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ABSTRAK 

Nama  : Al Hafsah 

Nim   : 20900118015 

Jurusan  : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Judul : Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kreativitas Anak Usia  5 – 
6 Tahun di Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang  

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola asuh orang tua anak di Desa 
Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, mengetahui kreativitas anak di 
Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, dan mengetahui pengaruh 
pola asuh orang tua dan kreativitas anak di Desa Bontongan Kecamatan Baraka 
Kabupaten Enrekang. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode ex-post facto. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh berjumlah 38 orang tua. 
Instrumen penelitian ini menggunakan angket pola asuh orang tua dan kreativitas 
anak. Teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana. 

 Hasil analisis data menunjukkan terdapat pengaruh pola asuh orang tua 
terhadap kreativitas anak di Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten 
Enrekang. Hasil signifikan p-valaue, pola asuh otoriter terhadap kreativitas anak 
diperoleh nilai signifikansi p = 0,004, pola asuh demokratis terhadap kreativitas anak 
diperoleh nilai signifikansi p = 0,005, pola asuh permisif terhadap kreativitas anak 
diperoleh nilai signifikansi p = 0,000, dan hasil signifikansi pola asuh orang tua 
terhadap kreativitas anak diperoleh nilai signifikansi p = 0,000. Hubungan pola asuh 
orang tua terhadap kreativitas anak diperoleh nilai R = 0,882. Pengaruh pola asuh 
orang tua terhadap kreativitas anak diperoleh nilai    = 0,894 (89,4 %). Disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap Kreativitas anak. 

 Implikasi dalam penelitian ini membuktikan bahwa pola asuh orang tua 
mempengaruhi kreativitas anak. Pola asuh demokratis dapat meningkatkan kreativitas 
anak, sedangkan pola asuh otoriter dan permisif menurunkan kreativitas anak. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi pola asuh otoriter paling 
tinggi dibanding pola asuh demokratis dan permisif, maka dari itu orang tua harus 
memberikan bimbingan, perhatian, kasih sayang, perlindungan, memberikan 
kepercayaan, memuji dan menghargai hasil karya yang telah dibuat oleh anak. Pola 
asuh yang baik dari orang tua sangat bermanfaat bagi perkembangan anak sehingga 
menurunkan kegagalan dalam berkreativitas. 

Kata kunci: pola asuh, orang tua, kreativitas, anak usia dini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan 

informal yang saling melengkapi. Pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan 

yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan secara mandiri, sedangkan pendidikan 

nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan 

belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinampungan.
1
 Pendidikan 

dalam keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Keluarga 

adalah lingkungan pertama yang dikenal oleh anak terutama kedua orang tua. Orang 

tua hendaknya menyiapkan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan 

perekembangan anak. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab dalam Undang-Undang RI No. 20/2003 Bab II Pasal 3.
2
 

Orang tua bagi pendidikan anak berperan dalam memberikan dasar 

pendidikan, sikap, dan keterampilan dasar, seperti pendidikan agama, budi pekerti, 

                                                           

1
Urip Triyono, Kepemimpinan Transformasional dalam Pendidikan Formal, Non Formal dan 

Informal, (Cet. I: Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019). h. 14. 

2
Sujiono dan Yuliani Nuraini, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: Indeks, 

2013). h. 42. 
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sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar untuk mematuhi aturan, 

dan menamamkan kebiasaan-kebiasaan.
3
 Orang tua juga berkewajiban untuk 

memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Dukungan dan bantuan orang tua 

sangat diharapkan oleh seorang anak dalam proses belajar, karena tanpa bantuan dari 

orang tua anak tidak bisa berkembang dengan baik. 

Keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama, bukan saja bertugas 

mendidik anak, tetapi sekaligus sebagai wadah sosialisasi anak. Maksudnya anak 

dikembangkan kemampuannya memerankan diri, menyesuaikan diri, mencontoh pola 

tingkah laku dari orang tua, serta dari orang-orang yang berbeda disekitarnya, 

khususnya lingkungan keluarga. Anak-anak yang mendapat lingkungan seperti di atas 

akan terbiasa mematuhi peraturan hidup, sehingga akan mampu menempuh jalan 

yang benar. Menciptakan lingkungan seperti itu merupakan tanggung jawab orang 

tua, agar anak-anak tumbuh sebagaimana yang diharapkan. 

Orang tua adalah sosok teladan yang akan di identifikasi dan di 

internalisasikan menjadi pola asuh dan sikap oleh anak. Tugas utama orang tua ialah 

mendidik keturunannya dengan kata lain dalam relasi anak dan orang tua secara 

kodrati tercakup unsur pendidik untuk mengembangkan kepribadian anak dan 

mendewasakannya, karena orang tua merupakan pendidik paling utama bagi anak-

anaknya. Cerminan seorang anak adalah orang tua, kita sebagai orang tua harus 

benar-benar memberikan contoh yang baik pada anak dan mendidiknya dengan 

sebaik-baiknya. 

Pola asuh orang tua terhadap anak-anaknya pada masa awal merupakan suatu 

kejadian yang sangat diharapkan oleh anak-anak, hal ini sangat penting dalam rangka 

                                                           
3
Maimunah Hasan, Pendidikan Anak Usia Dini, (Jogjakarta: Diva Pres, 2013), h. 19.  



3 
 

 
 

usaha pengembangan kreativitas anak pada masa yang akan datang. Pola asuh yang 

orang tua terapkan kepada anak dimasa awal sangat berpengaruh pada proses 

pengembangan anak bagaimana orang tua memahami bakat anak untuk 

dikembangkan. 

Memberikan pola asuh yang baik perlu dilakukan, terutama pada anak usia 

dini khususnya yang berada antara usia 3-6 tahun, karena pada masa ini panca 

indranya masih dalam masa peka. Orang tua hendaknya benar-benar memberikan 

pola asuh yang tepat pada masa ini, karena ini adalah masa golden age (usia 

keemasan) yaitu usia yang sangat berharga dibandingkan uisa-usia selanjutnya.
4
 masa 

ini memang agak sulit membimbing anak namun sebagai orang tua harus tetap 

berusaha karena ini merupakan bekal anak untuk kedepannya akan seperti apa. 

Kesempatan mendidik anak sejak dini merupakan pengalaman yang 

menggetarkan hati dan penuh tantangan.
5
 Perhatian yang cukup akan membuat anak 

tumbuh menjadi anak yang tidak kekurangan kasih sayang dan merasa dihargai serta 

disayangi oleh lingkungaannya terutama oleh orang tuanya. Perhatian itu timbul 

bukan hanya sebagai ungkapan sayang, namun pemenuhan kabutuhan anak seperti 

kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, serta rekreasi. Ketersedian waktu orang tua 

untuk anaknya dalam mendampingi belajar akan memberikan dampak psikologis 

yang lebih baik bagi anak tersebut.
6
 Pola asuh setiap keluarga berbeda-beda dalam 

mengasuh dan membimbing anak-anaknya.  

                                                           
4
Hastuti, Psikologi Perkembangan Anak, (Cet. I; Jakarta: Tugu Publisher, 2012), h. 117. 

5
Sisca Folastri dan Solihatun, “Upaya Orang Tua dalam Pengembangan Kreativitas Anak”, 

Jurnal Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Inraprasta, 2019). h. 59. 

6
Ristiani Eka, “Pengaruhu Program Keslamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produk Pada PT. Surya Bratasen Plantation Pelalawan”, Jurnal 

Jomfekon, (2015), h. 1-17.  
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Yeni Racmawati menjelaskan bahwa puncak awal dalam kreativitas 

disebabkan oleh lingkungan seperti kesehatan yang buruk, lingkungan keluarga, 

tekanan keuangan, dan kekurangan waktu luang. Perkembangan seorang anak sangat 

dipengaruhi oleh sikap awal orang tua terhadap eksperesi kreativitas anak, orang tua 

yang memperkenalkan bayi ke dunia maupun benda hidup, melakukan atau 

menunjukkan apa saja kesenangan yang dapat diperoleh dengan meletakkan sejumlah 

sendok dalam panci, melihat buku gambar, atau menari mengikuti musik. Anak yang 

diajarkan dengan sangat positif, maka bukan saja akan menimbulkan perasaan bahwa 

hal-hal itu dapat dinikmati namun juga akan mampu melakukanya sendiri. Orang tua 

yang mempunyai sikap berlawanan, mereka akan megajarkan bahwa benda-benda itu 

harus dihindari karena bermain dengan benda tersebut dapat menumbulkan bahaya 

atau kemarahan orang tua.
7
 Berkreativitas membutuhkan dukungan dari orang lain 

agar berkembang secara optimal, salah satunya adalah dukungan dari lingkungan, 

terutama lingkungan keluarga. 

Menurut Diana Mutiah kreativitas adalah kemampaun untuk menghasilkan 

ide/gagasan dan solusi yang baru dan berguna untuk memecahkan masalah dan 

tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
8
 Kreativitas merupakan suatu 

proses mental individu yang melahirkan gagasan, metode, atau produk baru yang 

bersifat imajinatif, fleksibel, integrasi, diferensiasi untuk memecahkan masalah di 

berbagai bidang atau kajian.
9
 Ahmad Susanto menyatakan bahwa tidak ada orang 

                                                           
7
Yeni Racmawati dan Euis Kurniatiati, Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak Usia 

Taman Kanak-Kanak, (Jakarta: Kencana, 2010),  h. 18.  

8
Diana Mutiah, Pisikologi Bermain Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), h.42. 

9
Novi Mulyani, Perkembangan Dasar Anak Usia Dini, (Jogyakarta, gava media, 2018), h. 

165-166. 
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yang sama sekali tidak mempunyai kreativitas, seperti halnya tidak ada seorang pun 

manusia yang memiliki intelegensi nol.
10

 Semua orang adalah kreatif, persoalannya 

tinggal bagaimana potensi ini dapat dikembangkan dengan baik tidak hilang dimakan 

usia. 

Kreativitas anak merupakan kemampuan anak untuk melahirkan sesuatu yang 

baru, berupa gagasan yang nyata, baik dalam karya baru maupun kombinasi apa yang 

sudah ada sebelumnya.
11

 Kreativitas adalah suatu cara dalam mempersepsi dunia. 

Hidup kreatif berarti mengembangkan talenta yang dimiliki, belajar menggunakan 

kemampuan diri sendiri secara optimal. Menjajaki gagasan baru, tempat-tempat baru, 

aktivitas baru, mngembangkan kepekaan terhadap masalah lingkungan, masalah 

orang lain, masalah kemanusian.
12

 Kreativitas salah satu wadah dalam 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk melahirkan hal yang baru. 

Pandangan psikologis, bagi setiap manusia telah dikaruniai potensi kreatif 

sejak dilahirkan, hal ini dapat dilihat melalui perilaku bayi ataupun anak yang secara 

ilmiah gemar bertanya, gemar barkarya melalui benda apa saja yang ada dalam 

jangkauannya termasuk di dalamnya gemar berimajinasi. Anak secara alamiah selalu 

ingin tahu serta antusias dalam menjelajahi dunia sekitarnya. Menghabiskan 

waktunya dengan bereksperimen dengan benda, berbagai cuaca, berbagai situasi 

tanpa mereka bosan. Keraguan ini adalah kreativitas yang dibutuhkan saat mereka 

                                                           
10

Ahmad Susanto, Pendidikan Anak Usia Dini Konsep dan Teori, (Cet. 1; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2017), h. 83. 

11
Rinto Alexandro, dkk, Profesi Keguruan, (Jakarta: Guepedia, 2021), h. 135. 

12
Yeni Rachmawati dan Euis Kurniati, Pengembangan Srategi Pengembangan Kreativitas 

pada Anak Usia Taman Kanak-Kanak, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011), h. 14.  
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dewasa nanti.
13

 Bentuk kreativitas alamiah pada anak adalah memiliki rasa ingin tahu 

yang besar, bersifat spontan dan cenderung menyatakan pikiran dan perasaannya 

sebagaimana adanya, senang berpetualangan, dan terbuka terhadap rangsangan-

rangsangan baru, senang melakukan eksperimen, mereka jarang bosan, senang 

melakukan apa saja dan biasanya mereka juga mempunyai daya imajenasi tinggi. 

Anak yang diberikan kebebasan berkreativitas akan tumbuh dan berkembang dengan 

baik.
14

 Usia dini merupakan masa yang paling baik bagi anak untuk mengasah 

kemampan dan mengembangkannya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang disukai. 

 Yeni Rahmawati menjelaskan bahwa kreativitas dianggap penting untuk 

dimunculkan, dipupuk dan dikembangkan dalam diri anak, karena dengan berkreasi 

anak dapat mewujudkan dirinya yang merupakan salah satu kebutuhan pokok 

manusia, kemampuan berfikir kreatif dapat melihat berbagai macam penyelesaian 

suatu masalah dengan mengeksperesikan pikiran-pikiran yang berbeda dari orang lain 

tanpa dibatasi pada hakikatnya akan mampu melahirkan berbagai macam gagasan, 

bersibuk secara kreatif akan memberikan kepuasan induvidu tersebut, dan dengan 

kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya.
15

 Gagasan-

gagasan baru sebagai buah pemikiran kreatif akan sangat diperlukan untuk 

menghadapi masa depan yang penuh tantangan. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa 

Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang pada tanggal 25 agustus 2021 

                                                           
13

Yeni Racmawati dan Euis Kurniatiati “Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak Usia 

Taman Kanak-Kanak”, h. 18-19. 

14
Ayu Sri Menda, Pengembangan Kreativitas Siswa (Medan: Guepedia, 2019), h.53.  

15
Yeni Rahmawati dan Euis Kurniati, Strategi Penegmbangan Kreativitas pada  Anak, 

(Jakarta: Kencana, 2012), h. 35. 
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menunjukkan sebagian besar anak di Desa tersebut menunjukkan perilaku kreativitas 

yang kurang misalnya menyusun balok dengan asal, kurang semangat saat membuat 

mainan dari kertas, pendiam atau jarang bertanya, kurang aktif dalam setiap kegiatan, 

tidak mengetahui bakat yang dimiliki, kurang percaya diri. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kreativitas Anak di 

Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdaskan latar belakang yang dikemukan di atas, maka dapat disimpulkan 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran pola asuh orang tua anak di Desa Bontongan 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang? 

2. Bagaimana gambaran kreativitas anak di Desa Bontongan Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang? 

3. Apakah ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap kreativitas anak di Desa 

Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang? 

C.  Hipotesis  

 Hipotesis merupakan jawaban teoritis yang bersifat sementara terhadap 

rumusan masalah. Dikatakan sementara, karena jawaban itu baru didasarkan teori 

yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empirik yang diperoleh melalui 

pengumpulan data di lapangan.
16

 Hipotesis dalam penelitian ini yaitu adanya 

pengaruh pola asuh orang tua terhadap kreativitas anak di Desa Bontongan 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 

                                                           
16

Muslich Anshori dan Sri Iswati, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Cet. I; Surabaya: 

Airlangga Universitas Press, 2017), h. 46. 
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D.  Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan bagian yang mendefenisikan sebuah 

konsep/variabel agar dapat diukur dengan cara melihat pada indikator dari sebuah 

konsep variabel. Tujuannya mendapatkan gambaran dan memudahkan pemahaman 

serta memberikan pandangan yang sama antara penulis dan pembaca terhadap judul.
17

  

1. Pola Asuh Orang Tua  

Pola asuh orang tua adalah suatu cara yang ditempuh oleh orang tua dalam 

mendidik anak sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada anak. Pola asuh 

orang terbagi menjadi tiga yaitu pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, dan pola 

asuh permisif. 

2. Kreativitas Anak 

Kreativitas anak adalah aktivitas anak dalam bermain yang dapat dilihat dari 

kemampuan membuat kombinasi baru berdasarkan unsur-unsur yang ada, 

kemampuan bereksperimen, kemampuan menciptakan suatu produk, dan kemampuan 

menghasilkan ide-ide baru. 

E.  Kajian Pustaka 

Penelitian Juni Ulan Ningsih tentang Hubungan antara Pola Asuh Demokratis 

dengan Kreativitas pada Sekolah Menengah X di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian 

dari penelitian ini adalah analisi kolerasi Product Momen Person menghasilkan nilai 

kolerasi rxy sebesar -0, 069 dan p = 0,596. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan antara kreativitas dengan pola asuh orang tua yang demokratis pada siswa 

sekolah menengah Seni Rupa Kasihan Bantul. Tidak terbuktinya hipotesis 

                                                           
17

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, (Cet. 

VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 97. 
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menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang lebih mempengaruhi perkembangan 

kreativitas dibandingkan pola asuh demokratis. Adapun sumbangan efeksif pola asuh 

orangtua yang demokratis terhadap kreativitas anak sebesar 0, 5%.
18

 

Penelitian Fenia Teviana tentang Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tingkat 

Kreativitas Anak. Hasil penelitian yang diperoleh mengungkapkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara pola suh orang tua dengan tingkat kreativitas pada 

anak di TK Dharma Wanita Kelurahan Bangsal Kota Kediri dengan nilai p = 0,028, 

dengan demikian pola asuh orang tua mampu mengoptimalkan kemampuan 

kreativitas anak.
19

 

Penelitian Gunawan dan Farid tentang Motovasi Intrinsik, Pola Asuh Orang 

Tua Demokratis dan Kreativitas Anak Sekolah Dasar di SD Kristen Petra 5 

Surabanya. Hasil penelitian menyatakan bahwa motovasi intrinsik memiliki kolerasi 

positif yang signifikan dengan kreativitas (t = 2,334 pada p = 0,024) sedangkan pola 

asuh orang tua demokratis tidak menunjukkan adanya kolerasi (t = 0,774 pada p = 

0,443.
20

 

Penelitian Risa Nurhidayati dan Eka Diah Kartiningrum tentang Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap Perkembangan Kreativitas Anak Prasekolag di TK Negeri 

Pembina Desa Jabon Mojoayar Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar anak yang berusia 4-5 tahun perkembangan kreativitasnya rendah. 

Ditinjau dari pola asuh orang tua yang diketahui bahwa sebagian besar menganut pola 

                                                           
18

Juni Wulan Ningsih, dkk., “Hubungan antara Pola Asuh Demokratis dengan Kreativitas 

pada Siswa Sekolah Menengah X di Kabupaten Bantul”,  Jurnal Psikologi, (2021), h. 21-28. 

19
Fenia Teviana dan  Maria, “Pola Asuh Orang terhadap tingkat kreativitas Anak”,  Jurnal 

STIKES, (2012), h. 56. 

20
Gunawan, dan Farid, “Motivasi Intrinsik Pola Asuh Demokratis Dan Kreativitas anak 

Sekolah dasar”,  Personal Jurnal Psikologi Indonesia, (2014), h. 141-147. 
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asuh otoriter. Hasil analisis uji Regresi Linier didapatkan hasil p = 0,008 <  α = 0,05 

sehingga H1 diterima yang artinya ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

perkembangan kreativtas anak usia prasekolah di TK Negeri Pembina Desa Jebon 

Mojokerto.
21

 

Penelitian Iswantiningtyas tentang Pola Asuh Orang Tua Demokratis dan 

Adversity Quotient Remaja Awal. Hasil dari penelitian ini adalah ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara pola asuh orang tua demikratis dengan 

kreativitas remaja awal (R = 0,247, F =  14,992,  p = 0,000). Konsribusi pola asuh 

orang tua demokratis terhadap kreativitas remaja sebesar 6,1%, sisanya sebesar 93, 

9% dipengaruhi faktor lain. Hipotesis diterima, semakin tinggi persepsi remaja 

terhadap pola asuh orang tua demokratis, semakin tinggi kreativitas. Semakin rendah 

persepsi remaja terhadap pola asuh orangtua demokratis semakin rendah kreativitas.
22

 

Penelitian Heri Susanto tentang Pola Asuh Orang Tua dalam 

Mengembangkan Kreativitas Anak Usia Dini.
23

 Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

pola asuh orang tua sangat berpengaruh pada perkembangan kreativitas anak. Pola 

asuh yang digunakan diantaranya yaitu pola asuh yang digunakan diantaranya yaitu 

pola asuh otoriter dan demokratis, pemilihan pola asuh yang digunakan oleh orang 

tua berpengaruh besar pada perkembangan anak. Baik dari pola asuh demokratis 

maupun otoriter masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga harus 

                                                           
21

Risa Nurhayati dan Eka Diah Kartiningrum, “Pola Asuh Orang Tua Terhadap 

Perkembangan Kreativitas Anak Prasekolah DI TK Negeri Pembina Desa Jabob Mojoayar 

Mojokerto”, Media Majapahit, (2012). 

22
Iswaningtyas, “Hubungan Pola Asuh Demokratis, Kreatiivtas, Adversity Quatient Remaja 

Awal”, Jurnal Person, (2012),  h. 1-5. 

23
Heri Susanto, “Pola Asuh Orang Tua Dalam mengembangkam Kreativitas Anak di Desa 

Gondoriyo, Kec. Bergas, Kab. Semarang”, Skripsi (Semarang: UNNES, 2017).  
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tepat dalam memilihnya. Selain pola asuh yang di terapkan, pemberian penghargaan 

dan hukuman juga dapat mengembangkan kreativitas anak. Memberikan pujian pada 

hasil kreativitas anak maka anak akan semakin ingin mencoba untuk lebih baik dan 

menghasilkan hal-hal baru.  

Penelitian Dian Novita tentang Pengaruh Pola Pengasuhan Orang Tua dan 

Proses Pembelajaran Di Sekolah Terhadap Tingkat Kreativitas Anak Prasekolah (4-5 

Tahun). Penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 

pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap kemampuan imajenasi anak, mengenal 

lingkungan sekitar, menjawab pertayaan-pertanyaan yang dilontarkan dari anak, 

menjawab rasa ingin tahu anak, meningkatkan kemampaun anak untuk 

bereksperimen, menimbulkan rangsangan-rangsangan baru, anak mendapat 

pengalaman baru serta memiliki kemampuan dalam menghadapi rasa bosan.
24

 

Penelitian Laila Fitriana tentang Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Otoriter 

Terhadap Perkembangan Kreativitas Anak Usia Dini di Kecamatan Kota Baru Kota 

Jambi. Hasil penelitian yang diperoleh mengungkapkan bahwa pola asuh otoriter 

yang diterapkan oleh orang tua berpengaruh terhadap perkembangan kreativitas anak 

usia dini di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

signitifikan pola asuh otoriter sebesar 0,003 (P<0,05), sehingga pola asuh orang tua 

otoriter memiliki pengaruh sangat rendah terhadap perkembangan kreativitas anak 

usia dini.
25

 

                                                           
24

Dian Novita, “Pengaruh Pola Pengasuhan Orang Tua Dan Proses Penbelajaran Disekolah 

Terhadap Tingkat Kreativitas Anak Prasekolah 4-5 Tahun”, Jurnal Pendidikan,  (2015), h. 100-109. 

25
Laila Fitriana, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Otoriter Terhadap Perkembangan 

Kreativitas Anak Uisa Dini di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi”. Skripsi (Jambi: Jurusan Ilmu 

Pendidikan FKIP Universitas Jambi, 2017).  
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Penelitian Ella Novianggarani tentang Hubungan Kreativitas Anak dengan 

Pola Asuh Orang Tua di TK Desa Leteh Kabupaten Rembang. Hasil penelitian yang 

diperoleh diketahui bahwa nilai koefisien kolerasi (rxy) adalah 0,744) (p= 0,000) 

dengan paremeter positif (+). Hal ini menunjukkan bahwa pola asuh demokratis 

memberikan konstribusi positif dalam meningkatkan kreativitas anak, artinya 

semakin baik pola asuh demokratis yang diterapkan oleh orang tua, maka tingkat 

kreativitas anak akan semakin tinggi.
26

 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas maka dapat dipahami bahwa 

hubungan, pengaruh, kreativitas erat kaitannya dengan penelitian yang peneliti 

lakukan, sehingga dapat menjadi acuan dan memperkuat argumentasi yang akan 

peneliti hubungkan dengan fenomena yang terjadi di lapanga. Adapun penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang 

Tua Terhadap Kreativitas Anak di Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten 

Enrekang. 

F. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu: 

1. Mengetahui pola asuh orang tua anak di Desa Bontongan Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang. 

2. Mengetahui kreativitas anak di Desa Bontongan Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang. 

3. Mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap kreativitas anak di Desa 

Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 

                                                           
26

Ella Novianggaraini, “Hubungan Kreativita Anak dengan Pola Asuh Orang Tua di TK Desa 

Leteh Kabupaten Rembang”. Naskah Publikasi (Surakarta: Fak. Keguuan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiayah Surakarta, 2012). 
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G.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

dalam dunia pendidikan, selain itu ada beberapa manfaat yang diperoleh: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi khasanah keilmuan, khususnya 

dalam pola asuh orang tua dan kreativitas anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Orang Tua 

 Memberikan pengetahuan terhadap orang tua mengenai pola asuh untuk 

meningkatkan kreativitas anak, dan memberikan pengetahuan cara menerapkan 

pola asuh yang lebih baik.  

b. Bagi Anak 

 Meningkatkan kreativitas anak, dan memberikan sumbangsi terhadap sistem 

pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas anak. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Menjadi bahan acuan atau referensi bagi peneliti yang akan meneliti tentang 

pengaruh pola asuh orang tua terhadap kreativitas anak. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Pola Asuh Orang Tua 

1. Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Pola asuh secara etimologi, terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh, kata pola 

diartikan sebagai cara kerja, dan kata asuh berarti menjaga (merawat dan mendidik) 

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

sendiri, atau dalam bahasa populernya adalah cara mendidik. 

Pola asuh orang tua secara termonologi, adalah cara terbaik yang ditempuh 

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

anak.
1
 Orang tua mesti mendidik anak dengan sebaik-baiknya dengan penuh kasih 

dan perhatian. 

Menurut Jarot, pola asuh orang tua adalah sikap dan cara orang tua dalam 

menciptakan anggota keluarga yang lebih mudah termasuk anak supaya dapat 

mengambil keputusan sendiri dan bertindak sendiri sehingga mengalami perubahan 

dari keadaan bergantung kepada orang tua menjadi berdiri sendiri dan bertanggung 

jawab sendiri.
2
 Pola asuh merupakan didikan yang diberikan oleh orang tua kepada 

anak dengan baik agar kelak dewasa nanti anak bisa mandiri dan bertanggung jawab 

kepada diri sendiri. 

Menurut Winda Astuti, pola asuh merupakan sikap orang tua dalam 

berhubungan dengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain 

                                                           
1
Diana Widhi Rachmawati, dkk, Teori dan Konsep Pedagodik, (Yogyakarta: Insani, 2012), h. 

109. 

2
Jarot Wijanarko dan Ester Setiawati, Ayah Ibu Baik Parenting Era Digital, (Jakarta: Bumi 

Bontaro Permai, 2016), h. 49. 
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dari cara orang tua memberi peraturan pada anak, cara memberikan hadiah dan 

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

perhatian dan tanggapan terhadap keinginan anak.
3
 Orang tua mempunyai tanggung 

jawab yang besar dalam mendidik anak dan memberikan perhatian yang cukup 

kepada anak, mendukung anak terhadap apa yang disukainya. 

Menurut Sri Lestari, pola asuh merupakan serangkaian sikap yang 

ditunjukkan orang tua kepada anak untuk menciptakan iklim emosi yang melingkupi 

interaksi antara orang tua dan anak.
4
 Orang tua dan anak harus benar-benar menjalin 

komunikasi  yang baik untuk menciptakan suasana yang nyaman. 

Menurut Vemmi, pola asuh adalah perlakuan orang tua terhadap anak 

diantaranya cara orang tua memberikan peraturan kepada anak, cara orang tua 

memberikan perhatian terhadap perilaku anak, cara orang tua memberikan penjelasan 

kepada anak, dan cara orang tua memotivasi anak untuk menelaah sikap anak.
5
 

Mengasuh anak itu orang tua harus benar-benar siap dan mempunyai berbagaicara 

terbaik dalam mendidik anak agar bisa berkembang sesuai yang diharapkan. 

Proses dalam melakukan pendidikan atau pengasuhan dalam keluarga perlu 

dasar yang bersifat universal dan urgen. Dasar pendidikan telah banyak di sebutkan 

dalam ayat al-Qur’an yakni: 

 

 

                                                           
3
Winda Astuti, Pembentukan dan Penepatan Karakter Anak Berbasis Revolusi Industri, 

(Jakarta: Guepedia, 2021), h. 116. 

4
Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 50. 

5
Vemmi Kesuma Dewi, dkk, Pendidikan Ramah Anak, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 

2021). h. 39. 
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a. QS. At Tahrim/66: 6 

 
قىُْدُهاَ الىَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَليَْهاَ مَله  ا اوَْفسَُكُمْ وَاهَْليِْكُمْ واَرًا وَّ مَىىُْا قىُْٰٓ ٰٓايَُّهَا الَّذِيْهَ اه ىِٕكِكَتغ لِاَظ غ يه

َ مَآٰ    امََزَهمُْ وَيفَْعَلىُْنَ مَا يؤُْمَزُوْنَ شِدَادغ لََّّ يعَْصُىْنَ اّللّه

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

nereka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakahi Allah terhadap apa 

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.
6
 

b. QS. Taaha/20: 132 

ىةِ وَاصْطبَزِْ عَليَْهاَۗ لََّ وسَْ ـلَكَُ رِسْقاًۗ وحَْهُ وزَْسُقكَُۗ وَالْعَاقبِتَُ للِتَّقْ  له يوَأْمُزْ اهَْلكََ باِلصَّ  ىه

Terjemahnya: 

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu 

dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang 

memberi rezeki kepadamu. Dan akaibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang 

bertakwa.
7
 

c. QS. Luqman/31: 14 

فصَِالهُٗ فيِْ عَامَيْهِ انَِ اشْكُزْ ليِْ  ً وَهْهٍ وَّ هٗ وَهْىاً عَله وْسَانَ بىَِالدَِيْهِِۚ حَمَلتَْهُ امُُّ يْىاَ الَِّْ  وَوَصَّ

 وَلىَِالدَِيْكَۗ الِيََّ الْمَصِيْزُ 

Terjemahnya:   

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua dua 

orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

                                                           
6
Arham Junaidi Firman, Studi al-Qur’an Teori dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat 

Pendidikan, (Cet. I; Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), h. 331. 

7
Arham Junaidi Firman “Studi al-Qur’an Teori dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat 

Pendidikan”, h. 335. 
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bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku 

dan kepada kedua dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
8 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan bagi orang  yang 

beriman untuk saling menjaga keluarga dari api neraka. Orang tua dan anak 

mempunyai kewajiban dan tugasnya masing-masing, orang tua bertugas untuk 

mendidik dan mengajarkan anak-anaknya kepada kebaikan dan berperilaku sesuai 

dengan perintah agama serta memerintahkan anak untuk selalu mendirikan shalat, 

begitupun kewajiban anak kepada orang tua harus sopan dan berbuat baik kepada 

kedua orang tua. 

2. Macam-Macam Pola Asuh 

Pola asuh orang tua terhadap anak-anak sangat menentukan dan 

mempengaruhi kepribadian (sifat) serta perilaku anak. Anak menjadi baik atau buruk 

semua tergantung pola asuh orang tua dan keluarga. Macam-macam pola asuh orang 

tua terhadap anak yaitu: 

a. Pola Asuh Otoriter  

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak-

anak dengan aturan yang ketat, sering sekali memaksakan anak untuk berperilaku 

seperti dirinya (orang tua), kebebasan bertindak atas nama diri sendiri dibatasi, anak 

jarang diajak berkomunikasi dan diajak ngobrol, bercerita, bertukar fikiran dengan 

orang tua. Orang tua malah menganggap bahwa semua sikap yang dilakukan itu 

sudah benar sehingga tidak perlu minta pertimbangan anak atas semua keputusan 

yang menyangkut permasalahan anak.
9
 Pola asuh yang bersifat otoriter juga ditandai 
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Buana Sari dan Santi Eka Ambaryani, Pembinaan Akhlak pada Remaja, (Surakarta, 
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dengan hukuman-hukuman yang dilakukan dengan keras, anak juga diatur dengan 

berbagai macam aturan yang membatasi perlakuanya. Perlakuan seperti ini sangat 

ketat dan bahkan masih tetap diberlakukan sampai anak tersebut menginjak dewasa. 

Ciri-ciri pola asuh otoriter yaitu harus mematuhi peraturan-peraturan orang 

tua dan tidak beleh membantah, bersikap kaku (keras), cenderung emosional dalam 

bersikap menolak, pengontrolan orang tua terhadap perilaku anak sangat ketat, dan 

hampir tidak pernah diberi pujian.
10

 Ciri-ciri pola asuh otoriter ini cukup menekan 

anak dan akan berdampak bagi perkembangan perilaku anak. 

b. Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permisif adalah membiarkan anak bertindak sesuai dengan 

keinginanya, orangtua tidak memberikan hukuman dan pengendaliaan.
11

 Pola asuh ini 

ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas kepada anak untuk berperilaku sesuai 

dengan keinginanya sendiri, orang tua tidak pernah memberikan aturan dan 

pengarahan kepada anak, sehingga anak akan berperilaku sesuai dengan keinginanya 

sendiri. 

