anak meminta uang kepada ibu untuk berbelanja ibu 
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tidak memberikan karena ibu juga tidak mempunyai uang, jadi ibu memberikan 

pemahaman kepada anak bahwasannya pada saat ini ibu tidak mempunyai uang. 

 

7. Aspek Manajemen Emosi 

Orang tua perlu mengetahui sifat anaknya yang berbeda-beda. Orang tua 

perlu mengetahui emosional anaknya masing-masing. Orang tua pun perlu 

mengetahui emosionalnya sendiri terlebih dahulu, agar orang tua dapat 

mengajarkan kepada anak untuk mengatur emosi. Sikap emosional anak akan 

bergantung pada pengasuhnya.  

W kurang mengajak anak berdiskusi saat mengalami kesulitan. Ibu W 

lebih mengingatkan anak jika sedang malas beribadah ia akan menasehati anak 

dengan baik, anakpun mendengarkan ibu dan bergegas untuk beribadah. 

Selanjutnya, Q mengajak anak berdiskusi saat mengalami kesulitan namun 

anak yang kurang terbuka kepada ibu, ibu sudah menanyakan kepada anak 

kesulitan apa yang ia hadapi tetapi anak menghindari pertanyaan ibunya. Ibu juga 

mengatakan mungkin anak tidak ingin menyampaikan kesulitan apa yang ia 

hadapi tetapi ibu juga tidak tau jika anak mungkin menceritakan kesulitannya 

kepada temannya. 

Selanjutnya, D mengajak anak bejalan-jalan terlebih dahulu lalu mengajak 

anak berdiskusi kesulitan apa yang anak temui, kesulitan anak yang saat itu dia 

temui adalah soal pembelajaran pembagian sehingga ibu harus menjelaskan 

kepada anak bahwa pembagian dan perkalian itu hampir saja sama. Ibu 

menasehati anak kembali untuk bersabar dan belajar pelan-pelan agar mudah 

untuk dipahami. 

Selanjutnya, F selalu mengajak anak berdiskusi saat anak mengalami 

kesulitan seperti, saat anak kesulitan menggambar ibu menjelaskan apa yang 
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harus anak lakukan terlebih dahulu, ibu meminta anak untuk bersabar agar hasil 

gambarnya bagus. 

Selanjutnya, E selalu mengajak anak berdiskusi jika anak mengalami 

kesulitan seperti, anak kesulitan dalam hal membaca ibu akan membantu anak dan 

menjelaskan kepada anak bahwa bacanya seperti ini atau anak mempunyai 

kesulitan mengambil benda yang tidak bisa di jangkau olehnya maka ibu 

menolongnya. 

8. Aspek Penggunaan Waktu Luang 

Orang tua seringkali menemani anak di waktu luangnya seperti menemani 

anak bermain, berjalan-jalan, atau membantu anak menyelesaikan tugasnya. 

Orang tua terkadang juga memberikan aktivitas yang bermanfaat kepada anak 

untuk mengisi waktu luang anak. 

W 24 jam menyediakan waktu untuk mengetahui kondisi anaknya ia akan 

bertanya kepada anak, apakah anak merasa lelah setelah ikut dengannya 

memulung. Ibu W juga menanyakan kondisi anak jika anak mengeluh sakit dan 

mengarahkan anak untuk beristirahat namun terkadang anak tidak mendengarkan 

dan memilih untuk keluar bermain bersama teman-temannya. 

Selanjutnya, Q menyediakan waktu untuk selalu mengetahui kondisi 

anaknya seperti mengingatkan anak untuk tidak keluar bermain dan harus 

beristirahat karena satu hari full ia ikut bersama ibu bekerja. 

Selanjutnya, D selalu menyediakan waktu untuk mengetahui kondisi 

anaknya dengan cara ibu selalu memantau anak pada saat telah sampai di rumah 

atau jika anak belum pulang dari berjualan ibu akan menunggunya. 

Selanjutnya, F selalu menyediakan waktu untuk mengetahui kondisi 

anaknya seperti, saat anak habis ikut ibu memulung ibu meminta anak untuk 
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segera mandi dan beristirahat atau ketika anak sedang sakit ibu menyediakan 

waktunya untuk mengurus anak. 

Selanjutnya, E pemberian waktu luang menyediakan waktu untuk 

mengetahui kondisi anak seperti, saat ibu akan keluar memulung lalu anaknya 

ingin ikut tetapi ibu tidak memperbolehkannya ia akan mengajak anaknya 

bermain terlebih dahulu agar saat anak ditinggal ia tidak akan menangis. 

