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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan  ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ Ha (dengan titik di bawa ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع
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 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof أ

 ya’ Y Ye ي

Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 FATḤAH A A ــ ـ

 KASRAH I I ــِـ

 ḌAMMAH U U ــُـ
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya A  a dan garis di atas ى |ا

 Kasrah dan ya I i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau U u dan garis di atas و

 

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

hurufلآ(alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
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yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), 

sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafadz al-Jalalah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan 

kepada lafzul-Jalalah, di transliterasi dengan huruf [t]. 
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ABSTRAK 

Nama                   :   Hafila 

Nim                      :   20900118059 

Judul Skripsi : Pola Pengasuhan Orangtua Di Kelurahan Nanga                                 

Baras Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur (Studi Tentang Penanaman 

Kemandirian Anak Usia 2-6 Tahun)         

        

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengasuhan yang 
dilakukan orangtua di Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas 
Kabupaten Manggarai Timur tentang penanaman kemandirian anak usia 2-6 
tahun, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat polah 
pengasuhan orangtua di Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas 
Kabupaten Manggarai Timur tentang penanaman kemandirian anak usia 2-6 
tahun. Adapun pokok masalah tersebut dirumus kedalam dua sub masalah, 
yaitu: (1) Bagaimana pola pengasuhan yang dilakukan orangtua di Kelurahan 
Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur tentang 
penanaman kemandirian anak usia 2-6 tahun?; (2) Apa faktor pendukung dan 
penghambat polah pengasuhan orangtua di Kelurahan Nanga Baras Kecamatan 
Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur tentang penanaman kemandirian 
anak usia 2-6 tahun?. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan etnografi. Adapun sumber data 
primer penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah orangtua dan Sumber 
data sekunder adalah anak dan tokoh masyarakat Kelurahan Nanga Baras. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Teknik 
keabsahan data yang digunakan salah satunya adalah triangulasi (triangulasi 
sumber dan triangulasi data). 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Polah pengasuhan yang 
dilakukan orangtua di Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas 
Kabupaten Manggarai Timur dalam menanamkan sikap kemandirian anak usia 
2-6 tahun pada 5 (lima) keluarga dapat diketahui bahwa pola asuh yang 
diberikan berbeda-beda. 4 (Empat) keluarga di RT Wera menggunakan pola 
asuh otoriter dan 1 (satu) keluarga di RT Galung Cie menggunakan pola asuh 
demokratis. Tingkat kemandirian yang paling menonjol terdapat pada RT Wera 
yang menggunakan pola asuh otoriter dibandingkan pada RT Galung Cie yang 
menggunakan pola asuh demokratis. (2) Faktor pendukung pola asuh yang 
dilakukan orangtua dalam menanamkan sikap mandiri pada anak yaitu: keluarga 
dan lingkungan masyarakat, sedangkan faktor penghambat yaitu: pengaruh 
media sosial, media televisi, teman bermain, orangtua yang sibuk bekerja, dan 
kurangnya data yang diperoleh peneliti. Implikasi: orangtua diharapkan 
mendidik anak menjadi mandiri lebih efektif, peneliti mengharapkan pada 
peneliti selanjutnya untuk lebih bervariasi dalam mengembangkan penelitian 
yang serupa tentang pola pengasuhan orangtua dalam menanamkan kemandirian 
pada anak. 

 
Kata Kunci: Pola Asuh, Orangtua, Kemandirian, dan Anak                 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang kecil yang terdiri dari 

Ayah, Ibu, dan anak. Keluarga didasarkan atas ikatan perkawinan yang sah, antara 

laki-laki dan perempuan yang belum ada status pernikahan.1 Pembentukan 

kepribadian anak ditentukan oleh lingkungan keluarga, maka dari itu dukungan 

keluarga sangat dibutuhkan oleh anak. Hal ini dilihat, apabila dukungan keluarga 

kurang baik maka anak akan mengalami hambatan yang dapat mengganggu 

psikologinya. 

Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Maha pencipta kepada 

makhluk hidupnya yang harus dididik dan dibimbing dengan baik.2 Orangtua 

berperan penting pada pembentukan karakter anak agar anak kelak menjadi 

pribadi yang baik sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama. Jadi, sebagai 

orangtua dituntut untuk memberikan pembinaan akhlak mulia sebagai cerminan 

perilaku yang baik bagi anak. Hal ini sangat penting karena pembentukan akhlak 

sejak usia dini sangat bermanfaat bagi manusia secara pribadi maupun sebagai 

anggota masyarakat.  

Pola asuh orangtua sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter 

anak. Setiap keluarga biasanya memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Cara 

orangtua mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi perkembangan 

kemandirian anak. Orangtua yang terlalu banyak melarang tanpa disertai dengan 

penjelasan yang rasional pada anak dapat menghambat perkembangan 

                                                             

1Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 1 

2Femmy Silaswaty Faried, “Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penerapan Hukuman 

Kebiri” Jurnal Serambi Hukum. Vol. 11, No. 01. (2017), h. 2 
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kemandirian begitu juga sebaliknya, orangtua yang menciptakan suasana aman 

dalam interaksi keluarganya akan mendorong kelancaran perkembangan anak. 

Demikian juga, orangtua yang cenderung membanding-bandingkan anak yang 

satu dengan yang lainnya akan berpengaruh kurang baik terhadap perkembangan 

kepribadian anak.3  

Orangtua perlu mengetahui dengan baik metode yang tepat dan cocok 

dalam mendidik anak. Hal ini bertujuan agar proses pembentukan karakter anak 

dapat berjalan dengan baik sehingga anak mampu menerima konsep kepribadian 

dengan baik serta mampu mewujudkan dalam kehidupan kesehariannya. Orangtua 

perlu mendidik anak menjadi pribadi yang mandiri sejak dini agar anak dapat 

menyelesaikan masalahnya dengan sendiri tanpa harus bergantung pada orang 

lain. 

Kemandirian merupakan keadaan jiwa seseorang yang mampu memilih 

norma, nilai-nilai agama, dan bertanggung jawab atas segala tingkah laku dan 

perbuatan yang dilakukan. Kemandirian yang dimiliki seseorang akan 

berkembang  baik dengan semakin banyaknya masalah yang dihadapinya. 

Kemandirian anak dapat dimulai sejak dini, tergantung bagaimana orangtua 

memberikan pola asuh yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan anak. 

Kemandirian adalah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh 

anak untuk melakukan segala sesuatu dengan sendiri baik yang berkaitan dengan 

aktivitas baru maupun aktivitas keseharian anak, seperti makan tanpa harus 

disuap, cuci piring sendiri, memakai kaos kaki, memakai baju sendiri, dan lain 

sebagainya.4  

                                                             
3Mohammad Ali dan Muhamad Asrori, Piskologi Remaja Perkembangan Peserta Didik 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 118 

4Serah Emmanuel Haryono, dkk. “Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Kemandirian 

dan Kemampuan Regulasi Emosi Anak Usia Dini” Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini  (Vol. 3, 

No.1, 2018), h. 4  
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Allah Swt. berfirman dalam Alquran surah Al-Mu’minun/23: 62 yang 

berbunyi: 

 

 وْنَ لََ يظُْلَمُ   وَهُمْ قُ باِلْحَق ِ نْطِ بٌ يا وَلََ نكَُل ِفُ نَفْسًا اِلَا وُسْعهََاۖ وَلدَيَْناَ كِت  

Terjemahnya: 

Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, 

dan pada sisi kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan 

mereka tidak dianiaya.5  

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia tidak akan mendapatkan 

suatu beban diatas kemampuannya sendiri tetapi Allah maha mengetahui dengan 

tidak memberikan beban individu melebihi batas kemampuan individu itu sendiri.  

Karena itu, setiap orang dituntut untuk dapat hidup mandiri dalam menyelesaikan 

persoalan dan pekerjaan tanpa bergantung pada orang lain.   

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 19 

Mei 2021 terhadap pola pengasuhan orangtua di Kelurahan Nanga Baras 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur (studi tentang 

penanaman kemandirian pada anak usia 2-6 tahun). Pola asuh yang dilakukan 

orangtua di Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas cara menanamkan 

kemandirian anak yaitu dengan menggunakan pola asuh otoriter atau pola asuh 

dengan cara kekerasan.  

Hal ini dikarenakan pemberian pola asuh otoriter sudah menjadi budaya 

turun temurun di Kelurahan Nanga Baras. Namun pada dasarnya, pemberian pola 

asuh otoriter dilakukan pada anak usia di atas dari 2 tahun. Sedangkan anak usia 

dibawah dari 2 tahun orangtua memberikan kasih sayang penuh kepada anak-

anaknya, hal ini dikarenakan pada usia tersebut anak masih banyak bergantung 

pada orangtuanya dalam melakukan aktivitas maupun kebutuhan anak itu sendiri.  

                                                             
5Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 126 
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Anak yang mendapatkan pendidikan dengan kekerasan hanya akan 

menimbulkan bekas luka dan menjadi anak yang memiliki rasa dendam pada 

orangtuanya. Namun, pada dasarnya kebanyakan orangtua di Kelurahan Nanga 

Baras Kecamatan Sambi Rampas menganggap bahwa dengan memberikan 

didikan pola asuh secara otoriter akan menghasilkan pribadi akhlak yang baik dan 

penurut dengan orangtua serta menjadi kepribadian yang mandiri.  

Metode pola pengasuh yang diberikan orangtua di Kelurahan Nanga Baras 

Kecamatan Sambi Rampas dalam menanamkan kemandirian anak yaitu dengan 

menggunakan metode percontohan dan pelatihan, seperti anak makan sendiri, 

mandi sendiri, memakai baju dan celana sendiri, belajar toilet sendiri, dan lain-

lain. Selain itu, orangtua di Kelurahan Nanga Baras selalu mengajak anak-

anaknya untuk ikut pergi ke Sawah dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan orangtuanya, seperti menanam padi dengan pelatihan. Hal ini bertujuan 

untuk menanamkan sikap mandiri pada anak. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti, tertarik untuk meneliti tentang 

permasalahan yang ada dengan judul “Pola pengasuhan orangtua di Kelurahan 

Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

(studi tentang penanaman kemandirian anak usia 2-6 tahun)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menuliskan pokok permasalahan 

yaitu: Pola Pengasuhan Orangtua di Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur (Studi Tentang Penanaman Kemandirian 

Anak Usia 2-6 Tahun). 
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Berdasarkan pokok permasalahan tersebut peneliti dapat merumuskan sub-

sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola pengasuhan yang dilakukan orangtua Di Kelurahan Nanga 

Baras Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur tentang 

penanaman kemandirian anak usia 2-6 tahun? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pola pengasuhan orangtua di 

Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai 

Timur tentang menanamkan kemandirian anak usia 2-6 tahun ? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas yang berjudul pola 

pengasuhan orangtua di Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur (studi tentang penanaman kemandirian anak usia 2-6 

tahun) peneliti dapat menentukan fokus penelitian dan deskripsi fokus di bawah 

ini: 

No  Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1.  Pola pengasuhan orangtua di 

Kelurahan Nanga Baras Kecamatan 

Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur (studi tentang 

penanaman kemandirian anak usia 2-

6 tahun). 

1. Macam-macam pola asuh orangtua 

a. Otoriter  

Memarahi, membentak, mencubit, dan 

memukul anak ketika nakal dan tidak 

mengikuti perintah atau arahan dari 

orangtua. 

b. Demokratis  

Tidak memaksa anak untuk bersikap 

mandiri sejak dini namun tetap 

memberikan contoh dan membiarkan 

anak membantu orangtua bekerja di 
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rumah.  

2. Ciri-ciri kemandirian anak 

a. Anak dapat melakukan aktivitas 

secara sendiri 

b. Anak dapat memilih dan membuat 

keputusan sendiri 

c. Anak mengontrol emosi dan 

berempati terhadap orang lain. 

d. Anak mampu bersosialisasi dengan 

teman. 

2.  Faktor pendukung dan penghambat 

orangtua di Kelurahan Nanga Baras 

Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur dalam 

menanamkan sikap mandiri anak 

usia 2-6 tahun 

1. Faktor pendukung kemandirian anak 

a. Lingkungan keluarga 

  Orangtua yang selalu memberikan 

arahan/bimbingan dan contoh  sifat 

yang mandiri pada anak sejak dini 

maka akan menghasilkan anak yang 

mandiri.  

b. Lingkungan masyarakat 

Penduduk di Kelurahan Nanga Baras 

selalu mengajarkan anak-anak 

mereka untuk hidup mandiri dengan 

memberikan contoh serta bimbingan 

pada anak dalam membantu 

orangtua. Salah satu hal yang sering 

dilakukan orangtua di kelurahan 

nanga baras adalah dengan selalu 
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mengajak anak-anak mereka ke 

sawah. 

2. Faktor Penghambat 

a. Pengaruh media televisi 

Keasikan menonton televisi 

membuat anak lupa akan jam belajar 

dan mulai malas membantu 

orangtua.  

b. Pengaruh media sosial 

Anak yang sering main HP kadang 

akan membuat mereka malas 

bergerak dan bahkan melawan 

perintah orangtua. 

c. Orangtua yang sibuk bekerja 

Kesibukan orangtua bekerja di 

sawah atau kerja lainya 

mengakibatkan anak kurang 

mendapatkan kasih sayang dan 

komunikasi yang kurang. 

d. Teman bermain 

Bermain dengan teman-teman yang 

nakal membuat anak melawan 

perintah orangtua.  
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D. Kajian Pustaka 

1. Kaitan Dengan Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu ini 

sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dilakukan oleh Mili Asmanita jurusan Pendidikan Islam Anak 

Usia Dini dengan judul “Peran Orangtua Dalam Membentuk Kemandirian 

Anak Usia Dini di Desa Tanjung Berugo Kecamatan Lembah Masurai 

Kabupaten Merangin”. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada sebagian guru 

yang sangat peduli dengan masalah kedisiplinan santri karena bentuk peranan 

orangtua  dalam keluarga di RT 06 Desa Tanjung Berugo yaitu dengan diajari 

dan dibimbing sendiri, keteladanan orangtua dalam mendidik anak, dan melalui 

praktek langsung. Kendala yang dihadapi orangtua dalam membentuk 

kemandirian anak yaitu, 1)lingkungan dan pengaruh media massa, 2)asal 

pendidikan orangtua, 3)anak yang malas. Upaya yang dapat dilakukan orangtua 

dalam membentuk kemandirian anak di RT 06 Desa Tanjung Berungo yaitu, 

1)mengajak dan menyemangati anak untuk melakukan keperluanya sendiri, 

2)metode bermain, 3)memberikan pujian atau motivasi.6 

b. Penelitian ini dilakukan oleh  Nurdin Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam 

dengan judul “Pola Asuh Orangtua Terhadap Pembinaan Keagamaan Anak di 

Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa pola asuh yang dilakukan orangtua dalam 

mendidik anak yaitu dengan menggunakan pola asuh demokratis dan 

keteladanan. Melalui keteladanan  orangtua akan secara tidak langsung 

mengajarkan pada anak tentang cara berperilaku yang baik kepada orang lain. 

