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 ABSTRAK 

Nama              : Risnawati M 

Nim                 : 20900118054 

Judul Skripsi : Pola Pengasuhan Orangtua Tunggal dalam Membentuk  

Kemandirian Anak di Desa Laabbo Kec. Tompobulu Kab. 

Bantaeng  

 

            Skripsi ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan pola pengasuhan orangtua 

tunggal dalam membentuk kemandirian anak di Desa Labbo Kec. Tompobulu 

Kab. Bantaeng. 2) mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi orangtua 

tunggal dalam membentuk kemandirian anak di Desa Labbo Kec. Tompobulu 

Kab. Bantaeng.  

           Penelitian ini adalah penelitian  kualitatif yang mengambil lokasi di Desa 

Labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng. Sumber data dalam penelitian ini adalah 

masyarakat (orangtua) metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrument pada penelitian ini adalah 

pedoman observasi, pedoman wawancara, dan berupa dokumentasi dengan 

analisis data meliputi pengumulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penerikan kesimpulan atau verifikasi. 

             Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pola pengasuhan yang di terapkan 

oleh orangtua tunggal dalam membentuk kemandirian anaknya, ada yang 

menerapkan pola pengasuhan otoriter ada yang menerapkan pola pengasuhan 

demokratis dan pola pengasuhan pemisif. Namun dalam membentuk kemandirian 

anak, orangtua mengalami beberapa kendala di antaranya adalah 1) sulitnya 

orangtua tunggal berbagi waktu antara kerja dan mengurus anak, 2) kurang 

memberikan perhatian kepada anak, 3) kesulitan dalam memberikan kebutuhan 

untuk anaknya.   

 Dalam penelitian ini hendaknya orangtua tunggal dapat mengetahui dan 

memiliki pengetahuan yang cukup dalam mendidik anak. Dan memiliki pola 

pengasuhan yang tepat agar kemandirian anak mudah untuk terbentuk. 
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ABSTRACT 

Thesis Title : Single Parent Parenting Patterns in Forming Children's 

Independence in Laabbo Village, Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng 

 

This thesis aims to discusses about the Single Parents' Parenting Styles in Forming 

Children's Independence in Labbo Village, Kec. Tompobulu Kab. bantaeng. The 

research problem formulated are: 1) How is the single parenting styles in forming 

children's independence in Labbo Village, Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng. 2) 

What are the obstacles faced by single parents in forming children's independence 

in Labbo Village, Kec. Tompobulu Kab. bantaeng. 

            This type of research is a qualitativ research which takes place in Labbo 

Village, Kec. Tompobulu Kab. bantaeng. The source of data in this study is the 

people (parents) of Labbo Village. The data collection methods used are 

observation, interview and documentation. The instruments used in this study are 

a guide to observation, interviews, and documentation with data analysis 

including data collection, data reduction, data presentation and drawing 

conclusions or verification. 

             The results of research from various sources show that parents have 

different parenting styles, some apply authoritarian parenting styles, some apply 

democratic parenting styles, and passive parenting styles. However, in forming 

children's independence, parents experienced several obstacles, including 1) the 

difficulty of single parents sharing time between work and taking care of their 

children, 2) paying less attention to their children, 3) difficulties in providing their 

children needs. 

             The implications of this study are that single parents (mothers) should 

know and have sufficient knowledge in educating children and have the right 

parenting style. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Keluarga merupakan masyarakat yang kecil, yang terdiri dari ayah, ibu, 

dan anak-anaknya. Keluarga didasarkan atas ikatan perkawinan yang sah yang 

terdiri dari suami dan istri, dan anak-anak mereka yang belum ada ikatan 

pernikahan. Keluarga merupakan unsur terpenting dalam perawatan anak yang 

mana dalam mengingat anak adalah bagian dari keluarga. Pembentukan 

kepribadian anak ditentukan oleh lingkungan keluarga, untuk itu orang tua 

berperan penting dalam membentuk kepribadian anak. Anak juga sangat 

membutuhkan dukungan yang sangat kuat dari keluarga, hal ini dapat dilihat 

apabila dukungan keluarga kurang baik maka anak akan mengalami hambatan 

pada diri anak yang dapat mengganggu psikologi anak.
1
 

Seperti firman Allah dalam surah At Tahrim ayat 6: 

 
 
قىُْدُهاَ الىَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَليَْهاَ مَلٰ ا اوَْفسَُكُمْ وَاهَْليِْكُمْ واَرًا وَّ َ مَآٰ ىِٕكِكَ غ لِاَظ غ دِ َ يٰٰٓايَُّهاَ الَّذِيْهَ اٰمَىىُْا قىُْٰٓ

ادغ لََّّ يعَْصُىْنَ اّللّٰ

 امََزَهمُْ وَيفَْعَلىُْنَ مَا يؤُْمَزُوْنَ 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari     

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah 

terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan 

apa yang diperintahkan. (At Tahrim:6).
2
 

Keluarga sebagai sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. 

