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ABSTRAK 

Nama  : Novi Anriani 
NIM : 20900118081 
Jurusan : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 
Judul                        :”Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kepercayaan 

Diri Anak di Desa Maccini Baji Kec. Batang Kab. 
Jeneponto” 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) Pola asuh orangtua di 
TK Atifah Bontomanai Desa Maccini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto, 2) 
Kepercayaan diri anak di TK Atifah Bontomanai Desa Maccini Baji Kec. Batang 
Kab. Jeneponto, 3) Hubungan pola asuh orangtua dengan kepercayaan diri anak di 
TK Atifah Bontomanai Desa Maccini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan desain penelitian jenis 
korelasi. Subjek pada penelitian ini adalah responden dari orangtua peserta didik 
di TK Atifah Bontomanai Desa Maccini Baji dengan jumlah sampel sebanyak 16 
orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. 

Analisis statistik deskriptif variabel (X) diketahui data yang diperoleh dari 
16 orang responden adalah nilai minimum sebesar 2,78 nilai Maximum sebesar 
3,51 kemudian nilai rata-rata (mean score) sebesar 0,1928 dan standar devisasi 
sebesar 6,288. Jadi angka ini menunjukkan ukuran penyebaran data pola asuh 
orangtua. Analisis deskriptif variabel (Y) diketahui data yang diperoleh dari 16 
orang responden adalah nilai minimum sebesar 1,40 nilai maximum sebesar 2,60 
kemudian nilai rata-rata (mean score) sebesar 2,306 dan standar deviasi sebesar 
0,279. Jadi angka ini menunjukkan ukuran penyebaran data pola asuh orangtua. 
Uji analisis inferensial menunjukkan bahwa variabel pola asuh orangtua (X) 
memiliki koefisien regrsi positif sebesar 1.027 yang berarti apabila pola asuh 
orantua meningkat sebesar 1% maka kepercayaan diri anak akan mengalami 
penigkatan sebesar 1.027% pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah 
(konstan). 

 Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, yaitu : 1) Jenis pola asuh yang 
digunakan orangtua sekarang ini dalam meningkatkan kepercayaan diri anaknya 
adalah pola asuh otoriter dengan jumlah rata-rata 40%, pola asuh permisif dengan 
jumlah rata-rata 13%, dan pola asuh demokratis dengan jumlah rata-rata sebanyak 
47%.  Dimana pada penelitian kepercayaa diri independen sebanyak 25%, tidak 
mengalami frustasi sebanyak 12%,tidak bergantung kepada orang lain sebanyak 
19%, anak mampu menerima tantangan baru sebanyak 12%, anak memiliki emosi 
yang hidup tetapi tetap stabil sebanyak 13%, anak lebih mudah berkomunikasi  
dan membantu orang lain sebanyak 19%. Tingkat kepercayaan diri anak di TK 
Atifah Bontomanai Desa Maccini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto yaitu 
kepercayaan diri anak lebih signifikan dan tinggi, 3) Pola asuh orangtua 
mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepercayaan diri 
terhadap anak. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan lingkungan belajar pertama bagi anak, anak mulai 

mengenal berbagai hal bersumber dari keluarganya. Keluarga yang bertanggung 

jawab untuk mendidik anak-anaknya sebelum anak menempuh pendidikan-

pendidikan formal. Keluarga berusaha mempersiapkan anak-anaknya dengan 

membekali anak dengan nilai-nilai dan sikap baik yang dianut didalam 

masyarakat. 

Keluarga merupakan unit pertama di dalam masyarakat dimana hubungan-

hubungan didalamnya sebagian besar terdapat tahapan-tahapan proses sosialisasi 

anak. Hal tersebut menimbulkan interaksi antara anak dan orangtuanya, dari 

interaksi inilah anak memperoleh pengetahuan, minat, keterampilan, nilai-nilai, 

emosi serta sikap dalam hidup1. Pengelolaan keluarga termasuk gaya pengasuhan 

akan memberikan kontribusi bagi perkembangan anak. 

 Orangtua pasti mendambakan anak yang cerdas, percaya diri, berbakti dan 

sebagainya. Orangtua akan berusaha memberikan segala hal yang terbaik untuk 

anak-anak mereka, agar anak mampu tumbuh dan berkembangan dengan baik dan 

menjadi individu yang sukses. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan anak adalah penerapan pola asuh dari orangtua Masing-masing. 

Orangtua pasti memiliki cara tersendiri ketika mendidik anaknya agar tumbuh 

seperti dengan yang mereka harapkan. 

 

1 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga 

(Jakarta:PT Rineka Cipta, 2004), h. 3. 
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Orangtua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak khususnya 

pendidikan dari orangtua merupakan dasar perkembangan  dan kehidupan anak di 

kemudian hari. Oleh karena itu diperlukan pola asuh yang tepat nantinya untuk 

bisa tumbuh dan berkembang secara optimal karena cara pengasuhan di percaya 

memiliki dampak terhadap perkembangan anak tersebut. 

Pola asuh merupakan cara terbaik yang dapat ditempuh orangtua dalam 

mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan rasa tanggung jawab kepada anak-

anaknya. Pola asuh orangtua adalah salah satu metode mendisiplinkan yang 

diterapkan terhadap anak. Pola asuh digolongkan menjadi tiga model pengasuhan 

yaitu model pengasuhan otoriter, model pengasuhan demokratis dan model 

pengasuhan  permisif2. Pola asuh permisif dapat diartikan sebagai pola perilaku 

orangtua dalam beriteraksi dengan anak yang membebaskan anak untuk 

melakukan apa yang ingin dilakukan tanpa mempertanyakan. Pola asuh otoriter 

yaitu pola asuh dimana orangtua menerapkan aturan atau batasan yang mutlak 

harus ditaati, tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat, jika anak 

tidak mematuhi akan diancam dan dihukum. Pola asuh demokratis yaitu pola asuh 

yang  menanamkan disiplin kepada anak, orangtua yang menerapkan pola asuh 

demokratis memperhatikan dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak, dengan 

bimbingan penuh antara anak dan orangtua, memberi penjelasan secara rasional 

dan objektif jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai3. 

Pola asuh orangtua dapat diartikan sebagai kepedulian orangtua dalam 

membentuk, merawat, memelihara, mengajar, mendidik, membimbing, melatih 

yang terwujud dalam bentuk pendisiplinan, pemberian tauladan, kasih sayang, 

 
2  Syamsul Bahri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif 

(Jakarta: Kencana,2013), h. 71. 

3 Syamsul Bahri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif), h. 71. 
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hukuman atau ganjaran dan kepemimpinan dalam keluarga melalui ucapan dan 

tindakan orang tua4. 

Islam memandang bahwa kedua orangtua memiliki tanggung jawab 

terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anaknya bahkan lebih dari 

itu membebaskan anaknya dari siksaan api neraka sebagaiman firman allah swt 

dan QS.AT-Tahrim/66: 6  

 

 ـ ٰٓ اٰ۟ٓأنَفسَُكُمْٰٓوَأهَْلِيكُمْٰٓناَرًآٰوَقوُدهَُآٰٱلنَّاسُٰٓوَٱلْحِجَارَةُٰٓيَ ٱلَّذِينَٰٓءَامَنوُاٰ۟ٓقوُ  أيَُّهَآٰ

مَآٰٰٓ وَيَفْعَلوُنَٰٓ أمََرَهُمْٰٓ مَا ٰٓ َٰٓ ٱللََّّ يعَْصُونَٰٓ ٰٓ لََّّ شِداَدٌٰٓ غِلََظٌٰٓ  ـ ئكَِةٌٰٓ مَلَ عَلَيْهَآٰ

 يؤُْمَرُونَٰٓ
Terjemahnya : 
 

Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga mu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya, kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan- Nya5. 

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap individu termasuk orangtua harus 

berusaha membebaskan dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Orangtua 

dalam keluarga terutama ibu harus memberikan asupan makanan halal dan baik 

serta mendidik anak sesuai dengan usianya dan tentunya mengarah kepada 

pembentukan karakter anak. Hal di atas sangat erat dengan bagaimana pola dalam 

mengasuh anak. 

Orangtua merupakan sosok yang paling dekat dan paling berpengaruh 

terhadap pendidikan anak. Orangtua dalam keluarga berperan sebagai pendidik, 

penuntun, pengajar serta sebagai pemimpin pekerjaan dan pemberi contoh. 

 

4  Goldon, Parent Effetive Traign : The Proven Program for Raising Responsible 

Children, (New York: Random House Inc.2000) h. 125. 

5 Kementrian Agama RI, Aquran dan Terjemahannya, (Jakarta: Direktoral Jendral Urusan 

Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 560. 
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Yunahar Ilyas menyatakan bahwa setiap orangtua mempunyai kewajiban 

memelihara dan mengembangkan fitrah atau potensi dasar keislaman sehingga 

anak tumbuh dan berkembang menjadi muslim yang benar-benar menyerahkan 

diri secara total kepada Allah SWT. Kalau di biarkan tidak terbina maka potensi 

dasar tersebut akan berkembang ke arah yang bertentangan dengan maksud Allah 

menciptakannya6. 

Salah satu faktor utama keberhasilan pendidikan adalah pola asuh 

orangtua, pola asuh orangtua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. 

Secara etimologis 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. Secara terminologi pola asuh orang tua adalah cara terbaik 

yang di tempuh oleh orangtua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari 

tanggung jawab kepada anak7. 

Islam memandang pola asuh orang tua sebagai sesuatu yang sangat vital 

dalam perkembangan anak di masa mendatang. Agama islam memposisikan 

orangtua sebagai pihak paling strategis dalam mendidik dan membentuk karakter 

anak. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw dalam sebuah hadist:  

 

ِٰٓعَنْٰٓأبَِيٰٓسَلمََةَٰٓبْنِٰٓعَبْدِٰٓ هْرِي  حَدَّثنَآَٰآدمَُٰٓحَدَّثنَآَٰابْنُٰٓأبَِيٰٓذِئبٍْٰٓعَنْٰٓالزُّ

ٰٓصَلَّىٰٓ ُٰٓعَنْهُٰٓقاَلَٰٓقاَلَٰٓالنَّبِيُّ حْمَنِٰٓعَنْٰٓأبَِيٰٓهُرَيْرَةَٰٓرَضِيَٰٓاللََّّ ُٰٓعَلَيْهِٰٰٓٓالرَّ اللََّّ

رَانهِِٰٓأوَْٰٓ داَنهِِٰٓأوَْٰٓينَُص ِ ِ ٰٓمَوْلوُدٍٰٓيوُلدَُٰٓعَلَىٰٓالْفِطْرَةِٰٓفأَبَوََاهُٰٓيهَُو  وَسَلَّمَٰٓكُلُّ

سَانهِِٰٓكَمَثلَِٰٓالْبهَِيمَةِٰٓتنُْتجَُٰٓالْبهَِيمَةَٰٓهَلْٰٓترََىٰٓفِيهَآٰجَدْعَاءَٰٓ  يمَُج ِ

Terjemahnya : 

 

6 Yunahar Ilyas, Kuliah Ahlak, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), h. 177. 

7 Chabib Toha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 

109. 
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Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Abu za’bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari 
Abu Hurairah radliallahhu ‘anhu berkata; Nabi Saw bersabda: “setiap anak 
dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orangtuanyalah yang 
akan menjadikan anak itu Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana 
binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna.  
Apakah kalian melihat ada cacat padanya?” (HR. Bukhari No. 1296)8. 

Para ahli mengatakan pengasuhan anak adalah bagian penting dan 

mendasar, dalam mempersiapkan diri anak untuk menjadi masyarakat yang baik.  

Terlihat bahwa pengasuhan anak menunjuk kepada pendidikan umum yang 

diterapkan. Pengasuhan terhadap anak berupa suatu proses interaksi antara 

orangtua dengan anak. Interaksi tersebut berupa perawatan seperti dari mencukupi 

kebutuhan makan, mendorong keberhasilan dan melindungi, maupun 

mensosialisasikan yaitu mengajarkan tingkah laku umum yang diterima oleh 

masyarakat.  Ataupun dengan kata lain hubungan orang tua dengan anaknya 

secara psikologis merupakan faktor mendasar keberhasilan dalam pola asuh9. 

Observasi awal yang peneliti lakukan di TK Atifah Bontomanai pada 

tanggal 05 oktober 2021. TK Atifah Bontomanai merupakan TK yang terdiri dari 

- siswa dimana di kelas A terdiri dari - siswa dan kelas B - siswa, peneliti menilai 

TK Atifah Bontomanai merupakan TK yang ada di Desa Maccini Baji Kec Batang 

dan memiliki sistem pembelajaran yang bagus karena sistem pembelajaran yang 

teratur dan terarah dan juga memiliki beberapa fasilitas seperti ayaunan dan 

prosotan. Sarana penunjang pembelajaran yang cukup lengkap menjadikan TK ini 

di minati banyak orangtua dan anak. 

Observasi penelitian awal, peneliti menemukan adanya perbedaan tingkat 

percaya diri pada peserta didik. Pada saat proses pembelajaran sedang 

berlangsung guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk tampil di depan 

 

8  Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Barri (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari), Terj. 

Amiruddin Jilid XXIII, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 231-232. 

9 Chabib Toha, Kapita Selekta Pendidikan Islam. h. 133. 
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teman-temannya untuk bernyanyi satu persatu dengan lagu kesukaan mereka, 

peneliti menemukan adanya beberapa anak yang menawarkan diri atau 

mengangkat tangannya dan langsung tampil bernyanyi, ada anak yang malu tapi 

jika namanya disebut dia mau untuk bernyanyi dan ada pula yang tidak mau 

kecuali jika dia bersama dengan temannya atau bersama ibunya.  

 Hari kedua penelitian awal, saya memberikan tugas untuk menuliskan 

huruf abjad dari A sampai D di papan tulis. Saya menemukan anak yang angkat 

tangan pada hari pertama observasi percaya diri untuk tampil di depan temannya 

untuk tampi kembali. Jadi observasi dari hari pertama sampai hari kedua peneliti 

menyimpulkan ada anak yang percaya dirinya tinggi, dan ada yang kurang 

percaya diri dan ada juga anak yang tidak percaya diri.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Kepercayaan Diri 

Anak Di TK Atifah Bontomanai Desa Maccini Baji Kec. Batang Kab. 

Jeneponto” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

rumusan maslah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pola asuh orangtua di TK Atifah Bontomanai Desa Maccini 

Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto? 

2. Bagaimana kepercayaan diri anak di TK Atifah Bontomanai Desa 

Maccini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto? 

3. Apakah terdapat hubungan antara pola asuh dengan kepercayaan diri anak 

di TK Atifah Bontomanai Desa Maccini Baji Kec Batang Kab Jeneponto? 

C. Definisi Operasional Variabel 
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Demi menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari 

penelitian ini, serta agar pembahasan ini lebih terarah, maka diperlukan definisi 

operasional variabel untuk membentuk ruang lingkup pembahasan. Selanjutnya, 

adapun variabel yang dianggap penting untuk diberikan pengertian adalah sebagai 

berikut:  

1. Pola asuh orangtua kepada anak (sebagai variable X) 

Jenis pola asuh orangtua  kepada anak  antara lain : pola asuh otoriter yaitu 

pola asuh yang menitik beratkan orang tua sebagai pemegang kekuasaan penuh 

terhadap semua tindakan yang dilakukan anak, pola asuh demokratis yaitu pola 

asuh yang memberikan kebebasan kepada anak akan tetapi anak tetap dalam 

pengawasan orangtua, pola asuh permisif yaitu pola asuh memberikan kebebasan 

kepada anak dalam melakukan aktivitasnya akan tetapi kurang mengawasi anak. 

Adapun usia anak yang dimaksud dalam skripsi ini adalah usia 4 sampai 5 tahun 

2. Kepercayaan diri anak (sebagai variable Y) 

Kepercayaan diri yang dimaksud disini adalah kemampuan yang ada pada 

diri sehingga ketika melakukan sesuatu diri tidak merasa cemas, tidak merasa 

malu, tidak merasa takut dan merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai 

keinginan dan bertanggungjawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi 

dengan orang lain serta tidak mementingkan diri sendiri. 

D. Hipotesis 

 Hipotesis pada penelitian ini adalah “Terdapat Hubungan Antara Pola 

Asuh Orangtua Dengan Kepercayaan Diri Anak Di Desa Maccini Baji Kec 

Batang Kab Jeneponto”. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pola asuh orangtua di TK Atifah Bontomanai Desa Maccini 

Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto 

b. Untuk mengetahui kepercayaan diri anak di TK Atifah Bontomanai Desa 

Maccini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto 

c. Untuk mengetahui hubungan pola asuh orangtua dengan kepercayaan diri 

anak di TK Atifah Bontomanai Desa Maccini Baji Kec. Batang Kab. 

Jeneponto 

2. Kegunaan Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat secara 

teoritis maupun praktis bagi dunia Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun 

manfaatnya antara lain sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai informasi baru 

yang akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya Pendidikan Anak 

Usia Dini, sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para pendidik 

Anak Usia Dini. 

b. Kegunaan Praktis 

Bagi peneliti diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi 

pelaksana penelitian-penelitian yang relevan di masa yang akan datang dan bagi 

pembaca sebagai bahan masukan untuk semua pihak agar dapat mengerti dan 

memahami tentang hubungan pola asuh orangtua dengan tingkat kepercayaan diri 

anak. 
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F. Kajian Pustaka 

Penulis telah berusaha mengumpulkan data yang berasal dari tulisan-

tulisan hasil penelitian yang sesuai dengan tema di atas. Tulisan-tulisan tersebut 

sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mumayzizah dengan judul “Identifikasi  

Pola Asuh Orangtua Di Taman Kanak-Kanak ABA Jogokaryan 

Yogyakarta”. Menggunakan metodologi penelitian deskriptif. 

