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ABSTRAK 

Nama  : Haerati 
NIM  : 20100118011 
Judul :Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan 

Emosional Anak di Desa Benteng Gantarang Kecamatan 
Gantarang Kabupaten Bulukumba 

 

 Skripsi ini membahas tentang peran orang tua dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional anak di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang 

Kabupaten  Bulukumba. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan peran 

orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak di Desa Benteng 

Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, (2) untuk 

mendeskripsikan kecerdasan emosional anak di Desa Benteng Gantarang 

Kecamatan Gantarang Kabupaten  Bulukumba, dan (3) untuk mendeskripsikan 

faktor pendukung dan penghambat orang tua dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional anak di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten  

Bulukumba. 

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan oleh 

peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan psikologis dan fenomenologi. 

Sumber data priimer pada penelitian ini adalah orang tua, anak, tokoh masyarakat, 

dan sumber data sekundernya seperti arsip profil desa, buku, jurnal, skripsi 

terdahulu serta berbagai sumber lainnya. 

 Hasil Penelitian: (1) dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak di 

Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten  Bulukumba orang   

tua berperan sebagai pendidik, sebagai motivator dan sebagai fasilitator. (2) 

keadaan emosional anak di desa tersebut telah cukup baik dalam membina 

hubungan sosial, empati, dan motivasi diri. Akan tetapi, mereka belum dapat 

mengenali dan mengendalikan emosi diri dengan baik. (3) faktor Pendukung 

dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak adalah wawasan dan 

pengalaman orang tua, dukungan anggota keluarga yang lain, dan lingkungan 

pendidikan bagi anak. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya adalah karena 

pekerjaan, pergaulan anak, dan kecanduan dalam pnggunaan smartphone. 

 Implikasi pada penelitian ini adalah orang tua lebih memperhatikan 

perkembangan kecerdasan intelektual anak daripada kecerdasan emosionalnya, 

dan untuk peneliti selanjutnya jika ingin mengangkat judul penelitian yang serupa 

hendaknya menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Madrasatul Ulaa adalah istilah yang paling masyhur dalam dunia 

pendidikan Islam. Al-Madrasatul Ulaa adalah istilah yang diambil dari bahasa 

Arab yakni  Madrasah yang artinya Sekolah dan Ulaa yang artinya "Pertama". Al-

Madrasatul Ulaa adalah sebutan untuk pendidikan di lingkungan keluarga, 

pendidikan yang pendidiknya adalah ayah dan ibu, peserta didiknya adalah anak,  

dan tempat belajarnya adalah rumah.  

Istilah Al-Madrasatul Ulaa ini diperkenalkan oleh seorang penyair asal 

Mesir yang bernama Hafiz Ibrahim, beliau mengatakan bahwa: Ibu adalah 

madrasah (sekolah) bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka 

sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya.1 

Dari syair tersebut, dapat diketahui bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi 

anak-anaknya. Namun tidak menutup kemungkinan seorang ayah juga memiliki 

peran penting dalam pendidikan keluarga, karena ayah adalah kepala rumah 

tangga yang harus mengetahui apa saja yang terjadi dan yang harus terjadi di 

keluarganya. Jadi, ayah dan ibu sama-sama memiliki peran dalam pendidikan di 

lingkungan keluarga, karena keduanya merupakan tokoh sentral terhadap 

keberhasilan pendidikan di lingkungan keluarga.  

Dari syair tersebut juga dapat dipahami bahwa pembentukan generasi 

bangsa yang kokoh berawal dari lingkungan keluarga, terutama peran orang tua.  

                                                                 
1
Muhammad Ali al-Hasyimi, Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Qur’an dan As-

Sunnah (Jakarta: Akademika Pressindo, 1997), h. 195. 
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Keluarga yang dijuluki sebagai sekolah pertama bagi sang anak tentunya akan 

memberikan banyak pelajaran-pelajaran dasar yang sangat berharga bagi diri 

seorang anak untuk lingkungan yang lebih luas nantinya yakni di sekolah dan 

masyarakat.  

Dari syair yang diungkapkan oleh Hafiz Ibrahim tersebut, dikatakan 

bahwa anak apabila dipersiapkan dengan baik, maka akan menjadikan sang anak 

sebagai manusia yang baik pula. Mendidik anak dengan baik berarti 

mempersiapkan bangsa yang kokoh dengan baik. Dalam Islam juga telah dibahas 

tentang peran penting kedua orang tua dalam mendidik anak. Hal tersebut juga 

sejalan dengan hadis Nabi saw berikut: 

ُُعَلَيْوُِوَسَلهمَُُحَدِيْثُُ ُُعَنْوُُقَالَُقَالَُالنهبُُِّصَلهىُاللَّه ُرَضِيَُاللَّه مَاُمِنُْمَوْلوُدٍُأَبُِىُرَيْ رَةَ
كَُمَاُت نُْ تَجُُالبَْهِيمَُ سَانِوِ رَانِوُِأوَُْيُُجَِّ ُأوَُْي نَُصِّ ُيوُلَدُُعَلَىُالْفِطرَْةُِفأَبََ وَاهُُي هَُوّدَِانِوِ ةُُإِلَّه

ونَُفِيهَاُمِنُْجَدْعَاءَُثُهُُيَ قُولُُفِطرَْةَُاللَّهُِالهتُِِفَطرََُالنهاسَُبَُِ سُّ يمَةًُجََْعَاءَُىَلُْتُُِ
ينُُالْقَيِّم   عَلَيْ هَاُلََُّتَ بْدِيلَُلِِلَْقُِاللَّهُِذَلِكَُالدِّ

Artinya: 

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda , “Tiada bayi yang  
dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci). Maka  kedua orang tuanya 
yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana lahirnya 
binatang yang lengkap sepurna. Apakah ada binatang yang lahr terputus 
telnganya?” kemudian Abu Hurirah ra. membaca: „Fitrah yang diciptakan 
Allah pada semua manusia, tiada perubahan terhadap apa yang diciptakan 
oleh Allah, itulah agama yang lurus. (HR. Al-Bukhari)2  

Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa menurut hadis ini manusia lahir 

membawa kemampuan-kemampuan; kemampuan itulah yang disebut pembawaan. 

Adapun fitrah yang disebut dalam hadis ini adalah potensi. Potensi adalah suatu 

hal yang dimiliki oleh setiap anak yang harus digali dan dikembangkan, adapun 

potensi yang dimaksud pada hadis tersebut adalah potensi Islam yang dimiliki 

                                                                 
2
Muhammad Fu‟ad Abdul Baqi, Hadits Shahih Bukhari Muslim. Terj. (Cet. IX; Depok: 

Fathan, 2017), h. 742. 
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setiap muslim. Jadi, agama atau keyakinan seseorang berdasarkan hadis tesebut 

ditentukan oleh pendidikan dalam keluarga. Orang tua sangat menentukan 

perkembangan seseorang.3 

Penulis dapat memahami bahwa hadis tersebut menjelaskan betapa 

pentingnya peran orang tua dalam pendidikan seorang anak. Pendidikan di 

lingkungan keluarga sangat penting bagi sang anak, karena hal tersebut akan 

berpengaruh pada kehidupannya di  masa yang akan datang. Baik buruk seseorang 

kelak adalah tergantung bagaimana orang tuanya mendidiknya.  

Keluarga sebagai salah satu lingkungan pendidikan juga dikemukakan 

oleh bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Beliau mengklasifikasikan 

pendidikan berdasarkan lingkungan dengan tiga bagian, yakni (1) Pendidikan 

keluarga atau pendidikan informal, (2) Pendidikan di sekolah atau pendidikan 

formal, (3) Pendidikan di dalam masyarakat atau pendidikan nonformal. Ketiga 

lingkungan atau lembaga pendidikan inilah yang dikenal dengan istilah Tri Pusat 

Pendidikan.4  

Pendidikan di lingkungan keluarga adalah pondasi yang harus dikokohkan 

dalam membangun kepribadian seorang anak. Layaknya sebuah rumah yang jika 

pondasinya lemah maka rumah tersebut akan mudah roboh, sebaliknya pondasi 

rumah yang dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas dan dengan teknik 

pengerjaan yang dilakukan oleh seorang profesional akan menghasilkan pondasi 

rumah yang kokoh dan kuat. Begitu pula dengan seorang anak dan peranan 

keluarganya dalam membentuk kepribadiannya. Sebuah keluarga yang terkena 

kasus broken home rata-rata berdampak pada psikologi sang anak. Banyak anak 

                                                                 
3
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1992), h. 35. 
4
Muzakkir, “Harmonisasi Tri Pusat Pendidikan dalam Pengembangan Pendidikan 

Islam” Jurnal Al-Ta’dib, No. 1 (2017), h. 145. 
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yang melakukan hal-hal menyimpang seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, 

balap liar dan lain sebagainya akibat dari broken home.  

Adapun keluarga yang bisa dinilai sebagai keluarga harmonis juga belum 

tentu bisa mendidik sang anak ke arah yang diharapkan. Karena setelah keluarga, 

masih ada lingkungan masyarakat yang juga berperan penting dalam 

pembentukan karakter seorang anak. Untuk itu, diperlukan peranan orang tua 

dalam mendidik dan mengajarkan nilai-nilai positif yang lebih ekstra, serta 

melakukan pendekatan pada sang anak agar anak merasa lebih dekat dengan 

keluarganya. 

Keluarga adalah unit terkecil dari sistem sosial masyarakat. Namun 

memliki andil yang paling besar dalam pembentukan tatanan sosial masyarakat. 

Terkait fungsi keluarga sebagai sekolah pertama, lingkungan keluarga 

memberikan pengaruh yang sangat besar dan menjadi penentu dalam pendidikan 

anak. Keluarga tempat pertama anak untuk beradaptasi, disadari atau tidak 

disadari akan langsung berpengaruh terhadap pendidikan anak.5 

Jika di lembaga pendidikan formal memiliki batasan waktu, maka 

Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang tidak akan pernah berakhir. Mulai 

dari anak lahir hingga dia dewasa akan terus mendapatkan pendidikan dalam 

keluarganya. Pendidikan keluarga adalah pendidikan tak terbatas dan tak 

berbayar. Maka sudah seharusnya orang tua melaksanakan tugasnya sebagai 

pendidik pertama dengan sebaik mungkin.  

Lingkungan keluarga adalah unit terkecil dalam kehidupan masyarakat 

yang memliki peranan besar bagi kelangsungan hidup masyarakat. Salah satu 

                                                                 
5
Zahrotul Badiah, “Peranan Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional 

dan Spiritual (ESQ) Anak dalam Perspektif  Islam” Jurnal Kajian Pendidikan Islam,  no. 2, 

(2016), h. 231. 
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peran penting keluarga adalah sebagai media sosialiasi yang akan 

memperkenalkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang terdapat dalam lingkungan 

masyarakat untuk dipatuhi. Proses mengetahui kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang 

dianut inilah untuk pertama kali diperoleh anak melalu lngkungan keluarga.6 

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga adalah 

sebuah lingkungan kecil yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan yang 

lebih besar. Lingkungan keluarga dalah lingkungan penddkan utama dan pertama 

untuk mengajarkan nilai, norma dan kaidah-kadah yang berlaku dalam lingkungan 

masyarakat. 

Keluarga merupakan jiwa dan tulang punggung masyarakat, yang 

melahirkan sebuah bangsa yang kokoh. Kesejateraan lahir dan batin yang 

dinikmati oleh suatu bangsa adalah cerminan dari keadaan keluarga yang ada pada 

bangsa tersebut. Begitu pula sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan suatu 

bangsa juga merupakan cerminan dari keluarga yang ada di dalamnya.7 

Dalam Islam, orang tua dituntut agar tidak hanya memenuhi kebutuhan 

duniawi sang anak, tetapi juga menanamkan nilai-nilai agama dalam 

kehidupannya sebagai bekal menuju akhirat. Dalam keluarga anak diberikan 

pemahaman religius untuk membentengi diri dari perbuatan yang menyimpang 

dari ajaran agama Islam. Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. at-

Tahrim/66:06: 

    ُ   ُُُُ   ُ  ُ  ُ  ُ    ُ  ُ
   ُُُُ  ُ ُ ُ   ُ   ُ ُ  ُ 

                                                                 
6
Sitti Trinurmi, Hubungan Peranan Ayah dalam Perkembangan Motorik Anak Usia Pra 

Sekolah (Makassar: Alauddin Unversity Press, Cet. I; 2014), h. 127. 
7
Munirah, Lingkungan dalam Persfektif Pendidikan Islam: Peran Keluarga, Sekolah dan 

Masyarakat dalam  Perkembangan Anak  (Makassar: Alauddin Unversity Press, Cet. I; 2011), h. 

42. 
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  Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.8 

Dalam tafsir al-Misbah dikatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang 

dakwah dan pendidikan yang harus bemula dari rumah. Hal tersebut berarti orang 

tua memiliki tanggung jawab atas anak-anak mereka dan juga pasangan masing-

masing seperti mereka bertanggung jawab atas kelakuan mereka.9 

Dari ayat tersebut penulis dapat memahami bahwa keluarga dituntut 

sepenuhnya untuk memberikan yang terbaik bagi sang anak baik dari segi materi 

maupun non materi, termasuk juga dalam membentuk kepribadian seorang anak. 

Terbentuknya kepribadian seorang anak disebabkan oleh banyak faktor, salah 

satunya adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Diantara 

ketiga lingkungan tersebut yang memiliki kontribusi paling besar adalah 

lingkungan keluarga. 

Kepribadian seorang anak sangat dipengaruhi oleh kecerdasan emosional 

yang ia miliki. Semua orang memilki kecerdasan emosional. Namun memiliki 

kapasitas yang berbeda-beda setiap orangnya. Kecerdasan seseorang dimulai sejak 

usia dini, jauh sebelum usia sekolah. Hasil penelitian Depdiknas diketahui bahwa 

pada usia 4 tahun kecerdasan anak mencapai 50 persen. Sedangkan pada usia 8 

                                                                 
8
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an  Al-Karim dan Terjemahnya (Bandung: Al-

Hikmah, 2019), h. 560.   
9
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 327. 
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tahun kapasitas kecerdasan anak yang sudah terbangun mencapai 80 persen. Dan 

pada usia 18 tahun seseorang akan mencapai kecerdasan yang sempurna.10  

Maka dari uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa  peran 

orang tua adalah yang sangat besar dalam mengembangkan kecerdasan seorang 

anak, termasuk juga kecerdasan emosionalnya. Kecerdasan emosional adalah 

salah satu bentuk kecerdasan yang akan membawa pengaruh yang cukup besar 

dalam kehidupan seseorang. 

