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ABSTRAK 

Nama   : Marwa Sarif 

Nim   : 20900118070 

Judul : Pola Asuh Demokratis dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Usia 

5-6 Tahun di Desa Pantai Harapan Kec. Wulandoni Kab. Lembata 

Skripsi ini membahas tentang pola asuh demokratis dalam meningkatkan 
kemandirian anak usia 5-6 tahun di Desa Pantai Harapan kec. Wulandoni kab, 
Lembata. Adapun tujuan dari penelitian ini: (1) untuk mengetahui gambaran pola 
asuh di Desa Pantai Harapan kec. Wulandoni kab. Lembata; (2) untuk mengetahui 
pola asuh demokratis dalam meningkatkan kemandirian anak usia 5-6 tahun di Desa 
Pantai Harapan kec. Wulandoni kab. Lembata; (3) untuk mengetahui faktor 
pendukung dan penghambat pola asuh demokratis dalam meningkatkan kemandirian 
anak usia 5-6 tahun di Desa Pantai Harapan kec. Wulandoni kab. Lembata.  

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Berlokasi di Desa 
Pantai Harapan kec. Wulandoni kab. Lembata Nusa Tenggara Timur (NTT) yang 
terdiri dari 3 subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil peneliatan ini menunjukan bahwa: (1) gambaran pola asuh orangtua di 
Desa Pantai Harapan yaitu orangtua menerapkan pola asuh demokratis telah 
memberikan anak pengasuhan yang baik, karena kebutuhan dan kegiatan anak selalu 
dalam pengawasan orangtua sehingga anak tumbuh menjadi mandiri, (2). Pola asuh 
demokratis yang diterapkan oleh orangtua tentunya dapat meningkatkan kemandirian 
anak dengan baik. Pola asuh yang cenderung mendorong anak untuk melakukan 
aktivitas namun tetap dalam bimbingan dan pengawasan dari orangtua. Ketiga 
orangtua menerapkan pola asuh demokratis telah menghasilkan anak-anak yang 
mandiri yang berkembang dengan baik. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh 
demokratis mampu melakukan pekerjaannya sendiri. seperti makan sendiri, mandi 
sendiri, memakai dan melepas pakaian sendiri, mengerjakan tugas sendiri, dan juga 
membantu orangua di rumah dan di kebun. (3) faktor pendukung adalah pola asuh 
demokratis yang diterapkan orangtua, sedangkan faktor penghambat adalah 
minimnya peran ayah dalam pengasuhan.  

Implikasi penelitian ini adalah para orangtua baik ayah dan ibu diharapkan 
memberikan dukungan penuh terhadap anaknya dalam mengasuh dan membimbing 
anak, sehingga anak lebih mandiri dan lebih mendapatkan perhatian dari kedua 
orangtuanya. Anak-anak usia dini yang berusai 5-6 tahun tetap semangat dalam 
belajar dan bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari dengan bahagia sehingga 
kemandirian anak dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Para peneliti selanjutnya 
yang akan mengembangkan penelitian ini diharapkan memvariasikan untuk 
memperoleh hasil penelitian yang lebih bervariasi.   

Kata Kunci: Pola Asuh Demokratis, Kemandirian, Anak Usia 5-6 Tahun   



 
  

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara.
1
 

Pendidikan anak usia dini adalah layanan yang diberikan pada anak usia dini 

sejak anak dilahirkan ke dunia sampai kurang lebih anak berusia 6-8 tahun. 

Pendidikan pada masa ini merupakan suatu hal yang penting untuk mendapatkan 

perhatian dari semua pihak yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, 

terutama orangtua. Keterlibatan orangtua sangat berpengaruh pada tumbuh kembang 

seorang anak.
2
 

Keterlibatan orangtua (keluarga) dalam pendidikan mempunyai peran penting 

dalam mendukung tujuan pendidikan nasional seperti yang dijelaskan dalam 

permendikbud No. 30 tahun 2017 tentang keterlibatan keluarga pada penyelenggran 

pendidikan. Pelibatan keluarga dalam penyelanggaraan pendidikan adalah hal penting 

dan strategis dalam pendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Pelibatan keluarga dalam pendidikan memerlukan pola kerja 

                                                           

1
Teguh Triwiyanto, Pengantar Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 113. 

2
Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: PT Indeks, 

2013), h. 2.    
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sama yang saling mendukung antara penyelenggaraan pendidikan, keluarga, dan 

masyarakat.
3
 

Anak adalah karunia Allah yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Anak 

menjadi tempat curahan kasih sayang orangtua. Hatinya masih suci dan bersih 

bagaikan kertas yang belum tertimpa oleh segala coretan  dan warna. Seiring 

bertambahnya usia anak, muncul masalah baru yang tak kunjung habis. Pada masa 

dewasa, ada anak yang berperilaku sangat baik dan santun, berbakti kepada orangtua, 

berprestasi di sekolah, dan dikenal baik oleh lingkungan masyarakat, ada juga yang 

berperilaku sebaliknya. Kehadirannya malah membuat orangtua cemas karena 

perilakunya yang semakin tidak terkendali dan keluar dari jalur norma yang berlaku 

dimasyarakat dan norma agama.
4
 Rasulullah SAW bersabda: 

 

وِْهْ لاَ َاا ه ا با عوها سَ َبا اا و َدعو عوا وَمس ّا با وَبْعو سَ اا عوا وَلا با َهو سَ دا ّب عوا وَلا َبا َ ا دا ا َلا َبْ و  

Terjemahan: 

 “Bermain-mainlah dengan anakmu selama seminggu, didiklah ia selama 
seminggu, temanilah ia selama seminggu pila, setelah itu surulah ia mandiri”. 
(HR. Bukhari).

5
 

Hadist di atas menjelaskan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab yang 

besar dalam mendidik kemandirian anak. Ada usaha-usaha yang harus dilakukan 

orangtua ketika ingin menjadikan anak tumbuh mandiri, dan usaha tersebut harus 

dilakukan perlahan-lahan dan tahap demi tahap agar apa yang diharapkan dapat 

terwujud. Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah mengenalkan anak pada dunia 

prasekolah atau pendidikan anak usia dini. 

                                                           

3
http://www.smaalhikmah.sch.id/2019/09/permendukbud-no-30-tahun-2-17tentang.html?m=1 

4
Fatih, Mendidk Anak Dengan Alquran Sejak Janin (Bandung: Pustaka Oasis, 2011), h. 43-44. 

5
As-Sayid Muhammad, Tafsir Al-Manar (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1993), h. 298 

http://www.smaalhikmah.sch.id/2019/09/permendukbud-no-30-tahun-2-17-tentang.html?m=1
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Pada masa usia awal, anak berada pada masa keemasan (golden age). Masa ini 

disebut masa keemasan karena terjadinya perkembangan pada usia ini sangat 

istimewa dan terbaik. Perkembangan yang istimewa mencakup perkembangan fisik 

dan psikis. Aspek fisik anak mengalami pertumbuhan yang luar biasa, mulai dari 

pertumbuhan sel-sel otak dan organ tubuh lainnya sampai perkembangan kemampuan 

motorik kasar dan motorik halus. Disisi lain, perkembangan psikis juga mengalami 

hal-hal istimewa dari kemampuan berinteraksi dengan orangtua hingga kemampuan 

berinteraksi dengan orang lain, mulai dari kemampuan berpikir sensori-motorik 

hingga kemampuan berpikir pra-operasional konkret.
6
 

Pada tahapan golden age ini otak manusia dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangan yang paling pesat. Dalam masa ini, pengetahuan kemandirian anak 

juga harus diberikan, karena kemandirian merupakan suatu proses dimana anak dapat 

belajar menyelesaikan masalahnya sendiri, belajar mengurus dirinya sendiri dan 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
7
 

Pola asuh orangtua merupakan interaksi antara anak dan orangtua selama 

mengadakan proses pengasuhan, artinya bahwa selama proses pengasuhan orangtua 

memiliki peranan sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak, mendidik, 

membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai 

kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dalam 

mengasuh anak, orangtua cenderung menggunakan pola asuh tertentu. Menggunakan 

                                                           

6
Masganti Sit,  Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (Depok: PT Charisma Putra Utama, 

2017),  h. 5-6. 

7
Sauna, & Firdaus, „‟Pola Asuh Orangtua Akan Meingkatkan Adaptasi Sosial Dan Anak 

Prasekolah Di RA Muslimat Nu 202 Assa‟ädah Sukowanti Bungah Gresik‟‟, Jurnal Ilmiah 

Kesehatan7, no. 2 (2014), h. 180. 
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pola asuh ini tentu memberikan sumbangan dalam mewarnai perkembangan terhadap 

bentuk-bentuk perilaku sosial pada anak.
8
 

Muazaar Habibi dalam bukunya merangkum tiga macam pola asuh beserta 

dampaknya yakni: pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh demokratis.
9
 

Pola asuh otoriter adalah sebuah pola asuh dalam pelaksanaannya orangtua 

berperan sebagai arsitek, mereka cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat 

dictator dan anak harus patuh terhadap kemauan orangtua. Penggunaan kata yang 

sering dipakai adalah kata harus mesti, tidak boleh dan jangan.  

Pola asuh selanjutnya adalah pola asuh permisif, pola asuh ini cenderung 

memperlihatkan bahwa orangtua menghindari konflik dengan anak sehingga orangtua 

banyak membiarkan apa saja yang dilakukan anak.  

Pola asuh terakhir adalah pola asuh demokratis, dimana dalam pelaksanannya 

orangtua cenderung menganggap sederajat hak dan kewajiban anak dibanding 

dirinya. Pola asuh ini menetapkan musyawarah sebagai pilar dalam memecahkan 

masalah dan menerapkan komunikasi yang baik antara orangtua dan anak.  

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memperhatikan dan menghargai 

kebebasan anak, namun tidak mutlak, dan dengan bimbingan yang penuh perhatian 

antara orangtua dan anak. Dengan kata lain, pola asuh demokratis ini memberikan 

kebebasan pada anak untuk berpendapat, melakukan apa yang diinginkan anak, 

dengan tidak melewati batas yang telah ditetapkan.
10

 

                                                           

8
Herbang Masni, ‟‟Peran Pola Asuh Demokratis Orangtua Terhadap Mengembangkan Potensi 

Diri Dan Kreatifitas Siswa‟‟, Jurnal Ilmiah Dik Daya: h. 1-2. 

9
Muazaar Habibi,  Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 

h. 82-83 

10
Nirwana, „‟Konsep Diri, Pola Asuh Otangtua Demokratis Dan Kepercayaan Diri Sisiwa‟‟, 

Jurnal Psikologi Indonesia2. no.2 (2013), h. 155 
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Peran orangtua dalam perkembangan anak sangat penting karena orangtua 

harus bertanggung jawab dalam mengajari, membantu tentang kemandirian anak, 

mengendalikan diri, memilih, dan menentukan pilihan serta pengalaman sejak anak 

dilahirkan. 

Rasulullah sangat memperhatikkan pertumbuhan potensi anak, baik dibidang 

sosial maupun ekonomi, beliau membangun sifat percaya diri dan mandiri agar anak 

bisa bergaul dengan masyarakat. Membangun sifat percaya diri anak dapat 

menambah kepercayaan diri menjadi semangat serta kemandiriannya bisa bertambah. 

Pada hakikatnya masing-masing orang akan dimintai pertanggung jawabannya atas 

perbuatannya didunia. Allah Subhanahu Wa Ta‟ala berfirman dalam QS. Al-

Mu‟minun/23: 62 berbunyi: 

 

                          

  

Terjemahan:  

“Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan 
pada kami ada satu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka 
tidak dizalimi (dirugikan)”.

11
 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang tidak akan dibebankan diatas 

kesanggupannya sendiri tetapi Allah maha tahu dengan tidak memberi beban 

melebihi batas kemampuannya. Setiap orang dituntut untuk mandiri dalam 

menyelesaikan persoalan dan pekerjaannya tanpa banyak bergantung pada orang lain.  

Kemandirian seorang anak pada hakikatnya tidak bersifat tunggal tetapi 

jamak, artinya seseorang dikatakan mandiri tidak hanya dilihat dari satu aspek 

                                                           

11
Kementrian agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang, 

2020), h. 346. 



6 
 

 
 

semata, tetapi juga dari aspek lain seperti, fisik, sosial emosional, moral dimana 

kemandirian merupakan pintu gerbang menuju kedewasaan seseorang. Menjadi 

dewasa artinya tidak sekedar tumbuh dan berkembang secara fisik, tetapi juga 

menjadi matang secara emosional, moral, dan juga mental. Demikian dapat dikatakan 

bahwa indikator dari kemandirian itu terdiri dari kemandirian fisik, kemandirian 

mental, kemandirian emosional, dan kemandirian moral.
12

 

Pola asuh orangtua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orangtua 

dengan anak dalam berinteraksi serta komunikasi selama mengadakan kegiatan 

pengasuhan. Kemampuan interpersonal dalam melakukan kegiatan pengasuhan 

dimana kemampuan tersebut akan menentukan keberhasilan pola asuh orangtua dan 

keberhasilan tersebuat sangat mempengaruhi tingkat kemandirian anak.
13

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Pantai 

Harapan Kec. Wulandoni Kab. Lembata, bahwa masih ditemukan anak yang kurang 

mandiri dan masih bergantung kepada orangtua di rumah. Anak masih kurang 

percaya diri saat disuruh menentukan pilihannya, bahkan masih ada anak yang minta 

ditemani ke WC. Orangtua yang masih membantu kegiatan sehari-hari anak di rumah, 

sehingga kemandirian anak kurang berkembang dan terlatih. Misalnya ketika mau 

makan, orangtua masih mengambilkan makanan dan menyuapi anak, membereskan 

mainan anak, memakaikan baju, memakaikan sepatu sehingga masih membuat anak 

bergantung kepada bantuan orangtua atau orang dewasa. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kemandirian anak adalah pola asuh orangtua, dimana sebagian waktu 

                                                           

12
Martinis Dan Jamilah, Panduan Paud (Ciputat: Penerbit Referensi (Gaung Persadapress 

Group) Cet. Tiga, 2019), h. 69. 

13
Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Oerangua Dan Komunikasi Dalam Kelaurga (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2014),  h. 28.  
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anak dihabiskan pada lingkungan keluarga. Berdasarkan permasalahan diatas menjadi 

pendorong utama peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Pola Asuh 

Demokratis dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun di Desa 

Pantai Harapan Kec. Wulandoni Kab. Lembata’’  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat merumuskan 

masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian yaitu:  

1. Bagaimana Gambaran Pola Asuh di Desa Pantai Harapan kec. Wulandoni 

Kab. Lembata?  

2. Bagaimana Pola Asuh Demokratis dalam Meningkatkan Kemandirian Anak 

Usia 5-6 Tahun di Desa Pantai Harapan Kec. Wulandoni Kab. Lembata? 

3. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pola Asuh Demokratis dalam 

Meningkatkan Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun di Desa Pantai Harapan 

Kec. Wulandoni Kab. Lembata? 

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas yang berjudul Pola Asuh 

Demokratis dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun di Desa Pantai 

Harapan Kec.Wulandoni Kab. Lembata, peneliti dapat menentukan fokus  penelitian 

dan deskripsi fokus dibawah ini: 

 

 

1. Fokus Penelitian 
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Penelitian ini berjudul Pola Asuh Demokratis dalam Meningkatkan 

Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun di desa Pantai Harapan Kec.Wulandoni Kab. 

Lembata. Penelitian ini difokuskan pada pola asuh demokratis dalam meningkatkan 

kemandirian anak. 

2. Deskripsi Fokus   

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka peneliti merumuskan deskripsi 

fokus penelitian ini sebagai berikut: 

a. Pola Asuh Demokratis  

Pola asuh yang diberikan orangtua yaitu menggunakan pola asuh demokratis, 

dimana pola asuh ini merupakan pola asuh yang memperhatikan kebebasan anak, 

namun kebebasan itu tidak serta merta dibiarkan begitu saja tapi dengan pengawasan 

dan bimbingan yang penuh perhatian dari orangtua. Pola asuh ini paling berpengaruh 

dalam pembentukan kemandirian anak usia dini. 

b.  Kemandirian Anak 

 Kemandirian anak merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan 

anak tanpa bantuan dari orangtua atau orang lain, sehingga kemandirian itu tertanam 

dalam diri anak sejak dini. Namun tindakan tersebut selalu di kontrol oleh 

orangtuanya. Orangtua sangat berperan penting dalam meningkatkan kemandirian 

anak dimana, orangtua selalu berusaha membimbing dan mengarahkan anak untuk 

selalu mandiri dalam kehidupan sehari-hari dirumah maupun diluar rumah.  

 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
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Dalam rangka untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian dan 

mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada latar belakang dan rumusan 

masalah maka perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian yaitu: 

 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui gambaran pola asuh di Desa Pantai Harapan kec. 

Wulandoni kab. Lembata 

b. Untuk mengetahui Pola Asuh Demokratis dalam Meningkatkan 

Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun di Desa Pantai Harapan Kec. 

Wulandoni Kab. Lembata 

c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pola Asuh 

Demokratis dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun di 

Desa Pantai Harapan Kec. Wulandoni Kab. Lembata 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu 

pengetahuan terhadapa bidang pendidikan khususnya pada pola asuh demoktaris dan  

kemandirian anak usia 5-6 tahun. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi orangtua, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

orangtua dalam proses pengasuhan anak untuk meningkatkan 

kemandirian anak  
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2) Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, 

pengalaman khususnya pada pola asuh demokratis dalam 

meningkatkan kemandirian anak usia dini. 

3) Bagi penelitian selanjutnya, untuk memperluas penegtahuan dan 

wawasan serta sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan pola asuh demokratis dalam meningkatkan 

kemandirian anak sehingga dapat menjadi bahan kajian selanjutnya.  