Keluarga diharapkan senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan, baik biologis 

maupun psikologis bagi anak serta merawat dan mendidiknya. Keluarga 

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

2Darul Sunnah, Departemen Agama al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta Timur: Thoha 

Husain, 2017), h. 561. 
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diharapkan mampu menghasilkan anak-anak yang dapat tumbuh menjadi pribadi, 

serta mampu hidup ditengah-tengah masyarakat.3 

Orang tua merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak 

mereka karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan 

demikian bentuk pertama pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.
4 

Orang tua tunggal (single parent) dituntut untuk bekerja lebih keras dalam 

melakukan segala aktifitasnya, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dalam keluarganya serta 

bertanggung jawab dalam proses perkembangan sosial anak-anaknya. Pola asuh 

adalah gambaran yang dipakai oleh orang tua dalam mengasuh, membesarkan, 

merawat, dan mendidik anak yang berpengaruh secara langsung terhadap 

kemandirian anak dalam belajar.5 
 

Orang tua dalam memberikan nilai-nilai dan norma terhadap anaknya 

selalu berbeda-beda berdasarkan latar belakang pengasuhan orang tua itu sendiri, 

sehingga akan menghasilkan bermacam-macam pola asuh yang berbeda pula, 

seperti halnya orang tua yang memiliki status sosial single parent dalam mendidik 

anaknya akan berbeda pola asuhnya jika dibandingkan dengan orang tua dari 

keluarga harmonis yang lengkap anggotanya, yaitu ada ayah, Ibu serta anak. Pola 

pengasuhan anak dalam suatu keluarga yang ideal adalah dilakukan oleh kedua 

orang tuanya. Ayah dan ibu bekerjasama saling bahu membahu untuk 

memberikan asuhan dan pendidikan kepada anak, mereka menyaksikan dan 

memantau perkembangan anak-anaknya secara optimal. Namun dalam 

kenyataannya kondisi ideal tersebut tidak selamanya dapat terwujud terbukti 

banyak yang memiliki satu orang tua saja (single parent).6 

                                                           
3M.Syahran Jaelani,Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam 

Pendidikan Anak Usia Dini  (2014) :  h. 01. 

4
Raudhoh, Peran Keluarga Dalam Anak Usia Dini (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 

h. 1. 

5M. Save Dagun,  Psikologi Keluarga (Jakarta: Rineka cipta, 2011), h. 97. 

6Surya, Hendra,Giat Mengajak Anak Sukses dan Mandiri  ( Jakarta: PT. Gramedia, 2003), 

h. 1. 
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Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Maha Pencipta kepada 

orang tua. Anak merupakan titipan dan amanah dari Maha Pencipta, setiap 

manusia yang berpasang-pasangan dan telah diberikan karunia tentu saja sangat 

mensyukuri dan teramat sangat menjaga titipan tersebut tidak ingin seseorang dan 

sesuatu pun yang akan melukai anaknya7 

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, 

dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, 

martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa 

mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi 

bangsa. Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental 

yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan 

pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak 

tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang baik, namun jika anak dalam 

proses tumbuh  kembangnya tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak 

akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilakuperilaku negatif seperti 

anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk, dan berbagai 

kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain8 

Setiap orang tua pasti mendambakan anak yang cerdas, percaya diri, 

berbakti dan sebagainya. Orang tua akan berusaha memberikan segala hal yang 

terbaik untuk anak-anak mereka, agar anak mampu tumbuh dan berkembang 

dengan baik dan menjadi individu yang sukses. Salah satu factor yang 

mempengaruhi perkembangan anak adalah penerapan pola asuh dari orang tua. 

Masing-masing orangtua pasti memiliki cara tersendiri ketika mendidik anaknya 

agar tumbuh seperti yang mereka harapkan. 

Masa anak usia dini merupakan masa keemasan atau sering disebut 

Golden Age. Pada masa ini otak anak mengalami perkembangan paling cepat 

                                                           
7Aziz Alimul Hidayat, Pengantar Ilmu Keperawatan Anak (Jakarta: Selemba Medika, 

2005), h. 23. 