                                                             
6Mili Asmanita, “Peran Orangtua Dalam Membentuk Kemandirian Anak Usia Dini” Skripsi 

(Jambi: UIN Jambi, 2019), h. 10 
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Faktor pendukung dalam pembinaan keagamaan pada anak yaitu 

keluarga/orangtua yang berpendidikan, TPA, rumah pengajian, sekolah agama, 

lingkungan yang baik dan ekonomi yang cukup, sedangkan faktor penghambat 

yaitu keluarga yang tidak berpendidikan, lingkungan yang tidak baik, dan 

pergaulan bebas.7  

c. Penelitian ini dilakukan oleh Husnul Hidayah Jurusan Pendidikan Islam Anak 

Usia Dini dengan judul “Implementasi Pola Asuh Orangtua dalam 

Menanamkan Nilai Moral Anak Usia Dini (2-6 Tahun) dalam Keluarga di Desa 

Kindang Kabupaten Bulukumba”. Pada penelitian yang dilakukan peneliti 

menemukan pola asuh yang dilakukan orangtua dalam menanamkan nilai 

moral anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan menggunakan 

pola asuh campuran dari lima orangtua dalam setiap keluarga, 2 (dua) 

diantaranya menggunakan pola asuh otoriter dan demokratis dan 3 (tiga) 

keluarga lainya menggunakan pola asuh demokratis dan permisif.8  

d. Penelitian yang dilakukan oleh Ryska Lestari jurusan Pendidikan Islam Anak 

Usia Dini dengan judul “Mengembangkan Kemandirian Anak Melalui Metode 

Pemberian Tugas Pada Anak Usia 5-6 Tahun Kelompok B2 di TK Al- Kautsar 

Bandar Lampung”.  Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya guru dalam 

menggunakan metode pemberian tugas untuk mengembangkan kemandirian 

anak kelompok B2 yaitu: 1) Guru memilih tema dan tujuan yang ingin dicapai 

sesuai program yang ada, 2) guru menciptakan suasana belajar, 3) guru 

menyiapkan bahan dan motivasi dalam mengerjakan tugas, 4) membagi tugas 

pada tiap kelompok dengan berbeda-beda, 5) memberikan kesempatan pada 

                                                             
7Nurdin, “Pola Asuh Orangtua Terhadap Pembinaan Keagamaan Anak” Skripsi (Makassar: 

UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 55-51 

8Husnul Hidayah, “Implementasi Pola Asuh Orangtua dalam Menanamkan Nilai Mora 

Anak Usia Dini (2-6 Tahun) dalam Kelurga”  Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2020), 

h. 8 
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anak untuk mengerjakan tugas, 6) mengulangi materi dari kegiatan pemberian 

tugas, 7) melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan perkembangan kemandirian 

anak melalui metode pemberian tugas. Melalui metode pemberian tugas 

tersebut pada anak usia 5-6 tahun kelompok B2 di TK Al- Kautsar Bandar 

Lampung telah terencana dan terlaksana dengan baik.9  

e. Penelitian yang dilakukan Nurafiah Jurusan Pendidikan Agama Islam Dengan 

Judul “Peran Orangtua Dalam Mendidik Akhlak Anak Pada Sepuluh Keluarga 

Wiraswasta di Desa Ara Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba”. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa peran orangtua dalam mendidik akhlak 

anak di Desa Ara sudah dikatakan baik. Lingkungan yang baik menyebabkan 

anak mendengar nasehat orangtua, namun masih ada 2 (dua) orangtua yang 

masih kurang efektif dalam memberikan pendidikan akhlak pada anak. 

Orangtua juga senantiasa mengajarkan anaknya untuk bersikap jujur, sabar, 

ikhlas, dan lain sebagainya.10  

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu 

terletak pada fokus penelitiannya, yang juga menjadi novelty penelitian lakukan  

menggambarkan tentang pola pengasuhan orangtua di Kelurahan Nanga Baras 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur tentang penanaman 

kemandirian anak usia 2-6 tahun. Orangtua mendidik dan mengajarkan pada anak 

untuk selalu hidup mandiri sejak dini tanpa harus bergantung pada orang lain 

dengan pola pengasuhan yang gunakan yaitu pola asuh otoriter.  

 

 

                                                             
9Ryska Lestari, “Pengembangan Kemandirian Anak Melalui Metode Pemberian Tugas 

Pada Anak Usia 5-6 Tahun” Skripsi  (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), h. 3 

10Nurafiah, “Peran Orangtua dalam Mendidik Akhlak Anak Pada Sepuluh Keluarga 

Wiraswasta” Skripsi. (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 9 
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E. Tujuan dan Manfaat penelitian  

 Untuk memahami dan mengarahkan pelaksanaan penelitian dan 

mengemukakan masalah pada pembahasan pada latar belakang dan rumusan 

masalah diatas maka perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pola pengasuhan orangtua di Kelurahan Nanga Baras 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur pada penanaman 

kemandirian anak usia 2-6 tahun. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pola pengasuhan 

orangtua di Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur pada penanaman kemandirian anak usia 2-6 tahun. 

 2.  Manfaat Penelitian  

a. Manfaat teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa yang 

melakukan penelitian terkait dengan pengaruh pengasuhan orangtua terhadap 

kemandirian anak selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sambungan dalam rangka memperkaya refrensi dalam penelitian dimasa depan. 

b. Manfaat secara praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi orangtua dan 

pengasuhan anak untuk membentuk kemandirian anak sejak dini sehingga 

menjadikan anak berkepribadian yang mandiri sejak dini tanpa bergantung 

pada orang lain.                                                                                      .   
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pola Asuh Orangtua 

1. Pengertian Pola Asuh Orangtua 

Menurut kamus Bahasa Indonesia pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola 

dan asuh. Pola adalah sistem kerja.1 Pola juga dapat diartikan sebagai bentuk 

struktur yang tepat, sedangkan asuh yaitu menjaga, merawat, mendidik, 

membimbing, membantu, melatih dan sebagainya dalam satu badan atau 

lembaga.2 

Pola asuh orangtua secara etimologi adalah cara terbaik yang ditempuh 

oleh orangtua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari tanggung jawab 

kepada anak.3 Pengasuhan adalah cara orangtua memperlakukan anak dalam 

mendidik, membimbing, mendisiplinkan dan melindungi anak dalam mencapai 

proses kedewasaan, hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang 

diharapkan oleh masyarakat pada umumnya.4 

Menurut Singgih D Gunarsa pola asuh orangtua adalah sikap dan cara 

orangtua dalam mempersiapkan anggota keluarganya dalam mengambil 

keputusan sendiri dan bertindak sendiri, sehingga mengalami perubahan dari 

keadaan yang bergantung kepada orangtua menjadi pribadi yang dapat berdiri 

sendiri dan bertanggung jawab.5 

                                                             
1Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesian (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1996), h. 778 

2Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orangtua dan Anak dalam Keluarga (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2004), h. 1 

3Seyyed Hossei n Nasr, Tasawuf Dulu dan Sekarang Cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

1995), h. 67 

4Casmini, Emotional Parenting (Yogyakarta: P Idea Kelompok Pilar Media, 2007), h. 47 

5Singgih D. Gunarsa, Piskologi Remaja Cet. Ke-16 ( Jakarta: Gunung Mulia, 2007), h. 109 
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Menurut Petranto pola asuh orangtua merupakan pola perilaku yang 

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

asuh yang ditanamkan tiap keluarga tentunya berbeda-beda hal ini tergantung 

pandangan tiap orangtua.6 Pola asuh yang diberikan orangtua pada anak bisa 

dalam bentuk perlakuan fisik maupun psikis yang tercermin dalam tutur kata, 

sikap, perilaku, dan tindakan yang diberikan. 

Djamarah berpendapat bahwa pola asuh orangtua dalam keluarga berarti 

suatu kebiasaan orang tua ayah dan ibu, dalam memimpin, mengasuh, dan 

membimbing anak dalam keluarga. Pola asuh orangtua merupakan pola perilaku 

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

Pola perilaku ini dapat didasarkan oleh anak dapat memberi efek negatif maupun 

positif.7 

Seorang ahli psikologi Ny. Singgih D Gunarsa dalam bukunya psikologi 

untuk keluarga mengatakan, “orangtua adalah dua individu yang berbeda 

memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan, pendapat dan kebiasaan-

kebiasaan sehari-hari".8 Orangtua adalah komponen keluarga yang terdiri atas 

Ayah dan Ibu, yang merupakan hasil dari ikatan perkawinan yang sah dan 

membentuk sebuah keluarga. Orangtua adalah orang yang mempunyai amanah 

dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang.9  

 

                                                             
6Rabiatul Adawiyah, “Pola Asuh Orangtua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak” 

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 1. (2017), h. 3 

7Melinda Sureti Rambu Guna, dkk. “Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Kemampuan 

Pengambilan Keputusan Mahasiswa Pria Etnis Sumba”. Jurnal Psikologi Konseling, Vol 14. No.1. 

(2019), h. 6 

8Singgih D Gunarsa, Psikologi keluarga, (1976), h, 27 

9Dina Novita, dkk. Peran Orangtua dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah. Vol. 1 No. 1, (2016), h. 2 
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Menurut Ahmad Tafsir pendidik utama dan pertama anak adalah keluarga. 

dikatakan utama karena pengaruh orangtua amat mendasar dalam perkembangan 

kepribadian anaknya, sedangkan dikatakan pertama karena orangtua adalah orang 

pertama dan paling banyak melakukan kontak dengan anak.10 Orangtua juga 

adalah orang yang menjadi panutan  dan contoh bagi anak-anaknya, setiap anak 

akan mengagumi orangtuanya.11 Islam memerintahkan orangtua agar berlaku 

sebagai kepala dan pemimpin dalam keluarganya serta kewajiban untuk 

memelihara keluarganya dari siksaan api neraka. 

Allah Swt. berfirman dalam Alquran surah Luqman/ 31:13 yang berbunyi: 

 

بنُيَا  نُ لَِبْنهِٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ ي  رْكَ لظَُ  ۗ باِلٰلِّ شْرِكْ  تُ لََ وَاذِْ قاَلَ لقُْم   لْمٌ عَظِيْمٌ انِا الش ِ

Terjemahnya: 

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu iya 

memberi pelajaran kepadanya: “hai anakku janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kezaliman yang besar.12 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya peran orangtua dalam mendidik 

anaknya dengan memberikan pelajaran dan keteladanan yang baik pada anak 

untuk membentuk kepribadian akhlak anak yang baik dan mengikuti perintah 

orangtuanya sesuai apa yang diajarkan dan selalu taat kepada Tuhan.  

                                                             
10Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1997), h. 135 

11Ahmad Tafsir, P endidikan Agama dalam Kelurga (  Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1996), h.7 

12Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 233 
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Orangtua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan 

membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang dapat 

menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.13 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh 

orangtua adalah suatu cara yang dilakukan orangtua dalam mendidik, menjaga, 

membimbing, dan merawat anak-anaknya untuk tumbuh dan berkembang 

sebagaimana mestinya. Peran orangtua sangat penting terhadap tumbuh kembang 

anak, hal ini bertujuan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan mandiri 

sesuai yang diharapkan.  

2. Jenis Pola Asuh Orangtua 

Menurut Baumrind dalam Diah Krisnatuti dan Husfani Adhariani Putri 

mengkategorikan gaya pengasuhan yang dilakukannya menjadi tiga kelompok 

yaitu gaya pengasuhan yang bersifat permisif, otoriter, dan demokratis. 

a. Pola asuh otoriter 

Pola asuh otoriter adalah pola pengasuh yang bersifat lebih mengutamakan 

pembentukan kepribadian anak dengan cara menetapkan standar mutlak yang 

harus dituruti, anak harus mengikuti pendapat dan keinginan orangtua. Pola 

pengasuhan ini biasanya dibarengi dengan ancaman. Pada pola asuh ini orangtua 

bertindak sebagai penguasa dalam keluarga, aturan yang telah ditetapkan oleh 

orangtua harus dipatuhi dan dijalani oleh anak.  

Adapun ciri-ciri pola asuh otoriter yaitu; a) Anak harus mematuhi 

peraturan orangtua dan tidak boleh membantah, b) Orangtua suka memberikan 

perintah dan larangan kepada anak, c) Bila terjadi perbedaan pendapat antara 

orangtua dan anak maka anak dianggap pembangkang, d) Orangtua cenderung 

                                                             
13Efrialus Ruli, Tugas dan Peran Orangtua dalam Mendidik Anak. Jurnal Edukasi 

Nonformal. 2020, h. 2 
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memaksakan disiplin dan mandiri, e) Tidak ada komunikasi antara orangtua dan 

anak.14 

b. Pola asuh permisif 

Pola asuh permisif ini kebalikan dari pola asuh otoriter. Gaya pengasuhan 

orangtua sangat longgar dan strukturnya tidak konsisten. Anak diberikan 

kebebasan secara luas dalam menetapkan kegiatan, aturan dan jadwal kegiatan. 

Orangtua sedikit sekali menetapkan aturan dalam rumah tangga dan amat jarang 

menghukum anak.15 Pola pengasuhan ini orangtua harus mengikuti semua 

keinginan anak baik orangtua setuju maupun tidak. Adapun ciri-ciri gaya pola 

asuh permisif yaitu; a) Memberikan anak bertindak sendiri tanpa memonitor dan 

membimbingnya, b) Bersikap pasif dan masa bodoh pada tingkah laku anak, c) 

Mengutamakan kebutuhan material saja, d) Membiarkan saja apa yang dilakukan 

anak (terlalu memberi kebebasan untuk mengatur diri sendiri tanpa ada peraturan 

dan norma-norma yang digariskan orangtua). 

c. Pola asuh demokratis 

Gaya pengasuhan orangtua demokratis adalah disiplin, ketat, tegas, dan 

adil dengan menekankan pada pola komunikasi dengan anak serta memberikan 

harapan tinggi agar anak memiliki kematangan moral. Gaya pengasuhan ini 

sangat kurang menekankan hukuman fisik. Orangtua melibatkan anak dalam 

proses pengambilan keputusan dan dalam menetapkan aturan yang mengikat 

keluarga. Adapun ciri-ciri pola asuh demokratis adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan peraturan disiplin pada anak dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat diterima, dipahami, dan 

dimengerti oleh anak 

                                                             
14Zahara Idris dan Lisma Jamal, Pengantar Pendidikan, h. 88 

15Sumardjono Padmomrtono, Konseling Remaja, h. 48    
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b) Memberikan pengarahan tentang perbuatan baik yang harus dipertahankan 

oleh anak, dan yang tidak baik ditinggalkan 

c) Memberikan bimbingan dengan penuh perhatian 

d) Dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga 

e) Dapat menciptakan komunikasi antara orangtua, anak, dan sesama 

keluarga.16 

Berdasarkan beberapa jenis pengasuhan di atas, jenis pola asuh yang 

diterapkan di Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas yang paling 

menonjol adalah pola asuh otoriter. Orangtua menekankan anak harus mengikuti 

perintah dan keinginannya. Apabila anak tidak mengikuti apa yang diperintahkan 

oleh orangtuanya maka anak akan dikenakan sanksi oleh orangtuanya. Pola 

pengasuhan ini bertujuan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang baik, mandiri 

dan pekerja keras. 

B. Kemandirian Anak  

1. Pengertian Kemandirian 

Istilah kemandirian pada anak umumnya dikaitkan dengan kemampuan 

untuk melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Menurut Sutari Imam Barnadib 

kemandirian meliputi perilaku individu yang mampu berinisiatif, mengatasi 

masalah, mempunyai rasa percaya diri, dan dapat melakukan sesuatu sendiri. 

Usaha untuk membuat anak usia dini menjadi mandiri sangatlah penting agar anak 

dapat mencapai tahap kematangan sesuai dengan usia anak. 