E. Kajian Pustaka  

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan, mengenai 

masalah pokok yang dibahas dalam skripsi mempunyai relevansi dengan jumlah 

pembahasan yang ada dalam buku-buku, jurnal, dan hasil-hasil yang telah dilakukan 

oleh para peneliti sebelumnnya. Berikut ini adalah penelitian terdahulu diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Shasa Dwi Purwanti (2020), dengan judul 

penelitian „‟Pola Asuh Orangtua Dalam Membangun Kemandirian Anak Usia 

Dini Pada Kelas A Di Ra Miftahul Jannah Kota Tentang Kecamatan 

Hamparan Perak Tahun 2020‟‟. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif yang dilatar belakangi dengan pola asuh yang digunakan orangtua 

siswa kelas A di RA Miftahul Jannah Kota Rentang Kecamatan Hamparan 

Perak. Pola asuh yang diberikan orangtua pada anak akan mempengaruhi 

kemandirian pada diri anak. Dalam proses pelakasanaannya, peneliti 

menggunakan subjek 5 orang anak dengan rincian 3 laki-laki dan 2 perempuan. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan observasi, pembagian 
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angket, dan dokumentasi. Metode yang digunakan untuk mencari data yang 

berhubungan langsung dengan keadaan subjek yang berupa pola asuh orangtua. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diasuh dengan pola asuh 

otoriter tumbuh dengan sikap kemandirian yang baik namun lebih pendiam, dan 

tidak percaya diri, anak dengan pola asuh demokratis memiliki kemandirian 

sangat baik, suka membantu temannya, dan bertanggung jawab, dan anak 

dengan pola asuh permitif memiliki kemandirian yang buruk, suka mencari 

perhatian, agresif, tidak antusias saat belajar.
14

 

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian ini, dimana peneliti  

Shasa Dwi Purwanti meneliti tentang pola asuh orangtua secara umum yang 

terdiri dari pola asuh oteriter, pola asuh demokrtais dan pola asuh permitif 

dengan menggunakan subjek penelitian 5 orang anak terdiri atas 3 laki-laki dan 

2 perempuan dalam penelitiannya yang dilakukan di sekolah. Sedangkan 

penelitian ini mengkaji secara khusus pola asuh demokratis dengan subjek  

penelitian 3 orang anak dan dilakukan di tengah masyarakat. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Purbowati (2017), dengan judul 

penelitian „‟Hubungan Pola Asuh Orangtua Terhadap Kemandirian Anak 

Kelompok A2 TK Aisyiyah Titang Boyolali Tahun Ajaran 2017‟‟. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh demokratis dengan 

kemandirian pada anak di TK Aisyiyah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

pola asuh yang diterapkan orangtua kategori demoktaris yaitu sebanyak 

81,25%, sedangkan kemandirian anak yaitu sebanyak 90,63%. Hal ini berarti 

                                                           

14
Sasha DwiPurwanti, „‟Pola Asuh Orang Tua Dalam Membangun Kemandirian Anak Usia 

Dini Pada Kelas A Di RA Muftahul Jannah Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak‟‟Skripsi 

(Medan: Fak. Agama Islam UMSU, 2020) 
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bahwa semakin tinggi pola asuh demokratis semakin tinggi kemandirian pada 

anak.
15

 

Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti ini adalah sama-

sama meneliti tentang kemandirian anak, namun perbedaannya yaitu pada 

penelitian yang peneliti lakukan adalah tentang pola asuh demokratis saja 

sedangakan di penelitian ini semua pola asuh.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kustiah Sunarty (2016), dengan judul penelitian 

„‟Hubungan Pola Asuh Orangtua Dan Kemandirian Anak‟‟. Penelitian ini 

menelaah pola asuh orangtua dan kemandirian anak, permasalahan penelitian 

adalah apakah ada hubungan pola asuh dan kemandirian anak?. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) jenis pola asuh orangtua sekarang 

ini dalam upaya meningkatkan kemandirian anak, (2) jenis pola asuh yang 

dapat meningkatkan kemandirian anak, (3) hubungan pola asuh orangtua dan 

kemandirian anak. Populasi penelitian ini adalah siswa SMP Negeri di kota 

Makassar. Data kumpulan melalui skala/angket. Data analisis dengan statistik 

deskiptif dan statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukan: (1) jenis pola 

asuh yang digunakan orangtua sekarang ini dalam meningkatkan kemandirian 

anak, secara berturu-turut: pola asuh positif, demokratis, otoriter, permisif, 

negatif/tidak sehat, dan penelantar; (2) pola asuh positif dan demoktaris dapat 

meningkatkan kemandirian anak, dan (3) ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara pola asuh orangtua dan kemandirian anak.
16

 

                                                           

15
Shinta Purbowati, „‟Hubungan Pola Asuh Orangtua Terhadap Kemandirian Anak Kelompok 

A2 Di TK Aisyiyah Tintang Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017‟‟ Skripsi.. ( Surakarta: Fak. Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan UMS, 2017) 

16
Kustiah Sunarty, „‟Hubungan Pola Asuh Dengan Kemandirian Anak‟‟, Skripsi.(Makassar: 

Fak. Ilmu Pendidikan UIM, 2016) 
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Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian ini, dimana peneliti  

Kustiah Sunarty meneliti tentang pola asuh orangtua secara umum yang terdiri 

dari pola asuh oteriter, pola asuh demokrtais dan pola asuh permitif dengan 

menggunakan penelitian korelasi (kuantitatif) dengan polulasi penelitian siswa 

SMP Negeri di kota Makassar. Sedangkan penelitian ini mengkaji secara 

khusus pola asuh demokratis dengan subjek  penelitian 3 orang anak usai 5-6 

tahun yang dilakukan di tengah masyarakat. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Septi Restianti, Sri Saparahayuningsih, dan 

Mona Ardiana (2017), dengan judul „‟Hubungan Antara Pola Asuh Demokratis 

Dengan Kemandirian Anak Di Kelompok A Paud IT Bina Iman Kabupaten 

Bengkulu Utara‟‟. Masalah dalam penelitian ini apakah terdapat hubungan pola 

asuh orangtua dengan tingkat kemandirian anak di kelempok A paud IT bina 

iman kabupaten Bengkulu utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan pola asuh yang diterapkan orangtua terhadap kemandirian anak. 

Metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini 

yaitu seluruh anak kelompok paud IT Bina Iman Kabupaten Bengkulu Utara. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola 

asuh orangtua yaitu pola asuh demoktaris dengan kemandirian anak kelompok 

A paud IT Bina Iman Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil perhitungan korelasi product moment sebesar 0,87.
17

 

                                                           
17

Septiana Restiana, Sri Saparahayuningsih, Dan Mona Ardiana, „‟Hubungan Antara Pola 

Asuh Demokratis Dengan Tingkat Kemandirian Anak Di Kelompok A Paud IT Bina Iman Kabupaten 

Bengkulu Utara‟‟, Skripsi (Bengkulu: Fak. Keguruan dan Ilmu pendidikan UNIB, 2017) 
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Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian ini, dimana peneliti  

Septi Restianti dkk meneliti tentang pola asuh orangtua secara umum yang 

terdiri dari pola asuh oteriter, pola asuh demokrtais dan pola asuh permitif 

dengan menggunakan penelitian deskripsi kuantitatif dengan polulasi penelitian 

seluruh anak kelompok paud IT Bina Iman kabupaten Bengkulu utara. 

Sedangkan penelitian ini mengkaji secara khusus pola asuh demokratis dengan 

subjek  penelitian 3 orang anak dan dilakukan di tengah masyarakat. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Adpriyadi dan Sudarto (2020), dengan judul 

„‟Pola Asuh Demokratis Orangtua Dalam Mengengbangkan Potensi Diri Dan 

Karakter Anak Usia Dini‟‟. Penelitian ini membahas tentang pola asuh 

demokratis dalam pembentukan karakter anak. Pendidikan yang utama dan 

pertama anak didapatkan dari orangtua. Orangtua memiliki peran penting dalam 

hal ini oleh sebab orangtua adalah tangan pertama yang dikenal anak. Peran 

orangtua yang demokratis menerapkan orangtua yang menjadikan anak-anak 

menjadi orang yang mau menerima kritik dan menghargai orang lain, memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi dan mampu bertanggung jawab atas kehidupan 

sosial mereka. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pola asuh orangtua dalam pengembangan diri dan karakter anak usia 

dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pola asuh orangtua dalam 

pengembangan potensi dan karakter anak usia dini dengan pola asuh 

demokratis. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan metode yang diterapkan orangtua 

dalam pengembangan potensi diri dan karakter anak antara lain: a) memberikan 
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pujian dan penghargaan kepada anak, b) menyediakan waktu bermain bersama 

anak, c) memberikan kasih sayang dan perhatian, d) memberikan keteladanan 

yang baik.
18

 

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pola asuh 

demokratis, namun terdapat perbedaan yaitu penelitian ini membahas tentang 

mengembangkan potensi diri dan karater anak usia dini sedangkan penelitian 

yang peneliti lakukan membahas tentang kemandirian anak usia 5-6 tahun.  

                                                           

18
Adpriyadi & Sudarto, „‟Pola Asuh Demokratis Orangtua Dalam Pengembangan Potensi Diri 

Dan Karakter Anak Usia Dini‟‟ Skripsi. (Kalimantan: STKIP Persada, 2020) 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Pola Asuh Orang Tua 

Menurut Tridhonanto dan Agency pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola 

dan asuh. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pola berarti corak, model, system, 

cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan kata asuh memiliki arti menjaga 

merawat, mendidik, membimbing membantu, melatih dan sebagainya dalam suatu 

badan atau lembaga.
1
 

Menurut Haryono secara umum dapat diartikan bahwa pola asuh adalah pola 

interaksi antara orangtua dengan anak. Cara pengasuhan ini meliputi bagaimana sikap 

atau perilaku orangtua saat berhubungan atau beriteraksi dengan anak. Pola asuh 

orangtua merupakan pola asuh interaksi antara anak dengan orangtua yang meliputi 

bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik (makan, minum, pakaian, dan lain 

sebagainya) dan kebutuhan psikologis (afeksi atau perasaan) tetapi juga norma-norma 

yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya.
2
 

Pola asuh yang diterapkan oleh orangtua sangat dominan dalam membentuk 

kepribadian anak sejak kecil hingga dewasa, dan pola asuh yang diterapkan suatu 

suku bangsa akan melahirkan anak dengan kepribadian yang khas. Orangtua memiliki 

cara yang berbeda-beda dalam mengasuh dan membimbing, serta membesarkan 

anaknya. Mengasuh anak, orangtua memiliki cara dan pola yang berbeda dengan 

                                                           
1
Al Tridhonanto  dan Agency Beranda, Mengembangakn Pola Asuh Demokratis (Jakarta : 

Elex Media Komputindo), h. 4. 

2
Haryono, dkk,„‟Pengaruh Keterlibatan Orangtua Terhadap Kemandirian Dan Kemampuan 

Regulasi Emosi Anak Usia Dini‟‟Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini 3, no. 1: h. 2. 
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orangtua lainnya. Pola asuh orangtua merupakan gambaran perilaku orangtua dan 

anak dalam berinteraksi.
3
 

Pola asuh orangtua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orangtua 

dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan kegiatan 

pengasuhan. Kegiatan pengasuhan ini orangtua akan memberikan perhatian, 

peraturan, disiplin, hadiah, dan hukuman, serta tanggapan terhadap keinginan 

anaknya. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orangtua selalu dilihat, dinilai dan ditiru oleh 

anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar akan diresapi 

kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya. Penerapan pola asuh juga perlu 

memperhatikan keunikan anak, anak memiliki kekhasan sifat-sifat yang berbeda dari 

satu anak ke anak yang lain.
4
 

Orangtua merupakan pendidik pertama dalam pembentukan karakter 

kepribadian seorang anak, sehingga nantinya kepribadian seorang anak sesuai dengan 

apa yang diterapkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan 

keluarganya. Melalui pemberian pola asuh yang benar orangtua dapat memberikan 

yang terbaik untuk anak dan dapat mengupayakan anak menjadi utuh dan terintegrasi. 

Tugas dan tanggungjawab keluarga adalah menciptakan situasi dan kondisi yang 

memuat iklim yang dapat dihayati anak-anak untuk memperdalam dan memperluas 

makna-makna esensial.
5
 

                                                           

3
Syaiful Bahari Djamarah, Pola Asuh Orangtua dan Komunikasi Dalam Keluarga 

(Jakarta:Rineka Cipta, 2014), h. 53. 

4
BKKBN, Menjadi Orangtua Hebat Dalam Mengasuh Anak Usia 0-6 tahun (Jakarta, 2013),: 

h. 4. 

5
Akmad Imam Muhadi, „‟Hubungan Pola Asuh Demokratis Terhadap Kemandirian Anak Di 

Taman Kanak-Kanak El-Hijaa Tambak Sari Surabaya‟‟Jurnal Pendidikan Islam1 no. 4 (2015), h. 2. 
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Allah Subhanahu Wa Ta‟ala berfirman dalam QS. At-Tahrim/66:6 yang 

berbunyi: 

 

                                

                        

Terjemahan:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa 
yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan”.

6
 

Ayat diatas memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa wahai orang-

orang yang beriman peliharalah diri kamu, antara lain dengan meneladani nabi dan 

pelihara juga keluarga kamu yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada dibawah 

tanggung jawab kamu dengan mendidik dan membimbing mereka agar kamu semua 

terhindar dari api neraka. 

Dalam islam pola pendidikan yang yang sesuai Sunnah pada dasarnya adalah 

dengan cara meneladani Nabi Muhammad SAW dalam pembinaan keluarga. Hal ini 

dikarenakan segala perbuatan dan sikap nabi Muhammad saw merupakan manifestasi 

dari yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Dalam pelaksanaannya, nabi sendiri 

memberikan kesempatan kepada umatnya untuk mengembangkan cara mendidik 

anak. Selama cara tersebut tidak bertentangan dengan prinsip pendidikan yang 

dilakukan nabi. 

                                                           

6
Kementrian agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang, 

2020), h. 260. 
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Metode mendidik anak ini merupakan metode yang berbasis pada kandungan 

Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini segala bentuk dari pendidikan didasarkan 

pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 

Tujuan dari pola pendidikan Qurani adalah untuk mendapatkan hasil yang 

mencakub fisik, mental, serta spiritual. Ketiga elemen tersebut kemudian digunakan 

untuk membentuk keprbadian anak.  

Tujuan fisik yaitu dengan menunjukan tingkah laku yang nyata, berupa 

tindakan pengamalan ibadah. Tujuan bersifat mental berhubungan mengembangkan 

tingkat intelegensi sehingga anak memiliki kemampuan untuk berfikir secara kritis 

dan logis.  

Tujuan spiritual berhubungan dengan peningkatan kualitias ruhaniah manusia 

yang diwujudkan dalam perilaku dan akhlak serta moralitas yang berkualitas. 

Menerapkan metode Rasulullah saw dalam mendidik anak dapat 

direalisasikan dalam beberapa hal sebagai berikut: 

1. Memberikan teladan yang baik  

Memberikan contoh teadan merupakan metode yang terbukti paling berhasil 

dalam membangun dan membentuk etos sosial, moral dan spiritual anak. Orangtua 

merupakan sosok yang menjadi guru pertama bagi anak mereka. Segala tindak tanduk 

orangtua akan diamati dan ditiru oleh anak. 

 

2. Memberikan pengarahan kepada anak diwaktu yang tepat 

Agar nasihat dan pengarahan yang diberikan orangtua dapart memberi 

pengaruh yang signifikan maka pemilihan waktu yang tepat sangat penting. 
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Perhatikan dengan benar waktu serta tempat untuk mengarahkan anak, membangun 

pola pikir dan perilaku anak serta menumbuhkan akhlak yang baik. 

3. Bersikap adil 

Bersikap adil merupakan konsep dasar mendidik anak yang wajib dilakukan 

secara konsisten oleh orangtua. Anak seringkali merasa orangtua lebih sayang kepada 

saudara mereka. Perasaan ini jika dibiarkan dan tidak direndam bisa mengakibatkan 

iri dan dengki anar saudara. 

4. Menunaikan hak anak 

Anak memiliki hak yang harus diberikan oleh orangtua. Hak terebut antara 

lain hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk bisa berkembang dan tumbuh, hak 

untuk mendapat Pendidikan serta hak untuk mendapat nafkah dan warisan dari 

orangtua mereka. 

5. Doa 

Hendaknya orangtua mendoakan anak-anak mereka. Mendoakan anak adalah 

hadiah terbaik untuk anak. Berdoalah diwaktu yang mustajab sehingga dikabulkan 

oleh Allah SWT 

6. Membantu anak dalam mengerjakan ibadah dan berbakti 

Mempersiapkan sarana untuk anak dalam menjalankan ibadah dan membantu 

mereka juga tugas dari orangtua. 

 

 

7. Memberikan hukuman 

Memberikan hukuman ketika anak melakukan sesuatu yang salah atau 

melanggar peraturan merupakan metode efektif dalam membina dan mendidik anak. 
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Prinsip dasar dalam menghukum anak adalah solusi terakhir ketika semua metode 

yang dilakukan tidak berhasil.  