8Paulus Maurilitamba, Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi 

Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan (Yokyakarta: Atmi 

Jaya, 2016), h. 1. 
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sepanjang sejarah kehidupannya. Hal ini berlangsung pada saat anak dalam 

kandungan hingga usia dini, yaitu usia nol sampai enam tahun. Namun, masa bayi 

dalam kandungan hingga lahir, sampai usia empat tahun9 

Oleh karena itu memberikan perhatian lebih terhadap anak di usia dini 

merupakan keniscayaan. Wujud perhatian diantaranya dengan memberikan 

pendidikan baik langsung dari orang tuanya sendiri maupun melalui lembaga 

Pendidikan anak usia dini. Oleh sebab itu perkembangan pada masa awal ini akan 

menjadi penentu bagi perkembangan selanjutnya. Keberhasilan dalam 

menjalankan tugas perkembangan pada suatu masa akan menentukan keberhasilan 

pada masa perkembangan berikutnya
10 

Menurut Bahasa kata mandiri berasal dari istilah “autonomy” dan 

“independence”. adalah kebebasan, yang secara umum menunjuk pada 

kemampuan individu untuk melakukan sendiri aktivitas hidup serta tidak 

menggantungkan orang lain. Sedangkan Siswoyo menyampaikan bahwa 

kemandirian sebagai karakteristik individu yang mengaktualisasikan dirinya 

menjadi diri sendiri, dan ketergantungan pada tingkat yang lebih kecil. Meskipun 

bergantung dengan pada lingkungan untuk memuaskan kebutuhan dasar, sesekali 

kebutuhan mereka bebas untuk melakukan caranya sendiri dan mengembangkan 

potensinya
11

 

Seperti firman Allah dalam QS Al-Mu᾿minun/23:62 

 وَلََّ وكَُلِّفُ وفَْسًا الََِّّ وُسْعَهاَۖ وَلََ يْىاَ كِتٰبغ يَّىْطِقُ باِلْحَقِّ وَهمُْ لََّ يظُْلمَُىْنَ 

 

Terjemahnya: 

Kami tidak membebani seorang pun, kecuali menurut kesanggupannya. 

Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenar  

                                                           
9Loeziana Uce, Masa Efektif Merancang Kualitas Anak  Fakultas Tarbiyah Dan 

Keguruan UIN Ar-Raniry, h. 78. 

10
Moh Fauzzidin,Mufarizuddin, Useful Of  Clap Hand Games Of Optimalce Cogtivite 

Aspect in Early Childhood Education Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ( 2016 ): h. 3.  

11
Haris Mjiman, Manajemen Pelatihan Berbasis Belajar Mandiri (yokyakarta: Pustaka 

pelajar, 2007), h. 1-2. 
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ya dan mereka tidak dizalimi/dirugikan. (Kementerian Agama). 

 

    Menumbuh kembangkan kemandirian pada anak memang sangatlah sulit, 

disini orang tua harus dapat memberikan perhatian yang khusus pada anak. Selain 

itu juga orang tua harus dapat memperhatikan pengaruh-pengaruh yang dapat 

menghambat proses pembelajaran pada anak terutama faktor dari kedua orang tua 

dan lingkungan sekitarnya karena terlalu banyak anak yang dimanjakan maka dari 

itu banyak anak yang malas belajar sendiri. 

Kemandirian secara khusus adalah dimana anak sudah memiliki atau 

sudah mampu untuk melakukan tanggung jawab sebagai mana perkembangan 

pada umur anak. Serta anak telah memiliki kepercayaan diri yang tinggi. 

Kepercayaan yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya membuat anak 

memiliki peluang besar untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Tidak hanya 

mandiri secara fisik, tetapi juga secara psikologis kelak.12 

Proses penelitian yang dilakukan di Desa Labbo kec.Tompobulu 

Kab.Bantaeng yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2022. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan rangkaian bentuk susunan permasalahan yang 

dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian, sehingga mempermudah calon 

peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis dan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1 

Fokus penelitian Deskripsi focus 

1. Pola pengasuhan orang tua 

tunggal/ibu dalam membentuk 

kemandirian anak di Desa 

1.1. Pola Pengasuhan ibu orangtua 

tunggal merupakan interaksi antara ibu 

orangtua dengan anak. Terdapat tiga 

                                                           
12Mansur, pendidikan anak usia dini dalam islam (yokyakarta: Pustaka pelajar, 2011), h. 

350. 
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Labbo Kec. Tompobulu Kab. 

Bantaeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

macam pola pengasuhan orangtua 

tunggal, yaitu pola pengasuhan otoriter, 

pola pengasuhan demokratis, dan pola 

pengasuhan permisif. 

1.2.  Ciri-ciri Kemandirian anak usia 

dini yaitu sebagai berikut :  

a. Kemampuan Fisik 

1. Anak bisa pergi ke toilet sendiri 

2. Anak bisa makan sendiri 

3. Anak bisa memakai sepatu dan 

kaos kaki sendiri 

b. Percaya Diri 

1. Anak mengerjakan tugas sendiri 

2. Anak tidak takut pergi kesekolah 

sendiri 

3. Anak berani bernyanyi depan 

umum 

c. Bertanggung jawab 

1. Anak bisa merapikan mainannya 

ketempat semula setelah selesai 

bermain 

2. Anak bisa meletakkan piring 

sesudah selesai makan 

3. Anak bisa merapikan pakaiannya 

sendiri 

d. Disiplin 

1. Anak selalu menaati peraturan 

yang ada dirumah 

2. Anak selalu mengerjakan PR 

dirumah 
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2. Kendala-kendala yang dihadapi 

orangtua tunggal dalam 

membentuk kemandirian anak di 

Desa Labbo Kec. Tompobulu 

Kab. Bantaeng. 

 

 

3. Anak bisa berbagi waktu saat 

belajar dan bermain 

e. Pandai bergaul 

1. Anak senang bermain dengan 

teman-temannya 

2. Anak tidak mengganggu 

temannya saat bermain 

3. Anak mengajak temannya 

bermain dirumah 

f. Saling berbagi 

1. Anak mau meminjamkan 

mainannya kepada adik, kakak atau 

temannya 

g. Mengendalikan emosi 

2. Anak tidak menangis ketika 

menginginkan sesuatu 

3. Anak tidak marah apabila 

keinginannya tidak dipenuhi 

 

2.1 Sulitnya orangtua tunggal berbagi 

waku 

2.2 Kurang meberikan perhatian kepada 

anak  

2.3 Kesulitan dalam memberikan 

kebutuhan untuk anaknya. 
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C. Rumusan Masalah                    

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

rumusan maslah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pola pengasuhan  orang tua tunggal dalam membentuk 

kemandirian anak di Desa Labbo Kec Tompo Bulu Kab.  Bantaeng?  

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi orang tua tunggal dalam 

membentuk kemandirian anak di Desa Labbo Kec. Tompobulu Kab. 

Bantaeng? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan pola pengasuhan orangtua tunggal dalam 

membentuk kemandirian anak di Desa Labbo Kec. Tompobulu Kab. 

Bantaeng. 

b. Untuk Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi orangtua tunggal 

dalam membentuk kemandirian anak di Desa Labbo Kec. Tompobulu 

Kab. Bantaeng.   

2. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat secara 

teoritis maupun praktis bagi dunia Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun 

manfaatnya antara lain sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai informasi baru 

yang akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya 

Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi para pendidik Anak Usia Dini. 

b. Kegunaan Praktis 

Bagi peneliti diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan 

bagi pelaksana penelitian-penelitian yang relevan di masa yang akan 

datang dan bagi pembaca sebagai bahan masukan untuk semua pihak 
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agar dapat mengerti dan memahami tentang  pola pengasuhan  orang tua 

tunggal  dalam membentuk kemandirian anak. 

 E. Kajian Pustaka 

  Penulis telah berusaha mengumpulkan data yang berasal dari 

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

tulisan tersebut sebagai berikut: 

1) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardika Intan Sari dengan judul 

Hubungan pola pengasuhan orang tua tunggal dengan kemandirian anak di 

TK Pertiwi Krangnanas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pola asuh 

yang diterapkan di TK Pertiwi Karangnanas. Menunjukan bahwa Pola 

asuh otoriter dan pola asuh demokratis. Menunjukan bahwa terdapat 

hubungan antara pola asuh orang tua tunggal dengan kemandirian anak. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian awal yaitu sama-sama 

melakukan penelitian tentang pola asuh orang tua tunggal dengan 

kemandirian anak. 