9. Aspek Monitoring Anak  

Memonitoring kegiatan anak sangat perlu dilakukan oleh setiap orang tua, 

anak melakukan aktivitas apapun dan perilaku anak orang tua harus tahu. Hal ini 

orang tua dapat memberikan kegiatan positif kepada anak tanpa memberikan 

kekangan terhadap anak. 

W mengetahui jadwal kegiatan sehari-hari anaknya mulai dari anak 

bangun tidur, mandi, makan, dan ikut bekerja memulung bersama-sama sampai 

ketika menjelang sore pulang ke rumah untuk beristirahat namun anak tetap ingin 

bermain terlebih dahulu. 

Q dalam memonitoring kegiatan anak ia mengaku mengetahui jadwal 

sehari-hari anaknya dari pagi hingga malam hari, ibu mengatakan pada pagi hari 

anak bersiap-siap untuk ikut bekerja bersamanya dan pulang kerumah anak mandi 

lalu keluar untuk bermain bersama teman-temannya. 

D dalam memonitoring kegiatan anak mengetahui jadwal sehari-hari anak 

mulai dari pagi hari anak bangun, bersih-bersih, membantu ibu memasak nasi lalu 

anak keluar untuk berjualan kemudian pulang ke rumah untuk beristirahat tetapi 

terkadang anak juga keluar untuk bermain, ibu tidak melarang karena menurut ibu 

itu haknya untuk bermain bersama teman-temannya. 

F selalu memonitoring kegiatan anak mengetahui kegiatan anak di setiap 

harinya saat pagi hari anak menonton, mandi, atau terkadang anak makan terlebih 
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dahulu lalu dilanjutkan dengan tidur siang dan sore hari anak bagun lalu 

dilanjutkan dengan bermain. 

E dalam memonitoring kegiatan anak yaitu ibu mengetahui jadwal 

keseharian anak-anaknya mulai dari bangun pagi, mandi, berisap-siap untuk ikut 

ibu memulung dan membantu ibu untuk mengamil karung yang akan di naikkan 

ke becak. Ketika sudah menjelang maghrib ibu pulang lalu meminta anak untuk 

segera membersihkan diri karena situasi pandemi yang semakin berbahaya. 

Dilihat dari hasil penelitian diatas dapat penulis ungkapkan bahwa setiap 

orang tua harus memperhatikan gaya pengasuhan yang mereka akan terapkan 

kepada anaknya, karena setiap gaya pengasuhan yang orang tua akan terapkan 

kepada anak akan mempengaruhi masa depan anak di kemudian hari. Orang tua 

perlu memberikan hal yang positif kepada anak walaupun anak tumbuh di 

lingkungan yang kurang baik. Meskipun orang tua berprofesi sebagai pemulung 

tetapi orang tua perlu membawa anak ke masa depan yang baik untuk 

kedepannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan 

Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa para pemulung yang 

peneliti teliti sebanyak 5 keluarga semuanya menggunakan pengasuhan 

demokratis yang dimana orang tua memberikan kesempatan terhadap anak untuk 

tidak bergantung kepada orang tua, anak diajarkan untuk mandiri, anak diajarkan 

bagaimana cara yang baik untuk bersosialisasi saat ada di tengah-tengah 

masyarakat. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas maka dengan 

ini penulis memiliki saran atau merekomendasikan kepada orang tua, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

Orang tua harus dengan penuh kesadaran untuk menerapkan pengasuhan 

pada anak sejak usia dini karena sangat berdampak bagi anak untuk masa 

depannya. Orang tua harus sering-sering mengajak anak untuk berkomunikasi dan 

memberikan contoh perilaku yang baik untuk anak. Meskipun beberapa orang 

memandang seseorang yang berprofesi sebagai pemulung dinilai negatif atau 

memiliki anak yang perilakunya kurang terpuji, tetapi kembali lagi bagaimana 

bentuk pengasuhan yang diterapkan oleh orang tuanya. Adapun saran untuk 

keluarga pemulung di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa peneliti menyarankan untuk terus bersikap tegas terhadap anak 

dalam tujuan yang positif dan tetap mendidik. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