Pola mendidik anak sesuai sunnah juga harus memperhatikan pemberian 

hukuman kepada anak. Berikut hal ini yang perlu di perhatikan saat memberikan 

hukuman kepada anak: 

 Jangan sampai merendahkan derajat dan martabat 

 Jangan sampai menyakiti anak 

 Harus memberikan kesan emosional 

 Tidak menyakiti secara fisik 

 Hukuman hendaknya dilakukan dengan tujuan mengubah perilaku yang salah 

atau tidak baik diikuti dengan permintaan maaf dan disertai dengan harapan dan 

kepercayaan agar anak tidak mengulangi kesalahannya.
7
 

Menurut Mansur pola asuh merupakan suatu cara terbaik dapat ditempuh 

orangtua dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung 

jawab kepada anak-anaknya. Kaitannya dengan pendidikan berarti orangtua 

mempunyai tanggung jawab yang disebut tanggung jawab primer. Tanggung jawab 

yang harus dilaksanakan, kalau tidak maka anak-anaknya akan mengalami kebodohan 

dan lemah dalam menghadapi kehidupan pada zamannya. Anak pada dasarnya 

merupakan amanah yang harus dipelihara dari keberadaan anak itu merupakan hasil 

dari buah kasih sayang antara ibu dan bapak yang diikat oleh tali perkawinan dalam 

rumah tangga yang sakinah sejalan dengan harapan islam.
8
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Menurut Pravitasari pola pengasuhan yang diterapkan orangtua dapat 

berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak, khusunya dalam hal kemadirian 

serta kelangsungan hidup anak terutama pada anak yang berusia 3-7 tahun. Pola asuh 

orangtua yang tepat akan berdampak positif bagi perkembangan dan kemadirian anak, 

sedangkan pola asuh yang kurang tepat akan berdampak negatif pada anak terhadap 

perkembangan dan kemandirian anak dimasa depan.
9
 

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh orangtua 

merupakan keseluruhan interaksi antara orangtua dengan anak, dimana orangtua 

memberikan dorongan serta teladan bagi anak dengan mengubah tingkah laku, 

memberikan perhatian lebih dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat dan penting 

bagi orangtua agar anak terbiasa mendiri, serta tumbuh berkembang secara sehat, 

memiliki rasa percaya diri dalam bersosial, memiliki rasa ingin tahu, dan berorientasi 

untuk sukses. 

Keluarga merupakan pendidikan pertama dan yang utama bagi anak, karena 

dalam keluarga anak mengawali perkembangannya. Baik itu perkembangan jasmani 

maupun perkembangan rohani. Peran keluarga dalam pendidikan bagi anak yang 

paling utama dalam menanamkan nilai dan sikap hidup, mengembangkan bakat dan 

minat, serta pembinaan kepribadian. Adapun yang bertindak sebagai pendidikan 

agama dalam keluarga ialah orangtua yaitu, ayah dan ibu serta semua orang yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan anak itu seperti nenek, kakek, paman, 

bibi. Namun yang paling utama ialah ayah dan ibu.
10
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Chabib Thoha mengemukakan bahwa orangtua harus memberikan sedikit 

kebebasan pada anak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya, mendengarkan 

pendapat anak dan melibatkan anak dalam hal menyangkut dengan kehidupan anak 

itu sendiri. dan anak diberikan kontrol internalnya sedikit demi sedikit berlatih unruk 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
11

 

Orangtua harus memperlihatkan perkembangan jasmani, akal, dan ruhani 

anak-anaknya, dengan tujuan agar anak dapat berkembang secara maksimal. Perlu 

disadari pula bahwa anak dilahirkan dengan membawa bakat, potensi, kemampuan 

serta sikap dan sifat yang berbeda. Untuk itu orangtua sebagai pendidik dalam 

keluarga perlu memahami perkembangan jiwa anak, agar dapat menentukan metode 

yang sepatutnya diterapkan dalam mendidik dan membimbing anak-anaknnya. 

Orangtua harus bersikap lemah-lembut serta tidak boleh memaksakan metode yang 

tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak.
12

 

Menurtu KBBI, Kata orangtua adalah ayah-ibu kandung (orangtua) orang 

yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sejenisnya, orang yang dihormati, 

disegani dikampung.
13

 Artinya dalam konteks keluarga bermakna ayah ibu kandung 

yang mempunyai tanggung jawab mendidik anak dalam keluarga. Jadi pola asuh 

orangtua adalah menstimulasi anak dengan mengubah perilaku, pengetahuan serta 

norma-norma yang dianggap paling tepat oleh orangtua, sehingga anak dapat mandiri, 

tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. 
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Pola asuh yang diterapkan orangtua kepada anak bersifat relatif konsisten, 

sehingga pola asuh yang diterapkan dapat dirasakan oleh anak sehingga bisa 

memberikan dampak negatif jika kurang tepat dan memberikan dampak positif jika 

baik bagi anak. 

Proses tumbuh kembang anak membutuhkan pemeliharaan dan pengasuha 

yang baik. Pemeliharaan atau pengasuhan menurut islam yaitu merawat dari anak-

anak masak kecil, memberikan segala sesuatu tentang kebaikan, memberikan 

pendidikan dan menjaga dari sesuatu yang menyakiti baik jasmani maupun rohani 

sampai anak mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan bertanggung jawab atas 

dirinya sendiri.
14

 untuk itu tindakan pengasuhan anak idelanya melibatkan peran 

kedua orangtua yakni ayah dan ibu. Meskipun pengasuhan ini lebih diutamakan oleh 

sang ibu, namun keterlibatan ayah juga membawa pengaruh terhadap tumbuh 

kembang anak.
15

  

Kehadiran ayah akan menjadi salah satu kontibusi dalam kegiatan pengasuhan 

anak. keterlibatan ayah dalam pengasuhan mempengaruhi hal yang krusial bagi anak 

dimasa mendatang. Kehadiran ayah akan membentuk presepsi yang baik terhadap 

ketelibatan ayah oleh anak.
16

 

Menurut Lab, dkk dalam Andayani dan koentjoro keterlibatan ayah memiliki 

tiga komponen, yaitu: 
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a. Paternal engagement 

Mencakub kontak dan interaksi ayah secara langsung dengan anak 

dalam konteks pengasuhan, bermain, atau rekreasi 

b. Accessibility atau availability 

Mencakub kehadiran dan keterjangkauan ayah bagi anak, terlepas 

dari ada atau tidaknya interaksi langsung antara ayah dan anak  

c. Responsibility 

Mencakub pemahaman dan usaha ayah dalam memenuhi kebutuhan 

anaknya, mencakub faktor ekonomi maupun pengaturan dan 

perencanaan kehidupan anak.
17

 

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa peran ayah dalam 

pengasuha anak yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Peran ayah 

dalam pengasuhan secara langsung misalnya ketika ayah menemani anak bermain, 

belajar maupun ketika anak melakukan aktivitas-aktivitas di rumah secara bersama-

sama. Sedangkan peran ayah dalam pengasuhan secara tidak langsung misalnya ayah 

mengawasi anaknya saat sedang bermain, upaya ayah untuk memenuhi kebutuhan 

anak seperti mencakubi faktor ekonomi, maupun melakukan pengaturan dan 

perencanaan tentang anak.  

  

 

B. Pola Asuh Demokratis  

1. Pengertian Pola Asuh Demokratis  
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Menurut Shochib pola asuh demokratis adalah cara mendidik anak, dimana 

orangtua menentukan peraturan-peraturan tetapi dengan memperlihatkan keadaan dan 

kebutuhan anak, dengan demikian merupakan suatu hak dan kewajiban orangtua 

sebagai penanggung jawab yang utama dalam mendidik anaknya.
18

 

Hurlock berpendapat bahwa pola asuh demokratis menekankan kepada aspek 

edukatif atau pendidikan dalam membimbing anak sehingga orangtua lebih sering 

memberikan pengertian, penjelasan, dan penalaran untuk membantu anak mengerti 

mengapa perilaku tersebut diterapkan.
19

 

Baumrind menjelaskan bahwa pola asuh demokratis mendorong anak agar 

mandiri tetapi masih menetapkan batas-batas dan pengendalian atas tindakan-

tindakan mereka. Musyawarah verbal yang ekstensif dimungkinkan dan orangtua 

memperlihatkan kehangatan serta kasih sayang pada anak. Pengasuhan yang otoritatif 

diasosiasikan dengan kompetensi sosial anak. Orangtua yang demokratis, bersikap 

hangat pada anak namun tidak segan-segan mengharapkan tingkah laku yang baik, 

tegas dalam menetapkan aturan di rumah, dan memberikan batasan-batasan.
20

 

Menurut Syaiful Bahari tipe pola asuh demokratis dapat menjadikan anak 

tanggung jawab, memiliki kepedulian terhadap hubungan antar pribadi dan 

mengembangkan kompetensi kepemimpinan yang dimiliki. Pola asuh orangtua yang 

demokratis akan membuat anak merasa disayangi, dilindungi, dianggap berharga dan 

diberi dukungan oleh orangtuanya. Pola asuh ini sangat kondusif mendukung 
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pembentukan kepribadian yang prososial, percaya diri, dan mandiri namun sangat 

peduli dengan lingkungannya.
21

 

Pola bimbingan atau pola asuh orangtua pada umumnya sangat mempengaruhi 

kepribadian seorang anak. Pola bimbingan orangtua dalam mendidik anak dapat 

terlihat pada kemandirian, mengenali dan memahami dirinya, mampu membuat 

pilihan dan dapat merencanakan masa depannya. Hal-hal yang perlu dilakukan 

orangtua dalam membimbing anaknya adalah membantu anak memahami posisi dan 

perannya sesuai dengan jenis kelaminnya, agar mampu saling menghormati dan 

saling tolong menolong dalam melaksanakan perbuatan yang baik. Membantu anak 

memasuki kehidupan bermasyarakat setahap demi setahap melepaskan diri dari 

ketergantungan pada orangtua dan orang dewasa lainnya, serta membantu dan 

memberi kesempatan serta mendorong anak mengerjakan sendiri dan berpartisipasi 

dalam melaksanakan kegiatan agama, didalam keluarga, dan masyarakat.
22

 

Tujuan dari pengasuhan bukan sekedar mengisi otak anak  dengan informasi, 

namun melatih anak untuk memahami dan melakukan apa arti dari informasi. Melatih 

anak untuk dapat melakukan pilihan yang tepat dan mengambil keputusan sendiri 

dengan benar. Pengasuhan dengan pendekatan paradigma baru lebih menekankan 

pada pemahaman dan bukan hapalan teori/nasehat. Pembelajarannya kongkrit dan 

bermakna pada anak (baca: tema yang dipilih sangat dekat dengan kehidupan anak 
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sehari-hari dan melibatkan seluruh inderanya). Penentu keberhasilan hidup anak 

bukan aspek kognitif tapi lebih karena karakter atau akhlak.
23

 

Menurut Zahra Idris dan Lisman Jamal menjelaskan bahwa perilaku orangtua 

yang demokratis, antara lain:  

a. Menentukan peraturan disiplin dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat diterima, dipahami, dan 

dimengerti oleh anak. 

b. Memberikan pengarahan tentang perbuatan baik yang perlu diperhatikan 

dan tidak baik agar ditinggalkan. 

c. Memberikan bimbingan dengan penuh pengertian. 

d. Dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga. 

e. Dapat menciptakan suasana komunikatif antara orangtua dan anak serta 

sesama keluarga.
24

 

2. Karakteristik Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh yang menitik beratkan pada kemandirian dan tanggung jawab anak 

memiliki beberapa karakteristik. Menurut Diana Baumrid beberapa karaktestik 

dalam pola asuh demokratis ini seperti yang dikutip oleh Asti Musman yakni 

senagai berikut 

a. Sikap orangtua tegas namun hangat kepada anak-anak meraka dan 

menekankan alasan diberlakukannya aturan. 
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b. Orangtua mengatur bebas, memberi pemahaman kepada anak dan tanggung 

jawab kebutuhan emosional anak. 

c. Mendorong anak menjadi mandiri dan memiliki kebebasan namun tetap 

dalam kontrol orangtua. 

d. Orangtua memiliki standar tetapi juga memberi harapan yang disesuaikan 

dengan perkembangan anak. 

e. Orangtua menunjukan kasih sayang dan sabra mendengarkan pendapat 

anaknya.
25

 

Senada dengan Asti Musman, Tridhonanto mengemukakan bahwa 

karakteristik dari pola asuh demokratis adalah sebagai berikut: 

a. Anak diberi kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan kontrol 

internal. 

b. Anak diakui sebagai pribadi oleh orangtua dan turut dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan. 

c. Menetapkan peraturan serta mengatur kehidupan anak. 

d. Memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu 

mengendalikan mereka. 

e. Bersikap realitas terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang 

berlebihan yang melampaui kemampuan anak. 

f. Memberi kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu 

tindakan. 

g. Pendekatannya kepada anak bersifat hangat.
26
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3. Kelebihan dan Kekurangan Pola Asuh Demokratis  

Setiap pola asuh tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, 

Tridhonanto berpendapat bahwa ada beberapa kelebihan dari pola asuh demokratis 

diantaranya adalah: 

a. Anak akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 

b. Anak akan bersikap bersahabat dengan orang lain. 

c. Anak lebih mampu mengendalikan diri. 

d. Anak akan bersikap sopan terhadap orang lain. 

e. Mau berkerja sama dengan orang lain. 

f. Anak akan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

g. Mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas. 

h. Pengasuhan ini berorientasi terhadap prestasi anak.
27

 

Senada dengan Tridhonanto, Mia Zakaria menuturkan bahwa pola asuh 

demokratis ini akan membuat anak-anak menjadi lebih kreatif, menjadi pribadi 

yang ceriah dan terbuka, perkembangannya optimal, mampu membedakan mana 

yang baik dan buruk, serta tahu cara menghormati dan menghargai orang lain serta 

mereka akan terbiasa menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah dan 

kepala dingin.
28

 

 Selain memiliki kelebihan pola asuh demokratis juga memiliki kekurangan 

yaitu: 

a. Pada saat berbicara anak kadang tidak mau mendengarkan orangtua 

mau menang sendiri dan terlihat tidak menghargai orangtuanya. 
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b. Sering terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orangtua sehingga 

terjadi percekcokan. 

Menurut Wahyudin aspek-aspek pola asuh demokratis adalah:
29

 

a. Adanya komunikasi positif antara orangtua dan anak 

b. Orangtua memberikan kebebasan anak untuk berekspresi 

c. Orangtua memahami proses kreatif anak, dan 

d. Orangtua mengarahkan anak untuk bermutu (unggul). 

Menurut Kurniawan ada beberapa aspek untuk melihat pola asuh demokratis 

orangtua yaitu:
30

 

a. Orangtua yang efektif, perkataan dan perilaku orangtua mempengaruhi 

bagaimana seharusnya anak-anak bersikap dan berperilaku  

b. Orangtua yang konsisten, orangtua melakukan sesuatu sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang diucapkan, keseuaian antara kata-kata dan 

tindakan 

c. Orangtua yang aktif, orangtua yang berpartisipasi aktif dalam 

kehidupan anak 

d. Orangtua yang atentif, orangtua yang penuh perhatian pada kehidupan 

anak dan mengamati apa yang sedang terjadi pada diri sang anak. 

Menurut Sochib pola asuh demokratis memiliki aspek-aspek sebagai berikut:  

a. Adanya keterbukaan antara orangtua dan anak 

b. Orangtua yang mampu menghayati dunia anak 

c. Adanya kontrol orangtua terhadap perilaku anak.
31
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Menerut Elizabeth B. Harlock menyatakan metode demokratis menggunakan 

penjelasan, diskusi dan penalaran untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku 

tertentu diharapkan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa cara orangtua dalam menjaga, 

merawat, dan membimbing anak adalah dengan memberikan penjelasan mengenai 

perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, sehingga anak mengerti antara 

perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Anak 

yang diasuh dengan pola asuh demokratis akan menghasilkan karakter anak-anak 

yang mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan teman-

temannya, mampu menghadapi stress, mempunyai minat terhadap hal-hal yang baru, 

dan kooperatif terhadap orang lain. Cenderung mengungkapkan agresivitasnya dalam 

tindakan-tindakan konstruktif atau dalam bentuk kebencian yang sifatnya sementara 

saja.
32

 

Pola asuh demokratis tampaknya lebih kondusif dalam pendidikan karakter 

anak. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Baumrind, yang 

menunjukan bahwa orangtua yang demokratis lebih mendukung perkembangan anak 

terutama dalam kemandirian dan tanggungjawab.
33

 Sedangkan menurut Helmawati, 

pola asuh demoktaris menggunakan komunikasi dua arah. Kedudukan antara 

orangtua dan anak dalam berkomunikasi sejajar. Suatu keputusan bersama dalam 

mempertimbangkan/keuntungan kedua belah pihak anak diberi kebebasan yang 
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bertanggung jawab, artinya apa yang dilakukan anak tetap harus ada dibawah 

pengawasan orangtua dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral.
34

 

C. Kemandirian Anak  

1. Pengertian Kemandirian Anak 

Menurut Ali, Kemandirian adalah berasal dari kata dasar diri yang 

mendapatkan awalan ke dan akhiran an yang kemudian membentuk suatu keadaan 

atau kata benda.
35

 

Kemandirian juga berasal dari kata „‟independence‟‟ yang diartikan sebagai 

kondisi dimana seseorang tidak tergantung kepada orang lain dalam menentukan 

keputusan dan adanya sikap percaya diri.
36

 

Kemandirian adalah kemampuan untuk mengelolah semua yang dimilikinya 

sendiri yaitu mengetahui bagaimana mengelolah waktu, berjalan dan berfikir secara 

mandiri, serta kemampuan dalam mengambil resiko dan memecahkan masalah. Tidak 

ada kebutuhan untuk mendapat persetujuan orang lain ketika hendak mengalah 

menemukan sesuatu yang baru. Individu yang mandiri tidak dibutuhkan yang detail 

dan terus menerus tentang bagaiman mencapai produk akhir, ia bisa bersandar pada 

diri sendiri. kemampuan berkenaan pada pribadi yang mandiri, kreatif dan mampu 

berdiri sendiri yaitu memiliki kepercayaan diri yang bisa membuat seseorang mampu 

sebagai individu untuk beradaptasi dan mengurus segala hal dengan dirinya sendiri.
37
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Kemandirian merupakan aspek yang berkembang dalam diri setiap orang, 

yang bentuknya sangat beragam pada tiap orang yang berbeda, tergantung pada 

proses perkembangan dan proses belajar yang dialami masing-masing orang. 