Mumayzizah mengatakan bahwa pola asuh yang paling banyak 

diterapkan pada anak TK adalah pola asuh demokratis. Pola asuh 

demokratis dianggap baik karena pola asuh ini menempatkan anak dan 

orangtua sejajar. Tidak ada hak yang dilanggar baik hak orangtua maupun 

hak anak, kewajiban anak dan orangtua sama-sama dituntut dalam pola 

asuh ini10. 

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada subjek 

pembahasannya yakni memfokuskan kepada pola asuh yaitu pola asuh 

otoriter, pola asuh demokrasi, pola asuh demokratis. 

Perbedaanya terletak pada tempat penelitiannya, penelitian yang 

dilakukan oleh Mumayzizah dilakukan di Taman Kanak-Kanak ABA 

Jogokaryan Yogyakarta sedangkan penelitian ini bertempat di TK Atifah 

Bontomanai Kabupaten Jeneponto Desa Maccini Baji Kec. Batang Kab. 

Jeneponto, serta dalam penelitian yang dilakukan oleh Mumayzizah 

menggunakan penelitian deskritif sedangkan penelitian yang saya 

menggunakan penelitian kuantitatif korelasi. 

 

10  Mumayzizah Miftahul Jannah, Identifikasi Pola Asuh Orangtua di Taman Kanak-

Kanak ABA Jogokaryan Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Edisi 6, Tahun 2017, h. 

551. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti dengan judul “ Gaya Pengasuhan 

Orangtua Pada Anak Usia dini”. 

 Pola asuh yang ada pada penelitian ini adalah orangtua tidak 

hanya menggunakan satu gaya pengasuhan tetapi mengkombinasikan 2 

sampai tiga gaya dalam pengasuhan anak. Kombinasi gaya pengasuhan 

tersebut yaitu mengkombinasikan gaya pengasuhan outhoritarian dengan 

permissive, authoritative dengan permissive, authoritative dengan 

authoritarian, dan permissive 11 . Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian analisis deskriptif kuantatif. 

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada yaitu sama-sama 

meneliti tentang gaya pengasuhan yang dilakukan orangtua terhadap anak. 

 Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Ariyanti lebih 

kepada mengkombinasikan gaya pengasuhan yang diberikan kepada anak 

sedangkan dalam penelitian ini lebih mengfokuskan kepada bagaimana 

cara orangtua dalam penerapan pola asuh. Selain itu perbedaannya juga 

terletak pada metode penelitiannya, metode penelitian yang digunakan 

Ariyanti adalah metode penelitian deskriptif kuantatif sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasi 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hardika Intan Sari dengan judul 

“Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kemandirian Anak Di TK 

Pertiwi Krangnanas” 

 Disimpulkan bahwa terdapat dua pola asuh yang diterapkan di TK 

Pertiwi Karangnanas yaitu pola asuh otoriter dan pola asuh demokratis. 

 

11  Ariyanti Novelia Candra, dkk, Gaya Pengasuhan Orangtua Pada Anak Usia Dini, 

Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 3, No. 2, 2017, h. 5. 
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Dan terdapat hubungan antara pola asuh orangtua dengan kemandirian 

anak . Dengan mengunakan metode penelitian adalah kuantitafif. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian awal yaitu sama-sama 

melakukan penelitian tentang pola asuh orangtua. 

Perbedaanya terletak pada tempat pelaksanaan penelitian. 

Penelitian yang dilakukan Hardika Intan Sari terletak di TK Pertiwi 

Karangnanas sedangkan penelitian ini dilakukan di TK Atifah 

Bontomanai Desa Maccini Baji Kec Batang Kab Jeneponto. Selain itu 

terdapat pula pebedaan dari segi metode penelitian pada penelitian yang 

dilakukan oleh Hardika Intan Sari adalah metode penelitian kuatitatif 

sedangkan dalam penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif 

korelasi.12 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Inannisa’ Izzatul Ni’mah dengan judul “ 

Hubungan Pola Asuh Orangtua Terhadap Kepercayaan Diri Anak TK di 

Kelurahan Pandeyan, Ngemplak, Boyolali Tahun Ajaran 2015/2016” 

 Menyatakan bahwa pola asuh permisif orang tua mempunyai 

hubungan yang kuat dan bersifat positif terhadap kepercayaan diri anak. 

Hal ini berarti semakin permisif pola asuh orangtua maka kepercayaan 

diri anak-anak semakin baik. Dengan menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dan kualitatif. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

hubungan pola asuh dengan kepercayaan diri anak. Selain itu metode 

penelitian yang dilakukan oleh ‘Izzatul Ni’mah sama dengan metode yang 

akan digunakan oleh peneliti ini 

 
12 Hardika Intan Sari, Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Kemandirian Anak di TK Pertiwi 

Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Dalam Skripsi IAIN Purwokerto 
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Perbedaannya dengan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Inannisa’ Izzatul Ni’mah lebih berfokus 

kepada pola asuh permisif sedangkan penelitian ini mengfokuskan kepada 

penerapan tiga pola asuh anak.13 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Novita yang bejudul “Hubungan Pola 

Asuh Orangtua dengan Kepercaya Diri Anak Usia Dini Di Taman Kanak-

Kanak.”  

Kepercayaan diri dapat dipengaruhi oleh pola asuh orangtua. 

Faktor yang amat mendasar bagi pembentukan kepercayaan diri adalah 

pola asuh dan interaksi sejak dini. Perhatian, cinta, kasih sayang dan 

penerimaan serta kelekatan emosional yang ditujukan orangtua dengan 

tulus akan menumbuhkan kepercayaan diri anak. Metode penelitian yang 

digunakan adalah studi literature dengan menganalisis berbagai jurnal dan 

referensi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama fokus pada kepercayaan 

diri anak usia dini 

 Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Novita berfokus kepada Taman Kanak-kanak 

sedangkan penelitian ini berfokus kepada salah TK yang berada di Desa 

Maccini Baji. Selain itu metode penelitian yang digunakan oleh  Novita 

adalah metode studi literature dengan menganalisis berbagai jurnal dan 

referensi keperpustakaan yang terkait dengan masalah sedangkan pada 

peneliti ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasi14 

 
13 Izzatul Ni’mah, Inan Nisa’ And Dr. Darsinah, M. Si, Hubungan Pola Asuh Orangtua 

Terhada Kepercayaan Diri Anak TK Di Keluruhan Pandeyan, Ngemplak, Boyolali Tahun Ajaran 

2015/2016. Skripsi Thesisi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
14 Novita Lasari, dkk  Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Kepercayaan Diri Anak 

Usia Dini Di Taman Kanak-kanak. Dalam Jurnal Pendidkan Tambusai. Volume 4 Nomor 3 Tahun 

2020 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pola Asuh Orangtua 

1. Pengertian Pola Asuh Orangtua 

Pola asuh secara etimologi berasal dari kata “pola” dan “asuh”. “Pola” 

berarti model, sistem, cara kerja, dan bentuk. Sedangkan kata “asuh” berarti 

menjaga, merawat, dan membimbing anak agar dapat berdiri sendiri1. Maka pola 

asuh merupakan suatu proses yang dilakukan oleh orangtua dalam membimbing 

dan mendisiplinkan anak untuk mencapai kedewasaan dengan norma-norma 

tertentu yang ada dalam keluarga dan masyarakat. 

Secara terminologi pola asuh orangtua adalah cara terbaik yang ditempuh 

oleh orangtua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari tanggung jawab 

kepada anak2.  

Pola asuh orangtua merupakan salah satu faktor penting dalam 

mengembangkan ataupun menghambat tumbuhnya kreativitas. Seorang anak yang 

dibiasakan dengan suasana keluarga yang terbuka, saling menghargai, saling 

menerima, dan mendengarkan pendapat anggota keluarganya, maka ia akan 

tumbuh menjadi generasi yang terbuka, fleksibel, penuh inisiatif, dan proaktif, 

suka akan tantangan, bertanggung jawab dan percaya diri. 

Pola asuh orangtua adalah sikap dan cara orangtua dalam mempersiapkan 

anggota keluarga yang lebih muda termasuk anak supaya dapat mengambil 

keputusan sendiri dan bertindak sendiri sehingga mengalami perubahan dari 

 

1 Mualifah, Psycho Islamic Smart Parenting, (Jogjakarta: Diva Press, 2009), h. 42. 

2 Chabib Toha, Kepala Salekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Office, 

1996), h. 109. 
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keadaan tergantung kepada orangtua menjadi berdiri sendiri dan bertanggung 

jawab sendiri3. 

 Pola asuh orangtua yaitu cara ayah dan ibu dalam memberikan kasih 

sayang dan cara mengasuh anak yang mempunyai pengaruh besar bagaimana 

anak melihat dirinya dan lingkungannya4. 

Pola asuh orangtua adalah suatu keseluruhan interaksi orangtua dan anak  

dimana orangtua yang memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah 

tingkah laku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi 

orangtua agar anak bisa mandiri, tumbuh serta berkembang secara sehat dan 

optimal, memiliki rasa percaya diri, memiliki sifat rasa ingin tahu,  bersahabat, 

dan berorientasi untuk sukses5. 

Pola asuh orang tua adalah suatu sikap kepada anak yang dilakukan 

orangtua, yaitu Ayah dan Ibu dalam berinteraksi dengan anaknya. Bagaimana cara 

ayah dan ibu memberikan disiplin, hadiah, hukuman, pemberian perhatian dan 

tanggapan-tanggapan lain berpengaruh pada pembentukan kepribadian anak. Ini 

karena Ayah dan Ibu merupakan model awal bagi anak dalam berinteraksi dengan  

orang lain 

 

3 Nur Zairina, “Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Kepribadian Anak Usia Dini di 

PAUD Terpadu Tunas Bangsa Kelurahan Kampung Kecamatan Tarakan Tengah”,di dapat dari 

http://digilib.uin-suka.ac.id/30551/1/1520411076_BAB-I_IV-atau-V_DAFTARPUSTAKA.pdf : 

internet (diakses tanggal 28 juli 2020), h. 10. 

4 Nur Zairina, “Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Kepribadian Anak Usia  

Dini di PAUD Terpadu Tunas Bangsa Kelurahan Kampung Kecamatan Tarakan Tengah”, di 

dapat dari http://digilib.uin-suka.ac.id/30551/1/1520411076 

BAB-I_IV-atau-V_DAFTARPUSTAKA.pdf : internet (diakses tanggal 28 juli 2020),h. 10 

5  Al. Tridonanto, Mengembangkan Pola Asuh Demokratis, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2014), h. 5. 

http://digilib.uin-suka.ac.id/30551/1/1520411076
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Definisi lain menyebutkan bahwa “pola asuh orangtua adalah gambaran 

tentang sikap dan perilaku orangtua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi, 

selama mengadakan kegiatan pengasuhan”6. 

Perlakuan terhadap anak dapat dilihat dari: 

1. Cara orangtua mengontrol anak: Membebaskan anak untuk memilih akan 

tetapi tetap mendapat perhatian atau kontrol oleh orangtua 

2. Cara orangtua memberi hukuman: Orangtua memberikan hukuman kepada 

anak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. 

3. Cara orangtua memberi hadiah : Ketika anak berhasil mencapai suatu 

keberhasilan seperti ketika anak sudah bisa mengaji atau mengenal huruf 

orangtua memberikan anaknya sebuah hadiah  

4. Cara orangtua memerintah anak : Ketika orangtua ingin memerintahkan 

sesuatu kepada anak akan lebih baik orangtua memberikan contoh baik 

misalnya dalam kata perintah itu ada kata tolong maka itu akan lebih baik 

dan termasuk memberikan contoh baik kepada anak. 

5. Cara orangtua memberikan penjelasan kepada anak : Orangtua ketika 

memberikan penjelasan kepada anak sebaiknya mengunakan bahasa yang 

mudah di mengerti oleh anak. 

Perlakuan lainnya yang dapat dilakukan orangtua terhadap anak yaitu7: 

1. Cara orangtua memberikan peraturan kepada anak : Membuat peraturan 

kepada anak sebaiknya orangtua juga melibatkan anak dalam pembuatan 

peraturan tersebut. 

 

6 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga, 

(Jakarta:  Rineka Cipta, 2014), Cet. 1, h. 51. 

7 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 52. 
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2. Cara orangtua memberikan perhatian terhadap perlakuan anak : Orangtua 

memberikan perhatian yang baik kepada anak dari segala sisi yang di 

butuhakan oleh anak. 

3.  Cara orangtua memotivasi anak untuk menelaah sikap anak: Orangtua 

memberikan motivasi yang positif kepada anak. 

Jadi yang dimaksud dengan pola asuh orangtua adalah gambaran, tata cara 

yang dilakukan orangtua dalam menjaga, mendidik, serta merawat anaknya 

dengan memberikan aturan-aturan dalam rangka memberikan perhatian, 

mendidik, membimbing dan melindungi anak 

Tujuan dari pengasuhan bukan sekedar mengisi otak anak dengan 

informasi, namun untuk melatih anak untuk memahami dan melakukan apa arti 

dari informasi.8 

2. Jenis-jenis pola asuh 

Ada 3 macam pola asuh yang sering digunakan oleh orangtua dalam 

mendidik anaknya, yaitu  pola asuh menurut Hurlock, yaitu9: 

a. Pola asuh otoriter 

Pola asuh ini cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, 

biasanya diikuti dengan ancaman-ancaman. Pola asuh ini menitik beratkan 

orangtua sebagai pemegang kekuasaan penuh, misalnya dalam pergaulan maupun 

pemilihan sekolah. Pengawasan dilakukan dengan ketat dan bersifat membatasi, 

karena anak masih dianggap sebagai anak kecil. Apabila anak tidak mau 

melakukan apa yang dikatakan oleh orangtua, maka orangtua tipe ini tidak segan  

 

 8  Muh Anwar.HM, Parenting(Panduan &Tips Pengasuhan Anak Di ERA MILENIAL), 

(Jambi : CV. Landasan Ilmu, 2021), h. 8.  

9 Sarah Emmanuel, dkk “Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadpa Kemandirian dan 

Kemampuan Regulasi Emosi AUD” dalam Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia dini. 

Maret 2018.Vol 03.No. 01. 
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menghukum anak. 

Menurut Yatim dan Irwanto menyebutkan bahwa pola asuh otoriter ditandai dengan 

adanya aturan-aturan yang kaku dari orangtua. Kebebasan anak sangat dibatasi, orangtua 

memaksa anak untuk berperilaku seperti yang diinginkannya. Bila aturan-aturan ini 

dilanggar, orangtua akan menghukum anaknya, biasanya hukuman yang bersifat fisik.10 

Perilaku orangtua yang otoriter, antara lain11: 

1. Anak harus mematuhi peraturan-peraturan orangtua dan tidak boleh 

membantah. 

2.  Orangtua cenderung mencari kesalahan-kesalahan anak dan kemudian 

menghukumnya. 

3. Orangtua cenderung memberikan perintah dan larangan kepada anak. Jika 

terdapat perbedaan antara orangtua dan anak, maka anak dianggap 

Pembangkang.  

4. Orangtua cenderung memaksakan disiplin. 

5. Orangtua cenderung memaksakan segala sesuatu untuk anak dan anak 

hanya sebagai pelaksana. 

6. Tidak ada komunikasi antara orangtua dan anak. 

b. Pola asuh demokratis 

Pola asuh ini berorientasi pada tujuan dan cita-cita anak sehingga anak 

berkembang menurut keinginannya. Namun tetap ada bimbingan dan pengawasan 

yang dilakukan secara tegas tetapi tidak terlalu membatasi. Orangtua dengan pola 

asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau 

 
10  Isni Agustiawati, “Pengaruh pola asuh orangtua terhadap prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Akuntansi kelas XI IPS di SMA Negeri 26 Bandung”.  Universitas Pendidikan 

Indonesia | repository.upi.edu 

11 Rindiya, E.N, “Kemandirian Anak Ditinjau dari Pola Asuh Orangtua”, Dalam Jurnal 

UNNES, h. 27. 
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pemikiran-pemikiran. Orangtua tipe ini juga bersikap realistis terhadap 

kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan 

anak. 

Orangtua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih 

dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat. 

Pola asuh ini tetap menanamkan kendali yang tinggi pada anak namun 

disertai dengan sikap demokratis. Orangtua memberikan kesempatan kepada anak 

untuk mengemukakan pendapatnya dan memilih apa yang paling disukainya. 

Dengan kata lain memberikan kebebasan yang bertanggung jawab12. 

Menurut Yatim dan Irwanto, menjelaskan: Dengan pola asuh demokratis, anak mampu 
mengembangkan kontrol terhadap perilakunya sendiri dengan hal-hal yang dapat diterima 
oleh masyarakat. Hal ini mendorong anak untuk berdiri sendiri dengan, bertanggung jawab 
dan yakin terhadap diri sendiri. Daya kreativitasnya berkembang dengan baik karena 
orangtua selalu merangsang anaknya untuk mampu berinisiatif13. 