Pendidikan dalam keluarga sangat strategis dalam pembentukan 

kepribadian anak. Begitu pula dengan pembentukan kecedasan emosional anak. 

Sejak kecil anak sudah mendapat pendidikan dari kedua orang tua melalui 

keteladanan dan kebiasaan hidup sehari-hari dalam keluarga.11 

Pendidikan dalam lingkungan keluarga sudah lama ditetapkan dalam 

Islam. Allah telah memberikan kita contoh dalam mendidik anak. Sebagaimana 

kisah terdahulu tentang seorang Luqman yang mendidik anaknya dengan sangat 

baik, sehingga diabadikan nasihatnya kepada anaknya di dalam Al-qur‟an. Salah 

satu nasihat Luqman kepada anaknya tentang kepribadian yang baik adalah yang 

terdapat dalam QS. Luqman/31:18: 

 ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ  ُُُُُ ُ
 ُ  ُ ُ 

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) 
dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya 

                                                                 
10

Meriyati, “Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak” 

Jurnal Bimbingan dan Konseling, no. 1 (2014), h. 29-34 
11

Syahraini Tambak dkk, “Peran Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan 

Emosional Anak di Desa Petonggan Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten  Indragiri Hulu” Jurnal 

Al-Hikmah,  No. 2 (2017), h. 121. 
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Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan 
diri.12 

Dalam tafsir Al-Azhar dikatakan bahwa:Ini adalah termasuk budi pekerti, 

sopan santun, dan akhlaq yang tertinggi. Yaitu kalau sedang bercakap brhadap-

hadapan dengan seseorang, hadapkanlah muka engkau kepadanya. Menghadapkan 

muka adalah tanda menghadapkan hati. Dengarkanlah dia bercakap, simakkan 

baik-baik. Kalau engkau bercakap dengan seseorang, padahal mukamu engkau 

hadapkan ke jurusan lain, akan tersinggunglah perasaannya. Dirinya tidak 

dihargai, perkatannya tidak sempurna didengarkan.13 

 Dari uraian tafsir ayat al-Qur‟an di atas penulis menyimpulkan bahwa 

salah satu tanda seseorang memiliki kecerdasan emosional yang baik adalah ia 

mampu menjaga perasaan orang lain, seperti memperhatikan orang lain  saat 

berbicara, juga mendengarkan hal yang dibicarakan oleh orang tersebut.  Maka 

sudah seharusnya ayat tersebut menjadi salah satu pedoman orang tua dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional anaknya. 

Kecerdasan emosional sangat penting bagi keberhasilan seseorang dalam 

menjalani kehidupan. Dengan kecerdasan emosional yang baik yang dimiliki oleh 

seiap individu sangat berpengaruh pada kehidupan sosialnya. Orang yang memilki 

kecerdasan emosional yang baik memliki keterampilan sosial yang baik. 

Meskipun manusia memiliki kecerdasan intelektual (IQ) yang tinggi, 

namun tidak memiliki kecerdasan emosional yang memadai, kemungkinan ia akan 

kesulitan dalam mengantisipasi permaslahan hidupnya. Maka sudah seharusnya 

kecerdasan emosional ini dikembangkan dengan baik sedini mungkin, yakni di 

                                                                 
12

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Bandung: Al-

Hikmah, 2019), h. 412. 
13

Hamka, TafsirAl-Azhar: Diperkaya dengan pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, 

Ilmu Kalam,Sastra, dan Psikologi, (Depok: Gema Insani, Cet.II; 2018), h. 102. 
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lingkungan keluarga. Orang tua adalah orang pertama dalam memperkenalkan 

kecerdasan emosi kepada anaknya.14 

Pendapat Sasisch yang dikutip oleh Younnis menekankan pentingnya 

peran orang tua dalam perkembangan emosi anak. Anak mewarisi emosi dari 

kedua orang tuanya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Maka orang tua 

memiliki lebih banyak peran untuk menentukan jalanya interaksi dengan diri 

anak.15  

Dari beberapa uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran 

orang tua sangat besar dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak. Orang 

tua seharusnya memainkan peran itu dengan sebaik mungkin. Besar kecilnya 

peran oang tua dalam mendidik anaknya akan berdampak terhadap kepribadian 

anak itu sendiri, karena kepribadian dan kecerdasan emosional adalah dua hal 

yang saling berpengaruh satu sama lain. 

Observasi awal peneliti di Desa Benteng Gantarang kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba pada tanggal 19-21 Mei 2021, terlihat masih ada beberapa 

anak yang tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik, seperti marah pada 

temannya, atau bahkan mengancam temannya. Namun disamping itu, terdapat 

juga beberapa anak yang dapat mengontrol emosinya dengan cukup baik. Dengan 

kata lain, setiap anak memliki tingkat kecerdasan emosional yang berbeda. Hal 

tersebut membuktikan bahwa setiap orang tua memiliki cara yang berbeda dalam 

mendidik anak-anaknya. Maka setiap anak memiliki kecerdasan emosional yang 

berbeda. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui peran orang tua dalam 

mengembangkan kecedasan emosional anak di desa tersebut. 

                                                                 
14

Suharsono, Mencerdaskan Anak , (Depok: Inisiasi Press, 2004), h. 50. 
15

Arif Wijayanto, “Peran Orang tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional 

Anak Usia Dini” Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, no. 1 (2020), h. 57. 



10 
 

 
 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Adapun yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus peneliti yaitu:  

Tabel 1.1: Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Tentang Peran Orang Tua 

Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak di Desa Benteng 

Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Peran orang tua dalam 

mengembangkan kecerdasan 

emosional anak di Desa 

Benteng Gantarang 

Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba 

Peran orang tua yang dimaksud adalah 

kedudukan orang tua dalam melakukan upaya-

upaya untuk mengembangkan kecerdasan 

emosional anaknya. Jumlah orang tua yang 

akan diteliti adalah 10 orang. 

Kecerdasan emosional anak di Desa Benteng 

Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba yang dimaksud peneliti adalah 

sikap yang nampak pada anak-anak di desa 

tersebut sebagai wujud dari kecerdasan 

emosional yang dimiliki. 

Faktor pendukung yang dimaksud peneliti 

adalah hal-hal yang dapat menunjang 

keberhasilan orang tua di desa ersebut dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional 

anaknya. Sedangkan faktor penghambat 

adalah segala hal yang dapat memicu 

kegagalan oang tua dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional anak.   
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, 

maka yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah 

sebagai berkut: 

1. Bagaimana  peran orang tua dalam mengembangkan kecerdasan anak di 

Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana kecerdasan emosional anak di Desa Benteng Gantarang 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba? 

3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat orang tua dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional anak di Desa Benteng Gantarang 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa literatur 

beruba penelitian terdahulu dengan judul yang serupa. Literatur tersebut 

dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dan bahan perbandingan 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Literartur-literatur tersebut memilki 

relevansi dengan penelitian yang akan dlakukan oleh peneliti. Adapun literatur 

yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

1. Salamatul Firdaus, dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa 

kecerdasan emosional erat kaitannya dengan kehidupan beragama. 

Selain itu, penelitian ini juga menunujukkan  bahwa pola asuh orang tua 

sebagai stimulan kecerdasan emosional terdapat tiga gaya orang tua 

dalam menjalankan perannya sebagai orang tua, yakni: Otoriter, 

permisif, dan otoratif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

cara orang tua dalam mendidik kcerdasan emosional anak yang sesuai 
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dengan perspektif pendidikan Islam, dan juga upaya dari orang tua 

dalam mengoptimalkan perkembangan kecerdasan emosional 

anaknya.16 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Intang, hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa kecerdasan emosional peserta didik bervariasi. Terdapat 

sebagian peserta didik yang telah mampu mengelola emosinya dengan 

baik, mampu memotivasi dirinya dan mampu berhubungan baik dengan 

orang lain. Akan tetapi terdapat pula sebagian peserta didik yang masih 

kurang disiplin, memiliki rasa takut, cemas, dan khawatir. Dari hasil 

penelitian tersebut peneliti juga menuturkan bahwa upaya yang telah 

dilakukan guru akidah akhlak dalam mengenali emosi peserta didik 

adalah dengan melihat sejauh mana prestasi hasil belajar pesera didik, 

menilai tingkah laku, dan melakukan tanya jawab yang menurut peneliti 

sudah bagus. Dalam penelitian ini juga ditemukan faktor pendukung 

guru akidah akhlak dalam mengembangkan kecerdasan emosional 

peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Darul Da‟wah Wal Irsyad 

Pekkabata di Kabupaten Pinrang yaitu adanya kerja sama antar guru, 

peningkatan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta 

kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah tersebut. Sedangkan faktor 

penghambatnya  yaitu: peserta didik tidak menaati tata tertib di 

madrasah, peserta didik kurang percaya diri, dan juga adanya tuntutan 

nilai.17  

                                                                 
16

Salamtul Firdaus, Peranan Orang Tua dalam Mendidik Kecerdasan Emosional Anak 

Usia 6-12 Tahun dalam Perspektif Pendidikan Islam, Skripsi (Jakarta: Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2016),  h. 69. 
17

Intang, Upaya Guru Akidah Akhlak dalam Mengembangkan  Kecerdasan Emosional 

Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah Darul Da‟wah Wal Irsyad Pekkabata  Kabupaten Pinrang , 

Skripsi (Makassar: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2020), h. 

61.  
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3. Zahrotul Badiah, hasil dari penelitian ini secara umum menunjukkan 

bahwa beberapa cara yang dianggap paling tepat dalam pengembangan 

kecerdasan emosional dan spipritual anak yaitu: Orang tua harus 

membersihkan jiwa anak dai hal-hal nonfitrah, agar dapat 

mengembangkan potensinya secara optimal dan membantu anak 

merumuskan misi hidupnya. Kemudian memberikan gambaran tentang 

kepribadian, orang yang memiliki kepribadiaan yang mulia melalui 

cerita atau dongeng, sehingga anak mendapat inspirasi dari kisah orang 

tersebut, dan menjalin komunikasi yang baik melalui diskusi terkait 

berbagai persoalan. Selain itu anak juga dibiasakan untuk terlibat 

langsung dalam ritual kaeagamaan atau turut hadir di tengah-tengah 

orang yang membutuhkan. Dari hasil penelitian ini juga diejelaskan 

bahwa unuk mngembangkan kecerdasan emosional dan spiritual anak 

dibutuhkan lingkungan yang kondusif dan sesuai dengan pandangan 

Islam. Orang tua harus memberikan teladan yang baik, memberikan 

nafkah yang halal, dan mendoakan kebaikan unuk anak. Dengan 

demikian kecerdasan emosional anak akan terbentuk dengan baik.18  

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Arsyad, hasil dari penelitian ini 

diperoleh bahwa orang tua dalam memberikan pola asuh kepada 

anaknya dengan cara yang bervariasi. Ada orang tua yang otoriter, 

demokratis, ada juga yang menerapkan pola laisses fire, ada yang keras 

dan ada yang lembut, serta ada juga yang biasa-biasa saja. Selain itu 

dketahui pula bahwa kcerdasan emosional anak usia dini di taman 

                                                                 
18

Zahrotul Badiah, Peranan Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosoinal 

dan Spiritual Anak dalam Perspektif Islam, Skripsi, (Salatiga: Jurusan tarbiyah Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, 2006), h. 10. 
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kanak-kanak Asy-Syuhada Kuala Tungkal cukup baik. Lembaga 

pendidikan tersebut tidak hanya membawa peserta didik untuk dapat 

memperoleh ilmu akademik maupun non akademik semata, tetapi juga 

harus memiliki keerdasan emosional yang baik, sikap yang baik, 

tingkah laku yang baik, dan sopan santun, sehingga mereka dapat 

berkomunikasi dengan baik kepada keluarga, teman, dan lingkungan 

masyarakat sekitarnya. Dari hasil penelitan tersebut juga dijabarkan 

bahwa pentingnya pola asuh orang tua dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional anak. Karena hal tersebut merupakan modal awal 

anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, agar bsa diterima 

dengan baik di lingkungan masyarakat, tumbuh menjadi pribadi yang 

disenangi, dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk dirinya sendiri 

dan orang lain.19   

5. Azwar Unggul Widodo, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola 

asuh orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak 

terbagi menjadi 4 gaya parenting, yang meliputi gaya parenting 

mengabaikan (6,56% atau 4 orang), gaya parenting mencela (21,31% 

atau 13 orang), gaya parenting laisse faire (8,20% atau 5 orang), dan 

gaya parenting orang tua empati (63,93% atau 39 orang). Kemudian 

peneliti menyimpulkan bahwa sebagian orang tua pola asuhnya adalah 

orang tua empati. Pola asuh (gaya parenting) mengabaikan cenderung 

acuh/mengabaikan perasaan emosi negatif anak, parenting mencela 

terkesan menghakimi dan mengkritik emosi negatif anak, laisses faire 

membebaskan anak mengungkapkan emosinya sedangkan orang tua 

                                                                 
19

M. Arsyad, Pola Asuh Orang Tua dalam Pengembangan Kecerdasan Emosional Anak 

Usia Dini di Taman Kanak-Kanak Asy-Syuhada Kuala Tungkal, Tesis, (Jambi: Pascasarjana, 

2018), h.123. 



15 
 

 
 

empati lebih toleran, menghargai emosi yang terjadi pada anak serta 

menjadikan emosi sebagai kesempatan untuk menjadi lebih dekat.20 

Secara keseluruhan, semua literatur atau penelitian terdahulu tersebut 

memliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesamaan 

penelitian terebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah 

sama-sama membahas tentang kecerdasan emosional anak yang melibatkan 

peranan orang tua di dalamnya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mendeskripsikan peran orang tua dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional anak di Desa Benteng Gantarang Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba. 

b. Untuk mendeskripsikan kecerdasan emosional anak di Desa Benteng 

Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. 

c. Untuk mendeskripkan faktor pendukung dan faktor penghambat orang 

tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak di Desa 

Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat membantu pemahaman dan 

digunakan untuk membantu pemecahan masalah yang berkaitan dengan peran 

                                                                 
20

Azwar Unggul Widodo, Pengembangan Kecerdasan Emosional Anak Dalam Keluarga 

Muslim di Desa Pecinan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, skripsi, (Purwekerto: Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakults Tarbiyah dan Ilmu Keguruan), h. 18. 
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orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak secara objektif dan 

dengan penalaran secara sistematis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi  

referensi tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki 

pembahasan yang serupa dengan karya tulis ini.  

b. Kegunaan praktis 

Hasil dari penelitin ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, 

sebagai berikut: 

1) Bagi peneliti, selama peneliti melakukan penelitian ini tentu akan 

menambah wawasan dalam mengembangkan kecerdasan emosional 

anak, baik sebagai calon pendidik di lembaga pendidikan formal, 

maupun sebagai pendidik di lingkungan keluarga. 

