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ABSTRAK 

Nama :  Reski Dewi Sari Syam 

NIM   :  20900116002 

Judul : Pola Asuh Orang Tua dalam Meningkatkan Kepercayaan 

Diri Anak Usia 5-6 Tahun dalam 6 Keluarga di Desa 

Kalukuang Kampala Kabupaten Jeneponto  

          Skripsi ini membahas tentang pola asuh orang tua dalam meningkatkan 
kepercayaan diri anak usia 5-6 tahun dalam 6 keluarga di Desa Kalukuang 
Kampala Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui 
bagaimana pola asuh orang tua anak dalam meningkatkan kepercayaan diri anak 
usia 5-6 tahun dalam keluarga di Desa Kalukuang Kampala Kabupaten Jeneponto: 
(2) untuk mengetahui faktor penghambat orang tua dalam meningkatkan 
Kepercayaan diri anak usia 5-6 tahun dalam 6 keluarga di Desa Kalukuang 
Kampala Kabupaten Jeneponto.  
          Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode kualitatif 
deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Kalukuang Kampala Kabupaten Jeneponto. 
Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi. 
Sumber penelitian yaitu, enam keluarga yang memiliki anak usia 5-6 tahun. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu, Reduksi data (data reduction), 
Penyajian data (display data), Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conclusing 
drawing/verification).  
   Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan kepercayaan diri anak 
usia 5-6 tahun di Desa Kalukuang Kampala Kabupaten Jeneponto dari keluarga I, 
ibu Salmawati mendidik anak dengan cara pola asuh Otoriter. Keluarga II, ibu 
Maemunah Demokratis dimana ibu Maemuna mengunakan pola asuh Demokratis 
bersifat lembut dan mengikuti kehendak anaknya. Keluarga III, ibu Rahmi 
menerapkan pola asuh Demokratis sama hal diterapkan pola asuh oleh ibu 
Maemunah. Keluarga IV, ibu Ratna dalam meningkatkan kepercayaan diri pada 
anak ibu Ratna menerapkan pola asuh Otoriter namun ada campuran antara pola 
asuh laisses fire. Keluarga V, ibu Suharni pola asuh Demokratis. Keluarga VI, ibu 
Hardianti usaha dalam mendidik anak terutama dalam meningkatkan kepercayaan 
diri pada anak menggunakan pola asuh laisses fire  dan campuran demokratis. 

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa anak usia dini usia 5-6 Tahun 
disarankan untuk Masyarakat dan Orang Tua di Desa Kalukuang Kampala dalam 
6 keluarga meningkatkan kepercayaan diri anak, harus memiliki rasa sabar lagi 
dalam mendidik anak. ajarkan anak menjadi pribadi yang berakhlak agar kelak 
dapat menyesuaikan dirinya dengan masyarakat dan berikan contoh-contoh 
pentingnya mendidik anak dalam hal pergaulannya untuk itu bagi para orang tua 
maupun masyarakat memberikan contoh yang baik kepada anak agar apa yang 
dilakukan dapat ditiru oleh mereka.  
Kata Kunci: Pola Asuh, Kepercayaan Diri, Anak Usia 5-6 Tahun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan 

sebelum jenjang pendidikan dasar, memiliki kelompok sasaran anak usia 0-6 

tahun yang sering disebut sebagai masa emas perkembangan. Disamping itu,  

pada usia ini anak-anak masih sangat rentan yang apabila penanganannya tidak 

tepat justru dapat merugikan anak itu sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaran 

pendidikan anak usia dini harus memerhatikan dan sesuai dengan tahap-tahap 

perkembangan anak. Program pendidikan anak usia dini tidak dimaksudkan untuk 

mencuri start apa-apa yang seharusnya diperoleh pada jenjang pendidikan dasar, 

tetapi untuk memberikan fasilitasi pendidikan yang sesuai bagi anak, agar anak 

pada saatnya memiliki kesiapan baik secara fisik, mental, maupun sosial 

emosiaonalnya dalam rangka memasuki pendidikan lebih lanjut.1   

Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks meliputi komponen yang 

berkaitan erat satu sama lain. Pendidikan dilaksanakan secara terencana dan 

teratur, maka faktor yang terlibat dalam pendidikan harus dipahami terlebih 

dahulu, baik secara mikro maupun makro, sehingga komponen-komponen dapat 

difungsikan dan dikembangkan guna mengoptimalkan harapan pendidikan kearah 

pencapaian tujuan pendidikan yang ditetapkan. Salah satu komponen dalam 

pendidikan yang tidak hanya menjadikan manusia cerdas, tetapi juga membangun 

kepribadian agar memiliki akhlak yang mulia dimana pendidikan memiliki nilai. 

Pendidikan dilaksanakan melalui pemberian pengalaman dan rangsangan terhadap 

lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak yang 

dilaksanakan secara efektif dengan bantuan lembaga pendidikan yang 

                                                             
1Muhtar Latif, Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),  h. 3.  
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menyediakan bantuan lembaga pendidikan yang menyediakan taman pendidikan 

prasekola dasar. Tujuannya untuk membentuk agar anak tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan tingkat kemampuannya sehingga anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan dasar. 

 Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari pendidikan, baik dalam 

lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Anak memperoleh pendidikan 

dalam lingkungan keluarga dilanjutkan dengan pendidikan formal yang 

didapatkan dalam lingkungan sekolah. Peran pendidik yang dilakukan orang tua 

telah digantikan oleh pendidik di sekolah yaitu guru. Lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat selalu diterapkan pendidikan agar anak dapat 

mengaplikasikannya ke lembaga masyarakat.  

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala 

keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di 

bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.2 Keluarga adalah 

lingkungan pertama dan utama dalam memberikan pendidikan kepada anak untuk 

perkembangan dan pertumbuhan secara fisik dan mental. Adanya hubungan 

interaksi dan saling ketergantungan antara satu sama yang lain seperti dimulai dari 

kedua orang tua yang memulai ikatan suci melalui pernikahan yang sah 

menurutagama maupun negara, kemudian dari ikatan tersebut lahirlah anak yang 

membuat kedua orang tua menjadi suatu keluarga karena hadirnya anak diantara 

kedua orang tua. 3 

Keberadaan orang tua lengkap dalam satu keluarga memberikan dampak 

baik kepada proses pendidikan melalui bimbingan, merawat dan mengasuh anak 

                                                             
2EkaiDamayanti  ِ “Capaian  ِ dan  ِ Stimulasi  ِ Aspek  ِ Perkembangan  ِ Seni  ِ pada  ِ Anak  ِ K

embar  Usia  ِ 5  ِ Tahun”,  ِ NANAEKE Indonesian Journal of Early Childhood Education, vol 3 no 

1 (Juni 2020), h. 313.  

             3Syaiful Bahri Djamarah, Pola asuh  orang tua dan  komunikasi  dalam  keluarga  upaya 

membangun citra membentuk pribadi anak (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), h. 18.  
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sejak dini hingga dewasa. Orang tua merupakan salah satu dari sekian banyak 

tugas manusia sebagai makhluk sosial. Keutuhan orang tua ayah dan ibu dalam 

sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk mengembangkan 

diri. Keluarga yang utuh memberikan kesempatan yang besar untuk anak 

membangun kepercayaan terhadap kedua orang tua. Kesenjangan hubungan yang 

terjadi dalam keluarga perlu diimbangi dengan kualitas dan kuantitas hubungan 

sehingga ketidak adanya ayah dan ibu tetap dirasakan kehadirannya dan dihayati 

secara psikologis.4 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk  membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, 

baik pendidikan secara formal disekolah maupun secara nonformal.5   

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Angka 1 

menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan 

minat  dan bakatnya. Suatu upaya dan membinaan yang ditujukan kepada anak 

sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Anak usia dini merupakan anak yang berusia 0-6 tahun. Pada usia ini anak 

                                                             
4Ema Hartanti,“Pola Asuh Orang Tua Single Parent dalam Perkembangan Kepribadian 

Anak di Desa Jetis Kecamatan Selopampang  ِ Kabupaten  ِ Temanggung”Skripsi (Salatiga: Fak. 

Tarbiyah dan Keguruan IAIN, 2017), h. 2.  
5Peraturan Pemerintah Dinas Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016),  h. 4.  
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memiliki perkembangan yang cukup pesat dan merupakan rentang perkembangan 

manusia secara keseluruhan.6 

Anak usia dini adalah yang sedang dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangannya yang sangat pesat, dibandingkan dengan usia-usia selanjutnya. 

Anak usia dini merupakan anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun. Proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga diperlukan stimulasi 

yang tepat agar tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Masa ini juga disebut 

dengan masa emas atau dikenal golden age, dimana mereka peka untuk menerima 

stimulus dan upaya pendidikan dari lingkungan baik disengaja maupun tidak 

disengaja.7  

Menyadari pentingnya masa awal perkembangan anak, diperlukan adanya 

pemberian stimulasi yang tepat sejak dini kepada anak. Kebutuhan stimulasi dapat 

diberikan melalui berbagai permainan yang dapat merangsang semua indra anak 

(penglihatan, pendengaran, sentuhan, pengecap, membau) merangsang gerakan 

kasar halus, berkomunikasi, sosial-emosi, kemandirian, berfikir dan berkreasi. 

Pemberian stimulasi sejak dini memberikan pengaruh yang besar untuk 

mengoptimalkan segala aspek perkembangan anak usia dini.8 

Perkembangan anak usia dini yaitu meliputi aspek moral agama, kognitif 

atau intelektual, fisik motorik, bahasa, sosial emosional dan seni. Perkembangan 

semua aspek tersebut harus dikembangkan secara berdampingan, karena setiap 

aspek perkembangan satu sama lain saling ketergantungan. Apabila ada salah satu 

aspek yang tidak berkembang secara optimal pada diri anak, maka akan membawa 

dampak negatif yang akan dirasakan ketika anak tersebut dewasa. Salah satu 

                                                             
               6Rita Novianti, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 

2020), h. 3. 
7Nurmalitasari, Perkembangan Sosial Emosi pada Anak Usia Prasekolah (Fakultas 

Psikolog, Universitas Gadja Mada: 2015), h. 103. 
8Asri S, Hubungan Pola Asuh Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini (Jurnal Ilmiah 

Sekolah Dasar: 2015), h. 19.  
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aspek perkembangan yang penting dikembangkan pada anak yaitu sosial 

emosional karena dengan anak menguasai keterampilan sosial anak akan mampu 

berinteraksi baik dengan lingkungan sekitarnya.9  

Salah satu aspek perkembangan sosial emosional yang paling penting 

untuk anak setelah ia menjadi dewasa nanti adalah percaya diri. Percaya diri (self 

confidence) adalah keyakinan seseorang akan kemampuan yang dimiliki untuk 

menampilkan perilaku tertentu atau untuk mencapai target tertentu. Kepercayaan 

diri anak dibangun pada dasarnya dilakukan sejak sedini mungkin. Rasa percaya 

diri yang dimiliki anak dapat membuat mereka mampu mengatasi tekanan dan 

penolakan dari teman-teman sebayanya. Kepercayaan diri pada anak dapat 

dibentuk dari pengalaman bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.10  

Pendidikan yang diberikan anak dalam keluarga merupakan tugas orangtua 

yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik sehingga mendapatkan hasil 

didikan yang di inginkan. Oleh karena itu peran orang tua dalam mengasuh dan 

mendidik anak sangat memengaruhi perilaku anak. Namun, tidak semua orang tua 

memiliki kesamaan dalam mengambil keputusan dan sikap karena setiap orang 

tua memiliki karakteristik yang berbeda-beda terutama dalam mengasuh anak  

Pola Asuh Orang Tua pasti menginginkan anaknya menjadi yang 

berkepribadian baik, sikap mental yang sehat serta akhlak yang terpuji. Orang tua 

tua sebagai pembentuk  pribadi yang pertama dalam kehidupan anak, dan harus 

menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Pola asuh ini merupakan sikap 

orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, sikap ini dapat dilihat dari 

berbagai segi antara lain cara orang tua memberikan pengaturan kepada anak, cara 

memberikan hadiah dan hukuman cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara 

orang tua memberikan perhatian, tanggapan terhadap anak  keinginan anak. 

                                                             
9Hayati, Peran Orang tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini  (FIP UNY: 2015), h. 4. 
10Hayati, Peran Orang tua dalam Pendidikan Anak Usia, (FIP UNY: 2015), h. 2.  
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Maksud dangan pola asuh ini orang tua adalah yang diberikan orang tua dalam 

mendidik atau mengasuh anak baik secara langsung maupun tidak langsung.cara 

mendidik anak secara langsung artinya bentuk usaha orang tua yang berkaitan 

dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan dan keterampilan yang dilakukan 

secara sengaja, baik berupa perintah, larangan, hukuman, penciptaan situasi 

maupun pemberian hadiah dan pendidikan. Sedangkan mendidik secara tidak 

langsung merupakan kehidupan sehari-hari mulai dari tutur kata sampai kepada 

adat kebiasaan dan pola hidup, hubungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan 

hubungan suami istri.11 

Selain itu pendidikan anak usia dini sangat bermanfaat bagi pembentukan 

perilaku dan cara berfikir seorang anak dalam masa perkembangan untuk 

mempersiapkan anak dalam menghadapi lingkungan dan juga jenjang pendidikan 

yang selanjutnya mampu memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi yang 

selalu berada dalam pengawasan dan arahan. Keberhasilan pertumbuhan dan 

perkembangan seorang anak dapat dihubungkan dengan perkembangan sikap dan 

pribadi orang tuanya serta hubungan komunikasi dan role model dalam 

keluarganya serta stimulasi dan pola asuh yang diberikan orang tua dalam 

keluarganya.Dimana keluarga merupakan tempat pertama anak-anak mendapatkan 

pendidikan, dari orang tua dan anggota keluarga lainnya, selain itu keluarga 

merupakan tempat untuk mendapatkan sebuah kenyamanan, kasih sayang, cinta 

dan juga pembelajaran keteladanan.12  

Faktor yang dapat memengaruhi kepercayaan diri pada anak diantaranya 

faktor orang tua, kebebasan waktu yang orang tua berikan harus diikuti oleh peran 

                                                             
11Nyoman Subagia, Pola Asuh Orang Tua Faktor Implikasi terhadap Perkembangan 

Karakter Anak, (Bandung: NILACAKRA 2019), h. 7-8. 
12Yusuf Tahir, dkk. “Manajemen Kurikulum Anak Usia Dini pada Taman Kanak-Kanak 

Aulia Samata Kabupaten Gowa”, Nanaeke Indonesian Journal Of Early Childhood Educations: 

Volume 1, Nomor 1, Desember (2018): h. 66.  
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orang tua untuk bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak. Pola asuh orang 

tua yang diberikan kepada anak dengan tepat akan membuat anak merasa dirinya 

berharga, dan percaya diri. Orang tua yang sibuk bekerja juga wajib untuk 

memperhatikan perkembangan anaknya, memantau, memberikan bimbingan, 

mengawasi, dan menegur bila anak-anak berada di jalur yang salah. Kondisi 

disekolah menunjukkan bahwa kebiasaan yang ada dilingkungan keluarga 

cenderung memberikan dampak terlalu besar ketika menuruti apa yang diminta 

oleh anak yang akan memiliki rasa kurang percaya diri ketika harus melakukan 

kegiatan disekolah. Rasa ketergantungan anak kepada orang tua atau pun guru 

sangat dominan sehingga kebebasan untuk mengeskpresikan diri anak sangat 

terbatas.13   

Syardini dalam Dian Lestari mengatakan secara etimologi keluarga 

merupakan orang-orang yang berada dalam isi rumah yang sekurang-kurangnya 

terdiri dari suami, istri dan anak. Dalam Kamus Besar Indonesia keluarga 

diartikan sebagai satuan kerabat yang sangat mendasar dalam masyarakat. 

Biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak atau orang yang seisi rumah yang 

menjadi tanggung jawab. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang tertua, 

yang bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak dan bersifat 

kodrati dimana orang tua bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan 

mengasuh anak dengan baik.14 

             

 

 

                                                             
13M Rahman, Peran Orang tua dalam Membangun Kepercayaan Diri Pada Anak Dini.  

(Journal Penelitian Pendidikan Islam, 2013 ), h. 7. 
14Dian Lestari, “Pola Pengasuhan Anak Keluarga Single Parent di Dukuh Rejosari Desa 

Donoyudan Kalijambe Sragen”, Skripsi (Surakarta: Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 

2018): h. 27. 
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Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS At-Tahrim 66/6 yang berbunyi:  

َّٰٓكِٰٓي  ٰٓ ٰٓماَاا   اِ ََااااْ  ٰٓكَََّ ا اِ ََااْ  ََّّٰٓمَا   َّٰٓ  ااوا  وَا ااوا  َّٰٓ َٰ د َ اااايَُّهَااآَّٰذاِانَيا ٰٓكََّذآٰٰٓ  وا َْااَّذااِاا     
  َ هَااآٰوَ َّدٌِٰٓ ٰٓحَجَاااَ   ٰٓلَََاا ٌَ   ةٌٰٓغَااظَ ٌٰٓدَاا

ن كا وَر  نَٰٓوَآٰي ؤا ٰٓكَيَ اعََ وا اِ َٰٓوَا َّٰٓوََرَ   نَٰٓاللّٰه وا       يَعاص 

Terjemahnya: 

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

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan 

suatu kelompok kecil yang dimana memiliki peran saling membantu dan 

mengasihi. Keluarga merupakan tempat dimana merupakan suatu tempat 

pendidikan utama dan pertama ditemukan bagi anak, Keluarga selalu 

mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti tiap anak, anak memiliki perilaku baik-

buruk itulah hasil didikan yang ditemukan dalam keluarga. 

Kepercayaan diri anak yang rendah akan memiliki dampak ketika anak 

berranjak dewasa atrau sebaliknya, sebagai mana yang di kemukakan oleh 

Astriani yaitu kepercayaan diri yang rendah pada anak akan membawa dampak 

baik secara langsung. Saat anak memasuki tahap prasekolah anak yang pemalu 

akan memiliki kemampuan sosialisasi yang buruk sehingga anak tidak memiliki 

teman. Selain itu potensi anak tidak bisa tergali seluruhnya.15 

Anak yang rendah percaya dirinya memiliki sifat yang pesimis dalam 

menghadapi tantangan, takut, ragu-ragu dalam menyampaikan pendapat, bimbang 

dalam menentukan pilihan, dan sering membanding-bandingkan diri dengan orang 

lain. Selain itu, anak yang kurang percaya diri ini memiliki sifat pemalu. Anak 

yang kurang percaya diri ini dikarenakan orang tua yang terlalu memanjakan 

                                                             
15Lihat Astriani P, Hubungan Pola Asuh Orang tua dangan Kepercayaan Diri Anak 

Prasekolah (Universitas Udayana Denpasar, 2012,). h 3.      
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anak, memaksa anak  untuk mengikuti seperti apa yang mereka inginkan dan pola 

asuh yang diberikan orang tua kepada anak tidak sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak. 

 Masa asuhan di lembaga sekolah hanya berlangsung selama waktu 

tertentu, sebaliknya asuhan orang tua akan berjalan seumur hidup. Dalam kaitan 

itu pula terlihat besarnya masyarakat terhadap pertumbuhan iiwa keagamaan 

sebagai bagian dari aspek kepribadian yang terintegrasi dalam pertumbuhan 

psikis. Pembentukkan nilai-nilai kesopanan atau nilai-nilai yang berkaitan dengan 

aspek spritual akan lebih efektif jika seseorang berada lingkungan yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Jadi, ada hubungan antara lingkungan dan 

sikap masyarakat terhadap nilai agama.16 

Permasalah diatas, akhirnya memotivasi si penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul ”Pola Asuh Orang Tua dalam Meningkatkan Kepercayaan 

Diri Anak Usia 5-6 Tahun dalam 6 Keluarga di Desa Kalukuang Kampala 

Kabupaten Jeneponto” 

 B. Rumusan Masalah    

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :    

1. Bagaimanakah Pola Asuh Orang Tua dalam Meningkatkan Kepercayaan 

Diri Anak Usia 5-6 Tahun  dalam 6 Keluarga di Desa Kalukuang Kampala 

Kabupaten Jeneponto? 

2. Apakah Faktor Penghambat Orang Tua dalam Meningkatkan Kepercayaan 

Diri Anak Usia 5-6 Tahun dalam 6 Keluarga di Desa Kalukuang Kampala 

Kabupaten Jeneponto? 

                                                             
16Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 

h. 364-365. 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus penelitian peneliti ini adalah: 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Bagaimana Pola Asuh Orang Tua dalam 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak. 

a. Pola asuh otoriter adalah pola asuh 

yang ditandai cara mengasuh anak-

anaknya dengan aturan-aturan ketat, 

seringkali memaksa anak untuk 

berperilaku seperti dirinya orang tua, 

kebebasan untuk bertindak atas nama 

diri sendiri dibatasi.  

b. Iaisses fire Pola Asuh ini adalah pola 

asuh dengan cara orang tua mendidik 

anak secara bebas, anak dianggap orang 

dewasa atau muda, ia diberi 

kelonggaran seluas-luasnya apa saja 

yang dikehendaki. Kontrol orang tua 

terhadap anak sangat lemah, juga tidak 

memberikan bimbingan pada anaknya. 

Semua apa yang dilakukan oleh anak 

adalah benar dan tidak perlu mendapat 

teguran, arahan, atau bimbingan. Pola 

asuh ini membentuk kepribadian anak 

dengan cara memberikan pengawasan 

yang sangat longgar dan memberikan 

kesempatan (kebebasan) pada anak 

untuk melakukan seseuatu tanpa 

pengawasan yang cukup.  

c. Pola Asuh Demokratis adalah pola asuh 

yang ditandai dengan pengakuan orang 

tua terhadap kemampuan anak-

anaknya, dan kemudian anak diberi 
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kesempatan untuk tidak selalu 

tergantung kepada orang tua. Dalam 

pola asuh seperti ini orang tua 

memberikan sedikit kebebasan kepada 

anak untuk memilih apa yang 

dikehendaki dan apa yang diinginkan 

yang terbaik pada dirinya, anak 

diperhatikan dan didengarkan saat anak 

berbicara, dan bila berpendapat orang 

tua memberikan kesempatan untuk 

mendengarkan pendapatnya dilibatkan 

dalam pembicaraan terutama yang 

menyangkut dengan kehidupan anak itu 

sendiri.    

 
 

2. Apakah Faktor Penghambat Orang Tua 

dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Anak.  

a. Lingkungan Tempat  

     Tinggal Sebagian keluarga khususnya  

Orang Tua di Desa Kalukuang Kampala 

Kabupaten Jeneponto Pola Asuh 

meningkatkan Kepercayaan diri pada Anak 

merasa dengan lingkungan yang kurang 

kondusif menjadi penghambat bagi Orang 

Tua dalam Meningkatkan Kepercayaan diri 

pada anak mereka. 

b. Teknologi/Gadget  

    Sebagian Orang Tua di Desa Kalukuang 

Kampala Kabupaten Jeneponto juga 

merasa memiliki penghambat Pola Asuh 

dalam Meningkatka kepercayaan diri 

anaknya, adapun yang menjadi 
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penghambat pada orang tua ini adalah 

semakin berkembangnya teknologi 

sekarang. Gadget/handphone merupakan 

salah satu penghambat orang tua dalam 

Meningkatkan Kepercayaan diri Anak.  

c. pendidikan dan Hubungan antara Suami   

dan Istri 

     Hubungan yang kurang harmonis 

antara suami dan istri juga mempengaruhi 

dalam memberikan pendidikan kepada 

anak. Dimana orang tua yang sering 

cekcok dan memperlihatkan perilakunya 

kepada anak, maka anak akan merasa 

tertekan dan merasa sedih serta besar 

kemungkinan anak juga akan meniru 

perilaku orang tuanya dengan apa yang 

mereka lihat. 

 

 

 
D.  Kajian Pustaka 

1. Skripsi dengan judul “Pengaruh bimbingan orang tua terhadap rasa   

percaya diri peserta didik kelas VIII di SMPN 19 Bandar Lampung”17  

yang tulis oleh Novita Sari, Mahasiswi Bimbingan dan Konseling 

Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Kegurauan Uin Raden Intan 

Lampung.Pada skripsi ini penulis menjelaskan, bahwa besarnya pengaruh 

yang diberikan oleh bimbingan orang tua terhadap rasa percaya diri 

                                                             
17Novita Sari, “Pebimbingan orang tua terhadap rasa percaya diri peserta didik kelas 

VIII di SMPN 19 Bandar Lampung” ( Tahun 2018. Univesitas Islam Negeri Raden Intan) 
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peserta didik adalah sebesar 0,168 atau 16,8% artinya setiap peningkatan 

percaya diri anak dipengaruhi oleh bimbingan orang tua sebesar 16%. 

Ada pengaruh yang signifikan positif antara bimbingan orang tua dengan 

rasa percaya diri peserta didik yang menunjukkan Dari tabel bimbingan 

orang tua dijelaskan bahwa rhit =0,326 dan r tabel = 0,05 dengan jumlah 

sampel adalah 36 adalah 0,320. Artinya terdapat pengaruh positif antara 

bimbingan orang tua terhadap rasa percaya diri. Berdasarkan hasil uji t di 

ketahui untuk t tabel sampel 36 sebesar 1.688 dan t hitung diperoleh 

3.628 artinya t hitung > t tabel maka pengaruh bimbingan orang tua 

terhadap rasa percaya diri peserta didik SMPN 19 Bandar Lampung 

signifikan 

2. Skripsi dengan judul “Hubungan pola asuh orang tua terhadap 

kepercayaan diri anak tk di kelurahan pandeyan”.18 Yang di susun oleh 

Inan Nisa’ Izzatul Ni’mah, mahasisiwi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Pada skripsi ini penulis menjelaskan, bahwa hasil perhitungan 

analisis korelasi product moment diperoleh hasil r xy = 0,973 dengan 

taraf signifikansi 0,000 (p<0,05). Ini menunjukan bahwa pola asuh 

permisif orang tua (X) mempunyai hubungan yang kuat dan sifat positif 

terhadap kepercayaan diri anak (Y). Hal ini berarti semakin permisif pola 

sauh orang tau maka kepercayaan diri anak semakin baik. 

3. Jurnal yang berjudul “Pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku 

sosial anak di kelompok B1 TK Kemala Bhayangkari 01 pim staf besusu 

                                                             
18Inan Nisa’ Izzatul Ni’mah, “ Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kepercayaan 

Diri Anak TK di Kelurahan Pandeyan” (2017. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta). 
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tengah19. Yang di tulis oleh Fila Damayanti. Dari jurnal ini di simpulkan 

pola asuh permisif di kelompok B1 TK Kemala Bhayangkari 01 PIM 

STAF Besusu Tengah, dalam aspek kerjasama, dalam kategori BSB 

terdapat 1 anak (25%) yang berinisial DD, ada 1 anak (25%) dalam 

kategori BSH yang berinisial EC, ada 1 anak (25%) dalam kategori MB 

yang berinisial NO, dan 1 anak (25%) dalam kategori BB yang berinisial 

FH. 

4. Jurnal yang berjudul “ pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap 

pembentukkan kepercayaan diri anak20, yang ditulis oleh Ani Siti 

Anisah, mahasiswi Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas 

Garut. Apapun bentuk pola asuh orang tua akan berimplikasi terhadap 

kepribadian anak. Dari kepribadian memmunculkan sebuah karakter jika 

ada faktor yang mempengaruhinya. 

5. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan diperoleh 

data melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dan telah 

dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa. Skripsi yang berjudul, 

“Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Tingkat kemandirian Secara 

Fisik Pada Anak Usia (4-6 Tahun) Prasekolah di TK Margobhakti 

Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartohardjo Kota Madiun”21 yang di 

tulis oleh Destiana Pratiwi, Mahasiswa Program Studi Keperawatan 

STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun. Sebagian besar (48%) pola asuh 

orangtua pada anak usia 4-6 tahun prasekolah di TK Margohakti 

                                                             
19Fila Damayanti, “Pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku sosial anak di 

kelompok B1 TK Kemala Bhayangkari 01 pim staf besusu tengah” (www. Jurnal.untad.ac.id) 
20Ani Siti Anisah, “ Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pembentukan 

Krakter kepercayaan diri anak”. (Jurnal Pendidkan Universitas Garut, www. Jurnal.uniga.ac.id) 
21Destiana Pratiwi, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Tingkat kemandirian 

Secara Fisik Pada Anak Usia (4-6 Tahun) Prasekolah di TK Margobhakti Kelurahan Sukosari 

Kecamatan Kartohardjo Kota Madiun” (2019 STIKES Bhakti Husada Mulia Kota Madiun). 
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Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartohardjo Kota Madium adalah pola 

pemisif, sebagian (64%) tinkat kemandirian secara fisik pada anak usia 4-

6 tahun Prasekolah di TK Margobhakti Kelurahan Sukosari Kematan 

Kartohardjo Kota Madium adalah kurang mandiri pada indikator 

kemampuan melakukan tugas seperti merapikan tas ketika akan pulang 

sekolah, dan anak dapat memilih kegiatan yang disulai seperti menari, 

menulis, menggambar, bermain boneka, serta anak tidak lagi di tunggui 

oleh orang tua atau pengasuhnya, ada hubungan yang segnifikan antara 

pola asuh orangtua dan tingkat kemandirian secara fisik pada anak usia 4-

6 tahun prasekolah di TK Margobhakti Kelurahan Sukosari Kecamatan 

Kartohardjo Kota Madiun. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

   Berdasarkan rumusan masalah di tersebut, maka tujuan melakukan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pola Asuh Orang Tua Anak dalam 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Usia 5-6 Tahun dalam 6 Keluarga di 

Desa Kalukuang Kampala Kabupaten Jeneponto. 

2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Orang Tua dalam Meningkatkan 

Kepercayaan diri anak usia 5-6 tahun dalam 6 Keluarga di Desa Kalukuang 

Kampala Kabupaten Jeneponto. 

a. Manfaat Teoretis 

Manfaat Teoretis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 

informasi pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan anak usia dini. 
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b. Manfaat praktis  

1)   Bagi Masyarakat. 

    Penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi baru terhadap 

masyarakat yang ada di lingkungan Desa Kalukuang Kampala Kabupaten 

Jeneponto tentang Pola Asuh bagi Orang Tua untuk Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Anak. 

 2)  Bagi Orang Tua. 

    Hasil Penelitian diharapkan memberikan bermanfaat bagi para pendidik 

secara praktis khususnya orang tua anak yang paling utama memberikan 

pendidikan dan arahan yang menjadi rujukan serta melalui hasil penelitian ini 

sebagai bahan untuk memberikan arahan tentang Pola Asuh Orang Tua dalam 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Usia 5-6 Tahun dalam Keluarga di 

Desa Kalukuang Kampala Kabupaten Jeneponto. 

3)  Bagi Anak. 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anak terhadap 

Pola Asuh dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri yang diterapkan Orang 

Tua. 

4) Bagi Peneliti.  