Menurut Erikson menyatakan kemandirian adalah usaha untuk melepaskan 

diri dari orangtua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses 

mencari identitas ego, yaitu perkembangan ke arah individualitas yang mantap 

                                                             
16Zahara Idris dan Lisma Jamal, Pengantar Pendidikan Cet. II (Jakarta: Gramedia 

Widiasarana, 1992), h. 88 
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dan berdiri sendiri. Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan 

menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, 

bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan sendiri, serta 

mampu memecahkan masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain.17  

Menurut Sumahamijaya, kemandirian adalah kemampuan untuk 

melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari sesuai dengan tahap perkembangan dan 

kapasitasnya. Kemandirian berasal dari kata mandiri yang berarti dalam keadaan 

dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain.18 

Kemandirian merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh 

setiap individu. Hal ini bertujuan untuk membantu mencapai tujuan hidupnya. 

Menurut Steinberg kemandirian adalah anak yang memiliki kemampuan dalam 

mengatur diri sendiri secara bertanggung jawab meskipun tidak ada pengawasan 

dari orangtua.19  

Anak yang belajar mandiri akan menjadikan dirinya merasa yakin dengan 

sesuatu yang dikerjakannya. Familia menjelaskan bahwa dengan kebiasaan 

mandiri yang diajarkan sejak dini anak akan memiliki rasa percaya diri dan 

memutuskan sesuatu sendiri. Kemandirian membuat anak berkembang menjadi 

individu yang tidak selalu mengandalkan orang lain dan berkembang terhadap 

kedewasaan sesuai usianya.20 

 

                                                             
17Miftahul Jannah, Perkembangan Kemandirian Anak Usia Dini. Jurnal Perkembangan 

Kemandirian. Vol 1, No 3. (2013), h. 2 

18Mariana Ikun RD Pareira, Peningkatan Kemandirian Anak Usia 4-5 Tahun Melalui 

Bercerita. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini, Vol 6, No 1. (2019), h. 2 

19Steinberg. L, Adolescence. Sanfrancisco (Mcgraw-Hill. Inc, 1995) 

20Siti Rahma, dkk. Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun dikomunitas Lingkungan Pemulung. 

Jurnal Ilmiah, Vol 11, No. 1. (2016), h. 3 
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Menumbuhkan kemandirian pada diri anak bisa dilakukan dengan melatih 

mereka bekerja dan menghargai waktu. Pada dasarnya, anak mampu berpikir dan 

berbuat untuk dirinya sendiri. Seorang anak yang mandiri biasanya bersikap aktif, 

kreatif, kompeten, tidak tergantung pada orang lain, dan tampak spontan.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian adalah usaha individu dalam melepaskan diri dari orangtua agar 

mampu hidup sendiri, berpikir, memilih, dan menyelesaikan masalah sendiri tanpa 

harus selalu bergantung pada orang lain. kemandirian tidak hanya menitikberatkan 

pada kemampuan fisik saja, namun dalam bentuk sosial emosionalnya dengan 

memiliki rasa percaya diri yang tinggi, berinisiatif, tanggung jawab, disiplin, 

mudah bergaul, dapat mengatasi masalah yang dihadapi dan melakukan sesuatu 

dalam kehidupan sehari-hari tanpa bergantung pada orang lain.  

2. Pengertian Anak  

 Menurut bahasa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara 

hubungan pria dan wanita. Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  bahwa anak adalah amanah dan karunia 

dari Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat 

sebagai manusia seutuhnya. Selain itu anak juga dikatakan sebagai tunas, potensi, 

dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang menjamin kelangsungan 

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.  

Menurut para ahli secara umum anak adalah anugerah dari Tuhan yang 

maha kuasa yang harus dijaga dan dididik sebagai bekal sumber daya. Anak 

merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai 

amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga, dididik dan kelak setiap orang tua akan 

diminta pertanggung jawaban atas sifat dan perilaku anak selama hidup di dunia. 



 
20 

 
 

Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat 

membantu membangun bangsa dan negara.21 

Allah Swt. berfirman dalam Alquran surah At-Tahrim/ 66:6 yang 

berbunyi: 

 

مَنوُْا ي قوُْدهَُا النااسُ وَالْحِجَارَةُ ايَُّهَا الاذِيْنَ ا  ا انَْفسَُكُمْ وَاهَْلِيْكُمْ ناَرًا وا  قوُْْٓ

ْٓ امََرَهُمْ وَيَفْعَلوُْنَ مَا يؤُْمَرُوْنَ  ىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِداَدٌ لَا يعَْصُوْنَ اٰللَّٰ مَا
    عَليَْهَا مَل ٰۤ

 

Terjemahnya:  

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

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.22 

 Ayat diatas bermakna bahwa setiap anak dan keluarga harus mampu 

memelihara dirinya dari perbuatan tercela atau yang dilarang Allah, maka dari itu 

perlunya pemberian pendidikan yang baik dari orangtua dalam lingkungan 

keluarga pada anak sejak dini, agar anak tidak melakukan perbuatan yang tercela 

dan mengikuti segala perintah Allah. Oleh karena itu, anak harus senantiasa 

mendapatkan hak dan mendapatkan perlindungan dalam lingkungan, baik 

lingkungan terkecil yaitu keluarga, hingga lingkungan terbesar yaitu negara. 

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli tentang batasan usia dini. 

Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 1 

ayat (14) dinyatakan, bahwa anak usia dini adalah anak usia 0-6 tahun. Menurut 

Bredekamp seorang ahli pendidikan anak usia menyatakan anak usia dini adalah 

                                                             
21M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8 

22Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahanya (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2015), h. 560  
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anak usia 0-8 tahun.23  Anak usia dini memiliki batas usia dan pemahaman tentang 

anak diidentifikasikan sebagai manusia dewasa mini yang masih polos. 

Pemahaman lain tentang anak usia dini adalah manusia kecil yang memiliki 

potensi yang masih harus dikembangkan.24 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bawa anak adalah suatu 

anugrah dari Tuhan yang maha kuasa yang dititipkan kepada sepasang suami istri 

yang sudah memiliki ikatan perkawinan yang harus dijaga dipelihara dan dirawat 

dengan baik.  

3. Penerapan Metode Kemandirian Pada Anak 

Arti kata metode dalam kamus bahasa indonesia adalah cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Jadi metode merupakan sebuah jalan yang hendak ditempuh oleh 

seseorang supaya sampai pada tujuan tertentu.  Adapun metode yang diterapkan 

orangtua pada umumnya kepada anak yaitu sebagai berikut: 

a. Metode percontohan  

Orangtua adalah contoh bagi pembentukan kepribadian anak-anaknya. 

Begitu pula pendidik yang merupakan contoh bagi anak-anaknya. Apabila 

orangtua memberikan contoh yang baik maka anak-anak pun akan melihat dan 

mengikuti kembali apa yang dicontohkan dari orangtua maupun pendidiknya dan 

akan diterapkannya kembali.25  

 

 

                                                             
 23Sue Bredekamp, Developmentally Appropriate Paractice in Early Childhood Programs 

Serving Children From Birth Through 8 (Washington, DC: National Association For The 

Education  of Young Children, 1987), h. 3 

24Aris Prianto, “Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini Melalui Aktivitas 

Bermain” Jurnal Ilmiyah Guru “COPE”, No. 02. (2014), h. 2 

25Helmawati, Pendidikan Keluarga (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 167 
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b. Metode pelatihan 

Metode latihan adalah suatu kegiatan melakukan hal yang sama, berulang-

ulang secara bersungguh-sungguh dengan tujuan untuk memperkuat suatu asosiasi 

atau penyempurnaan suatu keterampilan, agar menjadi sifat permanen.26 Latihan 

adalah mempraktekan atau mengulangi kembali teori yang dipelajari. Banyak hal 

jika dilatih akan menghasilkan karakter tanggung dan pantang menyerah pada 

anak. contoh pelatihan yang dapat digunakan dalam membentuk karakter dan 

kepribadian mandiri anak yaitu pelatihan membaca, berhitung, menulis, latihan 

fisik, dan pelatihan keterampilan lainya.  

Berdasarkan beberapa metode yang diterapkan oleh orangtua di atas, 

penerapan metode yang sering dilakukan oleh orang tua di Kelurahan Nanga 

Baras yaitu metode percontohan dan pelatihan. Orangtua menerapkan 

kemandirian pada anak melalui kegiatan secara langsung kepada anak sehingga 

anak merasakan dengan sendiri apa yang telah diajarkan oleh orangtuanya. 

4. Upaya Orangtua Dalam Penanaman Kemandirian Anak 

Upaya pengembangan kemandirian pada anak dengan memberikan 

kesempatan untuk terlibat langsung dalam berbagai aktivitas. Semakin banyak 

kesempatan yang diberikan pada anak maka anak akan semakin terampil dalam 

mengembangkan skill-nya sehingga anak lebih percaya diri.  

Adapun upaya yang dilakukan orangtua dalam mengembangkan 

kemandirian anak, sebagai berikut: a) Anak-anak didorong agar mau melakukan 

kegiatan sehari-hari yang iya jalani, seperti melakukan mandi sendiri, gosok gigi, 

belajar sendiri, dan segera memakai pakaian dengan sendiri tanpa harus 

bergantung pada orang tua. b) Anak diberi kesempatan sesekali mengambil 

                                                             
26Eliyyil Akbar, “Metode Pembelajaran Anak Usia Dini” (Cet. I.  Jakarta: Prenada Media 

Group, 2020), h. 21 
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keputusan sendiri, seperti memilih baju yang akan dipakainya. c) Anak diberi 

kesempatan untuk bermain sendiri tanpa ditemani sehingga anak terlatih untuk 

mengembangkan ide dan berpikir untuk dirinya. d) Biarkan anak mengerjakan 

segala sesuatu sendiri walaupun sering membuat kesalahan. e) Ketika bermain 

bersama bermainlah sesuai keinginan anak, akan tetapi apabila anak tergantung 

pada kita maka berikan dorongan pada anak untuk berinisiatif. f) Dorong anak 

untuk mengungkapkan perasaan dan ide. g) Melatih anak untuk mensosialisasi 

diri sehingga anak belajar menghadapi problem sosial yang lebih kompleks.27 h) 

Ketika anak mulai memahami konsep waktu, dorong mereka untuk mengatur 

jadwal pribadinya, seperti kapan anak akan belajar dan bermain.  i) Anak-anak 

perlu diberikan tanggung jawab dan konsekuensinya jika tidak memenuhi 

tanggung jawabnya. Hal ini akan membantu anak mengembangkan rasa 

keberartian dan kedisiplinan.  j) Kesehatan dan kekuatan berkaitan juga dengan 

kemandirian sehingga perlu memberikan menu yang sehat pada anak dan ajak 

anak untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik.28 

Anak- anak yang tidak mandiri cenderung tidak percaya diri dan tidak 

mampu menyelesaikan tugas hidupnya dengan baik. Hal ini dikarenakan anak 

selalu bergantung pada orang lain dan tidak mau melakukan tugasnya sendiri dan 

selalu dimanja.  

Menurut Yamin dan Sabri ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam 

menanamkan kemandirian pada anak sejak dini sebagai berikut: 

 

 

                                                             

27Ahmad Susanto, Pendidikan Anak Usia Dini (Konsep dan Teori). (Jakarta: Bumi Aksara, 

2017), h. 41 

28Desi Ranita, dkk. Peran Orangtua Pada Kemandirian Anak Usia Dini Jurnal Pendidikan. 

Vol. 3, No. 1, (2019), h. 10 
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1. Kepercayaan  

Suasana sekolah yang terasa asing dan berat bagi anak-anak karena 

harapan orang tua dan guru menjadi lebih baik maka perlu ditanamkan rasa 

percaya diri dalam diri anak dengan memberikan kepercayaan untuk melakukan 

sesuatu yang mampu dilakukan sendiri. Memiliki rasa percaya diri dapat 

membantu anak untuk melakukan sesuatu dengan sendiri dengan penuh percaya 

diri.  

2. Kebiasaan  

Memberikan kebiasaan yang baik kepada anak sesuai dengan tingkat usia 

perkembangannya, seperti memberikan kebiasaan pada anak untuk membuang 

sampah pada tempatnya, menggosok gigi sendiri, mencuci tangan, meletakan alat 

permainan pada tempatnya, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menanamkan sikap 

positif pada anak melalui kebiasaan yang diberikan oleh orangtuanya dalam 

kehidupan sehari-harinya.  

3. Komunikasi  

Komunikasi merupakan hal penting dalam menjelaskan tentang 

kemandirian pada anak dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. 

Komunikasi yang baik antara orangtua dan anak akan mempermudahkan orangtua 

dalam menanamkan kemandirian pada anak dengan bahasa yang baik.  

4. Disiplin  

Kemandirian erat kaitanya dengan disiplin yang merupakan proses yang 

dilakukan untuk pengawasan dan bimbingan orangtua dan guru yang konsisten.29 

Anak yang mandiri akan tumbuh menjadi anak yang berprestasi dan akan mudah 

menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dia akan mudah diterima oleh teman-

                                                             
29Komala, Mengenal dan Mengembangkan Kemandirian Anak Usia Dini Melalui Pola 

Asuh Orangtua dan Guru Jurnal Tunas Siliwangi. Vol.1, No. 1, (2015), h. 9 
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temannya di sekitarnya sehingga kecerdasan anak akan semakin berkembang 

dengan baik dari lingkungan baru yang didapatkannya.30 

5. Cara Orangtua Dalam Menumbuhkan Kemandirian Pada Anak Sesuai 

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan 

Adapun cara yang dapat dilakukan orangtua dalam mendidik anak sesuai 

tingkatan usia anak, yaitu:  

a. Usia 0-1 tahun 

Adapun cara orangtua dalam mendidik anak menjadi mandiri yaitu; 1) 

Memberi kesempatan anak bergerak bebas dan tidak selalu digendong dengan 

tetap memperhatikan keselamatan anak. 2) Menyediakan ruang untuk anak 

bergerak dengan bebas. 3) Menyediakan peralatan yang memudahkan anak untuk 

bisa melakukan sendiri.  4) Melatih anak untuk bisa makan dan minum sendiri 5) 

memberikan kesempatan memilih apa yang disukai anak selama tidak 

membahayakan, misalnya memilih makanan, minuman, dan mainan. 6) 

memberikan pujian atas pilihan anak.  

b. Usia 1-3 tahun 

Orangtua dapat melakukan: 1) memberikan kesempatan anak untuk 

melakukan kegiatan merawat diri sendiri dengan pengawasan, misalnya mandi, 

menggosok gigi, memakai baju sendiri, mencuci tangan. 2) menghormati dan 

memberikan kesempatan anak untuk menentukan pilihannya sendiri misalnya 

memilih baju, makanan, dan mainan. 3) membuat aturan bersama di rumah, 

seperti merapikan barang-barang setelah dipakai. 4) memberikan kesempatan pada 

anak untuk bermain dengan tetap diawasi. 5) memberikan pujian atas usaha anak. 