2) Selanjutnya bagi orang tua, selaku orang yang berkewajiban dalam 

memahami kondisi emosional anak. Dengan adanya penelitan ini 

diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi orang tua dalam 

mendidik anak, terutama dalam mengembangkan kecerdasan emosional 

yang dimiliki anak-anak mereka.  

3) Bagi pembaca atau peneliti lain, karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu sumber bacaan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan baru dalam mengembangkan penelitian yang memiliki 

keterkaitan dengan tulisan ini.  

4) Dan juga penelitian ini nantinya akan berguna bagi universitas, 

penelitian ini akan berguna sebagai laporan ilmiah untuk Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. 
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      BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Peran Orang Tua 

1. Pengertian dan Peran Orang tua 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata peran berarti pemain sandiwara 
atau film, tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang 
diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.1 

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan 

(status),  jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya maka ia disebut telah menjalankan suatu peranan.2 

Dari beberapa definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan  peran adalah kedudukan atau status yang dipegang seseorang 

dalam tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan seseorang sesuai dengan 

tanggung jawabnya. Sebagai contoh, seseorang berperan sebagai guru, maka 

tanggung jawabnya adalah mengajar dan mendidik muridnya. 

Adapun orang tua dalam kamus besar bahasa  Indonesia adalah ayah dan 

ibu kandung. Orang tua juga sering disebut sebagai orang dewasa yang memiliki 

tanggung jawab terhadap anaknya. Dalam Islam dikenal ada tiga jenis orang tua 

yang harus dihormati, yaitu: (1) ayah dan ibu secara biologis, (2) ayah dan ibu 

mertua, dan (3) ayah dan ibu guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan di 

lembaga pendidikan formal.3 

Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa orang tua adalah pendidik utama dan 

pertama. Dikatakan sebagai pendidik utama karena orang tua memiliki pengaruh 

                                                                 
1
Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: 

Gramedia  Pustaka Utama,  2008), h. 1051. 
2
Soerjono Soekanto, Teori Peranan (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243. 

3
Departemen Pendidikan  dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Surabaya: 

Balai Pustaka, 2001), h. 305. 
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yang sangat besar dalam perkembangan kepribadian anaknya, dan dikatakan 

sebagai pendidik yang prtama karena orang tualah yang pertama dan paling 

banyak melakukan interaksi dengan anaknya. Lebih lanjut, beliau juga 

mengemukakan bahwa orang tua adalah orang yang menjadi tauladan untuk anak-

anaknya. Setiap anak akan mengagumi orang tuanya, maka apapun yang 

dilakukan oleh orang tuanya akan menjadi sebuah contoh perbuatan bagi anak-

anaknya.4 

Dari beberapa uaraian tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa peran 

orang tua adalah status atau kedudukannya dalam melakukan segala upaya  

sebagai wujud dari tanggung jawabnya sebagai pendidik yang pertama dan utama 

dalam kehidupan anak. Selain untuk menjalankan kewajibannya sebagai orang 

yang harus menjaga, membesarkan dan merawat anak-anaknya dengan baik, peran 

lain yang paling penting untuk dijalankan orang tua adalah sebagai pendidik.  

Adapun peran orang tua adalah sebagai berikut: 

a. Orang Tua Sebagai Pendidik 

b. Orang Tua Sebagai Motivator 

c. Orang Tua Sebagai Fasilitator 

Berikut penulis akan menguraikan penjelasan mengenai beberapa peran 

orang tu tersebut. 

a. Orang Tua Sebagai Pendidik 

Dalam arti luas, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang 

berlangsung  dalam segala lingkungan  dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah 

                                                                 
4
Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1997), h. 135. 
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segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup 

seseorang.5  

Dari uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa terdapat tiga aspek 

dalam pendidikan, yaitu tempat, waktu dan kegiatan dalam pendidikan. 

Pendidikan dapat berlangsung di segala lingkungan, artinya pendidikan dapat 

berlangsung di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat. Pendidikan berlangsung sepanjang hidup, artinya pendidikan dimulai 

sejak manusia lahir dan tidak akan berhenti seseorang belajar sepanjang hidupnya. 

Pendidikan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan hidup seseorang, artinya bahwa pendidikan adalah segala hal 

yangdapat dijadikan pembelajaran dalam hidup. Hal-hal yang ditemukan dalam 

kehidupan yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran yang mempunya dampak 

pada kehidupan sesorang maka itu adalah pendidikan. Dari penjelasan inilah 

kemudian keluarga terkhusus orang tua dapat  dikatakan sebagai pendidik. Dilihat 

dari tempat terlaksananya pendidikan, maka lingkungan keluarga juga termasuk 

dalam komponen pendidikan yang pendidik utamanya adalah orang tua.  

Keluarga yang di dalamnya trerdapat ayah dan ibu tanpa ada yang 

memerintah orang tua memikul tugas sebagai orang yang berperan sebagai 

pendidik, baik yang bersifat sebagai pengasuh, sebagai pembimbing, sebagai 

pemelihara, sebagai pembina maupun sebagai guru dan pemimpin terhadap anak-

anaknya.6 

Dari uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa orang tua sebagai 

pendidik sudah menjadi kodratnya sejak awal. Sudah menjadi tanggung jawab 

tersendiri bagi orang tua dalam mendidik anaknya.  

                                                                 
5
Abdul Kadir dkk, Dasar-dasar Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 59. 

6
Munirah, Lingkungan dalam Persfektif Pendidikan Islam: Peran Keluarga, Sekolah 

dan Masyarakat dalam  Perkembangan Anak  (Makassar: Alauddin Unversity Press, Cet. I; 

2011), h. 86.  
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Orang tua dalam menjalankan perannya sebagai pendidik adalah 

memberikan pendidikan kepada anak berupa pendidikan agama, yakni 

menananmkan nilai-nilai keimanan. Orang tua juga memberikan pendidikan 

berupa pendidikan sosial berupa pengajaran dalam berperilaku sopan dan santun 

terhadap orang lain, bersikap saling menyayangi, saling menyapa, hidup hemat, 

dan menjalin persahabatan dengan baik, serta mengajarkan anak untuk memilki 

sikap adil.7 

Selain itu, Nashih Ulwan dalam bukunya Tarbiyah Al-Aulad Fi Al-Islam, 

menguraikan aspek-aspek pendidikan dalam keluarga sebagai berikut: 

1) Pendidikan keimanan, antara lain dapat dilakukan dengan 

menanamkan tauhid kepada Allah dan kecintaannya kepada RosulNya. 

Orang tua senantiasa mengajarkan cara beribadah yang baik dan benar. 

2) Pendidikan akhlak, antara lain dapat dilakukan dengan menanamkan 

dan membiasakan kepada anak-anak sifat terpuji serta 

menghindarkannya dari sifat-sifat tercela. 

3) Pendidikan jasmaniah, dilakukan denga memperhatikan gizi anak dan 

mengajarkannya cara-cara hidup sehat. 

4) Pendidikan intelektual, dengan mengajarkan lmu pengetahuan kepada 

anak yang akan menjadi bekal bagi anak di dunia pendidikan formal .8 

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa orang tua berperan sebagai pendidik 

adalah menjalankan peranannya dalam memeberikan pendidikan dalam aspek 

agama,  baik dari segi keimanan maupun drisegi akhlak. Memenuhi kebutuhan 

                                                                 
7
Efrianus Ruli, “Tugas dan Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak” Jurnal Edukasi 

Nonformal, (2020), h. 145. 
8
Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, terj. Arif rahman Hakim dan 

Abdul Halim, Pendidikan Anak dalam Islam, (Solo: Insan Kamil, 2016), h. 182. 
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pokok anak,serta memperhatikan perkembangan keterampilan sosial anak sebagai 

modal utama bagi anak dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 

b. Orang Tua Sebagai Motivator 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia motivasi adalah dorongan yang 

timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu 

tindakan dengan tujuan tertentu, atau sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang 

atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu  karena ingin mencapai 

tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan yang dengan perbuatannya. 

Sedangkan motivator adalah adalh orang yang menyebabkan timbulnya motivasi 

pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu; pendorong; penggerak.9 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa orang tua yang 

menjalankan perannya sebagai motivator bertugas untuk menuntun anaknya agar 

memiliki semangat dalm mencapai tujuan hidup. Tugas utama orang tua sebagai 

motivator adalah selalu mendukung anak terhadap hal-hal positif yang ingin 

mereka lakukan. 

c. Orang Tua Sebagai Fasilitator 

Dalam menempuh pendidikan anak membutuhkan banyak fasilitas, seperti 

ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, buku dan lain-lain, 

begitu pula dengan kebutuhan pokoknya.10 

Sebagai fasilitator orang tua memberikan nafkah berupa sandang pangan 

dan papan yang merupakan hal manusiawi demi kelangsungan hidup, menjaga 

                                                                 
9
Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: 

Gramedia  Pustaka Utama,  2008), h. 930. 
10

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1995), h. 63.  
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kesehatan jasmani dan rohani, memberikan pendidikan yang layak, serta 

membahagiakan anak Orang tua sebagai fasilitator mempunyai tugas untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam menempuh pendidikan di lembaga 

formal. 

2. Tanggung Jawab Orang Tua 

Adapun tanggung jawab orang tua adalah sebagai berikut: 

a. Memelihara dan membesarkan anak 

b. Melindungi dan menjamin kesehatan jasmaniah dan rohaniah anak 

c. Memberi pelajaran dalam arti luas 

d. Membahagiakan anak 

Tanggung jawab adalah hal yang harus ditunaikan dari seorang individu 

maupun kelompok. Tanggung jawab adalah salah satu hal yang menjadi dasar 

seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam jurnal Umi, Hasan 

menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

harus melaksanakan tugas dan kewajbannya, baik terhadap diri sendiri, Tuhan, 

negara, orang lain, maupun lingkungannya. Tanggung jawab adalah kebalikan 

dari hak, yaitu hal yang kita perolah dari orang lain karena status sosial kita, 

sedangkan tanggung  jawab adalah hal yang harus kita lakukan karena status 

sosial atau peran kita.11  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memahami bahwa tanggung jawab  

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Ketika tanggung jawab tersebut 

tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin, maka akan timbul permasalahan 

                                                                 
11

Rika Juwita dkk, “Mengembngkan Sikap Tanggung Jawab Melaksanakan Tugas 

Sekolah Melalui Metode Berceritapada Anak Usia 5-6 Tahun di TK Aisyiyah Butanul Athfal 2 

Kota Sukabumi” Jurnal Umi 5,  no. 2, (2019), h. 145. 
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akibat dari kelalaian tugas tanggung jawab tersebut. Misalnya kewajiban orang 

tua yang harus menjadi pendidik utama dan pertama bagi anaknya, apabila mereka 

lalai, maka anak akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan dunia luar. 

Atau peran orang tua yang seharusnya menjadi tauladan yang baik bagi anaknya, 

justru memperlihatkan contoh perbuatan yang tidak baik bagi anak-anaknya. 

Maka yang demikian itu bukan merupkan orang tua yang bertanggung jawab. 

Berbibacara tentang tanggung jawab,  Rasulullah saw bersabda: 

ُرَسُوْلُُاللهُِ ُُعَلَيْوُِوَسَلهمَُُحَدِيْثُُعَبْدِاِللهُبْنُِعُمَرَُأَنه كُلُّكُمُْقَالَُُُصَلهىُاللَّه
ُمَسْئوُلٌُرَاعٍُفَمَسْئوُلٌُعَُ فَالَأمِيُرُالهذِيُعَلَىُالنهاسُِرَاعٍُوَىُوَ نُْرَعِيهتِوُِ،

ُرَاعٍُعَلَىُأَىْلُِبَ يْتِوُِوَىُوَُمَسْئوُلٌُعَنْ هُمْ،ُوَالمرَْأَةُُرَاعِيَةٌُعَلَىُ عَنْ هُمْ،ُوَالرهجُلُ
ُبَ يْتُِبَ عْلِهَاُوَوَلَدِهُِوَىِيَُمَسْئوُلَةٌُعَنْ هُمْ،ُوَالعَبْدُُرَاعٍُعَُ لَىُمَالُِسَيِّدِهُِوَىُوَ

ُِِمَسْئوُلٌُعَنْوُ،ُأَلََُّفَكُلُّكُمُْرَاعٍُوكَُلُّكُمُْمَسْئوُلٌُعَنُْرَعِيهتِو  

Artinya: 

Abdullah Bin Umar ra berkata: rasulullah saw bersabda: kalian semunya 
pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang 
raja adlah pemimpin bagi rakyatnya dan akan ditanya tentang 
kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya 
tentang kepemimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suamnya dn 
anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba 
(buruh) pemmpin harta milik majikannya dan akan ditanya tentang 
pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan 
akan dmintai pertanggungjawaban tentang kepemmpinannya. (H.R 
Bukhari)12 

Hadis tersebut mengindikasikan bahwa setiap orang memiliki kewajiban 

yang harus dipertanggung jawabkan, begitu pula dengan orang tua. Tanggung 

jawab orang tua tidak hanya terbilang satu atau dua saja. Zakiah Daradjat 

menjelasakan beberapa kewajiban orang tua sebagai berikut: 

a. Memelihara dan membesarkan anak. Kewajiban ini adalah hal yang paling 

sederhana dari tanggung jawab setiap orang tua. Karena hal tersebut 

                                                                 
12

Muhammad Fu‟ad Abdul Baqi, Hadits Shahih Bukhari Muslim. Terj. (Cet. IX; Depok: 

Fathan, 2017), h. 528-529. 
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merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

manusia. 

Memelihara dan membesarkan anak adalah kewajiban yang bersiat kodrati 

bagi orang tua. Tanpa diminta pun orang tua akan melaksanakan tugas 

tersebut dengan sendirinya sebagai dorongan hati nurani manusia. 

b. Melindungi dan menjamin kesehatan jasmaniah dan rohaniah anak dari 

berbagai gangguan penyakit dan penyelewengan tujuan kehidupan yang 

sesuia dengan falsafah hidup agama yang dianutnya. 