Ciri-ciri pola asuh permisif yaitu control orang tua terhadap anak sangat 

lemah, memberikan kebebasan kepada anak untuk dorongan atau keinginannya, anak 

diperbolehkan melakukan sesuatu yang dianggap benar oleh anak, hukuman tidak 

diberikan karena tidak ada yang mengikat, dan anak lebih berperan dari pada orang 

tua.
12

 Pola asuh ini sebaiknya diterapkan oleh orang tua ketika anak telah dewasa, 

dimana anak dapat memikirkan untuk dirinya sendiri, mampu bertanggung jawab atas 

perbuatan dan tindakannya. 
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19 
 

 
 

c. Pola Asuh Demokratis 

 Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap 

kemampuan anak, anak diberi kesempatan untuk selalu tergantung kepada orang tua. 

Orang tua sedikit memberi kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik 

bagi dirinya, anak didengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam pembicaraan terutama 

yang menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri. Anak diberi kesempatan untuk 

mengembangkan control internalnya sehingga sedikit demi sedikit berlatih untuk 

bertanggung jawab kepada diri sendiri. Anak dilibatkan dan diberi kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam mengatur hidupnya.
13

 Orang tua juga memberikan pertimbangan 

dan pendapat kepada anak, sehingga anak mempunyai sikap terbuka dan bersedia 

mendengarkan pendapat orang lain, karena anak sudah terbiasa menghargai hak dari 

anggota keluarga di rumah. 

 Orang tua yang mendidik anaknya dengan sikap demokratis memiliki ciri-ciri 

yaitu: 

1) Komunikasi orang tua dan anak, sikap demokratis itu berkembang dari 

kebiasaan komunikasi di dalam rumah tangga. Melalui interaksi dengan 

orangnya, anak mengetahui tentang apa yang terbaik dan apa yang buruk, apa 

yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
14

 Pentingnya 

kerukunan dalam rumah tangga salah satunya adalah komunikasi, tanpa 

adanya komunikasi aktivitas tidak akan berjalan dengan baik. 

2) Menerima kritik, sikap demokratis juga ditandai dengan adanya sikap terbuka 

antara orang tua dan anaknya, teknik disiplin demokratis menggunakan 

                                                           
13
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penjelasan, penalaran dan diskusi, untuk membantu anak mengapa perilaku 

tertentu itu diharapkan. 

Menurut Sylvie Puspita, terdapat tiga pola asuh orang tua terhadap anaknya 

yaitu: 

1) Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan 

anak, tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua tipe ini juga 

bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap berlebihan 

melampaui kemampuan anak dan memberikan kebebasan kepada anak untuk 

memilih dan melakukan suatu tindakan.  

2) Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang cenderung menetapkan standar yang 

mutlak harus dituruti. Orang tua tipe ini cenderung memaksa, memerintah, 

menghukum. Orang tua beranggapan bahwa anak harus mengikuti aturan 

yang ditetapkan, karena peraturan yang ditetapkan orang tua semata demi 

kebaikan anak. 

3) Pola asuh permisif yaitu memberikan pengawasan yang sangat longar, 

memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan sesuatu tanpa 

pengawasan yang cukup dari orang tua. Orang tua cenderung tidak menegur 

atau memperingatkan anak apabila anak sedang dalam keadaan bahaya, dan 

sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka. Orang tua tipe ini 

bersikap hangat sehingga seringkali disukai oleh anak.
15

 Mendidik anak 

terdapat tiga macam pola asuh yang memiliki cara pegasuhan yang berbeda-

beda yaitu pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, dan pola asuh permisif. 
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Berdasarkan macam-macam pola asuh di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

mendidik anak itu ada beberapa macam cara yang bisa digunakan oleh orang tua, dan 

nantinya memudahkan orang tua dalam memilih cara pengasuhan yang baik untuk 

anaknya. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua 

 Menurut Miftakhuddin, faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua 

yaitu: 

a. Tingkat sosial ekonomi, orang tua yang tingkat sosial ekonominya menengah 

seringkali akan lebih banyak bersikap hangat dibandingkan orang tua yang 

berasal dari sosial ekonomi yang rendah. 

b. Tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan orang tua yang lebih tinggi dalam 

praktek asuhannya terlihat lebih sering membaca artikel ataupun mengikuti 

perkembangan pengetahuan mengenai perkembangan anak. Orang tua tersebut 

dalam mengasuh anaknya, mereka lebih siap karena memiliki pemahaman yang 

lebih luas, sedangkan orang tua yang berlatar belakang pendidikan terbatas, 

memiliki pengetahuan dan pengertian yang terbatas mengenai kebutuhan dan 

perkembangan anak sehingga kurang menunjukan pengertian dan cenderung akan 

memperlakukan anaknya dengan ketat dan otoriter. 

c. Kepribadian orang tua dapat mempengaruhi penggunaan pola asuh.  

d. Jumlah anak, orang tua yang memiliki anak hanya 2-3 orang cenderung lebih 

intensif pengasuhannya, dimana interaksi antara orang tua dan anak lebih 

menekankan pada perkembangan pribadi dan kerja sama antar anggota keluarga 

lebih diperhatikan. Orang tua yang memiliki anak berjumlah lebih dari lima orang 

sangat kurang memperoleh kesempatan untuk mengadakan control secara intensif 
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antara orang tua dan anak karena orang tua secara otomatis berkurang 

perhatiannya pada setiap anak.
16

 Pola asuh orang tua terdapat beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhinya, sehingga sebagai orangtua harus benar-benar siap 

dalam mendidik anak. 

 Menurut Santock, faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua yaitu: 

a. Pewarisan metode pola asuh yang didapatkan sebelumnya. Orang tua senantiasa 

menerapkan pola asuh kepada anaknya berdasarkan pengasuhan yang pernah 

didapatkan sebelumnya. 

b. Perubahan budaya yaitu perubahan norma dan adat antara dulu dan sekarang.
17

 

Pewarisan pola asuh yang di dapatkan sebelumnya merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua, begitupun dengan perubahan 

budaya. 

 Menurut Al-Tridhonanro, faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh anak 

dengan baik yaitu: 

a. Usia orang tua, rentang usia tertentu adalah baik untuk menjalankan peran 

pengasuhan. Bila terlalu mudah atau terlalu tua, maka tidak akan dapat 

menjalankan peran orangtua secara optimal karena diperlukan fisik dan 

psikomotorik. 

b. Keterlibatan orang tua, kedekatan hubungan antara ibu dan anaknya sama 

pentingnya dengan ayah walaupun secara kodrati akan ada perbedaan, tetapi tidak 

mengurangi makna pentingnya hubungan. 
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Miftakhuddin dan Rono Harianto, Pola Asuh Yang Tepat Untuk Membentuk Psikis Anak, 
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c. Pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak, orang tua yang telah memilki 

pengalaman sebelumya dalam merawat anak akan lebih siap menjalankan peran 

pengasuhan dan lebih mampu mengamati tanda-tanda pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang normal. 

d. Sters orang tua, stress yang dialami oleh ayah atau ibu akan mempengaruhi 

kemampuan orang tua dalam menjalankan peran sebagai pegasuh, terutama dalam 

kaitannya dengan strategi menghadapi masalah yang dimiliki dalam menghadapi 

permasalahan anak. 

e. Hubungan suami istri, hubungan yang kurang harmonis antara suami dan istri 

akan berpengaruh atas kemampuan mereka dalam menjalankan perannya sebagai 

orang tua dan merawat serta mengasuh anak dengan penuh bahagia karena satu 

sama lain dapat saling memberi dukungan dan menghadapi segala masalah 

dengan straegi yang positif.
18

 Usia orang tua dan keterlibatan orang tua sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan kreativitas anak. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua 

merupakan cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai 

perwujudan dari tanggung jawab kepada anak. Macam-macam dari pola asuh orang 

tua ini yakni pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh demokratis, dari 

ketiga macam pola asuh ini yang paling baik diterapkan dalam mengasuh anak sejak 

dini yaitu pola asuh demokratis. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh 

orang tua seperti tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, kepribadian orang tua, 

jumlah anak, dan usia orang tua. 
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B.  Kreativitas Anak 

1. Pengertian Kreativitas Anak 

Kreativitas secara istilah berarti pribadi (person), proses (process), pendorong 

(press), dan produk (product), kreativitas dapat pula ditinjau dari kondisi pribadi dan 

lingkungan yang mendorong individu berperilaku kreatif.  

Utami Munandar mendefenisikan kreativitas anak sebagai kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru. Kemampuan untuk memberikan gagasan baru yang 

dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk 

melihat hubungan baru antara unsur yang sudah ada sebelumnya.
19

 Kreativitas anak 

dapat dilihat dari tingkah laku atau kegiatannya yang kreatif. 

Menurut Rachmawati, kreativitas anak merupakan suatu proses mental yang 

dilakukan anak berupa gagasan ataupun produk baru, atau mengkombinasikan antara 

keduanya yang pada akhirnya melekat pada dirinya.
20

 Kreativitas juga merupakan 

kemampuan menghasilkan bentuk baru dalam seni, atau dalam pemecahan masalah-

masalah dengan metode-metode baru. 

Menurut Hamdan Firmansyah, kreativitas anak merupakan medifikasi sesuatu 

yang sudah ada menjadi konsep baru, dengan kata lain terdapat konsep lama yang 

dikombinasikan menjadi suatu konsep baru.
21

 Berkreativitas kita harus mampu 

menciptakan suatu hal yang unik dari hal yang sudah ada dibaut menjadi lebih unik 

ataupun bernilai. 
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Utami Mundandar, Mengembangkan Bakat dan Kreatiivtas Anak Sekolah, (Jakarta: 
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Tmana Kanak-Kanak, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2007), h. 128. 

21
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Menurut Fitria Halim, kreativitas anak adalah kemampuan anak untuk 

menciptakan, mencapai pemecahan atau jalan keluar yang sama sekali baru, asli dan 

imajinatif terhadap masalah yang bersifat pemahaman, filosofi, estetis ataupun 

lainnya.
22

 Kretivitas merupakan cara dalam memecahkan hal-hal yang baru yang 

bersifat pengetahuan baru.  

Hurlock mendefenisikan kreativitas anak sebagai kemampuan atau cara 

berfikir seorang anak  untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang ada 

sebelumnya yang berupa suatu gagasan, ide, hasil karya serta respon dari stuasi yang 

tidak terduga.
23

 Berkreativitas seorang anak perlu mempunyai strategi atau cara-cara 

dalam menghasilkan sesuatu.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas anak adalah seorang anak yang mempunyai kemampuan menciptakan dan 

melahirkan karya yang baru dan berkualitas. 

2. Aspek-Aspek Kreativitas Anak 

 Soffy Balgies mengemukakan aspek-aspek dari kreativitas anak antara lain 

yaitu: 

a. Kelancaran yaitu kemampuan anak untuk memberikan jawaban dan 

mengemukakan ide-ide yang ada dalam pikiran lancar. Anak usia dini yang 

kreatif mampu menciptakan gagasan dalam kegiatan pemecahan masalah, serta 

anak mampu menyelesaikan berbagai hal dengan lebih cepat dari pada anak lain.  

b. Kelenturan merupakan kemampuan anak mengemukakan berbagai alternative 

dalam pemecahan masalah sesuai dengan ide yang dimikinya. Anak usia dini 
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yang memiliki kelenturan mampu menciptakan ide saat anak menyelesaikan 

masalah dari sudut pandang berbeda sehingga anak mampu menyelesaikan 

konsep kreativitas dengan cara yang berbeda. 

c. Elaborasi yaitu kemampuan anak untuk memperluas atau memperkaya ide yang 

ada dalam pikiran anak dan aspek-aspek yang mungkin tidak terpikirkan atau 

terlihat orang lain. Anak usia dini yang memiliki kemampuan mengelaborasi 

mampu menumbuhkan atau memperkaya gagasan orang lain sehingga 

menumbuhkan kualitas gagasan tersebut. 

d. Keaslian yaitu kemampuan anak untuk menghasilkan suatu karya yang asli sesuai 

dengan pemikirannya sendiri. Anak usia dini yang memiliki aspek keaslian 

mampu menciptakan ide kreativitas baru dalam menyelesaikan masalah atau 

menjawab suatu pertayaan dan anak mampu membuat kombinasi tidak lazim 

sehingga karya yang dihasilakan anak unik dan berbeda dengan lainnya.
24

 

Kelancaran, kelenturan, elaborasi dan keasilan merupakan aspek dalam kreativitas 

yang yang dapat menunjang perkembangan kreativitas anak usia dini. 

 Menurut Ghufron dan Risnawati S, bahwa terdapat aspek-aspek pokok dalam 

kreativitas anak diantaranya: 

a. Aktivitas berfikir, kreativitas selalu melibatkan proses berfikir di dalam diri 

seorang anak. Aktivitas ini merupakan suatu proes mental yang tidak tampak oleh 

orang lain dan hanya dirasakan oleh anak yang bersangkutan. Aktivitas ini 

bersifat kompleks karena melibatkan sejumlah kemampuan kognitif seperti 
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persepsi, atensi, ingatan imajiner, penalaran, imajinasi, pengambilan keputusan 

dan pemecahan masalah. 

b. Menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang 

mencakup kemampuan menghubungkan dua gagasan atau lebih yang semula 

tampak tidak berhubungan. Aktivitas menemukan sesuatu berarti melibatkan 

proses imajinasi yaitu kemampuan memanipulasi sejumlah objek atau situasi di 

dalam pikiran sebelum sesuatu yang baru diharapkan muncul. 

c. Sifat baru atau orisional, umumnya kreativitas dilihat dari adanya suatu produk 

baru. Produk ini biasanya dianggap sebagai karya kreatif bila belum pernah 

diciptkan sebelumnya bersifat luar biasa dan dapat dinikmati oleh masyarakat. 

d. Produk yang berguna dan bernilai, suatu karya dihasilkan dari proses kreatif harus 

memiliki kegunaan tertentu, seperti lebih enak, lebih mudah dipakai, 

mempermudah, memperlancar, mendorong, mendidik, memecahkan masalah, 

menguragi hambatan, dan mendatangkan hasil lebih baik atau lebih banyak.
25

 

Aspek kreativitas anak merupakan suatu cara yang dilakukan anak untuk dapat 

membuat hal baru dan memiliki nilai guna. 

 Berdasarkan aspek-aspek kreativitas anak di atas dapat disimpulkan bahwa 

dalam berkreativitas anak harus memiliki kemampuan atau ide-ide baru untuk 

menciptakan hal-hal yang baru dan berguna.   

3. Tujuan dan Fungsi Pengembangan Kreativitas Anak  

 Menurut Munandar kreativitas anak penting untuk dimunculkan, dipupuk dan 

dikembangkan dalam diri anak karena: 
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a. Dengan berkreasi anak dapat mewujudkan dirinya. Perwujudan diri adalah salah 

satu kebutuhan pokok manusia. 

b. Kemampuan berfikir kreatif dapat melihat berbagai macam penyelesaian suatu 

masalah. Mengeksperesikan pikiran-pikiran yang berbeda dari orang lain tanpa 

dibatasi pada hakikatnya akan mampu melahirkan berbagai macam gagasan. 

c. Bersibuk secara kreatif akan memberikan kepuasan individu tersebut. 

d. Dengan kreativitas memungkinkan anak meningkatkan kualitas hidupnya.
26

 

Gagasan-gagasan baru sebagai buah pemikiran kreatif akan sangat diperlukan 

untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. 

 Tujuan mengembangkan kreativitas anak yaitu: 

a. Mengenalkan cara mengeksperesi diri melalui hasil karya dengan menggunakan 

teknik-teknik yang dikuasainya. 

b. Mengenalkan cara dalam menemukan alternatif pemecahan masalah. 

c. Membuat anak memiliki sikap keterbukaan terhadap berbagai pengalaman dengan 

tingkat kelenturan dan toleransi yang sangat tinggi terhadap ketidakpastian. 

d. Membuat anak memiliki kepuasan diri terhadap apa yang dilakukannya dan sikap 

menghargai hasil karya orang lain.  

 Berdasarkan tujuan pengembangan kreativitas anak di atas dapat disimpulkan 

bahwa kreativitas anak sangat berguna dan bermanfaat untuk anak dalam 

mengepresikan bakat yang mereka miliki. 