 

 

                                                             

30Yamin dan Sabri, Panduan PAUD (Jambi: Refrensi, 2013), h. 6 
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c. Usia 3-6 tahun 

Orangtua dapat melakukan; 1) memberikan kesempatan anak untuk 

melakukan merawat diri sendiri dengan pengawasan. 2) menghormati dan 

memberikan kesempatan anak untuk menentukan pilihannya sendiri selama 

tidak berbahaya. 3) memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak 

untuk membantu orangtua. 4) menjelaskan pentingnya aturan dan memotivasi 

anak untuk menyepakati aturan di luar rumah. 5) memberikan pujian atas usaha 

anak.31 

6. Ciri-Ciri Kemandirian Anak 

Menurut Mulyaningtyas pribadi mandiri adalah pribadi yang berani 

memiliki keinginan untuk belajar, berlatih, mencoba, dan merasakan berdasarkan 

pengalaman hidupnya sesuai keinginannya dan mampu mencapai tujuan yang 

telah ditetapkannya.32  

Watkins berpendapat bahwa seorang anak yang memiliki kemandirian 

yang tinggi cenderung memiliki gaya belajar yang kreatif .33 Anak yang mandiri 

adalah anak yang kreatif  yang mempunyai nilai penting dalam kehidupan 

individu yang dipengaruhi oleh faktor keluarga (di rumah) maupun lingkungan 

sekitar (sekolah). Menurut Wiyani ciri-ciri kemandirian anak usia dini berkaitan 

dengan aspek dan komponen anak usia dini yaitu: 

 

 

                                                             
31Sukiman, Menumbuhkan Kemandirian Pada Anak. (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2017), h. 17-19 

http://buku.kemendikbud.go.id 

32Mulyaningtyas, dkk. Bimbingan dan Konseling. (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 

2018), h. 5 

33Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan, Panduan Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: 

Gaung Persada Pess, 2012), h. 85 
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a. Dapat melakukan segala aktivitas secara sendiri 

Anak mulai mengembangkan kemandirian ditandai dengan kebebasan 

melakukan sesuatu dengan sendiri. Arti kebebasan disini maksudnya anak 

melakukan segala aktivitas mereka dengan sendiri namun, tetap pada pengawasan 

orangtua misalnya, anak dapat pergi ke toilet sendiri, memakai baju sendiri, dan 

makan sendiri. 

b. Dapat membuat keputusan dan pilihan sesuai dengan pandangannya  

Pandangan diperoleh dari anak dengan melihat perilaku atau perbuatan 

orang-orang disekitarnya. Dalam hal ini, anak mampu mengambil contoh dari apa 

yang dilihatnya dan dipandang. Oleh karena itu, anak perlu dilatih 

kemandiriannya sejak dini agar anak kedepanya mampu mengambil keputusan 

yang positif untuk diri anak.  

c. Anak dapat bersosialisasi dengan orang lain 

Bersosialisasi ditunjukan dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan 

orang lain dan tidak tergantung atau menunggu orang lain untuk melakukan 

tindakan. Bersosialisasi sangat berpengaruh pada perkembangan kemandirian 

anak, dengan anak mudah bersosialisasi maka anak akan mudah mencari teman 

dan berinteraksi kepada orang lain dengan baik. 

d. Dapat mengontrol emosi bahkan dapat berempati terhadap orang lain.  

Emosi yang baik akan membuat teman-teman dan orang lain dilingkungan 

sekitar akan merasa nyaman sehingga anak pun akan merasakan hal yang sama. 

Ketika anak merasa nyaman dengan orang lain anak akan mudah berempati 

dengan orang lain. Oleh karena itu peran orangtua sangatlah penting dalam 

membentuk anak untuk melatih kemandiriannya.34 

 

                                                             
34Wiyani, Bina Karaktr Anak Usia Dini (Yogyakrta: AR-RUZZ Media, 2013), h. 31-32 
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C. Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Anak 

Muhammad Asrori menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi 

kemandirian adalah “keturunan orangtua, pola asuh orangtua, sistem pendidikan 

di sekolah, dan sistem pendidikan di masyarakat”.35 

1. Keturunan Orangtua  

Faktor keturunan lebih menekan pada aspek biologis yang di bawah 

melalui aliran darah dalam kromosom. Oleh karena itu, faktor genetik cenderung 

bersifat statis untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Aspek 

psikis yang dapat diturunkan pada anak yaitu intelegensi, bakat kemampuan, 

minat, dan kepribadian anak.  Aspek psikis orangtua yang dapat menurunkan pada 

anak adalah kepribadian. Kepribadian menurut Mcdougal adalah tingkatan sifat-

sifat, dimana sifat yang tinggi tingkatnya mempunyai pengaruh yang besar dalam 

menentukan kepribadian anak.36 

2. Pola Asuh Orangtua 

Untuk dapat mandiri seorang membutuhkan kesempatan, dukungan, dan 

dorongan dari keluarga serta lingkungan sekitar. Lingkungan keluarga berperan 

penting dalam menanamkan kepribadian yang mandiri bagi anak-anaknya.  Maka 

dari itu, orangtua sangat penting dalam  memperhatikan pola asuh yang baik bagi 

anaknya untuk melatih kemandirian pada diri anak. 

3. Sistem Pendidikan Sekolah 

Pendidikan sekolah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

kemandirian anak. Anak menjadi mandiri melalui kegiatan-kegiatan di sekolah, 

seperti pemberian tugas dari gurunya, anak membersihkan dan membereskan 

                                                             
35Mohamad Ali dan Mohamad Asrori, Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 118 

36Syamsul Yusuf L. N  dan Nani M. Sughandi, Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: 

Rajawali Press, 2013), h. 126 
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mainannya sendiri, membersihkan peralatan makan sendiri, dan lain-lain. Melalui  

kegiatan-kegiatan tersebut anak akan menumbuhkan rasa tanggung jawab  pada 

dirinya. 

4. Sistem Kehidupan di Masyarakat 

Kehidupan di masyarakat tempat anak tinggal tentunya memiliki peran 

dalam perubahan kemandirian anak, baik itu perubahan positif maupun negatif. 

Hal ini tergantung bagaimana kehidupan masyarakat yang ditinggal. Lingkungan 

yang baik tentu akan membawa pengaruh yang positif pada anak, sebaliknya 

lingkungan yang kurang baik cenderung membawa pengaruh negatif pada anak.  

Berdasarkan beberapa faktor yang dijelaskan di atas dapat dipahami 

bahwasanya keturunan orangtua, pola asuh orangtua, lingkungan sekolah dan 

sosial masyarakat sangat berpengaruh dalam penanaman kemandirian anak. Jadi, 

peran orangtua, pendidik, dan masyarakat sangat penting dalam proses 

pembentukan karakter anak yang mandiri. 

D. Faktor Penghambat Kemandirian Anak 

Pembentukan kemandirian anak tentunya memiliki beberapa hambatan 

yang dialami oleh orangtua untuk memperoleh kepribadian yang mandiri pada 

anak. Adapun faktor yang penghambat dalam kemandirian anak yaitu:  

1. Bantuan Orangtua Yang Berlebihan 

Orangtua yang terlalu merasa kasihan pada anaknya  dan selalu berusaha 

payah dalam melakukan sesuatu untuk menolong anaknya justru akan membuat 

anak terus bergantung pada orang lain. Hal ini cenderung membuat anak tidak 

berusaha dalam melakukan sesuatu ketika menemukan masalah dan selalu 

bergantung pada orangtuanya. 
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2. Rasa Bersalah Orangtua 

Hal ini sering terjadi pada orangtua yang terlalu sibuk dalam bekerja dan 

orangtua yang memiliki anak yang sakit-sakit atau cacat fisik. Orangtua 

cenderung memberikan segala keinginan anak-anaknya. Hal ini dikarenakan orang 

tua ingin menutupi rasa bersalah mereka dan memenuhi segala keinginan dan 

kebutuhan anaknya.   

3. Orangtua Yang Terlalu Melindungi 

Orangtua yang terlalu melindungi anak cenderung akan tumbuh menjadi 

anak yang rapuh. Anak akan goncang ketika mengalami kesulitan atau masalah.  

4. Berpusat Pada Diri Sendiri 

Anak yang sangat egosentris, dengan selalu memfokuskan segalanya untuk 

kebutuhan dirinya sendiri. Anak yang selalu mementingkan dirinya sendiri tanpa 

memikirkan keinginan orang lain sehingga orangtua harus selalu menuruti segala 

kehendaknya.37 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kesimpulan bahwa, orangtua yang 

terlalu melindungi dan selalu memenuhi kebutuhan serta segala keinginan 

anaknya akan berdampak buruk pada kepribadian anak terutama dalam 

pembentukan kemandirian anak.                                .             

                                                             
37http://lib.unnes.ac.id/226/1/16014110015-s.pdf 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Peneliti dan Lokasi Penelitian  

1.  Jenis Penelitian   

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang akan 

menghasilkan data baik tulisan maupun lisan dalam bentuk deskripsi. Poerwandari  

mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan dan mengelola data 

yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar 

foto, rekaman video, dan lain sebagainya.1 Bogdon dan Taylor mendefinisikan 

penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan pelaku yang 

diamati, kemudian memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang 

ditemukan.2 

Berdasarkan pada pandangan diatas maka penelitian kualitatif dalam 

tulisan ini dimaksudkan untuk mengenali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan 

terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung 

mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan dengan pola 

pengasuhan orangtua di Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas (studi 

tentang penanaman kemandirian anak usia 2-8 tahun). 

2. Lokasi Penelitian  

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam menempatkan lokasi penelitian: tempat, pelaku, dan 

                                                             

1Aprilian Ria Adisti, Perpanduan Konsep Islam Dengan Metode Mentessori dalam 

Membangun Karakter Anak Jurnal Kajian Pendidikan Islam. Vol. 8, No. 1, (2016), h. 4 

2Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Cet. Ke-21 (Bandung: Rosdakarya, 2005), 

h.4 
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kegiatan.3 Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Kelurahan Nanga Baras 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. Adapun alasan yang 

mendasari peneliti memilih lokasi tersebut karena permasalahan yang peneliti 

lakukan lebih menonjol pada lokasi Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas. 

Dimana pola asuh yang diberikan orangtua pada anak di Kelurahan Nanga Baras 

lebih banyak menggunakan pola asuh otoriter dan demokratis. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan etnografi. 

Pendekatan etnografi adalah studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang 

terjadi secara alami di sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya.  

Etnografi merupakan uraian, penafsiran atau pandangan seseorang 

mengenai suatu budaya atau sistem sosial yang berkembang di masyarakat. 

Penelitian ini mempelajari berbagai pola perilaku yang ditunjukan oleh komunitas 

masyarakat, kebiasaan cara hidup termasuk tata bahasa yang digunakan sebagai 

alat komunikasi sehari-hari.4 Pendekatan ini bertujuan untuk memahami perilaku 

seseorang atau sekelompok orang yang terjadi di masyarakat Kelurahan Nanga 

Baras Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur tempat penelitian 

peneliti.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
3Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43 

4Sri Ramdiani. Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Upacara Adat Dalam Upayah 

Membangun Karakter Bangsa. (Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), h.6 
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C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut:  

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber utama yang diambil langsung di lokasi 

penelitian yaitu informasi.5 Sebagaimana yang diungkapkan oleh Moleong bahwa 

kata-kata dan tindakan orang-orang diamati atau yang diwawancarai merupakan 

sumber data utama. Sumber data dicatat melalui catatan tertulis dan melalui 

perekam video atau audio tape, pengambilan foto atau film, pencatatan sumber 

data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta dalam pengamatan 

sehingga hasil utama gabungan dari melihat, mendengar, dan bertanya.6 Adapun 

yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini yaitu orangtua anak 

Kelurahan Nanga Baras.  

Tabel Sumber Data Primer 

No  Sumber Data 

Primer 

Inisial Usia Keterangan 

1. Hanifan  HN 43 Tahun Salah satu orangtua anak di Kelurahan 

Nanga Baras yang menerapkan sikap 

mandiri pada anak dengan cara yang 

sedikit tegas. Ibu Hanifan mengajarkan 

sikap mandiri sejak dini pada anak melalui 

percontohan dan pengajaran langsung. 

Salah satu anak yang menjadi sumber 

                                                             
5Djam’an Satori dan Aan Kamariah, Metodelogi Penelitian Kualitatif. Cet. I (Bandung: 

Alfabeta, 2008), h. 50 

6Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

h. 27 
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dalam menanamkan sikap mandiri adalah 

Nurul Khofifa dengan usia anak 6 tahun. 

2.  Laila Haitul 

Nufus Dan 

Samsudin 

(suami dari 

Ibu Laila) 

LHN dan 

SD 

29 Tahun 

dan 31 

Tahun 

Salah satu orangtua anak yang menjadi 

sumber utama dalam mengetahui data anak 

yang bernama Elasa dengan usia anak 2 

tahun. Ibu Laila mengajarkan kemandirian 

pada anaknya melalui hal-hal yang 

sederhana dalam memenuhi kebutuhan 

anak itu sendiri. Cara yang dilakukan yaitu 

melalui pelatihan dan contoh kepada anak.   

3. Julfaidah JIH 32 Tahun Salah satu orangtua anak yang menjadi 

sumber utama dalam mengetahui data anak 

yang bernama Hikmat dengan usia anak 3 

tahun. Cara yang dilakukan Ibu Julfaidah 

dalam menanamkan sikap mandiri pada 

anak yaitu dengan memberikan pelatihan 

dan mengajarkan hal-hal yang harus 

dilakukan anak, sehingga menjadi pribadi 

yang mandiri.  

4. Susanti SA 25 Tahun Salah satu orangtua anak yang menjadi 

sumber utama dalam mengetahui data anak 

yang bernama Akila dengan usia anak 4 

tahun. Sejak kecil Akila sudah diajarkan 

untuk membantu Ibunya dalam 

membersihkan rumah dan belajar 

mengurus kebutuhan diri sendiri. 
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5.  Jubaidah Dan 

Amirudin 

(suami dari 

Ibu Jubaidah) 

JIH dan 

AUN 

29 Tahun 

dan 33 

Tahun 

Salah satu orangtua anak yang menjadi 

sumber utama dalam mengetahui data anak 

yang bernama Jahra dan Safira dengan usia 

anak 4 tahun dan 6 tahun dalam 

menanamkan sikap mandiri anak. 

Orangtua anak tidak begitu memaksa anak 

untuk mandiri sejak kecil.  

 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber penelitian sekunder dari penelitian ini adalah buku, internet, 

jurnal, dan informan skripsi lainnya. Adapun sumber data sekunder pada 

penelitian ini adalah anak dan sekretaris Kelurahan Nanga Baras. Data sekunder 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel Sumber Data Sekunder 

No  Sumber Data 

Sekunder 

Inisial Usia Keterangan 

1. Nurul Khofifa  NK 6 Tahun Salah satu anak yang sudah mampu 

menjawab dan mau diwawancarai tentang 

kemandirian yang dilakukannya sesuai 

yang diajarkan dan diterapkan dalam 

kehidupan anak, seperti pergi sekolah 

sendiri dan membantu orangtua 

membersihkan rumah. 

2.  Elsa ES 2 Tahun  Salah satu anak yang belum mampu 

menjawab pertanyaan tentang kemandirian 

yang dilakukannya. Namun peneliti dapat 
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melihat tingkat kemandiriannya melalui 

pengamatan yang dilakukan anak tersebut 

dan keterangan sumber data dari orangtua 

anak. 

3. Hikmat 

Srimulyadin 

HSN 3 Tahun Salah satu anak yang sudah mampu 

menjawab dan mau diwawancarai tentang 

kemandirian yang dilakukannya sesuai 

ajaran yang diterapkan oleh orangtuanya. 

4. Aqila 

Nurmairah 

AN 4 Tahun Salah satu sumber data atau informan yang 

sudah mampu memberikan keterangan 

tentang penanaman sikap mandiri yang 

diajarkan orangtuanya dan dapat dilihat 

melalui melalui kegiatan anak. 

5.  Jahra Susanti 

dan Safira 

JS dan S 6 Tahun dan 

4 Tahun 

Salah satu anak yang sudah mampu 

memberikan keterangan tentang 

penanaman kemandirian yang diajarkan 

oleh orangtuanya.  