WAWANCARA PEMULUNG I 

Nama     : Wati 

Umur      : 56 tahun  

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Pekerjaan    : Pemulung 

Pemulung I 

Hari/tanggal wawancara  : Senin, 7 Juni 2021 

Pukul     : 15.00-16.00 

Tempat    : Pinggir jalan 

 

1. Aspek Pengasuhan Komunikasi 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki dengar keluh kesahnya anak ta 

ibu?  

iye biasaji saya dengar 

keluh kesahnya kalo 

misalnya capeki ikut 

memulung sama saya 

ee… sama biasa kalo 

pulangki main marah-

marahki kutanyaki 

bilang kenapaki lagi 

nak? Sambil dia 

lempar-lemparkanmi itu 

barang yang ada di 

sekitarnya atau biasa 

dia cubit kakaknya 

sampai dia rasa enak 

perasaannya. Tapi kalo 

begituki tidak pernahka 

pukulki kutanyaji saja 

eee… bilang jangki nak 

karena anak-anak 

kodong tidak bisa 

dipukul. Biasaja tanyaki 

bilang eee.. capeki nak 

atau istirahatmki dulu 

nak kalo capeki. 

 

 

 

2. Aspek Pengasuhan Disiplin 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Seringjki berterimakasih sama anakta ibu 

kalo habis kita suruh anakta?   

Sering sekali kasian 

eee… biasa itu bilangka 
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ilham tolong dulu 

ambilkan mama dotmu 

nak atau tolong dulu 

simpan ini dotmu di 

dalam kulkas nak atau 

biasa juga ku suruhki 

ilham tutup dulu itu 

kulkas nak atau 

ambilkan mama dulu 

baju di lemari nak 

sembarangmo. Kalo 

sudahmi itu ku suruh 

kasian eee… bilangma 

terimakasih di nak 

pimko main-main lagi. 

Biasa juga kutanyaki 

bilang nak itu kalo di 

kasiki apa-apa sama 

orang bilangki terima 

kasih nah kerna sudahki 

na kasi. 

 

3. Aspek Kelekatan Hubungan 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki bertanya sama anakta 

bagaimana perasaannya ibu?  

Biasaji eee… kalo lain-

lainmi mukanya 

kutanyami bilang 

kenapako nak? Atau 

kalo bosanki mungkin 

sama capeki mulaimi 

kayak menangiski tapi 

kubiarkan ji karena 

nanti berhenti sendiriji. 

Begituji itu dia kalo 

capekmi atau bosanmi 

rewelki. Eee… biasa itu 

bilangji capeka mama 

atau tadi mama di 

anuika orang 

 

4. Aspek Pemecahan Masalah 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Kalo anakta punya masalah pribadi 

pernahjki menyediakan waktu untuk 

dengarki ceritanya ibu? 

Kalo itu sering iya 

seumpama kalo 

nontonki di depan tv 
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ceritamki di depan tv 

besok nak jangki kita 

begini cukupmi mama 

yang begini na 

jawabma itu iye mak 

baru bilangka sekolahki 

baik-baik nak na 

jawabma juga iye mak 

supaya bisaka belikanki 

rumah. eee… pernahji 

kutanya bilang maluki 

nak punya mama kerja 

begini? Na bilangji 

ndaji mama atau biasa 

diam-diamji kalo 

kutanya begitu eee.. 

atau biasa juga 

kutanyaki kenapaki 

sama teman ta? Na 

pukulki nak? Baru 

ceritami ee… entah itu 

dia di pukul ataukah 

dia di ejeki sama 

temannya. Jadi ku 

dengarmi baru ku 

nasehatimi bilang 

belajarko baik-baik nak 

supaya bisako sukses 

eee.. supaya tidak di 

anui sama orang-orang 

lagi.  

 

 

 

 

 

5. Aspek Manajemen Emosi 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki ajak anakta berdiskusi kalo 

mengelami kesulitanki ibu?  

Selama ini tidakji ia itu 

ji kalooo ee… 

seumpama anak-anak 

ku larang bilang 

pergiko dulu mengaji 

nak baru pergi anu 

main-main biasa 
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bilangi tunggu dulu 

mama jadi bilangka ee.. 

jangko menunggu nak 

karena waktu tidak na 

tungguki itu nak. Biasa 

itu saya kalo 1 kali ma 

bicara goyangmi itu 

anak-anak. 

 

6. Aspek Penggunaan Waktu Luang 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki menyediakan waktu untuk tau 

kondisinya anak ta ibu? 