 Menurut Munandar, pelaksanaan pengembangan kreativitas pada anak 

merupakan salah satu sarana pembelajaran yang menunjang pengembangkan 

kreativitas anak. Fungsi pengembangan kreativitas pada anak diantaranya: 
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a. Fungsi pengembangan kreativitas terhadap perkembangan kognitif anak. Melalui  

pengembangan kreativitas anak memperoleh kesempatan untuk memenuhi 

kebutuhan bereksperesi menurut carannya sendiri, menciptakan sesuatu yang lain 

dan baru. Kegiatan yang menghasilakan sesuatu ini dapat memupuk sikap untuk 

terus sibuk diri dengan kegiatan kreatif akan memicu perkembangan kognitif atau 

keterampilan berfikir. 

b. Fungsi perkembangan kreativitas terhadap kesehatan jiwa. Pengembangan 

kreativitas mempunyai nilai terapis karena dalam kegiatan berekspresi itu anak 

dapat menyalurkn perasaan yang dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan 

pada dirinya, seperti perasaan lebih, kecewa, khawatir, takut dan lain-lain yang 

mungkin tidak dapat dikatakannya. 

c. Fungsi pengembangan kreativitas terhadap perkembangan estetika. Kegiatan 

berekspresi yang bersifat mencipta anak juga dibiasakan dan dilatih untuk 

menghayati bermacam-macam keindahan seperti keindahan alam, lukisan tarian, 

musik dan sebagainya.
27

 Fungsi pengembangan dari kreativitas sangat bermanfaat 

bagi anak terutama terhadap perkembangan kognitifnya, kesehatan jiwa dan 

terhadap perkembangan estetikanya. 

 Berdasarkan fungsi dalam pengembangan kreativitas anak di atas dapat 

disimpulkan bahwa berbagai macam fungsi yang bisa dikembangkan dalam diri 

seorang anak, dari perkembangan kognitifnya, kesehatan jiwa dan perkembangan 

estetikanya. 
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Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas anak berbakat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

h. 55.  
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4. Faktor Yang Mempengaruhi Kreativitas Anak 

 Menurut Pamilu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas 

anak adalah sebagai berikut: 

a. Kedekatan emosi, berkembangnya kreativitas anak sangat bergantung pada 

kedekatan emosi dari orang tua. Suasana emosi yang mencerminkan rasa 

permusuhan, penolakan, atau terpisah sangat menghambat perkembangan 

kreativitas anak, 

b. Kebebasan dan respek, anak kreatif biasanya memiliki orang tua yang 

menghormatinya sebagai individu, mempercayai kemampuan yang dimiliki, 

adanya keunikan, serta memberi kebebasan kepada anak tidak otoriter, tidak 

selalu mengawasi atau terlalu membatasi kegiatan anak. 

c. Menghargai prestasi dan kreativitas, orang tua anak kreatif biasanya selalu 

mendorong anaknya untuk selalu berusaha sebaik-baiknya dan menghasilkan 

karya yang baik, tidak menekankan pada hasil akan tetapi proses. Spontanis, 

kejujuran dan imajinasi dianggap penting bagi perkembangan kreatif anak.
28

 

Kedekatan emosi, respek, dan juga menghargai prestasi kreativitas dapat 

membantu anak untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki. 

 Menurut Rahman, faktor penting yang mempengaruhi kreativitas anak 

diantaranya: 

a. Kemampuan kognitif, meliputi pendidikan formal dan informal. Faktor ini 

mempengaruhi keterampilan sesuai bidang dan masalah yang di hadapi anak yang 

bersangkutan. 
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Anik Pamilu, Mengembangkan Kreativitas dan Kecerdasan Anak, (Jakarta: Buku Kita, 

2007), h. 59-62. 
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b. Disiplin, karakteristik kepribadian yang berhubungan dengan disiplin diri, 

kesungguhan dalam menghadapi frustasi dan kemandirian. Faktor ini 

mempengaruhi anak dalam menghadapi masalah dan menemukan ide-ide yang 

kreatif untuk memecahkan masalah. 

c. Motivasi intrinsik, ini sangat mempengaruhi kreativitas anak karena motivasi 

intrinsik dapat membangkitkan semangat anak untuk belajar sebanyak mungkin 

guna menambah pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan 

permasalahan yang sedang dihadapi. 

d. Lingkungan sosial, kreativitas juga dipengaruhi lingkungan sosial yaitu tidak 

adanya tekanan-tekanan dari lingkungan sosial seperti pengawasan, penilaian 

maupun pembatasan-pembatasan dari pihak luar.
29

 Kemampuan kognitif dan 

dukungan lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam mengembangan 

kreativitasnya. 

 Shoffa Saifillah Al-Faruq, menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kreativitas anak dikategorikan dalam dua kelompok yaitu faktor yang mendukung dan 

menghambat. 

a. Faktor-faktor yang mendukung perkembangan kreativitas anak adalah: 

1) Situasi yang menghadirkan ketidaklengkapan serta keterbukaan. 

2) Situasi yang menimbulkan dan mendorong timbulnya banyak pertayaan. 

3) Situasi yang mendorong menghasilkan sesuatu. 

4) Situasi yang mendorong tanggung jawab dan kemandirian. 

5) Kewibawaan yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi kreativitas. 
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Rahman, Kreativitas dan Pengembangan Ekonomi Umat, (Cet. I; Yogyakarta, CV Absolute 

Media, 2016). h. 38. 
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6) Perhatian dari orangtua terhadap minat anaknya, stimulasi dari lingkungan 

sekolah dan motivasi diri. 

b. Faktor-faktor yang menghambat perkembangan kreativitas anak adalah: 

1) Kebutuhan akan keberhasilan, ketidakberanian dalam menanggung resiko atau 

upaya mengejar sesuatu yang belum diketahui. 

2) Konformisi terhadap teman-teman kelompoknya dan tekan sosial. 

3) Kurang berani dalam melakukan eksplorasi, menggunakan imajinasi dan 

penyelidikan. 

4) Diferensiasi antara bekerja dan bermain. 

5) Otoriatarianisme dan tidak menghargai terhadap fantasi dan hayalan.
30

 

Berkreativitas pasti ada hal atau faktor yang menghambat perkembangan 

tersebut, tapi hal itu anak harus berani dan mampu membuat sesuatu yang 

baru dan unik. 

5. Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Kreativitas Anak 

Keberadaan seorang anak tidak terlepas dari kebaradaan keluarganya, karena 

anak sebelum lahir (sejak dalam kandungan sang ibu) anak sudah berada ditengah-

tengah keluarga, sehingga suasana keluarga berpengaruh besar terhadap 

perkembangan anak tersebut. Waktu yang paling bagus untuk mendidik anak itu 

mulai dari sejak dalam kandungan karena anak sudah mulai bisa menyerap atau 

mendengarkan apa yang terjadi diluar. 
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Shoffa Saifillah Al-Faruq dan Sukatin, Psikologi Perkembangan, (Cet. I; Yogyakarta: Budi 

Utama, 2020), h. 154. 
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Menurut Thohir Luth, keluarga pada hakikatnya adalah sebuah lembaga 

pendidikan bagi sang anak.
31

 Keadaan dan suasana keluarga sangat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak, karena lembaga pendidikan pertama yang 

dijumpai oleh anak sejak lahir adalah keluarga. 

Chairizinniza Graha, mengemukakan tentang pentinggnya tanggung jawab 

orang tua untuk kesuksesan anaknya yang dapat tumbuh dan berkembang tanpa 

dibebani masalah, dengan perlakuan kasih, kedisiplinan dan model bagi anaknya.
32

 

Septy Nurfadhillah menekankan pentingnya peranan orang tua atau keluarga terhadap 

tugas-tugas perkembangan anak.
33

 Keluarga merupakan agen sosialisasi kepada anak, 

melakukan transisi budaya, membina hubungan sosial pertama dan terpenting bagi 

anak. 

Penjelasan di atas merupakan gambaran yang jelas bahwa keluarga yang 

penuh kasih, saling menghargai dan saling mendukung merupakan faktor yang 

mendasar bagi pembentukan pribadi anak yang kreatif. Membantu anak mewujudkan 

kreativitas mereka itu, anak perlu dilatih dalam keterampilan tertentu sesuai dengan 

minat pribadinya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat dan talenta 

mereka. Orang tua perlu menciptakan iklim yang merangsang pemikiran dan 

keterampilan kreatif anak, serta menyediakan sarana dan prasarana. 
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Thohir Luth, dkk, Diskursus Bernega dalam Islam dari Perspektif Historis Teologis hingga 

Keindonesia, (Cet. I; Malang: Tim UB Press, 2018), h. 157. 
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Chairinniza Graha, Keberhasilan Anak Tergantung Orang Tua, (Jakarta: Gramedia, 2013), 

h. 64. 
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Kreativitas anak tidak dapat dipisahkan dengan peran orang tua dalam 

keseharian. Yeni Rahmawati, mengemukakan peran orang tua yang dapat memupuk 

perkembangan kreativitas anak diantaranya: 

a. Menghargai pendapat anak dan mendoronganya untuk mengungkapkannya. 

b. Memberi waktu kepada anak untuk berfikir, merenung, dan berkhayal. 

c. Membiarkan anak mengambil keputusan sendiri. 

d. Mendorong kemelitan/rasa ingin tahu pada anak, untuk menjajaki dan 

mempertanyakan banyak hal. 

e. Menghargai apa yang dilakukan, dan apa yang dihasilkan anak. 

f. Menunjang dan mendorong kegiatan anak. 

g. Menikmati keberadaanya bersama anak. 

h. Memberi pujian yang sungguh-sungguh kepada anak. 

i. Mendorong kemandirian anak dalam bekerja. 

j. Melatih hubungan kerja sama yang baik dengan anak.
34

 Orang tua dapat 

mempengaruhi kondisi psikologi, spiritual dan perkembang kreativitas anak. 

Anak yang memiliki bakat krativitas tertentu, jika tidak diberikan rangsangan dan 

motivasi dari orang tua, maka anak cenderung tidak akan mampu memelihara dan 

mengembangkan kreativitasnya. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas anak 

merupakan suatu kemampuan anak untuk menciptakan hal yang baru, unik dan 

memiliki nilai guna. Kreativitas anak memiliki tujuan yaitu untuk mengenalkan cara 

mengeksperesi diri melalui hasil karya dengan menggunakan teknik-teknik yang 
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Yeni Rahmawati dan Euis Kurniati, Strategi Penegmbangan Kreativitas pada  Anak, 
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dikuasainya, membuat anak memiliki sikap keterbukaan terhadap berbagai 

pengalaman dengan tingkat kelenturan dan toleransi yang sangat tinggi terhadap 

ketidakpastian, kemudian membuat anak memiliki kepuasan diri terhadap apa yang 

dilakukannya dan sikap menghargai hasil karya orang lain. Berkreativitas anak harus 

mempunyai kemauan yang tinggi guna menghasilakan sesuatu yang baru yang 

bermanfaat bagi diri dan orang lain. 

C. Kerangka Berfikir 

 Berdasarkan telaah terhadap teori dan penelitian terdahulu, maka dapat 

diacukan kerangka berfikir sebagai berikut: 

1. Jika pola asuh yang dilakukan oleh orang tua baik, maka kreativitas anak akan 

semakin tinggi. 

2. Jika pola asuh yang dilakukan orang tua kurang baik, maka kreativitas anak akan 

semakin rendah.  

 



 

36 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, dimana 

penelitian ini menggambarkan secara sistematis, actual, dan akurat mengenai 

fenomena sosial tertentu, dengan maksud mendeskripsikan secara terperinci tentang 

fakta-fakta dan data yang ada. 

 Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian ex-post facto. 

Penelitian ex-post facto merupakan penelitian empiris yang sistematis dimana peneliti 

tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi variabel itu 

telah terjadi atau variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi.
1
 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten 

Enrekang, di mana penulis juga merupakan salah satu warga masyarakat tersebut.  

B.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 Mengetahui gambaran mengenai populasi penelitian dalam skripsi ini, penulis 

terlebih dahulu mengemukakan pengertian populasi. Berdasarkan pendapat yang 

dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagai berikut: 
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Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pres, 

2010), h. 121. 
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a. Menurut Made Sudarma Adipura, populasi adalah seluruh data yang menjadi 

perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan.
3
 

b. Menurut Waryani, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Seseorang yang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi.
4
 

 Pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi adalah seluruh objek 

yang menjadi sasaran penelitian. 

 Sehubungan dengan uraiaan di atas, maka dalam penelitian ini yang penulis 

maksudkan dengan populasi adalah seluruh masyarakat di Desa Bontongan 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yang mempunyai anak usia dini sebanyak 38 

orang berdasarkan data penduduk Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten 

Enrekang. 

2. Sampel  

 Aktivitas dalam penelitian, di mana untuk mengumpulkan data yang akurat 

dan representative terhadap suatu objek, diperlukan metode tertentu. Kerep kali orang 

tidak bisa menyelidiki seluruh individu atau objek yang ada, karena beberapa alasan. 

Misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan sebagainya, Oleh karena itu 

diperlukan adanya sampel, di mana salah satu tujuan sampel adalah untuk 

memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati sebagian 

dari populasi. 
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 Menurut Sumantri, sampel adalah sebagain individu yang diselidiki.
5
 

Suharsimi Arikunto mendefinisikan sampel sebagai penelitian yang diambil dari 

sebagian populasi.
6
 Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
7
 

 Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti karena tidak semua data dan informasi akan diproses dan 

tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan sampel atau yang 

mewakilinya.
8
 Teknik yang digunakan adalah sampling jenuh yaitu teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

 Arikunto menyarankan mengambil semua sampel apabila subjeknya kurang 

dari 100, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika 

populasinya lebih dari 100 maka dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.
9
 

Jumlah subjeknya kurang dari 100 maka peneliti mengambil semua sampel yaitu 38. 

C.  Metode Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses atau pengadaan untuk 

keperluan penelitian dimana data yang terkumpul adalah menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan.
10

 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu angket 

(kuesioner), untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka dalam penelitian ini 

                                                           
5
Sumantri, Metodologi Penelitian Kesehatan, (Yogyakarta: Prenada Media, 2015), h. 186. 
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digunakan teknik angket yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang 

relevan dengan tujuan pendidikan dan untuk memperoleh informasi mengenai suatu 

masalah secara serenta, yaitu beberapa daftar pertanyaan yang diajukan kepada 

responden sumber data dalam hal ini, orang tua. 

 Kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kuesioner 

tertutup dimana responden memilih salah satu jawaban yang sudah disediakan pada 

lembar jawaban. 

D.  Instrumen Penilaian  

 Metode dan instrumen merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam 

penelitian. Metode dipandang sebagai cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, maka instrumen merupakan alat bantu yang dipilih dan 

digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data.
11

 

 Instrument yang digunakan dalam pengambilan data untuk masing-masing 

variabel, yaitu sebagai berikut: 

1. Instrumen Pola Asuh Orang tua  

 Instrumen untuk mengetahui pola asuh orang tua yaitu menggunakan 

kuesioner yang diberikan kepada orang tua anak di Desa Bontongan. Kuesioner 

dalam penelitian ini berpatokan pada teori Baumrind dengan mengklasifikasikan tiga 

aspek pola asuh yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh 

permisif, menurut Baumirind pada prinsifnya pola asuh merupakan parental control 

yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-

anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses 

pendewasaan. 
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Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Pola Asuh Orang Tua 

Variablel Aspek Indikator Nomor butir Jumlah 

+ - 

Pola Asuh 

Orang Tua 

Pola Asuh 

Otoriter 

Orang tua menerapkan 

peraturan yang ketat 1,2 3, 4 4 

Tidak adanya 

kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat 

5,6 7,8 4 

Segala peraturan yang 

dibuat harus dipatuhi 

oleh anak 

9, 10 11,12 4 

Orang tua memberikan 

hadiah hukuman 13,14 15,16 4 

Pola Asuh 

Demokratis 

Adanya kesempatan bagi 

anak untuk berpendapat 17,18 19,20 4 

Hukuman diberikan 

akibat perilaku salah 21,22 23,24 4 

Memberikan pujian atau 

hadiah kepada perilaku 

yang benar 

25,26 27,28 4 

Adanya tanggapan saat 

berkomunikasi dengan 

anak 

29,30 31,32 4 

Pola Asuh 

Permisif 

Memberikan kebebasan 

penuh tanpa ada batasan 

aturan dari orang tua 

33,34 35,36 4 

Tidak adanya hadiah 

ataupun pujian meski 

anak berperilaku sosial 

baik 

37,38 39,40 4 

Tidak ada hukuman 

meski anak melanggar 

peraturan 

41,42 43,44 4 

Orang tua hanya 

berperan sebagai pemberi 

fasilitas 

45,46 47,48 4 
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2. Instrumen Kreativitas Anak  

 Instrumen untuk mengetahui kreativitas anak yaitu menggunakan kuesioner 

yang diberikan kepada orang tua anak di Desa Bontongan. Kuesioner dalam 

penelitian ini berpatongan pada teori Ghufron dan Risnawati dengan 

mengklasifikasikan aspek-aspek pokok dalam kreativitas anak.  