Penelitian ini dapat membantu peneliti dan mahasiswa sebagai calon 

pendidik atau Orang Tua dalam hal memahami Pola Asuh dalam 

Meningkatkan Kepercayaan Diri terhadap Anak sebelum menerapkannya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pola Asuh Anak 

        1. Pengertian Pola Asuh Anak 

 Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk 

(struktur) yang tetap. Sedangkan kata asuh memiliki arti menjaga (merawat dan 

mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya), dan 

memimpin (mengepalai dan menyelenggarakan) satu badan atau lembaga.
1
  

 Setiap orang tua mempunyai gaya pola asuh yang berbeda-beda serta 

memiliki peran dan fungsi yang bermacam-macam salah satunya dalam mendidik 

anak. Pola asuh yang merupakan pola didikan, asuhan, bimbingan orang tua yang 

ditujukan kepada anak dalam rangka memberikan stimulasi atau rangsangan 

dalam pertumbuhan dan perkembangannya.  

 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 

dalam Rita Pranawati tentang Pola asuh anak “Pola asuh Anak adalah upaya untuk 

memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, serta 

kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, 

yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun 

orang tua asuh, orang tua angkat, wali, serta pengasuhan berbasis residensial 

sebagai alternatif terakhir.
2
 

        

                                                           
              1Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indoesia (Cet. 1: Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.692. 
2
Rita Pranawati, “Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia: Survei Nasional dan Telaah 

Kebijakan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di Indonesia” (Universitas Muhammadiyah Prof. 

Dr. Hamka, 2015), h. 15. 
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Pola asuh adalah suatu cara terbaik yang didapat ditempuh orang tua  

dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab 

kepada anak-anaknya. Dalam kaitannya dengan pendidikan berarti orang tua 

mempunyai tanggung jawab yang disebut tanggung jawab primer. Dengan 

maksud tanggung jawab yang harus di laksanakan, kalau tidak maka anak-

anaknya akan mengalami kebodohan dan lemah dalam menghadapi kehidupan 

pada zamannya. Anak pada dasarnya merupakan amanat yang harus dipelihara 

dan 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.
3
  

 Baumrind dalam R. Rahaditya dan Agoes Dariyo menjelaskan bahwa pola 

pola asuh orang tua memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan sikap, 

perilaku maupun kepribadian anak dalam keluarga. Orang tualah yang pertama 

kali mengasuh, mengajar, membimbing anak-anak agar mereka mengalami 

perkembangan segala aspek psikologisnya dengan sebaiknya
4
 

Menurut Kohn yang dikutip oleh Chabib Thoha, bahwa pola asuh 

merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, sikap ini dapat 

dilihat dari berbagai segi diantaranya, dari cara orang tua memberikan peraturan 

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

otoritas dan cara orang tua memberikan perhatian dan memberikan tanggapan 

terhadap keinginan anak.
5
 

                                                           
3Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam (yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014)  

h. 350-351.  
4 R. Rahaditya dan Agoes Dariyo, “Peran Pola Pengasuhan Orang Tua terhadap Sikap 

Nasionalisme Remaja”, Jurnal PsikologiPendidikan:Volume1Nomor1,Universitas Tarumanagara:  

Fakultas Psikologi,), (2017): h.8.  
5 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 

110. 
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Pola asuh orang tua mencakup keseluruhan interaksi antara orang tua dan 

anak, dimana orang tua memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah 

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

tua agar anak bisa mandiri, tumbuh serta berkembang secara sehat dan optimal, 

memiliki rasa percaya diri, sifat rasa ingin tahu, bersahabat dan berorientasi untuk 

sukses.
6
 Menurut sarwono, pola asuh dapat diartikan sebagai perlakuan orang tua 

dalam rangka memenuhi kebutuhan, memberi perlindungan serta mendidik anak 

dalam kehidupan sehari-hari.
7
  

Wibowo dalam Banawati mengatakan, pola asuh adalah salah satu faktor 

yang cukup besar turut membentuk karakter anak. Hal ini didasari bahwa 

pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan yang paling utama dan pertama 

bagi anak yang tidak dapat digantikan oleh lembaga manapun. 
8
 

Hurlock dalam Fenty Zahara menyatakan bahwa terdapat aspek-aspek pola 

asuh orang tua antara lain menekankan hak anak untuk mengetahui peraturan-

peraturan yang dibuat, mempunyai kesempatan mengemukakan pendapatnya dan 

memberikan hukuman tetapi tidak sampai menyakiti anak namun efektif mendidik 

anak serta diupayakan adanya pemberian hadiah dan pujian serta pengakuan 

sosial.
9
 

Perananan dalam pola asuh merupakan sikap orang tua dalam 

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

cara orang tua memberikan peraturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan 

                                                           
6Al.Tridhonanto, Beranda Agency, Mengembangkan Pola Asuh Demokratis (Jakarta: PT 

Elex Media Komputindo, 2014), h. 5.  
7Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja; Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2010 ), h. 5 
8Banawati Nur Hidayah,  “Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Kemandirian 

Anak Usia Dini”, Skripsi (Surakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta, 2017), 

h.9. 
9Fenty Zahara, “Pengendalian Emosi ditinjau dari Pola Asuh Orang Tua pada Siswa Usia 

Remaja di SMA Utama Medan”, Kognisi Jurnal: Volume 1, Nomor 2, Februari (2017).  
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hukuman, cara menunjukkan otoritas dan cara orang tua memberikan perhatian 

atau tanggapan terhadap keinginan anak. Dengan demikian yang disebut dengan 

pola asuh orang tua adalah bagaimana cara orang tua mendidik anak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung.
10

  

Islam juga memandang keluarga sebagai lingkungan pertama bagi individu 

dimana ia berinteraksi atau memperoleh unsur-unsur dan ciri-ciri dasar dari 

kepribadian. Maka kewajiban orang tualah yang bisa menciptakan pola asuh yang 

tepat dalam mendidik anak-anaknya di lingkungan keluarga. Dalam kehidupan 

sekarang banyak terjadi kenakalan anak, hal tersebut akibat dari latar belakang 

yang serba semrawut, dengan demikian sebaiknya pola asuh orang tualah sebagai 

faktor dasar dalam pembentukkan pribadi anak benar-benar harmonis sehingga 

setiap perbuatannya mencerminkan pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya. 

Semua perbuatan anak yang dijadikan tali pengendali berasal dari orang tuanya 

sendiri, oleh karena itu orang tua dalam menerapkan pola asuh pada anak-anaknya 

harus berdasarkan nilai-nilai dan norma.
11

    

Orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan pengasuhan yang 

baik kepada anaknya, seperti mengajarkannya tentang nilai moral, nilai  serta 

beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
12

 Menanamkan nilai moral yang 

baik pada anak , memberikan nasehat agar mengerti tentang sesuatu yang baik 

yang bisa ditiru dan yang tidak boleh ditiru seperti, mengaji, sholat lima waktu 

dan bertutur kata yang baik, sopan terhadap sesama baik yang lebih tua maupun 

yang lebih muda. 

                                                           
10Chabib Thoha, Kapita Seleksi Pendidikan Islam, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996),   

h.110. 

   11Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) 

h. 352-353. 
12

Tutik Hidayati, “Pola Asuh Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Moral pada Anak 

Keluarga Pemulung di Desa Winong, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus 

Keluarga Pemulung).”, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Volume 1, Nomor 1, Maret (2017): h. 10. 
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 Sikap yang ditunjukkan orang tua dalam mengasuh anak yang dimaksudkan 

adalah perlakuan orang tua, terutama seorang ibu dalam memelihara, mendidik 

dan membimbing anaknya. Perlakuan tersebut merupakan pengaruh yang 

diberikan dengan sengaja oleh ibu dalam memberikan asuhan kepada anaknya. 

Dengan demikian asuhan orang tua kepada anaknya dari setiap keluarga 

mempunyai pola tertentu, pola asuh atau asuhan yang dilakukan keluarga dalam 

pengertian ini mencakup bagaimana orang tua memelihara anak yang masih kecil, 

laki-laki maupun perempuan, atau memelihara yang sudah besar tapi belum 

dewasa, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti atau merusaknya, mendidik 

jasmani, rohani dan akal anak dengan sadar dan disertai dengan tanggung jawab 

agar mampu berdiri sendiri, membimbing anak agar dapat memikul tanggung 

jawab dalam hidupnya. Pola asuh orang tua mencakup keseluruhan interaksi 

antara orang tua dan anak, dimana orang tua memberikan dorongan bagi anak 

dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan dan nilai-nilai yang dianggap paling 

tepat bagi orang tua agar anak bisa mandiri, tumbuh serta berkembang secara 

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

berorientasi untuk sukses.
13

 

        Perkembangan moral anak, lingkungan, keluarga terutama orang tua sangat 

berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral anak, diketahui moral 

berkembang melalui adopsi terhadap norma-norma sosial. Dalam hal ini anak 

mengambil norma yang digunakan oleh orang-orang sekitarnya dengan cara 

mencontoh atau meniru.
14

  

                                                           
13

Al.Tridhonanto, Beranda Agency, Mengembangkan Pola Asuh Demokratis (Jakarta: PT 

Elex Media Komputindo, 2014), h. 5.  
14

Yuningsih, Menguatkan Kembali Pendidikan Keagamaan dan Moral Anak Didik 

(Bandung: Jurnal Istek, 2015) (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Sains dan Teknologi, 

2014), h.208. http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/istek/article/view/228.  

http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/istek/article/view/228
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           Oleh karena itu sebagai pendidik yang baik bagi anak hendaknya 

memberikan contoh yang baik dalam menanamkan moral serta norma yang 

berlaku yang dapat diterima oleh lingkungan masyarakat sekitar. Membentuk 

kepribadian anak, pola asuh orang tua sangat berperan penting bagi perkembangan 

kepribadian anak, pola asuh orang tua yang baik maka akan melahirkan perilaku 

atau kepribadian anak yang baik pula. Hal ini dilihat dari pendapat yang 

dikemukakan oleh Sjarkawi dalam Anggraini dkk mengatakan bahwa kepribadian 

yang dimiliki seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku akhlak atau moral, 

budi pekerti, etika, dan estetika orang tersebut ketika berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya.
15

  

Perilaku anak tergantung dari perlakuan atau pola asuh yang diterimanya. 

Baik buruknya perilaku anak itulah hasil dari didikan yang didapatkannya.Pada 

umumnya orang tua mempunyai cara tertentu dalam mendidik anak, namun 

sebagian besar cara tersebut keliru dan dapat merugikan kehidupan anak. adapun 

beberapa kesalahan yang dilakukan orang tua adalah: 

1) Menghakimi anak dan perilakunya. 

2) Hukuman adalah metode efektif untuk mengajar anak. 

3) Anak-anak lebih banyak belajar dari kata-kata daripada tindakan orang 

tua. 

4) Emosi orang tua kadang dilampiaskan kepada anak. 

 Menurut Hurlock (1999) dalam menggunakan empat aspek pola asuh 

orang tua, yaitu kontrol orang tua, hukuman dan hadiah, komunikasi dan disiplin. 

 

 

 

                                                           
15Anggriani, Pudji Hartuti, Afifatus Sholihah, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan 

Kepribadian Siswa SMA di Kota Bengkulu”. Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling, volume 1.   
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    Aspek-aspek pola asuh orang tua yang diungkapkan menurut Hurlock 

tersebut dapat menjadi tolak ukur atau indikator dalam menganalisis dan 

menerapkan pola asuh yang baik untuk anak.  

 

HusnatulgJannah 

dalamgpenelitiannya 

penerapan pola asuh 

orang tua terhadap 

perilaku moral pada 

anak. 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat 

dijelaskan tentang bentuk-bentuk pola asuh yang di temui 

beserta perilaku moral yang ditampilkan kepada anak. 

dari hasil yang ditemukan dilapangan orang tua yang 

menerapkangpolagasuhgotoritergdapat 

menyebabkangkesulitangbagiganakguntukgbersosialisasi. 

Karena dalam mengasuh anak-anaknya orang tua banyak 

memberikan larangan dan berbagai aturan yang harus 

dipatuhi oleh anak, sehingga akhirnya menciptakan 

Aspek-Aspek dalam Pola Asuh  

 

1. Kontrol Orang Tua. 

Usaha yang dilakukan orang tua 

untuk membatasi pola asuh anak 

yang didasarkan pada sasaran yang 

bertujuan memodifikasi perilaku 

anak. 

2.  Hukuman dan Hadiah. 

 Usaha orang tua dalam memberikan 

hukuman dan hadiah yang didasari 

pada perilaku anak.  

    

3. Komunikasi. 

Yaitu usaha pencapaian informasi 

antara orang tua dan anak yang 

didalamnya bersifat mendidik, 

menghibur, dan pemecahan masalah. 

4. Disiplin. 

  Yaitu usaha yang dilakukan oleh 

orang tua untuk mendisiplinkan anak 

agar bisa menghargai dan menaati 

peraturan yang berlaku. 
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perasaan cemas, takut, minder, dan rasa kurang percaya 

diri dan kurang menghargai. 

Sedangkan orang tua yang menerapkan pola asuh 

demokratis, anak tampak menampilkan perilaku moral 

yang baik sesuai dengan harapan. Karena dalam pola 

asuh ini orang tua memberikan hak-hak anak seperti 

memperhatikan dan menghargai pendapat anak serta 

memberikan larangan kepada anak dengan menyertai 

penjelasan yang dimengerti oleh anak. 

Sikap orang tua yang permisif berdasarkan hasil temuan 

Husnatul Jannah dilapangan, bahwa pola asuh orang tua 

permisif kurang tepat digunakan dalam menanamkan 

perilaku moral pada anak karena orang tua yang 

beranggapan bahwa perilaku anak akan berubah dengan 

sendirinya seiring dengan bertambahnya usia anak dan 

bertambah pula pengetahuannya.
16

 

  Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang 

diterapkan orang tua akan sangat mempengaruhi perkembangan perilaku 

kepercayaan diri anak, orang tua yang menerapkan pola asuh yang otoriter maka 

anak akan menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, begitu pun 

dengan pola asuh permisif maka besar kemungkinan anak akan menampilkan 

perilaku yang kurang baik, sedangkan pola pengasuhan demokratis maka anak 

akan memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan. 

 

                                                           
16Husnatul Jannah, “Bentuk Pola Asuh Orang Tua dalam Menanamkan Perilaku Moral 

pada Anak Usia di Kecamatan Ampek Angkek” Universitas Negeri Padang. Pesona PAUD Vol I, 

No. 1, h.6. 
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2. Jenis-Jenis Pola Asuh Orang Tua dalam Keluarga 

a. Pola Asuh Otoriter 

  Pola Asuh Otoriter adalah pola asuh yang bersifat lebih mengutamakan 

membentuk kepribadian anak dengan cara menetapkan standar mutlak harus 

dituruti, dimana anak harus mengikuti pendapat dan keinginan orang tua pola asuh 

ini biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Pola asuh otoriter adalah pola 

asuh yang ditandai cara mengasuh anak-anaknya dengan aturan-aturan ketat, 

seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya orang tua, kebebasan 

untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi 

dan diajak ngobrol, bercerita-cerita, bertukar pikiran dengan orang tua, orang tua 

malah menganggap bahwa semua sikapnya yang dilakukan itu dianggap benar 

sehingga tidak perlu anak dimintai pertimbangan atas semua keputusan yang 

menyangkut permasalahan anak-anaknya. Pola asuh yang bersifat otoriter ini juga 

ditandai dengan hukuman-hukumannya yang dilakukannya dengan keras, 

mayoritas hukuman tersebut sifatnya hukuman badan dan anak juga diatur yang 

membatasi lingkungannya. Perbedaan seperti itu sangat ketat dan bahkan masih 

tetap diberlakukan sampai anak tersebut menginjak dewasa.
17

  

 Conger dalam Ahmad Susanto, menyatakan bahwa orang tua yang otoriter 

suka memaksakan kemauannya dengan didasarkan pandangannya sendiri, tanpa 

menunjukkan suatu alasan. Pada pola ini anak tidak dilatih untuk dapat 

mengembangkan inisiatif dan rasa tanggung jawab.
18

 Sutari Imam Barnadid dalam 

Sitti Nurhalimah, mengatakan bahwa orang tua yang memiliki pola otoriter tidak 

                                                           
17Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam,( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) 

h 354.  