Kewajiban ini adalah hal yang bekaitan dengan dorongan manusia untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam menjalani sebuah 

kehidupan kesehatan seseorang adalah salah satu hal yang paling utama untuk 

dijaga. Maka dari sini terlihat jelas bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan 

tanggung jawab tersebut. 

c. Memberi pelajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang 

untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta kecakapan hidup yang luas dan 

tinggi sesuai yang dapat dicapainya.  

Dunia modern yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa 

menjadikan manusia harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman 

dan memerlukan kecakapan tertentu pada setiap aspek kehidupan. Maka 

pendidikan adalah hal utama dalam membekali diri sebagai manusia sebagai 

makhluk dinamis. Dan tentunya, orang tua adalah kunci utama keberhaslan 

seorang anak dalam mengarungi dunia pendidikan. 

d. Membahagiakan anak, baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan 

pandangan dan tujuan hidup umat Islam. Kehidupan harmonis adalah cita-cita 

setiap keluarga yang ada di muka bumi ini. Maka setiap anggota keluarga 
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memilki tugas untuk mewujudkan keharmonisan tersebut terutama kedua 

orang tua.13 

Dari keseluruhan penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa yang 

menjadi tanggung jawab setiap orang tua Muslim adalah memberikan nafkah 

berupa sandang pangan dan papan yang merupakan hal manusiawi demi 

kelangsungan hidup, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, memberikan 

pendidikan yang layak, serta membahagiakan anak. 

Orang tua yang baik adalah orang tua yang dapat melaksanakan perannya 

dalam keluarga dengan penuh tanggung jawab. Disamping tanggung jawab yang 

juga merupakan kewajibannya sebagai orang tua dalam pendidikan keluarga, 

orang tua juga merupakan kunci suksesnya pelaksanaan fungsi keluarga. Delapan  

fungsi keluarga sebagaimana yang telah dipaparkan oleh BkkbN (Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) berikut ini: 

a. Fungsi keagamaan 

b. Fungsi sosial budaya 

c. Fungsi cinta kasih 

d. Fungsi perlindungan 

e. Fungsi reproduksi 

f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan 

g. Fungsi ekonomi 

h. Fungsi pembinaan lingkungan 

Adapun penjelasan dari kedelapan fungsi keluarga tersebut dapat dilihat 

dari uraian-uraian berikut: 

                                                                 
13

Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 38. 
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a. Fungsi Keagamaan 

Agama adalah kebutuhan mendasar dari setiap manusia. Keluarga adalah 

tempat pertama seseorang mendapatakan bimbingan keagamaan, maka sudah 

seharusnya keluarga menjadi penyalur pertama dalam pemahaman nilai-nilai 

keagamaan terhadap anaknya. Nilai-nialai tersebut meliputi nilai keimanan, 

ketaqwaan, kejujuran, tenggang rasa, rajin, kesalehan, ketaatan, suka membantu, 

sopan santun, sabar dan ikhlas, dan kasih sayang. 14 

Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa keluarga berfungsi sebagai 

tempat penanaman nilai religius yang sangat strategis. Oang tua memiliki peran 

sebagai orang yang memberikan pemahaman dan memberikan contoh kepada 

anak tentang cara pelaksanaan ritual agama yang baik. Dalam lingkungan 

keluarga pula lah orang tua dapat memperkenalkan identitas agama pada anak. 

b. Fungsi Sosial Budaya 

Keluarga adalah wahana utama dalam pembinaan dan penanaman nilai-

nilai luhur yang telah menjadi simbol tata kehidupan. Terdapat tujuh nilai yang 

menjadi patokan dasar untuk ditanamkan pada diri anak mengenai kehidupan 

sosial danbudaya, yaitu: nilai toleransi, nilai sopan santun, nilai gotong royong, 

kerukunan dan kebersamaan, peduli, dan cinta tanah air.15 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga adalah perantara pertama 

bagi sang anak untuk bisa berinteraksi dan beradaptasi dengan linkungan 

skitarnya, serta dapat mengetahui tentang budaya yang berlaku di linkungan 

masyarakatnya. Di lingkungan keluargalah anak pertama kali belajar tentang 

pentingnya saling mengharga satu sama lain, serta membudayakannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

                                                                 
14

Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter 

Melalui 8 Fungsi Keluarga (Jakarta, 2017), h. 39. 
15

Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter 

Melalui 8 Fungsi Keluarga, h. 42. 
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c. Fungsi Cinta Kasih 

Salah satu komponen penting dalam membentuk kepribadian anak adalah 

pemberian cinta dan kasih dari orang tua. Orang tua harus menjadi pemeran utama 

dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Nilai-nilai dalam fungsi cinta kasih 

yang harus ditanamkan dalam keluarga yaitu, empati, akrab, adil, pemaaf, setia, 

suka menolong, pengorbanan dan tanggung jawab.16 

Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan  nilai-nilai cinta kasih tersebut 

dapat dcipakan oleh orang tua guna membentuk keprbadian anak yang juga 

memiliki sikap kasih sayang terhadap seama dan menghindari permusuhan. 

Dengan adanya sikap pemaaf, empati, adil, seta dan suka menolong akan 

menjadikan anak sebagai pribadi yang baik dan menyenangkan bagi lingkungan 

masyarakatnya.   

d. Fungsi Perlindungan 

Keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman, nyaman, tentram, dan 

damai. Dengan melaksanakan fungsi ini dengan baik, maka akan memudahkan 

orang tua dalam membentuk kepribadian anak yang lebih baik. Untuk 

melaksanakan fungsi perlindungan ini, orang tua harus bisa menanamkan nilai 

aman, pemaaf, tanggap, tabah, dan peduli agar tercipta keluarga yang harmonis.17 

Dari penjelasan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga 

terutama orang tua berperan penting dalam melindungi anak yang merupakan hak 

mereka. Sebagai orang tua seharusnya bisa memberikan kenyamanan pada anak. 

Sebisa mungkin orang tua menghindari kekerasan baik secara verbal maupun 

secara fisik, karena hal tersebut akan berdampak pada fisik dan pisikis anak. 
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Melalui 8 Fungsi Keluarga, h. 45. 
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e. Fungsi Reproduksi 

Untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, sebuah keluarga harus bisa 

mengatur reproduksi secara sehat dan berencana. Orang tua harus bisa 

memberikan pendidikan seksualitas kepada anak. Orang tua juga perlu 

memperhatikan pola hidup anak sehingga tercipta generasi yang unggul.18 

Setiap keluarga tentunya memiliki impian untuk mempunyai keturunan. 

Dan hal tersebut hanya bisa diperoleh melului pernikahan yang sah secara hukum 

dan agama. Orang tua dalam menjalankan perannya sebaga pendidik pertama dan 

utama tidak hanya sekedar menerapkan pendidikan seks dalam keluarganya, akan 

tetapi juga menanamkan sikap menghargai lawan jenis dengan baik, sehingga 

anak dapat terhindar dari berbagai bentuk pelecehan yang ada. 

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan 

Sudah seharusnya keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam 

pendidikan anak, orang tua harus bisa mencerdaskan  dan membentuk karakter 

anak. Karena kecakapan dalam berinteraksi adalah salah satu hal yang sangat 

penting dalam kehidupan. Adapun nilai-nilai yang harus diterapkan yaitu: percaya 

diri, luwes, bangga, rajin, kreatif, tanggung jawab dan kerja sama.19 

Sebagai keluarga yang memiliki fungsi sosialisasi dan pendidikan ini juga 

dapat diartikan bahwa keluarga merupakan tempat pertama untuk belajar 

bersosialisasi dan berkomunikasi. Dalam keluarga lah anak pertama kali 

mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Hal ini disebabkan karena komunkasi 

intensif dalam keluarga sehingga memudahkan anak dalam berinteraksi nantinya. 
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Melalui 8 Fungsi Keluarg, h. 50. 
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g. Fungsi Ekonomi 

Keluarga adalah tempat pertama untuk mendapatkan kebutuhan finansial 

bagi anak. Keluarga juga akan menjadi penyalur informasi mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan keuangan dan pengelolaannya. Maka dari itu diperlukan 

penanaman nilai-nilai ekonomi bagi anak yang meliputi: hemat, teliti, disiplin, 

peduli, dan ulet. Orang tua sedini mungkin memberikan pendidikan kepada anak 

mengenai pengelolaan ekonomi. Orang tua bereperan pentng dalam pendidikan 

ekonomi anak, sebisa mungkin anak dajarkan untuk hidup hemat dan produktif.20 

Jadi dapat disimpulkan bahwa orang tua yang mengajarkan anak untuk 

hemat, teliti, disiplin, peduli dan ulet akan membawa anak pada pribadi yang 

memiliki jiwa wirausaha sehingga nantinya mampu mencadi orang yang cerdas 

secara finansial. Sedini mungkin anak sudah bisa diajarkan tentang perekonomian 

yang dimulai dari hal-hal yang kecil. 

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan 

Orang tua yang baik adalah orang tua  yang mampu memperkenalkan anak 

tentang arti penting pemeliharaan lingkungan sekitar, baik itu lingkungan fisik 

berupa alam, maupun lingkungan sosial masyarakat yang berupa manusia, atau 

lingkungan mikro, meso, dan makro. Untuk menoptimalkan fungsi ini, orang tua 

harus bisa menanamkan nilai-nilai yang danggap dapat menunjang terciptanya 

kepribadian yang bagi anak, yaitu: nilai kebersihan, disiplin, pngelolaan, dan 

pelestarian.21 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa menanamkan sikap peduli lingkungan 

dan gaya hidup sehat adalah salah satu hal yang paling penting untuk diajarkan 

                                                                 
20
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Melalui 8 Fungsi Keluarga, h. 54. 
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pada anak. Orang tua dapat mengajari anak untuk menjaga kebersihan dengan 

membuang sampah pada tempatnya dan berhemat dalam penggunaan listrik. 

Secara keseluruhan dapat penulis simpulkan bahwa kedelapan fungsi tersebut 

sangat penting untuk diperahtkan oleh orang tua, selaku penggerak utama dalam 

menjalankan fungsi keluarga. generasi hebat adalah generasi yang berasal dari 

orang tua yang hebat pula. 

B. Kecerdasan Emosional 

1. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional pertama kali dikembangkan oleh psikolog Slovey 

dari Hardvard University dan Mayer dari University of New Hampshire pada 

tahun 1990. Keduanya mendefnisikan bahwa kecerdasan emosional adalah bentuk 

intellegency yang melibatkan kemampuan untuk menangkap perasaan dan emosi 

baik pada diri sendiri, maupun dari diri orang lain. Kecerdasan emosional akan 

menuntun seseorang dalam bertindak.22  

Dari penjelasan terebut dapat penulis simpulkan bahwa kecerdasan 

emosional adalah bentuk kecerdasan yang berkaitan dengan perasaan dan emosi 

seseorang. Kecerdasan emosi ini tidak hanya berbicara tentang kepekaan perasaan 

seseorang terhadap dirinya sendiri melainkan juga mampu memahami perasaan 

orang lain dan mampu bertindak sesuai waktu dan tempatnya. 

Sedangkan menurut Goleman yang dikutip dalam buku Agus Efendi 

menjelaskan bahwa  kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk 

mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi 
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Lautry Luthfiya Sari Labib, Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dengan Stres 

Kerja pada Guru MI 02, MTS, dan MA Mazra‟atul Ulum Paciran -Lamongan, Skripsi, (Malang: 
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diri sendiri, dan juga mampu mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri 

dalam melakukan interaksi dengan orang lain.23 

Maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional seseorang juga 

dapat dilihat melalui interaksinya dengan orang lain. Interaksi yang baik dari 

dengan orang lain akan membuktikan bahwa kecerdasan emosionalnya  juga baik. 

Sebaliknya, jika hubungannya dengan oang lain kurang baik, maka dapat 

dikatakan dia belum memiliki kecerdasan emosional yang baik. 

Definisi lain dari kecerdasan emosional adalah sisi lain dari 

kecenderungan kognitif  yang berperan dalam aktifitas manusia, yang meliputi 

kesadaran diri dan pengendalian diri, semangat dan motivasi diri, serta empati dan 

kecakapan sosial.24 

Ary Ginanjar Agustian menyatakan bahwa kecerdasan emosional disebut 

juga dengan akhlak dalam agama Islam. Dapat dikatakan bahwa kecerdasan 

emosional tersebut adalah konsistensi (istiqamah), kerendahan hati (tawadhu‟), 

berusaha dan berserah diri (tawakkal), ketulusan (keikhlasan), totalitas (kaffah), 

keseimbangan (tawazun), serta integritas dan penyempurnaan (ihsan).25 

Dari definisi teresebut, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengelola 

emosinya dengan baik, sehingga mampu mengendalikan diri dan mampu 

bersosialisasi dengan orang lain atau dengan kata lain, mampu mnerapkan 

akhlakul karimah. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan 

lebih mudah untuk melakukan interaksi terhadap orang lain. Hal tersebut 
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Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21 , (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 171. 
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Fauziah, Hubungan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar mahasiswa semester 
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dkarenakan ia mampu memahami orang lain dengan baik, dan juga mampu 

memahami situai dan kondisi yang ada, sehingga dapat menentukan tindakan 

yang akan diambilnya. Kecerdasan emosional adalah salah satu faktor baik 

buruknya perilaku seseorang, hal ini dikarenakan adanya pengendalian diri 

dengan baik. 

2. Ciri-ciri Kecerdasan Emosional 

Goleman mengutip pendapat Salovey menjelaskan bahwa ciri-ciri 

kecerdasan emosi antara lain sebagai berikut: 26 

a. Membina Hubungan 

b. Mengenali Emosi Orang Lain atau Empati 

c. Memotivasi Diri Sendiri 

d. Mengelola Emosi 

e. Mengenali Emosi Diri 

Adapun uraiannya sebagai berikut: 

a. Mengenali Emosi Diri 

Mengenali emosi diri merupakan kesadaran atau kemampuan seseorang 

untuk mengenali perasaan ketika perasaan tersebut muncul. Seseorang yang 

mampu mengenali emosi diri akan mampu mengetahui apa yang mereka rasakan. 