 Tabel 3.2  

Kisi-kisi Instrumen Kreativitas Anak 

Aspek 

Variabel 

Indikator Nomor Butir Jumlah 

+ - 

Kreativitas 
Anak mampu menunjukan aktivitas 

yang bersifat kompleks 1,2 3,4 4 

Anak mampu menemukan dan 

menciptakan sesuatu yang baru 5,6 7,8 4 

Anak mampu membuat karya seperti 

bentuk sesungguhnya dengan 

berbagai bahan (playdough, plastisin 

dll) 

9,10 11,12 4 

Anak memiliki rasa ingin tahu yang 

besar 13,14 15,16 4 

E. Validitas dan Reabilitas 

1. Validitas  

Validitas merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh mana tes 

telah mengukur apa yang seharusnya diukur.
12

 Pengukuran validitas kuesioner dalam 

penelitian ini menggunakan rumus person Product Moment yang akan dihitung 

menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS 21, dengan ketentuan instrumen 

dikatakan valid apabila r hitung   r tabel dan instrumen dikatakan tidak valid jika r 

hitung   r tabel.  
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Uji validitas dilakukan pada 38 orang tua di Desa Bontongan Kecamatan 

Baraka Kabupaten Enrekang, jika Corrected Item – Total Cerrelation  <0,250, maka 

butir pertanyaan tidak valid dan dinyatakan gugur. Hasil uji validitas, pola asuh 

otoriter, pola asuh demokratis dan pola asuh permisif dengan jumlah item pertanyaan 

sebanyak 48 butir pertanyaan, semua pertanyaan tidak ada yang gugur, dan kreativitas 

anak dengan jumlah item pertanyan sebanyak 16 butir pertanyaan, semua pertanyaan 

tidak ada yang gugur. 

2. Reliabilitas  

 Realiabilitas berkaitan dengan keajegan hasil pengukuran suatu instrumen. 

Salim dan Haidir, mengatakan bahwa dikatakan reliabel jika jawaban seseorang 

terhadap pertayaan konsisten dari waktu ke waktu. Instrumen yang reliabel akan 

menghasilkan data yang reliabel.
13

 Menurut Sujarweni, hasil Dri Croncbach’s Alpha 

dengan menggunakan SPSS dapat dinyatakan reliabel jika nilai Croncbach’s Alpha 

lebih dari 0,6. Pungujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan 

perangkat lunak SPPS 21.
14

  

Hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien pola asuh otoriter sebesar 0,777 

sehingga dapat dinyatakan instrumen tersebut reliabel. Hasil uji reliabilitas diperoleh 

koefisian pola asuh demokratis sebesar 0,775 sehingga dapat dinyatakan instrumen 

tersebut reliabel. Hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien pola asuh permisif sebesar 

0,776 sehingga dapat dinyatakan instrumen tersebut reliabel. Dan hasil uji reliabilitas 
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diperoleh koefisien kreativitas anak sebesar 0,775 sehingga daapat dinyatakan 

instrumen tersebut reliabel. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

 Analis data dilakukan untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel dan 

jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang di teliti, melakukan perhitungan untuk menjawab 

rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan.
15

 Analisis data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.
16

 

Langkah-langkah analisis data dalam metode deskriptif adalah sebagai berikut: 

a. Mean (M) 

Menurut Yusyik Wasan, mean ialah teknik penjelasan kelompok berdasarkan 

nilai rata-rata kelompok. Cara mencari meannya ialah dengan menjumlahkan data 

semua individu dalam kelompok, kemudian dibagi dengan banyaknya individu.
17

 

 

 

 

                                                           
15

Sugiyono, Meotde Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 

206. 

16
Sudaryono “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method”, h. 362. 

17
Yusyik Wazan, dkk, Pengembangan Pembelajaran Matematika, (Cet. I; Semarang: CV. 

Pilar Nusantara, 2019), h. 85. 
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b. Median (Mo) 

Median ialah salah satu teknik penjelasan kelompok yang diberdasarkan atas nilai 

tengah dari kelompok data yang disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang 

terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil.
18

 

c. Modus (Mo) 

Modus ialah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang 

popular (nilai yang sedang menjadi mode) atau yang sering muncul dalam 

kelompok tersebut.
19

 

d. Interval  

Untuk medapatkan distribusi frekuensi digunakan perhitungan kelas interval, 

rentang interval, dan panjang interval.
20

 

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut: 

  Kelas interval  = 1 + 3,3 log n (jumlah sampel) 

  Rentang interval = nilai tertinggi-nilai terendah 

  Panjang interval 1 = 
                 

              
 

e. Distribusi Kategirisasi 

 Tabel 3.3  

Kategorisasi Kecenderungan 

No Kecenderungan Kategori 

1 X  (M + 1,0 SD) Tinggi 

2 (M-1,0 SD)   X   (M + 1,0 SD) Sedang 

                                                           
18

Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 42. 

19
Sugiyono “Statistika untuk Penelitian”, h. 40. 

20
Setyo Tri Wahyudi, Statistika Ekonomi Konsep Teori dan Penerapan, (Cet. I; Malang: UB 

Press, 2017), h. 41.  
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3 X   (M   1.0 SD) Rendah 

  Dimana: 

  Mi = 
                                      

 
 

  Sdi = 
                                      

 
 

  Keterangan: 

  X = Nilai skor yang diperoleh 

  Mi = Rata-rata ideal 

  Sdi = Standar deviasi ideal 

2. Analisis Regresi Linear Sederhana 

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi liniear 

sederhana (Y = a + bX) untuk mencari pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

kreativitas anak. Sebelum menggunakan analisis regresi linear sederhana, dilakukan 

uji asumsi untuk melihat apakah data yang diperoleh memenuhi syarat penggunan 

analisis regresi linear sederhana dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang 

tidak menyimpang. Uji asumsi yang dilakukan yaitu:  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas ialah pengujian data untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak.
22

 Pengujian menggunakan SPSS 21. Pengujian 

normalitas ini didasarkan pada jumlah sampel yang akan diuji, jika jumlah sampel 

                                                           
22

Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19, (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 29. 



46 
 

 
 

<50 maka digunakan uji kolmogrov-smirnov sebaliknya jika jumlah sampel >50 

digunakan uji Shapiro-wilk.
23

 Pengujian normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji kolmogriv-smirnov pemilihan ini didasarkan pada jumlah 

sampel <50 yaitu yang berjumlah 38 orang tua anak di Desa Bontongan 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel terikat dengan variabel 

bebas memiliki hubungan statistic compare means > test for linearity dengan 

bantuan SPSS 21. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas yaitu nilai 

linearity   0,05 maka dapat diartikan bahwa antara variabel bebas dan variabel 

terikat terdapat hubungan yag linear.
24

 

c. Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana dengan taraf 5% perhitungan 

menggunakan program SPSS 21 untuk membuktikan hasil hipotesis dalam 

penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis yaitu menerima hipotesis alternative 

(Ha) dan menolak hipotesis nihil (Ho), artinya terdapat pengaruh pola asuh orang 

tua terhadap kreativitas anak di Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten 

Enrekang. 

 

 

 

                                                           
23

Dahlan, Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel. (Jakarta: Salemba Medika, 2010), h. 

48. 

24
Sugiyono, Cara Mudah Belajar SPPS dan Lisral, (CV. Alfabeta: Bandung, 2015), h. 323. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Analisis Deskriptif 

Karakteristik pola asuh orang tua dan kreativitas anak, data penelitian 

mengenai pola asuh dan kreativitas anak yang dibagikan kepada orang tua anak di 

Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dideskripsikan berdasarkan 

jawaban dari responden dengan mengisi kuesioner penelitian yang telah teruji 

validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan data penelitian mengenai pola asuh orang 

tua dan kreativitas anak di Desa Bontongan, setelah data ditabulasi, diskor dan 

dianalis sehingga diperoleh nilai. Terdapat 4 jawaban alternatif dan skor tertinggi 4 

dan skor terendah 1. Variabel pola asuh di bagi menjadi tiga macam yakni pola asuh 

otoriter, pola asuh demokratis dan pola asuh permisif, sedangkan variabel kreativitas 

anak hanya satu. 

a) Pola Asuh Otoriter 

Data indikator pola asuh otoriter yang diperoleh melalui kuesioner yang 

terdiri dari 16 item pertanyaan dengan jumlah responden 38 orang tua anak di Desa 

Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Data indikator pola asuh otoriter 

di peroleh skor tertinggi 64,00 dan skor terendah 16,00. Hasil analisis Mean (M) 

sebesar 47,00, Median (Me) sebesar 56,00, Modus (Mo) 58,00 dan Standar Deviasi 

sebesar 15,34. 

Menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus jumlah kelas = 1 + 3,3 

log n. dimana n adalah jumlah sampel penelitian atau responden, diketahui n = 38 

sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3,3 log 38 = 6,2 jadi ada 6 kelas interval. 
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Rentang data dihitung dengan rumus nilai tertinggi – nilai terendah, diperoleh rentang 

data sebesar 64,00 – 16 = 48, sedangkan panjang kelas dihitung dengan rumus  

(rentang)/K = (48)/6 = 8. Distribusi frekuensi indikator pola asuh otoriter dapat diliat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Indikator Pola Asuh Otoriter 

Nilai Frekuensi 

16 – 23 2 

24 – 31 6 

32 – 39 4 

40 – 47 5 

48 – 55 4 

56 – 63 16 

Penentukan kecenderungan kategori untuk pola asuh otoriter, dicari melalui 

nilai rata-rata ideal (Mi) dengan rumus Mi =   ⁄  (Xmak + Xmin) dan mencari nilai 

standar deviasi ideal (SDi) dengan rumus =   ⁄  (Xmak – Xmin). Berdasarkan acuan 

norma di atas mean ideal indikator pola asuh otoriter adalah 40 dan standar diviasi 

ideal adalah 8. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat di buat tabel distribusi 

kencenderungan yang bisa di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 

Distribusi Kecenderungan Indikator Variabel Pola Asuh Otoriter 

No Skor Frekuensi Kategori 

Frekuensi % 

1 X ≥ 48,00 26 68,4% Tinggi 

2 32,00 ≤ X < 48,00 2 5,3% Sedang 

3 X < 32,00 10 26,3% Rendah 
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 Total 38 100%  

Berdasarkan tabel di atas frekuensi indikator pola asuh otoriter, orang tua 

anak di Desa Bontongan pada kategori tinggi sebanyak 26 orang (68,4%), dan 

frekuensi sedang sebanyak 2 orang (5,3%), jadi dapat di simpulkan bahwa 

kecenderungan indikator pola otoriter orang tua anak di Desa Bontongan Kecamatan 

Baraka Kabupaten Enrekang berada pada kategori tinggi yaitu 26 orang (68,4%).   

b) Pola Asuh Demokratis 

Data indikator pola asuh demokratis diperoleh melalui kuesioner yang terdiri 

dari 16 item pertanyaan dengan jumlah responden 38 orang tua anak di Desa 

Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Data indikator pola asuh 

demokratis, diperoleh skor tertinggi 64,00 dan skor terendah 16,00. Hasil analisis 

Mean (M) sebesar 46,39, Median (Me) sebesar 55,00, Modus (Mo) sebesar 55,00 dan 

Standar Deviasi 14,00. 

Menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus jumlah kelas = 1 + 3,3 

log n, dimana n adalah jumlah sampel penelian atau responden, diketahui n = 38 

sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3,3 log 38 = 6,2 jadi ada 6 kelas interval. 

Rentang data dihitung dengan rumus nilai tertinggi – nilai terendah, diperoleh rentang 

data sebesar 64 – 16 = 48, sedangkan panjang interval dihitung dengan rumus 

(rentang)/K = (48)/6 = 8. Distribusi frekuensi indikator pola asuh demokratis dapat di 

lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Pola Asuh Demokratis 

Nilai Frekuensi 

16 – 23 2 

24 – 31 6 
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32 – 39 3 

40 – 47 8 

48 – 55 16 

56 – 63 2 

Penentuaan kecenderungan kategori untuk pola asuh demokratis, dicari 

melalui nilai rata-rata ideal (Mi) dengan rumus Mi =   ⁄  (Xmak + Xmin) dan 

mencari nilai standar deviasi ideal (SDi) dengan rumus SDi =   ⁄  (Xmak – Xmin). 

Berdasarkan acuan norma di atas, mean ideal indikator pola asuh demokratis adalah 

40 dan standar deviasi ideal adalah 8. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat 

tabel distribusi kecenderungan yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4 

Distribusi Kecenderungan Indikator Variabel Pola Asuh Demokratis 

No Skor Frekuensi Kategori 

Frekuensi % 

1 X ≥ 48,00 25 66% Tinggi 

2 32,00 ≤ X < 48,00 3 8% Sedang 

3 X < 32,00 10 26% Rendah 

 Total 38 100%  

Berdasarkan tabel di atas frekuensi indikator pola asuh demokratis orang tua 

anak di Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang pada kategori 

tinggi sebanyak 25 orang (66%), dan frekuensi rendah sebanyak 10 orang (26%), jadi 

dapat disimpulkan bahwa kecenderungan indikator pola asuh demokratis orang tua 

anak di Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang berada pada 

kategori tinggi yaitu sebanyak 25 orang (66%). 

c) Pola Asuh Permisif  
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Data indikator pola asuh permisif diperoleh melaui kuesioner yang terdiri dari 

16 item pertayaan dengan jumlah responden 38 orang tua anak di Desa Bontongan 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Data indikator pola asuh permisif diperoleh 

skor tertinggi 64,00 dan skor terendah 16,00. Hasil analisis Mean (M) sebesar 45,00, 

Median (Me) sebesar 53,00, Modus (Mo) sebesar 53,00 dan Standar Deviasi 14,00. 

Menentukan jumlah kelas interval yaitu digunakan rumus jumlah kelas = 1 + 

3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel penelitian atau responden, diketahui n = 38, 

sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3,3 log 38 = 6,2 jadi ada 6 kelas interval. 

Rentang data dihitung dengan rumus nilai tertinggi – nilai terendah, diperoleh rentang 

data sebesar 64,00 – 16,00 = 48, sedangkan panjang interval dihitung dengan rumus 

(rentang)/K = (48)/6 = 8. Distribusi frekuensi indikator pola asuh permisif dapat di 

lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

 Distribusi frekuensi indikator Pola Asuh Permisif  

Nilai Frekuensi 

16 – 23 1 

24 – 31 9 

32 – 39 3 

40 – 47 6 

48 – 55 16 

56 – 63 1 

Penentuan kecenderungan kategori untuk pola asuh permisif, dicari melalui 

nilai rata-rata ideal (Mi) dengan rumus Mi =   ⁄  (Xmak + Xmin) dan mencari nilai 

standar deviasi ideal dengan rumus SDi =   ⁄  (Xmak – Xmin). Berdasarkan acuan 

norma di atas mean ideal indikator pola asuh permisif adalah 40 dan standar deviasi 
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ideal adalah 8. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi 

kecenderungan yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.6 

Distribusi Kecenderungan Indikator Variabel Pola Asuh Permisif 

No Skor Frekuensi Kategori 

Frekuensi % 

1 X ≥ 48,00 25 66% Tinggi 

2 32,00 ≤ X < 48,00 1 3% Sedang 

3 X< 32,00 12 31% Rendah 

 Total 38 100%  

Berdasarkan tabel di atas frekuensi indikator pola  asuh permisif orang tua 

anak di Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang pada kategori 

tinggi sebanyak 25 orang (66%), dan frekuensi ada kategori rendah sebanyak 12 

orang (31%), jadi dapat disimpulkan kecenderungan indikator pola asuh permisif 

berada pada kategori tinggi yaitu 25 orang (66%). 

Berdasarkan distribusi kecenderuang indikator ketiga variabel pola asuh orang 

tua di atas, diketahui frekuensi indikator pola asuh orang tua dominan yang 

diterapkan di Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu pola 

asuh otoriter sebanyak 26 orang (68,4%). 

d) Kreativitas anak  

Data intikator kreativitas anak diperoleh melalui kuesioner yang terdiri dari 16 

item pertayaan dengan jumlah responden 38 orang tua anak di Desa Bontongan. Data 

indikator kreativitas anak diperoleh skor tertinggi 64,00 dan skor terendah 16,00. 

Hasil analisis Mean (M) sebesar 47,38, Median (Me) sebesar 57,00, Modus (Mo) 

57,00 dan Standar Deviasi 15,15. 
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Menentukan jumlah kelas interval yaitu digunakan rumus jumlah kelas = 1 + 

3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel penelitian atau responden, diketahui n = 38, 

sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3,3 log 38 = 6,2 jadi ada 6 kelas interval. 