Ohh iye sering karena 

saya itu sama anakku 

kutanyaki bilang 

kenapaki nak? Baik-

baikjki? Capekki nak 

ikut mama pergi 

begini? Atau ee… 

kutanyaki kalo lagi 

tidak enak na rasa 

badannya bilang 

kenapako nak? 

Sakitko? Ku urusmi itu. 

Biasa juga kalo 

pulangmi na temanika 

memulung ku suruhmi 

mandi supaya segar na 

rasa badannya sama ku 

suruh tidur tapi biasa 

pergi main-main lagi.  

 

7. Aspek Monitoring Anak 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Kita tauji jadwal kegiatan sehari-harinya 

anakta ibu? 

Iye kalo ini selama ini 

ee… kalo pagi 

bangunmi mandi atau 

ku suruhmi makan na 

liatimi juga kakanya 

sekolah kalo selesaimi 

makan kutanyami 

bilang mau pergi mama 

kerja, biasa itu 

bilangmi ikutka mama 

jadi ku kasi naikmi juga 

di becak baru pergima 
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memulung. Kalo 

pulangmi dari 

memulung ku suruh 

mandi baru tidur tapi 

biasa pergi lagi main 

kasian. 
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WAWANCARA PEMULUNG II 

Nama     : Qalbi 

Umur      : 54 tahun  

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Pekerjaan    : Pemulung 

Pemulung II 

Hari/tanggal wawancara  : Selasa, 8 Juni 2021 

Pukul     : 15.00-16.00 

Tempat    : Pinggir jalan. 

 

1. Aspek Pengasuhan Komunikasi 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki dengar keluh kesahnya anak ta 

ibu?  

Nda pernah ji 

mengeluh tawwa ini 

kaka hehe. eee.. ikut-

ikutji terus sama saya 

nda mengeluhji kasian 

kalo mauka kemana-

mana ikutki terus baru 

nda bisa juga di tinggal 

kasian. Ee… kerna dia 

itu jarangji mengeluh 

sama saya. 

 

2. Aspek Pengasuhan Disiplin 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Seringjki berterimakasih sama anakta ibu 

kalo habis kita suruh anakta?   

Iye biasaji. Kalo 

misalnya pulangmi 

menjual stiker kodong, 

kan itu anakku menjual 

tongi stiker jadi kalo na 

kasima uangnya ee.. 

bilang mama ini 

uangnya bilangma iye 

nak terimakasih nah 

nak atau biasa ada 

kasiki uang baru na 

kasikka bilangma 

terima kasih di nak 

baru pergimi lagi 

kodong. Saya ku 

ajarkan juga anakku 

supaya selalu ucapkan 

terima kasih sama 

orang lain kalo ada 
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yang kasihki sesuatu 

biar anu sedikit kodong 

 

 

3. Aspek pengasuhan Kelekatan hubungan 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki bertanya sama anakta 

bagaimana perasaannya ibu? 

Nda pernah nak ee.. 

saya itu ku asuh anakku 

beginiji kalo pagi-pagi 

pergima sama-sama 

baru menjualmi stiker 

itu anakku. Ku bawaji 

saja ini anakku nak dari 

pada tinggalki di rumah 

na nda kutauki keluarki 

atau pergi main nanti. 

Iye nak tidak ada 

pengasuhan tertentu 

yang saya terapkan  

 

4. Aspek Pemecahan Masalah 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Kalo anakta punya masalah pribadi 

pernahjki menyediakan waktu untuk 

dengarki ceritanya ibu? 

Biasaji kalo hari 

minggu nda keluarka 

begini nak. Hari sabtu 

juga tidak. Biasa itu 

kalo hari minggu 

kutemani main baru ku 

dengarmi itu ceritanya 

apa yang na rasa atau 

kalo sudahki 

melakukan kesalahan 

na tanyaja bilang tadi 

to mama ku pukulki 

temanku jadi 

kutanyami itu bilang 

jangko begitu nak nda 

bolehki jahat sama 

orang baik-baikmki 

saja  

 

5. Aspek Manajemen Emosi 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki ajak anakta berdiskusi kalo 

mengelami kesulitanki ibu? 

Tidak pernah nak. 

Kerna biasa dia kalo 
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kutanyaki bilang ee… 

kenapko lagi nak? Ada 

gangguko? Tidak 

mauka na jawab 

langsungmi pergi tapi 

nda kutauki kalo 

misalnya di temannya 

na cerita atau na tutupi 

ji saja kodong. Ka 

malu-malui juga 

mungkin bicara sama 

saya jadi ee.. diam-

diamji saja.  