Orang yang mampu mengenali emosinya dalah orang yang selalu tahu apa yang 

mengganggu pikirannya. Dan selalu tahu apa yang seharusnya ia lakukan.  

b. Mengelola Emosi 

Mengelola emosi adalah kemampuan untuk menghibur diri sendiri, 

melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, serta mampu 
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Zahriati dan Fatimah Ibda, Kecerdasan Emosi Mahasiswa Prodi Manajemen 
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memfilter tindakan yang seharusnya dilakukan dan yang tidak seharusnya untuk 

dilakukan.27 

Orang yang mampu mengelola emosinya dengan baik adalah orang yang 

mampu menentukan tindakan yang akan ia lakukan untuk mengatur pikiran dan 

tndakannya. Selain itu, kemampuan mengelola emosi dengan baik dapat terlihat 

dari seseorang yang dapat mersepon emosi dengan baik sehingga mamu 

mencegah kemungkinan terburuk yang akan merugikan dirinya dan orang lain. 

c. Memotivasi Diri Sendiri 

Memotivasi diri sendiri merupakan kemampuan untuk menata emosi 

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ciri orang yang mampu memotivasi diri 

sendiri adalah mereka yang mampu mngerjakan sesuatu dengan sepenuh hati, 

mampu bersyukur,dan tidak menyalahkan diri sendiri atas suatu masalah. 

Motivasi bisa berasal dari dua arah, yaitu motivasi dari luar, dan motivasi 

dari dalam dri sendiri. Setiap orang berbeda-beda dalam hal motivasi, ada orang 

yang bisa termotivasi karena tindakan atau dimotivasi oleh orang lain, dan ada 

juga orang yang mampu memotivasi dirinya sendiri. Orang yang mampu 

memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik adalah orang yang memiliki 

kecerdasan emosional yang baik. 

d. Mengenali Emosi Orang Lain atau Empati 

Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau 

peduli, menunjukkan empati seseorang. Individu yang memiliki kemampuan 

empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi dan 

mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan oleh orang lain sehingga ia lebih 
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mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasan orang lain dan 

lebih mampu untuk mendengarkan orang lain.28 

Dari penjelasan tersebut penulis dapat menympulkan bahwa sikap empati 

adalah bentuk lain lain dari kecerdasan emosional. Empati adalah bentuk respon 

seseorang dari hal-hal yang dirasakan orang lain. Seseorang yang memiliki rasa 

empati yang tinggi adalah orang yang memiliki kepekaan soisal yang baik. Orang 

yang memiliki rasa empati yang baik tidak hanya sekedar merasakan dan 

mengetahui apa yang dirasakan oleh orang lain, tetapi juga turut membantu orang 

tersebut. Ketika seseorang mampu mengenali emosi orang lain, maka ia juga 

mampu berinteraksi ddengan orang lain dengan baik. 

e. Membina Hubungan 

Membina hubungan yaitu kemampuan mengenali emosi individu dan 

mengendalikannya sebelum dapat mengendalikan emosi orang lain sehingga dapat 

melakukan interaksi dengan orang lain. Orang yang mampu membina hubungan 

dengan baik adalah orang yang memiliki kemapuan komunikasi yang baik pula. 

Orang yang mampu membina hubungan dengan baik adalah orang yang memiliki 

pemahaman untuk menganalisa keadaan orang lain, dan dapat menyelesaikan 

konflik dengan orang lain. 

Dari beberapa uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa yang 

menjadi ciri khas seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik 

adalah mereka yang mampu mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi 

diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati serta mampu membina 

hubungan yang baik dengan orang lan. 

                                                                 
28

Zahriati dan Fatimah Ibda, Kecerdasan Emosi Mahasiswa Prodi Manajemen 

Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, jurnal intelektualita 4, no.1, 

(2016), h. 8. 



36 
 

 
 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional 

Menurut Goleman faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi itu  

adalah kematangan emosi. Faktor lain yang juga turut mempengaruhi kualitas 

kecerdasan emosi adalah usia dan pengalaman. Dalam suatu pembandingan antara 

beberapa ratus orang dewasa dan remaja oleh John D. Mayer, terbukti bahwa 

orang dewasa lebih mudah menguasai kecerdasan emosi ini. Dari itu Mayer 

menyimpulkan bahwa kecerdasan emosi berkembang sejalan dengan usia dan 

pengalaman dari kanak-kanak hingga dewasa.29 

Dari penjelasan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kecerdasan 

emosional anak dan orang tua berbeda. Keduanya dipengaruhi oleh faktor usia 

dan pengalaman. Orang dewasa cenderung lebih aktif dalam mengendalikan 

emosi, dan hal tersebut berbeda dengan keadaan emosi anak yang masih 

menggebu-gebu dan sukar untuk dikontrol.  

Selain faktor usia, hal yang memungkinkan seseorang memliki kecerdasan 

emosional adalah dari pengalaman yang pernah mereka alami. Sebagai contoh, 

seseorang yang pernah mengalami bullying akan mempengaruhi kecerdasan 

emosionalnya, yaitu selalu merasa cemas dan takut. 

Pendapat Thompson yang dikutip oleh Sri Lestari dalam bukunya Psikologi 

Keluarga menjelaskan bahwa anak-anak menjalani proses tumbuh dan 

berkembang dalam suatu lingkungan dan hubungan. Pengalaman mereka 

sepanjang waktu bersama orang-orang di sebuah lingkungan yang mengenal 

mereka dengan baik, serta berbagai karakteristik dan kecenderungan yang mulai 

mereka pahami merupakan hal-hal pokok yang mempengaruhi perkembangan 

konsep yang mempengaruhi kepribadian sosial mereka. Adapun hubungan 
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menjadi katalis bagi perkembangan dan merupakan jalur bagi peningkatan 

pengetahuan dan informasi, penguasaan keterampilan dan kompetensi, dukungan 

emosi, dan pengaruh lain sejak dini.30 

Dari penjelasan tersebut penulis memahami bahwa yang menjadi salah satu 

faktor perkembangan emosi seseorang adalah faktor lingkungan berikut 

hubungannya dengan orang lain di lingkungan tersebut. Suatu hubungan dan 

lingkungan dengan kualitas yang baik akan berpengaruh positif bagi pertumbuhan 

dan perkembangan seseorang. Sebaliknya, kualitas hubungan yang buruk dalam 

sebuah lingkungan akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan emosional anak dan juga akan berdampak pada keterampilan 

sosialnya.  

Pendapat Thompson tersebut kemudian diperkuat lagi dengan pendapat 

Goleman terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi 

individu yaitu faktor lingkunga keluarga dan lingkungan non keluarga.31 

a. Lingkungan Keluarga.  

Keluarga adalah sebuah lingkungan rumah tangga yang memiliki hubungan 

darah atau perkawinan atau kekerabatan yang di dalamnya menyediakan suau 

media demi terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-

fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu 

jaringan.32  
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Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. 

Peran serta orang tua sangat dibutuhkan karena orang tua adalah subyek pertama 

yang perilakunya diidentifikasi, diinternalisasi yang pada akhirnya akan menjadi 

bagian dari kepribadian anak. Kehidupan emosi yang dipupuk dalam keluarga 

sangat berguna bagi anak kelak di kemudian hari, sebagai contoh: melatih 

kebiasaan hidup disiplin dan bertanggung jawab, kemampuan berempati, 

kepedulian, dan sebagainya. Hal ini akan menjadikan anak menjadi lebih mudah 

untuk menangani dan menenangkan diri dalam menghadapi permasalahan. 

b. Lingkungan Non Keluarga 

Lingkungan non keluarga ini akan mempengaruhi perkembangan 

emosional anak sesuai dengan perlakuan yang didapatkannya pada lngkungan 

tersebut. Kualitas lingkungan yang baik akan berpengaruh baik terhadap 

perkembangan anak, seperti keteramplan sosial yang baik. Pengembangan 

kecerdasan emosi dapat ditingkatkan melalui berbagai macam bentuk pelatihan 

yang dilakukan di luar lingkungn keluarga akan sangat berguna bagi kehidupan 

seseorang diantaranya adalah pelatihan asertivitas, empati dan masih banyak lagi 

bentuk pelatihan yang lainnya.  

Dari penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi 

faktor dalam perkembangan kecerdasan emosional seseorang ada adalah 

lingkungan keluarga, lingkungan non keluarga, faktor usia dan juga faktor 

pengalaman atau dengan kata lain hal0hal yang pernah dialami orang tersebut.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Adapun jenis penelitian dan lokasi penelitian pada skripsi ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

proses penyelidikan yang dilakukan untuk memahami masalah manusia, dengan 

berdasar pada gambaran holistik dengan menggunakan kata-kata, melaporkan 

pandangan informan secara terperinci, dan menyusunnya secara ilmiah.1 

Maka peneliti menyimpulkan bahwa jenis penelitian yang akan digunakan 

ini adalah jenis penelitian yang berdasar pada keadaan nyata di sebuah lingkungan 

masyarakat yang kemudian peneliti dekripsikan secara ilmiah, terstruktur serta 

terperinci sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. 

Selain itu, penelitian kualitatf  juga diartikan sebagai suatu penelitian yang 

bertujuan untuk memahami fenomena tentang subjek yang diteliti, seperti 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan hal lainnya secara holistik dengan cara 

deskripsi dalam bntuk kata-kata ataupun bahasa dengan cara atau metode yang 

alamiah.2 

Dari  penjelasan tersebut peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa 

penelitian kualitatif adalah peneltian ilmiah yang hasil dari peneltian tersebut 

merupakan masalah umum dalam kehidupan manusia seperti perilaku, persepsi, 
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motivasi, tindakan dan hal lainnya yang disusun secara sistematis dalam bentuk 

narasi atau deskriptif. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Benteng Gantarang Kecamatan 

Gantarang kabupaten Bulukumba. Desa Benteng Gantarang secara geografis 

berada dalam wilayah Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Awalnya 

Desa Benteng Gantarang adalah sebuah lingkungan yang bernama Borongloe 

yang terbagi dalam beberapa kampung yang kemudian menjadi nama dari setiap 

dusun di desa tersebut, diantaranya yaitu  Parang Luara, Tonrang Gowa, 

Borongloe Timur, Borongloe Tengah dan Bonto Bulaeng. 

Sekitar tahun 1992 diadakan pemekaran Desa dan Lingkungan Borongloe 

diberi nama Desa Benteng Gantarang, pemberian nama tersebut dilatarbelakangi 

oleh sejarah perjalanan Kecamatan Gantarang karena di Kampung Parang Luara 

dulu terdapat Benteng (Saukang). Hal itu dapat dilihat dari peninggalan Arkeologi 

berupa Saukang dan Kuburan “Tonrang Gowa” yang sampai saat ini masih 

banyak dikunjungi oleh pesiara dari dalam Desa maupun luar Desa Benteng 

Gantarang. 

Letak Desa Benteng Gantarang memiliki keunikan tersendiri karena diapit 

oleh dua sungai yang besar yang merupakan batas Desa, yaitu di sebelah timur 

dengan Sungai Biangkeke dan sebelah barat dengan Sungai Benteng Gantarang 

dan sebelah selatan dengan Sungai Mahang.3 

Jumlah Penduduk Desa Benteng Gantarang berdasarkan Profil Desa tahun 

2021 sebesar 3.390 jiwa yang terdiri dari 1.665 laki laki dan perempuan 1.725 

jiwa untuk rincian dapat terlihat pada tabel 2.2 berikut: 

                                                                 
3
Arsip/Dokumen Kantor Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba. 
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Tabel 3.1: Jumlah penduduk di Desa Benteng Gantarang Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba. 

NO 
 

DUSUN 

JENIS KELAMIN  
PENDUDUK 

n(Jiwa) (%) 

 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%) 

1 
Tonrang 
Gowa 

160 1,6 167 1,67 327 3,27 

2 Parang Luara 343 3,43 361 3,61 704 7,04 

3 
Borong Loe 

Tengah 
480 4,8 491 4,91 971 9,71 

4 
Borong Loe 

Timur 
348 3,48 358 3,58 706 7,06 

5 
Bonto 

Bulaeng 
334 3,34 348 3,48 682 6,82 

 Jumlah 1.665 16,65 1.725 17,25 3.390 33,9 

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021 

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah penduduk yang 

berada di Dusun Bonto Bulaeng sejumlah 13 orang tua, dan 11 orang anak. 

 Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena latar belakang masalah yang 

diangkat berasal dari lokasi tersebut. Hal itu dikarenakan  peneliti cukup 

mengetahui kondisi perkembangan masyarakat di daerah tersebut, sehingga 

memudahkan peneliti dalam mengumpulkan dan melakukan analisa data. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

psikologis. Pendekatan psikologis digunakan peneliti untuk mengetahui karakter 

anak yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh 

orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak.  

Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan fenomenologi untuk 

mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada lingkungan di desa tersebut, 
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Baik itu berupa perilaku yang dilakukan oleh objek dan subjek penelitian maupun 

hal lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, 

dan merupakan data asli hasil dari penelesuran sendiri secara langsung, bukan dari 

data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain pada waktu maupun 

cara tertentu.4 

 Maka dapat penulis simpulkan bahwa data primer adalah data yang 

diambil dari hasil penelitian penulis, data yang merupakan data mentah yang akan 

diolah dan dianalisis sendiri oleh penulis dan bukan data hasil analisa yang telah 

ada sebelumnya. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah mencakup 

beberapa  aspek yang akan diteliti, seperti lokasi penelitian, yaitu di Desa Benteng 

Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dan subjek penelitian, 

yakni orang tua dan anak di desa tersebut. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 13 orang tua, dan 11 orang anak. Orang tua yang menjadi sampel 

penelitian ada yang berprofesi sebagai dosen, guru, dan petani. Sedangkan anak-

anak mereka semuanya adalah pelajar yang berusia 9-12 tahun. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang bukan dilakukan oleh 

peneliti secara langsung, melainkan data yang diambil dari sumber lain, seperti 

data dari orang lain, atau dari dokumen.5 Adapun yang menjadi sumber data 

sekunder pada penelitian ini adalah hal yang secara tidak langsung terlibat dalam 

                                                                 
4
Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdkarya, 

2018), h. 227. 
5
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan  (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 410. 
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penelitian ini, adalah salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan guru 

mengaji atau disebut juga pembina TPQ. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Metode pengumpulan data dengan cara  observasi adalah metode yang  

digunakan untuk mengetahui perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, 

dan pada responden yang tidak terlalu besar jumlahnya.6 

Adapun aspek-aspek yang diamati pada observasi penelitian ini adalah 

cara orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak, seperti cara 

mereka dalam mendidik, memotivasi dan memfasilitasi anak. Sedangkan pada 

aspek kecerdasan emosional anak, peneliti mengamati perilaku anak dalam 

beraktifitas, seperti keadaannya dalam mengenali dan mengontrol emosi, menjalin 

hubungan pertemanan, dan keterampilan sosialnya berupa rasa empati. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya terjadi proses 

tanya jawab antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi atau 

data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan pada studi pendahuluan agar 

dapat menemukan pemasalahan yang akan diteliti. Selain itu, wawancara 

digunakan untuk mengetahui kondisi responden secara terperinci, dan jumlah 

respondennya sedikit atau kecil. 