Rentang data dihitung dengan rumus nilai tertinggi – nilai terendah, diperoleh rentang 

data sebesar 64,00 – 16,00 = 48, sedangkan panjang interval dihitung dengan rumus 

(rentang)/K = (48)/6 = 8. Distribusi frekuensi indikator kreativitas anak dapat di lihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Indikator Kreativitas Anak 

Nilai Frekuensi 

16 – 23 1 

24 – 31 8 

32 – 39 6 

40 – 47 4 

48 – 55 2 

56 – 63 16 

Penentuan kecenderungan kategori untuk kreativitas anak, dicari melalui nilai 

rata-rata ideal (Mi) dengan rumus Mi =   ⁄  (Xmak + Xmin) dan mencari nilai 

standar deviasi ideal (SDi) dengan rumus SDi =   ⁄  (Xmak – Xmin). Berdasrkan 

acuan norma tersebut dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan yang dapat di lihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8 

Distribusi Kecenderungan Indikator Variabel Kreativitas Anak 

No Skor Frekuensi Kategori 

Frekuensi % 

1 X ≥ 48,00 19 50% Tinggi 
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2 32,00 ≤ X < 48,00 10 26% Sedang 

3 X < 32,00 9 24% Rendah 

 Total 38 100%  

Berdasarkan tabel di atas frekuensi indikator kreativitas anak di Desa 

Bontongan pada kategori tinggi sebanyak 19 orang (%), frekuensi sedang sebanyak 

10 orang (%) dan frekuensi rendah sebanyak 9 orang (%), jadi dapat disimpulkan 

bahwa kecenderungan indikator kreativitas anak di Desa Bontongan Kecamatan 

Baraka Kabupaten Enrekang berada pada kategori tinggi yaitu 19 orang (%).  

2. Analisis Regresi Linear Sederhana 

a. Uji Normalitas  

Hasil uji normalitas dengan menggunakan bantuan SPSS v. 21.0 sebagai 

berikut: 

 Tabel 4.9  

Hasil Uji Normalitas 

Variabel K–S Z Sig Keterangan 

Pola Asuh Orang Tua 0,889 0,409 Normal  

Kreativitas Anak  0,909 0,380 Normal  

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas variabel penelitian menunjukkan 

bahwa variabel tersebut mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (p > 

0,005), maka dapat disimpulkan variabel penelitian ini berdistribusi normal. 

b. Uji Linearitas  

Hasil uji linearitas dengan menggunakan bantuan SPSS v. 21.0 sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Linearitas 

Berdasarkan hasil uji linearitas di atas variabel penelitian menunjukkan bahwa 

semua variabel mempunyai nilai linearity lebih kecil dari 0.005, maka dapat 

disimpulkan semua variabel penelitian ini berdistribusi normal. 

c. Uji Hipotesis 

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan bantuan SPSS v.21.0 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Hipotesis 

Variabel R    Signifikansi Keterangan  

Pola Asuh Otoriter – 

Kreativitas Anak 

0,882 0,894 0,004 Terdapat Pengaruh  

Pola Asuh Demokratis 

– Kreativitas Anak 

0,882 0,894 0,005 Terdapat Pengaruh  

Variabel F Hitung F Tabel Signifikansi Keterangan 

Pola Asuh 

Otoriter – 

Kreativitas Anak 

14,866 4,11 0,000 Linear 

Pola Asuh 

Demokratis – 

Kreativitas Anak 

14,866 4,11 0,000 Linear 

Pola Asuh 

Permisif – 

Kreativitas Anak 

2,509 4,11 0,000 Linear 
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Pola Asuh Permisf – 

Kreativitas Anak 

0,882 0,894 0,000 Terdapat Pengaruh 

Pola Asuh – 

Kreativitas Anak 

0,882 0,894 0,000 Terdapat Pengaruh  

Sebelum mengambil kesimpulan terlebih dahulu melihat perumusan hipotesis 

dari penelitian ini, perumusan t hitung dan t table sebagai berikut: 

1) Perumusan Hipotesis  

Ha : Menerima hipotesis alternative (Ha), artinya terdapat pengaruh pola asuh 

orang tua terhadap kreativitas anak di Desa Bontongan Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang. 

2) Adapun t tabel dengan taraf signifikansi 5% dengan N=38, maka t tabel 

sebagai berikut: 

df  = n-k 

= 38-2 

= 2.02809 

Maka diperoleh nilai t tabel sebesar 2.02809 

3) Hasil t hitung berdasarkan pada tabel di atas  

a. Pola Asuh Otoriter – Kreativitas Anak  

Variabel pola asuh otoriter terhadap kreativitas anak, diperoleh 

nilai t hitung sebesar 3.073 sehingga dapat dinyatakan nilai t hitung lebih 

besar dibandingkan nilai t tabel yaitu 2.02809 (t hitung > t tabel). 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada t tabel di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga Ha diterima 

dan Ho di tolak, artinya terdapat pengaruh pola asuh otoriter (X) terhadap 
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kreativitas anak (Y) di Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten 

Enrekang.  

b. Pola Asuh Demokratis – Kreativitas Anak  

Variabel pola asuh demokratis terhadap kreativitas anak diperoleh 

nilai t hitung sebesar 3.010 sehingga dapat dinyatakan nilai t hitung lebih 

besar dibandingkan nilai t tabel yaitu 2.02809 (t hitung > t tabel). 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga Ha diterima dan Ho di 

tolak, artinya terdapat pengaruh pola asuh demokratis (X) terhadap 

kreativitas anak (Y) di Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten 

Enrekang.  

c. Pola Asuh Permisif – Kreativitas Anak 

Variabel pola asuh permisif terhadap kreativitas anak diperoleh 

nilai t hitung sebesar 4.549 sehingga dapat dinyatakan nilai t hitung lebih 

besar dibandingkan nilai t tabel yaitu 2.02809 (t hitung > t tabel). 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada t tabel di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga Ha diterima 

dan Ho di tolak, artinya terdapat pengaruh pola asuh permisif (X) terhadap 

kreativitas anak (Y) di Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten 

Enrekang.   

d. Pola Asuh – Kreativitas Anak 

Variabel pola asuh  terhadap kreativitas anak diperoleh nilai t 

hitung sebesar 3.881 sehingga dinyatakan nilai t hitung lebih besar 

dibandingkan nilai t tabel yaitu 2.02809 (t hitung > t tabel). Berdasarkan 
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hasil uji hipotesis pada t tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa t 

hitung lebih besar dari t tebel, sehingga Ha diterima dan Ho di tolak, 

artinya terdapat pengaruh pola asuh (X) terhadap kreativitas anak (Y) di 

Desa Bontongan Kecamatan Bakara Kabupaten Enrekang.   

Selain itu pada tabel di atas diperoleh nilai R square dari pola asuh orang tua 

(X) terhadap kreativitas anak (Y) sebesar 0,894 yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 89,4%, untuk 

mengetahui kategori besarnya pengaruh tersebut dapat dilihat berdasarkan interval 

berikut ini:  

0,00 – 0,199 = Sangat Rendah  

0,20 – 0,399 = Rendah  

0,40 – 0,599 = Sedang  

0,60 – 0,799 = Kuat  

0,80 – 1,000 = Sangat Kuat 

Berdasarkan interval di atas nilai R square 0,894 berada pada nilai 0,80 – 

1,000 artinya pada kategori sangat kuat.  
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B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara pola asuh orang tua dan kreativitas anak di Desa Bontongan 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, jadi kreativitas anak juga ditentukan oleh 

baik tidaknya pola asuh orang tua. Salah satu faktor yang mempengaruhi kreativitas 

anak di antaranya pola asuh orang tua.  

Menurut Aeni Rahmawati pola asuh merupakan perlakuan dari orang tua 

dalam memberikan perlindungan dan pendidikan pada anak dalam kehidupan sehari-

hari, serta bagaimana sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak. Anak usia dini 

memerlukan perlakuan dan perhatian yang baik dari orang tua terlebih usinya yang 

masih dini.
27

 Pola asuh orang tua yang baik akan sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan anak, jadi orang tua mesti memberikan pengasuhan terhadap anak 

dengan penuh kasih yang dimulai sejak usia dini.   

Pola asuh merupakan interaksi antara orang dan anak atau cara orang tua 

dalam mengasuh anaknya yang dilakukana dalam keluarga, memberikan bimbingan, 

mendidik, memberikan arahan, melindungi dan untuk mendorong pertumbuhan dan 

perkembangan anak.
28

 Pola asuh orang tua terbagi menjadi tiga yaitu pola asuh 

otoriter, pola asuh demokratis dan pola asuh permisif. Segala perlakuaan orang tua 

terhadap anak secara tidak sadar anak akan meniru atau mengikuti apa yang pernah 

dia dapatkan.  
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Aeni Rahmawati, Program Parenting pada Pendidikan Anak Usia Dini, (Bandung: 

LovRinz Publishing, 2022), h. 42. 

28
Aisyah, “Pengaruh Pola Asuh Tua Terhadap Tinggakat Angresivitas Anak”, Jurnal 
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Menurut Miftakhudin terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh 

orang tau di antaranya faktor tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, kepribadian 

orang tua, dan jumlah anak. Pendidikan orang tua menjadi salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi pola asuh orang tua, semakin tinggi tingkatan pendidikan yang 

dimiliki orang tua maka semakin banyak ilmu yang orang tua miliki begitupun 

sebaliknya.
29

 Faktor yang mempengarui pola asuh orang tua juga bisa dipengaruhi 

dari adanya hal yang bersifat internal (berasal dari diri) dan bersifat eksternal (berasal 

dari luar) hal ini menentukan pola asuh terhadap anak untuk mencapai tujuan agar 

sesuai norma yang berlaku. 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui pola asuh orang tua di Desa Bontongan 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang diperoleh hasil frekuensi untuk kategori pola 

asuh otoriter berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 26 orang (68,4%), pola asuh 

demokratis berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 25 orang (66%), dan untuk 

kategori pola permisif berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 25 orang (66%). 

Hasil kategori pola asuh dominan yang diterapkan oleh orang tua anak di Desa 

Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu pola asuh otoriter sebanyak 

26 orang (68,4%). Hasil penelitian menunjukkan pola asuh yang diberikan pada anak 

itu sebagian tinggi. 

Pola asuh berkaitan dengan perlakuan orang tua kepada anaknya, kehangatan 

dalam mengasuh dan menjalin hubungan interpersonal dengan anak. Hal ini 

merupakan bentuk pola asuh yang baik dan jika pola asuh tidak baik berarti tidak 

sesuai dengan kehangatan dalam mengasuh dan menjalin hubungan interpersonal 
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dengan anak. Pola asuh besar kaitannya dengan perkembangan anak terutama 

kreativitas anak. 

Kreativitas anak merupakan kemampuan anak untuk melahirkan sesuatu yang 

baru, barupa gagasan yang nyata, baik dalam karya baru maupun kombinasi apa yang 

sudah ada sebelumnya.
30

 Pola asuh kreativitas merupakan perubahan sikap dan 

perilaku orang tua dalam hal memberikan kepercayaan, mengajarkan inisiatif, 

mandiri, memberikan kasih sayang, dan sebagainya dan semuanya berhubungan 

dengan keadaan ibu dalam hal kemampuan, kesehatan fisik dan mental.   

Berdasarkan hasil analisis, diketahui Kreativitas anak di Desa Bontongan 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang diperoleh hasil frekuensi untuk kategori 

tinggi yaitu 19 orang (50%), frekuensi untuk kategori sedang sebanyak 10 (26%) dan 

berada pada kategori rendah yaitu 9 orang (24%). Frekuensi terbanyak berada pada 

kategori tinggi sehingga dapat disimpulkan kreativitas anak di Desa Bontongan 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang sebagian tinggi. 

Kreativitas anak dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya yaitu pola asuh 

orang tua, jika pola asuh orang tua baik maka kreativitas anak diharapkan semakin 

baik. Kreativitas anak juga dipengaruhi oleh kedekatan emosi, suasana emosi yang 

mencerminkan rasa permusuhan atau perpisahan sangat menghambat perkembangan 

kreativitas anak, kebebasan dan respek, anak kreatif biasanya memiliki orang tua 

menghormatinya sebagai individu, mempercanyai kemampuan yang dimiliki serta 

memberikan kebebasan kepada anak tidak otoriter tidak selalu mengawasi atau terlalu 

membatasi kegiatan anak. Menghargai prestasi dan kreativitas anak juga merupakan 
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salah satu faktor yang mempengaruhi kreativitas anak.
31

 Lingkungan sosial juga 

merupakan faktor yang mempengaruhi kreativitas anak yaitu tidak adanya tekanan-

tekanan dari lingkungan sosial seperti pengawasan, penilaian, maupun pembatasan-

pembatasan dari pihak luar.  

Hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh hasil uji signifikansi p-value 

yatu, pola asuh otoriter terhadap kreativitas anak diperoleh nilai signifikansi p = 

0,004, pola asuh demokratis terhadap kreativitas anak diperoleh hasil signifikansi p = 

0,005, pola asuh permisif terhadap kreativitas anak diperoleh nilai signifikansi p = 

0,00, dan pola asuh orang tua terhadap kreativitas anak diperoleh nilai signifikansi p 

= 0,00. Berdasarkan hasil signifikansi p-value (<0,05) yang artinya Ha diterima dan 

Ho ditolak, dengan kata lain terdapat pengaruh pola asuh orang tua (X) terhadap 

kreativitas anak (Y) di Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 

Pola asuh orang tua adalah sikap orang tua dalam mendidik, membimbing, 

dan memberikan perhatian kepada anak. Pola asuh sangat berperan dalam 

perkembangan anak terutama dalam perkembangan kreativitas anak. Pola asuh orang 

tua merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kreativitas anak, jika pola asuh 

orang  baik maka kreativitas anak juga semakin baik. 

Pola asuh otoriter berpengaruh terhadap kreativitas anak karena pola asuh 

otoriter merupakan pola asuh dimana orang tua membatasi kegiatan anak serta sering 

memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orang tua) dan anak jarang diajak 

berkomunikasai. Orang tua menuntut tetapi tidak responsif, dan tidak memberikan 

anak pilihan. Contohnya saat anak ingin melakukan suatu kegiatan yang disukai, 

orang tua malah menyuruhnya untuk melakukan kegiatan lain yang sama sekali tidak 
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disukai anak. Anak menjadi pasif, kurang percaya diri, dan tidak memiliki 

keberanian, suasana dalam beraktivitas menjadi tidak nyaman membuat anak malas 

dan tidak tertarik untuk melakukan kegiatan apapun, sehingga anak cenderung 

memiliki kreativitas yang rendah. 

Pola asuh demokratis berpengaruh terhadap kreativitas anak karena pola asuh 

demokratis merupakan pola asuh yang memberikan kebebasan kepada anak tetapi 

tetap dalam control orang tua, tipe pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang 

paling baik digunakan oleh orang tua kepada anaknya. Jenis pengasuhan demokratis 

dalam pemberian tugas sangat baik karena orang tua tegas dalam menetapkan standar 

tetapi mereka menyayangi dan menerima tapi juga mereka meminta perilaku yang 

baik.  

Pola asuh permisif berpengaruh terhadap kreativitas anak karena pola asuh 

permisif merupakan pola asuh yang memberikan kebebasan kepada anak dan 

tuntunan yang rendah dengan sedikit aturan tetapi keterlibatan dalam memenuhi 

kebutuhan anak sangat tinggi. Jenis pengasuhan permisif dalam pemberian tugas 

dapat berdampak pada anak menjadi kurang mandiri, sangat menuntut, kurang 

disiplin, dan control dalam pengerjaan tugas pada anak cenderung menuruti kemauan 

anak, sehingga anak memilih-milih tugas yang mau dikerjakan. 

Pola asuh orang tua berpengaruh terhadap kreativitas anak karena pola asuh 

orang tua merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, dimana 

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

peraturan pada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua 

menunjukkan otoritas dan cara orang tua memberikan perhatian dan tanggapan 

terhadap keinginan anak, sehingga beberapa sikap orang tua yang diterapkan 
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membuat anak merasa terbebani sehingga anak malas melakukan aktivitas dan kurang 

keberanian. Dilihat dari hasil penelitian nilai R square pola asuh orang tua terhadap 

kreativitas anak yaitu 0,894 berada pada nilai 0,80 – 1,000 yang berada pada kategori 

sangat kuat, dapat diartikan bahwa pola asuh orang tua memberikan sumbangan yang 

mempengaruhi kreativitas anak yaitu 89,4%. 

Pola asuh yang baik akan membuat anak memiliki sikap dan yang terpenting 

adalah anak memiliki rasa ingin tau luar biasa sehingga anak dapat membuat hal-hal 

yang baru dan unik. Peran orang tua bagi anak sangat penting, karena masa kanak-

kanak merupakan masa emas tumbuh kembang anak harus dijaga dengan baik. Pola 

asuh orang tua sangat menentukan kreativitas anak di masa depan oleh karena itu rasa 

percaya mempercayai dengan orang lain, rasa mandiri, dan mengembangkan inisiatif 

anak harus ditanamkan, dipupuk atau diajarkan kepada anak sejak dini, agar anak 

tidak menderita kurang percaya diri pada orang lain, menjadi pemalu, dan kurang 

inisiatif. 