 

6. Aspek Penggunaan Waktu Luang 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki menyediakan waktu untuk tau 

kondisinya anak ta ibu? 

Biasaji nak. Itu kalo 

pulangma ke rumah 

sama dia kutanyami 

bilang jammko keluar 

nak istirahatmko 

capekko besokpi lagi 

baru main-mainko. 

Tidurmko sini sama 

mama nanti sakitko 

nak. Jadi biasa itu nda 

keluarmi ee.. sama-

samama itu tidur baru 

kutanyaji bilang 

capekko nak? Biasa 

bilangji ndaji mama. 

 

7. Aspek Monitoring Kegiatan 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Kita tauji jadwal kegiatan sehari-harinya 

anakta ibu? 

Iye kutauji beginimi ini 

kodong. Pagi bangun 

mandi, baru makanmi 

kodong, baru main-

main mi sebentar 

sambil siap-siap ma 

juga ee.. ku kasi 

keluarmi becakku baru 

kalo mauma pergi 

kutanyami bilang 

ayomi, jadi ikutmi baru 
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kalo pulangma itu 

memulung kutanyami 

bilang masukmko 

mandi, makan baru 

tidur nak. Tapi biasa 

anak-anak begitu 

ditanya tidak mau tong 

mendengar ee.. jadi 

pergimi lagi main tapi 

bilangka biasa tommi 

ka ikutki kodong 1 hari 

ini sama saya jadi 

kukasimi kebebasan 

main kodong. 
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WAWANCARA PEMULUNG III 

Nama     : Diana 

Umur      : 36 tahun  

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Pekerjaan    : Pemulung 

Pemulung III 

Hari/tanggal wawancara  : Jum’at, 11 Juni 2021 

Pukul     : 16.00-17.00 

Tempat    : Rumah Subjek 

 

1. Aspek Pengasuhan Komunikasi 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki dengar keluh kesahnya anak ta 

ibu? 

Biasa. Kadang dia 

capek belajar online, 

dia kan sudah sekolah 

SD cepat masuk dia 

sekolah, dia capek 

belajar daring lewat hp 

ee.. dia mau itu 

pemerintah buka 

sekolah kayak dulu 

sekolah tatap muka itu 

keluh kesahnya, kadang 

juga dia capek jualan 

kerupuk di pinggir jalan 

dia itu keluar dari 

rumah jam 2 siang 

sampai habis maghrib. 

Kalo dia sudah sampe 

rumah dia tidak 

langsung duduk 

langsung pergi dia ganti 

bajunya baru siap 

siapmi ke masjid 

mengaji. Kadang kalo 

pulangma memulung 

jam-jam 6 lewat nda 

adami itu dia kerna 

pergimi langsung 

mengaji. Eee.. dia itu 

jarang mengeluh soal 

capek menjual kerupuk 

soal sekolahnyaji saja 

dia keluhkan. 
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2. Aspek Pengasuhan Disiplin 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Seringjki berterimakasih sama anakta ibu 

kalo habis kita suruh anakta?   

Selalu nak. Kalo 

seumpama saya bilang 

begini reski minta 

tolong mama kasih 

bersih tempat tidur, 

mama mau siap-siap 

keluar nak, kalo 

selesaimka siap-siap 

eee… kuliat sudahmi 

dia bersihkan 

bilangmka Reski 

ganteng terimakasih 

nak sudah bantu mama 

atau dia juga sudah 

cuci piring atau masak 

nasi saya ucapkan lagi 

terimakasih nak. 

Kadang juga kalo dia 

sudah capek berjualan 

baru ku suruh Reski 

masakan dulu mama 

mienya nak bilangmi 

itu mama iya sangeng 

kita mami na suruh 

capeki juga baruki 

pulang cari uang di 

suruhmki lagi tapi 

kadang juga dia 

mengertiji. 

 

 

3. Aspek Pengasuhan Kelekatan Hubungan 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki bertanya sama anakta 

bagaimana perasaannya ibu? 

Jarang saya tanyakan, 

tapi ee.. saya cuman 

bilang begini 

bagaimana rasanya 

capek tidak kerja cari 

uang? Dia bilangji saja 

begini pastinya capek 

mama stengah matiki 

berdiri dijalan untung 

kalo ada yang beli 
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dalam satu jam, kadang 

katanya ada yang beli 

kerupuknya 1 sampai 2 

bungkus, kadang juga 

cepat laku tergantung 

dari rezekiji 

sebenarnya.  