6. Petrus K Palu PKP 37 Tahun Salah satu sekretaris Lurah Nanga Baras 

yang memberikan gambaran terkait dengan 

pola pengasuhan yang dilakukan orangtua 

di tempat tersebut.  

 

D. Teknik pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan pada permasalahan yang 

akan diteliti, maka Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
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1. Observasi 

Menurut Arikunto observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan 

yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara 

langsung ke tempat yang diamati.7 Observasi adalah metode yang paling umum 

digunakan terutama yang terkait dengan penelitian ilmu-ilmu perilaku, metode 

dilakukan  melakukan interview kepada partisipan atau responden, observasi yang 

dimaksud ialah pengamatan secara langsung terhadap yang akan diteliti.8 

Pada penelitian ini Peneliti melakukan pengamatan langsung pada subjek 

yang diteliti, dengan melihat fenomena dan tingkah laku subjek yang diteliti di 

tempat yang diamati sehingga peneliti dapat memahami tingkat pencapaian 

perkembangan kemandirian anak dalam kehidupan sehari-harinya.  

Observasi pada penelitian ini dilakukan sebagai pengamatan secara 

langsung yakni observasi partisipan. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung 

fenomena atau keadaan dan budaya masyarakat Kelurahan Nanga Baras dengan 

mengamati  penerapan yang dilakukan orangtua dalam menanamkan sikap 

mandiri pada anak, sehingga peneliti dapat mengetahui langsung hal-hal yang 

dilakukan orangtua anak.  

2. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dalam 

penelitian. Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat memperoleh 

makna dalam suatu topik tertentu.9 Wawancara yaitu suatu cara yang 

                                                             
7Kiki Joesyiana, Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdor Study) Pada 

Matakuliah Manajemen Operasional. Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntasi FKIP UIR, Vol. 6, No 

2, (2018) h. 5 

8Iketut Swarjana, Metode Penelitian Kesehatan (Yogyakarta: Cv Andi Offet, 2012), h. 104 

9Nuning Indah Pratiwi, Penggunaal Media Vidio Call dalam Teknologi Komunikasi. Jurnal 

Ilmiyah Dinamika Sosial. Vol. 1, No. 2, (2017), h. 11 
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dipergunakan untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan atau pendapat 

secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan dengan 

orang tersebut yang dilakukan terhadap beberapa orang responden.10 

Pada pedomaan wawancawa peneliti menggunakan pedomaan wawancara 

terstruktur. Pedomaan wawancara terstrutuk terkait dengan pertanyaan dan 

jawaban yang diberikan pada narasumber telah disiapkan sebelumnya, sehingga 

peneliti dapat membandingkan hasil data yang diperoleh dari setiap informan 

yang diwawancarai melalui pertanyaan yang telah diberikan. Dalam wawancara 

terstruktur pewawancara menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan pada informan. Dalam hal ini, teknik wawancara yang digunakan 

bertujuan untuk mengetahui pola pengasuhan yang dilakukan orangtua dalam 

menanamkan sikap mandiri pada anak usia 2-6 tahun di Kelurahan Nanga Baras.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksud untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 

wawancara. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil dimana 

menunjukan suatu faktor yang telah berlangsung.11 Penelitian akan menampilkan 

data dengan teknik dokumentasi dengan cara melakukan pencarian dan 

pengambilan informasi berupa foto, video, dan dokumentasi.   

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan informasi kualitatif tentang variabel-variabel yang diteliti. 

Menurut Arikunto menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau 

                                                             
10Neor Indriati, dkk. “Perlindungan dan Penemunuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang 

Tua Sebagai Buru Migran)” JURNAL MIMBAR HUKUM, Vol. 29, No.3. (2017) 

11Sugyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, Cet. XXV (Bandung: 

Alfabeta, 2017), h. 83 
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fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

penyelesaian pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih 

cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.12 Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian lapangan ini yaitu observasi, daftar pertanyaan 

penelitian yang telah disiapkan (wawancara), dokumentasi berupa (kamera, alat 

perekam, pulpen dan buku). 

1. Pedomaan observasi 

Pedomaan observasi digunakan untuk mempermudahkan peneliti 

memperoleh data yang inginkan di lapangan. Pedomaan observasi dilakukan 

dengan mengamati kehidupan sosial yang dilakukan masyarakat Nanga Baras 

terutama pada pola pengasuhan yang dilakukan orangtua dalam menanamkan 

sikap mandiri anak sejak dini.  Pada penelitian ini observasi yang telah dilakukan 

dapat dilihat pada  hasil catatan lapangan pada lampiran A halaman 77-79 

2. Pedomaan wawancara 

Pedomaan wawancara dilakukan untuk mengetahui data-data tentang pola 

pengasuhan orangtua dalam menanamkan sikap mandiri anak di Kelurahan Nanga 

Baras. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan orangtua anak, 

anak, dan juga tokoh masyarakat yaitu sekretaris Kelurahan Nanga Baras. 

Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti mempersiapkan 

pertanyaan- pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber atau informan yang 

akan diwawancarai. Pada penelitian ini untuk mengetahui hasil wawancara dapat 

dilihat pada pedomaan wawancara pada Lampiran  B halaman 80-101 

3. Dokumentasi 

Untuk mengetahui hasil observasi dan wawancara peneliti melakukan 

dokumentasi sebagai pendukung data yang diperoleh. Adapun alat yang 

                                                             
12Suhrasimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 203 
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digunakan pada hasil dokumentasi pada penelitian ini berupa handphone, pulpen, 

dan buku yang akan digunakan sebagai foto,video dan perekam. Pedomaan hasil 

observasi dapat dilihat pada lampiran C halaman 102-111 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pada penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik pengolahan data 

dan teknik analisis data.  

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data merupakan upaya untuk mencapai dan mengelola 

secara sistematis dari catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan 

sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti 

dan menjadikannya temuan bagi orang lain.13 Teknik pengolahan data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi.  

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang 

dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti 

catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar 

mudah dipahami sehingga diperoleh suatu kesimpulan.  

Ada tiga teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu: 

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di Lapangan. Reduksi ini diharapkan agar memberikan 

kemudahan dan menyimpulkan hasil penelitian.  

 

 

                                                             
13Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 

246 
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b. Penyajian data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif 

berbentuk catatan lapangan dan bagan. 

c. Penarikan kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus 

selama berada di lapangan mulai dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari 

benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi 

yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.14 Setelah peneliti mendapatkan 

informasi data yang dibutuhkan, peneliti melakukan penarikan kesimpulan 

kembali terkait data yang diperoleh dari narasumber.  

G. Pengujian Keabsahan Data 

1. Perpanjang Pengamatan 

Melakukan perpanjangan pengamatan antara hubungan peneliti dengan 

narasumber akan semakin terbentuk (rapport), semakin akrab, semakin terbuka, 

semakin mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.  

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian yaitu dengan 

cara melakukan pengamatan tentang data yang diperoleh sebelum nya itu sudah 

benar atau tidak ketika dicek kembali ke lapangan. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan pengamatan kembali di Kelurahan Nanga Baras. Hal ini dilakukan 

karena kurangnya data yang di peroleh peneliti sebelumnya.  

2. Meningkatkan Ketekunan 

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecek kembali 

apakah data yang telah ditemukan sudah benar atau tidak, dengan cara melakukan 

                                                             
14Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”  Jurnal Alhadharah Vol. 17, No. 33, (2018), h. 

10-13 
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pengamatan secara terus menerus, membaca berbagai referensi buku, maupun 

hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait sehingga wawasan peneliti akan 

semakin luas.  

Dalam penelitian ini, setelah peneliti melakukan pengecekan kembali 

terkait data-data yang telah diperoleh terdapat beberapa kekurangan data yang 

dibutuhkan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dalam hal ini peneliti melakukan 

perpanjang pengamatan kembali dengan narasumber atau orang yang diteliti agar 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan sebagai hasil penelitian.  

3. Triangulasi  

Triangulasi diartikan juga sebagai pengecekan data melalui berbagai 

sumber.15 Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu 

dengan menggunakan berbagai sumber data seperti hasil observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam 

triangulasi yaitu trianggulasi teknik dan trianggulasi sumber. Triangulasi teknik 

yaitu proses yang dilakukan dengan mengecek data dari berbagai sumber dengan 

teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi sumber adalah mengecek kembali 

kebenaran data yang saling berhubungan.16                                   .                                                                  

                                                             
15Amild Augina Makarisce, “Teknik Pemriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian 

Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat” Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12, No. 3.  

(2020), h. 4  

16Djam’an Satori dan Komariah Aan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta 

2011).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1.  Sejarah Desa/ Kelurahan Nanga Baras 

Sebelum membentuk kelurahan Nanga Baras Nama daerah ini adalah  

Wera dengan sebutan Desa Gaya Baru pada tahun 1968 yang dipimpin oleh 

Yosep Nudi sejak tahun 1968- 1976. Wera adalah salah satu nama daerah yang 

berasal dari Bima, dimana pada saat itu desa kelurahan Nanga Baras dijajah oleh 

orang Bima yang berasal dari daerah wera, penjajahan yang dimaksud pada masa 

itu bukanlah penindasan terhadap masyarakat Manggarai, melainkan pada masa 

itu daerah Manggarai Timur bagian pesisir pantai pernah dikuasai oleh orang 

Bima untuk membuka lahan kerja sawah garam. Sehingga sebagian dari penduduk 

Manggarai bagian pesisir pantai melakukan perkawinan campur antara orang 

Manggarai dengan orang Bima dan memberi nama daerah tersebut adalah Wera 

dengan sebutan desa gaya baru. Pada tahun  1996 nama Wera atau yang dikenal 

dengan sebutan Desa Bara baru diganti menjadi Kelurahan Nanga Baras. 

Adapun nama pimpinan pada masa Desa Gaya Baru adalah Bapak Yosep 

Nudi sejak tahun 1968- 1976, Bapak Paulus Nobat pada tahun 1976-1978, Bapak 

Karul Cungga pada tahun 1978-1980, Bapak Frans Kuba pada tahun 1980-1988, 

dan Bapak Abdul Musa pada tahun 1988-1996. Dan setelah itu nama Desa Gaya 

baru beralih menjadi Kelurahan Nanga Baras sejak tahun 1996 oleh Gubernur 

kepala daerah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan meresmikan 

Kelurahan Nanga Baras sekaligus pelantikan Bupati Manggarai Timur. Kelurahan 

Nanga Baras merupakan suatu daerah yang memiliki tingkat pertanian yang 

tinggi. Adapun nama pimpinan-pimpinan di kelurahan Nanga Baras yaitu:  
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a. Bapak Sarjudin  

b. Drs. Halyo Rahman Yanuarius  

c. Bapak Yanoarius Rahman  

d. Bapak  Lasarus Darus 

e. Bapak Mustafa 

f. Ibu Adriana Meme  

a. Letak dan luas wilayah  

Secara geografis kelurahan nanga baras terletak antara 80. 20.20.6’ S-120 

48.03.5’ ES- 12.042 41’ LU- 082. LS- 008. Kelurahan Nanga Baras Terletak Di 

bagian pantai utara Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

dengan luas wilayah seluruhnya 12.000 Km2 yang terbagi atas 11 RT dan 4 RW 

yaitu RT 01 Wera, RT 02 Wera, RT 03 Galung Cie, RT 04 Galung Cie, RT 05 

Golo Nila, RT 06 Rata Komba, RT 07 Rata Komba, RT 08 Ndili, RT 09 Sambi 

Mese, RT 10 Sambi Mese, RT 11 Pampa serta RW 01 Wera, RW 02 Rata Komba, 

RW 03 Nanga Rema, RW 04 Sambi Mese.  

b. Batas-batas Wilayah  

Tabel 4.1 

Batas-batas Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur 

Batas Desa/Kelurahan 

Utara Laut Flores 

Selatan Ulung baras 

Timur Kali wae bakok 
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Barat Kali wae tongong 

Sumber Data: Buku Profil Kelurahan Nanga Baras Tahun 2021 

c. Karakteristik tanah  

Jenis tanah Kelurahan Nanga Baras adalah Latosol (lahan kering) 4200 Ha 

atau (35%), Mediteran (tanah lereng) 4800 Ha atau (40%), dan Litosol (lahan 

basah) 3000 Ha atau (25%) dari 12.000 Ha total keseluruhan luas wilayah 

Kelurahan Nanga Baras.  

d. Iklim dan curah hujan  

Wilayah Kelurahan Nanga Baras pada umumnya beriklim kering dengan 

penyebaran curah hujan tidak merata. Jumlah curah hujan di Kelurahan Nanga 

Baras 3.499 mm/tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember-

Maret antara 8-11 hari/bulan dengan rata-rata 8 hari/bulan. Rata-rata suhu udara 

minimal 200C- 300C. 

e. Jumlah penduduk  

1) Jumlah penduduk Kelurahan Nanga Baras tahun 2019 adalah 1161 jiwa 

yang terdiri dari:  

⮚ Laki-laki                                     : 570  jiwa 

⮚ Perempuan                                  : 591 jiwa 

⮚ Jumlah kepala keluarga              : 291 KK 

⮚ Kepala keluarga laki-laki           : 271 KK 

⮚ Kepala keluarga perempuan       : 20 KK 
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2) Jumlah penduduk menurut golongan agama Kelurahan Nanga Baras 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Kelurahan Nanga Baras 

No Agama Laki-laki Perempuan Jumlah 

1.  Katolik 386 381 767 

2. Islam 184 210 394 

 Total 570 591 1161 

Sumber Data: Buku Profil Kelurahan Nanga Baras Tahun 2021 
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2. Struktur Penduduk 

a. Organisasi Pemerintahan Kelurahan Nanga Baras 

 

 

 

   

     

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Buku Profil Kelurahan Nanga Baras Tahun 2021 
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b. Keadaan pendidikan 

Pendidikan di Kelurahan Nanga Baras merupakan hal penting 

yang harus dibagun berdasarkan pancasila sesuai lambang negara 

indonesia dengan tujuan mencerdaskan anak-anak bangsa sehingga 

menjadi anak yang berilmu pengetahuan, teknologi, dan juga mengerti 

akan agama dan budaya, serta melatih diri untuk bertanggung jawab, 

disiplin dan mampu mengembangkan diri untuk menjadi seseorang lebih 

baik bagi agama, bangsa dan negara.  

c.  Kehidupan agama  

Ditinjau dari segi agama mayoritas penduduk kelurahan Nanga 

Baras adalah non muslim yaitu agama katolik dan sebagainya beragama 

islam. Kehidupan agama di kelurahan nanga baras sangat baik dan 

menanamkan toleransi yang tinggi terhadap agama lain ketika beribadah.  

d. Keadaan sosial ekonomi  

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Nanga Baras 

adalah bertani, ladang, peternakan, pedagang, pegawai negeri sipi, 

pegawai swasta, dan nelayan. Namun keadaan sosial ekonomi 

masyarakat Nanga Baras lebih cenderung pada kegiatan bertani dan 

ladang. Wilayah Kelurahan Nanga Baras memiliki hasil pertanian yang 

cukup dan memiliki hasil laut yang banyak, sehingga banyak wilayah-

wilayah luar yang minat mencari nafkah di Kelurahan Nanga Baras. 

Keadaan ekonomi sosial ekonomi masyarakat Nanga Baras sangat 

memprihatinkan dan dapat dikatakan keadaan ekonomi rata-rata di 

bawah standar, namun masyarakat Nanga Baras berjiwa pekerja keras 

baik laki-laki maupun perempuan. Tugas perempuan di Kelurahan Nanga 

Baras tidak hanya sebagai ibu rumah tangga melainkan juga sebagai 
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buruh tani dalam membantu suami dalam mencari nafka demi mencukupi 

kebutuhan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan ketika melakukan 

pekerjaan di sawah dan ladang seperti pergi harian atau kerja bayaran. 