Orangtua yang mempunyai ciri sikap demokratis antara lain14: 

1. Memberikan kebebasan untuk berfikir atau berusaha. 

2. Menerima gagasan atau pendapat. 

3. Membuat anak merasa diterima dan merasa kuat 

4. Toleran dan memahami kelemahan anak 

5. Cenderung lebih suka memberi yang diminta anak daripada menerima 

c.Pola asuh permisif 

 

12 Sarah Emmanuel, dkk “Pengaruh Pola Asu h Orangtua Terhadpa Kemandirian dan 

Kemampuan Regulasi Emosi AUD” dalam Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia dini. 

Maret 2018.Vol 03.No. 01. 

13 Isni Agustiawati, “Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Presentasi Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Akuntansi Kelas XI IPS Di SMA Negeri 26 Bandung”, Dalam Jurnal 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

14 Rindiya, E.N, “Kemandirian Anak Ditinjau dari Pola Asuh Orangtua”, Dalam Jurnal 

UNNES, h. 18. 
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Orangtua memberikan kebebasan kepada anak dalam melakukan 

aktivitasnya, tipe orangtua seperti ini memiliki kontrol yang rendah terhadap anak 

dan jarang memberikan hukuman kepada anaknya. Pola asuh permisif pada 

umumnya tidak ada penjelasan sedikit pun tentang tuntutan dan displin. Anak-

anak dibiarkan mengatur tingkah laku sendiri dan membuat keputusan sendiri. 

Orangtua serba membebaskan tanpa mengendalikan, pola asuh seperti ini lemah 

dalam hal mendisiplinkan anak15. 

Yatim dan Irwanto berpendapat bahwa: Pola asuh permisif ditandai dengan adanya 

kebebasan yang diberikan kepada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginanya 

sendiri. Anak tidak tahu apakah perilakunya benar atau salah karena orang tua tidak pernah 

membenarkan atau menyalahkan anak. Akibatnya anak berperilaku sesuai dengan 

keinginannya sendiri, tidak peduli apakah hal itu sesuai dengan norma masyarakat atau 

tidak. Keadaan lain pada pola asuh ini adalah anak-anak bebas bertindak dan berbuat16. 

Kenyataan yang terjadi didalam kehidupan keluarga adalah orangtua 

kurang memahami dampak dari pola asuh yang diterapkan terhadap anak-

anaknya. Pengasuhan yang baik membutuhkan waktu dan usaha. Orangtua tidak 

bisa melakukannya dalam waktu yang singkat, bukan hanya jumlah waktu yang 

dihabiskan orangtua bersama anak tetapi yang penting bagi perkembangan anak 

adalah bagaimana kualitas pengasuhan yang diterapkan oleh orangtua.  

Setiap orangtua memiliki cara dalam mendidik dan pengasuhan yang 

berbeda-beda, didalam menjalankan proses pengasuhan terhadap anak, orangtua 

dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk melayani kebutuhan dirinya 

dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Biarkan anak melakukan kegiatan 

 

15  Sarah Emmanuel, dkk “Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadpa Kemandirian dan 

Kemampuan Regulasi Emosi AUD” dalam Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia dini. 

Maret 2018.Vol 03.No. 01.  

16 Isni Agustiawati, “Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Presentasi Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Akuntansi Kelas XI IPS Di SMA Negeri 26 Bandung”, Dalam Jurnal 

Universitas Pendidikan Indonesia. 
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pembiasaan bagi dirinya sendiri dirumah, orangtua hanya mengawasi dan 

mendampingi setiap kegiatan yang anak lakukan 

Perilaku orangtua Permisif antara lain17: 

1. Membiarkan anak bertindak sendiri tanpa memonitor dan 

membimbingnya 

2. Mendidik anak acuh tak acuh, bersikap pasif dan masa bodoh. 

3.  Mengutamakan kebutuhan material saja. 

4. Membiarkan saja apa yang dilakukan anak (terlalu memberikan 

kebebasan untuk mengatur diri sendiri tanpa ada peraturan-peraturan dan 

norma-norma yang digariskan orangtua). 

5. Kurang sekali keakraban dan hubungan yang hangat dalam keluarga 

⚫ Kelebihan dan kekurangan pola asuh. 

a) Pola asuh otoriter 

Kelebihan dan kekurangan pola asuh orangtua otoriter  

1. Kelebihan pola asuh otoriter: 

Anak benar-benar patuh, tunduk terhadap orangtua, dan tidak berani 

melanggar peraturan yang telah ditentukan dan digariskan oleh orangtua sehingga 

apa yang diperintahkan orangtua akan selalu dilaksanakan. 

 Anak benar-benar disiplin.  

Anak benar-benar bertanggung jawab karena takut dikenai hukuman.  

Anak memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap orangtua. 

 

17 Rindiya, E.N, “Kemandirian Anak Ditinjau dari Pola Asuh Orang Tua”, Dalam Jurnal 

UNNES, h. 22. 
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Kekurangan pola asuh otoriter: 

Sifat pribadi anak biasanya suka menyendiri, mengalami kemunduran 

kematangannya, dan ragu-ragu di dalam semua tindakan.  Kurangnya inisiatif, 

kreasi dari anak, serta pemalu dan kurang pergaulan. Anak memiliki sifat pasif 

karena takut salah dan dikenai hukuman. Dari pemaparan para ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pola asuh otoriter lebih menekankan peraturan yang sangat 

ketat oleh orangtua kepada anak. Pola asuh ini cenderung akan membuat anak 

merasa terkekang dan merasa apa yang mereka kerjakan akan selalu salah. 

Kepercayaan diri pada anak juga akan menurun. Kelebihan dan kekurangan pola 

asuh demokratis Kelebihan pola asuh orangtua demokratis : Sikap pribadi anak 

lebih dapat menyesuaikan diri. Mau menghargai pekerjaan orang lain. Menerima 

kritik dengan terbuka.  

b. Kelebihan dan kekurang pola asuh demokratis 

Kelebihan pola asuh demokratis  

Aktif di dalam hidupnya. Emosi lebih stabil ,mempunyai rasa tanggung 

jawab 

Kekurangan pola asuh demokratis :  

Anak memiliki sifat mandiri, tidak bergantung orangtua.  Anak tidak 

memiliki rasa takut terhadap orangtua, karena orang tua jarang memberikan 

hukuman atau teguran, sehingga memiliki kreasi, inisiatif untuk mengurusi 

dirinya sendiri.  Kejiwaan anak tidak mengalami goncangan (tekanan) sehingga 

mudah bergaul dengan sesamanya. 

c. Kelebihan dan kekurangan pola asuh permisif: 

Kelebihan pola asuh permisif : 
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Pada saat berbicara, anak kadang lepas kontrol dan terkesan kurang sopan 

terhadap orangtuanya Kadang-kadang antara anak dan orangtua terjadi perbedaan 

sehingga lepas kontrol yang akan menimbulkan suatu percekcokan Kesimpulan 

dari pendapat para ahli di atas bahwa pola asuh demokratis akan lebih baik 

digunakan dalam mendidik anak, karena pola asuh ini mengikut sertakan anak 

dalam setiap pengambilan keputusan bagi hidup anak. 

Kekurangan pola asuh permisif : 

Karena anak terlalu diberikan kelonggaran, sehingga sering kali disalah 

gunakan dan disalah artikan dengan berbuat sesuai dengan keinginannya.  Anak 

sering manja, malas-malasan, nakal, dan berbuat semaunya. Anak senantiasa 

banyak menuntut fasilitas kepada orangtua. Hubungan antara anggota keluarga 

sering terkesan kurang adanya perhatian. Kadang-kadang anak menyepelekan 

perintah orangtua. 

Dilihati dari pendapat para ahli di atas, bahwa pola asuh permisif ini akan 

membuat anak bertindak sesuka hatinya tanpa ada yang menegur atau 

memarahinya, dan orangtua kehilangan kontrol terhadap diri anak karena tidak 

adanya rasa takut dari anak kepada orangtuanya. 

Sofyan Wilis mengatakan bahwa sikap orangtua dalam cara mengasuh 

anak menjadi tiga yaitu :  

Keras, artinya orangtua merasa berkuasa di dalam rumah tangga sehingga 

segala tindakannya terlihat keras, kata-katanya  kepada anak tajam dan 

menyakitkan hati, banyak memerintah, kurang mendengar keluhan atas usulan 

anak-anaknya, mengontrol anaknya dengan keras dan kaku. 

Orangtua yang bersikap terlalu lunak dan tidak berdaya, maksudnya 

orangtua yang terlalu memberi kebebasan terhadap anak tanpa norma-norma 
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tertentu yang harus diikuti oleh mereka. Dalam hal ini mungkin orangtua terlalu 

sayang terhadap anak-anak mereka. 

Sikap orangtua yang demokratis artinya orangtua yang memberikan 

kesempatan kepada setiap anaknya menyatakan pendapat, keluhan kegelisahannya 

dan orangtua ditanggapi sewajarnya dan dibimbing seperlunya 

✓ Pola asuh18 

 Ket : 

  SS : Sangat Setuju  TS : Tidak Setuju 

  S : Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 

NO 

 
Indikator Penilaian 

  SS S TS STS 

1.  

Pergaulan dengan Teman     

a. Pergaulan anak ditentukan oleh 

orangtua 
    

b. Orangtua membebaskan anak 

bergaul dengan siapa saja 
    

c. Pergaulan diperhatikan dan 

diarahkan oleh orangtua 
    

2.  

Anak Ketika Pergi     

a. Orangtua membiarkan anak 

kemana saja yang anak suka 
    

b. Orangtua tidak memperbolehkan 

anak pergi 
    

c. Anak bisa pergi dengan izin 

orangtua 
    

3.  

Bila anak terlambat pulang sekolah     

a. Anak ditanya terlebih dahulu oleh 

orangtua kenapa anak terlambat 

pulang sekolah 

    

 
18  Rini Kurniasih, Pengaruh Pola Asuh Terhadap Kepercayaan Diri Anak. Skripsi 

Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 
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b. Orangtua tidak perna menegur jika 

anak pulang terlambat 
    

c. Orangtua memarahi anak jika anak 

terlambat pulang sekolah 
    

4.  

Cara berpakaian anak     

a. Harus sesuai dengan kemauan 

orangtua 
    

 

b. Orangtua memberikan kebebasan 

kepada anak untuk memilih model 

yang diinginkannya 

    

c. Orangtua memperbolehkan anak 

berpakaian mengikuti model, asal 

anak tidak melanggar norma 

    

5.  

 

Peraturan Rumah 

    

a. Peraturan biasanya ditentukan 

bersama antara anak dan orangtua 

sesuai dengan kebutuhan anak 

    

b. Biasanya ditetukan orangtua dan 

anak tidak boleh melanggar 
    

c. Mengikuti kemauan anak     

6.  

 Anak diberi kesempatan untuk 

bermain 

    

a. Setiap saat     

b. Bila bermain bersama teman 

yang disetujui orangtua 

    

c. Bila bermain di tempat yag 

disetujui oleh orangtua 

    

7.  

Orangtua anak     

a. Tidak perna memberikan 

kepercayaan kepada anak untuk 

menentukan pilihan sendiri 

    

b. Selalu memberikan kepercayaan 

kepada anak untuk dapat 

menentukan pilihannya sendiri 
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c. Tidak peduli dengan pilihan anak     

8.  

Orangtua anak memberikan aturan 

bahwa 

    

a. Anak tidak boleh kemana-mana 

sendiri 

    

b. Anak boleh kemana-mana 

sendiri tanpa didampingi 

orangtua 

    

c. Anakboleh pergi kapan saja dia 

mau 

    

9.  

Ayah dan Ibu     

a. Orangtua selalu mengarahkan 

aktivitas anak 

    

b. Orangtua tidak perna peduli 

terhadap aktivitas anak 

    

c. Orangtua selalu mengajak anak 

berdiskusi tentang aktivitas 

anak 

    

10.  

Orangtua anak     

a. Orangtua tidak perna memberikan 

kesempatan pada anak untuk 

memecahkan masalah dirumah 

    

b. Orangtua selalu meminta pendapat 

anak untuk dapat memecahkan 

masalah di rumah 

    

c. Memperbolehkan anak berbicara 

apa saja di rumah 
    

11.  

Orangtua anak     

a. Orangtua sering memukul anak saat 

anak melakukan kesalahan apapun 
    

b. Tidak perna memukul bila anak 

melakukan kesalahan 
    

c. Orangtua akan memukul jika 

kesalahan tidak dapat di tolerir 
    

12.  Orangtua Anak     

a. Mengharuskan anak melaporkan     
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semua aktivitas harian pada 

orangtua 

b. Menyarankan anak untuk 

memberitahukan aktivitas harian 

kepada orangtua 

    

c. Tidak peduli dengan aktivitas 

harian anak 
    

13.  

Orangtua Anak     

a. Orangtua selalu menyarankan 

untuk belajar sesuai dengan 

kemampuan anak 

    

b. Tidak perduli dengan cara belajar 

anak 
    

c. Orangtua selalu memaksakan anak 

untuk belajar setiap hari 
    

 
     

14.  

Bila anak melakukan kesalahan     

a. Anak sering dihukum dengan 

pukulan oleh orangtua 
    

b. Anak tidak perna dihukum oleh 

orangtua 
    

c. Anak akan dihukum oleh orangtua 

sesuai kesalahan yang dilakukan 
    

15.  

Bila anak punya masalah     

a. Anak tidak perlu berbicacar kepada 

orangtua tentang masalah yang dia 

hadapi 

    

b. Anak harus berbicara kepada 

orangtua tentang masalah yang 

dihadapinya 

    

c. Anak akan berbicara kepada 

orangtua bila tidak mampu 

mengatasi masalah 

    

16.  

Anak dalam mencari teman     

a. Anak bebas memilih teman     

b. Teman anak selalu ditentukan oleh 

orangtua 
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c. Anak dapat menentukan sesuai 

keinginan anak dan berdiskusi 

dengan anak 

    

17.  

Bila ada teman yang mengalami 

kesulitan 

    

a. Anak senang membantunya     

b. Anak tidak perduli dengan 

temannya yang kesulitan 
    

c. Anak akan membantunya asal dia 

diberikan imbalan 
    

 

B. Percaya Diri Anak 

1. Pengertian Percaya diri 

Percaya Diri (Self Confidence) adalah meyakinkan pada kemampuan dan  

penilaian (judgement) diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih  

pendekatan yang efektif. Hal ini termasuk kepercayaan atas kemampuannya  

menghadapi lingkungan yang semakin menantang dan kepercayaan atas  

keputusan atau pendapatnya. Sedangkan kepercayaan diri adalah sikap positif  

seorang individu yang memperlihatkan dirinya mampu mengembangkan penilaian  

positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang  

dihadapinya. Hal ini bukan berarti individu tersebut mampu dan kompeten  

melakukan segala sesuatu seorang diri. Rasa percaya diri yang tinggi sebenarnya  

hanya merujuk pada adanya beberapa aspek dari kehidupan individu tersebut  

dimana ia merasa memiliki kompetensi yakin mampu dan percaya bahwa dia bisa 

karena didukung oleh pengalaman, potensi aktual, prestasi serta harapan yang 

realistik terhadap diri sendiri 
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Percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek 

kelebihan yang dimiliki seseorang dan keyakinan tersebut membuatnya merasa 

mampu untuk bisa mencapai tujuan dalam hidupnya19. 

Kepercayaan diri (self confidence) adalah suatu perasaan atau sikap tidak 

perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena telah merasa cukup aman. 

Pengertian Kepercayaan Diri dalam bahasa gaul harian biasa disebut dengan 

PEDE yang di maksudkan adalah percaya diri. Semua orang sebenarnya punya 

masalah dengan istilah yang satu ini. Ada orang yang merasa telah kehilangan 

rasa kepercayaan diri  hampir di keseluruhan hidupnya. 

Lauster (dalam Ghufron, 2012) mendefenisikan kepercayaan diri diperoleh 

dari pengalaman hidup. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian 

yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak 

terpengaruh oleh orang lain dan dapat betindak sesuai kehendak, gembira, 

optimis,cukup toleran, dan bertanggung jawab. Rini (dalam Yusnita, 2010) bahwa 

kepercayaan diri adalah sikap positif individu yang memampukan dirinya untuk 

mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap 

lingkungan atau situasi yang dihadapinya. 

Memiliki kepercayaan diri bukan berarti bahwa individu akan dapat 

melakukan segalanya. Orang yang percaya diri memiliki kemungkinan harapan 

yang tidak realistis. Namun, bahka beberapa dari mereka harapannya tidak 

terpenuhi, mereka terus menjadi positif dan menerima diri mereka sendiri. Orang 

yang tidak percaya diri cenderung bergantung berlebihan pada persetujuan orang 

lain untuk merasa baik tentang mereka. Akibatnya, mereka cenderung 

menghindari risiko karena mereka takut gagal. 

 

19Hakim Thursan., Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri. (Jakarta: Puspa Swara, 2010), h. 
6. 
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2. Pengertian Percaya Diri Menurut Pendapat Ahli 

a.  Lauster 

Menurutnya kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas 

kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, 

merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab 

atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki 

dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri20. 