 

4. Aspek Pengasuhan Pemecahan Masalah 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Kalo anakta punya masalah pribadi 

pernahjki menyediakan waktu untuk 

dengarki ceritanya ibu? 

Biasaji, kan ada anak 

tiriku tapi itu anak 

tiriku nda bisaki jalan 

kodong, eee.. jadi 

pernahji itu bilang 

mama saya menjualka 

baru kaka tidak, tapi ku 

kasihki pengertian 

supaya pahamki kenapa 

kakaknya tidak bisa 

ikut menjual kodong, 

kerna kakanya 

mengalami cacat pada 

kakinya. Ituji saja yang 

pernah dia keluhkan ke 

saya, tidak pernahji 

juga ku beda-bedakan 

anakku sama kakaknya, 

itu dia mengeluhki kalo 

capek sekalimi na rasa 

dirinya kodong. 

 

5. Aspek Manajemen Emosi 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki ajak anakta berdiskusi kalo 

mengelami kesulitanki ibu? 

Iya saya ajak jalan dulu 

kalo dia sudah merasa 

tenang dan saya juga 

duduk dipinggir jalan 

untuk istirahat sama-

sama barupi kutanya 

bilang bagaimana-

bagaimana saya ajari 

dia. Kesulitannya dia itu 

lebih ke pelajaranki 

bagaimana caranya 
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pembagian jadi saya 

bantu jelaskani bilang 

nak pembagian itu 

samaji dengan 

perkalian, sabarki 

hadapi insyallah itu 

bisamki cepat hapalki. 

Alhamdulillah sekarang 

dia sudah hafalmi. Saya 

juga ikut masuk di grup 

sekolahnya anakku jadi 

saya tau.  

 

6. Aspek Pengasuhan Penggunaan Waktu Luang 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki menyediakan waktu untuk tau 

kondisinya anak ta ibu? 

Selalu itu iya, biar 

sibuk bagaimanaka 

saya tetap ku pantau 

anakku pulangka habis 

memulung kutanya lagi 

ataukah kalo belumpiki 

pulang ku tunggui 

sampainya pulang. 

Biasa mauki main 

kutanyaki bilang jangan 

terlalu jauhko main nak 

karena kebanyakan 

sekarang banyak 

penculikan anak, atau 

anak juga salah 

tempatnya bermain.  

 

7. Aspek Pengasuhan Monitoring Kegiatan Anak 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Kita tauji jadwal kegiatan sehari-harinya 

anakta ibu? 

Iya saya tau, eee.. pagi 

bangun tidur bersih-

bersih tempat tidur cuci 

piring masak nasi tapi 

kalo selesaimi itu ku 

suruhmi mandi kerna 

mauma juga pergi 

mencari kasian ku 

suruhmi juga makan 

dulu baru pergi 

menjual. Pulang habis 
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maghrib pergimi itu 

mengaji baru pulang 

main-mainki sebentar 

baru masukmi rumah 

bersih-bersihki habis 

itu tidurmi. Anakku 

saya itu teraturki 

walaupun di biling 

pekerjaan ta pemulung 

tapi haruski bisa 

mendidik anak ta baik. 
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WAWANCARA PEMULUNG IV 

Nama     : Fitri 

Umur      : 24 tahun  

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Pekerjaan    : Pemulung 

Pemulung IV 

Hari/tanggal wawancara  : Jum’at, 11 Juni 2021 

Pukul     : 16.00-17.00 

Tempat    : Rumah Subjek 

1. Aspek Pengasuhan Komunikasi 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki dengar keluh kesahnya anak ta 

ibu? 

Iye biasaji, ee.. seperti 

mauki pergi jalan-jalan 

mama ayo pergi jalan-

jalan atau mau pergi 

main kalo hari minggu 

kerna kan nda pergijka 

memulung jadi mintaki 

biasa di ajak main-main 

sama jalan-jalan atau 

biasa juga kalo sakitki 

mengeluhki.  

 

 

 

 

2. Aspek Pengasuhan Disiplin  

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Seringjki berterimakasih sama anakta ibu 

kalo habis kita suruh anakta?   