Kemandirian mengandung pengertian, memiliki satu penghayatan/semangat untuk 

menjadi lebih baik dan percaya diri, mengelolah pikiran untuk menelaah masalah dan 

mengambil keputusan untuk bertindak, disiplin dan tanggung jawab, tidak bergantung 

pada orang lain.
38

 

Anak yang mandiri pada dasarnya adalah anak yang mampu berpikir dan 

berbuat untuk dirinya sendiri. Ada beberapa ciri khas untuk mandiri antara lain 

mempunyai kecenderungan memecahkan masalah, tidak takut mengambil resiko 

karena sudah mempertimbangkan baik buruknya, percaya terhadap penilaian sendiri 

sehingga tidak sedikit-sedikit bertanya atau minta bantuan, dan mempunyai kontrol 

yang baik terhadap hidupnya.
39

 

Menurut Erikson kemandirian adalah usaha untuk melepas diri dari orangtua 

dengan maksud untuk melepaskan dirinya dengan proses mencari identitas ego yaitu 

perkembangan kearah individualitas yang mantap untuk berdiri sendiri.
40

 

Dari beberapa pendapat diatas maka, dapat disimpulkan bahwa kemandirian 

adalah suatu tindakan atau usaha seseorang berdiri sendiri yakni tidak bergantung 

pada orang lain dalam keputusan dan mampu dalam melaksanakan tugas hidup dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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2. Ciri-ciri Kemandirian Anak 

Gea menyebutkan beberapa ciri-ciri kemandirian yaitu percaya diri, mampu 

bekerja sendiri, menguasai keahlian dan keterampilan, menghargai waktu dan 

bertanggung jawab.
41

 

Menurut Parker Deboa mandiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Tanggung jawab berarti memiliki tugas untuk menyelesaikan sesuatu 

dan dimintai hasil pertanggung jawaban atau hasil kerjanya 

b. Independensi adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak bergntung 

pada otoritas dan tidak membutuhkan arahan. Independensi juga 

mencakub ide, adanya kemampuan untuk mengurus diri sendiri dan 

menyelesaikan masalahnya sendiri. 

c. Otonomi dan kebebasan untuk menentukan keputusan sendiri, berarti 

mampu untuk mengendalikan atau mempengaruhi apa yang akan terjadi 

pada dirinya sendiri.  

d. Keterampilan memecahkan masalah, dengan dukungan dan arahan yang 

memadai, individu akan terdorong untuk mencapai jalan keluar bagi 

persoalan-persoalan praktis relasional mereka sendiri.
42

 

Menurut Mahmud ciri-ciri kemandirian adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan sendiri 

b. Kemampuan-kemampuan menjalankan peranan baru yaitu perubahan-

perubahan dalam peranan dan aktivitas sosial 
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c. Kemampuan memikul tanggun jawab 

d. Memiliki rasa percaya pada diri sendiri 

e. Memiliki kejelasan pribadi yaitu berupa kemampuan benar dan salah.
43

 

3. Aspek-Aspek Kemandirian Anak Usia Dini 

Havighurts mengemukakan empat aspek kemandirian, yaitu: 

a. Emosi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi 

dan tidak bergantungnya kebutuhan emosi dari orangtua.  

b. Ekonomi, aspek ini ditinjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi 

dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orangtua.  

c. Intelektual, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi 

berbagai masalah yang dihadapi.  

d. Sosial, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan 

interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung atau menunggu aksi 

dari orang lain.
44

 

4. Indikator Kemandirian Anak Usia Dini 

Kemandirian dari anak bisa diukur dengan menggunakan indikator 

kemandirian anak usia dini. Indikator ini adalah pedoman atau pijakan dalam melihat 

dan menilai perilaku kemndirian anak. 

Berikut adalah  indikator-indikator dari kemandirian anak usia dini:
45

 

a. Kemampuan fisik 

b. Percaya diri 
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c. Bertanggung jawab 

d. Disiplin 

e. Pandai bergaul 

f. Saling berbagi 

g. Mengendalikan emosi 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Anak 

Menurut Hurlock faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian adalah: 

a. Pola asuh orangtua  

Orangtua dengan pola asuh demokratis sangat merangsang kemandirian anak, 

dimana orangtua memiliki peran sebagai pembimbing yang memperhatikan terhadap 

setiap aktivitas dan kebutuhan anak, terutama yang berhubungan dengan studi dan 

pergaulannya baik dilingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah.
46

 

Berikut ini dikemukaan proses pembentukan kemandirian anak dengan pola 

asuh demokratis/otoritatif: 

1) Pola asuh orangtua yang bersifat rasional dan bertanggung jawab  

Komunikasi atau interaksi yang dibangun orangtua didalam kehidupan sehari-

hari, terutama yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak dalam menghadapi 

tugas baik dirumah maupun diluar rumah (termasuk sekolah) menuntut keterlibatan 

orangtua dalam membantu, membimbing, dan mengajar anak untuk menyelasaikan 

permasalahannya. Berpikir rasional dan percaya diri merupakan indikator 

kemandirian.
47
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Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, 

(Jakarta: Erlannga, 1990),  h. 19. 

47
Kustiah Sunarty, Pola Asuh Orangtua Dan Kemandirian Anak  Edukasi Mifta Grafika,  

(Online) (https://oneseartch.id.Record/IOS3399.2220/TOC ) Di Akses Pada Tanggal 10 September 
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2) Pola asuh orangtua terbuka dan penuh pertimbangan  

Komunikas atau interaksi yang dibangun orangtua dalam kehidupan sehari-

hari bersikap terbuka dan penuh pertimbangan. Artinya, jika orangtua menolak 

perilaku atau perbuatan anak karena bertentangan dengan aturan yang telah 

ditetapkan dalam keluarga maka orangtua tetap memperlakukan dan menerima anak 

sesuai dengan keadaan yang tampak pada saat itu dan apa adanya. Bersikap empati 

merupakan indikator kemandirian.
48

 

3) Pola asuh otangtua obyektif dan tegas 

Komunikasi atau interaksi yang dijalin orangtua didalam kedidupan sehari-

hari tampak melalui ucapan dan tindakan orangtua yang tegas, menyampaikan dengan 

jelas dan apa adanya tanpa dibuat-buat. Jika orangtua tidak menyukai perilaku anak, 

maka orangtua harus mengatakan dengan sebenarnya tanpa menutup-nutupi, agar 

anak mengetahui dengan pasti bahwa perilakunya tidak baik. Sifat tegas dan obyektif  

merupakan indikator kemandirian.
49

 

4) Pola asuh orangtua hangat dan penuh pengertian  

Komunikasi atau interaksi yang dijalin orangtua dalam kehidupan sehari-hari 

selalu memperlihatkan contoh dan tauladan yang tampak dalam ucapan dan tindakan 

yang hangat dan menyenangkan. Jika anak melakukan kekeliruan atau kesalahan 

maka orangtua memberikan teguran dengan kata-kata yang lemah lembut dan penuh 

pengertian. Empati merupakan indikator perilaku mandiri.
50
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5) Pola asuh orangtua bersifat realistis dan fleksibel 

Komunikasi atau interaksi yang dijalin dalam kehidupan sehari-hari 

disesuaikan dengan usia, tahapan-tahapan perkembangan dan kebutuhan anak. Hal ini 

tampak dalam ucapan dan tindakan orangtua yang mendorong anak belajar pengenal 

dan memahami potensi dirinya, khususnya kekuatan-kekuatan dan kelemahan-

kelemahan yang dimiliki. Berdasarkan pada kekuatan dan kelemahan tersebut 

orangtua mengajak anak berdialog secara terbuka dan realistis terhadap permasalahan 

yang dialami anak, dan orangtua terbuka memberi bantuan kepada anak. Berpikir 

realistis, fleksibel, dan terbuka merupakan indikator kemandirian.
51

 

6) Pola asuh orangtua menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan diri 

Komunikasi atau interaksi yang dibangun orangtua didalam kehidupan sehari-

hari terhadap anaknya, diarahkan pada upaya menumbuhkan dan mendorong 

munculnya sikap dan perilaku yang menunjukkan keyakinan dan kepercayaan diri 

pada anak untuk melakukan sendiri tugas-tugasnya, baik tugas di sekolah maupun di 

rumah. Menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan diri pada anak penting dilakukan 

orangtua, dengan tujuan membangkitkan kemauan anak untuk melakukan sendiri 

aktivitas-aktivitas sesuai dengan kebutuhannya, tanpa menggantungkan dirinya pada 

pihak lain. Yakin dan percaya pada kemampuan diri sendiri merupakan indikator 

kemandirian.
52

 

b. Jenis kelamin 

Anak yang berkembang dengan tingkah laku maskulin lebih mandiri 

dibandingkan dengan anak yang mengembangkan pola tingkah laku feminism. Karena 
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hal tersebut laki-laki memiliki sifat yang agresif dari pada anak perempuan yang 

sifatnya lemah lembut dan pasif.
53

 

c. Urutan posisi anak 

Anak pertama diharapkan untuk menjadi contoh dan menjaga adiknya lebih 

berpeluang untuk mandiri dibandingkan dengan anak bungsu yang mendapatkan 

perhatian berlebihan dari orangtua dan saudara-saudarinya berpeluang kecil untuk 

mandiri.
54

 

Menurut Benjamin Spock mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang 

mempengaruhi kemandirian anak adalah: 

a. Rasa percaya diri anak 

percaya diri terbentuk saat anak diberikan kepercayaan untuk mengerjakan 

sesuatu hal yang ia bisa kerjakan sendiri. Saat anak masih bayi rasa percaya diri itu 

dapat dibentuk. 

b. Kebiasaan  

Dalam kehidupn seharai-hari, peranan orangtua ialah membentuk kebiasaan 

anak dirumah. Apabila anak terbiasa dimanjakan dan selalu dilayani, maka anak akan 

terbiasa bergantung pada orangtua maupun orang lain. 

c. Disiplin 
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Kemandirian dan kedisiplinan ini saling berkaitan satu sama lain, sebelum 

anak mendisiplinkan diri mereka, terlebih dahulu ia harus didisiplinkan oleh 

oranguanya.
55

 

Faktor-faktor yang menjadi kendala perkembangan kemandirian antara lain: 

a. Kebiasaan selalu dibantu atau dilayani  

b. Sikap orangtua yang selalu bersikap memanjakan anak akan 

menghambat kemandiriannya 

c. Kurangnnya kegiatan diluar rumah, disaat-saat anak tidak mempunyai 

kegiatan dengan teman-temannya akan membuat anak bosan sehingga 

dia akan menjadi malas tidak kreatif serta tidak mandiri 

d. Peranan anggota lainnya, misalnya kakak yang mengerjakan tugasnya di 

rumah sehingga akan menghambat kemandirian anak.
56

 

4.  Upaya Mengembangkan Kemandirian Anak 

            Pada prinsipnya, upaya mengembangkan kemandirian pada anak dengan 

memberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas atau kegiatan. 

Semakain banyak kesempatan yang diberikan kepada anak maka anak akan semakin  

mengembangkan skill-nya sehingga anak lebih mudah untuk percaya diri. Untuk itu, 

upaya yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan kemandirian anak, 

sebagaimana yang disarankan oleh Ratri Sunar Astuti yaitu sebagai berikut:
57
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a. Anak-anak didorong agar mau melakukan sendiri kegiatan sehari-hari 

yang ia jalani, seperti mandi sendiri, gosok gigi, makan sendiri, bersisir, 

dan berpakaian segera setelah anak mampu melakukan sendiri 

b. Anak diberi kesempatan sesekali mengambil keputusan diri, seperti 

memilih baju yang akan dipakai 

c. Anak diberi kesempatan untuk bermain sendiri tanpa ditemani sehingga 

terlatih untuk mengembangkan ide dan berpikir untuk dirinya.  

d. Biarkan anak mengerjakan segala sesuatu sendiri walaupun sering 

membuat keselahan 

e. Ketika bermain bersama, bermainlah sesuai keinginan anak. Akan tetapi, 

apabila anak bergantung dengan orangtuanya maka beri dorongan untuk 

berinisiatif dan dukung keputusannya 

f. Dukung anak untuk mengungkapkan perasaan dan idenya 

g. Melatih anak untuk mensosialisasi diri sehingga anak belajar 

mengahadapi problem sosial yang lebih kompleks. Apabila anak ragu-

ragu atau takut cobalah menemaninya terlebih dahulu sehingga anak tidak 

terpaksa 

h. Anak yang lebih besar, mulai mengajak anak untuk urus rumah tangga, 

seperti menyiram tanaman, membersihkan meja, dan menyapu ruangan 

i. Ketika anak mulai memahami konsep waktu dorong mereka untuk 

mengatur jadwal pribadinya, seperti kapan akan belajar, dan bermain. 

Orangtua bisa mendampingi dengan menanyakan alasan-alasan 

pengaturan waktunya 
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j. Anak-anak juga perlu diberi tanggung jawab dan konsekuensinya jika 

tidak memenuhi tanggung jawabnya. Hal ini akan membantu anak 

mengembangkan keberartian sekaligus disiplin 

k. Kesehatan dan kekuatan biasanya berkaitan juga dengan kemandirian 

sehingga perlu memberikan menu yang sehat pada anak dan ajak anak 

untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik.
58
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulaitatif deskriptif. 

Metode deskriptif adalah adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti suatu 

kelompok manusia, suatu objek ataupun peristiwa-peristiwa pada masa sekarang. 

Disebut sebagai metode kualitatif karena, data yang terkumpul dan analisisnya lebih 

bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kulaitatif yang digunakan untuk mengtahui atau menggambarkan kenyataan dari 

kejadian yang diteliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif. 

Sugiyono, menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan peneliti pada 

kondisi objektif yang alamiah.
1
 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang mendalam dan 

mengumpulkan data-data yang mengandung makna berisi tentang informasi-

informasi mengenai Pola Asuh Demokratis dalam Meningkatkan Kemandirian Anak 

Usia 5-6 Tahun di desa Pantai Harapan Kec.Wulandoni Kab. Lembata Nusa Tenggara 

Timur (NTT). 

Subjek penelitian dari penelitian ini adalah 3 (tiga) keluarga yang terdiri dari 3 

(tiga) orang anak, 2 (dua) perempuan dan 1 (satu) laki-laki dengan usia 5-6 tahun 

berlatar belakang dari keluarga Pegawai Negeri Sipil, Nelayan, dan Petani. Masing-

masing dari dusun yang berbeda di desa Pantai Harapan.  
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian mengenai Pola Asuh Demokratis dalam Meningkatkan Kemandirian 

Anak Usia 5-6 Tahun ini dilakukan di desa Pantai Harapan Kec.Wulandoni Kab. 

Lembata Nusa Tenggara Timur (NTT). Ada beberapa pertimbangan yang melatar 

belakangi peneliti memilih lokasi tersebut yaitu: 

1. Dilihat dari judul yang diambil oleh peneliti, belum ada satu pun mahasiswa 

yang melakukan penelitian dilokasi tersebut, sehingga mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian dilokasi tersebut 

2. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti serta sumber atau 

informasi dari penelitian ini mudah didapat karena adanya keterbukaan dari 

masyarakat setempat 

C. Sumber Data Penelitian 

Pengambilan data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan sumber 

data kepada pengumpul data.
2
 

Sumber data primer yaitu sumber data yang akan menjelaskan dari mana 

diperolehnya data. Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau 

narasumber yang diperoleh atau diambil langsung dari lokasi penelitian melalui 

wawancara peneliti dengan informan yaitu anak dan orangtua kandung anak. Sumber 

data primer beserta keterangannya dapat dilihat pada table berikut: 
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Table 3.1 Sumber Data Primer 

No. Sumber Data Sekunder Jenis Kelamin Usia 

1. Nur Fatihah Bunga Perempuan 6 Tahun 

2. Nur Suci Najiha Perempuan 5 Tahun 

3. Syahrul Abdullah Ramadhan Laki-Laki 6 Tahun 

 

Table 3.2 Sumber Data Primer 

No. Sumber Data Primer Usia Keterangan 

1.  

 

2.  

Saiman Ali 

 

Aminah Ibrahim 

33 Tahun 

 

25 Tahun  

Bapak Saiman Ali berkerja sebagai 

guru SD sedangkan istinya sebagai ibu 

rumahtangga yang mengurus anaknya. 

3. 

 

4.   

Umar Samad 

 

Jumiati Burhan 

33 Tahun 

 

25 Tahun   

Bapak Umar bekerja sebagai nelayan 

sedangkan istrinya sebagai ibu rumah 

tangga yang mengurus anaknya. 

5. 

 

6.   

Joumudin Syukur 

 

Latisa  

30 Tahun  

 

24 Tahun  

Bapak Mudin bekerja sebagai petani, 

berkebun sedangkan istrinya sebagai 

ibu rumah tangga yang mengurus 

anaknya. 

 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen.
3
 

                                                           

3
Sugiyono, Metode Penelitian Kulaitatif, Kuantitaif, Dan R&D, h. 137. 
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Sumber data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan oleh 

seseorang atau instansi-inastansi diluar dari peneliti sendiri. data sekunder ini 

diperoleh dari buku-buku, jurnal artikel, penelitian terdahulu, internet dan sebagainya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling startegis dalam penelitian, 

karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Untuk mendapatkan 

data yang valid dan relevan dengan permasalahan yang telah ditentukan, maka dalam 

penelitian ini teknik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Merupakan metode pengamatan langsung saat kegiatan berlangsung. 