Wawancara dapat juga diartikan sebagai percakapan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara yang akan 

                                                                 
6
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), h.  

145. 
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mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban 

pertanyaan.7   

Dari uraian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa wawancara 

adalah salah satu cara yang digunakan dalam sebuah peneilitian untuk 

memperoleh data dari responden yang jumlah respondennya sedikit/kecil. Adapun 

aspek-aspek yang ditanyakan peneliti saat melakukan wawancara meliputi hal-hal 

yang dilakukan orang tua sebagai pendidik, motivator, dan sebagai fasilitator. 

Selain itu, peneliti juga menanyakan seputar kecerdasan emosional anak kepada 

anak dengan menggunakan pendekatan psikologi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi atau dokumentar merupakan teknik pengumpulan data dalam 

jenis penelitian sosial. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

bersifat historis.8 

Dari penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa metode 

dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa arsip dokumen. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dan harus benar-benar dirancang dan disusun sedemikian rupa sehingga mendapat 

data empiris. Hasil penelitian yang baik dipengaruhi oleh instrumen penelitian 

yang baik pula. Berikut beberapa instrumen yang akan digunakan oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian:  

1. Pedoman observasi  

                                                                 
7
Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 

h. 135. 
8
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2007), h. 124. 
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Pedoman observasi adalah lembar pengamatan yang berisi item dari segala 

hal yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengamatan yang berkaitan 

dengan peranan orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak di 

Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, baik 

berupa panca indra yang digunakan untuk mengamati maupun alat tulis yang 

digunakan untuk mencatat hasil pengamatan.9 

2. Pedoman Wawancara 

Dalam wawancara,  dapat menggunakan beberapa alat bantu atau 

perlengkapan wawancara seperti tape recorder, alat tulis, stopmap plastik, daftar 

pertanyaan, hardboard, surat tugas, surat izin, dan daftar responden serta peta 

lokasi yang dapat membantu peniliti dalam mengumpulkan data.10 

3. Alat Dokumentasi 

Dalam kegiatan mengumpulkan data, peneliti menggunakan alat-alat yang 

dapat menunjang pengumpulan data yang bersifat dokumentar, seperti kamera 

foto, kamera video, dan alat tulis menulis maupun dokumen yang berkaitan 

dengan judul penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Menurut Patton dalam Tohirin, analisis data merupakan proses mengatur 

urutan data, mengklasifikasikannya dalam sebuah pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar. Adapun dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan selama 

penelitian berlangsung.11 

                                                                 
9
Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 113. 

10
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, h. 117. 

11
Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikaan dan Bimbingn Konseling , h. 

142. 
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Sedangkan menurut Lexy analisis data adalah proses mengatur data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan dasar sedemikian rupa sehingga dapat 

menentukan tema dan merumuskan hipotesis berdsarkan data yang diperoleh12 

Berdasarkan dua definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa analisis 

data adalah proses penyusunan data yang semula belum terstruktur menjadi 

sistematis berdasarkan pola, kategori dan satuan dasar tertentu. 

Lebih lanjut, Huberman dan Miles menyatakan bahwa terdapat tiga 

langkah dalam melakukan analisis data, yang kemudian disebut dengan model 

interaktif. Adapun ketiga langkah tersbut adalah; (1) Reduksi data; (2) Penyajian 

data; dan (3) Penarikan kesimpulan atau verifkasi. Berikut adalah uraian mengenai 

ketiga langkah- langkah tersebut:13 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat 

dalam catatan tertulis di lapangan. Maka dari itu reduksi data berlangsung selama 

kegiatan penelitian dilaksanakan. Setiap data yang diperoleh dirangkum dan 

dianalisa kemudian memokuskan pada hal-hal yang penting. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang 

membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk display 

data dalam penarikan kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian 

atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. 

3. Kesimpulan/verifikasi 

                                                                 
12

Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Konseling , h. 141. 
13

Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara 

Pratama, 2009), h. 147. 
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Kegiatan inti dalam sebuah penelitian adalah penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi 

makna sesuatu yang dilihat  atau diwawancarainya, yang kemudian dianalisis 

serta menarik sebuah kesimpulan.14 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan 

dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil 

penelitian tersebut yang sesuai dengan masalah dan fokus penelitan. Dalam hal ni 

peneliti menggunakan beberapa cara dalam menguji keabsahan data, yaitu dengan 

melakukan triangulasi.15 

Adapun triangulasi dalam  menentukan data yang lebih akurat. Triangulasi 

adalah suatu teknik dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode yang 

berbeda dalam sebuah data atau informasi yang sama. Digunakannya metode yang 

berbeda diartikan bahwa jika telah  mendapatkan informasi tentang suatu aspek 

yang diperoleh pada tahap pertama, maka digunakan lagi metode yang lainnya 

pada tahap selanjutnya untuk memperoleh informasi pada aspek yang sama. 

Triangulasi itu sendiri dapat berupa trngulasi sumber, metode dan triangulasi 

waktu.16 

Triangulasi metode adalah penggunaan metode yang berbeda akan tetapi 

memperoleh data yang sama maksudnya adalah mengumpulkan data beberapa kali 

dengan cara yang berbeda, agar data yang diperoleh dari berbagai cara terebut 

dapat dikategorikan sebagai data yang akurat. Adapun triangulasi sumber adalah 

menemukan informasi yang lebih akurat dari informan lain, triangulasi waktu 

adalah perpanjangan waktu penelitian setelah ditemukan data yang belum akurat.   

                                                                 
14

Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan , 

(Jakarta: Kencana, 2014), h. 407. 
15

Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan , h. 

394. 
16

Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan , h. 395. 
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BAB IV 

PERAN ORANG TUA DALAM MENGEMBANGKAN KECERDASAN 

EMOSIONAL ANAK DI DESA BENTENG GANTARANG KECAMATAN 

GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA 

A. Gambaran Umum Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang 

Kabupaaten Bulukumba 

Desa Benteng Gantarang secara geografis berada dalam wilayah 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Desa Benteng Gantarang adalah 

sebuah lingkungan yang bernama Borongloe yang terbagi dalam beberapa 

Kampung yang kemudian menjadi nama dari setiap dusun di dea tersebut, 

diantaranya yaitu  Parang Luara, Bonto Bulaeng, Borongloe, dan Bonto Bulaeng. 

Jumlah Penduduk Desa Benteng Gantarang berdasarkan Profil Desa tahun 

2021 sebesar 3.390 jiwa yang terdiri dari 1.665 laki laki dan perempuan 1.725. Di 

Dusun Tonrang Gowa terdapat 327 jiwa, di Dusun Parang Luara sebanyak 704 

jiwa, di Dusun Borong Loe Tengah sebanyak 971 jiwa, di Dusun Borongloe 

Timur sebanyak  706 jiwa, dan di Dusun Bonto Bulaeng sebanyak 682 jiwa. 

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah penduduk yang berada 

di Dusun Bonto Bulaeng sejumlah 13 orang tua, dan 11 orang anak.1 

Penduduk di desa tersebut sebagian besar bermata pencaharian sebagai 

petani. Orang tua di desa tersebut senantiasa  menjalankan perannya sebagai orang 

tua, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan anak-anak mereka, yakni sebagai 

fasilitator. Orang tua di desa tersebut, terutama di dusun Bonto Bulaeng yang 

merupakan sampel penelitian ini sangat berperan aktif dalam pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Sebagi pendidik di lingkungan keluarga, mereka telah 

menjalankan perannya sebagai pendidik. Para orang tua senantiasa memberikan 

                                                                 
1
Arsip/Dokumen Kantor Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba. 03 Januari 2021. 
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pengajaran ataupun arahan-arahan yang dapat menjadi bekal bagi tumbuhnya anak 

di desa tersebut. 

B. Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak di 

Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba 

Kecerdasan emosional anak adalah salah satu hal yang paling penting untuk 

diperhatikan oleh orang tua selaku madrasatul ula bagi anaknya, karena 

kecerdasan emosional adalah penentu baik buruk perilaku seseorang dalam 

lingkungan sosialnya. Atau dengan kata lain, tinggi rendahnya kecerdasan 

emosional seseorang akan mempengaruhi ketermpilan sosialnya. Orang tua ibarat 

sebuah cermin untuk anaknya, baik buruk perbuatan ataupun karakter seorang 

anak tergantung cara orang tua dalam mendidik. Kecerdasan emosional dapat 

dikatakan baik apabila orang tua dapat melatih kecerdasan tersebut secara terus 

menerus dan bertahap.  

Peran orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak memiliki 

cara dan metode yang berbeda-beda. Anak yang masih balita tentu berbeda 

dengan anak yang telah menginjak usia remaja, bahkan anak yang telah dewasa 

pun sejatinya masih mendapatkan pembelajaran dari orang tuanya baik dalam hal 

kematangan emosi atapun hal lainnya. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya 

memokuskan pada peran orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional 

anak pada usia anak-anak, yaitu anak yang berusia 9-12 tahun. Selain faktor usia 

pada anak, cara orang tua dalam mendidik anak juga dapat dilihat perbedaannya 

dari faktor latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh orang tua.  

Sebagaiamana yang telah peneliti temukan di lokasi penelitian, terdapat 

beberapa orang tua yang tidak memahami konsep kecerdasan emosional secara 

teori, sehingga pengaplikasiannya juga kurang mendalam pada anak. Beberapa 

orang tua yang peneliti wawancarai lebih mengedepankan kecerdasan intelektual 
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pada anaknya. Namun ada juga orang tua yang memang memahami secara baik 

mengenai konsep kecerdasan emosional pada anak.  

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di desa Benteng 

Gantarang kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba mengenai peran orang tua 

dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak bervariasi, ada yang berperan 

sebagai pendidik, sebagai motivator, dan sebagai fasilitator.  

Adapun peran orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional 

anak di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba 

adalah sebaga berikut: 

1. Orang tua sebagai pendidik 

2. Orang tua sebagai motivator 

3. Orang tua sebagai faslitator 

Berikut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara dengan orang tua yang ada di desa tersebut. 

1. Orang Tua Sebagai Pendidik 

Ada beberapa tugas orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan 

keluarganya, seperti memberikan keteladanan, memberikan pengajaran, 

memberikan arahan, dan menanamkan kedisiplinan. Berikut peneliti uraikan 

beberapa hal yang telah ditemukan selama proses penelitian di lokasi penelitian: 

a. Memberikan Keteladanan 

Orang tua adalah orang pertama yang dicontohi oleh anak, mereka adalah 

cermin kehidupan bagi anak-anaknya. Maka dari itu orang tua sudah sehausnya 

keteladanan yang baik kepada anaknya pada lingkungan keluarga di rumah. 

Adapun orang tua dalam memberikan keteladanan kepada anaknya harus 
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melibatkan seluruh orang yang ada di rumah, terutama ayah dan ibu.  Diperlukan 

kerja sama yang baik dalam mendidik anak, terutama dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional anak.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, seorang informan 

bernama Ibu Nur Baya menuturkan bahwa beliau harus terus dapat berkomunkasi 

dengan suaminya, agar bisa terjalin kerja sama yang baik dalam memberikan 

keteladanan kepada anak. Menurutnya mendidik anak bukan hanya tugas seorang 

ibu, tetapi ayah juga perlu melakukan hal yang sama. Beliau bersyukur karena 

suaminya dapat merubah pola hidupnya yang semula kecanduan game online 

menjadi lebih perhatian kepada perkembangan anak. Ibu Baya juga 

menginformasikan bahwa tidak ada lagi aplikasi game pada handphone suaminya, 

bahkan suaminya lebih bnyak menghabiskan waktu luang bersama dengan anak 

mereka.2 

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

sebagai orang tua dalam memberikan keteladanan bagi anak tidak hanya 

dilakukan oleh satu pihak, namun ada pihak lain yang juga turut andil dalam hal 

tersebut. Komunikasi dan kerja sama yang baik sangat diperlukan dalam sebuah 

keluarga guna menciptakan kepribadian anak yang lebih baik. 

b. Memberikan Pengajaran atau Arahan 

Orang tua sebagai pendidik di rumah adalah memberikan pengajaran 

berupa pengaplikasian dari materi ajar yang diperoleh anak dari sekolah. Cara 

yang digunakan oleh orang tua dalam memberikan pengajaran kepada anak-

anaknya juga bervariasi. Ada orang tua yang memberikan pengajaran secara 

verbal dan langsung berupa penanaman pemahaman kepada anak, dan ada juga 

                                                                 
2
Nur Baya (33 Tahun), Orangtua, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 11 Desember  2021. 
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orang tua yang memberikan pengajaran kepada anaknya dengan cara pemberian 

pengajaran melalui kejadian-kejadian nyata yang ada di lingkungan sosial 

masyarakat.  

Dalam proses wawancara dengan salah satu orang tua anak di lokasi 

penelitian tersebut bernama Ibu Mastutin menjelaskan kepada peneliti bahwa 

salah satu cara beliau dalam mendidik anak adalah memperlihatkan pencapaian 

yang telah dicapai oleh anak tetangga. Beliau menjelaskan kepada anaknya bahwa 

sang anak juga dapat melakukan hal yang sama dan membuat bangga keluarga 

apabila ia bersungguh-sungguh belajar.3 

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa akan ada 

dua dampak dari metode yang diterapkan oleh Ibu Mastutin tersebut. Pertama, 

dengan adanya cara tersebut, anak akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

amanah yang diberikan oleh orang tuanya. Hal ini berarti emosional anak bisa 

berkembang dengan baik. Kedua, adalah sisi negatif dari cara tersebut, anak akan 

merasa tertekan dengan perkataan orang tuanya yang membanding-

bandingkannya dengan kemampuan yang dimiliki orang lain. Namun pada intinya 

hal tersebut tetap dapat meransang perkembangan emosional anak, yaitu anak 

dapat memahami emosi orang lain. 