Kalo ku suruhki, Aqila 

ambilkan dulu mama 

minum bilangma terima 

kasih di nak, atau kalo 

Aqila anui dulu 

belakangnya mama 

kalo pulangma itu 

memulung capeki 

kurasa belakangku to 

jdi dia anumi lagi 

belakangku kodong 

padahal itu kutauji nda 

adaji rasanya ini 

hahaha. 

 

3. Aspek Pengasuhan Kelekatan Hubungan 

No.  Pertanyaan Jawaban 
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1.  Pernahjki bertanya sama anakta 

bagaimana perasaannya ibu? 

Iye biasaji kutanya, 

bilangka Aqila baik-

baikjko nak? Atau kalo 

diam-diamki kutanyaji 

Aqila jangko diam-

diam nak bahaya itu, 

eee… kenapako kah 

nak? Biasa itu bilangmi 

teman ku mama tadi dia 

kasi liatka bajunya 

cantik , jadi bilangma 

itu janganmi nak nanti 

mama kalo punya juga 

uang ku belikanki di’ 

kalo sudahmi ku kasi 

begitu enak-enakmi 

juga perasaannya dia 

rasa. 

 

4. Aspek Pengasuhan Pemecahan Masalah 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Kalo anakta punya masalah pribadi 

pernahjki menyediakan waktu untuk 

dengarki ceritanya ibu? 

Sering itu biasa kalo 

dia pulang atau lagi 

anuki biasa kalo anak-

anak to berkelahiki 

sama temannya 

pulangki ke rumah baru 

bilangki ihh ma na 

anuka itu baru na 

jelaskanmi na suruh-

suruhka baru dia 

duduk-dudukji masa 

saya terus baru dia 

tinggalji duduk saja, 

jadi bilangma ndapapaji 

nak memang kalo 

orang main-main. Kalo 

sudahmi ku jelaskan itu 

mengertimi dia 

pahamimi baru mainmi 

lagi, tidak sampai 

menangisji juga 

jarangji itu saya anakku 

menangis. 
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5. Aspek Pengasuhan Manajemen Emosi 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki ajak anakta berdiskusi kalo 

mengelami kesulitanki ibu? 

Iye selaluji juga, kalo 

lagi na rasa dirinya 

kesulitan menggambar 

ku jelaskanji bilang 

begini caranya nak ini 

begini bentuknya eee… 

sabarki jangki marah-

marah. Saya juga biar 

memulungka tetap 

mauji ku kasi sukses 

anakku kodong mauji 

ku kasi sekolah tinggi-

tinggi supaya baguski 

kehidupannya 

kedepannya kodong.  

 

6. Aspek Pengasuhan Penggunaan Waktu Luang 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki menyediakan waktu untuk tau 

kondisinya anak ta ibu? 

Seringji, biasa itu kalo 

pulangmi na temanika 

memulung ee.. 

kutanyami bilang 

kenapaki nak? Capekki 

masukmki mandi 

deluan baru makan 

baru tidurmki, atau 

biasa juga kalo lemaski 

baru panas badannya 

ku suruh minum obat 

baru ku larangki ikut 

sama saya memulung 

tapi biasa tetapki mau 

kasian. Begitu itu dia 

sukaki ikut keluar naik 

becak na bantu tomma 

kodong 

 

 

7. Aspek Pengasuhan Monitoring Kegiatan Anak 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Kita tauji jadwal kegiatan sehari-harinya 

anakta ibu? 

Kalo di rumahji terus 

biasa kalo pagi itu 

nontonmi, atau mandi 
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atau biasa juga eeee… 

langsungki minta 

makan. Sudah itu 

nontonmi tidur siangki, 

bangunmi kalo sore. 

Biasa kalo takkala tidak 

mauji main-main sore 

di rumahji terus 

sampeku pulang. Kalo 

pulang tomma itu baru 

kuliatmi enakmi lagi 

perasaanku biasa.  
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WAWANCARA PEMULUNG V 

Nama     : Eka 

Umur      : 26 tahun  

Jenis Kelamin    : Perempuan 

Pekerjaan    : Pemulung 

Pemulung V 

Hari/tanggal wawancara  : Rabu, 16 Juni 2021 

Pukul     : 16.00-17.00 

Tempat    : Pinggir jalan 

 

1. Aspek Pengasuhan Komunikasi 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki dengar keluh kesahnya anak ta 

ibu? 