Observasi dapat dilakukan dengan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap objek yang diteliti, mencatat perilaku dan kegiatan yang terjadi pada 

keadaan yang sesungguhnya. Peneliti melakukan observasi dengan langsung turun ke 

lapangan untuk mengamati aktivitas objek yang akan di teliti di lokasi penelitian.  

2. Metode Wawancara 

Wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama dalam melakukan 

penelitian kualitatif. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya kecil/sedikit.
4
 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara berhadap-hadapan 

langsung dengan orangtua anak. Wawancara dirancang dengan tujuan untuk menggali 
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informasi tentang bagaimana pola asuh demokratis yang diterapkan oleh orangtua 

kepada anaknya, wawancara dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan-

pertanyaan yang terkait dengan pola asuh yang diterapkan kepada anak. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini yang akan menjadi pelengkap dari metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian di lapangan. Hasil penelitian di dukung dengan data-

data seperti foto-foto saat wawancara dan foto kegiatan anak. Metode ini digunakan 

untuk mendapatkan dokumentasi berkaitan dengan objek yang diteliti.  

E. Instrumen Penelitian  

Dalam instrument penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneiti kualitatif sebagai human instrument, 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, 

dan membuat kesimpulan atas temuannya.
5
 

Pada penelitian ini, yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti itu 

sendiri, dengan dibantu oleh alat pendukung yakni lembar observasi, panduan 

wawancara yang telah dibuat oleh peneliti sendiri, dan dokumentasi. Adapun 

instrument penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman observasi  

Observasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan terhadap  kegiatan yang sedang berlangsung 

dengan objek yang diteliti.  

                                                           

5
Sugiyono, Metode Penelitian Kulaitatif, Kuantitaif, Dan R&D (Bandung: Alphabet, 2016),  

h.222. 
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Pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

pernyataan-pernyataan tentang kativitas-aktivitas sehari-hari anak. Pada 

proses ini peneliti tinggal memberikan komentar tanda centang () pada 

kolom Ya dan Tidak. Berikut tabel pedoman observasi.  

 

Table 3.3 Pedoman Observasi 

Indikator Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun 

No.  Indikator 

Kemandirian 

Anak Usia 5-6 

Tahun 

Komponen yang di Amati Terlaksana Keterangan 

Ya Tidak 

1.  Kemampuan 

Fisik  

a. Anak mampu pergi ke toilet 

sendiri 

b. Anak mampu memakai dan 

melepas pakaian sendiri 

c. Anak mampu memakai dan 

melepas sepatu dan kaos 

kaki sendiri 

d. Anak mampu makan sendiri  

e. Anak mampu mandi sendiri 

f. Anak mmpu mengikat tali 

sepatu sendiri 

   

2.  Percaya Diri a. Anak mampu mengerjakan 

tugas sendiri 

b. Anak tidak takut pergi ke 

sekolah sendiri 

c. Anak bisa ditinggal saat 

sekolah 

d. Anak mampu pulang sekolah 

sendiri 

   

3.  Bertanggung 

Jawab 

a. Anak merapikan mainannya 

ke tempat semula setelah 

selesai bermain 

b. Anak mampu merapikan 

buku sendiri 

c. Anak mampu meletakan 

piring sendiri ketika selesai 

makan 

d. Anak mampu merapikan 

pakaiannya sendiri 
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e. Anak menyelesaikan tugas 

sampai selesai 

4.  Disiplin  a. Anak tidak telat pergi 

sekolah 

b. Anak membuang sampah di  

temapat sampah 

c. Anak menaati peraturan 

yang dibuat di rumah 

d. Anak  mengerjakan PR di 

rumah 

e. Anak mampu bagi waktu 

saat belajar dan bermain 

f. Anak memberi salam ketika 

masuk rumah 

   

5.  Pandai Bergaul  a. Anak gembira bermain 

dengan teman-temannya 

b. Anak tidak menggangu 

temannya saat bermain 

c. Anak tidak bersikap kasar 

terhadap temannya 

d. Anak mengajak teman 

bermain dirumahnya 

e. Anak senang membantu 

temannya 

   

6.  Saling Berbagi a. Anak senang berbagi 

makanan dan minuman 

dengan temannya 

b. Anak senang berbagi mainan 

dengan adiknya 

c. Anak mau sedekah ke rumah 

ibadah  

   

7. Mengendalikan 

Emosi 

a. Anak tidak membentak 

ketika dimarahi 

b. Anak tidak berteriak ketika 

di diganggu adik atau 

abangnya 

c. Anak tidak berteriak ketika 

menginginkan sesuatu 

d. Anak menunjukan kasih 

sayang kepada orangtuanya 

maupun adik dan abangnya 

e. Anak tidak memangis ketika 

di tinggal saat sekolah  
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2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data berikutnya. 

Melalui pedoman wawancara ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

narasumber. Dalam wawancara tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

dibutuhkan.  Pedoman wawancara dapat dilihat pada table berikut: 

Table 3.4 Pedoman Wawancara 

No. Pertanyaan 
 

           Jawaban 

1. Bagaimana tanggapan orangtua 

mengenai kebutuhan anak ? 

 

2. Apakah orangtua sering meluangkan 

waktu untuk berkomunikasi dengan 

anak ? 

 

3. Bagaimana cara orangtua mendorong 

anak agar mau melakukan 
pekerjaannya sendiri ? 

 

4. Bagaimana cara orangtua mengontrol 

aktivitas anak saat di rumah ? 

 

5. Hal-hal apa saja yang orangtua ajarkan 

kepada anak untuk hidup mandiri ? 

 

6. Apakah orangtua memberikan 

apresiasi/hadiah saat anak bisa 

mengerjakan pekerjaannya sendiri ? 

 

7. Bagaimana cara orangtua memberikan 

teguran ketika anak melakukan 

kesalahan ? 

 

8. Apakah saat di rumah orangtua selalu 

mendengarkan pendapat anak ? 

 

9. Apakah orangtua selalu memberikan 

arahan kepada anak dalam melakukan 

aktivitas ? 

 

10. Bagaimana respon orangtua terhadap 

keinginan anak ? 
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11. Apakah orangtua membuat peraturan 

dalam rumah dan apa-apa saja 

peraturannya ? 

 

 

F. Teknik Analisis Data  

  Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak pengumpulan data dan 

dikerjakan secara saksama selama di lapangan dan setelahnya. Model analisis yang 

digunakan mengacu pada model yang dibuat. “Analisis dan pengumpulan data 

kualitatif, memperlihatkan sifat interaktif, bagaimana suatu sistem dan merupakan 

siklus pengumpulan data ditempatkan sebagai bagian komponen yang merupakan 

bagian integral dari kegiatan analisis data”.
6
 

1. Redukasi data  

Meredukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data. Dengan demikian kesimpulannya dapat diverifikasi 

untuk dijadikan temuan terhadap masalah yang diteliti.
7
 

2. Penyajian data  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. 

Melalui penyajian data, maka data dapat terorganisirkan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penyajian data bisa 

                                                           

6
Miles, Dkk, Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: 

Universitas Indonesia Press, 2007), h. 21. 

7
Sugiyono, Metode Penelitian Kulaitatif, Kuantitaif, Dan R&D (Bandung: Alphabet, 2016),  

h. 247. 
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dilakukan dalam bentuk uraian singkat, antar kategori dan lainnya. Bentuk penyajian 

data kualitatif berupa teks naratif.
8
 

3. Penarikan kesimpulan dan verifiakasi 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dari analisis data 

kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengmpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kardibel/dipercaya.
9
 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian uji keabsahan data dilakukan untuk mengecek keabsahan 

data agar penelitian dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya. Teknik yang 

dipakai peneliti dalam menguju keabsahan data antara lain: 

1. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali ke lokasi untuk melakukan 

observasi dan wawancara lagi dengan narasumber yang pernah peneliti temui maupun 

baru. Perpanjangan pengamatan ini dilakukan agar hubungan peneliti dengan 

narasumber akan semakin akrab, semakin dekat dan terbuka, serta saling percaya 

sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan.
10

 

2. Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan ini maka peeliti dapat mengecek kembali data-data 

telah dikumpulkan sebelumnya. Dengan meningkatkan ketekunan itu maka, peneliti 

                                                           

8
Sugiyono, Metode Penelitian Kulaitatif, Kuantitaif, Dan R&D,  h. 249. 

9
Sugiyono, Metode Penelitian Kulaitatif, Kuantitaif, Dan R&D,  h. 252. 

10
Sugiyono, Metode Penelitian Kulaitatif, Kuantitaif, Dan R&D,  h. 271. 
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dapat melakukan pengecakan kembali apakah data telah ditemukan tersebut sah atau 

tidak. Peneliti juga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis 

tentang apa yang diamati.
11

 

3. Triangulasi  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Tujuan triangulasi 

untuk meningkatkan teoritis, metodelogis, maupun intrepretatif dari penelitian 

kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai pengecekan data melalui beragam 

sumber, teknik dan waktu. Tringulasi dilakukan melalui wawancara, observasi 

langsung dan tidak langsung.
12

 

 

 

 

                                                           

11
Sugiyono, Metode Penelitian Kulaitatif, Kuantitaif, Dan R&D,  h. 272. 

12
Sugiyono, Metode Penelitian Kulaitatif, Kuantitaif, Dan R&D, h. 273.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Desa Pantai Harapan Dan Periode Kepemimpinan Desa  

Desa Pantai Harapan berdiri pada tanggal  09 Maret 1984. Berawal dari 

bencana Tsunami pada tahun 1979 yang dikenal dengan bencana Waiteba, yang mana 

pada saat itu terdapat tiga desa yang tengggelam yakni Desa Tubuk Rajan atau 

waiteba (Leba Ata). Tsunami ini membias juga pada Desa Leworaja yang 

mengakibatkan rumah-rumah di pinggir pantai hanyut di bawah gelombang dan 

menelan korban sebanyak 7 (tujuh) orang. Terjadinya Tsunami tersebut secara 

spontanitas sebagian warga Desa Leworaja berangsur-angsur pindah ke Luki 

(sekarang dikenal dengan Desa Pantai Harapan) sejak tahun 1979.
1
 

Pada awal tahun 1983 warga Desa Leworaja yang ada di Luki masih 

mengikuti pemerintahan di Desa Leworaja, hingga pada tahun 1984 Pemerintah 

Daerah Flores Timur atas persetujuan Gubernur, desa-desa yang tenggelam akibat 

Tsunami (Tubuk Rajan/Waiteba, Luki/Pantai Harapan, dan Leba Ata) administrais 

Pemerintahannya dialihkan ke: 

 Desa Tabuk Rajan pindah ke desa Kata Keja (Wato Golok) kec. Atadei 

 Penduduk Pantai Harapan yang berada di Luki memilih berdiri sendiri dengan  

nama Desa Pantai Harapan 

                                                           

1
Sumber Data, Arsip Desa Tentang Sejarah Terbentuknya Desa Pantai Harapan. 22 Juni 

2022 
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 Desa Nuba Hareka penduduknya pindah ke Panlolo menggantikan Desa Leba 

Ata dengan sub Desa Atalojo, Wujo Kbingi dan Baoraja.
2
 

Pada tanggal 09 Maret 1984 penduduk Leworaja yang ada di Luki sah 

menjadi sebuah Desa baru dengan nama Pantai Harapan dengan mengangkat seorang 

kepala Desa bernama Salmin Heban (sebelumnya menjabat sekertaris Desa Leworaja 

tahun 1983), merupakan kepala Desa pertama yang menjabat  dari tahun 1979 – 1998. 

Selanjutnya kepala pemerintahan yang kedua bernama Musa Magun Soap 

(sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Desa Pantai Harapan tahun 1997) masa 

pemerintahan dari tahun 1998 dan memimpin selama dua periode. Sebelum memilih 

kepala Desa Defenitif jabatan tahun 2013 dijabat penjabat Muh. Idris, selanjutnya 

kepala Desa terpilih hasil pilkades 2013 yaitu Muhammad Sengaji (periode 2014-

2020). Selanjutnya tahun 2020 dijabat oleh penjabat kepala Desa atas nama Samsudin 

Plea. Kemudian digantikan oleh Muh. Idris. Pada tahun 2022 dilangsungkan 

pemilihan kepala Desa Defenitif dengan masa periode 2022 – 2027 terpilih saudara 

Lukman Karim.
3
 

Kelembagaan struktur pemerintahan desa pada awal pemerintahan baru Desa 

Pantai Harapan mencakub 4 (empat)  dusun dari 6 (enam)  RT yaitu: Dusun 1 Pantai 

Selamat memiliki 2 RT, Dusun 2 Pantai Baru memiliki  2 RT, Dusun 3 Pantai 

Bahagia memiliki 2 RT, dan Dusun 4 Pantai Damai memiliki 2 RT.
4
 

 

                                                           

2
Sumber Data, Arsip Desa Tentang Sejarah Terbentuknya Desa Pantai Harapan. 22 Juni 

2022 

3
Sumber Data, Arsip Desa Tentang Sejarah Terbentuknya Desa Pantai Harapan. 22 Juni 

2022 

4
Sumber Data, Arsip Desa Tentang Sejarah Terbentuknya Desa Pantai Harapan. 22 Juni 

2022 
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2. Kondisi Desa Pantai Harapan 

a. Kondisi Geografis 

Desa Pantai Harapan adalah salah satu Desa di wilayah Kecamatan 

Wulandoni Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur yang berasal dari Desa 

Leworaja karena terjadi Tsunami sehingga sebagain warga berpindah ke Luki 

kemudian di ganti dengan Pantai Harapan dan di sahkan menjadi Desa Pantai 

Harapan. Desa Pantai Harapan termasuk dalam kawasan Desa Pesisir dengan 

kemiringan lahan daratan rendah dan ketinggian lahan berbukit.
5
 

Tipe iklim desa adalah Tropis dengan curah hujan 116 mml dan suhu rata-rata 

30C. Desa Pantai Harapan memiliki potensi pengembangan wilayah perikanan, 

pertanian, industri, dan termasuk dalam wilayah rawan bencana tsunami, abrasi, dan 

longsor. Desa Pantai Harapan memiliki luas wilayah administrasi sebesar 9,43 km2 

dengan batas-batas administrasi desa sebagai berikut:
6
 

a) Batas wilayah Desa  

1) Utara     : Dusun Bakaor Desa Wulandoni 

2) Timur    : Desa Ataili 

3) Barat     : Desa Wulandoni 

4) Selatan  : Laut Sawu 

b) Luas Wilayah Desa 

1) Luas permukiman  : 10 Ha 

2) Luas perkebunan  : 50 Ha 

3) Pekarangan   : 1,22 Ha 

4) Luas perkantoran  : 0,3 Ha  

                                                           

5
Sumber Data, Arsip Desa Pantai Harapan. 22 Juni 2022 

6
Sumber Data, Arsip Desa Pantai Harapan. 22 Juni 2022 
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5) Luas sarana pendidikan  : 0,3 Ha 

6) Luas lahan tidur   : 20 Ha 

c) Orbitrasi/ Jarak Desa 

1) Jarak ke ibukota kecamatan  : 0,30 Km 

2) Lama tempuh ke ibukota kecamatan menggunakan kendaraan bermotor 

: 5 menit 

3) Lama tempuh ke ibukota kecamatan menggunakan kendaraan roda 

empat (angkutan umum) : 5 menit 

4) Jarak ke ibukota kabupaten/ kota : 38 Km 

5) Jarak tempuh ke ibukota kabupaten menggunakan kendaraan bermotor : 

2 Jam 

6) Jarak tempuh ke ibukota kabupaten menggunakan kendaraan roda empat 

(angkutn umum) : 6 Jam  

7) Ketinggian dari permukaan laut : 0 s/d 500 mil 

b. Kondisi Demografis  

Desa Pantai Harapan terbentuk ± 38 Tahun yang lalu dengan jumlah 

peagamnduduk 130 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 42 KK.
7
  

c. Jumlah penduduk  

Jumlah penduduk berdasarkan hasil pendataan terakhir per Desember 2021 

berjumlah:
8
 

 

 

 

                                                           

7
Sumber Data, Arsip Desa Pantai Harapan. 22 Juni 2022 

8
Sumber Data, Arsip Desa Tentang Jumalah Penduduk Desa Pantai Harapan. 22 Juni 2022 
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Tabel 4.1 Jumlah Penduduk 

 1.  Jumlah Laki Laki  325 Orang  

 2.  Jumlah Perempuan  352 Orang  

 3.   Jumlah Total 677 Orang 

 4.  Jumlah KK  200 KK  

d. Agama  

Pada umumnya masyarakat Desa Pantai Harapan 99% mengaut agama Islam 

sedangkan 1% menganut agama Kristen Katolik.
9
 

3. Sumber Daya Sosial Budaya  

a. Keadaan sosial 

Penduduk Desa Pantai Harapan mempunyai mata pencaharian utama petani 

dan nelayan serta sebagian wiraswasta. Tingkat pendidikan 20% SMA, 10% SMP, 

10% SD, hal ini disebabkan oleh tingkat ekonomi yang rendah.
10

 

b. Lembaga pemerintahan  

Sesuai dengan hasil pemilihan kades yang dilaksanakan tahun 2021 merujuk 

pada UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dan berdasarkan struktur organisasi 

pemerintahan Desa. 