              18
Ahmad Susanto, Bimbingan dan Konseling di Taman Kanak-kanak (Jakarta:  

Prenadamedia Group, 215), h. 27.  
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memberikan hak anak untuk mengemukakan pendapat serta mengutarakan 

perasaan anak. 
19

 

  Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh otoriter 

yaitu pola pengasuh yang bersifat keras atau kaku, memaksakan kehendak anak 

untuk mengikuti perintah orang tua. Adapun dampak yang timbul dari pola asuh 

otoriter, anak memiliki sifat dan sikap mudah tersinggung dan tidak bersahabat, 

pemurung, penakut, tidak percaya diri, mudah terpengaruh dan mudah stres, serta 

anak tidak mempunyai arah masa depan yang jelas. 

b. Pola Asuh Demokratis 

Pola Asuh Demokratis adalah pola asuh yang ditandai dengan pengakuan 

orang tua terhadap kemampuan anak-anaknya, dan kemudian anak diberi 

kesempatan untuk tidak selalu tergantung kepada orang tua. Dalam pola asuh 

seperti ini orang tua memberikan sedikit kebebasan kepada anak untuk memilih 

apa yang dikehendaki dan apa yang diinginkan yang terbaik pada dirinya, anak 

diperhatikan dan didengarkan saat anak berbicara, dan bila berpendapat orang tua 

memberikan kesempatan untuk mendengarkan pendapatnya dilibatkan dalam 

pembicaraan terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri. Pola 

asuh demokratis ditandai dengan dorongan dan kesadaran orang tua unruk 

melibatkan anak dalam mengambil suatu keputusan tertentu. Orang tua 

demokratis ini mengajak anak untuk berdialog, berkomunikasi dan berinteraksi. 

Orang tua yang menerapkan perlakuan kepada anak dalam rangka membentuk 

kepribadian anak dengan cara memprioritaskan kepentingan anak yang bersikap 

rasional atau. Pola asuh demokratis memberikan kesempatan yang luas kepada 

anak untuk mendiskusikan atau mengutarakan segala apa yang dirasakan oleh 

anak. orang tua siap mendengarkan keluhan anak dan memberikan masukan. 

                                                           
19

Sitti Nurhalimah, Media Sosial dan Masyarakat Pesisir; Refleksi Pemikiran Mahasiswa 

Bidikmisi (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 5. 
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Zainal menyatakan bahwa Orang tua yang demokratis sangat 

memperhatikan kebutuhan anak dan mencukupinya dengan pertimbangan faktor 

kepentingan dan kebutuhan. Pola asuh ini dapat menumbuhkan anak menjadi 

mandiri, mempunyai kontrol diri dan kepercayaan diri, dan berinteraksi dengan 

teman sebayanya dengan baik, mempunyai minat terhadap hal-hal baru, 

kooperatif dengan orang dewasa, penurut, patuh dan berorientasi pada prestasi.
20

 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh demokratis 

adalah pola asuh dimana orang tua memberikan dorongan atau dukungan penuh 

pada anak untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab. Adapun dampak dari 

pola asuh demokratis ini, membentuk perilaku anak seperti, anak memiliki rasa 

percaya diri dan bersikap sopan, mau bekerja sama dan bersikap bersahabat, 

mampu mengendalikan diri, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi,berorientasi 

terhadap prestasi, memiliki jiwa tanggung jawab yang besar, dapat menerima 

perintah dan diperintah sesuai dengan wajar, memiliki keberanian untuk 

berinisiatif dan kreatif, bersifat terbuka, memiliki emosi yang stabil dan rasa 

sosial yang besar, dapat menghargai penghargaan atau jerih payah orang lain, 

mudah beradaptasi dengan lingkungan, serta memiliki arah masa depan yang 

jelas.  

Setiap anak akan belajar dari lingkungannya, dari apa yang mereka temui. 

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh bagi perkembangan kepribadian anak. 

anak akan meniru/mencontohi orang-orang yang ada disekitarnya, untuk itu 

orang-orang yang ada disekitar anak akan menjadi model bagi anak dalam 

bersikap dan sudah semestinya orang tua atau keluarga memberikan contoh yang 

                                                           
20

Zainul Muttaqin, Psikologi Anak dan Pendidikan, edisi revisi dan diperluas (n.p:, 

2015),h. 12-13. 
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baik bagi mereka karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar akan 

sangat mudah ditiru olehnya. 

c. Pola Asuh Laisses Fire 

        Pola Asuh ini adalah pola asuh dengan cara orang tua mendidik anak secara 

bebas, anak dianggap orang dewasa atau muda, ia diberi kelonggaran seluas-

luasnya apa saja yang dikehendaki. Kontrol orang tua terhadap anak sangat 

lemah, juga tidak memberikan bimbingan pada anaknya. Semua apa yang 

dilakukan oleh anak adalah benar dan tidak perlu mendapat teguran, arahan, atau 

bimbingan. Pola asuh ini membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan 

pengawasan yang sangat longgar dan memberikan kesempatan (kebebasan) pada 

anak untuk melakukan seseuatu tanpa pengawasan yang cukup. Adapun 

kecenderungan orang tua tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak 

sedang dalam bahaya dan sangat sedikit memberikan bimbingan. Sifat dan sikap 

yang dimiliki orang tua adalah hangat sehingga sering kali disukai anak.
21

  

Gunarsa dalam Rabiatul Adawiah mengatakan bahwa orang tua yang 

menggunakan pola asuh laisses fire memberikan kekuasaan penuh kepada anak, 

tanpa anak dituntut kewajiban dan tanggung jawab, kurang mengontrol terhadap 

perilaku anak dan hanya berperan/bertindak sebagai pemberi fasilitas (sarana), 

serta kurangnya berkomunikasi dengan anak.
22

  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh pola 

laisses fire adalah pola pengasuhan orang tua yang bersifat kurang tegas, anak 

cenderung menentukan sendiri apa yang ia kehendaki, orang tua memberikan 

kelonggaran bagi anak. adapun dampak dari pola asuh laisses fire, membentuk 

                                                           
21Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)  

h. 356.  
22Rabiatul Adawiah, “Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan 

Anak: Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan”, Jurnal 

Pendidikan Kewarganegaraan. Volume 7, no. 1  (2007): h.35.  
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anak menjadi manja, kurang patuh terhadap orang lain dan kurangnya kesadaran 

akan tanggung jawab. 

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak. 

Setiap orang mempunyai kisah sejarah sendiri dan latar belakang yang 

sering sangat jauh berbeda. Perbedaan ini sangat memungkinkan terjadi pola 

asuh yang berbeda kepada anak. Ada perbedaan faktor yang memengaruhi pola 

asuh orang tua, yaitu:  

a.  Faktor Sosial Ekonomi.  

          Lingkuangan sosial berkaitan dengan pola hubungan sosial atau pergaulan 

yang dibentuk oleh orang tua maupun anak dengan lingkungan sekitarnya. Anak 

dari orang tua yang sosial ekonominya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi atau bahkan tidak pernah mengenal bangku pendidikan sama 

sekali karena terkendala faktor status ekonomi.  

b. Pendidikan. 

    Pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang berikan dengan 

sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Latar 

belakang pendidikan orang tua dapat memengaruhi pola pikir orang tua baik 

formal maupun non formal, lalu akan berpengaruh pada aspirasi atau harapan 

orang tuanya kepada anaknya. 

c. Nilai Agama yang dianut oleh Orang Tua. 

    Nilai-nilai agama juga menjadi hal penting yang ditanamkan orang tua 

kepada anak dalam pengasuhan yang mereka lakukan sehingga lembaga 

keagamaan juga turut berperan didalamnya. 

d. Kepribadian. 

    Dalam mengasuh anak, orang tua tidak hanya mengomunikasikan fakta, 

gagasan, dan pengetahuan saja, melainkan membantu menumbuh kembangkan 
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kepribadian anak. Pendapat tersebut berdasar pada teori humanistik yang 

menitik beratkan pendidikan yang ditumpuh pada peserta didik, artinya anak 

perlu mendapat perhatian dalam membangun sistem pendidikan. Jika anak telah 

menunjukkan gejala-gejala yang kurang baik, berarti mereka sudah tidak 

menunjukkan niat belajar yang sesungguhnya. Bila hal ini dibiarkan terus-

menerus akan menjadi masalah didalam mencapai keberhasilan belajar pada diri 

anak.
23

 

Secara umum, dalam pola pengasuhan orang tua terdapat banyak faktor 

yang mempengaruhi orang tua dalam menerapkan pola pengasuh terhadap anak. 

Beberapa faktor secara umum yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua 

adalah: 

1) Pendidikan Orang Tua. 

Latar belakang pendidikan orang tua atau tinggi rendahnya pendidikan 

orang tua cenderung memiliki perbedaan dalam mengasuh anak. Orang tua yang 

memiliki pengetahuan lebih luas dalam mengasuh anak, maka mereka akan 

mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak. Orang tua yang berpendidikan 

cenderung lebih memiliki pemahaman dalam melalukan praktik yang seharusnya 

diterapkan pada anak. Sedangkan orang tua yang memiliki latar belakang 

pendidikan terbatas atau rendah memiliki pemahaman yang terbatas juga 

mengenai kebutuhan dan perkembangan si anak sehingga perlakuan orang tua 

pada anak cenderung ketat, acuh tak acuh bahkan menjadi keras.
24

 

Al.Tridhonanto, mengatakan bahwa pendidikan dan pengalaman orang tua 

akan sangat mempengaruhi dalam memerankan peran pengasuhan. Agar lebih 

                                                           
23Lilis Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa pada Anak  (Jakarta: Kencana, 2017), 

h. 40 
24Muslimah,“Pola Asuh Orang Tua terhadap Kecerdasan Finansial Anak”, Gender 

Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies (Banda Aceh:  UIN Ar-Raniry), h. 

92. http://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/781.  

http://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/781
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siap dalam memerankan perannya, orang tua harus terlibat aktif dalam setiap 

upaya pendidikan anak mengamati segala sesuatu yang berorientasi pada 

masalah anak, serta menyediakan waktu untuk anak dan menilai perkembangan 

fungsi keluarga dalam perawatan anak.
25

 

Hal ini dapat dilihat dalam hasil penelitian Rabiatul Adawiah dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa faktor lainnya yang berpengaruh terhadap 

pola pendidikan anak adalah tingkat pendidikan orang tua dimana latar belakang 

pendidikan orang tua dapat mempengaruhi pola pikir orang tua dalam mendidik 

anak-anaknya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa orang tua yang 

berpendidikan tenyata lebih memperhatikan tentang pendidikan anak-anaknya 

dibanding dengan orang tua yang tidak berpendidikan.
26

  

2) Pengalaman Orang Tua. 

Budaya merupakan warisan turun temurun yang diajarkan dari generasi ke 

generasi. Banyak orang tua yang mengikuti cara mereka mengasuh anak melalui 

dari pengalaman mereka atau orang tua-orang tua mereka dulu. Orang tua 

mengharapkan anaknya dapat diterima dalam masyarakat dengan baik, kerena 

itu kebudayaan atau kebiasaan masyarakat dalam mengasuh anak juga 

mempengaruhi setiap orang tua dalam mengasuh anaknya.
27

 

3)    Status Ekonomi.  

 Salah satu yang menjadi masalah terbatasnya pendidikan yang diberikan 

oleh anak adalah terbatasnya ekonomi dalam keluarga. orang tua yang berasal 

dari tingkat sosial ekonomi menengah lebih bersikap hangat dibandingan orang 

                                                           
  25Al.Tridhonanto, Mengembangkan Pola Asuh Demokratis, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2014) h. 24. 
26Rabiatul Adawiah, “Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak” 

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 1 Mei 2017, h.45 
27Tutik Hidayati, “Pola Asuh Orang Tua dalam Menanamkan Nilai moral pada Anak 

Keluarga Pemulung di Desa Winong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Jurnal 

Pendidikan Luar Sekolah, Volume 1, Nomor 1 Maret 2017, h.10.  
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tua yang berasal dari sosial ekonomi rendah. Sebagaimana yang diungkapkan  

dalam Muslimah mengatakan bahwa orang tua dari kelas menengah rendah 

cenderung lebih keras atau lebih permisif dalam mengasuh anak.
28

 

          Rabiatul Adawiah dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa status 

ekonomi yang pas-pasan pada umumnya lebih cenderung untuk menyuruh anak-

anaknya membantu orang tuanya bekerja. Sedangkan jika orang tua yang 

ekonominya lebih baik ada kecenderungan untuk tetap menyuruh anak-anaknya 

melanjutkan sekolah yang setinggi-tingginya.
29

 

4) Lingkungan Tempat Tinggal. 

Melalui kehidupan sosial, peran lingkungan sosial juga memegang 

pengaruh kepada orang tua dalam meningkatkan kepercayaan diri pada anaknya. 

Teman sebaya dilingkungan tempat tinggal, pemuda sekitar yang menunjukkan 

hal yang tidak baik seperti mencuri membuat para orang tua waspada dengan 

lingkungan tempat tinggal yang biasa membawa dampak buruk untuk anak. 

dimana tugas orang tua menasehati anak untuk tidak meniru hal yang buruk yang 

dilihat anak dari lingkungan sekitar.
30

 

5) Kepribadian Orang Tua. 

Kepribadian Orang Tua meliputi bagaimana pengalaman pola asuh yang 

telah didapatkan oleh orang tua (sedari kecil). Tidak dapat dipungkiri sebagian 

orang tua menerapkan pola pengasuhan yang sama dengan apa yang 

didapatkannya dari orang tua selama mereka masih anak-anak.  

 

                                                           
28Muslimah, Pola Asuh Orang Tua, (Kuningan: STKIP Muhammadiyah Kuningan 

2021)”,  h. 93.  

               29Rabiatul Adawiah, “Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan 

Anak” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 1 Mei 2017, h.44. 
30Tutik Hidayati, “Pola Asuh Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Moral pada Anak 

Keluarga Pemulung di Desa Winong, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.”, Jurnal 

Pendidikan Luar Sekolah, Volume 1, Nomor 1, Maret (2017): h. 10. 
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          Menurut Hurlock (2010: 95) orang tua dalam memberikan kasih sayang dan 

pola asuh terhadap keluarga terutama kepada anak, dipengaruhi oleh faktor-faktor 

pola asuh orang tua sebagai berikut:  

 1. Kesamaan dengan disiplin yang digunakan Orang Tua.  

Maksudnya jikagoranggtuagmereka memberikan pola asuh yang baik 

maka akan mereka, terapkan juga pada anak mereka dan sebaliknya jika jika 

kurang sesuai maka akan digunakan cara yang berlawanan. 

2. Penyesuaian yang disetujui oleh Kelompok. 

 Semua orang tua dipengaruhi oleh apa yang anggota kelompok, mereka 

anggap cara terbaik dari pada oleh dari pendirian mereka sendiri mengenai apa 

yang terbaik. 

 

 

     Faktor yang  mempengaruhi  

    Pola asuh orang tua 

1. Kesamaan dengan disiplin yang 

digunakan orang tua.  

2. Penyesuaian yang disetujui oleh 

kelompok.   

3. Usia orang tua.  

4. Pendidikan untuk menjadi orang 

tua. 

5.   Sosial ekonomi. 

6. Konsep mengenai peran 

orang dewasa. 

7.  Jenis kelamin anak. 

8.  Usia anak. 

9.  Situasi. 
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3. Usia Orang Tua.  

 Orang tua yang lebih muda, cenderung demokratis dan dibandingkan 

dengan mereka yang tua. Mereka cenderung mengurangi kendali ketika anak 

beranjak dewasa. 