3. Tingkat Pendidikan dan Jumlah Sekolah Kelurahan Nanga Baras 

Tabel 4. 4 

Tingkat Pendidikan dan Jumlah Sekolah 

No. Uraian Jumlah 

1. Pendidikan Anak Usia Dini 2 

2. Sekolah Dasar 4 

3. Sekolah Menengah Pertama 3 

 Jumlah 9 

Sumber Data: Buku Profil Kelurahan Nanga Baras Tahun 2021 

4. Sarana dan Prasarana Kelurahan Nanga Baras  

Tabel 4.5 

Sarana dan Prasarana 

No. Sarana dan Prasarana Jumlah  

1. Kantor kelurahan 1 

2. Masjid 4 

3. Gereja 3 
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4. Lapangan Olahraga 5 

5. Dermaga 1 

6. Posyandu 4 

 Jumlah 18 

Sumber Data: Buku Profil Kelurahan Nanga Baras Tahun 2021. 

B. Pola Pengasuhan Orangtua Di Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur Tentang Penanaman Kemandirian 

Anak Usia 2-6 Tahun 

Lingkungan keluarga berperan penting dalam membentuk kepribadian 

anak terutama dalam menanamkan sikap mandiri sejak dini pada anak. Orangtua 

merupakan pendidikan pertama bagi anak sebelum mengenal sekolah dasar. 

Dalam membentuk perilaku mandiri pada anak tentunya tidak terlepas dari peran 

orangtua dan pengasuhan orangtua yang diterapkan pada anaknya. Didikan 

orangtua yang baik akan berpengaruh pada pembentukan kepribadian anak yang 

baik. Apabila orangtua mengajarkan anak pada hal-hal yang baik sejak dini maka 

anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik.  

Pada awal melakukan pengamatan di Kelurahan Nanga Baras tentang pola 

pengasuh orangtua dalam menanamkan sikap mandiri anak dapat diketahui bahwa 

pola asuh orangtua dalam membentuk kemandirian anak yaitu menggunakan pola 

asuh otoriter dan demokratis, namun pola asuh yang digunakan lebih cenderung 

pada pola asuh otoriter. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti pada 

5 keluarga di Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur pada anak usia 2-6 tahun dalam membentuk kemandirian anak 

terdiri dari 2 RT/RW  yaitu dari RT Wera dan RT Galung Cie. Di RT Wera 
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terdapat 4 (empat) anak dengan usia anak terdiri dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 

dan 6 tahun. Sedangkan di RT Galung Cie terdapat 2 (dua) anak yang berusia 4 

tahun dan 6 tahun. Dari kedua RT tersebut pola asuh yang diberikan orangtua 

dalam membentuk kemandirian anak tentunya berbeda-beda dimana orangtua  

menggunakan pola asuh otoriter dan demokratis. Namun pola asuh yang paling 

menonjol diberikan adalah pola asuh otoriter atau sering disebut dengan pola asuh 

kekerasan.  

Pola asuh yang diberikan orangtua dalam membentuk kemandirian anak 

dengan kekerasan tentunya akan tidak efektif. Yang mana apabila anak tidak 

mengikuti perintah dari orangtuanya maka anak tersebut akan dihukum karena 

telah melawan dan tidak mau mengikuti perintah orangtuanya.  

1. Hasil Wawancara Orangtua di RT Wera 

Orangtua merupakan pendidikan pertama dan utama bagi pembentukan 

pribadi anak. Orangtua memegang peran penting dalam mengantarkan pendidikan 

dan sikap anak. Keberhasilan orangtua dalam mendidik akan sangat bergantung 

pada kecakapan dan pola asuh yang dimilikinya. Oleh karena itu orangtua perlu 

memberikan pengasuhan yang dapat menjadikan anak yang baik. 

Pola asuh yang diberikan orangtua dalam menanamkan sikap mandiri anak 

akan berpengaruh pada pembentukan kepribadian anak. Orangtua yang telah 

mengajarkan anak untuk mandiri sejak dini akan menghasilkan pribadi anak yang 

mandiri dan akan menjadi pribadi yang kuat serta penuh percaya diri.  

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibu Hanifan (Keluarga I), yang 

menyatakan bahwa:  

 

“Cara saya mendidik anak itu sedikit keras. Yang mana anak-anak 

akan bandel apabila kami tidak sedikit keras pada mereka. Sehingga 

menurut saya cara yang saya lakukan ini sudah cocok diberikan 

dalam mendidik anak. Apabila mereka tidak mendengar atau 

mengikuti perintah dari saya maka saya akan memarahi dan 
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memukulnya. Adapun Cara yang dapat saya lakukan dalam 

mendidik anak untuk menjadi mandiri yaitu dengan cara melatih dan 

membiasakan mereka untuk bekerja sepert, mencuci piring, 

membersihkan rumah, membantu menimba air dan lainya. Selain itu 

saya juga selalu mengajak anak-anak ke sawah”.1 

Hal ini dibuktikan oleh ungkapan dari Nurul khofifa anak dari Ibu Hanifan 

yang mengatakan bahwa:  

 

“Ibu saya itu orangnya keras, sering marah-marah, dan apabila saya 

tidak membantunya maka iya akan memarahi dan mencubit saya”.2 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa orangtua dari Nurul 

khofifa yang bernama Ibu Hanifan memberikan pola pengasuh otoriter atau 

kekerasan pada anaknya dalam menanamkan sikap mandiri. Pola pengasuhan 

yang dilakukan sangat menekan bagi anak, dimana anak harus mengikuti perintah 

dari orangtuanya. Apabila anak melawan maka anak tersebut akan dihukum.  

Hal ini sesuai yang dilakukan orangtua dalam mendidik anak menjadi  

anak yang mandiri sesuai acuan kementerian pendidikan dan kebudayaan sesuai 

tingkatan anak usia 6 (enam) tahun, dimana orangtua memberikan kesempatan 

dan kepercayaan kepada anak untuk membantu orangtua seperti halnya yang 

dilakukan oleh Ibu Hanifan dalam mendidik anak-anaknya untuk menjadi pribadi 

yang mandiri misalnya membantu orangtua menyapu rumah, mencuci piring, dan 

pergi ke sawah.   

Pola asuh orangtua di atas hampir sama yang dilakukan oleh Ibu Laila 

(Keluarga II),  yang mengungkapkan bahwa:  

 

“Cara saya mendidik anak untuk menjadi pribadi yang mandiri 

dengan melalui hal-hal terkecil dalam kehidupan sehari-harinya. 

Seperti yang dilakukan oleh anak saya yang berusia 2 tahun 3 bulan 

                                                             
1Hanifan (43 Tahun) Orangtua Anak: Wawancara Tanggal 17 Desember 2021 

2Nurul Khofifa (6 Tahun) Anak: Wawancara Tanggal 17 Desember 2021 
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dimana iya sudah mampu untuk makan sendiri, bermain sendiri, 

dan hal lainya”.3 

Sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Bapak Samsudin suami dari Ibu 

Laila, mengungkapkan bahwa:  

 

“Cara saya mendidik anak seimbang kadang keras namun kadang 

juga lembut tergantung bagaimana kesalahan yang dilakukan anak 

tersebut yang dapat membuat kami sebagai orangtua marah 

padanya. Apabila iya nakal dan tidak mendengarkan orangtuanya 

maka hal pertama yang dapat saya lakukan yaitu membentaknya 

namun, apabila iya masih tidak mengikuti dan mendengar maka 

saya akan memarahi dan memukulnya agar iya tidak mengulang 

kembali kesalahan yang dilakukannya”.4 

Berdasarkan pernyataan 2 keluarga tersebut yaitu keluarga 1 (Ibu Hanifan) 

dan keluarga II (Ibu Laila dan Samsuin) tentang pemberian pola asuh orangtua 

dalam menanamkan sikap mandiri tentunya sangat menekan pada anak. hal ini 

dikarenakan pola asuh yang diberikan lebih pada penekanan dan paksaan, selain 

itu orangtua juga selalu memberikan hukuman pada anaknya apabila anaknya 

melakukan kesalahan, sehingga kadang anak merasa takut dengan orangtuanya.  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pola asuh yang 

dilakukan  orangtua pada keluarga I hampir sama persis dengan keluarga II. Pola 

asuh yang diberikan adalah pola asuh otoriter dan demokratis. Orangtua akan 

menghukum anak apabila anak nakal dan tidak mendengar nasehat orangtuanya.  

Berbeda halnya yang diungkapkan oleh Ibu Julfaidah (keluarga III) yang 

berasal dari keluarga yang cukup mampu, mengungkapkan bahwa:  

 

“Cara yang dapat saya lakukan dalam mendidik anak untuk 

menjadi mandiri yaitu dengan sedikit keras. Hal ini dikarenakan 

anak saya semuanya yang berjumlah 3 orang adalah seorang laki-

                                                             
3Laila Haitul Nufus (29 Tahun) Orangtua Anak: Wawancara Tanggal 21 Desember 2021. 

4Samsudin (31 Tahun)  Orangtua Anak: WawancaraTanggal 21 Desember 2021 
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laki. Dan hal inilah yang membuat saya sedikit kesulitan dalam 

mendidik mereka. Saya selalu mengajarkan anak-anak untuk 

menjadi pribadi yang mandiri tanpa harus selalu dibantu dari 

orangtuanya, seperti halnya yang dilakukan oleh anak saya yang 

ke-3 yang sekarang sudah berusia 3 tahun dimana sejak kecil ketika 

iya bagun dari tidurnya saya selalu membiasakanya untuk pergi ke 

WC membuang air kecil dan sekarang iya sudah dapat pergi ke WC 

sendiri tanpa dibantu”.5  

Ungkapan tersebut didukung juga oleh Hikmat anak dari Ibu Julfaidah, 

mengungkapkan bahwa:  

“Saya sekarang sudah bisa pergi ke WC sendiri tanpa dibantu dari 

ibu“.6 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pola pengasuhan 

yang diberikan Ibu Julfaidah adalah  pola asuh otoriter. Anak didik untuk menjadi 

pribadi yang mandiri dan tidak selalu bergantung pada orangtuanya meskipun 

mereka dari keluarga yang berkecukupan. Namun, hal ini tidak menjadi alasan 

bagi orangtuanya untuk memanjakan anak-anaknya. Iya tidak ingin anak-anaknya 

tumbuh menjadi pribadi yang manja dan sombong.   

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Susanti (keluarga IV), yang 

mengungkapkan  bahwa:   

 

“Menurut saya cara mendidik anak itu tidak boleh terlalu manja, 

karena apabila kita memanjakan anak kita, maka mereka akan 

sombong dan melonjak. Jadi dalam hal ini saya memilih untuk 

mendidik anak sedikit keras dan selalu mengajarkan mereka untuk 

menjadi mandiri sejak dini meskipun dengan melakukan hal-hal 

sederhana, seperti saya mengajarkan pada anak saya untuk mencuci 

piring dan menyapu rumah ketika saya sedang tidak dirumah atau 

lagi ke sawah”.7  

 

                                                             
5Julfaidah (32 Tahun) Orangtua Anak: Wawancara Tanggal 4 Januari 2022 

6Muhamad Akbar (3 Tahun) Anak: Wawancara Tanggal 4 Januari 2022 

7Susanti (29 Tahun) Orangtua Anak: Wawancara Tanggal 13 Januari 2022 
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Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pola asuh yang 

diberikan orangtua Akila dalam menanamkan kemandirian  anak adalah pola asuh 

otoriter. Anak didik untuk berperilaku mandiri sejak dini. Orangtua mengajarkan 

anak untuk melakukan kegiatan di rumah agar anak dapat membantu ibunya dan 

tumbuh menjadi pribadi yang mandiri nantinya.  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pola pengasuhan 

orangtua dalam menanamkan sikap mandiri anak di RT Wera yaitu menggunakan 

pola asuh otoriter. Di mana ketika anak tidak mengikuti perintah atau aturan dari 

orangtuanya maka anak tersebut akan dimarahi, dicubit, dibentak, bahkan di 

hukum.  

2. Hasil Wawancara Orangtua di RT Galung Cie 

Pola pengasuhan otangtua yang dilakukan di RT Galung Cie berbeda 

dengan pengasuhan orangtua di RT Wera. Orangtua di RT Galung Cie 

memberikan pola pengasuhan demokratis. Dimana orangtua tidak begitu 

menekankan pada anak untuk bekerja. Pola pengasuhan yang dilakukan seimbang 

yang mana orangtua mendidik anak-anaknya dengan selalu mengajarkan mereka 

hal-hal yang baik serta mengajarkan mereka untuk membantu pekerjaan 

orangtuanya. Namun dengan paksaan pada anak. Selain itu orangtua juga selalu 

memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak-anaknya. Hal ini dilakukan 

agar anak selalu mendapatkan perhatian dari orangtua. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Jubaidah (Keluarga V), yang 

mengatakan bahwa:  

 

“Cara saya dalam mendidik anak-anak untuk menjadi mandiri tidak 

begitu memaksa, karena menurut saya anak itu tidak boleh terlalu kita 

keras dan paksa. Mereka akan membantu saya tanpa harus saya 

disuruh. Seperti halnya pada anak perempuan saya yang ke 2, dia 
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anaknya rajin, selalu membantu saya dan suka membaca buku yang 

bergambar meskipun pada dasarnya iya belum bisa membaca”.8 

 

Ungkapan di atas juga didukung oleh Bapak Amirudin suami dari Ibu 

Jubaidah ,yang mengatakan bahwa:  

 

“Kami tidak begitu memaksa anak-anak untuk bekerja sejak kecil. 

Namun apabila anak-anak ingin membantu Ibunya maka kami 

membiarkan dan tidak melarangnya serta memberikan contoh kerja 

yang benar”.9 

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pola asuh yang 

dilakukan orangtua keluarga V di RT Galung Cie berbeda dengan pola asuh pada 

keluarga sebelumnya di RT Wera. Dimana pola asuh yang diterapkan oleh ibu 

Jubaidah (keluarga V) menggunakan pola asuh demokratis.  

Berdasarkan pernyataan dari beberapa orangtua diatas maka peneliti 

menarik kesimpulan bahwa pola asuh orangtua di Kelurahan Nanga Baras 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur tentang penanaman 

kemandirian anak cenderung menggunakan pola asuh otoriter dan demokratis. 

Orangtua mengajarkan pada anak untuk mandiri sejak dini agar dapat membantu 

orangtua dalam aktivitas sehari-hari. Apabila anak tidak mengikuti perintah dari 

orangtuanya maka anak akan dihukum. Namun dari kelima keluarga di atas ada 

juga keluarga yang mendidik anak dengan menggunakan pola asuh demokratis, 

dimana anak diberi kebebasan dalam berperilaku.  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pola pengasuhan 

orangtua dalam menanamkan sikap mandiri anak di RT Galung Cie yaitu 

menggunakan pola asuh demokratis. Orangtua tidak menekankan anak untuk 

                                                             
8Jubaidah (29 Tahun) Orangtua Anak: Wawancara Tanggal 25 Desember 2021 

9Amirudin (33 Tahun) Orangtua Anak: Wawancara Tanggal 25 Desembwer 2021 
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mandiri, namun sebagai orangtua mereka juga selalu membimbing dan 

mengajarkan anaknya untuk mandiri seperti kegiatan membantu ibunya di rumah. 