Lauster menggambarkan bahwa orang yang mempunyai kepercayaan diri 

memiliki ciri-ciri tidak mementingkan diri sendiri 

b. Thantaway 

  Dia mengatakan dalam Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling percaya 

diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan 

kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan21. Orang yang 

tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada 

kemampuannya, karena itu sering menutup diri. 

c.  Jeanne Ellis Ormrod 

Dia berpendapat bahwa, percaya diri adalah penilaian seseorang tentang 

kemampuannya sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu atau mencapai tujuan 

tertentu22. Rasa percaya diri adalah kepercayaan diri dalam belajar yang tercermin 

 

20  Lauster, Peter. Tes Kepribadian (Terjemahan D. H. Gulo). (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2002), h. 4. 

21 Thantaway. Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling. (Yogyakarta: Kanisius. 2005), h. 

87. 

22  Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan, Membantu Peserta Didik Tumbuh dan 

Berkembang, (Jakarta: Erlangga, 2008), Jilid 2, h. 20. 
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pada keyakinan, ketegasan, dan kesediaan mengambil resiko dalam melaksanakan 

tugas-tugas pembelajaran untuk mencapai tujuan dengan sukses23. 

d.  Alfred Adler & Mrk Twin 

Alfred Adler mencurahkan dirinya pada penyelidikan rasa rendah diri. Ia 

mengatakan bahwa kebutuhan yang paling penting adalah kebutuhan akan rasa 

percaya diri dan rasa superioritas 24 . Kemudian Mark Twin juga mengatakan, 

“untuk berhasil (sukses), anda harus memiliki komitmen yang utuh dan rasa 

percaya diri”, sebab rasa percaya diri berkaitan dengan perjuangan seseorang 

dalam mempertahankan keinginannya untuk meraih prestasi, dan kemampuan 

seseorang dalam menghadapi masalah yang menghalangi perjuangan itu25. 

e. Anthony & Wilis 

Menurut Anthony mendefinisikan kepercayaan diri sebagai perilaku 

seseorang yang dapat menerima suatu keadaan tertentu, dapat mengembangkan 

kesadaran diri, selalu berfikir positif, mandiri, dan memiliki kemampuan untuk 

menggapai sesuatu yang diinginkan. Sedangkan Willis  menganggap kepercayaan 

diri sebagai keyakinan seseorang yang merasa dirinya mampu dalam mengatasi 

suatu masalah yang dihadapinya dengan baik dan dapat memberikan hal yang 

menyenangkan untuk orang-orang disekitarnya. 

f. Hidayah & Bashori  

Mereka berpendapat bahwa kepercayaan diri dianggap sangat penting bagi 

keberhasilan hidup seseorang karena kepercayaan diri merupakan keyakinan pada 

 

23 Amri Darwis dan Aswir Salam, Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam, (Pekan 

Baru: Suska Press Riau, 2009), h. 66. 

24 Agus Sujianto Dkk, Psikologi Kepribadian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 160. 

25 Nini Subini, You Can Do It, Ragam Ide Jitu Penangkal Rasa Grogi, (Jogjakarta: Flash 

Books, 2014), h. 87. 
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kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih 

pendekatan yang efektif, termasuk kepercayaan atas kemampuan menghadapi 

lingkungan yang semakin menantang dan kepercayaan atas keputusan atau 

pendapatnya. Kepercayaan diri adalah suatu keyakinan seseorang yang mampu 

berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan. Percaya diri adalah 

keyakinan atau kemampuan diri sendiri, keyakinan akan adanya suatu maksud di 

dalam kehidupan, dan kepercayaan bahwa mereka akan mampu melaksanakan apa 

yang mereka inginkan, rencanakan, dan harapkan dengan menggunakan akal budi. 

g. Menurut Bandura (Sudardji dan Purnamaningsih) 

Menurut Bandura kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan yang 

dimiliki seseorang bahwa dirinya mampu berperilaku seperti yang dibutuhkan 

untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Sementara itu Taylor dkk 

menyatakan bahwa orang yang percaya diri memiliki sikap positif terhadap diri 

sendiri. 

h.  Aggelis  

Percaya diri menurutnya diartikan sebagai keyakinan pada kemampuan 

diri sendiri, yang mana percaya diri itu berawal dari tekad pada diri sendiri untuk 

melakukan segala sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan dalam hidup. Definisi 

yang serupa dinyatakan oleh Liendenfield yang mendefinisikan rasa percaya diri 

sebagai hal yang lebih menekankan pada kepuasan yang dirasakan individu 

terhadap dirinya. Dengan kata lain individu yang percaya diri adalah individu 

yang merasa puas pada dirinnya sendiri. 

i. Maslow 

Percaya diri merupakan modal dasar untuk pengembangan aktualis diri. 

Dengan percaya diri orang akan mampu mengenal dan memahami diri sendiri. 
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Sementara itu, kurangnya, percaya diri akan menghambat pengembangan potensi 

diri. Jadi orang yang kurang percaya diri akan menjadi seseorang yang pesimis 

dalam menghadapi tantangan, takut dan ragu-ragu untuk menyampaikan gagasan, 

serta bimbang dalam menentukan pilihan dan sering membanding-bandingkan 

dirinya dengan orang lain. Dapat di simpulkan bahwa percaya diri dapat diartikan 

bahwa suatu kepercayaan akan kemampuan sendiri yang menandai dan menyadari 

kemampuan yang dimiliki dapat di manfaatkan secara tepat. 

j. Menurut Mastuti & Aswi 

Percaya diri dapat membuat individu untuk bertindak dan apabila individu 

tersebut bertindak atas dasar percaya diri akan membuat individu tersebut mampu 

mengambil keputusan dan menentukan pilihan yang tepat, akurat, efisien, dan 

efektif. Percaya diri akan membuat individu menjadi lebih mampu dalam 

memotivasi untuk mengembangkan dan memperbaiki diri serta melakukan 

berbagai inovasi sebagai kelanjutannya 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa percaya 

diri (Self confidence) merupakan adanya sikap individu yakin akan 

kemampuannya sendiri untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkannya 

sebagai suatu perasaan yang yakin pada tindakannya, bertanggung  jawab 

terhadap tindakannya dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Orang yang memiliki 

kepercayaan diri mempunyai ciri-ciri: toleransi, tidak memerlukan dukungan 

orang lain dalam setiap mengambil keputusan atau mengerjakan tugas, selalu 

bersikap optimis dan dinamis, serta memiliki dorongan prestasi yang kuat. 

Adywibowo berpendapat bahwa kepercayaan diri anak adalah anak lebih 

independen, tidak terlalu bergantung kepada orang lain, tidak mudah mengalami 



33 
 

 
 

frustasi, mampu menerima tantangan yang baru, memiliki emosi yang hidup tetapi 

tetap stabil, anak lebih mudah berkomunikasi dan membantu orang.26  

✓ Kepercayaan diri anak27 

SS : Sering merasakan, melakukan atau mengalami 

KK : Kadang-kadang merasakan, melakukan atau mengalami 

TP : Tidak perna dilakukan, rasakan dan alami 

NO 

 
Indikator Penilaian 

  SS KK TP 

1 
Anak tidak tahu apa cita-citanya    

2 Anak tidak yakin dengan kemampuan dirinya 

sendiri 
   

3 Anak pintar dalam bersosialisasi/bergaul    

4 Anak lebih suka menyendiri    

5 anak senang bertemu dengan orang dan suasan 

baru 

   

6 Anak tidak cepat panic    

7 Anak takut, jika berbicara di depan umum    

8 Anak tidak takut menghadapi tantangan baru    

9 anak gampang bingung, jika memutuskan 

sesuatu 

   

10 Anak merasa tidak cantik/tampan seperti yang 

lain 
   

11 Anak merupakan orang yang tenang dan santai    

12 Anak merasa malu jika  tampil di depan kelas    

13 
Anak tidak memiliki banyak teman    

 
26 Adi Wibowo, Kepercayaan Diri pada anak (Jakarta, Flash Books Cet. I 2009) h. 75. 
27 Rini Kurniasih, Pengaruh Pola Asuh Terhadap Kepercayaan Diri Anak. Skripsi Thesis, 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 
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14 Anak merasa dibutuhkan oleh teman-temannya    

15 Anak malu berbicara dengan orang yang baru 

anak kenal 
   

16 
Anak sulit untuk menyesuaikan diri dengan 

orang lain atau orang baru 

   

17 
Anak dapat bekerja sama, jika ada tugas 

kelompok bersama temannya 

   

18 
Setiap mendapatkan masalah anak yakin bisa 

menyelesaikan masalah 

   

19 Anak merasa senang menjadi dirinya sendiri    

20 Anak senang berkenalan dengan orang banyak    

 

b. Ciri-Ciri Individu Yang Percaya Diri 

Hakim menyebutkan beberapa ciri atau karakteristik individu yang 

memiliki rasa percaya diri yang proposional diantaranya : 

a) Selalu merasa tenang disaat mengerjakan sesuatu 

b) Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai.  

c) Mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam berbagai 

situasi. 

d) Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. 

e) Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang 

penampilannya. 

f) Memiliki kecerdasan yang cukup.  

g) Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup.  
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h) Memiliki keahlian dan keterampilan lain yang menunjang 

kehidupannya, misalnya keterampilan berbahasa asing. 

i)  Memiliki kemampuan bersosialisasi. 

j)  Memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik. 

k) Memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi kuat 

dan tahan di dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. 

l) Selalu bereaksi positif di dalam menghadapi berbagai masalah, misalnya 

dengan tetap tegar, sabar dan tabah dalam mengahadapi persoalan hidup 

yang berat justru semakin memperkuat rasa percaya diri seseorang28. 

Menghargai diri sendiri merupakan hal yang paling penting dalam 

menumbuhkan keyakinan pada diri. Percaya akan kemampuan, percaya akan 

kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Dan individu yang memiliki, keyakinan 

diri sendiri akhirnya akan dapat menghargai dirinya secara positif. 

Beberapa ciri atau karakteristik individu lainnya yang memiliki rasa percaya 

diri yang proposional : 

a) Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformitas demi diterima 

oleh orang lain 

b) Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain dan berani 

menjadi diri sendiri 

c) Punya pengendalian diri yang baik 

d) Memiliki internal locus of control (memandang keberhasilan atau 

kegagalan tergantung pada usaha sendiri, tidak mudah menyerah pada 

nasib atau keadaan serta tidak tergantung pada orang lain). 

e)  Memiliki cara pandang positif terhadap diri sendiri, orang lain dan 

situasi di luar dirinya,  

 

28Hakim Thursan., Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri. (Jakarta : Puspa Swara, 2010). 



36 
 

 
 

f) Memiliki harapan yang realistis terhadap diri sendiri, sehingga ketika 

harapan itu tidak terwujud, individu siap melihat sisi positif dari dari 

dirinya dan situasi yang terjadi29. 

Senada dengan pendapat Leman mengenai anak yang mempunyai rasa 

percaya diri akan memiliki sifat-sifat antara lain sebagai berikut: 

a) Bersifat lebih independen, tidak terlalu tergantung pada orang lain. 

b) Mampu memikul tanggung jawab yang diberikan  

c) Tidak mudah mengalami masa frustasi 

d) Bisa menghargai diri dan usahanya sendiri 

e) Mampu menerima tantangan dan tugas baru 

f) Memiliki emosi yang hidup tetapi stabil 

g)  Mudah berkomunikasi dan membantu orang lain30 

Lindenfield menjelaskan bahwa ada dua jenis percaya diri, yaitu: percaya 

diri lahir dan percaya diri batin. Percaya diri batin adalah percaya diri yang 

memberi kita perasaan dan anggapan bahwa kita dalam keadaan baik. Jenis 

percaya diri lahir memungkinkan individu untuk tampil dan berperilaku dengan 

cara menunjukkan pada dunia luar bahwa kita yakin akan diri kita. Dari beberapa 

uraian di atas, maka perlu dikemukakan adanya identifikasi percaya diri, yaitu: 

optimis, ambisi, terbuka terhadap pengalaman baru dan toleran, tidak tergantung 

dengan orang lain, serta memiliki kemantapan dan ketekunan dalam bertindak 

karena itu adalah ciri utama dari seseorang yang percaya diri31. 

 

29 Rini, J.F. Konsep diri. Available From : http://www.e_psikologi.com, 2002 

30  Leman. Memahami Adversity Quotient, Anima (Indonesian Psychological Journal), 

2007. 

31  Liendnfield, G. Seri Keluarga Mendidik Anak Agar Percaya Diri, Pedoman Bagi 

Orang Tua.(Jakarta: Arcan. 1997), h. 74. 
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a. Kepercayaan diri batin 

Kepercayaan diri batin ialah kepercayaan diri yang tumbuh dari dalam diri 

seseorang dan sebagai acuan pada tindakan yang akan dilakukan dalam berbagai 

situasi: 

a) Pemahaman diri 

b) Cinta diri 

c) Tujuan yang jelas 

d) Berfikir positif 

b. Kepercayaan diri lahir 

Kepercayaan diri lahir merupakan kepercayaan diri seseorang yang 

akan dilaksanakan dalam berbagai situasi dan di dorong dari dalam oleh 

kepercayaan diri batin. Berkenaan dengan hal tersebut maka individu yang 

bersangkutan perlu mengembangkan keterampilan yang meliputi: 

a) Keterampilan komunikasi 

b) Keterampilan ketegasan 

c) Penampilan diri 

d) Pengendalian perasaan  

b. Tips Untuk Membuat Anak Percaya Diri 

Beberapa tips untuk membuat anak percaya diri adalah:32 

a) Ayah bertugas membangunkan anak di pagi hari dengan gembira. Kenapa 

harus ayah? Sebab, ayah adakah “tokoh” dunia luar yang terbiasa 

produktif dan bekerja. Sehingga di pagi hari, anak terbiasa membuka mata 

 
32 Muh Anwar.HM,” Parenting(Panduan &Tips Pengasuhan Anak Di ERA MILENIAL)”, h. 75.  
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dengan melihat “tokoh” dunia luar tersebut. Alam bawa sadarnya akan 

memicu keinginan untuk tampil produktif dan berprestasi sebagaimana 

yang biasa dilakukan oleh ayah. 

b) Ajak anak melihat dan sesekaliterlibat dalam pekerjaan orang dewasa, 

seperti memasak, belanja dan mencuci mobil. Hal ini guna membiasakan 

anak dalam membiasakan anak dalam aktivitas lain dari dunianya serta 

menimbulkan rasa ingin tahu anak terhadap sesuatu yang baru. 

c) Sering-seringlah ajak anak bersosialisasi dengan orang baru di sekitar 

lingkungan rumah, khususnya tetangga dan kerabat. Hal inj guna 

membantu anak mengenal dan merasakan kenyamanan terhadap orang-

orang yang baru di kenalnya. 

d) Fasilitasi dan dukung minat anak terhadap suatu hal sebagai upaya 

mengembangkan potensinya. Anak yang menikmati dan fokus akan suatu 

aktivitas akan menumbuhkan rasa percaya diri secara semerta-merta 

e) Buatlah ruangan display hasil karya anak di rumah sebagai “ reminder” 

betapa berharga dan hebatnya dia. Kita bisa pajang piala, foto saat lomba 

atau setifikat juara di ruangan utama yang bisa disaksikan oleh siapa saja 

yang bertamu ke rumah. 

f) Jika anak ingin mencoba tampil dan mempresentasikan sesuatu semisal 

puisi atau pidato, maka buatlah leveling yang agak tinggi dirumah. Saat 

anak berdiri lebih tinggi dari pada kita yang menyaksikan, memberi rasa 

puas dan percaya diri yang bertambah.  

g) Hindari kalimat membandingkan semisal “si Farid Bahasa Inggrisnya 

bagus, lho! Masa kamu nggak bisa?. Kalimat ini maksudnya memotivasi, 
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namun di rekam oleh anak sebagai kalimat yang merendahkan dan tidak 

menghargai keunikan anak di bandingkan anak yang lain. 

h) Hadirlah selalu di saat anak unjuk prestasi di sekolah atau di tempat 

manapun. Sesungguhnya yang dibutuhkan  anak saat unjuk diri misalnya 

tari, puisi atau nyanyi adalah ayah dan ibunya. Dan tidak ada tepuk tangan 

yang lebih ingin di dengar oleh mereka  melaikan tepuk tangan dari 

orangtuanya. 

i) Libatkan anak dalam pengambilan keputusan meski sederhana. Tanya 

pendapatnya. Anak merasa dia di hargai cara berpikirnya. Contohnya jika 

ingin liburan, tanyakan anak mau kemana dan apa saja yang dilakukan 

selama liburan. 

j) Bacakan buku-buku cerita yang berisi motivasi untuk tampil terpercaya 

diri menjelang tidur. Anak akan membawa pesan tersebut dalam alam 

bawa sadarnya. Hal ini jika dilakukan terus menerus akan memberi 

dampak yang positif bagi anak.  

C. Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Kepercayaan Diri Anak 

Orangtua berperan besar dalam mengembankan kepercayaan diri anak. 

Rasa percaya diri anak tidak akan tumbuh begitu saja tanpa bantuan dari orangtua. 

Kasih sayang dari orang tua sangat berpengaruh pada rasa kepercayaan diri anak. 

Anak-anak yang merasa disayang oleh orangtuanya dan perkembangan 

kepercayaan dirinya akan baik. Anak-anak yang selalu diberi tugas dan 

kepercayaan maka rasa percaya dirinya akan berkembang dengan baik33. 

1. Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Diri Anak 

 

33 Mencetak Anak Juara: Belajar Dari Pengalaman 50 Anak Juara, 51 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri pada seseorang 34 

muncul pada dirinya sebagai berikut: 

a. Lingkungan Keluarga 

Keadaan keluarga merupakan lingkungan hidup yang pertama dan utama 

dalam kehidupan setiap manusia, lingkungan sangat mempengaruhi pembentukan 

awal rasa percaya diri pada seseorang. Rasa percaya diri merupakan suatu 

keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang ada pada dirinya dan 

diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari. Rasa percaya diri baru bisa tumbuh 

dan berkembang baik sejak kecil, jika seseorang berada di dalam lingkungan 

keluarga yang baik, namun sebaliknya jika lingkungan tidak memadai menjadikan 

individu tersebut untuk percaya diri maka individu tersebut akan kehilangan 

proses pembelajaran untuk percaya pada dirinya sendiri. 

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama yang 

sangat menentukan baik buruknya kepribadian seseorang. Hakim menjelaskan 

bahwa pola pendidikan keluarga yang bisa diterapkan dalam membangun rasa 

percaya diri anak adalah sebagai berikut : 

a) Menerapkan pola pendidikan yang demokratis. 

b) Melatih anak untuk berani berbicara tentang banyak hal 

c) Menumbuhkan sikap mandiri pada anak 

d) Memperluas lingkungan pergaulan anak 

e) Jangan terlalu sering memberikan kemudahan pada anak 

f) Tumbuhkan sikap bertanggung jawab pada anak 

g) Setiap permintaan anak jangan terlalu dituruti 

 

34 Hakim Thursan, “Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri, (Jakarta : Puspa Swara, 2010), h. 
121. 
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h) Berikan anak penghargaan jika berbuat baik 

i) Berikan hukuman jika berbuat salah 

j) Kembangkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki anak 

k) Anjurkan anak agar mengikuti kegiatan kelompok di lingkungan rumah 

l) Kembangkan hobbi yang positif 

m) Berikan pendidikan agama sejak dini 

b. Pendidikan formal 

Sekolah bisa dikatakan sebagai lingkungan kedua bagi anak, dimana 

sekolah merupakan lingkungan yang paling berperan bagi anak setelah 

lingkungan keluarga di rumah. Sekolah memberikan ruang pada anak untuk 

mengekpresikan rasa percaya dirinya terhadap teman-teman sebayanya. Rasa 

percaya diri peserta didik di sekolah bisa dibangun melalui berbagai macam 

bentuk kegiatan sebagai berikut : 

a) Memupuk keberanian untuk bertanya 

b) Peran guru/pendidik yang aktif bertanya pada peserta didik 

c) Melatih berdiskusi dan berdebat 

d) Mengerjakan soal di depan kelas 

e) Bersaing dalam mencapai prestasi belajar 

f) Aktif dalam kegiatan pertandingan olahraga 

c. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dirinya sendiri, 

yaitu berupa pemahaman seseorang terhadap dirinya yang terdiri dari bagaimana 

orang tersebut memandang diri dan membuat gambaran tentang dirinya yaitu 

konsep diri. Rasa percaya diri erat kaitannya dengan konsep diri, konsep diri 
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dapat mempengaruhi persepsi individu tentang lingkungan sekitar dan 

perilakunya, perkembangan konsep diri dan percaya diri yang positif akan 

berpengaruh positif terhadap perkembangan sosial. 

Peserta didik yang mempunyai konsep diri yang positif secara nyata 

mampu mengatasi problem dalam kehidupan keseharian, cenderung lebih 

independen, percaya diri dan bebas dari karakteristik yang tidak diinginkan seperti 

kecemasan dengan penampilan yang kurang menarik, kegelisahan dengan kondisi 

tubuh yang tidak ideal, perasaan takut yang berlebihan, dan perasaan kesepian35. 

Sebaliknya apabila konsep diri negatif, anak akan mengembangkan perasaan tidak 

mampu dan rendah diri. Mereka merasa ragu dan kurang percaya diri, sehingga 

menumbuhkan penyesuaian pribadi dan sosial yang buruk pula36. 

Adapaun karakteristik individu yang memiliki konsep diri yang positif 

adalah:  

a) Yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. Orang ini mempunyai 

rasa percaya diri sehingga merasa mampu dan yakin untuk mengatasi 

masalah yang dihadapi,  

b) Merasa setara dengan orang lain, tidak sombong, mencela atau 

meremehkan siapapun, selalu menghargai orang lain,  

c) Menerima pujian tanpa rasa malu, 

d) Mampu memperbaiki dan mengubah aspek-aspek kepribadian yang tidak 

disenangi orang lain. 

b. Faktor Eksternal 

 

35 Syamsul Bachri Thalib, “Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif”, 

(Jakarta: Kencana, 2010), h. 122. 

36 Risnawati, Keterampilan Belajar Matematika, (Yogjakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 

h. 23. 
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Pengalaman hidup yang dilalui anak selama bertahun-tahun memberi 

banyak pengaruh dalam kepribadiannya. Riset dan penelitian membuktikan 

pengalaman terbelenggunya baik mendapatkan cinta, kasih sayang dan 

kelembutan, serta terabaikannya kebutuhan materi atau fisik, menyebabkan 

hilangnya rasa percaya diri, terlebih lagi sikap tertindas dan teraniaya yang 

dialami anak, saat akan mengekspresikan diri, membuat hilang rasa percaya 

dirinya37.  Oleh sebab itu kebutuhan materi, fisik maupun psikis seorang anak 

harus diperhatikan dengan baik, apabila kebutuhan tersebut terabaikan maka akan 

sulit tumbuhnya rasa percaya diri anak tersebut. 

Terlihat dari dimensi perkembangan, rasa percaya diri dapat tumbuh 

dengan sehat bilamana ada pengakuan dari lingkungan. Itulah sebabnya maka 

didalam proses pendidikan dan pembelajaran, baik di lingkungan rumah tangga 

maupun disekolah, orangtua atau guru hendaknya dapat menerapkan prinsip-

prinsip pedagogis secara tepat terhadap anak. Mendidik dengan memberikan 

penghargaan dan pujian jauh lebih baik dari pada mendidik dengan cara 

mencemooh dan mencela 38 . Jadi sikap orangtua, guru maupun teman sebaya 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepercayaan diri anak, apabila anak 

sering mendapatkan celaan, cemoohan maka percaya dirinya akan hilang, 

sehingga ia takut melakukan hal-hal yang baru. 

Pendekatan-pendekatan emosional guru kepada peserta didik menjadi 

sangat penting dalam proses pembelajaran agar keberanian peserta didik dapat 

tumbuh dengan baik, hal-hal semacam ini bukan merupakan bagian terpisah dari 

proses belajar, akan tetapi merupakan tanggung jawab yang harus diwujudkan 

 

37  Syekh Akram Ustman, 25 Cara Mencetak Anak Tangguh, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2006), h. 21. 

38Ainurrahman, Belajar dan Pembelajaran, ( Bandung: CV. Alfabeta, 2011), h. 184. 
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guru bersamaan dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi rasa percaya 

diri sangat dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan sekolah dan teman sebaya, 

apabila seseorang tumbuh dalam lingkungan yang sehat, harmonis, penuh dengan 

kedamaian maka rasa percaya dirinya akan tumbuh dengan baik, namun apabila 

seseorang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan cemoohan, hinaan, 

kekerasan maka rasa percaya diri seseorang akan hilang dan sulit untuk 

berkembang. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi rasa percaya diri adalah faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal yaitu kemampuan yang dimiliki individu dalam mengerjakan sesuatu 

yang mampu dilakukannya, keberhasilan individu untuk mendapatkan sesuatu 

yang mampu dilakukan dan dicita-citakan, keinginan dan tekat yang kuat untuk 

memperoleh sesuatu yang diinginkan hingga terwujud. Faktor eksternal yaitu 

lingkungan keluarga di mana lingkungan keluarga akan memberikan 

pembentukan awal terhadap pola kepribadian seseorang. 

Lingkungan formal atau sekolah, dimana sekolah adalah tempat kedua 

untuk senantiasa mempraktikkan rasa percaya diri individu atau peserta didik 

yang telah didapat dari lingkungan keluarga kepada teman-temannya dan 

kelompok bermainnya. Lingkungan pendidikan non formal tempat individu 

menimba ilmu secara tidak langsung belajar keterampilan-keterampilan sehingga 

tercapailah keterampilan sebagai salah satu faktor pendukung guna mencapai rasa 

percaya diri pada individu yang bersangkutan. 

Selain itu kepercayaan diri seseorang tentu tidak muncul begitu saja, 

melainkan adanya proses tertentu di dalam diri seseorang sehingga terbentuklah 

rasa percaya diri tersebut. faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri adalah 

sebagai berikut: 
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a. Konsep diri 

Terbentuknya kepercayaan diri pada pribadi seseorang diawali dengan 

perkembangan konsep diri yang diperoleh dari pergaulannya dalam kelompoknya, 

interaksi yang terjadi dalam lingkungannya akan menghasilkan konsep diri. 

b. Harga diri 

Harga diri yang positif terbentuk dari konsep diri yang positif. Harga diri 

merupakan penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. Harga diri merupakan 

evaluasi seseorang terhadap dirinya sendiri secara positif dan dapat pula secara 

negatif. 

c. Pengalaman 

Pengalaman dapat menjadi faktor terbentuknya rasa percaya diri. tetapi 

pengalaman juga dapat menjadi faktor menurunnya rasa peraya diri individu. 

d. Pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan 

diri seseorang. Tingkat pendidikan seseorang yang rendah cenderung membuat 

individu merasa dibawah kekuasaan yang lebih pandai, tetapi sebaliknya jika 

tingkat pendidikannya tinggi maka cenderung akan menjadi pribadi yang mandiri 

dan tidak bergantung pada individu lain sehingga ia merasa percaya diri. 

 Proses tertentu di dalam diri seseorang sehingga terjadilah pembentukan 

kepercayaan diri. Secara garis besar, terbentuknya kepercayaan diri yang kuat 

terjadi melalui proses sebagai berikut:  
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a. Terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses 

perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu 

b. Pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang 

dimilikinya dan melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala 

sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihannya. 

c. Pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-

kelemahan yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa sulit dalm 

menyesuaikan diri.  

Pengalaman di dalam menjalani berbagai aspek kehidupan dengan 

menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya 

2. Peran Orangtua Dalam Membangun Kepercayaan Diri Anak Usia 

Dini 

Dalam membangun rasa percaya diri pada anak usia dini orangtua sangat 

memiliki peran penting. Membangun kepercayaan diri pada anak dapat dilakukan 

dengan cara39: 

a. Menjadi pendengar yang baik 

Saat sang anak meminta perhatian orangtua, sebaiknya para orangtua 

mencoba mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena jika orangtua 

mengabaikan anaknya maka akan menimbulkan perasaan tidak berharga, tidak 

layak untuk diperhatikan pada diri anak sehingga berdampak pada rasa percaya 

dirinya 

b. Menunjukkan sikap menghargai 

 
39 Rahman, M. M, Peran Orangtua Dalam Membangun Kepercayaan Diri Pada Anak 

Usia Dini. Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Tahun 2013, h. 294-298. 
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Meskipun keinginan orangtua tidak dapat dipenuhi, memaksa anak untuk 

selalu menuruti keinginan orangtua akan merusak kepercayaan dirinya. 

 

 

c. Membiarkan anak membantu 

Perasaan bangga pada anak dalam membantu orangtuanya akan memupuk 

rasa percaya dirinya. 

d. Membiarkan anak melakukan sendiri apa yang sudah dapat 

dilakukannya 

Memberikan kebebasan untuk anak melakukan hal yang dapat ia lakukan 

untuk membangun kepercayaan diri anak. 

e. Memilah dalam memberikan pujian 

Anak tentu akan membutuhkan banyak motivasi tetapi jika sang anak 

terlalu sering mendengarkan kata pujian maka sang anak akan haus akan pujian 

f. Jangan langsung “menyelamatkan”anak 

Sangat alami apabila setiap orang tua selalu ingin menghindarkan anak 

agar ia tidak terluka, tidak merasa takut atau tidak  berbuat kesalahan. Tetapi anak 

juga perlu tahu bahwa kalah atau jatuh merupakan hal yang wajar. Sang anak 

belajar menjadi sukses ketika mereka berhasil melewati rintangan. 

g. Fokus pada “ Gelas Setengah Penuh” 

Jika sang anak cenderung merasa rendah diri setelah mengalami 

kekecewaan, orangtua perlu membantu anak untuk merasa lebih optimis lagi 

dalam menghadapinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendukung anak 

untuk memikirkan satu cara spesifik untuk membuat situasinya membaik dan 

dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan 
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h. Memupuk minat dan bakat anak 

Mengenalkan berbagai macam aktivitas pada anak serta memberikan 

dorongan agar anak menemukan satu jenis aktivitas yang sangat ia sukai. Anak 

yang memiliki hasrat terhadap sesuatu akan merasakan suatu kebangaan pada 

pencapaian mereka dan kemungkinan besar akan lebih sukses dalam 

kehidupannya. 

i. Mengajak anak memecahkan masalah 

Anak akan membangun kepercayaan dirinya saat mereka berhasil 

bernegosiasi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Orangtua dapat 

mengajarkan anaknya dalam memecahkan masalahnya sendiri 

j. Mencari cara untuk membantu sesama 

Saat anak merasa bahwa mereka telah berhasil melakukan suatu perubahan 

anak akan menjadi lebih percaya diri. Hal yang baik apabila anak diberikan satu 

tanggung jawab dalam mengurus rumah misalnya menyapu atau merapikan 

tempat tidurnya, tetapi akan lebih membangun kepercayaan diri pada anak jika 

orang tua berkata membutuhkan bantuan anak. Memberikan kesempatan untuk 

berkumpul bersama orang dewasa 

Selain bergaul dengan teman sebayanya, penting juga bagi anak untuk 

berada di antara orang dewasa untuk memperluas cakrawala anak, membuatnya 

mampu berinteraksi dengan orang dewasa yang berada di dekatnya serta 

memberikan sudut pandang pemikiran yang berbeda 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang merupakan 

penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta 

kausalitas hubungan-hubungannya. Desain penelitian yang digunakan ialah jenis 

korelasi. Penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan 

pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan 

antara dua variabel atau lebih.  Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting, 

karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat 

mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah TK Atifah Bontomanai Desa 

Maccini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto. 

Pemilihan dan penetapan lokasi penelitian tersebut didasari alasan dan 

pertimbangan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan pengamatan peneliti yang dilakukan pada saat observasi 

terlihat bahwa kepercayaan diri anak-anak di tempat tersebut berbeda-beda 

b. Pola asuh yang diterapkan orangtua anak-anak berbeda-beda sehingga 

kepercayaan diri anak pun berbeda-beda. 

c. Pada lokasi penelitian tersebut adalah tempat yang mudah dijangkau dan 

meminimalisir pengeluaran dan juga peneliti memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi pada pola asuh orangtua terhadap kepercayaan diri anak. 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada prinsipnya adalah 

semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal 

bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari 

hasil akhir penelitian1. 

  Populasinya adalah peserta didik kelas B (Usia 4-6) tahun berjumlah 16 

orang yang berada TK Atifah Bontomanai Desa Maccini Baji Kec. Batang Kab. 

Jeneponto 

2. Sampel 

Istilah sampel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang 

dipergunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar; bagian 

dari populasi statistik yang cirinya dipelajari untuk memperoleh informasi tentang 

seluruhnya; percontohan 2 . Bila populasinya kurang dari 100 orang lebih baik 

diambil seluruhnya dan bila lebih dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih3. 

 Sampel adalah anak usia 3-6 tahun yang berada di TK Atifah Bontomanai 

Desa Maccini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto 

 

 

 

 

1 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 53. 

2 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Media Pustaka 

Phoenix, 2009), h. 740. 

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), h. 173. 
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Usia Anak Jumlah Responden 

4 Tahun 14 

5 tahun 2 

Jumlah  16 

 

C. Tehnik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau penyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien 

bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden. 

2. Dokumentasi (Data Pendukung) 

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. 

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data jenis pola asuh, kepercayaan 

diri anak di TK Atifah Bontomanai Desa Maccini Baji Kec. Batang Kab. 

Jeneponto. 

D. Instrumen Penelitian 

  Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Suharsimi, 2004). Selanjutnya 

instrumen yang diartikan sebagai alat bantu merupakan saran yang dapat 

diwujudkan dalam benda. Contohnya: angket, pedoman wawancara, lembar 

pengamatan dan sebagainya4. 

 

4 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2016), h. 76. 



52 
 

 
 

  Adapun instrumen pengumpulan data yang akan digunakan sesuai dengan 

teknik pengumpulan data, sebagai berikut: 

1. Kuesioner (Angket) 

  Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau penyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Instrumen atau alat pengumpulan datanya disebut angket berisi 

sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh 

responden. 

  Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap 

mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden 

memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar 

pertanyaan5. 

E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Ujian Validitas 

Validitas adalah kemampuan instrumen untuk mengukur materi yang ingin 

diukur. Pengujian validitas instrumen penelitian dengan menggunakan rumus 

product moment correlation dengan persamaan sebagai berikut: 

( )( )

( )( ) ( )( )  

 

−−

−
=

2222 YYnXXn

YXXYn
rxy  

Keterangan: 

xyr   : koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel 

yang dikorelasikan 

YX  : jumlah perkalian X dan Y 

X  : skor dari butir soal 

Y  : skor total 

 

5 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 77. 