 

 

 

 

 

                                                           

9
Sumber Data, Arsip Desa Tentang Jumlah Penduduk  Desa Pantai Harapan. 22 Juni 2022 

10
Sumber Data, Arsip Desa Pantai Harapan. 22 Juni 2022 
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Berikut adalah latar belakang anak dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a) Fatihah 

Anak pertama yang menjadi subjek penelitian adalah Fatihah. Merupakan 

anak kedua dari tiga bersaudara, merupakan anak dari seorang guru SD. Lahir di 

Lembata pada tanggal 23 November 2016. Awal masuk di RA Al-Muslimun adalah 

kelompok A, dan sekarang ditahun kedua berada di kelompok B. Peneliti tertarik 

untuk meneliti karena dalam kesehariannya Fatihah termasuk anak yang rajin, sopan 

dan mudah bergaul dengan siapapun. 

b) Suci  

Anak kedua yang menjadi subjek penelitian adalah Suci. Merupakan anak 

kedua dari tiga bersaudara, merupakan anak seorang nelayan. Lahir di Lewoleba pada 

tanggal 01 Februari 2017. Awal masuk di RA Al-Muslimun adalah kelompok A, dan 

sekarang ditahun kedua berada di kelompok B. Peneliti tertarik untuk meneliti karena 

Suci termasuk anak yang berani.    

c) Syahrul  

Anak terakhir yang menjadi subjek penelitian adalah Syahrul. Merupakan 

anak tunggal, yang tinggal bersama kedua orangtuanya. Lahir di Bulungan pada 

tanggal 01 Juli 2016, merupakan anak dari seorang petani. Awal masuk RA Al-

Muslimun adalah kelompok A, dan sekarang di tahun kedua berada di kelompok B. 

Peneliti tertarik untuk meneliti karena Syahrul merupakan anak tunggal yang mandiri 

dan penurut, serta suka membantu ayahnya di kebun. 
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B. Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Juni – 12 Juli 2022. Adapun temuan 

dalam penelitian ini, membahas mengenai pola asuh demokratis yang diterapkan oleh 

orangtua kepada anak dan perilaku kemandirian pada anak usia 5-6 tahun di Desa 

Pantai harapan Kec. Wulandoni Kab. Lembata. Pada penelitian ini terdapat tiga orang 

anak di Desa Pantai Harapan yang dijadikan subjek penelitian. Dua anak perempuan 

dan satu anak laki-laki. 

Pada penelitian ini pengolahan dan analisis data yang di peroleh yakni dengan 

menggunakan instrument. Adapun data-data tersebut diperoleh melaui wawancara 

sebagai metode pokok dan observasi sebagai pendukung dalam mengumpulkan data, 

serta dokumentasi sebagai bukti dilapangan. Menganalisis data dengan 

mendeskripsikan mengambil dari hasil wawancara orangtua dan hasil observasi. 

1. Gambaran Pola Asuh Orangtua di Desa Pantai Harapan Kec. Wulandoni 

Kab. Lembata 

Fokus dalam penelitian ini, membahas tentang pola asuh demokratis yang 

diterapkan oleh orangtua di Desa Pantai Harapan. Melalui observasi dan wawancara 

dapat menggambarkan pola asuh demokratis di Desa Pantai Harapan. Adapun 

gambaran pola asuh demokratis ketiga orangtua dapat dilihat dari hasil wawancara 

yaitu sebagai berikut: 

a. Pemenuhan Kebutuhan Anak 

Kebutuhan anak berkaitan dengan  hal-hal yang berhubungan dengan anak yang 

harus dipenuhi oleh orangtua. Ketiga orangtua memberikan tanggapan yang 
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hamper sama bahwa kebutuhan anak memang harus dipenuhi karena itu sudah 

menjadi tanggung jawab mereka, namun kebutuhan itu tidak selalu dipenuhi 

tetapi harus ada pertimbangan serta pengawasan dan kontrol dari orangtua 

b. Bentuk Komunikasi Terhadap Anak 

Orangtua sering meluangkan waktu untuk berkomuikasi dengan anak khusunya 

para ibu lebih sering meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak 

karena ibu lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak, sedangkan ayah 

mempunyai tanggung jawab utama yaitu bekerja. Hal ini terlihat juga pada saat 

observasi saat makan siang bersama, Ibu A berkomunikasi dengan ananda NFB 

mengenai anak bermain apa saat di sekolah dan belajar tentang apa di sekolah. 

Observasi di rumah Ibu J, setelah anak bayinya tidur ia kemudian mencari kutu 

ananda NSN sambil berkomunikasi. Ia mengajak ananda NSN bercerita, 

kemudian ananda NSN pun bercerita dan banyak bertanya. Sedangkan di rumah 

ibu L, saat malam hari ananda SAR kembali dari Musholah ibunya bertanya 

mengenai mengajinya sudah sampai mana, dan sudah lancar membaca atau 

belum. Adanya komunikasi antara orangtua dan anak akan membangun 

hubungan yang baik bagi orangtua dan anak.  

c. Mengontrol Aktivitas Anak  

Ketika dirumah sesibuk-sibuknya orangtua, saat anak meraka pulang dari 

sekolah, ibu dari ketiga anak ini meninggalkan pekerjaan meraka untuk 

menyambut kedatangan anaknya dengan memeriksa tas anaknya, apakah dia 

benar-benar sekolah, dan apa yang tulis atau di kerja anaknya ssat di sekolah. Hal 

ini terlihat juga pada saat observasi orangtua memeriksa buku anak, apakah ada 

PR atau tidak kalau ada maka orangtua membantu anak mengerjakan PRnya. 
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Kemudian anak disuruh untuk tidur sebentar baru pergi bermain. Ketika sore hari 

anak belum juga pulang orangtua pergi mencarinya untuk bersiap-siap pergi 

sholat dan mengaji di Musholah. Mengenai interaksi dengan gadget orangtua 

hanya sesekali memberikan anak menggunakan gadget, anak tidak dibiasakan 

karena orangtua khawatir  memberikan dampak negatif bagi anak. Anak 

dibiasakan dengan banyak bermain dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya 

sehingga dapat teralihkan. Hal ini juga terlihat saat observasi ananda NFB 

bermain bersama abang dan adiknya di samping rumah atau mengajak teman 

bermain di rumahnya atau bermain di rumah teman. Sedangkan ananda SAR 

dibelikan sepeda oleh ayahnya sehingga dia lebih banyak bermain sepeda 

sehingga tidak selalu menggunakan gadget. Orangtua benar-benar mengntrol 

aktivitas anak saat di rumah sehingga anak tidak berbuat semaunya karena 

adanya  kontrol serta bimbingan dari orangtua. 

d. Pemberian Hadiah  

Saat anak mampu melakukan pekerjaannya orangtua jarang memberikan hadiah 

berupa barang. Bukan karena orangtua tidak mempu beli, tetapi orangtua tidak 

mau membiasakan anak dengan memberikan barang-barang saat anak mampu 

melakukan pekerjaannya sendiri. namun bukan berarti orangtua tidak pernah 

memberikan barang, tetapi hanya sesekali saja orangtua memberikan hadiah. 

Orangtua lebih banyak memberikan hadiah berupa pujian dan belaian kasih 

sayang. Hal ini dilakukan orangtua untuk membangkitkan semangat anak dalam 

melakukan pekerjaannya. Hal ini terlihat juga pada saat observasi, ananda NFB 

menyiram bunga saat sore hari kemudian ibunya memberikan pujian. Sedangkan 

ananda NSN mau disuruh oleh ibunya beli gula pasir di toko, kemudian ibunya 
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memberikan ia permen juga pujian. Kemudian saat dirumah ananda SAR tanpa 

disuruh oleh ibunya ia sudah bersiap-siap untuk pergi sholat dan mengaji sendiri. 

kemudian ibunya memberikan belaian dengan mencium dan mengelus-ngelus 

kepala anaknya.  

e. Bentuk Teguran yang diberikan Orangtua Terhadap Anak 

Selama proses pengasuhan, orangtua tidak pernah menggunakan kekerasan fisik 

atau bermain tangan terhadap anaknya. Orangtua belajar dari pengalaman bahwa 

dulu meraka pernah mendapat kekerasan fisik dari orangtuanya sehingga mereka 

tidak mau hal itu terulang lagi pada anak-anak mereka. Hal ini juga terlihat pada 

saat observasi, dalam melakukan teguran terhadap anak orangtua bersikap 

dengan lembut tetapi ketika anak tidak mau mendengarkan maka orangtua hanya 

sedikit meninggikan nada suaranya supaya anak mau mendengarkan orangtua.  

f. Memberi Arahan kepada Anak dalam Melakukan Aktivitas 

Anak seusia mereka memang masih membutuhkan arahan dari orangtua. Dengan 

adanya arahan, orangtua dapat mengontrol aktivitas anak, sehingga anak tidak 

melakukan sesuatu yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain. 

Kehidupan anak di rumah juga bisa terarah dan terkontrol. Hal ini terlihat juga 

pada saat anak melakukan aktivitas-aktivitas dirumah seperti saat mengerjakan 

PR anak di kontrol dan di arahkan oleh ibunya, saat masuk waktu sore ibu mulai 

mengarahkan anaknya untuk mandi dan bersiap-siap pergi sholat dan mengaji, 

serta mengontol dan mengarahkan anak untuk mau tidur siang.  

Pernyataan-pernyataan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa keluarga 

merupakan madrasah pertama bagi anak. Artinya orangtua mempunyai tanggung 

jawab penuh terhadap kebutuhan dan kehidupan anak, akan tetapi semua kebutuhan 
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itu tidak semua diberikan begitu saja namun ada pengawasan dan kontrol dari 

orangtua agar apa yang di lakukan anak tetap di kontrol oleh orangtuanya sehingga 

dapat dipertanggungjawabkan segala tindakannya. 

2. Pola Asuh Demokratis dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Usia 5-6 

Tahun di Desa Pantai Harapan Kec. Wulandoni Kab. Lembata  

Pola asuh demoktaris merupakan salah satu pola asuh positif yang diberikan 

oleh orangtua terhadap anaknya dalam proses pengasuhan. Pola asuh ini orangtua 

memberikan kebebasan kepada anaknya tetapi orangtua selalu mengawasi anaknya 

dalam aktivitas kesehariaan, artinya bahwa kebebasan yang diberikan oleh orangtua 

kepada anaknya masih dalam kontrol atau pengawasan orangtuanya. Pola asuh ini 

sifatnya sangat hangat dan positif, serta adanya komunikasi yang selalu dibangun 

antara orangtua dan anak. pola asuh ini mempunyai dampak yang sangat besar 

terhadap perkembangan anak di masa yang akan datang dan akan membentuk 

kemandirian anak, karena anak sudah dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang 

sifatnya positif.  

Pola asuh demokratis dalam meningkatkan kemandirian anak usia 5-6 tahun 

dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi dengan menggunakan indikator 

kemandirian anak yang terdiri dari tujuh indikator diantaranya adalah: 

a. Kemampuan Fisik 

Pola asuh demokratis dalam meningkatkan kemandirian anak dapat dilihat 

melalui kemampuan fisik anak. Kemampuan fisik ini dapat diperoleh anak ketika 

orangtua memberikan kebebasan kepada anaknya untuk melakukan aktivitas sehari-

hari dirumah, misalnya orangtua membiasakan anaknya untuk memakai dan melepas 
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pakaian sendiri, orangtua membiasakan anaknya untuk memakai dan melepas sepatu 

dan kaos kaki sendiri, orangtua membiasakan anaknya untuk makan sendiri, dan 

orangtua membiasakan anaknya untuk mandi serta ke toilet sendiri, menyiram bunga, 

menyapu halaman. Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

terhadap Ibu A, menyatakan bahwa: 

“Saya selalu membiasakan anak untuk makan sendiri, memakai pakaian sendiri, 
menyimpan piring ketika selesai makan, menyapu halaman dan menyiram 
tanaman tanpa disuruh, mandi sendiri, pergi ke masjid sendiri. beberapa kali 
ketika selesai makan Fatihah sudah bisa mencuci piringnya sendiri.”

11
 

Selain itu pendapat lain dari Ibu J juga mengatakan hal yang hampir serupa, 

kemandirian anak melalui kemampuan fisik.  

“Ketika makan saya membiarkan anak makan sendiri, mandi sendiri, dan 
memakai baju sendiri, ke toilet sendiri.”

12
 

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ibu L, dan 

ia menyatakan bahwa: 

“Saat mandi anak saya sudah bisa melakukannya sendiri tetapi belum bersih, 
jadi kadang saya membantunya, ketika anak saya lapar ia pergi ambil makan 
sendiri karena sudah tahu tempatnya, anak saya juga biasa ikut pergi ke kebun 
bersama ayahnya dan mencari kayu bakar serta mencari daun-daunan untuk 
makanan kambing”

13
 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan yang dilakukan 

orangtua terhadap anak dalam melakukan kegiatan sehari-hadi dapat meningkatkan 

kemandirian anak dengan optimal dan berkembang dengan baik. Meskipun masih ada 

beberapa kegiatan yang masih dibantu perlahan-lahan dan di dorong  oleh orangtua, 
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2022 

13
Joumudin Syukur & Latisa, Wawancara di Desa Pantai Harapan. Pada Tanggal 23 Juli 2022  



67 
 

 
 

tidak membuat anak untuk tidak melakukannya sendiri. Berdasarkan obervasi terlihat 

juga pada lampiran 4 bagian 3 dokumentasi kegiatan, anak mampu memakai kaos 

kaki dan sepatu sendiri, anak makan sendiri, serta anak mampu memakai dan melepas 

pakaian sendiri 

b. Percaya Diri 

Kepercayaan diri adalah salah satu sikap atau keyakinan diri seseorang dalam 

melakukan suatu tindakan. Kepercayaan diri ini dapat diperoleh anak ketika 

orangtuanya memberikan pola asuh yang tepat. Pola asuh yang tepat dalam 

membentuk kepercyaan diri adalah pola asuh demokratis. Kepercayaan diri dapat 

dilihat ketika anak mengerjakan tugas sendiri, anak tidak takut pergi sekolah sendiri, 

anak bisa ditinggal saat sekolah, dan anak mampu pulang sekolah sendiri. hal ini 

dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ibu A, dan 

ia menyatakan bahwa: 

“kerika pergi sekolah, anak saya sudah bisa pergi dan pulang sekolah sendiri 
tanpa ditemani dan pergi sholat dan mengaji sendiri.”

14
 

Selain itu pendapat lain dari Ibu J yang juga menyatakan bahwa: 

“anak saya sudah bisa pergi sholat dan mengaji sendiri, sedangkan saat pergi 
sekolah ia harus diantar karena jarak rumah dan sekolah cukup jauh. Ketika 
ditinggal saat sekolah anak saya tidak pernah menangis”

15
 

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ibu L menyatakan 

bahwa: 
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“Tanpa disuruh anak saya sudah bersiap-siap pergi sholat dan mengaji sendiri. 
sedangkan saat pergi sekolah ia harus diantar karena jarak rumah dan sekolah 
cukup jauh, dan saat ditinggal sekolah Syahrul tidak pernah menangis”

16
 

Hasil observasi juga dilakukan peneliti terhadap ketiga subjek penelitian terhadap 

kemandirian anak yang berkaitan dengan indikator kepercayaan diri anak, dimana 

ketiga anak ini sudah memenuhi indikator kepercayaan diri yaitu anak sudah mampu 

melakukan hal-hal yang dikemukakan oleh orangtua diatas. Selain yang dikemukakan 

orangtua, saat obervasi terihat juga pada lampiran 4 bagian 3 dokumentasi kegiatan, 

anak mampu mengerjakan tugasnya sendiri. 

c. Bertanggung Jawab 

Bertanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkah laku atau 

perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti 

perbuatan sebagai wujud kesadaran akan kewajibannya. Pada pola asuh demokratis 

dalam meningkatkan kemandirian anak ini, orangtua bisa meningkatkan kemandirian 

anak melalui indikator bertanggung jawab. Komponen-komponen dari tanggung 

jawab ini meliputi, anak merapikan mainannya setelah selesai bermain. Anak mempu 

merapikan buku sendiri, anak mampu meletakan piring sendiri ketika selesai makan, 

dan anak mampu merapikan pakaiannya sendiri, serta anak mampu menyelesaikan 

tugas sendiri. Saat dirumah orangtua membisakan anak dan membantu anak dalam 

bertanggung jawab melalui aktivitas dirumah sehingga anak terbiasa melakukannya. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil observasi terlihat pada lampiran 4  

bagian 3 dokumentasi kegiatan anak, dirumah ananda NFB, ia sudah mampu 

merapikan buku sendiri, mampu meletakan piring ketika selesai makan serta 
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terkadang ananda mencuci piringnya sendiri, mampu merapikan pakaian sendiri serta 

mengerjakan PR sendiri. ketika pulang sekolah, terlihat ananda NFB bersama ibu 

serta abang dan adiknya belajar bersama di teras rumahnya. Ketika dirumah ananda 

NSN dan ananda SAR terlihat meraka sudah mampu merapikan buku sendiri, 

merapikan mainannya setelah selesai bermain, dan mengerjakan PR sendiri dengan 

kontrol dari orangtuanya. Ananda NSN ketika disuruh ibunya menjaga adiknya ia 

bertanggung jawab menjaganya sampai ibunya menyelesaikan pekerjaannya.  

d. Disiplin 

Disiplin adalah sebuah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu 

mengendalikan diri dan mematuhi aturan dan nilai-nilai yang telah disepakati. 