4. Pendidikan untuk menjadi Orang Tua. 

         Orang tua yang belajar cara mengasuh anak dan mengerti kebutuhan anak 

akan lebih menggunakan pola asuh yang demokratis, dari pada orang tua yang 

tidak mengerti. 

5. Sosial ekonomi.  

 Orang tua dari kalangan menengah kebawah akan lebih otoriter memaksa 

diri pada mereka yang dari menengah keatas, semakin tinggi pendidikan pola asuh 

yang digunakan semakin cenderung demokratis. 

6. Konsep Mengenai Peran Orang Dewasa. 

 Orang tua yang mempertahankan konsep tradisional mengenai peran orang 

tua, cenderung lebih otoriter dibandingkan dengan orang tua yang telah menganut 

konsep modern. 

7. Jenis Kelamin Anak.  

 Orang tua pada umumnya akan lebih keras terhadap anak perempuan dari 

pada terhadap anak laki-lakinya. 

8. Usia Anak.  

 Pola asuh otoriter digunakan untuk anak kecil, karena anak-anak tidak 

mengerti penjelasan sehingga mereka memusatkan perhatian pada pengendalian 

otoriter. 
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9. Situasi. 

 Ketakutan dan kecemasan biasanya tidak diganjar hukuman, sedangkan 

sikap menantang, negatifisme, dan agresi kemungkinan lebih mendorong 

pengendalian otoriter. 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola asuh orang tua dilatar belakangi oleh faktor tersebut, 

Meskipun masih banyak faktor-faktor yang lainnya. Rendahnya pendidikan orang 

tua serta status ekonomi keluarga yang rendah mempengaruhi bagaimana 

penerapan pola asuh orang tua terhadap anaknya.  

 Orang tua yang berstatus pendidikan rendah kurang memahami bagaimana 

seharusnya pola asuh yang baik bagi anaknya, dalam hal memenuhi kebutuhan  

jasmani seperti kebutuhan pokok sehari-hari orang tua pasti sudah memenuhinya 

tetapi dalam hal kebutuhan rohani, bisa saja belum terpenuhi, bagaimana 

menyikapi perilaku anak, agar perkembangan dan pertumbuhannya dapat optimal 

baik dari segi jasmani maupun rohani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang 

tua yang telah berpengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak akan lebih siap 

menjalankan peran pengasuhan, orang tua akan lebih mampu mengamati tanda-

tanda pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Sedangkan keluarga yang 

berstatus ekonomi rendah ini juga sangat mempengaruhi bagaimana orang tua 

memberikan pendidikan yang selayaknya bagi anak. orang tua yang ekonomi 

rendah tentu berbeda dengan orang tua yang berpenghasilan tinggi, orang tua yang 

ekonomi rendah terbatas dalam memenuhi kebutuhan anak hal ini juga berdampak 

pada pola asuh yang diberikan. Adapun faktor yang mempengaruhi pola asuh 

orang tua yaitu jumlah anak dalam keluarga, jumlah anak menjadi salah satu 

faktor penerapan pola asuh orang tua yang kurang maksimal, orang tua yang 
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mengurus anak lebih dari satu atau dua cenderung memiliki perbedaan antara anak 

yang satu dengan anak yang lainnya. 

B. Kepercayaan Diri Anak 

1. Pengertian Kepercayaan Diri Anak  

Kepercayaan Diri Anak adalah suatu keyakinan dalam diri anak bahwa ia 

menampilkan perilaku tertentu atau mencapai target tertentu. Banyak faktor 

mempengaruhi terbentuknya percaya diri, salah satunya dengan pemberian pujian. 

Bahwa pujian memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan percaya diri 

pada anak. Pemberian pujian pada anak memberikan pengaruh positif dalam 

proses pembentukkan rasa percaya dirinya. Pujian dari orang tua, keluarga dan 

lingkungan menjadi  motivasi bagi anak untuk berani menampilkan dirinya dan 

terhindar dari rasa takut gagal.
31

 

          Kepercayaan diri juga dijelaskan dalam QS Al-Imran 3/139 yang berbunyi: 

ؤْمِنِيْنَ وَلََ تهَِنىُْا وَلََ تحَْزَنىُْا وَانَْتمُُ الَْعَْلىَْنَ اِنْ كُنْ    تمُْ مُّ

Terjemahannya: 

“Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, 

sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman”
32

  

Kutipan ayat diatas menjelaskan dari konsep kepercayaan diri sebagai 

seorang manusia jangan sampai memiliki mental yang lemah, harus bersikap 

percaya diri karena manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan derajat 

tinggi. Menurut penulis kepercayaan diri adalah suatu keyakinan dalam diri 

seseorang untuk mampu melakukan sesuatu yang didalam dirinya terdapat 

karakteristik akan kemampuan diri, optimis, bertanggung jawab dan realistis.  

                                                           
31Jazilatur Rohma, Pembentukkan Kepercayaan Diri Anak Melalui Pujian. Jurnal 

Perempuan dan Anak. Vol. 2. Nomor. 1 (Juli 2018), h. 2. http:// media. Neliti. com. (Diakses 28 

Februari 2020 ). 
32Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 67 
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Kepercayaan diri suatu kemampuan yang dimiliki oleh anak untuk 

berinteraksi terhadap sekitar. Memiiki kepercayaan diri anak bisa membedakan 

mana yang baik dan mana yang tidak. Kepercayaan diri sebagai suatu perasaan 

yang berisi kekuatan, kemampuan, dan keterampilan untuk melakukan atau 

menghasilkan sesuatu keyakinan untuk sukses. Kepercayaan diri sangat 

bermanfaat dalam setiap keadaan, percaya diri juga menyatakan seseorang 

bertanggung jawab atas perkerjaan karena semakin individu kehilangan suatu 

kepercayaan diri, maka akan semakin sulit untuk memutuskan yang terbaik untuk 

diri mereka. Percaya dapat dibentuk dengan belajar terus, tidak takut untuk 

berbuat salah dan menerapkan pengetahuan yang sudah dipelajari. Kepercayaan 

diri berasal dari tindakan, kegiatan dan usaha untuk bertindak bukannya 

menghindar keadaan dan bersifat pasif. Dengan kata lain, anak dapat dikatakan 

percaya diri jika anak berani melakukan sesuatu hal yang baik pada diri mereka 

sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan diri. Selain itu, anak pun mampu 

melakukan tanpa ragu serta selalu berfikir positif. Anak memiliki rasa percaya diri 

mampu menyelesaikan tugas sesuai tahap perkembangan dengan baik dan tidak 

tergantung pada orang lain.
33

 

Berdasarkan pendapat diatas, kepercayaan diri merupakan salah satu 

potensi yang dimiliki anak. Suatu keyakinan yang dimiliki anak untuk 

menyelesaikan segala sesuatu sesuai tahap perkembangan tanpa bantuan orang 

tua. Kepercayaan diri bukan potensi bawaan dari lahir, kepercayaan diri terbentuk 

dari pengasuhan orang tua dan pengalaman yang didapatkan anak. Perkembangan 

emosi merupakan perkembangan di mana anak dapat mengenali diri sendiri dan 

bagaimana perasaannya sendiri, sedangkan perkembangan sosial emosional 

adalah kemampuan anak untuk mampu memahami perasaan orang lain, dapat 

                                                           
33Bandura,  self efficacy  (New York: Ademic Press, 2005),  h. 27-28.  
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berinteraksi dengan baik bersama teman dan mampu membangun hubungan 

dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Jika seorang anak mampu memahami 

perasaannya sendiri, perasaan orang lain, dan membangun pertemanan, 

berinteraksi, saling memberi, artinya anak sudah mampu mengembangkan 

kemampuan sosial emosionalnya. Sehingga anak memiliki tingkat kematangan 

sosial emosional yang baik. Salah satu perkembangan emosional yang penting 

dimiliki oleh anak ialah kepercayaan diri.  

Kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian yang menjadi salah satu 

kunci keberhasilan hidup seseorang. Anak usia dini seringkali mengalami 

kesulitan dalam mengekspresikan diri di lingkungan luar, karena setiap anak 

memiliki tingkat kepercayaan diri yang berbeda-beda. Ketidak percayaan diri 

timbul karena adanya perasaan tidak nyaman, takut apa yang telah dikerjakannya 

salah. Hal ini dapat disebabkan lingkungan yang ada di dekat anak awalnya tidak 

memberi kesempatan pada anak untuk bisa percaya diri pada apa yang telah 

dilakukannya sehingga anak pun kurang dapat belajar menjadi lebih mandiri.      

Menurut Freud (dalam Devi Nurkhasanah), masa usia dini harus diberi landasan 

yang kuat agar anak terhindar dari berbagai gangguan kepribadian ataupun emosi. 

Lebih lanjut Freud mengungkapkan bahwa adanya gangguan yang dialami pada 

masa dewasa dapat ditelusuri penyebabnya dengan melihat kehidupan pada masa 

kanak-kanaknya.
34

 

Menurut Aprianti (dalam Kuswati dkk), kepercayaan diri anak usia dini 

merupakan aspek di mana anak berani melakukan sesuatu hal yang baik bagi 

dirinya sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan dirinya. Menurut 

                                                           
34

Devi Nurkhasanah, Skripsi: “Penerapan Metode Bercerita Untuk Menumbuhkan 

Kepercayaan Diri Pada Anak Usia Dini Di TK Satya Dharma Sudjana Kecamatan Terusan 

Nunyai Lampung Tengah” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 2.   

 



39 
 

 
 

Depdiknas (2012:21) kepercayaan diri adalah sikap yang menunjukkan 

memahami kemampuan diri sendiri dan nilai harga diri.
35

 

 Bandura (dalam Muzdalifah & M.Rahman) mengatakan kepercayaan diri 

merupakan suatu keyakinan yang dimiliki oleh seseorang yang menyatakan 

bahwa dirinya mampu berperilaku seperti yang dibutuhkan agar memperoleh hasil 

yang diharapkan. Menurut Lauster, rasa percaya diri bukan sifat yang diturunkan 

(bawaan) melainkan diperoleh dari pengalaman hidup, serta dapat diajarkan dan 

ditanamkan melalui pendidikan, sehingga upaya-upaya tertentu dapat dilakukan 

guna membentuk dan meningkatkan rasa percaya diri. Dengan demikian 

kepercayaan diri terbentuk dan berkembang melalui proses belajar di dalam 

interaksi seseorang dengan lingkungannya.
36

  

Kepercayaan diri anak adalah suatu sikap positif memandang kemampuan 

diri, tenang, mampu menyesuaikan diri dan mengaktualisasikan diri, Nurmaniah 

& Damayanti (dalam Kurniasih, Asep S & Yuliani N). Menurut teori sosial 

kognitif Bandura Damayanti (dalam Kurniasih, Asep S & Yuliani N) rasa percaya 

diri sangat penting untuk memotivasi anak dalam pembelajaran, ini berhubungan 

dengan persepsi terhadap efeksi diri yang menentukan cara seseorang dalam 

berfikir, merasakan, dan berperilaku, serta kepercayaan diri akan membawa 

sukses dan sebaliknya, Bandura (dalam Kurniasih, Asep S & Yuliani N). Faktor 

yang mempengaruhi kepercayaan diri anak adalah faktor internal individu itu 

sendiri, norma, dan pengalaman, keluarga, tradisi, kebiasaan dalam lingkungan 

                                                           
35

Kuswati, M. Syukuri, Yuline. Peningkatan Sikap Percaya Diri Melalui Metode 

Bercerita Pada Anak Usia 4-5 Tahun di TK, dalam Artikel (PG-PAUD FKIP Universitas Tanjung 

Pura, Pontianak), 2015, h.2. 
36

Muzdalifah, M. Rahman. “Peran Orang Tua Dalam Membangun Kepercayaan Diri Pada 

Anak Usia Dini”, h.377. 
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sosial atau kelompok dimana keluarga berasal, Leokmono (dalam Kurniasih, Asep 

S & Yuliani N).
37

 

C. Ciri-Ciri Kepercayaan Diri Anak 

Kepercayaan diri anak tentu tidak timbul sendirinya, orang tua berperan 

terbesar dalam menumbuhan percaya dirinya. Seorang anak berpikir dan 

merasakan segala sesuatu tentang dirinya. Apakah ia merasa dicintai, disayangi, 

dihargai, atau justru merasa diabaikan dan ditolak perasaan-perasaan inilah yang 

kemudian dan menentukan baik buruk perilakunya. Orang tua yang mampu 

menunjukkan rasa cinta, kasih sayang dan penghargaan, bahkan ketika anak 

berbuat salah sekalipun, akan membuat anak menjadi positif. Anak akan tumbuh 

menjadi sosok yang bersyukur dan percaya diri. Secara umum ciri-ciri anak yang 

percaya diri adalah:  

a. Bisa mengomunikasikan pikiran dan perasaannya dengan baik. 

b. Bisa melakukan aktivitasnya dengan bebas dan gembira. 

c. Merasa bangga akan kelebihan-kelebihan atau telenta yang dimilikinya. 

d. Bisa memutuskan tanpa harus selalu bergantung kepada orang tuanya. 

e. Mampu menunjukkan rasa tanggung jawab. 

f. Mudah beradaptasi dilingkungan baru.
38

 

Berdasarkan pengamatan mendalam yang dilakukan Hakim (dalam 

Muzdalifah M. & Rahman), akan terlihat adanya ciri-ciri tertentu dari orang-

orang yang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, yaitu: 

a. Bersikap tenang dalam menghadapi sesuatu. 

b. Memiliki potensi dan kemampuan yang memadai. 

                                                           
37

Kurniasih, Asep Supena, Yuliani Nurani. “Peningkatan Kepercayaan Diri Anak Usia 

Dini Melalui Kegiatan Jurnal Pagi”, dalam Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dni, 

2021, 5(2), h. 2251 
38Erwin Parengkuan dkk, Talking Points For Parents  (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka 

Utama, 2010), h. 30-31. 
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c. Mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di berbagai situasi. 

d. Dapat menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. 

e. Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup untuk menunjang 

penampilannya. 

f. Memiliki kecerdasan yang cukup.  

g. Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup. 

h. Memiliki keahlian atau keterampilan lain yang menunjang kehidupannya.  

i. Kemampuan bersosialisasi. 

j. Memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik. 

k. Mempunyai pengalaman hidup yang menempa mental menjadi kuat dan 

tahan di dalam menghadapi berbagai cobaan hidup.
39

 

Selalu bereaksi positif dalam menghadapi berbagai masalah, misalnya dengan 

tetap tegar, sabar, dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Dengan ini, 

adanya masalah hidup yang berat justru semakin memperkuat rasa percaya diri 

seseorang. Ada lima sebab kepercayaan diri anak rendah, yaitu:  

1. Krisis dasar kepercayaan kepada orang tua. 

2. Trauma transisi dari bayi ke anak.  

3. Kecemburuan antar anak dalam kehidupan keluarga.  

4. Krisis kompetensi dengan teman. 

5. Transisi dari tergantung menjadi tidak tergantung.
40

  

    Umumnya anak yang memiliki kepercayaan diri rendah adalah anak yang 

menghindari tugas, ragu-ragu, pesimis, pendiam, menutup diri, dan sering 

meminta bantuan orang lain. Anak yang memiliki kepercayaan diri rendah juga 

                                                           
39Muzdalifah, M. Rahman. “Peran Orang Tua dalam Membangun Kepercayaan Diri pada 

Anak Usia Dini”, dalam Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 2013, 8(2), h.378. 
40Sri Wahyuni dan Rukiah Nur B N. Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Usia 

Dini Melalui Metode Bercerita Di Kelompok B RA An-Nida, dalam Jurnal Raudhah: Program 

Studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), Juli – Desember 2017, 5(2), h. 11 
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cenderung tidak menyukai situasi baru dan cenderung menghindari tempat-tempat 

atau berbuat sesuatu di mana ia tidak yakin akan kemampuannya. 