Orang tua juga harus perlu memberikan perhatiaan yang khusus kepada anak 

yaitu memberikan waktu yang cukup untuk anak, orang tua yang memiliki pola asuh 

yang lebih baik, maka anak tidak akan kurang rasa percaya diri dan kreativitas anak 

akan berkembang dengan baik, namun sebaliknya jika pola asuh orang tua terutama 

ibu yang memiliki peran penting tidak optimal maka anak akan mengalami 

kegagalan, kurang percaya diri dan kurang inisiatif, maka dari itu pentingnya pola 

asuh dalam kreativitas anak agar masalah-masalah kreativitas anak dapat diselesaikan 

dan perkembangan kreativitas anak menjadi baik agar terbentuknya generasi yang 

baik sejak dini, dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. 
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Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak hanya dari rasa percaya diri dan 

inisiatif tetapi kasih sayang, kenyamanan dan perhatian juga dapat membuat anak 

berkembang dengan baik. Anak yang kurang percaya diri membutuhkan kasih 

sayang, jika orang tuanya acuh maka anak akan merasa tidak diperhatikan sehingga 

anak akan merasa tidak aman. Bila orang tua bekerja dan anak diasuh oleh orang lain 

maka hubungan orang tua dengan anak menjadi kurang erat karena orang tua tidak 

bisa sepenuhnya bersama dengan anak. 

Terdapat hubungan pola asuh dengan perkembangan anak, karena pola asuh 

orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dan anak dalam 

berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan pengasuhan dalam memberikan 

pengasuhan, orang tua akan memberikan perhatian, peraturan, disiplin, hadiah dan 

hukuman, serta tanggapan terhadap keinginan anaknya
32

. Sikap, perilaku dan 

kebiasaan orang tua selalu dilihat oleh anak yang kemudian secara tidak sadar akan 

ditiru kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Heri Susanto, bahwa pola asuh 

orang tua sangat berpengaruh pada perkembang kreativitas anak. Pola asuh yang 

digunakan diantaranya yaitu pola asuh otoriter dan demokratis, pemilihan pola asuh 

yang digunakan oleh orang tua berpengaruh besar pada perkembangan anak. Baik 

dari pola asuh demokratis maupun otoriter, masing-masing memiliki kelebihan dan 

kekurangan sehingga harus tepat dalam memilihnya. Selain pola asuh yang 

diterapkan, pemberian penghargaan juga dapat mengembangkan kreativitas anak. 

Memberikan pujian pada hasil kreativitas anak maka akan semakin ingin mencoba 

untuk lebih baik dan menghasilkan hal-hal baru. 
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Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bontongan mengenai pengaruh pola asuh 

orang tua terhadap kreativitas anak usia 5-6 tahun di Desa Bontongan Kecamatan 

Baraka Kabupaten Enrekang dengan jumlah responden 38 orang tua, menunjukkan 

bahwa sebagian responden atau orang tua anak di Desa Bontongan Kecamatan 

Baraka Kabupaten Enrekang memiliki pola asuh otoriter tinggi. Hal ini berarti 

kreativitas anak ditentukan oleh baik tidaknya pola asuh orang tua, sehingga sebagian 

anak memiliki kreativitas tinggi. Hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap kreativitas anak di Desa Bontongan 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 

 



 

67 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan bab sebelumnya maka dapat 

ditarik kesimpulan: 

1. Pola asuh orang tua di Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten 

Enrekang, pola asuh otoriter orang tua anak di Desa Bontongan berada pada 

kategori tinggi yaitu 26 orang (68,4%), frekuensi pola asuh demokratis berada 

pada kategori tinggi yaitu 25 orang (66%), dan frekuensi pola asuh permisif 

berada pada kategori tinggi yaitu 25 orang (66%). Hasil kategorisasi pola asuh 

dominan orang tua yang diterapkan adalah pola asuh otoriter yaitu 26 orang 

(68,4%). 

2. Kreativitas anak di Desa Bontongan, terdapat 19 anak (50%) yang memiliki 

kreativitas tinggi, dan 10 anak (26%) yang memiliki kreativitas sedang dan 9 

anak (24%) yang memilki kreativitas rendah, dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas anak di Desa Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang 

berada pada kategori tinggi. 

3. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kreativitas Anak di Desa 

Bontongan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, hasil signifikansi p-

value, pola asuh otoriter terhadap kreativitas anak diperoleh hasil signifikansi 

p = 0,004, pola asuh demokratis terhadap kreativitas anak diperoleh hasil 

signifikansi p = 0,005, pola asuh permisif terhadap kreativitas anak diperoleh 

hasil signifikansi p = 0,000, dan hasil signifikansi pola asuh orang tua 

terhadap kreativitas anak diperoleh hasil signifikansi p = 0,000. Hubungan 
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pola asuh orang tua terhadap kreativitas anak diperoleh nilai R = 0,882. 

Pengaruh pola orang tua terhadap kreativitas anak diperoleh nilai    = 0,894 

(89,4 %). Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap kreativitas anak. 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi dalam penelitian ini membuktikan bahwa pola asuh orang tua 

mempengaruhi kreativitas anak. Pola asuh demokratis dapat meningkatkan kreativitas 

anak, sedangkan pola asuh otoriter dan permisif menurunkan kreativitas anak. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi pola asuh otoriter paling 

tinggi dibanding pola asuh demokratis dan permisif, maka dari itu orang tua harus 

memberikan bimbingan, perhatian, kasih sayang, perlindungan, memberikan 

kepercayaan, memuji dan menghargai hasil karya yang dibuat oleh anak. Pola asuh 

yang baik dari orang tua sangat bermanfaat bagi perkembangan anak sehingga 

menurunkan kegagalan dalam berkreativitas. 
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 UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

SKALA POLA ASUH ORANG TUA (X) DAN 

KREATIVITAS ANAK (Y) 

A. Pola Asuh Orang Tua dan Kreativitas Anak 

1. Pola Asuh Otoriter 

Correlations 

 
X1.

1 

X1.

2 

X1.

3 

X1.

4 

X1.

4 

X1.

6 

X1.

7 

X1.

8 

X1.

9 

X1.

10 

X1.

11 

X1.

12 

X1.

13 

X1.

14 

X1.

15 

X1.

16 

PA  

Otoriter 

X1.1 

Pearson 

Correlation 

1 .846

**
 

.892

**
 

.757

**
 

.912

**
 

.796

**
 

.771

**
 

.877

**
 

.777

**
 

.757

**
 

.790

**
 

.736

**
 

.853

**
 

.816

**
 

.775

**
 

.759

**
 

.883
**
 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X1.2 

Pearson 

Correlation 

.846

**
 

1 .825

**
 

.901

**
 

.802

**
 

.882

**
 

.941

**
 

.795

**
 

.868

**
 

.879

**
 

.881

**
 

.913

**
 

.935

**
 

.754

**
 

.775

**
 

.883

**
 

.947
**
 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X1.3 

Pearson 

Correlation 

.892

**
 

.825

**
 

1 .790

**
 

.863

**
 

.777

**
 

.797

**
 

.861

**
 

.760

**
 

.790

**
 

.772

**
 

.721

**
 

.872

**
 

.869

**
 

.800

**
 

.761

**
 

.886
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X1.4 

Pearson 

Correlation 

.757

**
 

.901

**
 

.790

**
 

1 .780

**
 

.890

**
 

.953

**
 

.775

**
 

.942

**
 

.931

**
 

.911

**
 

.899

**
 

.926

**
 

.819

**
 

.781

**
 

.895

**
 

.952
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X1.4 

Pearson 

Correlation 

.912

**
 

.802

**
 

.863

**
 

.780

**
 

1 .801

**
 

.752

**
 

.888

**
 

.770

**
 

.810

**
 

.792

**
 

.789

**
 

.823

**
 

.805

**
 

.799

**
 

.749

**
 

.883
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X1.6 

Pearson 

Correlation 

.796

**
 

.882

**
 

.777

**
 

.890

**
 

.801

**
 

1 .847

**
 

.879

**
 

.901

**
 

.957

**
 

.936

**
 

.922

**
 

.907

**
 

.784

**
 

.804

**
 

.872

**
 

.949
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X1.7 

Pearson 

Correlation 

.771

**
 

.941

**
 

.797

**
 

.953

**
 

.752

**
 

.847

**
 

1 .716

**
 

.901

**
 

.889

**
 

.848

**
 

.897

**
 

.937

**
 

.765

**
 

.755

**
 

.901

**
 

.935
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
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X1.8 

Pearson 

Correlation 

.877

**
 

.795

**
 

.861

**
 

.775

**
 

.888

**
 

.879

**
 

.716

**
 

1 .737

**
 

.834

**
 

.787

**
 

.809

**
 

.843

**
 

.892

**
 

.845

**
 

.688

**
 

.887
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X1.9 

Pearson 

Correlation 

.777

**
 

.868

**
 

.760

**
 

.942

**
 

.770

**
 

.901

**
 

.901

**
 

.737

**
 

1 .919

**
 

.944

**
 

.841

**
 

.876

**
 

.776

**
 

.801

**
 

.928

**
 

.938
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X1.10 

Pearson 

Correlation 

.757

**
 

.879

**
 

.790

**
 

.931

**
 

.810

**
 

.957

**
 

.889

**
 

.834

**
 

.919

**
 

1 .911

**
 

.922

**
 

.946

**
 

.819

**
 

.812

**
 

.895

**
 

.958
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X1.11 

Pearson 

Correlation 

.790

**
 

.881

**
 

.772

**
 

.911

**
 

.792

**
 

.936

**
 

.848

**
 

.787

**
 

.944

**
 

.911

**
 

1 .834

**
 

.866

**
 

.771

**
 

.824

**
 

.953

**
 

.942
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X1.12 

Pearson 

Correlation 

.736

**
 

.913

**
 

.721

**
 

.899

**
 

.789

**
 

.922

**
 

.897

**
 

.809

**
 

.841

**
 

.922

**
 

.834

**
 

1 .898

**
 

.711

**
 

.728

**
 

.801

**
 

.916
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X1.13 

Pearson 

Correlation 

.853

**
 

.935

**
 

.872

**
 

.926

**
 

.823

**
 

.907

**
 

.937

**
 

.843

**
 

.876

**
 

.946

**
 

.866

**
 

.898

**
 

1 .859

**
 

.801

**
 

.881

**
 

.968
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X1.14 

Pearson 

Correlation 

.816

**
 

.754

**
 

.869

**
 

.819

**
 

.805

**
 

.784

**
 

.765

**
 

.892

**
 

.776

**
 

.819

**
 

.771

**
 

.711

**
 

.859

**
 

1 .920

**
 

.737

**
 

.879
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X1.15 

Pearson 

Correlation 

.775

**
 

.775

**
 

.800

**
 

.781

**
 

.799

**
 

.804

**
 

.755

**
 

.845

**
 

.801

**
 

.812

**
 

.824

**
 

.728

**
 

.801

**
 

.920

**
 

1 .807

**
 

.876
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X1.16 

Pearson 

Correlation 

.759

**
 

.883

**
 

.761

**
 

.895

**
 

.749

**
 

.872

**
 

.901

**
 

.688

**
 

.928

**
 

.895

**
 

.953

**
 

.801

**
 

.881

**
 

.737

**
 

.807

**
 

1 .924
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
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PA  

Otoriter 

Pearson 

Correlation 

.883

**
 

.947

**
 

.886

**
 

.952

**
 

.883

**
 

.949

**
 

.935

**
 

.887

**
 

.938

**
 

.958

**
 

.942

**
 

.916

**
 

.968

**
 

.879

**
 

.876

**
 

.924

**
 

1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

2. Pola Asuh Demokratis 

Correlations 

 
X2.

1 

X2.

2 

X2.

3 

X2.

4 

X2.

5 

X2.

6 

X2.

7 

X2.

8 

X2.

9 

X2.

10 

X2.

11 

X2.

12 

X2.

13 

X2.

14 

X2.

15 

X2.

16 

PA 

Demokratif 

X2.1 

Pearson 

Correlation 

1 .925

**
 

.877

**
 

.517

**
 

.692

**
 

.883

**
 

.779

**
 

.721

**
 

.448

**
 

.620

**
 

.659

**
 

.616

**
 

.673

**
 

.685

**
 

.650

**
 

.642

**
 

.796
**
 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .005 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.2 

Pearson 

Correlation 

.925

**
 

1 .840

**
 

.440

**
 

.702

**
 

.880

**
 

.774

**
 

.657

**
 

.493

**
 

.530

**
 

.632

**
 

.646

**
 

.645

**
 

.620

**
 

.584

**
 

.640

**
 

.770
**
 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .006 .000 .000 .000 .000 .002 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.3 

Pearson 

Correlation 

.877

**
 

.840

**
 

1 .663

**
 

.692

**
 

.803

**
 

.779

**
 

.756

**
 

.508

**
 

.691

**
 

.723

**
 

.679

**
 

.646

**
 

.792

**
 

.685

**
 

.615

**
 

.822
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.4 

Pearson 

Correlation 

.517

**
 

.440

**
 

.663

**
 

1 .657

**
 

.477

**
 

.784

**
 

.859

**
 

.823

**
 

.914

**
 

.789

**
 

.793

**
 

.751

**
 

.859

**
 

.922

**
 

.778

**
 

.865
**
 

Sig. (2-tailed) .001 .006 .000 
 

.000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.4 

Pearson 

Correlation 

.692

**
 

.702

**
 

.692

**
 

.657

**
 

1 .684

**
 

.809

**
 

.779

**
 

.775

**
 

.585

**
 

.885

**
 

.863

**
 

.770

**
 

.779

**
 

.693

**
 

.754

**
 

.868
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.6 

Pearson 

Correlation 

.883

**
 

.880

**
 

.803

**
 

.477

**
 

.684

**
 

1 .774

**
 

.712

**
 

.494

**
 

.620

**
 

.650

**
 

.604

**
 

.709

**
 

.643

**
 

.609

**
 

.601

**
 

.781
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .002 .000 
 

.000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
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X2.7 

Pearson 

Correlation 

.779

**
 

.774

**
 

.779

**
 

.784

**
 

.809

**
 

.774

**
 

1 .810

**
 

.873

**
 

.805

**
 

.925

**
 

.909

**
 

.947

**
 

.756

**
 

.810

**
 

.941

**
 

.968
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.8 

Pearson 

Correlation 

.721

**
 

.657

**
 

.756

**
 

.859

**
 

.779

**
 

.712

**
 

.810

**
 

1 .749

**
 

.837

**
 

.737

**
 

.769

**
 

.730

**
 

.877

**
 

.877

**
 

.709

**
 

.893
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.9 

Pearson 

Correlation 

.448

**
 

.493

**
 

.508

**
 

.823

**
 

.775

**
 

.494

**
 

.873

**
 

.749

**
 

1 .766

**
 

.882

**
 

.901

**
 

.891

**
 

.698

**
 

.775

**
 

.904

**
 

.874
**
 

Sig. (2-tailed) .005 .002 .001 .000 .000 .002 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.10 

Pearson 

Correlation 

.620

**
 

.530

**
 

.691

**
 

.914

**
 

.585

**
 

.620

**
 

.805

**
 

.837

**
 

.766

**
 

1 .745

**
 

.726

**
 

.808

**
 

.867

**
 

.928

**
 

.767

**
 

.874
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.11 

Pearson 

Correlation 

.659

**
 

.632

**
 

.723

**
 

.789

**
 

.885

**
 

.650

**
 

.925

**
 

.737

**
 

.882

**
 

.745

**
 

1 .927

**
 

.926

**
 

.792

**
 

.765

**
 

.917

**
 

.936
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.12 

Pearson 

Correlation 

.616

**
 

.646

**
 

.679

**
 

.793

**
 

.863

**
 

.604

**
 

.909

**
 

.769

**
 

.901

**
 

.726

**
 

.927

**
 

1 .882

**
 

.742

**
 

.742

**
 

.871

**
 

.915
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.13 

Pearson 

Correlation 

.673

**
 

.645

**
 

.646

**
 

.751

**
 

.770

**
 

.709

**
 

.947

**
 

.730

**
 

.891

**
 

.808

**
 

.926

**
 

.882

**
 

1 .707

**
 

.776

**
 

.929

**
 

.926
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.14 

Pearson 

Correlation 

.685

**
 

.620

**
 

.792

**
 

.859

**
 

.779

**
 

.643

**
 

.756

**
 

.877

**
 

.698

**
 

.867

**
 

.792

**
 

.742

**
 

.707

**
 

1 .877

**
 

.709

**
 

.881
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X2.15 

Pearson 

Correlation 

.650

**
 

.584

**
 

.685

**
 

.922

**
 

.693

**
 

.609

**
 

.810

**
 

.877

**
 

.775

**
 

.928

**
 

.765

**
 

.742

**
 

.776

**
 

.877

**
 

1 .804

**
 

.893
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
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X2.16 

Pearson 

Correlation 

.642

**
 

.640

**
 

.615

**
 

.778

**
 

.754

**
 

.601

**
 

.941

**
 

.709

**
 

.904

**
 

.767

**
 

.917

**
 

.871

**
 

.929

**
 

.709

**
 

.804

**
 

1 .912
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

PA 

Demo

kratis 

Pearson 

Correlation 

.796

**
 

.770

**
 

.822

**
 

.865

**
 

.868

**
 

.781

**
 

.968

**
 

.893

**
 

.874

**
 

.874

**
 

.936

**
 

.915

**
 

.926

**
 

.881

**
 

.893

**
 

.912

**
 

1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

3. Pola Asuh Permisif 

Correlations 

 
X3.