53 
 

 
 

2X   : kuadrat dari X 

2Y   : kuadrat dari Y  

Pertimbangan valid atau tidaknya butir soal tes dinyatakan sebagai rhitung 

dengan rtabel dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a) Bila rhitung bernilai positif dan lebih besar daripada rtabel (rhitung > rtabel), maka 

butir atau variabel tersebut adalah valid. 

b) Bila rhitung bernilai negatif dan atau dan nilai rhitung < rtabel, maka butir atau 

variabel tersebut adalah tidak valid. 

2. Uji Realibilitas 

 Pengujian analisis reliabilitas instrumen penelitian dengan menggunakan 

rumus Cronbach’s Alpha dengan persamaan sebagai berikut: 

( )
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Dimana: 

11r  : reliabilitas tes secara keseluruhan 

ip  :  proporsi peserta tes yang menjawab benar 

iq  :  proporsi peserta tes yang menjawab salah 

b : jumlah hasil perkalian antara p dan q 

K : jumlah item instrumen 

2

t  : Varians total (Sugiyono, 2012: 180) 
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Jika nilai 7,0r11  , maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tes reliabel. 

Jika nilai 7,0r11  , maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tes tidak reliabel. 

F. Teknik Analisis Data 

Agar data yang terkumpul dapat terbaca dan penelitian ini dapat dipercaya, 

maka data tersebut harus dianalisi sehingga diperoleh kesimpulan. Adapun teknik 

analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis karena data yang diperoleh 

dalam penelitian bersifat kuantitatif. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, penelitian 

kuantitatif selalu berbicara variabel. Variabel adalah perubahan-perubahan 

perilaku yang dapat diukur. Kuantitatif adalah data tentang fenomena yang hanya 

bisa dijelaskan dan ditransformasikan ke angka. Analisa kuantitatif yaitu analisa 

yang dilakukan terhadap data yang berwujud angka dengan mengklasifikasikan, 

mentabulasikan dan dilakukan perhitungan dengan menggunakan statistik 

sederhana untuk memperoleh hasil penelitian. Untuk data kuantitatif penulis 

menggunakan perhitungan persentase dari hasil angket. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 

yang berlaku umum. 

a. Mengurutkan nilai dari yang tertinggi ke terendah. 

b. Menentukan rata-rata dengan rumus: 
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Keterangan: 

 x  = Mean 

 ∑x  = Jumlah Skor 

 N  = Jumlah Frekuensi. 

c. Menentukan persentase dengan rumus: 

  P = x 100% 

Keterangan: 

 P = Angka Persentasi 

 F = Frekuensi Jawaban Responden 

 N = Jumlah Frekuensi. 

2. Analisis statistic Inferensial 

Statistik inferensial dipergunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

dengan analisis korelasi product moment. 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan pola asuh orangtua dengan kepercayaan diri anak, maka untuk 

mengetahuinya dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut: 

a. Menghitung Hubungan pola asuh orangtua dengan kepercayaan diri 

anak 

Orangtua berperan besar dalam mengembankan kepercayaan diri anak. 

Rasa percaya diri anak tidak akan tumbuh begitu saja tanpa bantuan dari orangtua. 

Kasih sayang dari orang tua sangat berpengaruh pada rasa kepercayaan diri anak. 

Anak-anak yang merasa disayang oleh orangtuanya perkembangan kepercayaan 
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dirinya akan baik. Anak-anak yang selalu diberi tugas dan kepercayaan maka rasa 

percaya dirinya akan berkembang dengan baik. 

Kepercayaan diri anak tergantung bagaimana orangtua memperlakukan 

atau membentuk karakter anaknya melalui pola asuh yang diberikannya. 

a) Regresi Linier Sederhana 

Metode regresi linier dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat pengaruh antara variabel bebas (independent) dengan variabel terikat 

(dependent). Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut: 

ebXaY ++=  

Keterangan: 

Y   : Keperayaan Diri Anak 

X   : Pola Asuh 1X ) atau Orangtua ( 2X ) 

a   : Konstanta 

b   : Koefisien Regresi Linier Sederhana 

e   : Error  

Nilai-nilai a dan b dihitung dengan menyelesaikan persamaan berikut: 

( ) 

  
−

−
=

22 XXn

YXXYn
b  

( ) 

  
−

−
=
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2

XXn

YXXY
a  

b) Uji Hipotesis 
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i.  Uji Statistik t (pengujian hipotesis individual) 

Pengujian hipotesis individual merupakan pengujian hipotesis koefisien 

regresi berganda dengan hanya satu B (B1 atau B2) yang mempengaruhi Y. 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

(a) Menentukan formulasi hipotesis 

H0:  Bi = 0 (tidak ada pengaruh Xi terhadap Y) 

H1:  Bi   0 (ada pengaruh Xi terhadap Y) 

(b) Menentukan taraf nyata   dengan t tabel 

Taraf nyata dari t tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = n - k 

(c) Menentukan kriteria pengujian 

H0 diterima jika 2/02/ ttt  −  

H0 ditolak jika 2/0 tt   atau 2/0 tt −  

(d) Menentukan nilai uji statistik 

3,2,1,0 =
−

= i
Sb

Bb
t

i

ii  

(e) Membuat kesimpulan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Profil  Sekolah 

TK Atifah Bontomanai Desa Maccini Baji adalah salah satu TK yang 

terletak di Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, didirikan pada tahun 2021 

berdasarkan SK pendiri sekolah 420/180/DISDIKBUD/II/2021 yang masih 

berstatus swasta.TK Atifah bontimanai terdiri dari 2 kelas dan satu ruangan 

Kepala Sekolah. TK Atifah Bontomanai terdiri dari Kepala Sekolah yaitu 

Asriyani, S.pdi dan guru kelas A terdiri dari 2 orang dan guru kelas B terdiri dari 

2 orang. Siswa TK Atifah Bontomanai terdiri dari 27 peserta didik dan sudah 

menamatkan anak sebanyak 9 orang. Adapun fasilitas permanian di TK Atifah 

Bontomanai yaitu ayunan dan prosotan. 

B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang diajukan, 

dalam skripsi ini peneliti menetapkan 3 rumusan masalah yang akan dijawab. 

Rumusan masalah 1 dan 2 menggunakan statistik deskriptif, sedangkan rumusan 

masalah ke 3 menggunakan statistik inferensial. Analisis statistik inferensial 

sekaligus menjawab hipotesis yang diajukan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pola asuh orangtua 

dengan kepercayaan diri anak di TK Atifah Bonto manai Desa Maccini 

Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Untuk mengambil data dari tiap-tiap 

variabel tersebut, peneliti menggunakan angket dan dokumentasi. Variabel x 

peneliti menggunakan angket yang berkaitan dengan hubungan pola asuh 

orangtua dan variabel y menggunakan angket yang berkaitan dengan kepercayaan 

diri anak. 
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1. Deskripsi hasil penelitian tentang hubungan pola asuh orangtua 

Demi mengetahui hubungan pola asuh anak, telah diperoleh data yang 

terkumpul melalui angket yang terdiri dari 15 item pertanyaan dengan kriteria 

jawaban dimana setiap pertanyaan terdapat 4 item jawaban, yaitu: 

1. Jika jawaban sangat sering, nilai yang diberikan 4. 

2. Jika jawaban sering, nilai yang diberikan 3. 

3. Jika jawaban kadang-kadang, nilai yang diberikan 2. 

4. Jika jawaban tidak pernah, nilai yang diberikan 1. 

 Hasil tabulasi angket tersebut dapat diketahui persentase jawaban dari 

tiap-tiap item pertanyaan. Selanjutnya responden tersebut memberikan informasi 

untuk menggambarkan hubungan pola asuh orangtua. 

Demi mendeskripsikan hasil jawaban dari tiap-tiap item pertanyaan, 

penulis memaparkannya satu persatu item pertanyaan dengan tabel yang terpisah. 

Adapun mengenai gambarannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: 

a. Deskripsi responden pola asuh orangtua (X) 

Tabel 4.1 

Pola Asuh Orangtua (Perilaku Otoriter) 

 

Indikator 
Jawaban Total 

Sampel 
SS S TS STS 

Anak diberi kesempatan 

untuk bermamain 

6 37,5% 0 0% 0 0% 0 0% 6 16 

Orang tua anak 

membrikan aturan 

0 0% 6 37,5% 0 0% 0 0% 6 16 

Anak dalam 

memecahkan masalah 

1 6,25% 5 31,2% 0 0% 0 0% 6 16 

Orang tua terhadap 

aktifitas anak 

0 0% 6 37,5% 0 0% 0 0% 6 16 

Anak dalam belajar 5 31,2% 1 6,25% 0 0% 0 0% 6 16 

Bila anak punya masalah 5 31,2% 1 6,25% 0 0% 0 0% 6 16 
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Berdasarkan tabel 4.1 diatas ada 6 responden yang menanggapi varaibel 

pola asuh orangtua (perilaku otoriter) pernyataan anak  di beri kesempatan untuk 

bermain 37,5% responden menyatakan (sangat setuju) dapat diartikan bahwa anak 

bermain ditempat yang di setujui oleh orang tua. Pernyataan orang tua anak 

memberikan aturan 37,5% responden menyatakan (setuju) diartikan bahwa anak 

tidak boleh kemana-mana sendiri. Pernyataan anak dalam memecahkan masalah 

31,2% responden mengatakan (setuju) diartikan bahwa orang tua tidak 

memberikan kesempatan kepada anak dalam memecahkan masalah di rumah. 

Pernyataan orang tua terhadap aktivitas anak 37,5% responden menyatakan 

(setuju) diartikan bahwa orang tua mengharuskan anak melaporkan semua 

aktivitas harian. Pernyataan anak dalam belajar 31,2% responden mengatakan 

(sangat setuju) diartikan bahwa orang tua selalu memaksakan anak untuk belajar 

setiap hari. Pernyataan ketika anak mempunyai masalah 31,2% responden 

menyatakan (sangat setuju) diartikan bahwa ketika anak mempunyai masalah anak 

harus menceritakan kepada orang tua ketika tidak bisa mengatasi masalahnya 

sendiri. Dengan jumlah keseluruannya  dari 16 orang responden adalah 40% 

Tabel 4.2 

Pola Asuh Orangtua (Perilaku Permisif) 

 

Indikator 
Jawaban 

Total 

Sampel SS S TS STS 

Cara berpakaian anak 0 0% 2 12,5% 0 0% 0 0% 2 16 

Orang tua ketika anak 

melakukan kesalahan 

2 12,5% 0 0% 0 0% 0 0% 2 16 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas ada responden yang menanggapi varaibel pola 

asuh orangtua (perilaku permisif) pernyataan cara berpakaian anak 12,5% 

responden menyatakan (setuju) diartikan bahwa orang tua dapat memberikan 
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kebebasan kepada anak untuk memilih model yang diinginkannya. Pernyataan 

orang tua ketika anak melakukan kesalahan 12,5% responden menyatakan (sangat 

setuju) diartikan bahwa ketika anak melakukan kesalahan orang tua tidak pernah 

memukul anak. Dengan jumlah keseluruannya  dari 16 orang responden adalah 

13% 

Tabel 4.3 

Pola Asuh Orangtua (Perilaku Demokratis) 

 

Indikator 
Jawaban 

Total 

Sampel SS S TS STS 

Pergaulan dengan teman 1 6,25% 6 37,5% 0 0% 0 0% 7 16 

Anak ketika pergi 7 43,7% 0 0% 0 0% 0 0% 7 16 

Bila anak terlambat 

pulang sekolah 

7 43,7% 0 0% 0 0% 0 0% 7 16 

Peraturan Rumah 6 37,5% 1 6,25% 0 0% 0 0% 7 16 

Anak diberi kesempatan 

untuk memilih 

6 37,5% 1 6,25% 0 0% 0 0% 7 16 

Pengawasan orang tua 

terhadap aktivitas anak 

7 43,7% 0 0% 0 0% 0 0% 7 16 

Anak dalam mencari 

teman 

7 43,7% 0 0% 0 0% 0 0% 7 16 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas ada 7 responden yang menanggapi varaibel 

pola asuh orangtua (perilaku demokratis) pernyataan pergaulan denga teman 

37,5% responden menyatakan (setuju) diartikan bahwa dalam pergaulan orangtua 

akan memberikan perhatian dan arahan kepada anak. Pernyataan anak ketika pergi 

43,7% responden menyatakan (sangat setuju) diartikan bahwa anak ketika pergi 

harus dengan izin orang tua. Pernyataan bila anak terlambat pulang sekolah 43,7% 

responden menyatakan (sangat setuju) diartikan bahwa ketika anak terlambat 

pulang dari sekolah terlebih dahulu anak  akan di tanya oleh orang tua. Pernyataan 

peraturan rumah 37,5% responden menyatakan (sangat setuju) dapat diartikan 



62 
 

 
 

bahwa peraturan rumah dapat ditentukan oleh anak dan orang tua sesuai dengan 

kebutuhan anak. 

Pernyataan anak diberikan kesempatan untuk memilih 37,5% responden 

menyatakan (sangat setuju) diartikan bahwa orang tua selalu memberikan 

kepercayaan kepada anak untuk menentukan pilihannya sendiri. Pernyataan 

pengawaan orang tua terhadap aktivitas anak 43,7% responden menyatakan 

(sangat setuju) diartikan bahwa dalam pengawasan anak orang tua selalu 

mengajak anak berdiskusi tentang aktivitas anak. Pernyataan anak dalam mencari 

teman 43,7% responden mangatakan (sangat setuju) dapat diartikan bahwa dalam 

mencari teman anak menentukan sesuai keinginannya dalam pengawasan orsng 

tua.Dengan jumlah keseluruannya  dari 16 orang responden adalah 47% 

b. Deskripsi responden variabel kepercayaan diri anak (Y) 

Tabel 4.4 

Kepercyaan Diri Anak (Independen) 

Indikator Jawaban Total 

Sample SS KK TP 

Anak merasa tenang dan santai 

ketika belajar 

4 25% 0 0% 0 0% 4 16 

Anak tidak memiliki banyak 

teman 

0 0% 3 18,7% 1 6,25% 4 16 

Anak merasa senang menjadi 

dirinya sendiri 

4 25% 0 0% 0 0% 4 16 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas ada 4 responden yang menanggapi varaibel 

kepercayaan diri anak (independen) pernyataan anak merasa tenang dan santai 

ketika belajar 25% responden menyatakan sangat setuju diartikan bahwa 

kepercayaan diri anak semakin meningkat ketika anak  merasa tenang dan santai 

dalam belajar. Pernyataan anak tidak memiliki banyak teman 18,7% responden 

menanggapi kadang-kadang dan 25% menanggapi tidak pernah diartkan bahwa  

kepercayaan diri anak tidak pasti ketika anak tidak memiliki banyak teman. 
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Pernyataan anak merasa senang menjadi dirinya sendiri 25% responden 

menyatakan sangat setuju, 0% kadang-kadang dan 0% tidak pernah diartikan 

bahwa kepercayaan diri anak meningkat ketika menjadi dirinya sendiri. Dengan 

jumlah keseluruannya  dari 16 orang responden adalah 25% 

Tabel 4.5 

Kepercayaan diri anak (tidak bergantung kepada orang lain) 

Indikator Jawaban Total 

Sample SS KK TP 

Anak lebih suka menyendiri 3 18,7% 0 0% 0 0% 3 16 

Setiap mendapatkan masalah 

anak yakin bisa menyelesaikan 

masalahnya 

0 0% 3 18,7% 0 0% 3 16 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas ada 3 responden yang menanggapi varaibel 

kepercyaan diri anak (tidak bergantung pada orang lain) pernyataan anak lebiih 

suka menyendiri 18,7% (sangat setuju) 0% menjawab (kadang-kadang) dan 0% 

menjawab (tidak pernah) diartikan bahwa anak lebih menyukai menyendiri dan 

tidak bergantung pada orang lain. Pernyataan setiap  mendapat masalah anak 

yakin bisa menyelesaikan masalahnya 0% menjawab (sangat setuju) 18,7% jawab  

(kadand-kadang) 0% jawab (tidak pernah) diartikan bahwa terkadang anak bisa 

menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak bergantunng pada orang lain. 