Iye biasaji, biasa itu 

mengeluh kalo sakit 

kepalanya atau capeki 

ikut memulung sama 

saya, biasa juga 

mengeluhki kalo gatal-

gatal badanya kera 

kebetulan rumah itu 

dekat dengan air biasa 

kotorki airnya kodong 

jadi itu eee… kasi 

gatal-gatalki biasa. 

Biasa juga nakalki maui 

turun ke dekat itu air 

baru kalo di larangki 

menangismi kerna biasa 

ku Tarik dulu 

telinganya baru bisai 

mengerti kalo tidak di 

kasi begitu berdiri 

teruski eee… di 

samping air na kalo 

jatuhki bagaimanami 

demi kebaikannyaji 

juga.  

 

2. Aspek Pengasuhan Disiplin 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Seringjki berterimakasih sama anakta ibu 

kalo habis kita suruh anakta?   

Iye sudah pasti itu 

sekecil apapun yang 

kusurhkanki eee… kalo 

misalnya sudahma na 

ambilkan bilangma 
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terimakasih di nak, atau 

kalo misalnya baruki 

pulang memulung 

sama-sama kutanyaji 

bilang terima kasih di 

nak sudah temani 

mama hari ini, sudah 

bantu mama memulung 

gelas-gelas bekas.  

 

3. Aspek Pengasuhan Kelekatan Hubungan 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki bertanya sama anakta 

bagaimana perasaannya ibu? 

Iye saya bilang biasa 

kenapaki nak? Na 

bilangmi sakit kepalaku 

mama sambil 

menangismi itu biasa 

jadi kutanyami bilang 

tunggumi di nak 

maumki pulang 

berhenti mki dulu 

sebentar sekali 

istirahatki dulu baru 

pulangmki, eee.. 

dudukmko dlu disini 

sama mama. 

 

4. Aspek Pengasuhan Pemecahan Masalah 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Kalo anakta punya masalah pribadi 

pernahjki menyediakan waktu untuk 

dengarki ceritanya ibu? 

Saya bilang biasa 

kenapaki nak? Maui 

uang belanja begitui 

kodong biasa hehehe, 

kenapako menangis 

terus? Mauki uang 

mauki belanja mama 

jadi kalo ada uangku 

kodong ku kasiki tapi 

kalo tidak ada bilangma 

juga besokpi di nak 

adapi uangnya mama. 

Namanya anak-anak 

susahki mengerti jadi 

menangiski terus 

sampenya di kasih kalo 
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di kasihmi biar seribu 

berhentimi langsung 

menangis. 

 

5. Aspek Pengasuhan Manajemen Emosi 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki ajak anakta berdiskusi kalo 

mengelami kesulitanki ibu? 

Iye biasaji ku ajak 

bicara eee.. kalo ada na 

baca baru tidak bisa na 

rasa bacai eee… jadi ku 

tanyami bilang ini 

bacanya ini nak. Atau 

biasa mengeluh juga 

kesulitan ki mengambil 

barang yang ada di atas 

kulkas jadi ku 

ambilkanmi baru 

bilangka bilangki kalo 

mauki di bantu nak ka 

kalo tidak bicaraki 

tidak ada orang 

bantuki. 

 

6. Aspek Pengasuhan Penggunaan Waktu Luang 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Pernahjki menyediakan waktu untuk tau 

kondisinya anak ta ibu? 

Biasa ku kasi senangi 

dulu kalo misalnya 

mauka keluar begini ku 

kasi diam dulu baru 

keluarka karena biasa 

maui ikut na bilangka 

jaganmi ikut jadi 

menangiski, atau biasa 

kutemani dulu main-

main kutanyaki maui 

makan apa na bilangmi 

jadi ku bikinkanmi 

eee… baru habis itu 

jalanma memulung 

kodong.  

 

7. Aspek Pengasuhan Monitoring Kegiatan Anak 

No.  Pertanyaan Jawaban 

1.  Kita tauji jadwal kegiatan sehari-harinya 

anakta ibu? 

Iye kutauji, eee… biasa 

bangunmi ku suruh 
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mandi tapi biasa tidak 

maupi mandi jadi pergi 

langsung makan baru 

kalo mauma keluar 

ikutmi juga ambil 

karung 2 na kasi naiki 

di becak jadi ikutki. 

Kalo pulangma itu ku 

suruhmi mandi apa lagi 

sekarang corona jadi 

takut-takut tongki 

kodong jadi mandimi 

itu baru makanki baru 

main-mainmi sama 

kakaknya sampenya 

malam tidur tommi. 
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