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pola Pengasuhan Orangtua Di 

Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai 

Timur Tentang Penanaman Kemandirian Anak Usia 2-6 Tahun 

1. Faktor Pendukung  

Anak yang mandiri tentunya tidak terlepas dari pola asuh yang diberikan 

orangtuanya. Selain itu faktor lingkungan dan sekolah juga menjadi pendukung 

utama bagi anak dalam menanamkan perilaku yang mandiri sejak dini. Anak yang 

mandiri tentunya akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi 

masalah-masalah hidup ketika ia tumbuh dewasa. Adapun faktor pendukung 

kemandirian anak di Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur yaitu:  

a. Lingkungan keluarga 

Keluarga adalah pusat pendidikan pertama bagi anak, tempat pertama anak 

menerima pendidikan berasal dari orangtua atau anggota keluarga lainya. 

Pembentukan kepribadian anak dalam menanamkan perilaku mandiri sejak dini 

tentunya tidak terlepas dari peran orangtua dalam lingkungan keluarga. Apabila 

orangtua mendidik dan membimbing anak  menjadi pribadi yang mandiri dan baik 

maka anak tersebut akan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri pada dirinya.  

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibu Hanifan (keluarga I), 

mengatakan bahwa:  

 

“Saya sebagai orangtua sangatlah berperan penting dalam mendidik 

anak-anak kami menjadi pribadi yang baik dan mandiri. Sehingga 

dalam hal ini saya mengajarkan mereka untuk belajar mandiri dari 

hal-hal yang sederhana seperti, memakai pakaian seragam sekolah 

sendiri, sepatu, belajar toilet sendiri dan lainya”.10  

                                                             
10Hanifan ( 43 Tahun) Orangtua Anak: Wawancara Tanggal 17 Desember 2021 
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Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Susanti (keluarga V), yang  

mengatakan bahwa:  

 

“Keluarga memang berperan penting bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak terutama dalam membentuk perilaku anak. 

Saya sebagai orangtua selalu menasehati dan mengajarkan anak-

anak untuk tidak sombong dan tidak selalu bergantung pada 

ibunya. Hal ini lakukan agar anak-anak dapat menanamkan sikap  

mandiri dan menjadi pribadi yang rajin dalam mengerjakan 

tugasnya”.11 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

keluarga sangat diperlukan bagi anak dalam menanamkan perilaku mandiri sejak 

dini. Keluarga yang memberikan pembiasaan anak untuk hidup mandiri tentu 

akan membawa perubahan pada diri anak hingga dewasa dan akan tumbuh 

menjadi pribadi yang kuat dan percaya diri.  

b. Lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat yang kondusif dapat meningkatkan perilaku 

kemandirian anak. Hampir sebagian besar masyarakat Kelurahan Nanga Baras 

memberikan pola asuh otoriter pada anak. Anak didik untuk menjadi pribadi yang 

baik, taat, mandiri, dan bertanggung jawab sejak dini.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Julfaidah (Keluarga IV), yang 

mengatakan bahwa: 

 

“Di Kelurahan Nanga Baras ini hampir sebagian besar orangtua 

mendidik anak-anaknya dengan cara yang keras. Hal ini sudah 

menjadi budaya bagi kami, jadi tidak heran apabila melihat 

orangtua yang mendidik anak-anaknya dengan keras terutama 

dalam menanamkan sikap mandiri pada anak. Intinya didikan yang 

diberikan masih dalam hal yang wajar-wajar saja. Hal ini kami 

lakukan agar kelak ketika anak kami tumbuh dewasa nanti mereka 

akan menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi masalah 

kehidupannya”.12 

                                                             
11Susanti (29 Tahun) Orangtua Anak: Wawancara Tanggal 13 Januari 2022 

12Julfaidah (32 Tahun) Orangtua Anak: Wawancara Tanggal 4 Januari 2022 
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Hal ini didukung oleh ungkapan dari Bapak Petrus K Palu sebagai 

sekretaris Kelurahan Nanga Baras, yang mengungkapkan bahwa:  

 

“Sebagian besar penduduk Kelurahan Nanga Baras ini memiliki 

jiwa pekerja keras dan selalu mengajarkan anak-anaknya untuk 

menjadi pribadi yang mandiri sejak dini”.13 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang 

diberikan orangtua di Kelurahan Nanga Baras adalah pola asuh otoriter. Dan hal 

ini sudah menjadi budaya atau pembiasaan bagi masyarakat Nanga Baras dalam 

membentuk kepribadian anak yang mandiri dan baik.  

2. Faktor Penghambat 

Pola asuh yang diberikan orangtua dalam menanamkan kemandirian pada 

anak tentunya memiliki hambatan. Adapun hambatan orangtua dalam 

menanamkan kemandirian anak yaitu: 

a. Pengaruh media TV  

Televisi merupakan salah satu bentuk media sebagai alat komunikasi 

massa. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media 

massa pada sejumlah besar orang dan salah satu media massa tersebut adalah 

televisi. Televisi digunakan sebagai sarana informasi komunikasi yang 

menyalurkan ide atau informasi masyarakat, serta kontrol sosial, dimana isi 

beritanya harus mengikuti perkembangan.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada keluarga I, 

keluarga IV, dan keluarga V di Kelurahan Nanga Baras bahwa pengaruh media 

televisi bagi anak sangat tidak baik. Ketika anak sedang menonton televisi maka 

mereka akan lupa untuk belajar, mengaji, makan, dan membantu orangtuanya.  

                                                             
13Petrus K Palu (37 Tahun) Sekertaris Kelurahan Nanga Baras: Wawancara Tanggal 13 

Desember 2021 
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurul Khofifa,  yang mengatakan 

bahwa: 

“Biasanya ketika saya bagun pagi saya selalu nonton film-film 

kartun dulu seperti, film Sifa. Setelah itu saya bersiap-siap untuk 

berangkat ke sekolah”.14 

Hal ini diungkapkan juga oleh Ibu Hanifan (keluarga I), yang menyatakan 

bahwa:  

 

“Anak-anak ketika sudah di depan televisi dan keasyikan dengan 

nontonnya mereka akan lupa dengan kewajibanya, dimana 

seharunya mereka bagun pagi langsung sarapan dan siap-siap ke 

sekolah eh.. malah sibuk dengan menonton. Jadi iya sering 

terlambat berangkat ke sekolah”.15  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pengaruh media 

televisi dapat membawa pengaruh buruk bagi anak, baik itu dalam kegiatan 

belajar, perilaku, dan lainnya. Jadi sebagai orangtua perlu mengawasi tingkah laku 

anak ketika anak sudah berlebihan dalam menggunakan media televisi agar anak 

tetap tumbuh menjadi pribadi yang baik dan taat pada orangtua.  

b. Pengaruh media sosial 

Media sosial sangatlah penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. 

Hampir semua manusia tidak terlepas dengan penggunaan media sosial. Media 

sosial dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam 

kegiatan belajar, komunikasi, ekonomi, dan masih banyak lagi.  

Selain keuntungan media sosial juga memiliki kerugian terutama 

penggunaan pada anak yang masih di bawah umur. Anak yang selalu 

menggunakan media sosial seperti handphone akan berdampak buruk bagi 

kesehatan, proses belajar dan sebagainya. Maka dari itu sebagai orangtua perlu 

mengawasi anak ketika bermain handphone dan memberikan batasan tertentu 

                                                             
14Nurul Khofifa (6 Tahun) Anak: Wawancara Tanggal 17 Desember 2021 

15Hanifan (43 Tahun) Orangtua Anak: Wawancara Tanggal 17 Desember 2021 
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pada anak ketika bermain handphone agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Julfaidah (keluarga IV), yang 

mengatakan bahwa:  

 

“Anak-anak saya itu punya jadwal tertentu untuk main handphone, 

mereka bisa menggunakan handphone hanya 30 menit 2 kali dalam 

sehari. Namun terkadang anak saya yang pertama tidak mengikuti 

aturan yang sudah diberikan. Iya main handphone sembunyi-

sembunyi tanpa diketahui dari kami dan hal ini membuat kami 

sebagai orangtuanya selalu memarahinya”.16 

c. Orangtua yang sibuk bekerja 

Kesibukan orangtua dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya sering membuat anak kurang mendapatkan kasih sayang dan 

perhatian dari orangtua. Kesibukan orangtua yang berlebihan membuat kurangnya 

komunikasi antara orangtua dengan anak. Orangtua di Kelurahan Nanga Baras 

bekerja sebagai petani dan ladang. Setiap pagi mereka sudah bersiap-siap untuk ke 

sawah dan pulang pada sore hari. Hal ini membuat hubungan kedekatan orangtua 

dan anak kurang efektif.  

Hal ini berbeda dengan ungkapan dari Ibu Julfaidah (keluarga IV), yang 

mengatakan bahwa: 

 

“Anak-anak saya itu kurang mendapatkan perhatian dari Ayahnya. 

Mereka jarang sekali bermain dengan Ayahnya, dikarenakan suami 

saya itu sibuk bekerja di sekolah sebagai guru. Dan ketika Ayahnya 

pulang dari sekolah biasanya tidak begitu lama di rumah lalu 

kembali pergi ke sawah untuk bekerja”.17 

 

                                                             
16Julfaidah (32 Tahun) Orangtua Anak: Wawancara Tanggal 04 Januari 2022 

17Julfaidah (32 Tahun) Orangtua Anak: Wawancara Tanggal 4 Januari 2022 
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 Jadi dapat disimpulkan bahwa pada keluarga I orangtua selalu sibuk 

dalam bekerja, dimana setiap pagi mereka selalu ke sawah dan pulang Pada sore 

hari. Namun hal ini tidak menjadi penghalang bagi orangtua untuk mengajarkan 

hal-hal kebaikan terutama tentang agama. Sedangkan pada keluarga IV perhatian 

dari seorang ayah yang kurang. Maka dari itu pentingnya waktu orangtua dengan 

anak agar komunikasi anak dan orangtua berjalan efektif dan anak mendapatkan 

kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya.  

d. Teman bermain 

Masa anak-anak adalah masa bermain. Aktivitas keseharian anak adalah 

bermain dengan teman-temanya. Teman bermain dapat membawa pengaruh baik 

maupun pengaruh buruk bagi perkembangan anak. Melalui teman bermain anak 

dapat meningkatkan aspek-aspek perkembanganya. Namun hal ini juga tidak 

terlepas dari pengaruh buruk bagi anak-anak, ketika anak terlalu keasikan dalam 

bermain maka mereka akan lupa dengan kegiatan-kegiatan lainya seperti, belajar, 

makan, dan lainya.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Jubaidah (keluarga III),  yang 

mengatakan bahwa: 

 

“Anak-anak kalo sudah bermain dengan teman-temanya kadang 

suka melawan kalo dipanggil, padahal niat saya memanggil mereka 

untuk menyuruhnya makan.”18 

Jadi dapat disimpulkan bahwa teman bermain dapat membawa pengaruh 

baik dan pengaruh buruk bagi anak. Anak akan melawan orangtuanya apabila iya 

sudah keasikan bermain dengan teman-temanya.  

 

 

                                                             
18Jubaidah (29 Tahun) Orangtua Anak: Wawancara Tanggal 25 Desember 2021 
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e. Kurangnya peran ayah dalam keluarga 

Peran ayah sangatlah penting dalam lingkungan keluarga. Di mana 

seharusnya ayah ikut serta dalam membimbing anak-anaknya untuk menjadi 

pribadi yang baik. kasih sayang dan perhatian orangtua sangat dibutuhkan oleh 

anak. Apabila anak tidak ikut serta dalam memberikan perhatian dan bimbingan 

pada anak maka kestabilan psikologi anak tidak seimbang. Fatherless adalah 

ketidakadaan peran ayah dalam kehidupan anak baik itu secara fisik maupun 

psikologis.19 

f. Kurangnya data yang diperoleh 

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti mengalami 

kekurangan data dari narasumber. Sehingga pada penelitian selanjutnya peneliti 

melakukan perpanjangan pengamatan kembali terhadap narasumber atau informan 

dengan melakukan penelitian kembali pada narasumber penelitian yang 

mengalami kekurangan data oleh peneliti. Sehingga dengan melakukan penelitian 

kembali peneliti dapat memperoleh kembali data yang belum lengkap sebelumya.  

D. Pembahasan 

1. Pola Asuh Orangtua Di Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur Pada Penanaman 

Kemandirian Anak Usia 2-6 Tahun 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola pengasuhan yang dilakukan 

orangtua di Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas dalam 

menanamkan kemandirian anak di temukan bahwa terdapat 5 (lima) keluarga di 

kelurahan nanga baras yang peneliti teliti. Dari kelima keluarga tersebut 4 (empat) 

keluarga menggunakan pola asuh otoriter tepatnya di RT Wera dan 1 (satu) 

keluarga menggunakan pola asuh demokratis tepatnya di RT Galung Cie.  

                                                             
19Arie Rihardinisundari dan Febi Herdajani, Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan 

Psikologi Anak. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Parenting, 2013, h. 6 
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Empat keluarga yang terdapat di RT Wera menggunakan pola asuh 

otoriter. Orangtua mendidik anaknya untuk menjadi pribadi yang mandiri sejak 

dini sangat menonjol, hal ini dibuktikan dari anak yang sudah mampupu 

memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh 

Ibu hanifan pada anaknya yang bernama nurul iya mengajarkan dan membiasakan 

pada anaknya untuk pergi sekolah sendiri, memakai seragam dan bahkan 

membantu pekerjaan ibunya di rumah seperti menyapu dan mencuci piring. Dan 

apabila anak tersebut nakal ataupun melawan perintah orangtuanya maka 

orangtuanya tidak segan untuk memarahi dan menghukumnya.  

Hal ini juga dilakukan oleh Ibu Julfaidah yang mendidik anak-anaknya 

untuk selalu mandiri. Iya mendidik anak-anaknya untuk tidak selalu bergantung 

pada orangtuanya. Keluarga ini juga mengajarkan pada anak disiplin yang ketat 

pada anaknya. Anak dituntut untuk menjadi orang yang pintar dan membiasakan 

diri untuk menjadi mandiri.  

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Diana Baumrind yang 

mengungkapkan bahwa pola asuh terbagi menjadi 3 bagian yaitu; pola asuh 

otoriter, permisif dan demokratis. Pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan yang 

bersifat lebih mengutamakan pembentukan kepribadian anak dengan cara 

menetapkan standar mutlak yang harus diikuti oleh anak. pola pengasuhan ini 

biasanya dibarengi dengan ancaman dan hukuman fisik. Orangtua mendesak anak 

untuk mengikuti perintah dan menghormati mereka.   

Sedangkan pada 1 (satu) keluarga yang terdapat di RT Galung Cie 

orangtua menggunakan pola pengasuhan demokratis. Hal ini di buktikan oleh ibu 

Jubaidah yang mendidik anak-anaknya dengan baik. Iya mendidik anaknya untuk 

mandiri tidak begitu memaksa. Pada keluarga ini pekerjaan utama orangtua adalah 

nelayan. Orangtua mendidik anak menjadi mandiri tidak dengan hukuman, 
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melainkan orangtua mendidiknya dengan hal yang biasa sesuai tingkat 

perkembangan anak. Anak dilatih untuk dapat memenuhi kebutuhan dirinya 

sendiri seperti menyisir rambur, memakai baju, dan lainya. Selain itu orangtua 

juga mengajarkan pada anaknya untuk membantu pekerjaan ibunya seperti 

menyapu. Anak jarang mendapatkan hukuman dari orangtuanya. 