1 

X3.

2 

X3.

3 

X3.

4 

X3.

5 

X3.

6 

X3.

7 

X3.

8 

X3.

9 

X3.

10 

X3.

11 

X3.

12 

X3.

13 

X3.

14 

X3.

15 

X3.

16 

PA 

Permisif 

X3.1 

Pearson 

Correlation 

1 .753

**
 

.845

**
 

.804

**
 

.739

**
 

.775

**
 

.820

**
 

.912

**
 

.893

**
 

.744

**
 

.786

**
 

.849

**
 

.906

**
 

.912

**
 

.820

**
 

.768

**
 

.923
**
 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.2 

Pearson 

Correlation 

.753

**
 

1 .726

**
 

.872

**
 

.911

**
 

.939

**
 

.787

**
 

.701

**
 

.745

**
 

.878

**
 

.841

**
 

.746

**
 

.689

**
 

.717

**
 

.659

**
 

.902

**
 

.908
**
 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.3 

Pearson 

Correlation 

.845

**
 

.726

**
 

1 .878

**
 

.767

**
 

.696

**
 

.894

**
 

.845

**
 

.745

**
 

.711

**
 

.668

**
 

.620

**
 

.803

**
 

.912

**
 

.862

**
 

.796

**
 

.885
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.4 

Pearson 

Correlation 

.804

**
 

.872

**
 

.878

**
 

1 .835

**
 

.805

**
 

.855

**
 

.767

**
 

.739

**
 

.743

**
 

.825

**
 

.694

**
 

.769

**
 

.834

**
 

.790

**
 

.810

**
 

.908
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.5 

Pearson 

Correlation 

.739

**
 

.911

**
 

.767

**
 

.835

**
 

1 .909

**
 

.751

**
 

.762

**
 

.758

**
 

.883

**
 

.688

**
 

.703

**
 

.679

**
 

.752

**
 

.672

**
 

.930

**
 

.901
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
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X3.6 

Pearson 

Correlation 

.775

**
 

.939

**
 

.696

**
 

.805

**
 

.909

**
 

1 .783

**
 

.759

**
 

.835

**
 

.845

**
 

.782

**
 

.788

**
 

.757

**
 

.724

**
 

.667

**
 

.845

**
 

.910
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.7 

Pearson 

Correlation 

.820

**
 

.787

**
 

.894

**
 

.855

**
 

.751

**
 

.783

**
 

1 .852

**
 

.833

**
 

.697

**
 

.799

**
 

.720

**
 

.872

**
 

.854

**
 

.832

**
 

.750

**
 

.908
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.8 

Pearson 

Correlation 

.912

**
 

.701

**
 

.845

**
 

.767

**
 

.762

**
 

.759

**
 

.852

**
 

1 .941

**
 

.704

**
 

.763

**
 

.745

**
 

.918

**
 

.901

**
 

.802

**
 

.763

**
 

.910
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.9 

Pearson 

Correlation 

.893

**
 

.745

**
 

.745

**
 

.739

**
 

.758

**
 

.835

**
 

.833

**
 

.941

**
 

1 .713

**
 

.839

**
 

.855

**
 

.911

**
 

.848

**
 

.763

**
 

.733

**
 

.912
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.10 

Pearson 

Correlation 

.744

**
 

.878

**
 

.711

**
 

.743

**
 

.883

**
 

.845

**
 

.697

**
 

.704

**
 

.713

**
 

1 .682

**
 

.771

**
 

.710

**
 

.709

**
 

.720

**
 

.919

**
 

.876
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.11 

Pearson 

Correlation 

.786

**
 

.841

**
 

.668

**
 

.825

**
 

.688

**
 

.782

**
 

.799

**
 

.763

**
 

.839

**
 

.682

**
 

1 .793

**
 

.784

**
 

.718

**
 

.710

**
 

.717

**
 

.860
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.12 

Pearson 

Correlation 

.849

**
 

.746

**
 

.620

**
 

.694

**
 

.703

**
 

.788

**
 

.720

**
 

.745

**
 

.855

**
 

.771

**
 

.793

**
 

1 .810

**
 

.730

**
 

.709

**
 

.706

**
 

.850
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.13 

Pearson 

Correlation 

.906

**
 

.689

**
 

.803

**
 

.769

**
 

.679

**
 

.757

**
 

.872

**
 

.918

**
 

.911

**
 

.710

**
 

.784

**
 

.810

**
 

1 .880

**
 

.890

**
 

.703

**
 

.902
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.14 

Pearson 

Correlation 

.912

**
 

.717

**
 

.912

**
 

.834

**
 

.752

**
 

.724

**
 

.854

**
 

.901

**
 

.848

**
 

.709

**
 

.718

**
 

.730

**
 

.880

**
 

1 .852

**
 

.818

**
 

.912
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
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X3.15 

Pearson 

Correlation 

.820

**
 

.659

**
 

.862

**
 

.790

**
 

.672

**
 

.667

**
 

.832

**
 

.802

**
 

.763

**
 

.720

**
 

.710

**
 

.709

**
 

.890

**
 

.852

**
 

1 .732

**
 

.860
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

X3.16 

Pearson 

Correlation 

.768

**
 

.902

**
 

.796

**
 

.810

**
 

.930

**
 

.845

**
 

.750

**
 

.763

**
 

.733

**
 

.919

**
 

.717

**
 

.706

**
 

.703

**
 

.818

**
 

.732

**
 

1 .909
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

PA 

Permi

sif 

Pearson 

Correlation 

.923

**
 

.908

**
 

.885

**
 

.908

**
 

.901

**
 

.910

**
 

.908

**
 

.910

**
 

.912

**
 

.876

**
 

.860

**
 

.850

**
 

.902

**
 

.912

**
 

.860

**
 

.909

**
 

1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

4. Kreativitas Anak 

 

Correlations 

 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y. 

10 

Y. 

11 

Y. 

12 

Y.  

13 

Y. 

14 

Y. 

15 

Y. 

16 

Kreativitas 

Anak 

Y.1 

Pearson 

Correlation 

1 .367

*
 

.521

**
 

.301 .609

**
 

.413

**
 

.417

**
 

.340

*
 

.539

**
 

.480

**
 

.342

*
 

.575

**
 

.363

*
 

.388

*
 

.553

**
 

.510

**
 

.531
**
 

Sig. (2-tailed) 
 

.023 .001 .066 .000 .010 .009 .037 .000 .002 .036 .000 .025 .016 .000 .001 .001 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Y.2 

Pearson 

Correlation 

.367

*
 

1 .871

**
 

.806

**
 

.869

**
 

.899

**
 

.823

**
 

.906

**
 

.860

**
 

.804

**
 

.851

**
 

.875

**
 

.924

**
 

.785

**
 

.752

**
 

.631

**
 

.932
**
 

Sig. (2-tailed) .023 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Y.3 

Pearson 

Correlation 

.521

**
 

.871

**
 

1 .749

**
 

.910

**
 

.901

**
 

.808

**
 

.867

**
 

.899

**
 

.745

**
 

.828

**
 

.871

**
 

.907

**
 

.734

**
 

.777

**
 

.703

**
 

.933
**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Y.4 

Pearson 

Correlation 

.301 .806

**
 

.749

**
 

1 .694

**
 

.806

**
 

.759

**
 

.847

**
 

.674

**
 

.729

**
 

.814

**
 

.697

**
 

.769

**
 

.891

**
 

.670

**
 

.776

**
 

.849
**
 

Sig. (2-tailed) .066 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
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Y.5 

Pearson 

Correlation 

.609

**
 

.869

**
 

.910

**
 

.694

**
 

1 .909

**
 

.812

**
 

.861

**
 

.899

**
 

.813

**
 

.719

**
 

.910

**
 

.877

**
 

.681

**
 

.802

**
 

.736

**
 

.931
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Y.6 

Pearson 

Correlation 

.413

**
 

.899

**
 

.901

**
 

.806

**
 

.909

**
 

1 .768

**
 

.921

**
 

.909

**
 

.853

**
 

.782

**
 

.880

**
 

.919

**
 

.804

**
 

.707

**
 

.795

**
 

.947
**
 

Sig. (2-tailed) .010 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Y.7 

Pearson 

Correlation 

.417

**
 

.823

**
 

.808

**
 

.759

**
 

.812

**
 

.768

**
 

1 .807

**
 

.787

**
 

.869

**
 

.718

**
 

.775

**
 

.871

**
 

.822

**
 

.952

**
 

.696

**
 

.895
**
 

Sig. (2-tailed) .009 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Y.8 

Pearson 

Correlation 

.340

*
 

.906

**
 

.867

**
 

.847

**
 

.861

**
 

.921

**
 

.807

**
 

1 .856

**
 

.829

**
 

.736

**
 

.868

**
 

.928

**
 

.818

**
 

.774

**
 

.759

**
 

.935
**
 

Sig. (2-tailed) .037 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Y.9 

Pearson 

Correlation 

.539

**
 

.860

**
 

.899

**
 

.674

**
 

.899

**
 

.909

**
 

.787

**
 

.856

**
 

1 .843

**
 

.801

**
 

.925

**
 

.936

**
 

.742

**
 

.787

**
 

.743

**
 

.940
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Y.10 

Pearson 

Correlation 

.480

**
 

.804

**
 

.745

**
 

.729

**
 

.813

**
 

.853

**
 

.869

**
 

.829

**
 

.843

**
 

1 .643

**
 

.850

**
 

.845

**
 

.897

**
 

.849

**
 

.822

**
 

.908
**
 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Y.11 

Pearson 

Correlation 

.342

*
 

.851

**
 

.828

**
 

.814

**
 

.719

**
 

.782

**
 

.718

**
 

.736

**
 

.801

**
 

.643

**
 

1 .721

**
 

.823

**
 

.763

**
 

.618

**
 

.579

**
 

.840
**
 

Sig. (2-tailed) .036 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Y.12 

Pearson 

Correlation 

.575

**
 

.875

**
 

.871

**
 

.697

**
 

.910

**
 

.880

**
 

.775

**
 

.868

**
 

.925

**
 

.850

**
 

.721

**
 

1 .885

**
 

.760

**
 

.752

**
 

.766

**
 

.932
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Y.13 

Pearson 

Correlation 

.363

*
 

.924

**
 

.907

**
 

.769

**
 

.877

**
 

.919

**
 

.871

**
 

.928

**
 

.936

**
 

.845

**
 

.823

**
 

.885

**
 

1 .796

**
 

.824

**
 

.709

**
 

.955
**
 

Sig. (2-tailed) .025 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
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Y.14 

Pearson 

Correlation 

.388

*
 

.785

**
 

.734

**
 

.891

**
 

.681

**
 

.804

**
 

.822

**
 

.818

**
 

.742

**
 

.897

**
 

.763

**
 

.760

**
 

.796

**
 

1 .757

**
 

.845

**
 

.879
**
 

Sig. (2-tailed) .016 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Y.15 

Pearson 

Correlation 

.553

**
 

.752

**
 

.777

**
 

.670

**
 

.802

**
 

.707

**
 

.952

**
 

.774

**
 

.787

**
 

.849

**
 

.618

**
 

.752

**
 

.824

**
 

.757

**
 

1 .696

**
 

.861
**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Y.16 

Pearson 

Correlation 

.510

**
 

.631

**
 

.703

**
 

.776

**
 

.736

**
 

.795

**
 

.696

**
 

.759

**
 

.743

**
 

.822

**
 

.579

**
 

.766

**
 

.709

**
 

.845

**
 

.696

**
 

1 .825
**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Kreati

vitas 

Anak 

Pearson 

Correlation 

.531

**
 

.932

**
 

.933

**
 

.849

**
 

.931

**
 

.947

**
 

.895

**
 

.935

**
 

.940

**
 

.908

**
 

.840

**
 

.932

**
 

.955

**
 

.879

**
 

.861

**
 

.825

**
 

1 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

B. Uji Reliability 

1.  Pola Asuh Otoriter 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.777 16 

 

2. Pola Asuh Demokratis 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.775 16 
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3. Pola Asuh Permisif 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.776 16 

 

4. Kreativitas Anak  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.775 16 

 

5. Pola Asuh terhadap Kreativitas Anak 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.629 2 
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 HASIL KUESIONER POLA ASUH ORANG TUA DAN 

KREATIVITAS  

A. Pola Asuh Otoriter 
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B. Pola Asuh Demokratis 
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C. Pola Asuh Permisif 
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D. Kreativitas Anak 
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 RUMUS PERHITUNGAN KATEGORISASI 

Pola Asuh Otoriter, Pola Asuh Demokratis, Pola Asuh Permisif dan 

Kreativitas Anak  

 

Skor Max 4 

Skor min  1 

Mi  40 

Sdi  8 

 

Tinggi  : X ≥ M + SD 

Sedang  : M – SD ≤ X < M 

Rendah : X < M – SD 

 

Tinggi  : X ≥ 48,00 

Sedang  : 32,00 ≤ X < 48,00 

Rendah : X < 32,00 
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 ANALISIS DATA 

A. Uji Normalitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uji Komologrov Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pola Asuh Kreativitas Anak 

N 38 38 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 121.50 40.13 

Std. Deviation 9.135 5.031 

Most Extreme Differences 

Absolute .144 .147 

Positive .104 .083 

Negative -.144 -.147 

Kolmogorov-Smirnov Z .889 .909 

Asymp. Sig. (2-tailed) .409 .380 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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B. Uji Linearitas  

1. Pola Asuh Otoriter 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Pola Asuh 

Otoritas * 

Kreativitas  Anak 
 

 

 

Between 

Groups 

(Combined) 6994.635 12 582.886 512.302 .000 

Linearity 6808.576 1 6808.576 5984.100 .000 

Deviation from 

Linearity 

186.059 11 16.914 14.866 .000 

Within Groups 28.444 25 1.138   

Total 
7023.079 37    

 

2. Pola Asuh Demokratis 

 

 

 

 

 

 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Pola Asuh 

Demokratif * 

Kreativitas Anak 

Between 

Groups 

(Combined) 6994.635 12 582.886 512.302 .000 

Linearity 6808.576 1 6808.576 5984.100 .000 

Deviation from 

Linearity 

186.059 11 16.914 14.866 .000 

Within Groups 28.444 25 1.138   

Total 7023.079 37    
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3. Pola Asuh Permisif 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Pola Asuh 

Permisif * 

Kreativitas Anak 

Between 

Groups 

(Combined) 7017.784 12 584.815 109.017 .000 

Linearity 6869.734 1 6869.734 1280.605 .000 

Deviation from 

Linearity 

148.050 11 13.459 2.509 .028 

Within Groups 134.111 25 5.364   

Total 7151.895 37    

 

C. Uji Hipotesis  

1. Uji Parsial (t) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2.784 1.165  -2.390 .023 

Otoriter .246 .080 .250 3.073 .004 

Demokratis .382 .127 .349 3.010 .005 

Permisif .441 .097 .407 4.549 .000 

a. Dependent Variable: Kreativitas 

 

2. Uji Simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 350.128 3 116.709 6.769 .001
b
 

Residual 586.214 34 17.242   

Total 936.342 37    

a. Dependent Variable: Kreativitas 

b. Predictors: (Constant), Pola Asuh Permitif, Otoriter, Demokratif 
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3. Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .882
a
 .894 .903 1.987 

a. Predictors: (Constant),Pola Asuh  Permisif, Otoriter, Demokratif 

b. Dependent Variable: Kreativitas 

 

4. Regresi Linier Sederhana 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.790 9.389  .404 .689 

Pola Asuh .299 .077 .543 3.881 .000 

a. Dependent Variable: Kreativitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 
 

 DOKUMENTASI  

 

 



104 
 

 
 

 

 



105 
 

 
 

 

 



106 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 
 

DAFTAR RIWAYAT PENULIS 

Peneliti bernama Al Hafsah, lahir di Banca Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang pada 05 maret 2000 yang merupakan putri 

ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Taslim dan Ratna. 

Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 145 Banca di 

Kecamatan Enrekang pada tahun 2012, kemudian pada tahun 

yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di MTsN 1 

Enrekang dan lulus pada tahun 2015, Selanjutnya masuk ke MAN Enrekang dan lulus 

pada tahun 2018. 

Setelah lulus dari MAN, penulis diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar jurusan S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan. Pada bulan Oktober 2021 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 

Kelurahan Sapolehe Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. 

 

 

   

 

 

 