Orang tua sebagai pendidik juga selalu memberi arahan kepada anak guna 

melatih kecerdasan dan kematangan emosi. Arahan-arahan yang diberikan pun 

tidak hanya sekedar pemberian arahan saja, tetpi diperlukan juga pengawasan dan 

evaluasi. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Nur Baya 

mengenai salah satu cara yang beliau terapkan dalam mengembangkan kecerdasan 

                                                                 
3
Mastutin (43 Tahun), Orang tua, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 30  Desember  2021.  
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emosional anak adalah dengan memberikan arahan. Beliau menuturkan bahwa 

mengembangkan kecerdasan emosional anak tidak cukup jika hanya 

mengandalkan pemberian nasihat kepada anak. Pengajaran yang diberikan kepada 

anak tidak berhenti disitu saja, harus ada  follow upnya dengan memberikan 

arahan langsung kepada anak. Beliau lalu menjelaskan bahwa arahan yang 

diberikan berupa arahan yang dapat menciptakan rasa empati dan kepedulian 

terhadap orang lain. Beliau mengarahkan anaknya untuk bersedekah kepada orang 

yang lebih membutuhkan, dengan begitu kecerdasan emosionalnya akan 

berkembang dengan baik, terutama dalam hal memiliki empati terhadap orang 

lain.4 

Selain itu, orang tua dalam menjalankan perannya sebagai pendidik juga 

senantiasa memberikan arahan dalam hal perekembangan kecerdasan emosional 

anak, seperti saat membantu anak mengatasi masalah yang dialaminya. Salah satu 

informan atas nama bapak Irwan mengemukakan bahwa cara beliau ketika 

membantu anak dalam mengatasi masalah yang dialami oleh anaknya adalah 

dengan memberikan arhan kepada anaknya untuk senantiasa belajar dari 

kesalahnan yang pernah ia lakukan.5 

c. Menanamkan Kedisiplinan 

 Orang tua adalah sosok panutan bagi anak. Mereka menjadi pengayom 

nyata dalam kehidupan anak. Orang tua perlu bersikap tegas yang senantiasa 

menanamkan sikap disiplin pada anak. Orang tua yang memiliki kepribadian tegas 

diperlukan dalam pendidikan karakter anak, termasuk juga dalam pengembangan 

kecerdasan emosional anak. Meskipun anak harus diawasi dengan tegas bukan 

berarti membuat anak merasa tertekan dengan pengawasan tersebut.  

                                                                 
4
Nur Baya (33 Tahun), orangtua, wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 11 Desember  2021.  
5
Irwan (35 Tahun), orangtua, wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 22 Juni 2022. 
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Pada sebuah wawancara, peneliti mendapatkan informasi dari seorang 

informan, yakni Ibu Nirma. Beliau menjelaskan bahwa ketegasan menjadi salah 

satu cara yang paling sering beliau gunakan dalam mendidik anak-anaknya. 

Beliau juga menuturkan bahwa ketika orang tua mendidik anak secara tegas, maka 

harus dilakukan secara terus menerus. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan 

pemahaman kepada anak mengenai pentingnya menunjukkan rasa hormat kepada 

orang tua.6 

 Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa orang tua 

yang menanamkan sikap disiplin dalam artian memiliki sikap tegas dalam 

mendidik anak adalah salah satu cara yang ditempuh untuk mengembangkan 

kecerdasan emosional anak. Cara yang dilakukan oleh Ibu Nirma tersebut cukup 

efektif dalam mengembangkan  kecerdasan emosional anak, yakni anak dapat 

menunjukkan rasa hormat kepada orang tua yang kemudian diharapkan dapat pula 

dia terapkan di lingkungan masyarakat. Menurut peneliti, anak yang dapat 

menghormati orang lain adalah anak yang memiliki kecerdaan emosional yang 

baik. 

 Selain disiplin dalam memberikan pelajaran pada anak, orang tua juga 

membiasakan anak untuk disiplin dalam kegiatan sehari-hari. Seperti yang 

dikemukakan oleh ibu Suhra, selaku salah satu informan peneliti, beliau 

menjelaskan bahwa anak dididik dengan cara mengajarkannya untuk disiplin, 

seperti sholat tepat waktu, saat berangkat sekolah, saat mengerjakan tugas 

sekolah, dan saat memasuki waktu untuk pergi mengaji.7  

                                                                 
6
Nirma (46 Tahun), Orang tua, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 30  Desember  2021.  
7
Suhra (33 Tahun), Orang tua, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng , Desa Benteng 

Gantarang, 24 Desember  2021. 
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Selain beberapa hal tersebut, dalam menanamkan kedisiplinan orang tua 

juga memberikan kebijakan berupa hukuman atau penghargaan atas hal-hal yang 

dilakukan anak. Dari sepuluh sampel penelitian (orang tua) yang peneliti 

wawancarai, mereka semua menyebutkan bahwa pemberian sanksi dan 

penghargaan kepada anak adalah salah satu cara mereka dalam memberikan 

didikan kepada anak. Salah satu informan peneliti, yakni ibu Irmayanti 

menjelaskan bahwa pemberian sanksi kepada anak dapat melatih perkembangan 

kecerdasan emosionalnya. Dengan adanya sanksi atas kesalahan yang anak-anak 

perbuat, mereka lebih mudah memahami terkait perbutan yang baik dan benar. 

Beliau juga menjelaskan bahwa sebagai orang tua dalam memberikan hukuman 

kepada anak harus terlebih dahulu memastikan kesalahan apa yang mereka 

lakukan, agar anak terhindar dari prasangka buruk kepada orang tuanya seperti 

merasa tidak adil atas perlakuan orang tua terhadapnya.8 

Hal serupa juga dikemukakan oleh bapak Irwan, bahwa dalam 

memberikan hukuman kepada anak, sebagai orang tua harus memperhatikan 

kesalahan apa yang diperbuat oleh anak. Beliau juga kembali menegaskan bahwa 

sebagai orang tua tidak boleh menyudutkan anak atas kesalahan yang 

diperbuatnya dan langsung memberinya hukuman, akan tetapi membiarkan anak 

terlebih dahulu menyadari kesalahan apa yang telah diperbuatnya.9 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa orang tua 

dalam menjalankan perannya sebagai pendidik harus dilakukan dengan sebaik 

mungkin. Orang tua dalam memberikan hukuman harus mempertimbangkan 

segala hal baik dan buruk atas kebijakan yang akan diambil, orang tua juga harus 

                                                                 
8
Irmayanti  (38 Tahun), Orang tua, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 27  Desember  2021.  
9
Irwan (35 Tahun), orangtua, wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 22 Juni 2022. 
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mempertimbangkan tindakannya dengan bijak, karena tindakan orang tua atas 

anaknya sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan emosionl anak. 

Orang tua tidak boleh semena-mena dalam memberikan sanksi kepada anak atas 

kesalahan yang mereka perbuat. 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa orang tua 

yang berperan sebagai pendidik untuk anak-anaknya tidak hanya sekedar 

memberikan pengajaran yang bersifat statis. Anak harus diarahkan secara kontinu 

sampai anak betul-betul paham tentang hakikat dirinya sebagai makhluk 

individual yang juga merangkap sebagai makhluk sosial yang saling 

membutuhkan satu sama lain. Dari contoh yang diberikan oleh Ibu Baya pula 

terlihat jelas bahwa kecerdasan emosional anak akan berkembang dengan baik, 

terutama dalam hal memahami kondisi sesama manusia. 

2. Orang Tua Sebagai Motivator 

Sebagai orang tua, sudah seharusnya memposisikan diri sebagai orang 

yang selalu ada di samping anak secara emosional, yakni menjad motivator bagi 

anak. Menjadi orang yang akrab dengan anak akan lebih memudahkan orang tua 

dalam memberikan didikan kepada anak. Orang tua yang memposisikan diri 

sebagai motivator bagi anak akan membuat anak merasa nyaman dan lebih 

terbuka kepada orang tuanya. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu orang tua anak di desa 

tersebut bernama Ibu Nur Laela mengemukakan bahwa beliau senantiasa 

memberikan peluang kepada anaknya untuk mencurahkan segala hal yang 

dirasakan anaknya. Kadang-kadang beliau memposisikan diri sebagi teman atau 

sahabat bagi anaknya, guna memudahkan komunikasi dengan anaknya. Beliau 

menambahkan bahwa hal tersebut dilakukan agar anak menjadi orang yang 
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terbuka kepada orang tua. Selain itu, potensi anak untuk berbohong kepada orang 

tua juga menjadi lebih berkurang. Beliau kembali menjelaskan bahwa sebagai 

orang tua tidak hanya sekedar mendengar keluh kesah anak melainkan juga harus 

memberikan respon yang baik kepada anak, agar anak merasa dihargai. Dengan 

begitu anak juga akan bisa menghargai orang tua dan orang lain.10 

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh ibu Irmawati, beliau 

menjelaskan bahwa cara beliau dalam memberikan motivasi kepada anaknya 

adalah membiarkan anak menceritakan masalah yang dialaminya dengan 

perlahan, dan menanyakan kepada anak dengan cara baik-baik.11 

Dari penjelasan tersebut, peneliti memahami bahwa menjadi motivator 

bagi  anak adalah salah satu hal penting yang harus dilakukan orang tua dalam 

menjalankan perannya sebagai teman atau sahabat. Peneliti juga menyimpulkan 

bahwa hal-hal yang dilakukan orang tua dalam menjalankan perannya sebagai 

motivator bagi anak adalah mendengarkan keluh kesah anak, memberikan respon 

yang baik, memberikan solusi terhadap problem yang yang dihadapi anak, serta 

menghargai pendapat dan keputusan anak. Peneliti juga menyimpulkan bahwa 

orang tua yang memposisikan diri sebagai motivator bagi anak  dapat digolongkan 

sebagai salah satu cara yang efektif dalam mengembangkan kecerdasan emosional 

anak. 

3. Orang Tua Sebagai Fasilitator 

Salah satu tugas dan tanggung jawab utama bagi orang tua adalah memenuhi 

kebutuhan pokok atau disebut juga kebutuhan primer yang dikenal dengan 

sebutan kebutuhn sandang pangan dan papan. Ada juga kebutuhan tambahan yang 

                                                                 
10

Nur Laela (38 Tahun), Orangtua, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 27 Desember  2021.  
11

Irmawati (31 tahun), Orangtua, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 12 Desember  2021. 
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disebut dengan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer terdiri dari kebutuhan 

sandang, pangan dan papan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan 

tambahan yang diberkan kepada anak untuk menunjang pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 

Orang tua memfasilitasi anak dalam mengembangkan kecerdasan emosional 

anak, terutama dalam hal meningkatkan kepedulian anak terhadap orang lain. 

seperti yang dikemukakan oleh Ibu Baya, beliau menjelaskan bahwa anak tidak 

hanya sekedar diberikan arahan untuk memberikan bantuan kepada orang lain, 

tetapi juga memberikan anak media untuk berbuat baik, seperti yang sering beliau 

lakukan, yaitu pada saat berada di kendaraan dan melihat ada orang yang 

membutuhkan, beliau memberikan uang kepada anaknya untuk diberikan kepada 

orang tersebut. Ibu Baya juga menambahkan bahwa kebiasaan baik tersebut 

bahkan dilakukan sendiri oleh anaknya dengan menggunakan uang 

tabungannya.12 

Selain ibu Baya, ibu Sri Wahyuni juga menjelaskan hal yang serupa, beliau 

menuturkan bahwa ia memberikan pelajaran kepada anaknya untuk saling berbagi 

dengan sesama, hal tersebut beliau ajarkan kepada anaknya saat ia memberikan 

uang jajan kepada anaknya. Beliau memberikan nasihat kepada anaknya untuk 

tidak meminta-minta kepada teman yang lain, justru anaknyalah yang harus 

belajar berbagi kepada teman-temannya bila membeli sesuatu.13 

Dalam hal memenuhi kebutuhuan anak, tentunya yang menjadi pemeran 

utama adalah ayah. Hal ini lah yang dikemukakan oleh bapak Abdul Malik selaku 

kepala keluarga. Beliau menjelaskan bahwa penghasilan di kampung tidak 

                                                                 
12

Nur Baya (33 Tahun), Orangtua, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 11 Desember  2021. 
13

Sri Wahyuni (31 Tahun), Orangtua, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 16 Desember  2021. 
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seberapa, maka dari itu beliau merantau ke Marosi untuk menambah penghasilan 

guna memenuhi kebutuhan keluarganya.14 

C. Kecerdasan Emosional Anak di Desa Benteng Gantarang Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba 

Setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda, begitu pula dengan 

kecerdasan emosionalnya. Ada yang tingkat kecerdasan emosionalnya rendah, dan 

ada pula yang tinggi. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kecerdasan 

emosional yang tinggi. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi 

adalah orang-orang yang secara akurat mampu mengenali dan mengelola 

emosinya dengan baik. Sebaliknya, orang dengan tingkat kecerdasan emosional 

yang rendah adalah mereka  yang tidak mampu mengatur emosinya dengan baik. 

Beberapa komponen yaang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kecerdasan 

emosional yang baik menurut Goleman adalah mereka yang mampu mengenali 

emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, dan 

membina hubungan. 

Dari beberapa hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

terkait dengan kecerdasan emosional anak yang ada di Desa Benteng Gantarang 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba memiliki perbedaan satu sama lain, 

tergantung dari hasil adaptasi lingkungan, termasuk dari didikan orang tua pada 

lingkungan keluarga. Diantara anak-anak yang diwawancari dan diobservasi di 

desa tersebut, ada yang memiliki kecerdasan emosional yang cukup tinggi dan ada 

pula yang masih rendah. Hal tersebut dapat diketahui dari sikap dan karakter 

mereka dalam kehidupan sehari-hari, berikut adalah gambaran kecerdasan 

emosional anak di desa tersebut: 

                                                                 
14

Abdul Malik (43 Tahun), Orangtua, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 19 Juni 2022. 
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1. Hubungan Pertemanan  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap beberapa 

sampel penelitian, sebagian besar anak terlihat memiliki banyak teman. Hanya 

beberapa diantara mereka yang memiliki sedikit teman. Hal tersebut menandakan 

bahwa mereka memiliki kesadaran dalam hal menjalani kehidupan sosial di 

lingkungan masyarakat. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa anak di desa 

tersebut telah memenuhi salah satu komponen dari kecerdasan emosional, yakni 

mampu membina hubungan dengan orang lain. 