Adanya peraturan-peraturan yang dibuat dan disepakati bersama dapat 

mendisiplinkan anak. Pola asuh demokratis yang diterapkan dalam meningkatkan 

kemandirian anak, dirumah orangtua mempunyai aturan yang dibuat untuk seluruh 

anggota keluarga bukan hanya untuk anak saja. Hal ini dilakukan agar anak melihat 

dan mencontohkan apa yang dilakukan oleh orangtuanya. Hal ini selaras dengan yang 

dipaparkan oleh Ibu J bahwa: 

“Dirumah saya mempunyai aturan untuk anak saya, seperti malam hari tidak 
boleh nonton tv kecuali hari libur. Jadi kalau sudah sholat dan makan malam, 
langsung masuk kamar dan tidur. Peraturan ini dibuat supaya anak lebih cepat 
bangun dan bersiap-siap ke sekolah. Peraturan ini berlaku juga untuk saya dan 
ayahnya. Saya mempunyai aturan lain yaitu setiap sore harus sholat dan 
mengaji di Musollah”

17
 

Penyataan lain yang dikemukan oleh Ibu L bahwa: 

“Saya punya aturan yaitu siang sebelum pergi bermain dia harus tidur dulu 
beberapa jam, tapi semakin dia besar peraturan itu selalu dilanggar karena 
banyak temannya main ke rumah jadi dia susah untuk tidur siang. Ada 
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peraturan lain yaitu setiap sore harus bersiap-siap mandi, sholat dan mengaji, 
semakin besar tidak lagi disuruh, dia sudah berinisiatif untuk pergi sendiri tanpa 
di suruh”

18
 

Selain yang dikemukakan orangtua di atas, saat observasi juga terlihat pada 

lampiran 4 bagian 3 dokumentasi kegiatan anak, anak membuang sampah pada 

tempatnya. Disiplin mempunyai beberapa komponen dari yang diamati yaitu anak 

tidak telat pergi sekolah, anak membuang sampah ditempatnya, anak menaati 

peraturan yang dibuat, dan anak memberi salam ketika masuk rumah. Berdasarkan 

hasil obervasi yang dilakuakn oleh peneliti terhadap ketiga subjek penelitian, ketiga 

anak ini datang sekolah selalu tepat waktu, anak mulai menaati peraturan yang dibuat 

dirumah, dan anak sudah terbiasa memberi salam ketika masuk rumah serta mencium 

tangan orangtuanya.  

e. Pandai Bergaul 

Pandai bergaul merupakan perwujudan dari sosialisai atau beriteraksi dengan 

tetangga, teman, orang lain atau sekelompok masyarakat. Pola asuh orangtua dalam 

meningkatkan kemandirian anak, orangtua membiasakan anak untuk berinteraksi atau 

bersosialisasi dengan lingkungan terdekat. Anak dibairkan bergaul dengan teman 

sebayanya. Komponen dari  indikator pandai bergaul adalah anak gembira bermain 

dengan teman-temannya, anak tidak mengganggu temannya ssat bermain, anak tidak 

bersikap kasar terhadap temannya, anak mengajak teman bermain dirumahnya, dan 

anak senang membantu temannya.  

Berdasarkan hasil observasi terlihat pada lampiran 4 bagian 3 dokumentasi 

kegiatan anak, terhadap ketiga subjek penelitian dengan melihat pada indikator 

                                                           

18
Joumudin Syukur & Latisa, Wawancara di Desa Pantai Harapan. Pada Tanggal 23 Juli 2022 



71 
 

 
 

kemandirian anak yakni pandai bergaul, tiga orang anak ini senang saat bermain 

dengan temannya. Anak tidak mengganggu temannya saat bermain tapi terlihat 

mereka sangat akrab dengan temannya. Anak juga mengajak teman bermain 

dirumahnya, dirumah, ananda SAR selalu mengajak anak bermain dirumahnya, 

mereka bersama-sama main sepeda dan mandi air laut tapi tetap di dalam pengawasan 

ibunya. Karena rumah ananda SAR dekat pantai ia sering mandi air laut, ia juga 

sangat pintar berenang.  

f. Saling Berbagi 

Saling berbagi merupakan salah satu indikator daro kemandirian anak, diaman 

orangtua selalu memberikan contoh dan teladan yang baik serta membiasakan anak 

untuk saing berbagi dengan sesama, sehingga anak terbiasa melakukan hingga 

dewasa nanti dan menjauhkan anak dari sifat peliti. 

Dalam indikator saling berbagi mempunyai komponen yakni anak senang 

berbagi makanan dan minuman, anak senang berbagi mainan dengan adik atau 

temannya,  dan anak mau sedekah ke rumah ibadah. Berdasarkan hasil obeservasi 

yang peneliti amati terlihat pada lampiran 4 bagian 3 dokumentasi kegiatan anak, 

anak senang dan terbiasa membagi makanan dengan temannya. Anak juga membagi 

mainan dengan adik atau temannya saat bermain bersama. Ketika anak sholat jumat 

bersama ayahnya orangtua sudah membiasakan anak dengan memberikan uang untuk 

bersedekah ke rumah Allah. Hal ini dilakukan agar anak terbiasa bersedakah atau 

berbagi kepada orang lain.   
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g. Mengendalikan Emosi 

Mengendalikan emosi memang bukan perkara yang mudah bahkan untuk 

orang dewasa sekalipun. Tapi bukan berarti hal tersebut tidak bisa ditangani. 

Orangtua perlu mengetahui bagaimana menyalurkan amarah dengan cara sehat dan 

aman sehingga bisa membantu anak dalam mengatasi amarahnya. Jika emosi mampu 

dikendalikan dengan cara yang baik, maka kebiasaan itu akan menghindari ledakan-

ledakan kemarahan yang bisa menyakiti anak dan orang lain disekitarnya. Dalam hal 

ini orangtua sangat berperan penting dalam mengatasi hal ini.  

Indikator mengendalikan diri ini mempunyai beberapa komponen yang 

diamati adalah anak tidak membentak ketika dimarahi, anak tidak berteriak ketika 

diganggu adik atau abangnya, anak tidak berteriak ketika menginginkan sesuatu, anak 

menunjukan kasuh sayang kepada orangtua maupun adik atau abnganya, serta anak 

tidak menangis di tinggal saat sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang diamati 

terlihat juga pada lampiran 4 bagian 3 dokumentasi kegiatan anak, ketiga anak ini 

menunjukan kasih sayang terhadap orangtuanya maupun saudara-saudaranya dengan 

selalu bermain bersama, belajar bersama, menyayangi adik serta orangtuanya.  

Berdasarkan beberapa indikator yang diamati peneliti menyimpulkan bahwa: 

Perilaku kemandirian ananda NFB berkembang dengan sangat baik, karena ia mampu 

mengerjakan pekerjaannya sendiri, tetapi tetap dalam pengawasan orangtua karena 

orangtuanya tidaak mau anaknya merasa kurang diperhatikan dengan adanya adik  

yang juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya. Perilaku 

kemandirian dari ananda NSN berkembang baik diaman ia mampu mengerjakan 

tugasnya  sendiri meskipun kadang ia meminta bantuan dari ayah dan abangnya. Hal 
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ini wajar dilakukan di usianya sekarang karena memang anak pada usia ini sangat 

memerlukan bantuan dan pengawasan dari kedua orangtuanya maupun orang lain. 

Sedangkan perilaku kemandirian ananda SAR berkembang juga dengan baik karena 

ia merupakan anak tunggal, yang tidak lepas kontrol dan pengawasan dari 

orangtuanya sehinggga perkembangan kemandiriannya berkembangan dengan baik. 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pola Asuh Demoktaris dalam 

Meningkatkan Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun di Desa Pantai Harapan 

Kec. Wulandoni Kab. Lembata 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan yang dilakukan  

terhadap orangtua yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pola asuh 

demokratis dalam meningkatkan kemandirian anak usia 5-6 tahun yaitu: 

a. Faktor Pendukung 

Melalui observasi dan hasil wawancara terdapat salah satu faktor pendukung 

dalam meningkatkan kemandirian anak adalah pola asuh demokratis yang diterapkan 

oleh orangtua. Adapun faktor-faktor yang mendukung pola asuh demokratis 

diantaranya adalah: 

1) Usia orangtua, dimana ketiga usia orangtua ini masih muda sehingga 

lebih memilih menerapkan pola asuh demokratis dibandingkan dengan 

orangtua yang usianya sudah lanjut. 

2) Jenis kelamin orangtua, dimana ibu lebih banyak menghabiskan waktu 

bersama anak dan lebih mengerti tentang anak dibandingkan ayah. Ibu 

dari ketiga anak yang diteliti berprofesi sebagai IRT sehingga ibu lebih 

tau dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama anaknya. 



74 
 

 
 

3) Pendidikan orangtua. Pendidikan dan pengalaman orangtua merawat 

anak akan mempengaruhi kesiapan mereka dalam menjalankan peran 

pengasuhan. Hal itu bertujuan untuk menjadi lebih siap dalam 

menjalankan peran pengasuhan yaitu dengan terlibat aktif dalam proses 

pengasuhan anak. Orangtua yang berprofesi sebagai guru SD telah 

memberikan pengasuhan yang baik sehinga terlihat ananda NFB sangat 

baik perkembangan kemandiriannya.  

4) Adanya kesadaran orangtua mengenai pola asuh yang baik. Orangtua 

mengambil pelajaran atau pengalaman dari pola asuh yang diberikan 

orangtuanya, dimana pola asuh yang diterima yaitu pola asuh otoriter 

yang menggunakan kekerasan fisik sehingga orangtua tau efek dari 

kekrasan fisik. Hal itu memberikan dampak positif pada orangtua untuk 

memilih tidak menerapkan pola asuh yang sama, sehingga orangtua 

memilih pola pengasuhan yang baik terhadap anak-anaknya. Orangtua 

tidak memaksakan kehendaknya pada anak. Orangtua yang tidak 

memaksakan kehendaknya pada anak akan lebih menghargai pendapat 

atau keinginan dari anaknya, karena pada dasarnya orangtua harus 

berpusat pada kebutuhan anak bukan pada kemauan dari orangtua yang 

harus dipenuhi anak. 

Pola asuh demokratis yang diterapkan dan diberikan oleh orangtua sangat 

mempengaruhi tingkat kemandirian anak, dimana kemandirian anak dapat 

berkembang dengan baik karena dengan pola bimbingan ini orangtua melibatkan 

anak dalam melakukan aktivitas-aktivitas di rumah. Hal ini terlihat juga pada saat 

observasi yang diamati dilapangan yaitu anak makan sendiri, mandi sendiri, memakai 
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pakaian sendiri, memakai sepatu sendiri, membereskan mainan setelah selesai 

bermain, dan mengerjakan tugas sekolah sendiri. kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

ini tidak terlepas dari pengawasan orangtua. Orangtua dengan pola asuh ini juga 

memberikan kebebasan kepada anak tetapi tetap di kontrol. Membiarkan anak 

melakukan pilihannya sendiri dan mengambil keputusan sendiri, seperti orangtua 

membiarkan anak memilih baju yang anak sukai untuk di pakai sendiri. Pengasuhan 

ini orangtua juga memberikan teguran ketika anak melakukan kesalahan dengan 

menjelaskan kepada anak bahawa apa yang dilakukan itu tidak baik dan tidak boleh 

dilakukan lagi. 

b. Faktor Penghambat  

Pada observasi dan hasil wawancara orangtua di Desa Pantai Harapan yang 

ditemui di lapangan, faktor yang menghambat pola asuh demokratis diantaranya 

adalah sebagai berikut: minimnya peran ayah dalam pengasuhan. Hal ini terlihat pada 

saat observasi dalam aktivitas sehari-hari dirumah yang lebih banyak menghabiskan 

waktu bersama anak adalah ibu. Ibu yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama 

anak sedangkan ayah bekerja sehingga dalam proses pengasuhan ayah kurang terlibat 

dan kurang aktif.  

Sosok ayah identik dengan kewajiban mencari nafkah sehingga banyak waktu 

yang dihaiskan diluar rumah. Terutama ayah yang berprofesi sebagai tenaga 

pendidikan, nelayan dan petani, sehingga ayah lebih banyak menghabisakan waktu di 

tempat kerjanya. Ketika pulang meraka istirahat karena merasa capek dan lelah 

sehingga  kurang berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak. Padahal waktu 15- 30 

menit jam bisa digunakan untuk bermain dengan anak, berinteraksi dan 
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berkomunikasi dengan anak, dengan kata lain ayah belum optimal dalam pengasuhan 

anak secara langsung. Selain itu mereka memiliki kamampuan terbatas dalam hal 

pemgasuhan anak. karena menurut mereka mecari nafkah adalah tanggungjawab 

utama sebagai kepala keluraga. Dalam hal ini ayah juga sangat berpran peting dalam 

pemgasuhan anak, sehingga perah ayah yang berkerja tidak dapat tergantikan oleh ibu 

karena ayah mempunyai peran sendiri dalam proses pengasuhan sehingga seorang 

ayah yang bekerja harus bisa membagi perhatian dan meluangkan waktu untuk tetap 

terlibat aktif dalam proses pengasuhan anak sehingga peran ayah yang tidak dapat 

tergantikan oleh ibu bisa tetap dilakukan demi masa depan anak yang baik.  

Pengasuhan yang diberikan oleh ayah akan memberikan warna tersendiri 

dalam pembentukan karkater anak. Peran ayah dapat dijelaskan sabagai suatu peran 

yang dijalankan dalam kaiatannya dengan tugas untuk mengarahkan anak menjadi 

mandiri dimasa dewasanya, baik secara fisik maupun biologis. Peran ayah sama 

pentingnya dengan ibu dan memiliki pengaruh dalam perkembangan anak walaupun 

pada umumnya menghaiskan waktu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan ibu.  

C. Pembahasan 

1. Gambaran Pola Asuh Orangtua di Desa Pantai Harapan Kec. Wulandoni 

Kab. Lembata  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pola asuh demokratis dalam 

meningkatkan kemandirian anak usia 5-6 tahun di Desa Pantai Harapan Kec. 

Wulandoni kab. Lembata bahwa pada umumnya orangtua sudah menerapkan pola 

asuh demokratis, dimana terlihat bahwa orangtua menerapkan pola pengasuhan 

dengan memberikan kebabasan kepada anak namun tetap di kontrol, adanya 
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komunikasi dua arah yang dibangun oleh orangtua selama mengadakan pengasuhan, 

dan mempertimbangan keinginan anak, serta adanya peraturan yang dibuat dirumah 

untuk mendisiplinkan anak.  

Pola asuh orangtua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orangtua 

dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan kegiatan 

pengasuhan. Kegiatan pengasuhan ini orangtua akan memberikan perhatian, 

peraturan, disiplin, hadiah, dan hukuman serta tanggapan terhadap keinginan anak.
19

 

Menurut Mansur pola asuh merupakan suatu cara terbaik dapat ditempuh orangtua 

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

anak-anaknya.
20

 Pola asuh yang diterapkan oleh orangtua sangat dominan dalam 

membentuk kepribadian anak sejak kecil hingga dewasa dan pola asuh yang 

diterapkan akan melahirkan anak dengan kepribadian yang khas. Orangtua memiliki 

cara yang berbeda-beda dalam mengasuh dan membimbing, serta membesarkan 

anaknya. Mengasuh anak, orangtua memiliki cara dan pola asuh yang berbeda dengan 

orangtua lainnya. pola asuh orangtua merupakan gambaran perilaku orangtua dalam 

berinteraksi.
21

 

Pendidikan pertama anak dimulai dari lingkungan keluarga yaitu dengan pola 

pengasuhan orangtua. Orangtua mempunyai tanggung jawab penuh terhadap 

pengasuhan anak dan memperhatikan tumbuh kembang anak, seperti berinteraksi 
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dengan anak, berkomunikasi dengan anak,  dan mengadakan kegiatan-kegiatan di 

rumah. Cara orangtua dalam mengasuh anak juga berbeda-beda dalam keluarga yang 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yakin faktor lingkungan, kebiasaan, status 

ekonomi, dan latar belakang orangtua serta pengalaman dari orangtua. Selain itu pola 

asuh yang diterapkan pada anak biasanya sangat di pengaruhi oleh pola asuh orangtua 

semasa kecil, status ekonomi dan lingkungan di mana anak itu dibesarkan.  

Melalui observasi dan wawancara peneliti sudah memaparkan tentang 

gambaran pola asuh demokratis yang diterapkan oleh orangtua di desa Pantai 

Harapan. Pada hasil  observasi dan wawancara orangtua di Desa Pantai Harapan yaitu 

ketiga orangtua memberikan kebebasan kepada anaknya tetapi tetap dalam 

pengawasan orangtua. Ketika anak melakukan kesalahan orangtuanya tidak pernah 

menghukum anak dengan tindakan kekerasan fisik tetapi orangtuanya hanya menegur 

dan menjelaskan kepada anak bahwa apa yang dilakukan itu salah. Orangtua juga 

sering meluangkan waktu untuk berkomunikasi dan bercerita dengan anaknya. Hal ini 

agar membangun kedekatan antara orangtua dan anak. Orangtua juga memberikan 

hadiah saat anak mampu melakukan pekerjaannya sendiri, dengan memberikan 

hadiah berupa pujian dan belaian kasih sayang agar membangkitkan semangat anak. 

Pola asuh orangtua memberikan kesempatan berdialog dan berdiskusi serta 

memperhatikan dan menghargai hak-hak anak. Selain itu orangtua dengan tipe pola 

asuh ini memberikan larangan kepada anak disertai dengan alasan dan penjelasan 

yang di mengerti anak.  

Pola asuh yang diterapkan orangtua tentunya dapat meningkatkan 

kemandirian anak. kemandirian anak dihasilkan dari pola asuh demokratis yang 
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orangtua sering membiasakan anak dalam melakukan  aktivitas-aktivitas sehari-hari 

anak di rumah. Aktivitas yang dibiasakan dilakukan di rumah akan dapat 

meningkatkan kemandirian anak. 

2. Pola Asuh Domokratis dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Usia 5-6 

Tahun di Desa Pantai Harapan Kec. Wulandoni Kab. Lembata  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 3 orang anak berusai 5-

6 tahun di desa Pantai Harapan, bahwa dengan menerapkan pola asuh demokratis 

maka dapat meningkatkan kemandirin anak. Hal ini didukung oleh penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Shasa Dwi Purwanti (2020) yang mengatakan 

bahwa anak yang diasuh dengan pola asuh demokratis memiliki kemandirian yang 

sangat baik, suka membantu temannya dan bertanggung jawab. Sejalan juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Septi Restianti, dkk (2017) mengatakan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orangtua yaitu pola 

asuh demokratis dengan kemandirian anak.  