Dengan jumlah keseluruannya  dari 16 orang responden adalah 19% 

Tabel 4.6 

Kepercayaan diri anak (tidak mudah mengalami frustasi) 

Indikator Jawaban Total 

Sample SS KK TP 

Anak tidak yakin dengan 

kemampuan dirinya sendiri 

0 0% 2 12,5% 0 0% 2 16 

Anak tidak cepat panik 0 0% 2 12,5% 0 0% 2 16 

Anak merasa tidak 

cantik/tampan seperti yang lain 

2 12,5% 0 0% 0 0% 2 16 

Anak tidak tau apa cita-citanya 0 0% 2 12,5% 0 0% 2 16 



64 
 

 
 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas ada 2 responden yang menanggapi varaibel 

kepercayaan diri anak (tidak mudah mengalami frustasi) anak tidak yakin dengan 

kemampuan dirinya  sendiri 0% jawab (sangat setuju) 12,5% jawab (kadang-

kadang)  0% jawab (tidak pernah) diartikan bahwa  anak terkadang tidak percaya 

pada kemapuan dirinya. Pernyataan anak  tidak cepat panik 0% jawab (sangat 

setuju) 12,5% jawab (kadang-kadang)  0% jawab (tidak pernah) diartikan bahwa  

terkadang ketika mendapatkan masalah anak tidak cepat panik. Pernyataan anak 

merasa cantik dan tampan seperti yang lain 12,5% jawab (sangat setuju) 0% 

jawab (kadang-kadang)  0% jawab (tidak pernah) diartikan bahwa anak setuju 

ketika anak  merasa cantik dan tampan seperti yang lain. Pernyataan anak  tidak  

tau apa cita-citanya 0% jawab (sangat setuju) 12,5% jawab (kadang-kadang)  0% 

jawab (tidak pernah) diartikan bahwa terkadang anak merasa belum mengetahui 

apa cita-citanya. Dengan jumlah keseluruannya  dari 16 orang responden adalah 

12% 

Tabel 4.7 

Kepercayaan diri anak (mampu menerima tantangan yang baru) 

Indikator Jawaban Total 

Sample SS KK TP 

Anak senang bertemu dengan 

orang dan suasan baru 

2 12,5% 0 0% 0 0% 2 16 

Anak tidak takut menghadapi 

tantangan baru 

0 0% 2 12,5% 0 0% 2 16 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas ada 2 responden yang menanggapi varaibel 

kepercayaan diri anak (mampu menerima tantangan baru) pernyataan anak senang  

bertemu dengan orang dan suasana baru 12,5% jawab (sangat setuju) 0% jawab 

(kadang-kadang) 0%  jawab (tidak pernah) diartikan bahwa anak  lebih senang 

bertemu dengann orang baru untuk menerima tantangan  baru. Pernyataan anak 

tidak takut menghadapi tantangan baru 0% jawab (sangat setuju) 12,5% jawab 

(kadang-kadang) 0%  jawab (tidak pernah) diartikan bahwa  terkadang anak tidak 
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menghadapi tantangan baru. Dengan jumlah keseluruannya  dari 16 orang 

responden adalah 12% 

Tabel 4.8 

Kepercayaan diri anak (memiliki emosi yang hidup tetap stabil) 

Indikator Jawaban Total Sample 

SS KK TP 

Anak takut, jika berbicara di 

depan umum 

0 0% 2 12,5% 0 0% 2 16 

Anak gampang bingung, jika 

memutuskan sesuatu 

0 0% 2 12,5% 0 0% 2 16 

Anak merasa malu jika  

tampil di depan kelas 

0 0% 0 0% 2 12,5% 2 16 

Anak malu berbicara dengan 

orang yang baru anak kenal 

0 0% 0 0% 2 12,5% 2 16 

Anak sulit untuk 

menyesuaikan diri dengan 

orang lain atau orang baru 

0 0%% 2 12,5% 0 0% 2 16 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas ada 2 responden yang menanggapi varaibel 

kepercayaan diri anak (memiliki emosi yang hidup tetapi tetap stabil) pernyataan 

anak takut, jika berbicara di depan umum 0% jawab (sangat setuju) 12,5% 

(kadang-kadang) dan 0% jawab (tidak pernah) diartikan bahwa terkadang anak 

takut ketika berbicara di depan umum. Pernyataan anak gampang bingung, jika 

memutuskan sesuatu 0% jawab (sangat setuju) 12,5% (kadang-kadang) dan 0% 

jawab (tidak pernah) diartikan bahwa dalam memutuskan sesuatu kadang-kadang 

anak merasa bingung. Pernyataan anak merasa malu jika  tampil di depan kelas 

0% jawab (sangat setuju) 0% (kadang-kadang) dan 12,5% jawab (tidak pernah) 

diartikan bahwa ketika tampil di kelas anak tidak pernah malu. Pernyataan anak 

malu berbicara dengan orang yang baru anak kenal 0% jawab (sangat setuju) 0% 

(kadang-kadang) dan 12,5% jawab (tidak pernah) diartikan bahwa anak ketika 

berbicara dengan orang yang baru dikenal tidak pernah merasa malu. Pernyataan 

anak sulit untuk menyesuaikan diri dengan orang lain atau orang baru 0% jawab 

(sangat setuju) 12,5% (kadang-kadang) dan 0% jawab (tidak pernah) diartikan 
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bahwa dalam menyesuaikan diri dengan orang baru kadang-kadang anak merasa 

sulit melakukannya. Dengan jumlah keseluruannya  dari 16 orang responden 

adalah 13% 

Tabel 4.9 

Kepercayaan diri anak (Anak lebih muda berkomunikasi dan membantu 

orang) 

Indikator Jawaban Total 

Sample SS KK TP 

Anak pintar dalam 

bersosialisasi/bergaul 

3 18,7% 0 0% 0 0% 3 16 

Anak merasa dibutuhkan oleh 

teman-temannya 

3 18,7% 0 0% 0 0% 3 16 

Anak dapat bekerja sama, jika 

ada tugas kelompok bersama 

temannya 

3 18,7% 0 0% 0 0% 3 16 

Anak senang berkenalan 

dengan orang banyak 

3 18,7% 0 0% 0 0% 3 16 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas ada 3 responden yang menaggapi kepercayaan 

diri anak (anak lebih muda berkomunikasi dan membantu orang) pernyataan anak 

pintar dalam bersosialisasi/bergaul 18,7% jawab (sangat setuju) 0% jawab 

kadang-(kadang) 0% jawab (tidak pernah) dartikan bahwa dalam 

bersosialisasi/bergaul anak merasa pintar. Pernyataan anak merasa dibutuhkan 

oleh teman-temannya 18,7% jawab (sangat setuju) 0% jawab kadang-(kadang) 0% 

jawab (tidak pernah) diartikan bahwa dalam membantu orang lain anak merasa di 

butuhkan. Pernyataan anak dapat bekerja sama, jika ada tugas kelompok bersama 

temannya 18,7% jawab (sangat setuju) 0% jawab kadang-(kadang) 0% jawab 

(tidak pernah) diartikan bahwa dalam mengerjakan tugas kelompok anak dapat 

bekerja sama. Pernyataan anak senang berkenalan dengan orang banyak 18,7% 

jawab (sangat setuju) 0% jawab kadang-(kadang) 0% jawab (tidak pernah) 

diartikan bahwa anak lebih senang dalam berkenalan dengan orang b. Dengan 

jumlah keseluruannya  dari 16 orang responden adalah 19% 
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1. Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini dilkakukan untuk mengukur sah/valid 

atau tidaknya suatu kuesioner sebagai suatu instrument penelitian. Uji validitas 

dilakukan dengan menggunakan Pearson product moment dan perhitungan 

menggunakan SPSS 22.0 for windows. Pengujian validasi dapat dilihat Syarat 

minimum yang digunakan untuk dianggap memenuhi syarat adalah rhitung ≥ 0,30 

Suatu pernyataan dikatakan valid jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan 

apa saja yang hendak diukurnya. Untuk hasil perhitungan Pearson product 

moment (output) adalah sebagai berikut. 

1) Uji Validitas Variabel untuk Variabel Pola Asuh Anak (X) 

              Tabel 4.10 

      Uji Validitas Pola Asuh Orangtua (Perilaku Otoriter) 

 

Instrumen 
Koefisien Nilai Batas  

Keterangan Korelasi 

® 
Korelasi 

Anak diberi kesempatan 

untuk bermamain 
0,55 0,30 Valid 

Orangtua anak membrikan 

aturan 
0,32 0,30 Valid 

Anak dalam memecahkan 

masalah 
0,92 0,30 Valid 

Orangtua terhadap aktifitas 

anak 
0,63 0,30 Valid 

Anak dalam belajar  
0,82 0,30 Valid 

Bila anak punya masalah 
0,66 0,30 Valid 

Dalam indikator Pola Asuh Orangtua (Perilaku Otoriter) 6 instrument 

pernyataan. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa seluruh instrument Pola asuh 

orangtua (perilaku otoriter)  dinyatakan valid sehingga layak digunakan untuk 

mengukur gejala yang diteliti. 
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              Tabel 4.11 

   Uji Validitas Pola Asuh Orangtua (Perilaku Permisif) 

 

Instrumen 

Koefisien Nilai Batas  

Keterangan Korelasi 

® 
Korelasi 

Cara berpakaian anak 
0,59 0,30 Valid 

Orangtua ketika anak 

melakukan kesalahan 
0,64 0,30 Valid 

Dalam indikator Pola Asuh Orangtua (Perilaku Permisif) 2 instrument 

pernyataan. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa seluruh instrument Pola asuh 

orangtua (perilaku permisif)  dinyatakan valid sehingga layak digunakan 

untuk mengukur gejala yang diteliti. 

           Tabel 4.12 

    Uji Validitas Pola Asuh Orangtua (Perilaku Demokratis) 

 

Instrumen 

Koefisien Nilai Batas  

Keterangan Korelasi 

® 
Korelasi 

Pergaulan dengan teman 
0,88 0,30 Valid 

Anak ketika pergi 
0,52 0,30 Valid 

Bila anak terlambat pulang 

sekolah 
0,55 0,30 Valid 

Peraturan Rumah 
0,57 0,30 Valid 

Anak diberi kesempatan 

untuk memilih 
0,62 0,30 Valid 

Pengawasan orangtua 

terhadap aktivitas anak 
0,94 0,30 Valid 

Anak dalam mencari teman 
0,87 0,30 Valid 

Dalam indikator Pola Asuh Orangtua (Perilaku Demokratis) 7 

instrument pernyataan. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa seluruh instrument 

Pola asuh orangtua (perilaku demokratis)  dinyatakan valid sehingga layak 

digunakan untuk mengukur gejala yang diteliti. 



69 
 

 
 

1) Hasil uji validitas untuk variabel Kepercyaan Diri (Y) 

                 Tabel 4.13 

Uji Validitas Kepercayaan diri (anak lebih independen)  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa seluruh instrument kepercayaan diri 

anak (anak lebih independen) dinyatakan valid sehingga layak digunakan 

untuk mengukur gejala yang diteliti. 

                 Tabel 4.14 

Uji Validitas Kepercayaan diri (tidak terlalu bergantung kepada orang lain)  

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa seluruh instrument kepercayaan diri 

anak (tidak terlalu bergantung kepada orang lain) dinyatakan valid sehingga 

layak digunakan untuk mengukur gejala yang diteliti. 

                 Tabel 4.15 

             Uji Validitas Kepercayaan diri (tidak mudah mengalami frustasi)  

Instrument 

Koefisien 
Nilai 

batas 
Keterangan 

korelasi 

® 
Korelasi 

Anak merasakan tenang dan 

santai ketika belajar 
0,35 0,30 Valid 

Anak tidak memiliki banyak 

teman 
0,32 0,30 Valid 

Anak merasa senang menjadi 

dirinya sendiri 
0,36 0,30 Valid 

Instrument 

Koefisien 
Nilai 

batas 
Keterangan 

korelasi 

® 
Korelasi 

Anak lebih suka menyendiri 0,32 0,30 Valid 

Setiap mendapatkan masalah 

anak yakin bisa menyelesaikan 

masalahnya 

0,67 0,30 Valid 

Instrument Koefisien 
Nilai 

batas 
Keterangan 
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abel 4.15 menunjukkan bahwa seluruh instrument kepercayaan diri anak 

(tidak mudah mengalami frustasi) dinyatakan valid sehingga layak digunakan 

untuk mengukur gejala yang diteliti. 

              Tabel 4.16 

             Uji Validitas Kepercayaan diri (mampu menerima tantangan baru)  

 

 

 

 

 

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa seluruh instrument kepercayaan diri 

anak (mampu menerima tantangan baru) dinyatakan valid sehingga layak 

digunakan untuk mengukur gejala yang diteliti. 

             Tabel 4.17 

                            Uji Validitas (memiliki emosi yag hidup tetapi tetap stabil)  

korelasi 

® 
Korelasi 

Anak tidak tahu apa cita-citanya 0,53 0,30 Valid 

Anak tidak yakin dengan 

kemampuan dirinya sendiri 
0,93 0,30 Valid 

Anak tidak cepat panik 0,71 0,30 Valid 

Anak merasa tidak 

cantik/tampan seperti yang lain 

0,73 0,30 Valid 

Instrument 

Koefisien 
Nilai 

batas 
Keterangan 

korelasi 

® 
Korelasi 

Anak senang bertemu dengan 

orang dan suasan baru 
0,30 0,30 Valid 

Anak tidak takut menghadapi 

tantangan baru 
0,37 0,30 Valid 

Instrument 

Koefisien 
Nilai 

batas 
Keterangan 

korelasi 

® 
Korelasi 

Anak takut, jika berbicara di depan 

umum 
0,49 0,30 Valid 

Anak gampang bingung, jika 

memutuskan sesuatu 
0,38 0,30 Valid 
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Tabel 4.17 menunjukkan bahwa seluruh instrument kepercayaan diri 

anak (memiliki emosi yang hidp tetapi tetap stabil) dinyatakan valid sehingga 

layak digunakan untuk mengukur gejala yang diteliti. 

                 Tabel 4.18 

            Uji Validitas (anak lebih muda berkomunikasi dan membantu orang lain)  

 

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa seluruh instrument kepercayaan diri 

anak (anak lebih muda berkomunikasi dan membantu orang lain) dinyatakan 

valid sehingga layak digunakan untuk mengukur gejala yang diteliti 

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas data adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode. 

       Tabel 4.19 

Hasil uji Reliabilitas 

Variabel 

Cronbach's 

Alpha 

Anak merasa malu jika  tampil di 

depan kelas 0,39 0,30 
Valid 

Anak malu berbicara dengan orang 

yang baru anak kenal 0,53 0,30 
Valid 

Anak sulit untuk menyesuaikan diri 

dengan orang lain atau orang baru 0,38 0,30 
Valid 

Instrument 

Koefisien 
Nilai 

batas 
Keterangan 

korelasi 

® 
Korelasi 

Anak pintar dalam bersosialisasi/bergaul 0,32 0,30 Valid 

Anak merasa dibutuhkan oleh teman-

temannya 
0,32 0,30 Valid 

Anak dapat bekerja sama, jika ada tugas 

kelompok bersama temannya 
0,46 0,30 Valid 

Anak senang berkenalan dengan orang 

banyak 

0,45 0,30 Valid 
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Polah Asuh Orangtua (X) 0,614 

Kepercayaan Diri (Y) 0,768 

Menurut data pada Tabel 4.19 menunjukkan bahwa angka dari nilai 

alpha Cronbach’s pada variabel independen dan dependen dalam penelitian 

ini, menunjukkan besaran diatas nilai 0.60. Hal ini berarti bahwa seluruh 

pernyataan untuk variabel independen dan dependen adalah reliabel dan dapat 

disimpulkan bahwa instrumen pernyataan kuesioner menunjukkan keandalan 

dalam mengukur variabel-variabel dalam model penelitian. 

2. Teknik Analisi Data 

a. Analisis statistik deksriptif 

Deksriptif data penelitian ini dapat dilihat dari rata-rata (mean), nilai 

maksimum, nilai minimum dan nilai standar deviasi. Untuk memberikan 

gambaran mengenai variabel-variabel penelitian digunakan tabel statistik 

sebagai berikut : 

Tabel 4.20 

Analisis Statistik Deskriptif Variabel (X) 

 

 

 

D

a 

 Tabel di atas, diketahui data yang diperoleh dari 16 orang responden 

adalah nilai minimum sebesar 2,78 nilai maximum sebesar 3,51 kemudian 

nilai rata-rata (mean score) sebesar 0,1928 dan standar deviasi sebesar 

6,288. Jadi angka ini menunjukkan ukuran penyebaran data pola asuh 

orangtua. 

Tabel 4.21 

Analisis Statistik Deskriptif Variabel (Y) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X 16 2,78 3,51 3,2956 ,19284 

Valid N (listwise) 16     
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D 

Dari tabel di atas, diketahui data yang diperoleh dari 16 orang 

responden adalah nilai minimum sebesar 1,40 nilai maximum sebesar 2,60 

kemudian nilai rata-rata (mean score) sebesar ,2,306 dan standar deviasi 

sebesar 0,279. Jadi angka ini menunjukkan ukuran penyebaran data pola 

asuh orangtua. 

b. Uji Analisis Inferensial 

Analisis statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linear berganda, yaitu untuk menganalisis pengaruh sistem 

informasi keuangan, pengendalian intern, partisipasi anggaran dan sistem 

pelaporan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hasil uji regresi linear 

berganda dalam tabel spenelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.22 

Hasil uji Regresi linear berganda 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.079 .904  

X1 1.027 .274 .708 

    

    

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y 16 1,40 2,60 2,3063 ,27981 

Valid N (listwise) 16     
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Menurut tabel 4.22 dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk 

mengetahui pengaruh sistem informasi keuangan, pengendalian intern, 

partisipasi anggaran dan sistem pelaporan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah adalah sebagai berikut: 

                     Y= -1.079 + 1.027 X1  + ε 

Model ini menunjukkan bahwa koefisien regresi hasil taksiran 

bertanda positif. Hasil ini memberikan gambaran bahwa adanya hubungan 

yang positif dari variabel hubungan pola asuh orangtua dengan 

kepercayaan diri anak. 

 Variabel pola asuh orangtua  (X) memiliki koefisien regresi positif 

sebesar 1.027 yang berarti apabila pola asuh orang tua meningkat sebesar 

1%, maka kepercayaan diri anak akan mengalami peningkatan sebesar 

1.027% pada saat variabel bebas lainnya tidak berubah (konstan).  