          Individu yang percaya diri dapat diindikasikan memiliki perasaan yang 

adekuat terhadap tindakan yang dilakukan, memiliki ketenangan sikap, dapat 

berkomunikasi dengan baik, kemampuan untuk bersosialisasi, merasa optimis, 

dapat mengendalikan perasaanya, percaya akan kompetensi/kemampuan diri, dan 

memiliki internal locus of cont rol (memandang keberhasilan atau kegagalan, 

tergantung dari usaha diri sendiri dan tidak tergantung/ mengharapkan bantuan 

orang lain.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri kepercayaan diri 

merupakan modal dasar bagi anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu 

membantu anak agar dapat diterima di lingkungannya. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepercayaan diri, yaitu: 

a). Dukungan Orang Tua.  

          Orang Tua merupakan faktor terpenting dalam membangun kepercayaan 

diri anak, pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama yang 

sangat menentukan baik buruknya kepribadian anak. Membangun kepercayaan 

diri menurut Clark yakni dengan berbicara untuk hal yang mendukung, memberi 

dorongan melalui tindakan, meluangkan waktu sejenak untuk kebersamaan, 

mengusahakan selalu dekat walaupun terpisah, mengekspresikan kasih sayang 

melalui kata-kata dan seni, memberikan tantangan dengan keberanian, serta 

ciptakan dan nikmati peristiwa-peristiwa istimewa. 

      b). Lingkungan.  

Lingkungan yang dimaksud merupakan lingkungan pendidikan anak di 

sekolah yang berperan penting dalam menumbuh kembangkan kepercayaan diri 

anak. Hal ini dikemukakan oleh Pastalozzi bahwa pendidikan yang baik bagi anak 
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ialah dengan menggunakan metode perpaduan antara pendidikan praktis dan 

nature (membimbing anak secara perlahan dan dengan usaha sendiri). Pendidikan 

yang diberikan kepada anak adalah belajar bersama dengan menggali potensi yang 

dimiliki anak-anak sehingga anak mendapatkan pengalaman baru melalui 

pendidikan anak usia dini. 

Disimpulkan bahwa orang tua, lingkungan, dan guru berperan penting dalam 

menumbuhkan dan membentuk kepercayaan diri anak. Kepercayaan diri sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan anak itulah mengapa sebaiknya anak merasa aman 

dan mampu menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Orang tua, lingkungan, 

dan guru diharapkan selalu memperkenalkan, melatih, dan terus mengembangkan 

kepercayaan diri anak sejak dini. Sehingga kepercayaan diri anak akan terus 

tumbuh dan semakin meningkat sampai dewasa nantinya. Faktor-faktor tersebut 

tentunya penyebab dari adanya rasa kurang percaya diri pada anak. Untuk itu, 

perlu adanya cara agar dapat meminimalkan kemungkinan-kemungkinan 

penyebab tersebut. Dibutuhkan peran oran tua, guru, dan lingkungan sekitar anak 

yang dapat mendorong keberhasilan anak dalam pengembangan kepercayaan diri. 

D. Karakteristik Kepercayaan Diri. 

       Seseorang anak yang yakin akan kemampuan yang dia miliki menandakan 

bahwa dia mempunyai kepercayaan diri didalam dirinya. Berikut merupakan 

karakteristik yang memiliki kepercayaan diri, diantaranya adalah:
41

  

1. Percaya dengan kemampuan yang dimilikinya sendiri, sehingga mereka  

tidak perlu pengakuan, serta pujian dari orang lain. 

2. Tidak terpaksa memperlihatkan sikap komformis agar dapat diterima 

orang lain. 

3.  Berani untuk memjadi diri sendiri serta menerima penolakan orang lain. 

                                                           
41Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal 13. 
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4.  Bisa mengendalikan dirinya sendiri dengan baik. 

5  Melihat keberhasilan atau pun kegagalan tergantung dari usaha yang telah 

dia lakukan tanpa tergantung dengan orang lain serta tidak mudah 

menyerah pada suatu keadaan. 

6. Mempunyai pandangan yang baik pada dirinya maupun orang lain. 

7. Mempunyai harapan yang realistik, karena saat harapan yang telah kita 

gantungkan tidak sesuai dengan keinginan, maka kita tetap bisa melihat 

sisi positif yang ada dalam dirinya sendiri. 

          Dari pemaparan diatas dapat kita simpulkan bahwa seorang anak yang 

memiliki kepercayaan diri yang baik dapat dengan mudah kita lihat dengan 

mata. Serta kita sendiri juga bisa menilai orang-orang yang ada disekeliling kita 

bahkan kita bisa menilai pada diri sendiri pada anak.  

E. Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak. 

         Dalam  kesehariannya, anak selalu menemukan sesuatu baru yang sulit 

dipahaminya. Anak terkadang mengalami hambatan aktivitas karena ketidak 

siapan dalam menghadapi kejadian atau situasi tersebut. Rasa percaya diri pada 

anak tidak akan tumbuh begitu saja tanpa bantuan dari orang disekitar anak salah 

satunya orang tua kasih sayang sangat berpengaruh kepercayaan diri anak. Hal 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Sebagai 

berikut: 

a. Tunjukkan rasa cinta dan kasih sayang dengan wajar, jangan terlalu 

berlebihan karena bila berlebihan justru akan membuat anak menjadi 

manja yang tidak berani tampil sendiri tanpa bantuan orang lain. 

b. Ajak anak untuk saling berdiskusi mengungkapkan hal yang salah dan 

benar. 
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c. Ajarkan kepada anak berani mengambil keputusan atas masalahnya dan 

menyelesaikannya sendiri. 

d. Berikan kebebasan kepada anak untuk menentukan hal yang dia sukai 

dan bantu anak untuk belajar dari kesukaanya dan pilihannya tersebut. 

Contoh jika anak suka bercerita maka kita harus mengajari dengan cara 

yang benar dan sesuai dengan kriteria umurnya. 

e. Ajak anak ikut acara sosial dilingkungannya seperti lingkungan rumah 

dan sekolah. 

f. Berikan reward atau pujian dari prestasi yang anak dapatkan meskipun 

belum hasilnya belum baik.
42

 

   Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak 

Usia Dini. 
43

 Indikator Kepercayaan Diri Usia 5-6 Tahun sebagai berikut: 

1. Menunjukkan rasa percaya diri. 

2. Memiliki sikap gigih (tidak mudah menyerah). 

3. Bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. 

                                                           
42

Susanti, dkk, mencetak anak juara, (Semarang: Katahati2 009 ) h 51-52 
43

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137,  

“Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, 2014”, h.28.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 

Kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan 

secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai macam 

fenomena yang terjadi masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga 

tergambarkan, karakter, sifat dan model dan fenomena tersebut.
1
 Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

suatu jenis penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan 

mengadakan kontak secara langsung dari sudut pandang atau interpretasi individu 

dan dekat dengan orang-orang, situs serta fenomena yang dipelajari dan 

pengalaman pribadi peneliti untuk mencari penemuan dalam konteks sosial, 

histori dan temporal. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah 

sehingga peneliti sebagai instrumen kunci.
2
 

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data berisi informasi 

mengenai pola asuh orang tua dalam meningkatkan kepercayaan diri anak usia 5-6 

tahun dalam keluarga di desa kalukuang kampala kabupaten jeneponto.  

B. Pendekatan Penelitin 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif  dan metode 

yang digunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud 

menggambarkan tentang suatu variabel, gejala atau keadaan “apa adanya”, dan 

                                                           
            1Wina sanjaya. Penelitian Pendidikan jenis, Metode dan Prosedur (Jakarta:Kencana, 

2015).h.47 
2
Sudaryono, Metode Penelitian: Kuatitatif, Kualitatif dan Mix Method (Cet. VI; Depok: 

Rajawali Pers, 2019), h. 97.  
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tidak dimaksudkan untuk menguji  hipotesis tertentu.
3
 berdasarkan pembahasan 

penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan. Dengan pendekatan pendidikan 

yang digunakan karena sasaran utama dalam penelitian ini adalah orang tua, 

dengan menelaah bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri anak.  

C. Lokasi Penelitian 

Penelitan mengenai Pola Asuh Orang Tua dalam Meningkatkan Kepercayaan 

Diri Anak Usia 5-6 Tahun dalam Keluarga. Penelitian ini dilakukan di desa 

Kalukuang Kampala lokasi penelitian berjarak ± 6,2 KM dari Kota Jeneponto 

yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. 

D. Sumber Data 

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah 

ketersediaan sumber data. Dimana sumber data yang akan menjelaskan dari mana 

diperoleh data, orang-orang yang dimintai keterangan yang disebut responden. 

Untuk itu dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah orang tua sebanyak enam 

orang yang memiliki anak usia 5-6 tahun. Berdasarkan sumber data yang ada, 

peneliti mengumpulkan data menggunakan sumber data primer dan data 

sekunder, yaitu:  

a. Sumber Data Primer  

               Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari objek penelitian memberikan data dari pengumpul data.
4
 Sumber data primer 

yang diperoleh secara langsung dilapangan, meliputi data dan informasi melalui 

wawancara, yaitu orang tua dan anak dengan cara mewawancarai dan mengamati 

agar dapat mendapatkan informasi mengenai Pola Asuh Orang Tua dalam 

                                                           
              

3
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian  (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Cet. 10, h. 

234. 
4
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

h. 193.  
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Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Usia 5-6 Tahun di Desa Kalukuang 

Kampala Kabupaten Jeneponto. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung dalam pengumpulan data.
5
 Penelitian ini memperoleh data sekunder dari 

dokumen dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Kalukuang Kampala Kabupaten 

Jeneponto.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah strategi yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data 

digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi dan kenyataan yang dapat 

dipercaya.
6
 Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid beberapa metode 

sebagai berikut:  

a. Wawancara  

              Metode Wawancara merupakan suatu teknik pemgumpulan data yang 

dilakukan secara bertatap muka, pertanyaan yang diberikan secara lisan dan 

jawabannya juga secara lisan. Menurut sugiyono wawancara merupakan 

pertemuan dua orang tua untuk bertukar informasi melalui tanya jawab. Sehingga 

dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
7
  

          Apabila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaannya, wawancara dapat 

dibagi menjadi tiga macam, yaitu:  

1. Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data karena telah 

                                                           
              5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

h. 193 
6
Sudaryono, Metode Penelitian: Kuatitatif, Kualitatif dan Mix Method (Depok: Rajawali 

Pers, 2019), h. 215. 
7 Husaini Husman Poernomo, Metodologi Penelitian Sosial (jakarta: bumi aksara, 1996), 

h.5  
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mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Oleh karena 

itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyediakan 

instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.  

2.  Wawancara semi terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang 

pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan jenis wawancara ini adalah menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka.  

3.   Wawancara tak berstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang di 

mana peneliti bebas mengajukan pertanyaan tanpa menggunakan 

pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan berupa  

inti dari permasalahan yang akan ditanyakan.
8
  

              Berdasarkan teori tersebut, jenis wawancara yang akan digunakan 

peneliti adalah wawancara tak berstruktur, artinya peneliti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara bebas tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang 

sistematis. Peneliti juga menggunakan panduan wawancara yang berisi beberapa 

pertanyaan yang mendetail yang akan diajukan kepada Orang Tua untuk 

memperoleh informasi tentang Pola Asuh Orang Tua dalam Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Anak Usia 5-6 Tahun dalam 6 Keluarga di Desa Kalukuang 

Kampala Kabupaten Jeneponto. Bertujuan untuk memudahkan dalam 

melaksanakan wawancara, melakukan pengolahan data dan informasi.  

b.  Dokumentasi 

                 Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan 

melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan 

dokumen- dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang 

                                                           
8Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: 

Syakir Media Press, 2021), h.146  
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berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. Alat bantu yang dipergunakan sebagai 

bukti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data, alat dokumentasi yang 

digunakan berupa alat perekam (tape recorder) dan camera handphone.
9
 

           Tujuan peneliti menggunakan metode ini karena untuk memperoleh data 

yang diinginkan, sehingga data tersebut akan mudah dipercaya sehingga dapat 

menjadi bukti saat penelitian.  

F.  Instrumen Penelitian 

      Instrumen Penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah peneliti itu sendiri dimana dikunci dalam peneliti  itu sendiri dengan 

menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Instrumen penelitian juga 

merupakan alat bantu yang diperlukan atau dipergunakan dalam mengumpulkan 

data seperti alat kamera dan pedoman wawancara (interview guided) untuk 

wawancara langsung.
10

 

G. Teknik Analisis Data  

a. Reduksi Data (Data Reduction)   

               Serta mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu 

sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh 

apabila diperlukan. 

b.   Penyajian Data (Data Display) 

             Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan 

adalah dengan mendisplaykan data. Melalui penyajian data maka data 

terorganisasikan, tersusun pada pola hubungan, sehingga akan semakin mudah 

                                                           
    9Sodaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dam Mix Method (Cet. III; 

Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 229.    

                  10Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. VI. Bandung: Alfabeta, 2010), h. 72. 
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dipahami. Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

hubungan antar kategori dan sebagainya. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification) 

          Tahap akhir ini dari reduksi data penyajian data adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi dimana kesimpulan awal yang dikemukankan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Peneliti akan 

melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data yang diperoleh 

agar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal dapat didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsistem saat peneliti kembali melakukan peneliti dilapangan 

untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan kredibel. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

        Dalam penelitian, setiap hal ditemuan harus dicek keabsahannya agar 

hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan dapat dibukti 

keabsahannya. Untuk mengecek keabsahan temuan ini, maka teknik yang dipakai 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

            Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan 

melakukan pengamatan, wawancara dengan informasi. Perpanjangan 

pengamatan akan penulis lakukan jika dalam proses validasi ditemukan 

beberapa kekurangan data yang dibutuhkan pada penelitian ini.
11

 

 

 

                                                           
             11 Burhan Bungin,  Penelitian Kualitatif Edisi Kedua, (Purwerejo: Ull Press, 2015 ) h.262. 
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b. Ketekunan Pengamatan 

           Untuk memperoleh derajat keabsahan data yang tinggi, maka jalan 

penting lainnya adalah meningkatkan ketekunan dalam pengamatan 

dilapangan. Pengamatan bukanlah suatu teknik pemgumpulkan data yang 

hanya mengendalikan kemampuan panca indra, namun juga menggunakan 

semua panca indra termasuk pendengaran, perasaan, dan insting peneliti. 

Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan dilapangan maka derajat 

keabsahan data ditingkatkan pula.
12

 

           Salah satu cara yang digunakan dalam peneliti adalah peneliti hanya 

menggunakan dua teknik di antaranya perpanjangan pengamatan dan ketekunan 

pengamatan. Dengan menggunakan teknik perpanjangan pengamatan peneliti 

melakukan pengecekan kembali jika ditemukan beberapa kekurangan data yang 

dibutuhkan. Dan penelitian ini juga dilakukan dengan cara meningkatkan 

ketekunan dan bahan referensi meningkatkan ketekunan berari melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan teliti serta bahan referensi yang dimaksud 

disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan 

oleh peneliti, misalkan data hasil wawancara yang perlukan. 

                                                           
            12 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Edisi Kedua, (Purwerejo: Ull Press, 2015 ) h.264. 



 
 

53 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Keadaan Geografis Daerah Penelitian  

Desa Kalukuang Kampala adalah salah satu Desa yang ada di Kabupaten 

Jeneponto. Ditinjau dari keadaan geografisnya Desa Kalukuang memiliki jumlah 

penduduk ± 2415 ribu penduduk. Dimana Desa Kalukuang Kampala terdiri dari 5 

(Lima) Dusun diantaranya, Dusun Kalukuang, Dusun Sepeka, Dusun Monrololoe, 

Dusun Pinyangka’bung  dan Dusun Buntulu.  

B. Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil observasi peneliti pada 6 (enam) Keluarga di Desa 

Kalukuang Kabupaten Jeneponto Berikut dipaparkan hasil wawancara yang 

dilakukan pada orang tua dalam keluarga yang mempunyai anak usia dini 5-6 

tahun dalam 6 Keluarga di Desa Kalukuang Kampala Kabupaten Jeneponto, yaitu 

sebagai berikut. Hal ini dilihat dari ungkapan Ibu SI Keluarga I, mengatakan 

bahwa: 

“Kami dalam mendidik anak itu, seperti dalam kesehariannya yah 
mengajarkan yang baik-baik, supaya melatih kepercayaan dirinya saya 
mendidik anak sedikit keras karena setiap anak itu memiliki karakter yang 
berbeda-beda, ada yang dikasari baru ia mau mendengar”.

1
  

Hal yang diungkapkan oleh ibu MH Keluarga II, dengan pertanyaan yang 

sama mengatakan bahwa:  

“Saya mendidik anak itu biasa, seperti kesehariannya ku ajarkan dengan 
selalu memberikan semangat, motivasi supaya kulatih meningkatkan 
kepercayaan dirinya selalu ku dorong untuk belajar berikan juga pujian 
saya hargai juga pendapatnya yang baik-baik.

2
  

                                                           
1 Salmawati (36 tahun), Wawancara, di Desa Kalukuang Kampala 9 September 2022.  
2 Memunah (43 Tahun), Wawancara, di Desa Kalukuang Kampala 9 September 2022. 
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          Hal sama yang diungkapkan oleh ibu RI Keluarga III, dengan pertanyaan 

sama mengatakan bahwa: 

 “kalau saya mendidik anak saya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya 
yah harus mengajarkan anak saya belajar seperti membaca, menulis 
supaya anak saya pintar baik dirumah maupun disekolah. Dengarkan 
perkataan orang tua berani tampil dan tidak pemalu”.

3
 

         Hal yang senada yang di ungkapkan oleh ibu RA Keluarga IV, dengan 

pertanyaan sama mengatakan bahwa:  

“Caraku supaya meningkatkan percaya dirinya anak saya pertama, saya 
ajari dan berikan arahan yang baik-baik saya dukung. Sedikit kasari kalau 
tidak mau mendengar, saya ajarkan juga untuk berani jangan pantang 
menyerah berani mencoba hal-hal positif untuk membantu anak saya baik 
di rumah, Sekolah, maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini sangat penting 
untuk perkembangan anak  saya selanjutnya” 

4
 

        Hal sama yang diungkapkan oleh ibu SI Keluarga V, dengan pertanyaan 

yang sama mengatakan bahwa: 

“Untuk meningkatkan kepercayaan diri anak saya, jangan terlalu ditekan 
sehingga anak tidak mau melakukan sesuatu tanpa kemauannya justru 
kami orang tua  dapat menunjukkan sikap menghargai  pada setiap usaha 
yang di lakukan anak. Kita sebagai orang tua dapat mengatakan bahwa 
dia hebat karena sudah melakukan sesuatu Sehingga anak ada timbul rasa 
percaya dirinya” 

5
 

        Hal sama yang diungkapkan oleh ibu HI Keluarga VI, dengan pertanyaan 

yang sama mengatakan bahwa:  

 “Kalau cara saya ajarkan meningkatkan kepercayaan diri  anak  yang 
pertama adalah ajarkan dengan baik-baik jangan pemalu usahakan berani 
tampil disekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Dengarkan perkataan 
orang tua”.

6
 

       Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan dapat disimpulkan 

bahwa meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Usia 5-6 Tahun di Desa Kalukuang 

Kampala Kabupaten Jeneponto dari keluarga I ibu Salmawati mendidik anak 

                                                           
3 Rahmi (23 Tahun), Wawancara, di Desa Kalukuang Kampala  9 September 2022. 
4 Ratna (45 Tahun), Wawancara,  di Desa Kalukuang Kampala 10 September 2022. 
5 Suharni (42 Tahun), Wawancara, di Desa Kalukuang Kampala 10 September 2022. 
6 Hardianti (28 Tahun), Wawancara, di Desa Kalukuang Kampala 10 September 2022. 
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dengan cara pola asuh Otoriter yang mendidik anak cara keras karena berpikiran 

bahwa setiap anak berbeda-beda dan anak yang ketika dikasari baru mau 

mendengar. Keluarga II ibu Maemunah Demokratis dimana ibu Maemuna 

mengunakan pola asuh Demokratis bersifat lembut dan mengikuti kehendak 

anaknya. Keluarga III ibu Rahmi menerapkan pola asuh Demokratis sama hal 

diterapkan pola asuh oleh ibu Maemunah. Keluarga IV ibu Ratna dalam 

meningkatkan kepercayaan diri pada anak ibu Ratna menerapkan pola asuh 

Otoriter hal ini terlihat dimana ibu Ratna keras menerapkan pola asuh otoriter 

namun ada campuran antara pola asuh laisses fire. Hal ini terlihat dimana Ibu 

Ratna yang bersifat kaku atau keras Keluarga IV ibu Ratna dalam meningkatkan 

kepercayaan diri pada anak ibu Ratna menerapkan pola asuh Otoriter hal ini 

terlihat dimana ibu Ratna keras menerapkan pola asuh otoriter namun ada 

campuran antara pola asuh laisses fire. Hal ini terlihat dimana Ibu Ratna yang 

bersifat kaku atau keras. Keluarga V ibu Suharni untuk meningkatkan 

kepercayaan diri anak saya, jangan terlalu ditekan sehingga Demokratis. Keluarga 

VI ibu Hardianti usaha dalam mendidik anak terutama dalam meningkatkan 

kepercayaan diri pada anak menggunakan pola asuh laisses fire  dan campuran 

demokratis.  

 Selain itu, ada beberapa Faktor Penghambat Pola Asuh Orang Tua Dalam 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Usia 5-6 Tahun Lingkungan Tempat 

Tinggal, Teknologi/Gadget, Pendidikan dan Hubungan antara Suami dan Istri. 
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C. Pembahasan  

1.   Pola Asuh Orang Tua dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Usia 

5-6 Tahun dalam 6 Keluarga di Desa Kalukuang Kampala Kabupaten 

Jeneponto 

           Berdasarkan hasil penelitian, peneliti pada 6 (enam) Keluarga di Desa 

Kalukuang Kampala Kabupaten Jeneponto, terlihat bahwa usaha orang tua dalam 

meningkatkan kepercayaan diri terhadap anak memiliki karakteristik  yang 

berbeda-beda ada otoriter hal ini ditandai dengan 

         Ibu Salmawati keluarga I mendidik anak dengan cara yang keras karena 

berpikiran bahwa setiap anak berbeda-beda dan anak yang ketika dikasari baru 

mau mendengar. Dari hasil observasi menunjukkan percaya diri bahwa anak dari 

ibu Salma tidak bisa percaya diri dilihat dari kesehariannya kurang bergaul teman 

sebayanya, bahkan pendiam dan pemalu.
7
  

      Anak ibu Salmawati bernama Nur Azizah yang kesehariannya kurang bergaul 

dengan teman sebayanya dikarena anaknya pemalu, pendiam, sedikit-sedikit kalau 

ditegur sama orang lain selalu menangis. Bahkan percaya dirinya kurang karena 

salah satu alasannya ini jarang bergaul maunya dirumah terus tanpa beradaptasi 

dilingkungan sekitarnya. Sebagai orang tua dari anak Nur Azizah pastikan 

anaknya diberikan waktu luang untuk selalu berdiskusi, bicara bersama dengarkan 

perkataannya atau kemaunnya mulailah melakukan kegiatan fisik bersama anak 

supaya bisa menstimulasi motoriknya, juga bisa percaya diri jika anak menjadi 

pendiam dan pemalu jika anak yang tidak percaya diri kita bisa melakukan 

                                                           
7 Salmawati (36 Tahun), Wawancara, di Desa Kalukuang Kampala 9 September 2022. 
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kegiatan fisik baik dirumah atau tempat umum, ajak dia bermain diluar pastikan 

kegiatan tidak dilakukan sendiri harus di dampingi orang tuanya. 

       Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa orang tua berperan 

penting dalam menumbuhkan kepercayaan diri anak. Kepercayaan diri sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan anak. Jika anak selalu dikasari akan berpengaruh 

juga kehidupan sehari-harinya. Orang tua sepatuhnya memberikan contoh yang 

terbaik untuk melatih kepercayaan dirinya tanpa dikasari. 

       Keluarga II ibu Maemuna usaha dalam meningkatkan kepercayaan diri 

terhadap anak berbeda dengan ibu Salma yang mengunakan pola asuh Demokratis 

dimana ibu Maemuna mengunakan pola asuh Demokratis bersifat lembut dan 

mengikuti kehendak anaknya. Hasil dari observasi terlihat bahwa  anak ibu 

Maemuna ketika disuruh belajar dia mau terus mau mengulang-mengulang 

pembelajaran dirumah yang  dia dapat disekolah dari kepercayaan diri pada anak  

ibu Maemuna sangat beda dengan anak ibu Salma karena anak ibu Maemuna 

sangat cerdas dan tidak pemalu dan berani tampil dimana pun dia berada.
8
 

       Anak ibu Maemunah bernama Aliyah dari hasil observasi yang saya lihat dari 

kesehariannya anaknya lincah percaya diri kalau disekolah berani tampil jika 

disuruh oleh gurunya disekolah ini sangat penting untuk perkembangan 

selanjutnya dikarenakan orang tua anak sangat mendorong kepercayaan dirinya 

seperti selalu di berikan motivasi untuk selalu belajar, mau terus mengulang-

mengulang pembelajaran dirumah yang diberikan oleh gurunya. Ibu Maemunah 

juga tanamkan sikap kepada anaknya kalau berbuat kesalahan harus minta maaf. 

                                                           
8 Maemunah (43 Tahun), Wawancara, di Desa Kalukuang Kampala 9 September 2022.  
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      Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pola asuh demokratis 

yang diberikan oleh anak tersebut, sangat bagus karena memiliki rasa percaya diri 

juga bisa dikatakan sebagai anak yang tahu tentang kemampuan dirinya dan bisa 

menggunakan kemampuannya untuk melakukan sesuatu hal. Dengan demikian 

anak yang percaya diri yang dimiliki mempunyai manfaat bisa menjalani 

kehidupan dengan penuh keyakinan dan hal-hal yang positif dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. 

        Keluarga III ibu Rahmi usaha yang dilakukan dalam meningkatkan 

kepercayaan diri pada anak ibu Rahmi menerapkan pola asuh Demokratis sama 

hal diterapkan pola asuh oleh ibu Maemunah. Dari hasil observasi terlihat bahwa 

anak ibu Rahmi memiliki keinginan ia harus bersungguh-sungguh untuk belajar, 

ia juga memiliki rasa percaya diri. Menyapa orang yang datang kerumahnya dan 

juga mau berbagi terhadap temannya.
9
 

         Anak ibu Rahmi bernama Aqilah berdasarkan fakta yang saya lihat 

kesehariannya Aqilah anaknya sangat percaya diri seperti dia berani dan tidak 

pemalu, kalau mau kesekolah bisa memakai baju sendiri, memakai sepatu sendiri, 

bahkan bisa membaca huruf dan angka. Sebagai orang tua dari anak tersebut anak 

berhasil mencapai prestasi tersebut merasa mampu, kompeten, dan disiap untuk 

berbuat lebih banyak lagi akhirnya anak menjadi sukses dalam melaksanakan 

tugas-tugas tertentu keberhasilan ini dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. 

         Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, pola asuh yang diberikan oleh 

orang tua yaitu Demokratis. Dimana anak tersebut memiliki rasa percaya diri 

selalu penuh semangat dalam menjalani hari-harinya, anak yang ingin membuat 

perubahan dan membantu akan merasa percaya diri anak untuk melakukan belajar 

banyak aktivitas baru yang bisa menambah keterampilan baru dalam hidupnya, 

                                                           
9 Rahmi (23 Tahun), Wawancara, di Desa Kalukuang Kampala 9 September 2022. 



59 
 

 
 

misalnya kalau mau kesekolah bisa memakai baju sendiri, memakai sepatu 

sendiri, bahkan bisa membaca huruf dan angka. Ini sangat penting membuat anak 

percaya diri dengan kemampuannya.    

         Keluarga IV ibu Ratna dalam meningkatkan kepercayaan diri pada anak ibu 

Ratna menerapkan pola asuh Otoriter hal ini terlihat dimana ibu Ratna keras 

menerapkan pola asuh otoriter namun ada campuran antara pola asuh laisses fire. 

dalam bermain maupun dalam bergaul. Hal ini  dilihat dari hasil dari observasi 

anak Ibu Ratna yang sangat pemalu, kurang percaya diri dan apabila ditegur 

sedikit sama orang lain dia langsung menangis. dia juga ragu dalam melakukan 

sesuatu karena takut dimarahi.
10

 

        Anak ibu Ratna bernama Aulia keseharianya biasanya saya lihat kalau diajak 

bicara suka tidak mendengar kalau disuruh selalu pergi dan lari. Aulia anaknya 

tidak percaya diri karena bertemu saja sama orang lain selalu pergi dan takut 

sebagai orang tua dari anak tersebut seharusnya memberikan peran untuk 

membangun rasa percaya diri menjadi pendengar yang baik untuk anaknya, 

melatih kemampuan percaya dirinya seperti ajak dia berdiskusi bersama jika sama 

orang lain atau guru biasakan jangan malu kalau ditanya berikan dia dorongan 

jangan malu harus berani. 

       Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pola asuh Otoriter 

yang diberikan oleh anak tersebut, orang tua yang terlalu protektif sering dimarahi 

sehingga kepercayaan diri dalam anak tersebut kurang dikarenakan dorongan atau 

paksaan yang diberikan oleh orang tuanya. Anak yang diasuh dengan pola otoriter 

                                                           
10 Ratna (45 Tahun), Wawancara, di Desa Kalukuang Kampala 10 September 2022. 



60 
 

 
 

sering kali terlihat kurang bahagia ketakutan dalam melakukan sesuatu karena 

takut salah, minder, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah. 

       Keluarga V ibu Suharni untuk meningkatkan kepercayaan diri anak saya, 

jangan terlalu ditekan sehingga Demokratis Hal ini dilihat dari hasil observasi 

anak dari Ibu Suharni yang tidak memiliki rasa percaya diri karena dia pemalu, 

pendiam bahkan disapa orang lain tidak mau bicara selalunya ingin sendiri dia 

tidak suka keramaian sehingga percaya diri yang dimiliki oleh anak ibu Suharni 

kurang berkembang dimasa selanjutnya.
11

  

        Anak ibu Suharni bernama Irma berdasarkan keseharianya biasanya anak 

tersebut tidak sembarang dia temani bergaul suka pilih teman selalunya dirumah 

tidak mau bergaul di lingkungan sekitarnya. Kepercayaan dirinya kurang karena 

dia pemalu sebagai orang tua dari anak tersebut biasakan bantu anak berinteraksi 

dengan orang lain beberapa anak mungkin tidak tahu harus bagaimana saat 

bertemu dengan orang lain, Maka dari itu kita ajari seperti menyapa orang, 

berbicara dan bersikap ramah dengan orang lain. Bisa mengajarkan anak untuk 

menyapa temannya saat berpapasan atau bermain sama. 

       Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa orang tua berperan 

penting dalam menumbuhkan kepercayaan diri anak dan pola asuh yang diberikan 

pada anak tersebut Demokratis selalu diikuti kemauannya tidak terlalu ditekan 

sehingga anak kurang bergaul sama teman sebayanya jarang bersosialisasi 

lingkungan sekitarnya selalunya dirumah terus. Orang tua anak susah 

bersosialisasi itu biasanya anak kurang bergaul jadi, sebisa mungkin ajarkan anak 

untuk bersosialisai dan teman sebayanya. 

                                                           
11Suharni (42 Tahun), Wawancara, di Desa Kalukuang Kampala 10 September 2022. 
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       Keluarga VI ibu Hardianti usaha dalam mendidik anak terutama dalam 

meningkatkan kepercayaan diri pada anak menggunakan pola asuh laisses fire  

dan campuran demokratis. Hal ini terlihat dari ibu Hardianti yang memberikan 

kebebasan penuh terhadap anak baik dalam bermain dan bergaul tanpa adanya 

pengawasan, demokratis disini adalah Ibu Hardianti menasehati anak ketika salah 

tanpa memberikan hukuman fisik dan memarahinya. Hasil observasi 

menunjukkan kepercayaan diri bahwa anak Ibu Hardianti terlihat mudah bergaul 

dengan orang disekitarnya namun tidak memperhatikan kebersihannya seperti 

ketika keluar rumah tidak mandi tidak memakai sendal dan ketika keluar rumah 

dia juga tidak mau mencuci kakinya.
12

  

        Anak ibu Hardianti bernama Ramadhan berdasarkan dari fakta yang saya 

lihat dari keseharianya anaknya memiliki sikap sangat percaya diri karena dia 

suka bergaul bermain sama teman-temannya dia juga memiliki banyak bakat 

disekolah bisa menggambar mobil-mobilan, bisa berhitung, dan berani tampil 

depan guru. Dari orang tua anak tersebut mengajarkan meningkatkan kepercayaan 

diri dalam anaknya sangat bagus karena anak memiliki beberapa banyak bakat itu 

sangat penting untuk percaya diri dan perkembangannya selanjutnya. 

        Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan, pola asuh yang diberikan 

Iaisses fire. Orang tua memberikan kebebasan penuh dan keterbukaan yang 

diberikan oleh orang tua. Kebebasan seperti ini misalnya selalu mendukung minat 

dan bakat anak salalu berprestasi disekolah. Ini sangat bagus untuk perkembangan 

kepercayaan diri pada anak dikehidupan selanjutnya. 

                                                           
12Hardianti (28 Tahun), Wawancara, di Desa Kalukuang Kampala 10 September 2022. 
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2. Faktor Penghambat Orang Tua dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Anak Usia Dini 5-6 tahun dalam 6 Keluarga di Desa Kalukuang Kabupaten 

Jeneponto 

Setiap orang tua tentunya mengharapkan anaknya menjadi pribadiyang baik, 

cerdas, memiliki kepercayaan diri yang baik dalam berperilaku sesuai norma yang 

ada, dan dapat membanggakan keluarga, masyarakat dan bangsa. Tetapi untuk 

mewujudkan semua itu orang tua mendidik anaknya dengan berbagai cara, 

bentuk/gaya tanpa menyadari sebagian dari mereka mendidik dengan cara yang 

kurang tepat.  

  Pola asuh yang diterapkan menjadikan perkembangan anak kurang 

optimal. Sebagian keluarga di Desa Kalukuang Kampala Kabupaten Jeneponto, 

mengalami kesulitan dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya Kesulitan 

tersebut menjadi penghambat bagi para orang tua dalam Meningkatkan 

Kepercayaan Diri pada Anak Faktor penghambat tersebut antara lain:  

a) Lingkungan Tempat Tinggal 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu RI keluarga III, mengatakan 

bahwa: 

“Lingkungan, karena kalau dia bersama temannya yang keluarga tidak 
baik pasti berdampak buruk kepercayaan dirinya anak saya kalau 
misalnya ditegur dia tidak mendengar atau menghiraukan, dengan 
tempat tinggal”

13
 

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Ibu MH keluarga II, dengan 

pertanyaan yang sama mengatakan bahwa: 

“Kalau saya lihat pergaulannya, anak saya itu susah mendengar Kalau 
sama temannya sudah lupa pembelajaran yang diberikan dirumah suka 
terus bermain sama teman-temannya kadang dipaksakan baru mau 
mendengar”

14
  

                                                           
13 Rahmi (23 Tahun), Wawancara, di Desa Kalukuang Kampala 9 September 2022.   
14 Maemunah (43 Tahun), Wawancara, di Desa Kalukuang Kampala 9 September 2022. 
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 Hal yang sama yang diungkapkan oleh Ibu HI keluarga VI, dengan 

pertanyaan yang sama mengatakan bahwa:  

   “Itu kalau keluar rumah anak saya malas mandi, kadang dan pede tidak 
percaya diri kalau sama teman-temannya biasa sering dibilang (busuk) 
itu salah satunya penghambat orang tua”

15
 

 Hal yang sama yang diungkapkan oleh Ibu SI keluarga V, dengan 

pertanyaan yang sama mengatakan bahwa:  

   “Saya sering lihat kesehariannya anak saya pendiam tidak suka 
keramaian selalunya dirumah terus, itu salah satu penghambat saya 
dalam meningkatkan kepercayaan diri pada anak”

16
 

Empat pernyataan yang diungkapkan oleh responden diatas diketahui 

bahwa faktor lingkungan juga turut menjadi faktor penghambat orang tua dalam 

meningkatkan kepercayaan diri kepada anak, seperti saat anak-anak bermain dan 

bergaul kekhawatiran orang tua jika anak meniru perbuatan-perbuatan yang tidak 

baik, seperti berkata yang tidak sopan, dan bergaul dengan anak-anak yang nakal. 

Keadaan keluarga merupakan lingkungan hidup yang pertama dan utama dalam 

kehidupan setiap manusia, lingkungan sangat memengaruhi pembentukan awal 

rasa percaya diri suatu keyakinan anak terhadap segala aspek kelebihan dan ada 

pada dirinya dan diwujudkan tingkah laku sehari-hari. Rasa percaya diri baru bisa 

tumbuh dan berkembang sejak kecil, jika seseorang berada lingkungan yang baik, 

namun sebaliknya jika lingkungan tidak memadai menjadi individu tersebut untuk 

percaya diri maka individu tersebut akan kehilangan proses pembelajaran untuk 

percaya dirinya sendiri.  

b) Faktor teknologi/gadget 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu SI keluarga I, yang mengatakan 

bahwa: 

 “Sekarang kan ada yang namanya HP kalau menurut saya HP yang 
menjadi penghambat bagi saya dalam perkembangan kepercayaan  

                                                           
15 Hardianti (28 Tahun), Wawancara , di Desa Kalukuang Kampala 10 September 2022. 
16 Suharni (42 Tahun), Wawancara, di Desa Kalukuang Kampala 10 September 2022.  
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dirinya, saya kadang khawatir kalau melihat HP tidak baik-baik Karena 
HP terus dia lihat lupa juga pembelajaran disekolahnya”

17
  

c) Pendidikan dan Hubungan antara Suami dan Istri 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu RA keluarga IV, yang 

mengatakan bahwa:  

 “Saya kurang mengajari anak tentang meningkatkan kepercayaan 
dirinya, mungkin begini kalau sekolah rendah dulu kita mau sekolah 
tapi orang tua tidak punya biaya, kadang juga saya kasari anak saya 
supaya percaya diri, sekarang anak-anak sudah ada bantuan guru 
disekolah tapi kadang masing malas-malasan bapaknya juga sibuk kerja 
jadi tidak bisa mi nah lihat perkembangannya anaknya karena sibuk”

18
 

                      Dilihat dari pernyataan diatas dari ke 6 (enam) orang tua dalam keluarga 

dapat dilihat bahwa faktor yang menjadi penghambat orang tua dalam 

meningkatkan kepercayaan diri pada anak diantaranya faktor lingkungan, 

Misalnya anak meniru perilaku teman-temannya saat berbicara tidak sopan, 

padahal ketika dirumah orang tua mengajarkan anak yang baik-baik. 

Teknologi/gadget Handphone merupakan salah satu penghambat orang tua 

dalam Meningkatkan Kepercayaan diri Anak. seperti ketika anak diminta untuk 

berhenti memainkan gadget maka anak akan memberontak atau menangis jika 

diganggu. anak yang menghabiskan waktunya dengan gadget. 

         Faktor Hubungan Antara Istri dan Suami Hubungan yang kurang harmonis 

antara suami dan istri juga mempengaruhi dalam memberikan pendidikan kepada 

anak. Dimana orang tua yang sering cekcok dan memperlihatkan perilakunya 

kepada anak. Orang tua mengharapkan anak-anak mereka dapat memiliki 

kepribadian yang baik dan dapat diterima dalam masyarakat, namun mereka 

memiliki kendala yang menurut mereka menjadi salah satu penghambat dalam 

meningkatkan kepercayaan diri pada anak di Desa Kalukuang Kampala 

Kabupaten Jeneponto.  

                                                           
17 Salmawati (36 Tahun), Wawancara, di Desa Kalukuang Kampala 9 September 2022. 
18 Ratna (45 Tahun), Wawancara, di Desa Kalukuang Kampala 10 September 2022. 
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          Pola asuh merupakan bentuk, cara perlakuan orang tua terhadap anak baik 

dalam mendidik, membimbing dan merawat anak. Pola asuh yang diterapkan 

kepada anak akan sangat menentukan bentuk kepribadian anak tersebut. Namun 

orang tua dalam keluaga di Desa Kalukuang Kampala Kabupaten Jeneponto 

mengalami kesulitan atau penghambat dalam mendidik anak-anaknya terutama 

dalam meningkatkan kepercayaan dirinya. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap beberapa orang tua di Desa 

Kalukuang Kampala terkait Pola Asuh Orang Tua dalam Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Anak Usia (5-6 Tahun) dalam 6 Keluarga di Desa Kalukuang 

Kampala Kabupaten Jeneponto, maka dari hasil penelitian tersebut dapat peneliti 

simpulkan sebagai berikut:  

1. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di Desa Kalukuang Kampala 

khususnya dalam keluarga dalam meningkatkan kepercayaan diri pada anak 

menerapkan pola asuh yang berbeda-beda. Dari 6 (enam) keluarga di Desa 

Kalukuang Kampala Kabupaten Jeneponto, diantaranya ada yang mengarah 

pada pola asuh yang terlihat campuran antara otoriter dan demokratis, dan . 

2. Faktor penghambat orang tua dalam meningkatkan kepercayaan diri anak usia 

(5-6 tahun) dalam 6 keluarga di Desa Kalukuang Kampala Kabupaten 

Jeneponto, yaitu: 

a. Lingkungan Tempat Tinggal 

        Sebagian keluarga khususnya Orang Tua di Desa Kalukuang 

Kampala Kabupaten Jeneponto Pola Asuh meningkatkan Kepercayaan 

diri pada Anak merasa dengan lingkungan yang kurang kondusif menjadi 

penghambat bagi Orang Tua dalam Meningkatkan Kepercayaan diri pada 

anak mereka. Misalnya anak meniru perilaku teman-temannya saat 

berbicara tidak sopan, padahal ketika dirumah orang tua mengajarkan 

anak yang baik-baik. 
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b. Teknologi/Gadget 

       Sebagian Orang Tua di Desa Kalukuang Kampala Kabupaten 

Jeneponto juga merasa memiliki penghambat Pola Asuh dalam 

Meningkatka kepercayaan diri anaknya, adapun yang menjadi 

penghambat pada orang tua ini adalah semakin berkembangnya teknologi 

sekarang. Gadget/handphone merupakan salah satu penghambat orang tua 

dalam Meningkatkan Kepercayaan diri Anak. seperti ketika anak diminta 

untuk berhenti memainkan gadget maka anak akan memberontak atau 

menangis jika diganggu. anak yang menghabiskan waktunya dengan 

gadget akan lebih emosional, pemberontak karena merasa sedang 

diganggu saat asyik bermain game atau nonton youtube. 

c. Pendidikan dan Hubungan antara Suami dan Istri 

       Hubungan yang kurang harmonis antara suami dan istri juga 

mempengaruhi dalam memberikan pendidikan kepada anak. Dimana 

orang tua yang sering cekcok dan memperlihatkan perilakunya kepada 

anak, maka anak akan merasa tertekan dan merasa sedih serta besar 

kemungkinan anak juga akan meniru perilaku orang tuanya dengan apa 

yang mereka lihat. 

Pola asuh orang tua dalam meningkatkan kepercayaan diri pada anak usia 

dini (5-6 tahun)  khususnya dalam 6 keluarga di Desa Kalukuang Kampala 

Kabupaten Jeneponto, orang tua memiliki gaya asuh masing-masing dalam 

meningkatkan kepercayaan diri anak diantaranya: 

a. Otoriter 

      Pola Asuh Otoriter adalah pola asuh yang bersifat lebih mengutamakan 

membentuk kepribadian anak dengan cara menetapkan standar mutlak 

harus dituruti, dimana anak harus mengikuti pendapat dan keinginan orang 
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tua pola asuh ini biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Pola asuh 

otoriter adalah pola asuh yang ditandai cara mengasuh anak-anaknya 

dengan aturan-aturan ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku 

seperti dirinya orang tua, kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri 

dibatasi.  

b. Iaisses fire  

       Pola Asuh ini adalah pola asuh dengan cara orang tua mendidik anak 

secara bebas, anak dianggap orang dewasa atau muda, ia diberi 

kelonggaran seluas-luasnya apa saja yang dikehendaki. Kontrol orang tua 

terhadap anak sangat lemah, juga tidak memberikan bimbingan pada 

anaknya. Semua apa yang dilakukan oleh anak adalah benar dan tidak 

perlu mendapat teguran, arahan, atau bimbingan. Pola asuh ini membentuk 

kepribadian anak dengan cara memberikan pengawasan yang sangat 

longgar dan memberikan kesempatan (kebebasan) pada anak untuk 

melakukan seseuatu tanpa pengawasan yang cukup.  

c. Demokratis 

      Pola Asuh Demokratis adalah pola asuh yang ditandai dengan 

pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak-anaknya, dan kemudian 

anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung kepada orang tua. 

Dalam pola asuh seperti ini orang tua memberikan sedikit kebebasan 

kepada anak untuk memilih apa yang dikehendaki dan apa yang 

diinginkan yang terbaik pada dirinya, anak diperhatikan dan didengarkan 

saat anak berbicara, dan bila berpendapat orang tua memberikan 

kesempatan untuk mendengarkan pendapatnya dilibatkan dalam 

pembicaraan terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak itu 

sendiri.   
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B. Implikasi Penelitian 

           Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas maka dengan 

ini penulis memiliki saran atau merekomendasikan kepada para orang tua, 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Para Orang Tua diharapkan dalam mendidik anak terutama dalam 

Meningkatkan Kepercayaan Diri pada Anak hendaknya menerapkan Pola 

Asuh yang baik bagi anak, berikan pengasuhan yang membuat anak 

mendapatkan haknya, baik dalam bentuk kasih sayang, pemenuhan 

kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Dan yang terpenting berikan pola 

pengasuhan yang dapat menumbuhkan kepercayaan diri dengan baik 

karena pendidikan yang akan menentukan perilaku atau perbuatannya 

dalam sosial masyarakat.  

2. Disarankan untuk masyarakat dan orang tua Desa Kalukuang Kampala 

dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak, harus memiliki rasa sabar 

lagi dalam mendidik anak. ajarkan anak menjadi pribadi yang berakhlak 

agar kelak dapat menyesuaikan dirinya dengan masyarakat dan berikan 

contoh-contoh pentingnya mendidik anak dalam hal pergaulannya untuk 

itu bagi para orang tua maupun masyarakat memberikan contoh yang baik 

kepada anak agar apa yang dilakukan dapat ditiru oleh mereka.  
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