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Diana Baumrind yang 

mengungkapkan bahwa pola asuh terbagi menjadi 3 bagian yaitu; pola asuh 

otoriter, permisif dan demokratis. Pola asuh demokratis adalah pada pengasuhan 

ini gaya pengasuhan orangtua bersifat positif dan mendorong anak-anak untuk 

mandiri. pada pola ini komunikasi yang terjadi dua arah dan orangtua bersifat 

mengasuh dan mendukung. Gaya pengasuhan ini sangat kurang menekankan 

hukuman fisik.  

Adapun yang peneliti temukan pada jurnal pendidikan yang dibuat oleh 

Desi Ranita dengan judul peran orangtua pada kemandirian anak usia dini, dimana 

upayah yang dapat dilakukan orangtua dalam menanamkan kemandirian anak  

yaitu; a) Anak-anak didorong agar mau melakukan kegiatan sehari-hari yang iya 

jalani, seperti melakukan mandi sendiri, gosok gigi, belajar sendiri, dan segera 

memakai pakaian dengan sendiri tanpa harus bergantung pada orang tua. b) Anak 

diberi kesempatan sesekali mengambil keputusan sendiri, seperti memilih baju 

yang akan dipakainya. c) Anak diberi kesempatan untuk bermain sendiri tanpa 

ditemani. d) Dorong anak untuk mengungkapkan perasaan dan ide. e) Melatih 

anak untuk mensosialisasi diri sehingga anak belajar menghadapi problem sosial 

yang lebih kompleks.20 f) Ketika anak mulai memahami konsep waktu, dorong 

mereka untuk mengatur jadwal pribadinya, seperti kapan anak akan belajar, 

                                                             
20Ahmad Susanto, Pendidikan Anak Usia Dini (Konsep dan Teori). (Jakarta: Bumi Aksara, 

2017), h. 41 
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menonton dan kapan mereka bermain. g) Anak-anak perlu diberikan tanggung 

jawab dan konsekuensinya jika tidak memenuhi tanggung jawabnya.  

Pola pengasuhan yang diberikan orangtua di Kelurahan Nanga Baras akan 

berpengaruh pada pembentukan sikap kemandirian anak. Dilihat dari hasil 

wawancara yang dilakukan penggunaan pola asuh otoriter lebih cenderung dalam 

menanamkan sikap mandiri anak dari pada menggunakan pola asuh demokratis. 

Hal ini dikarenakan orangtua yang menggunakan pola asuh otoriter selalu 

mengajarkan anak-anaknya untuk mandiri seperti makan sendiri, memakai 

pakaian seragam sekolah, menyapu rumah, mengajak anak ke sawah, dan lainnya. 

Dan apabila anak tidak membantu orangtuanya atau nakal maka anak tersebut 

akan mendapatkan hukuman atau ancaman dari orangtuanya.   

Hal tersebut dikuatkan oleh teori Sumahamijaya yang mengatakan bahwa 

kemandirian adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari 

sesuai dengan tahap perkembangan dan kapasitasnya.21 Dengan hal ini pola 

pengasuhan yang dilakukan orangtua di Kelurahan Nanga Baras dalam 

menanamkan sikap mandiri anak dengan cara mengajarkan atau memberikan 

kesempatan pada anak untuk melakukan aktivitas sehari-harinya dengan sendiri 

tanpa harus selalu dibantu dari orangtua. Namun sebelum itu orangtua telah 

memberikan pengajaran, percontohan dan pelatihan kepada anaknya terkait apa-

apa yang harus dilakukan anaknya dalam membentuk kemandirian anak tersebut.  

 

 

 

                                                             
21Mariana Ikun RD Pareira, Peningkatan Kemandirian Anak Usia 4-5 Tahun Melalui 

Bercerita. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini, Vol 6, No 1. (2019), h. 2 
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2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Pola Pengasuhan Orangtua Di 

Kelurahan Nanga Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai 

Timur Tentang Penanaman Kemandirian Anak Usia 2-6 Tahun.  

a. Faktor Pendukung 

Muhammad Asrori menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi 

kemandirian adalah “keturunan orangtua, pola asuh orangtua, sistem pendidikan 

di sekolah, dan sistem pendidikan di masyarakat”.22 Kepribadian orangtua dapat 

diturunkan pada anak-anaknya karena adanya aspek biologis. Sehingga 

kepribadian baik buruknya orangtua bisa saja akan turun pada anaknya. 

Sedangkan pola asuh yang dilakukan orangtua, sistem pendidikan sekolah, dan 

masyarakat juga berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. Sehingga 

dalam hal ini orangtua, guru dan masyarakat lainya perlu menyembangkan dengan 

baik aturan atau norma-norma yang berlaku agar anak tumbuh menjadi pribadi 

yang baik dan mandiri. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikaitkan dengan hasil penelitian 

peneliti di Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur dimana terdapat beberapa faktor pendukung dalam 

menanamkan sikap mandiri pada anak usia 2-6 tahun yaitu:  

1.) Lingkungan keluarga 

Sebagaimana orangtua di Kelurahan Nanga Baras dalam menanamkan 

sikap kemandirian anak sangatlah penting. Orangtua selalu mengajarkan anak 

untuk mandiri. seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Hanifan pada RT Wera iya 

mengajarkan pada anaknya untuk mandiri seperi membantu Ibunya untuk 

menyapu dan mengajak ke sawah. Hal ini didukung oleh teori yang dikemukana 

oleh Effendi yang mengungkapkan bahwa keluarga memiliki peran utama dalam 

mengasuh anak disegala norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan 

                                                             
22Mohamad Ali dan Mohamad Asrori, Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 118 
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masyarakat, dan budaya. Dengan hal tersebut anak dibiasakan untuk mandiri dan 

bisa membantu orangtuanya.23 

2.) Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan sesuatu tindakan serta 

perubahan perilaku setiap individu.  

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di kelurahan Nanga 

Baras ditemukan bahwa lingkungan sosial merupakan faktor pendukung dalam 

menanamkan sikap mandiri anak. Lingkungan sosial di kelurahan Nanga Baras 

memberika dukungan yang baik pada anak untuk belajar mandiri sejak dini. Hal 

ini juga didukung oleh masyarakat Nanga Baras untuk mengajarkan pada anak 

untuk mandiri. Hampir semua anak di Kelurahan Nanga Baras memiliki jiwa 

pekerja keras. Hal ini dikarenakan masyarakat di Kelurahan Nanga Baras 

mengajarkan anak-anaknya untuk bekerja agar kelak bisa menghasilkan uang 

sendiri. Dalam hal ini apabila lingkungan sosial mendukung maka akan baik 

kepribadian seseorang begitupun sebaliknya.  

Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Dalyono yang 

mengungkapkan bahwa lingkungan sosial adalah manusia yang saling 

mempengaruhi.24  

 

 

 

 

                                                             
23Wenny Hulukati. Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak. Jurnal 

Musawa, Vol.7 No.2, 2015), h. 7 

24Indah Pakaya. Pengaruh lingkungan sosial terhadap pendidikan masyarakat. Jurnal JAP. 

No.104 Vol. 7, 2021), h. 4 
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b. Faktor Penghambat 

1. Pengaruh media Televisi (TV) 

Media televisi merupakan suatu bentuk media massa sebagai alat 

komunikasi yang berupa informasi melalui gambar dan suara. Pengaruh media 

televisi dapat merubah perilaku anak menjadi tidak baik. Karena keasyikan 

menonton televisi banyak anak yang lupa akan kewajibannya sebagai pelajar.  

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan di Kelurahan Nanga Baras 

bahwa hampir semua anak-anak berpengaruh pada media televisi.  Apabila anak-

anak sudah keasikan menonton film-film kartun maka mereka akan lupa waktu 

belajar. Hal ini membuat orangtua kesulitan dalam menasehati anaknya. Maka 

dari itu orangtua perlu membatasi anak dalam penggunaan media televisi.  

2. Pengaruh dadget  

Pada hasil penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti bahwa gadgat 

sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan anak. Sebagian kecil anak di 

Kelurah Nanga Baras menggunakan handphone untuk bermain gadget. Namun 

anak di Kelurahan Nanga Baras tidak bermain gadgat online mereka 

menggunakan gangat ofline. Akibat bermain gandgat anak kurang mendengar 

panggilan dari orangtua dan menjadi anak yang acuh.  

Hal ini sejalan dengan teori dari Puji Asmaul Chusna pada jurnal media 

komunikasi keagamaan diamana mengungkapkan bahwa penggunaan gadgat yang 

berlebihan pada anak akan berdampak negatif karena dapat menurunkan daya 

konsentrasi dan meningkatkan ketergantungan anak untuk dapat meningkatkan 

ketergantungan anak untuk dapat mengajarkan berbagai hal yang semestinya 

dapat mereka lakukan sendiri.25  

 

                                                             
25Puji Asmaul Chusna. Pengaruh Media Gadget Pada Perkembangan Karakter Anak. 

Jurnal Media Komunikasi Sosial Keagamaan. (Vol. 17, No. 2, 2017), h. 7 
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3. Orangtua yang sibuk bekerja 

Kesibukan orangtua dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

membuat anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orangtua. 

Waktu komunikasi orangtua dengan anaknya sangat terbatas. Orangtua di 

Kelurahan Nanga Baras sangat sibuk bekerja. Pekerjaan mereka adalah bertani, 

nelayan, berkebun, buruh tani, PNS, dan lainya.  

Meskipun letak daerah Nanga Baras di pesisir pante namun pekerjaan 

utama masyarakat Nanga Baras yaitu petani. Setiap pagi mereka selalu pergi 

bekerja ke sawah dan pulang pada sore hari. Hal ini membuat waktu orangtua 

bersama anak sangat kurang sehingga, anak kurang mendapatkan perhatian dan 

kasih sayang dari orangtua. Ketika anak pulang sekolah biasanya mereka singgah 

di rumah bibi, nenek ataupun tetangga dekatnya. Dan ketika orangtuanya pulang 

pada sore hari maka anaknya pun kembali kerumahnya.  

4. Teman bermain 

 Teman bermain merupakan salah satu faktor penghambat kemandirian 

anak. Karena keasikan bermain bersama teman-temanya anak akan lupa dengan 

tugas dan kewajiban, bahkan mereka melawan perintah orangtuanya apabila 

dipanggil. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Johnson, 

mengungkapkan bahwa bermain adalah kegiatan yang diulang-ulang demi 

kesenangan.26 

Banyak anak-anak di Kelurahan Nanga Baras masih menggunakan 

permainan tradisional seperti, permainan lompat karet, main wayang, Kelereng, 

main rumah-rumahan, dan lainya. Anak masih sering bermain permainan 

taradisional daripada main gadget. Namun ketika anak sedang asik bermain 

                                                             
26Pupung Puspa Ardin, dkk. Bermain Dan Permainan Anak Usia Dini. (Jakarta: Cet. 1, 

Adjie Media Nusantara, 2018), h. 10 
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dengan teman-temanya mereka akan lupa waktu pulang rumah. Hal ini membuat 

orangtuanya marah. 

5. Kurangnya peran ayah dalam keluarga 

Peran ayah sangatlah penting dalam lingkungan keluarga. Di mana 

seharusnya ayah ikut serta dalam membimbing anak-anaknya untuk menjadi 

pribadi yang baik. kasih sayang dan perhatian orangtua sangat dibutuhkan oleh 

anak. Apabila anak tidak ikut serta dalam memberikan perhatian dan bimbingan 

pada anak maka kestabilan psikologi anak tidak seimbang. Hal ini sejalan dengan 

ungkapan dari Fatherless adalah ketidakadaan peran ayah dalam kehidupan anak 

baik itu secara fisik maupun psikologis.27 Seorang ayah yang kurang memberikan 

kasih sayang pada anak akan berpengaruh buruk pada perkembangan anak. hal ini 

dikarenakan ayah yang terlalu sibuk bekerja dalam bertani dan berkebun. Pada 

umumnya anak juga membutuhkan perhatian khusus dari seorang ayah. 

6. Kurangnya data yang diperoleh 

Pada penelitian ini peneliti mengalami kekurangan data dari narasumber 

yang diperoleh sebelumnya, setelah melakukan pengecekan kembali terkait data-

data yang dibutuhkan peneliti ditemukan kekurangan data. Dalam hal ini juga 

peneliti mengalami kesulitan dalam memperoleh data yang dibutuhkan, 

dikarenakan pada saat diwawancara narasumber tidak begitu terbuka dengan 

peneliti terkait permasalahan yang ada. Selain itu pada penelitian sebelumnya 

peneliti mengalami kendala terhadap wawancara dengan anak, sehingga pada 

penelitian selanjutnya peneliti melakukan perpanjangan pengamatan kembali 

terhadap narasumber atau informan dengan cara menemui kembali narasumber 

atau informan di tempat penelitian tepatnya di Kelurahan Nanga Baras.  

 

                                                             
27Arie Rihardinisundari dan Febi Herdajani, Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan 

Psikologi Anak. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Parenting, 2013, h. 6 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pola pengasuhan orangtua di 

Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

(studi tentang penanaman kemandirian anak usia -6 tahun)  dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Pola pengasuhan orangtua di Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur tentang penanaman kemandirian 

anak usia 2-6 tahun menerapkan pola asuh otoriter dan demokratis. Dari 

ke-5 (lima) keluarga yang peneliti wawancara di Kelurahan Nanga Baras 

dapat diketahui bahwa pola pengasuhan yang dilakukan orangtua di RT 

Wera adalah pola pengasuhan otoriter dan pola pengasuhan yang 

dilakukan di RT Galung Cie adalah pola pengasuhan demokratis.  

2. Faktor pendukung dan penghambat pola pengasuhan orangtua di 

Kelurahan Nanga Baras Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai 

Timur tentang penanaman kemandirian anak usia 2-6 tahun adalah sebagai 

berikut: 

a. Faktor pendukung 

  Adapun faktor pendukung yaitu: lingkungan keluarga dan lingkungan 

sosial 

b. Faktor penghambat 

      Adapun faktor penghambat yaitu: 

1) Pengaruh media TV dan media sosial (handphone) 

2) Orangtua yang sibuk bekerja dan teman bermain. 
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3) Kurangnya peran ayah dalam keluarga dan kurangnya data yang diperoleh 

peneliti 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Nanga 

Baras Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur, maka adapun 

implementasi yang dapat disampaikan yaitu:  

1. Orangtua diharapkan dalam mendidik anak terutama dalam menanamkan 

sikap mandiri pada anak sejak dini hendaknya menggunakan pola asuh 

yang efektif, sehingga anak dapat bersikap mandiri dan juga 

mendapatkan haknya serta kasih sayang dari orangtua.  

2. Sebagai masyarakat Nanga Baras diharapkan mampu bekerja sama dalam 

mendidik anak untuk menjadi pribadi yang mandiri dan masyarakat 

diharapkan selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan contoh yang 

baik pada anak, sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan 

mandiri. 

3. Diharapkan kepada aparat Lurah Nanga Baras perlu melakukan kegiatan 

pembinaan kepada orangtua tentang pendidikan pengasuhan anak yang 

baik dan benar.  

4. Diharapkan kepada bidang keagamaan untuk lebih memperhatikan dan 

memberikan pengajaran yang baik tentang keagamaan baik itu pada anak 

maupun pada orangtua.  

5. Peneliti mengharapkan pada penelti selanjutnya untuk lebih bervariasi 

dalam mengembangkan penelitian serupa tentang pola pengesuhan 

orangtua pada kemandirian anak kedepanya melalui metode penelitian, 

lokasi penelitian, dan lainya khususnya berdasarkan kendala-kendala 

yang telah dialami oleh peneliti sebelumnya.                                            .
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