3. Hasil pengujian hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

                                       Tabel 4.23 

            Uji Koefisien Determinasi 

 

 Tabel 4.23 diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0.501. 

Berdasarkan nilai R Square dapat dikatakan bahwa sebesar 50.1% variasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .708a .501 .465 .20457 

a. Predictors: (Constant), X1 

b. Dependent Variable: Y 
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kepercayaan diri anak yang dijelaskan oleh pola asuh orangtua sebesar 

94.9%.  Sedangkan variasi kepercayaan diri anak yang tidak dapat 

dijelaskan oleh pola asuh orangtua tetapi bisa di jelaskan oleh faktor-faktor 

yang tidak diamati oleh peneliti adalah sebesar 49.9% (100%-50.1%). 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunkana untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai probabilitas ata P-value (sig-t) dengan taraf 

signifikan 0,05. Jika P-value lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima, dan 

sebaliknya jika P-value lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak. 

                                                 Tabel 4.24 

                           Uji Parsial (Uji t) 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.079 .904 
 

-1.193 .253 

X1 1.027 .274 .708 3.750 .002 

a. Dependent Variable: Y 

 

Hasil uji t pada variabel Pola Asuh Anak (X) seperti pada tabel 4.24 diatas 

diperoleh nilai t hitung 3.750 lebih besar dari nilai t tabel 2,024 dengan nilai 

probabilitas 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H01 ditolak dan Ha1 

diterima, yang artinya mempunyai hubungan yang signifikan. Maka dapat 
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disimpulkan bahwa pola asuh orangtua (X) mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap kepercayaan diri anak (Y). 

C. Pembahasan 

Pada bagian ini, peneliti akan menbahas hasil penelitian yang diperoleh 

setelah peneliti melakukan penelitian terkait Hubungan Pola Asuh Orangtua 

Dengan Kepercayaan Diri Anak Di TK Atifah Bontomanai Desa Maccini Baji 

Kec. Batang Kab. Jeneponto. 

1. Deskripsi hasil penelitian tentang pola asuh orangtua di TK Atifah 

Bontomanai Desa  Maccini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan pola asuh orangtua (perilaku 

otoriter) mayoritas menjawab sangat setuju dengan 40% responden menganggap  

bahwa anak bermain ditempat yang di setujui oleh orang tua, orang tua selalu 

memaksakan anak untuk belajar setiap hari dan anak mempunyai masalah anak 

harus menceritakan kepada orang tua ketika tidak bisa mengatasi masalahnya 

sendiri.Teori yang di kemukakan oleh Yatim dan Irwanto mengatakan bahwa pola 

asuh otoriter ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari orangtua. 

Kebebasan anak sangat dibatasi, orangtua memaksa anak untuk berperilaku 

seperti yang diinginkannya. Bila aturan-aturan ini dilanggar, orangtua akan 

menghukum anaknya, biasanya hukuman yang bersifat fisik. Otoritas yang 

ditunjukkan orangtua tersebut membuat anak sedikit mendapatkan kesempatan 

untuk mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan sehingga anak 

cenderung menjadi penurut, lebih tertutup, tidak berinisiatif dan pemalu. 

Penelitian ni sejalan penelitian sebelumnya yang dilakukan Handayani  dkk,  
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(2013)  menunjukkan  bahwa  anak-anak  yang  diasuh dengan  gaya  pengasuhan  

otoriter  cenderung  menunjukkan  perilaku  yang  sensitif,  mudah terbawa  

situasi,  tidak  bahagia,  mudah  mengalami  stress  dan  tidak  ramah.Penelitian 

Cimi (2013) mengemukakan bahwa 87,5% mendapatkan pola asuh otoriter yang 

memiliki tingkat kepercayaan diri rendah. 

Pola asuh orangtua (perilaku permisif) menaggapi sangat setuju dengan 13% 

responden menganggap bahwa ketika anak melakukan kesalahan orang tua tidak 

pernah memukul anak. Yatim dan Irwanto berpendapat bahwa 1 : Pola asuh 

permisif ditandai dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada anak untuk 

berperilaku sesuai dengan keinginanya sendiri. Anak tidak tahu apakah 

perilakunya benar atau salah karena orang tua tidak pernah membenarkan atau 

menyalahkan anak. Akibatnya anak berperilaku sesuai dengan keinginannya 

sendiri, tidak peduli apakah hal itu sesuai dengan norma masyarakat atau tidak. 

Keadaan lain pada pola asuh ini adalah anak-anak bebas bertindak dan berbuat. 

Orangtua menganggap anak seperti orang dewasa yang dapat mengambil tindakan 

atau keputusan sendiri.  

Pola asuh orangtua (perilaku demokratis) sangat setuju dengan 47% 

responden menganggap bahwa anak ketika pergi harus dengan izin orang tua, 

bahwa anak ketika pergi harus dengan izin orang tua, dalam pengawasan anak 

orang tua selalu mengajak anak berdiskusi tentang aktivitas anak dan dalam 

mencari teman anak menentukan sesuai keinginannya dalam pengawasan orsng 

 

1 Isni Agustiawati, “Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Presentasi Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Akuntansi Kelas XI IPS Di SMA Negeri 26 Bandung”, Dalam Jurnal 

Universitas Pendidikan Indonesia. 
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tua. Yatim dan Irwanto2 mengatakan bahwa dengan pola asuh demokratis, anak 

mampu mengembangkan kontrol terhadap perilakunya sendiri dengan hal-hal 

yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini mendorong anak untuk berdiri 

sendiri dengan, bertanggung jawab dan yakin terhadap diri sendiri. Daya 

kreativitasnya berkembang dengan baik karena orang tua selalu merangsang 

anaknya untuk mampu berinisiatif. Hasil penelitian sejalan dengan peneliti 

sebelumnya yang dilakukan oleh Linda (2020) mengemukakan   bahwa   85,1%   

orangtua   menerapkan   pola   asuh demokratif.  Dimana  aspek  yang  ada  dalam  

pola  asuh  demokratif antara  alain  orangtua memiliki   sikap   rasional,   anak   

dilibatkan dalam   pengambilan   keputusan,   anak   diberi kesempatan   menjadi   

mandiri   tetapi   tetap   dalam   kontrol   orangtua.    

Adapun nilai rata-rata pola asuh orangtua berdasarkan perhitungan statistik 

diperoleh nilai mean sebesar 0,1928 dengan presentase 19,28 persen nilai 

minimum sebesar 2,78 nilai maximum sebesar 3,51 dan standar deviasi sebesar 

6,288. 

2. Deskripsi hasil penelitian kepercayaan diri anak di TK Atifah 

Bontomanai Desa Maccini Baji Kec. Batang Kab. Jeneponto 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepercayaan diri anak (anak yang 

independen) sangat setuju dengan 25%  responden menganggap anak merasa 

tenang dan santai ketika belajar dan anak merasa senang menjadi dirinya sendiri. 

Kepercyaan diri anak (tidak bergantung pada orang lain) sangat setuju dengan 

 

2  Sarah Emmanuel, dkk “Pengaruh Pola Asu h Orangtua Terhadpa Kemandirian dan 

Kemampuan Regulasi Emosi AUD” dalam Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia dini. 

Maret 2018.Vol 03.No. 01. 
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19% responden menganggap setiap mendapatkan masalah anak yakin bisa 

menyelesaikan masalahnya tidak bergantung pada orang lain. Kepercayaan diri 

anak (tidak mudah mengalami frustasi) menanggapi kadang-kadang dengan 12% 

responden menganggap anak tidak yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. 

Kepercayaan diri anak (mampu menerima tantangan baru) menaggapi sangat 

setuju dengan 12% responden yang menunjukkan bahwa responden menganggap 

anak tidak takut dalam menghadapi tantangan baru. Kepercayaan diri anak 

(memiliki emosi yang hidup tetapi tetap stabil) menaggapi kadang-kadang dengan 

12% responden menganggap anak takut jika berbicara didepan umum dan anak 

gampang bingung, jika memutuskan sesuatu. Kepercayaan diri anak (anak lebih 

muda berkomunikasi dan membantu orang) sangat setuju dengan 19% responden 

menganggap anak senang berkenalan dengan orang banyak. Adapun nilai rata-rata 

kepercayaan diri anak berdasarkan perhitungan statistik  adalah nilai minimum 

sebesar 1,40 nilai maximum sebesar 2,60 kemudian nilai rata-rata (mean score) 

sebesar ,2,306 dan standar deviasi sebesar 0,279. Jadi angka ini menunjukkan 

ukuran penyebaran data pola asuh orangtua. 

Adywibowo mengatakan bahwa kepercayaan diri anak adalah anak lebih 

independen, tidak terlalu bergantung kepada orang lain, tidak mudah mengalami 

frustasi, mampu menerima tantangan yang baru, memiliki emosi yang hidup tetapi 

tetap stabil, anak lebih mudah berkomunikasi dan membantu orang 3 . Hasil 

penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novita 

Larasani dkk, (2020) yang mengatakan bahwa kepercayaan   diri   sebagaimana   

 
3 Adi Wibowo, Kepercayaan Diri pada anak (Jakarta, Flash Books Cet. I 2009) h. 75. 
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harga   diri bukanlah   diperoleh   secara   instant, melainkan  melalui  proses  

yang  berlangsung  sejak  usia  dini  dalam  kehidupan bersama orangtua  

(Nugraha,  2017).  Menurut Nugraha (2017)  mengemukakan  ada  beberapa  

faktor yang  mempengaruhi  proses  pembentukan  kepercayaan  diri  remaja,  

antara  lain  adalah interaksi  di  dalam  keluarga,  sekolah  dan  masyarakat.  

Interaksi  dalam  keluarga  salah satunya terwujud dalam bentuk proses 

pengasuhan yang diberikan orangtua kepada anak-anaknya 

Menurut Siswanto (2012:30) percaya diri anak adalah anak mempunyai rasa 

percaya diri terhadap kemampuan dirinya sehingga anak mampu menghadapi 

kehidupan selanjutnya. Senada dengan itu (Rahayu, 2013:73) menyatakan bahwa 

tujuan pengembangan percaya diri adalah agar anak mampu mengembangkan 

keyakinan dan potensi yang dimiliki untuk mencapai keberhasilan 

dalamhidupnya, dengan sikap optimis, tenang, dan berani bertindak, mengambil 

keputusan disertau tanggung jawab.  

3. Deskripsi hasil penelitian hubungan pola asuh orangtua dengan 

kepercayaan diri anak di TK Atifah Bontomanai Desa Maccini Baji 

Kec. Batang Kab. Jeneponto 

Hasil pengujian data diperoleh nilai t hitung 3.750 lebih besar dari nilai t 

tabel 2,024 dengan nilai probabilitas 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian, H01 ditolak dan Ha1 diterima, yang artinya mempunyai hubungan yang 

signifikan. Maka pola asuh orang tua (X) mempunyai hubungan terhadap 

kepercayaan diri anak (Y).  
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Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan orangtua berperan besar dalam 

mengembankan kepercayaan diri anak. Rasa percaya diri anak tidak akan tumbuh 

begitu saja tanpa bantuan dari orangtua. Kasih sayang dari orangtua sangat 

berpengaruh pada rasa kepercayaan diri anak. Anak-anak yang merasa disayang 

oleh orang tuanya dan perkembangan kepercayaan dirinya akan baik. Anak-anak 

yang selalu diberi tugas dan kepercayaan maka rasa percaya dirinya akan 

berkembang dengan baik. Menurut Rahman (2013;3) orangtua dapat 

memgembangkan pola asuh secara positif untuk meningkatkan rasa percaya diri 

anak. Mengasuh secara positf adalah pergeseran dari mengasuh  berdasarkan  dari  

rasa  takut  menuju  kearah  mengasuh  berdasarkan  rasa  cinta. Mengasuh 

berdasarkan rasa takut merupakan cara mengasuh tradisional dimana seseorang 

anak akan di hukum dengan pukulan atas kesalahan anak. Penelitian ini sejalan 

denan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Arifin (2008) meneliti tentang 

kemandirian anak dilihat dari pola asuh orangtua, memberikan kesimpulan bahwa 

terdapat hubungan yang berarti dan bermakna antara pola asuh orangtua dan 

kemandirian anak. Astuti (2009) meneliti tentang peranan pola asuh orangtua 

terhadap pembentukan kemandirian belajar peserta didik di SMA PGRI 1 Taman 

Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2008- 2009, menyimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara peranan pola asuh orangtua terhadap 

pembentukan kemandirian belajar peserta didik.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Jenis pola asuh yang digunakan orangtua sekarang ini dalam 

meningkatkan kepercayaan diri anaknya adalah perilaku otoriter, permisif, 

demokratis. Dan pola asuh yang banyak di terapkan oleh orangtua adalah 

pola asuh demokratis. 

2. Kepercayaan diri anak dapat dilihat anak yang independen, tidak 

bergantung pada orang lain, tidak mudah mengalami frustasi, mampu 

menerima tantangan baru, memiliki emosi yang hidup tetapi tetap stabil 

dan anak lebih muda berkomunikasi dan membantu orang. Tingkat 

kepercayaan diri anak di TK Atifah Bontomanai Desa Maccini Baji Kec. 

Batang Kab. Jeneponto yaitu kepercayaan diri anak lebih signifikan dan 

tinggi.  

3. Pola asuh orang tua mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap 

kepercayaan diri anak di TK Atifah Bontomanai Desa Maccini Baji Kec. 

Batang Kab. Jeneponto 

B. Saran 

1. Peneliti berharap agar menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda-

beda agar peserta didik dapat merasakan strategi pembelajaran yang belum 

pernah dirasakan sebelumnya. 
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2. Peneliti berharap lebih memberikan perhatian khusus kepada dalam 

mementingkan pola asuh pada anak sehingga memberikan hal-hal positif 

pada perkembangan anak 
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NO 
RESPONDEN 

JENIS 
KELAMIN 

KODE USIA 

1 1 3 26-30 

2 1 2 21-25 

3 1 4 31-35 

4 1 3 26-30 

5 1 4 31-35 

6 1 1 21-25 

7 2 4 31-35 

8 1 4 31-35 

9 1 6 >41 

10 1 3 26-30 

11 2 3 26-30 

12 2 6 >41 

13 2 5 36-40 

14 2 5 36-40 

15 2 1 <21 

16 1 4 31-35 
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Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .110a .012 -.058 .13443 

a. Predictors: (Constant), X1 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

Y 2.3594 .13066 16 

X1 3.4925 .09910 16 

Correlations 

 Y X1 

Pearson Correlation Y 1.000 -.110 

X1 -.110 1.000 

Sig. (1-tailed) Y . .342 

X1 .342 . 

N Y 16 16 

X1 16 16 
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b. Dependent Variable: Y 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression .003 1 .003 .172 .685b 

Residual .253 14 .018   

Total .256 15    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X1 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.866 1.224  2.342 .034 

X1 -.145 .350 -.110 -.414 .685 

a. Dependent Variable: Y 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 X1b . Enter 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables entered. 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.3409 2.3888 2.3594 .01438 16 

Std. Predicted Value -1.287 2.043 .000 1.000 16 

Standard Error of Predicted Value .034 .078 .046 .012 16 

Adjusted Predicted Value 2.3181 2.3976 2.3551 .02105 16 

Residual -.26264 .19026 .00000 .12987 16 

Std. Residual -1.954 1.415 .000 .966 16 

Stud. Residual -2.022 1.462 .014 1.022 16 

Deleted Residual -.28118 .20296 .00426 .14597 16 

Stud. Deleted Residual -2.315 1.530 -.003 1.081 16 

Mahal. Distance .001 4.176 .938 1.058 16 

Cook's Distance .000 .269 .063 .074 16 

Centered Leverage Value .000 .278 .063 .071 16 

a. Dependent Variable: Y 
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

Y 2.3063 .27981 16 

X1 3.2956 .19284 16 

 

 

Correlations 

 Y X1 

Pearson Correlation Y 1.000 .708 

X1 .708 1.000 

Sig. (1-tailed) Y . .001 
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X1 .001 . 

N Y 16 16 

X1 16 16 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 X1b . Enter 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables entered. 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression .588 1 .588 14.062 .002b 

Residual .586 14 .042   

Total 1.174 15    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X1 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.079 .904  -1.193 .253 
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X1 1.027 .274 .708 3.750 .002 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

esiduals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1.7766 2.5264 2.3063 .19807 16 

Std. Predicted Value -2.674 1.112 .000 1.000 16 

Standard Error of Predicted Value .051 .150 .069 .024 16 

Adjusted Predicted Value 2.0517 2.5563 2.3319 .15607 16 

Residual -.37663 .32143 .00000 .19763 16 

Std. Residual -1.841 1.571 .000 .966 16 

Stud. Residual -2.712 1.632 -.050 1.126 16 

Deleted Residual -.81723 .34665 -.02568 .28247 16 

Stud. Deleted Residual -3.793 1.747 -.108 1.327 16 

Mahal. Distance .001 7.150 .938 1.712 16 

Cook's Distance .000 4.302 .306 1.066 16 

Centered Leverage Value .000 .477 .063 .114 16 

a. Dependent Variable: Y 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 16 100.0 

Excluded

a 

0 .0 

Total 16 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.614 15 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 16 100.0 

Excluded

a 

0 .0 

Total 16 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.768 20 
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