Menurut Shochib pola asuh demokratis adalah cara mendidik anak, dimana 

orangtua menentukan peraturan-peraturan tetapi dengan memperlihatkan keadaan dan 

kebutuhan anak, dengan demikian merupakan suatu hak dan kewajiban orangtua 

sebagai penanggung jawab utama dalam mendidik anaknya.
22

 Senada dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Baumrind, menunjukan bahwa orangtua yang 
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demoktaris lebih mendukung perkembangan anak terutama dalam kemandirian dan 

bertanggungjawab.
23

 

Orangtua dengan sikap demokratis menerapkan pola asuhnya dengan cara 

memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, 

dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat dan pola asuh ini tetap menanamkan 

kendali yang tinggi pada anak, namun disertai dengan sikap yang demokratis. 

Orangua memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya 

dan dibebaskan memilih apa yang disukainya.
24

 

Baumrind dalam Haryono berpendapat bahwa pola asuh demokratis 

diterapkan orangtua dengan berorientasi pada tujuan dan cita-cita anak sehingga anak 

berkembang menurut keinginannya, namun tetap ada bimbingan dan pengawasan 

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

asuh ini bersikap realistis terhadap kemampuan anak dan tidak berharap lebih yang 

melampaui kemampuan.
25

  

Hal ini sesuai pada anak-anak yang di teliti, dimana anak-anak ini mampu 

melakukan  pekerjaannya sendiri dengan baik dan tidak bergantung pada orang lain 

dan tetap dalam bimbingan dan pengawasan orangtuanya. Meskipun ada beberapa 

pekerjaan yang masih dibantu oleh orangtuanya. Perilaku yang ditunjukan oleh 
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Fatihah, Suci, dan Syahrul saat di rumah menunjukan sikap anak yang mampu 

mengatur kegiatan sehari-harinya tanpa banyak bergantung pada orangtuanya.  

Menurut Rusman mandiri mengandung arti tidak bergantung kepada orang 

lain, bebas dan dapat melakukannya sendiri.
26

 sejalan dengan pendapat Yamin 

mandiri adalah bentuk ketidak tergantungan terhadap siapapun, dia melakukannya di 

atas kaki sendiri, dimana sikap mandiri tercermin dalam kehidupan sehari-hari seperti 

anak mandi sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, dan 

membawa tas ke sekolah sendiri.
27

 

Perilaku kemandirian yang ditunjukan oleh anak yaitu: anak mampu  

mengambil makanan sendiri, makan sendiri, anak mampu mandi sendiri tetapi masih 

ada satu anak yang belum terlalu baik dalam melakukannya sehingga dibantu oleh 

ibunya ketika mandi, anak mampu ke toilet sendiri, anak mampu memakai dan 

melepas pakaian sendiri, anak mampu memakai sepatu dan kaos kaki sendiri, anak 

mampu pergi dan pulang sekolah sendiri, anak mampu mengerjakan PR sendiri 

meskipun kadang-kadang dibantu oleh orangtuanya, anak mampu membereskan 

mainannya sendiri, dan anak sudah mampu membantu orangtuanya seperti menjaga 

adiknya, serta menyapu halaman rumah dan menyiram bunga. Anak juga pandai 

bergaul dengan teman sering berbagi dan mengajak teman bermain dirumahnya. 

Perilaku kemandirian anak tersebut dihasilkan karena pola asuh demokratis 

menggunakan komunikasi dua arah. kedudukan antara orangtua dan anak dalam 

komunikasi sejajar. Suatu keputusan bersama dalam mempertimbangkan kedua belah 
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pihak, anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab, artinya apa yang dilakukan 

anak tetap harus ada dibawah pengawasan orangtua.
28

  

Pada umumnya orangtua dengan pola asuh demokratis menunjukan ungkapan 

kasih sayang kepada anak-anaknya. Anak diberi kebebasan melakukan kegiatan-

kegiatan dengan tanggung jawab. Mereka menunjukan kepekaan dan kehangatan 

pada kebutuhan anak, serta mampu mengembangkan pola komunikasi yang baik. 

Dalam hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Chabib Thoha, bahwa orangtua 

harus memberikan sedikit kebebasan pada anak untuk memilih apa yang terbaik bagi 

dirinya, mendengarkan pendapat anak dan melibatkan anak dalam hal menyangkut 

dengan kehidupan anak itu sendiri, dan anak diberikan kontrol internalnya sedikit 

demi sedikit berlatih untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
29

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pola Asuh Demokratis dalam 

Meningkatkan Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun di Desa Pantai Harapan 

Kec. Wulandoni Kab. Lembata 

a. Faktor pendukung pola asuh demokratis dalam meningkatkan kemandirian 

anak adalah  pola asuh demokratis 

Menurut Hurlock faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian anak adalah 

pola asuh demokratis. Orangtua dengan pola asuh demokratis sangat merangsang 

kemandirian anak, dimana orangtua berperan sebagai pembimbing yang 

memperhatikan setiap aktivitas dan kebutuhan anak, terutama yang berhubungan 
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dengan studi dan pergaulannya, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan 

sekolah.
30

 

Pola asuh demokratis yang diterapkan oleh orangtua dapat meningkatkan 

kemandirian anak. Orangtua memberikan bimbingan dan dukungan penuh dengan 

memberikan hadiah dan pujian serta melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari 

seperti,  pada hasil observasi dan wawancara orangtua membiarkan anak makan 

sendiri, mandi sendiri, memakai sepatu sendiri, memakai baju sendiri, dan merapikan 

buku setelah selesai belajar, serta merapikan mainan setelah selesai bermain.  

Ada beberapa faktor yang menjadikan orangtua memilih menggunakan pola 

asuh demokratis yaitu: 

1) Ada kecenderungan usia orangtua, terutama usia orangua yang masih muda 

cenderung untuk memilih pola sosialisasi yang demokratis dibandingkan 

dengan oarngtua yang usia lanjut. Dimana ketiga usia orangtua ini masih 

muda sehingga lebih memilih menerapkan pola asuh demokratis 

dibandingkan dengan orangtua yang usianya sudah lanjut 

2) Jenis kelamin orangtua, pada umumnya wanita lebih mengerti tentang anak 

oleh karena itu lebih demokratis terhadap anak dibandingkan pria. Dimana 

ibu lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak dan lebih mengerti 

tentang anak dibandingkan ayah. Ibu dari ketiga anak yang diteliti 

berprofesi sebagai IRT sehingga ibu lebih tau dan lebih banyak 

menghabiskan waktu bersama anaknya 
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3) Konsep peranan orangtua, orangtua modern cenderung menggunakan pola 

asuh demokratis dibandingkan dengan orangtua tradisional 

4) Jenis kelamin anak, orangtua memperlakukan anak mereka susuai dengan 

jenis kelaminnya cenderung menggunakan pola asuh demokratis berlaku 

pada laki-laki.
31

 

b. Faktor penghambat pola asuh demokratis dalam meningkatkan kemandirian 

anak adalah minimnya peran ayah dalam pengasuhan. 

Kemandirian anak tidak terlepas dari yang namanya peran orangtua di rumah. 

Dalam hal ini pola asuh orangtua sangat berperan penting dalam meningkatkan 

kemandirian anak. karena pada hakikatnya yang menjadi pendamping adalah kedua 

orangtua yaitu ayah dan ibu, bukan hanya ibu saja. Keluarga merupakan pendidik 

pertama dan utama bagi anak, Karena dalam keluarga anak mengawali 

perkembangannya. Adapun yang bertindak sebagai pendidikan dalam keluarga ialah 

orangtua yaitu, ayah dan ibu.
32

 

Hal ini berkaitan dengan pengasuhan terhadapa anak adalah tanggung jawab 

keduanya yaitu ayah dan ibu. Bukan menitiberatkan pada ibu seorang tetapi ayah juga 

mempunyai peran yang sama dan juga penting dalam tumbuh kembang anak serta 

membersamai anak dalam aktivitas sehari-hari anak dengan tujuan anak dapat 

berkembang secara masimal. 

Proses tumbuh kembang anak membutuhkan pemeliharaan dan pengasuha 

yang baik. Pemeliharaan atau pengasuhan menurut islam yaitu merawat dari anak-

anak masak kecil, memberikan segala sesuatu tentang kebaikan, memberikan 
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pendidikan dan menjaga dari sesuatu yang menyakiti baik saj main maupun rohani 

sampai anak mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan bertanggung jawab atas 

dirinya sendiri.
33

 untuk itu tindakan pengasuhan anak idelanya melibatkan peran 

kedua orangtua yakni ayah dan ibu. Mengkipun pengasuhan ini lebih diutamakan 

oleh sang ibu, namun keterlibatan ayah juga membawa pengaruh terhadap tumbuh 

kembang anak.
34

  

Kehadiran ayah akan menjadi salah satu kontibusi dalam kegiatan pengasuhan 

anak. keterlibatan ayah dalam pengasuhan mempengaruhi hal yang krusial bagi anak 

dimasa mendatang. Kehadiran ayah akan membentuk presepsi yang baik terhadap 

ketelibatan ayah oleh anak.
35

 

Dizaman sekarang dengan kesibukan seorang ayah dan peran seorang ayah 

harus tetap ada maka bentuk-bentuk perhatian yang dilakukan ayah terhadap anaknya 

harus dengan kualitas yang baik antara lain dengan meluangkan waktu 15 sampai 30 

menit dalam sehari, memperlihatkan ungkapan sayang kepada anak dengan bertanya 

mengenai kegiatan-kegiatan anak, usahakan bisa makan bersama anak, meluangkan 

waktu bermain bersama anak dengan begitu anak akan selalu merasakan kedekatan 

dengan ayah sehingga memberikan dampak positif bagi anak.   

Menurut Lab, dkk dalam Andayani dan koentjoro keterlibatan ayah memiliki 

tiga komponen, yaitu: 
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a. Paternal engagement 

Mencakub kontak dan interaksi ayah secara langsung dengan anak dalam konteks 

pengasuhan, bermain, atau rekreasi 

b. Accessibility atau availability 

Mencakub kehadiran dan keterjangkauan ayah bagi anak, terlepas dari ada atau 

tidaknya interaksi langsung antara ayah dan anak  

c. Responsibility 

mencakub pemahaman dan usaha ayah dalam memenuhi kebutuhan anaknya, 

mencakub faktor ekonomi maupun pengaturan dan perencanaan kehidupan 

anak.
36

 

Peran ayah dalam pengasuha anak yang dilakukan seperti ketika ayah 

menemani anak bermain, belajar maupun ketika anak melakukan aktivitas-aktivitas di 

rumah secara bersama-sama. Ayah bisa melibatkan diri ketika anak bermain maupun 

melakukan kegiatan sehari-hari dirumah dengan begitu kedekatan ayah dan anak akan 

terjadin dengan baik serta memberikan pola asuh yang baik bagi anak.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Pantai 

Harapan Kec. Wulandoni Kab. Lembata dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran pola asuh orangtua di desa Pantai Harapan Kec.Wulandoni kab. 

Lembata yaitu Orangtua yang menerapkan pola asuh demokratis telah 

memberikan anak dengan pengasuhan yang baik, karena kegiatan-kegiatan anak 

selalu dalam pengawasan orangtua sehingga anak tumbuh menjadi anak yang 

mandiri.  

2. Pola asuh demokratis yang diterapkan oleh orangtua tentunya dapat 

meningkatkan kemandirian anak dengan baik. Pola asuh yang cenderung 

mendorong anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas namun tetap dalam 

bimbingan dan pengawasan dari orangtua. Adanya  pengawasan dari orangtua, 

kehidupan anak akan terarah. Ketiga orangtua yang menerapkan pola asuh 

demokratis telah menghasilkan anak-anak mandiri yang berkembang dengan 

baik. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh demokratis mampu melakukan 

pekerjannya sendiri. seperti makan sendiri, mencuci piringnya sendiri, memakai 

sepatu sendiri, mandi sendiri, memakai dan melepas pakaian sendiri, 

mengerjakan tugas sendiri, dan juga membantu oangtua di rumah dan di kebun.  

3. Faktor pendukung dan penghambat pola asuh demokratis dalam meningkatkan 

kemandirian anak yaitu dalam pengasuhan ini pola asuh demokratis yang 

diterapkan oleh orangtua dapat meningkatkan kemandirian anak. Sedangkan 

faktor penghambat kemandirian anak adalah minimnya peran ayah dalam 

pengasuhan.  
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B. Implikasi Penelitian  

Adapun implikasi penelitian berdasarkan hasil penelitian diantranya sebagai 

berikut: 

1. Para orangtua baik ibu maupun ayah diharapkan memberikan dukungan penuh 

terhadap anaknya dalam mengasuh, membimbing, dan membesarkan anak, 

sehingga anak lebih mandiri dan lebih mendapatkan perhatian dari kedua 

orangtuanya.   

2. Anak-anak usia dini yang berusia 5-6 tahun tetap semangat dalam belajar dan 

bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari dengan bahagia sehingga 

kemandiran anak dapat berkembang dengan lebih baik lagi 

3. Para peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian ini diharapkan 

memvariasikan berbagai variabel penelitian lainnya untuk memperoleh hasil 

penelitian yang lebih bervariasi.   
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LAMPIRAN 4: DOKUMENTASI 

1. Dokumentasi Foto Anak Yang Diteliti 

 

 

1. (Nama: Nur Fatihah Bunga)             2. (Nama: Nur Suci Najiha) 

 

3. (Nama: Syahrul Abdullah Ramadhan) 

 



 
 

 
 

2. Dokumentasi Saat Wawancara Dengan Orangtua Anak 

 

 

(Wawancara dengan Orangtua Fatihah) 

 

 

(Wawancara dengan Orangtua Suci) 

 

 



 
 

 
 

 

 

(Wawancara dengan Orangtua Syahrul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan Anak  

1. Kemampuan Fisik 

 

 Nur Fatihah Bunga 

 

 

 

Memakai Pakaian Melepas Baju 

Memakai Kaos Kaki  Memakai Sepatu 



 
 

 
 

 Nur Suci Najiha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memakai Sepatu  Memakai Kaos Kaki 

Memakai Pakaian 



 
 

 
 

 Syahrul Abdullah Ramadhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memakai Pakaian Memakai Kaos Kaki dan Sepatu 

Makan Sendiri 



 
 

 
 

2. Percaya Diri 

 

 Nur Faihah Bunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nur Suci Najiha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengerjakan Tugas Sendiri 

 

Mengerjakan Tugas Sendiri 



 
 

 
 

 Syahrul Abdullah Ramadhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengerjakan Tugas Sendiri 



 
 

 
 

3. Bertanggung Jawab  

 

 Nur Fatihah Bunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nur Suci Najiha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meletakkan piring Sendiri ketika Selesai Makan 

Meletakkan piring Sendiri ketika Selesai Makan 

 



 
 

 
 

 Syahrul Abdullah Ramadhan 

 

 

4. Disiplin 

 Nur Fatihah Bunga  

 
 

 

Meletakkan piring Sendiri ketika 

Selesai Makan 

Merapikan Buku Sendiri 

 

Membuang Sampah pada Tempatnya 



 
 

 
 

 Nur Suci Najiha 

 

 

 

 

 

 Syahrul Abadullah Ramadhan 

 
 

Membuang Sampah pada Tempatnya 

Membuang Sampah pada Tempatnya 



 
 

 
 

5. Pandai Bergaul 

 

 Nur Fatihah Bunga 

 
 

 

 Nur Suci Najiha 

 
 

 

Suci Gembira Bermain Bersama Temannya 

Fatihah Gembira Bermain Bersama Adik dan Temannya 



 
 

 
 

 Syahrul Abadullah Ramadhan 

  
 

 

 

6. Saling Berbagi 

 

 Nur Fatihah Bunga 

 
 

Syahrul gembira bermain bersama temannya 

Fatihah Senang Berbagi mainan dengan Adik dan 

Temannya 



 
 

 
 

 Nur Suci Najiha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Syahrul Abadullah Ramadhan 

 
 

 

 

 

 

 

Suci senang berbagi mainan dengan adiknya 

Syahrul senang berbagi mainan dengan temannya 



 
 

 
 

7. Mengendalikan Emosi 

 

 Nur Fatihah Bunga 

 
 

 

 Nur Suci Najiha 

 

 
 

Suci tidak berteriak ketika diganggu adiknya 

Fatihah tidak berteriak ketika diganggu Abangnya 



 
 

 
 

 Syahrul Abadullah Ramadhan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syahrul tidak berteriak ketika diganggu Temannya 



 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP PENELITI 

 

Marwa Sarif, lahir di Kabupaten Lembata Nusa 

Tenggara Timur (NTT)  tepatnya di Desa Pantai 

Harapan pada tanggal 08 Agustus 1999. Peneliti 

merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, satu-

satunya putri dari pasangan Syarif Abdullah dan Jamila 

Whidin. 

Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK 

Al-Muslimun pada tahun 2006, kemudian melanjutkan 

pendidikan sekolah dasar disalah satu sekolah di kabupaten Lembata yaitu SD Inpres 

Luki dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, penulis memilih melanjutkan 

pendidikannya di SMPN 2 Wulandoni dan lulus pada tahun 2015. Lalu melanjutkan 

ketingkat sekolah Madrasah Aliyah (MA)  Al-Hidayah Makassar dan lulus pada 

tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini sejak 2018 sampai sekarang.  

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

selesainya skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu 

memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan.  