2. Pengendalian Emosi  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anak di desa Benteng 

Gantarang, yakni Nabilah, anak tersebut menuturkan bahwa cara yang ia gunakan 

dalam mengendalikan rasa marahnya adalah dengan cara diam, dan terkadang 

juga menangis. Hal tersebut dilakukannya agar dapat menghindari pertikaian 

dengan teman lainnya. Dari penjelasan anak tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa anak tersebut telah memilik kecerdasan emosional yang tinggi.15 

Lain halnya dengan hasil observasi peneliti di lingkungan masyarakat, 

terutama di lembaga pendidikan, seperti di seklolah yang ada di desa tersebut dan 

di Taman Pendidikan al-Qur‟an (TPQ). Peneliti menyaksikan ada anak yang 

memiliki sifat tempramental. Emosi yang meluap tidak dapat ia kendalikan 

dengan baik dan berujung pada perkelahian sesama teman. Saat melakukan 

wawancara dengan anak yang memiliki sifat tempramental tersebut yang bernama 

Anugrah, ia mengemukakan bahwa ia tidak suka diejek oleh temannya.16 

                                                                 
15

Nabilah (9 Tahun), anak, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gantarang, 

12  Desember  2021.  
16

Anugrah  (11 Tahun), anak, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang,  21 Juni 2022. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian emosi setiap anak di Desa 

Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba berbeda-beda 

tergantung pada tingkat kecerdasan emosional yang mereka miliki, ada yang 

pandai menyikapi suatu kejadian dengan baik, dan ada yangbelum. Cara mereka 

dalam mengungkapkan kekesealannya terhadap hal yang mereka hadapi juga 

berbeda-beda. Sebagian anak di lokas penelitan tersebut telah dapat mengontrol 

emosi dengan cukup baik, dan sebagiannya lagi belum dapat mengendalikan diri 

dengan baik. 

3. Memotivasi Diri 

Dalam hal memotivasi diri, keadaan anak di desa tempat peneliti 

melakukan penelitian telah dapat memotivasi diri sendiri dengan cukup baik. 

Salah satu informan, bernama Rahmat Alfiansyah mengatakan bahwa dia harus 

bisa seperti yang diharapkan oleh ibunya, membuat bunya bangga seperti anak-

anak lannya. Maka dari itu Fian selalu serius dalam belajar. Motivasi yang 

dimiliki anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak yang memiliki kecerdasan 

emosional yang tinggi.17 

Bukan hanya Rahmat Alfiansyah yang mampu memotivasi diri dengan 

baik, kebanyakan anak di desa tesebut juga telah dapat memotivasi diri dengan 

baik. Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 30 

Desember 2021 di TPQ Nurul Jihad di desa tersebut, terlihat anak-anak sangat 

bersemangat untuk belajar mengaji, karena kegiatannya diselingi dengan 

permainan dengan teman-temannya. Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa tingkat 

kecerdasan emosional anak di desa tersebut jika dilihat dari segi memotivasi diri, 

dapat dikategorikan telah memliki kecerdasan emosional yang tinggi. 

                                                                 
17

Rahmat Alfiansyah  (12 Tahun), anak, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa 

Benteng Gantarang, 30  Desember  2021. 
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4. Mengenali Emosi Orang Lain atau Empati 

Salah satu ciri dari orang yang memiliki kecerdasan emosional adalah 

mampu mengenali emosi orang lain atau empati. Orang tua di Desa Benteng 

Gantarang telah berusaha memberikan pengajaran kepada anak-anak mereka agar 

memiliki sikap kepedulian terhadap orang lain, baik dari segi materi maupun non 

materi. Meskipun ada beberapa anak memiliki sikap yang tempramental, namun 

banyak juga diantara mereka yang memiliki kepekaan sosial yang cukup baik. 

Salah satu informan yakni ibu Nuryanti mengatakaan bahwa beliau senantiasa 

membiasakan sang anak untuk membantu seseorang yang membutuhkan atau 

paling tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka.18   

Dari hasil wawancara dengan anak dari ibu Nuryanti yakni Khaeratun 

Ramadhani, beliau menjelaskan bahwa orang tuanya sering menunjukkan cara 

berbuat baik kepda orang lain, maka dia pun juga mengamalkan hal tersebut 

meski tidak lagi ditunjukkan ataupun diawasi oleh orang tuanya. Ia akan merasa 

senang bila bisa membantu sesama. Perbuatan yang mencerminkan sikap empati 

yang sering dilakukan anak tersebut adalah meminjamkan pulpen kepada 

temannya, baik di sekolah maupun di TPQ.19 

 Selain itu, salah satu pembina TPQ di desa tersebut mengatakan hal yang 

serupa dengan yang dikemukakan oleh Khaeratun Ramadhani. Beliau mengatakan 

bahwa anak-anak yang menimba lmu di TPQnya memiliki kepedulian yang tinggi 

terhadap temannya. Contoh kecilnya adalah dengan meminjamkan alat tulis 

kepada temannya atau memberi makanan kepada temannya yang tidak membawa 

uang jajan.20 
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Nuryanti  (36 Tahun), orang tua, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 13  Desember  2021. 
19

Khaeratun Ramadhani  (11 Tahun), anak, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa 

Benteng Gantarang, 13  Desember  2021. 
20

Darmawati  (43 Tahun), pembina TPQ, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa 

Benteng Gantarang, 30  Desember  2021. 
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 Dari keseluruhan hasil wawancara yang ada, peneliti menyimpulkan 

bahwa kecerdasan emosional anak di Desa Benteng Gantarang Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba berada pada tingkatan yang tinggi, terutama 

dalam hal kepedulian sosial. Mereka telah mampu mengenal emosi dengan baik, 

membina hubungan pertemanan dengan orang lain, serta memiliki rasa empati 

yang cukup tinggi. 

Secara umum, peneliti menyimpulkan bahwa pembentukan dan 

pengembangan kecerdasan emosional anak sangat perlu diperhatikan. Karena 

pada usia tersebut anak-anak banyak mempelajari hal-hal tertentu, terutama yang 

tampak di depan mata. Anak-anak sangat mudah menirukan berbagai hal yang 

mereka lihat, cenderung lebih sering mencoba hal-hal baru yang mereka dapatkan. 

Maka dari itu sangat diperlukan keteladanan dan pengawasan orang tua selaku 

madrasah pertama bagi anak. 

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Orang Tua dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak di Desa Benteng Gantarang 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba 

Segala sesuatu yang dilakukan yang memiliki tujuan tertentu dan 

membutuhkan sebuah proses akan menghadapi berbagai hal, yakni segala sesuatu 

yang terjadi selama proses pencapaian tujuan. Terdapat hal-hal yang memudahkan 

kita dalam pencapaian tujuan tersebut, dan ada pula hal-hal yang membuat kita 

terhalang untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga memerlukan solusi 

atau cara lain untuk memperolehnya. 

 Hal yang dimaksudkan tersebut adalah faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Begitu pula dengan orang tua yang menjalankan perannya dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional anak di Desa Benteng Gantarang 
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Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Terdapat beberapa hal yang 

memudahkan dan ada pula hal yang menjadi hambatan orang tua dalam 

menjalankan perannya tersebut. Berikut beberapa hal yang menjadi faktor 

pendukung dan faktor penghambat orang tua dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional anak di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba: 

1. Faktor Pendukung 

Adapun faktor pendukung orang tua dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional anak di desa tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Wawasan dan pengalaman, salah satu orang tua, yakni ibu Nur Baya 

mengaku bahwa beliau sebelumnya telah menjalani kelas parenting, 

banyak hal yang beliau dapatkan dan kemudian beliau terapkan pada 

saat mendidik anaknya, begitu pula dengan cara mengembangkan 

kecerdasan emosional anak. Beliau juga menjelaskan bahwa sebagai 

orang tua harus memiliki wawasan luas agar anak bisa diajarkan 

banyak hal kepadanya.21 

b. Dukungan keluarga, sebagian besar informan yang diwawancarai oleh 

peneliti mengemukakan bahwa keluarga menjadi salah satu faktor 

utama dalam keberhasilan pendidikan anak di lingkungan keluarga. 

Keluarga yang dimaksud adalah nenek, kakek, paman dan juga bibi. 

komunikasi yang baik antar keluarga dan bantuan secara langsung 

dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada anak membantu 

orang tua dalam mendidik anak. 

                                                                 
21

Nur Baya (33 Tahun), Orangtua, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 11 Desember  2021. 
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c. Lingkungan pendidikan anak, meskipun keluarga adalah tempat utama 

dan pertama bagi anak memperoleh pendidikan, namun sekolah juga 

merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan orang 

tua dalam mendidik anak. Ibu Agustina, salah satu orang tua di desa 

tempat penelitian berlangsung mengatakan bahwa lingkungan sekolah 

juga menjadi faktor yang dapat menunjang keberhasilannya dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional anak. Menurut beliau, saat 

anak berada di lingkungan sekolah, maka yang menjadi orang tua bagi 

mereka adalah guru-guru mereka.22 

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung orang tua dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional anak di Desa Benteng Gantarang 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba adalah wawasan dan pengalaman 

yang dimiliki oleh orang tua, dukungan keluarga, dan lingkungan pendidikan 

anak.  

2. Faktor Penghambat 

Adapun faktor penghambat orang tua dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional anak di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba adalah sebagai berikut: 

a. Pekerjaan, tuntutan pekerjaan menjadi salah satu penyebab orang tua 

hanya memiliki sedikit waktu untuk anak-anaknya. Ibu Mastutin, yang 

merupakan salah satu informan mengatakan bahwa beliau dan suami 

jarang berada di rumah, sehingga waktu untuk berbincang-bincang 

dengan anaknya hanya sering dilakukan saat malam hari. Meskipun 

                                                                 
22

Agustina (36 Tahun), Orangtua, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 20 Desember  2021. 
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demikian, hal tersebut bukanlah menjadi hambatan yang berat. Waktu 

luang yang dimiliki dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk 

perkembangan anak.23 

Selain itu, bapak Riswandi juga menjelaskan hal yang serupa. Beliau 

sangat jarang berada di rumah, untuk itu dalam hal pendidikan anak 

sepenuhnya beliau serahkan kepada istrinya, beliau hanya membantu 

dari jauh. Hal tersebut terjadi karena pekerjaannya sebagai petani dan 

juga kadang-kadang menjadi tukang bangunan.24 

b. Pergaulan anak, masa anak-anak adalah masa bermain. Meskipun hal 

tersebut menjadi salah satu hal yang dapat membantu perkembangan 

kecerdasan emosional anak, akan tetapi terkadang pula menjadi 

hambatan bagi orang tua dalam mendidik anak. Salah satu informan 

bernama Ibu Nur Laela menjelaskan bahwa anak-anak tidak boleh 

dibiarkan begtu saja bergaul dengan sembarang orang, karena apa yang 

mereka lihat dan mereka dengar akan dilakukannya juga. Sebagai orang 

tua sudah seharusnya memilih lingkungan bermain bagi anak.25  

c. Kecanduan penggunaan smartphone bagi anak, salah satu informan, 

yakni ibu Suhra, beliau menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi 

kendalanya dalam mendidik anak adalah kecanduan anak dalam 

penggunaan smartphone pada anak menyebabkan anak kurang 

perhatian terhadap orang tua, terutama saat orang tua membutuhkan 

bantuan anak dalam beberapa hal. Kecanduan dalam penggunaan 

smartphone juga menyebabkan anak kurang empati terhadap orang lain, 

serta jiwa sosialnya yang berkurang.  

                                                                 
23

Mastutin (43 Tahun), Orang tua, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 30  Desember  2021.  
24

Riswandi (42 Tahun), orangtua, wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 19 Juni 2022. 
25

Nur Laela (38 Tahun), Orangtua, Wawancara, Dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng 

Gantarang, 27 Desember 2021.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Benteng Gantarang 

kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tentang peran orang tua dalam 

mengembangkan kecerdasan emoional anak di desa tersebut, dengan 

carawawancara dan observasi, dan berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka 

peneliti dapat disimpulkan tiga hal utama sebagai berikut: 

1. Dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak di Desa Benteng 

Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten  Bulukumba orang   tua 

berperan sebagai pendidik, motivator, dan fsilitator. Orang tua dalam 

menjalankan prannya sebagai pendidik dilakukan dengan cara 

memberikan keteladanan, memberikan pengajaran atau arahan, dan 

menanamkan kedisiplinan. Adapun orang tua dalam menjalankan 

perannya sebagai motivator aadalah membangun komunikasi dengan 

anak, selalu bersikap terbuka, dan kadang-kadang memposisikan diri 

sebagai teman atau sahabat bagi anak. Terakhir, orang tua dalam 

menjalankan perannya sebagai fasiltator adalah memberikan fasilitas 

kepada anak yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak.  

2.  Pengendalian emosi setiap anak di Desa Benteng Gantarang Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba berbeda-beda tergantung pada tingkat 

kecerdasan emosional yang mereka miliki. Ada anak yang telah dapat 

mengenali dan mengelola emoinya dengan baik, ada juga yang belum 

dapat mengendalikan emosinya. Begitu pula dalam hal empati dan 
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membina hubungan dengan orang lain, ada yang telah memiliki 

keterampilan sosial yang cukup baik, dan masih ada yang kurang. 

3. Faktor Pendukung dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak 

adalah wawasan dan pengalaman orang tua, yaitu hal-hal yang telah 

diperoleh sebelumnya, seperti pada saat mengikuti kelas parenting.  

Selain itu, dukungan anggota keluarga yang lain juga menjadi salah satu 

faktor pendukung dalam mendidik anak. Lingkungan pendidikan formal  

seperti sekolah dan pendidikan nonformal seperti TPQ juga menjadi 

faktor dalam perkembangan kecerdasan emosional anak. Adapun yang 

menjadi faktor penghambatnya adalah karena pekerjaan, pergaulan anak, 

dan kecanduan dalam penggunaan smartphone. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan pembahasan dari  hasil penelitian ini, dapat dijabarkan 

implikasi penelitian  agar dapat menambah wawasan bagi orang tua dalam 

mengembangkan kecerdasan emosiona anak sebagai berikut: 

1. Orang tua lebih memperhatikan perkembangan kecerdasan intelektual 

anak daripada kecerdasan emosionalnya padahal orang tua sangat 

berperan aktif dalam pengembangan kecerdasan emosional anak, untuk  

itu orang tua juga bisa mengenali dengan baik kecerdasan emosional 

anaknya. 

2. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian dengan 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan berbagai pendekatan 

penelitian yang dapat mengukur tingkat kecerdasan emosional anak 

sebagai hasil dari peran orang tua dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional yang dilakukan orang tua kepada anaknya. 
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