2)  Hasil penelitian dilakukan oleh Sulistia Ningsi. Dengan judul 

Kemandirian Pada Anak Yang Diasuh Orang Tua Tunggal. Orang tua 

tunggal dapat mengetahui cara mendidik anak agar mandiri. Menunjukan 

bahwa Persamaan penelitian ini adalah sama-sama fokus pada 

kemandirian anak usia dini, perbedaan penelitian ini adalah terletak pada 

objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistia Ningsi berfokus 

kepada Taman Kanak-kanak sedangkan penelitian ini berfokus kepada 

salah satu kampung di Desa Labbo 

3) Hasil penelitian dilakukan oleh Reski Nur. Dengan judul Bagaimana upaya 

yang dilakukan orang tua tunggal(single perent)dalam menanamkan nilai-

nilai sosial anak. Menunjukan bahwa Pola Asuh Orang Tua Tunggal 
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(single perent) Dalam menanamkan nilai-nilai sosial anak di desa bongki 

lengkese kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai. Dalam penelitian13 

4) Hasil penelitian yang dilakukan Kustiah Sunarty dengan judul penelitian 

ini menelaah hubungan pola pengasuhan orangtua dan kemandirian anak. 

Menunjukan bahwa  mengetahui jenis pola pengasuhan sekarang yang 

dilakukan orangtua
14

 

5) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meike Makagingge. Mila Karmila, 

Anita Chandra. Dengan judul Pola pengaasuhan orang tua yang 

mempengaruhi permasalahan pada anak yaitu salah satunya yang paling 

berpengaruh dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak 

adalah itensitas dan kualitas kemampuan orang tua dalam mengasuh anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13Rezki Nur,  Pola Asuh Orang Tua Tunggal (Single Parent) Dalam Menanamkan Nilai-

Nilai Sosial Anak di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai ( 2019): h. 

1. 

14Kustiah Sunarty, Hubungan Pola asuh Orang Tua dan Kemandirian  Journal OF EST, 

2, N.  3 (2016):  h. 152-160. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pola Pengasuhan  

1. Pengertian Pola Pengasuhan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pola asuh terdiri 

dari dua kata yaitu pola dan asuh “Pola adalah model, sistem, atau cara 

kerja”, Asuh adalah “menjaga, merawat, mendidik, membimbing, 

membantu, melatih dan sebagainya.” Pola asuh tidak lain merupakan 

metode atau cara yang dipilih orangtua dalam mendidik anak-anaknya 

bagaimana pendidik memperlakukan anak didiknya”,15 

 Pengasuhan merupakan bagian yang penting dalam sosialisasi, 

proses dimana anak belajar untuk bertingkah laku sesuai harapan dan 

standar sosial. Dalam konteks keluarga, anak mengembangkan 

kemampuan mereka dan membantu mereka untuk hidup didunia.
.16 

 Pola pengasuhan adalah proses memanusiakan atau 

mendewasakan manusia secara manusiawi, yang harus disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi serta perkembangan jaman.17 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dirumuskan bahwa pola 

pengasuhan adalah suatu upaya, kebiasaan dan perilaku yang standar 

dalam proses pengasuhan terhadap anak dalam suatu lingkungan keluarga, 

 Pola pengasuhan orang tua merupakan interaksi antara anak dan 

orang tua selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Pengasuhan ini 

adalah orang tua yang mendidik,membimbing, dan mendisiplinkan serta 

melindungi anak untuk mencapai kedewasaan yang sesuai dengan norma-

norma yang ada di dalam masyarakat. 

                                                           
15

Isni Agustiawati, Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Siswa, 

(SMA Negeri 26 Bandung), h. 01.  

16Martin, Colbert, Psikologi Perkembangan Anak (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 1. 

17
Ary.H.Gunawan, Sosiologi pendidikan (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), h. 33. 
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Setiap keluarga mempunyai karakter dan cara mengurus rumah tangga 

yang berbeda beda sesuai dengan budaya, status ekonomi, tingkat 

pendidikan dan status sosial anggota keluarga. Kehidupan didalam 

keluarga akan berpengaruh pada pola pendidikan dan pendidikan pada 

anak. Orangtua memiliki peran yang penting didalam pengasuhan, 

perawatan, daan pendidikan pada anak. Setiap keluarga mempunyai pola 

pengasuhan yang berbeda. Pola pengasuhan yang diterapkan orangtua 

terhadap anak-anaknya di dalam keluarga akan membentuk karakter anak-

anak mereka.  

Secara epistemologi kata pola diartikan sebagai cara kerja, dan kata 

asuh berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing 

(membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri (cara 

mendidik), secara terminologi pola asuh orangtua adalah cara terbaik yang 

ditempuh oleh orangtua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari 

pertanggung jawaban kepada anak.
18

 

 

Pola pengasuhan merupakan hal yang paling mendasar dalam 

pendidikan anak. Pengasuhan anak dimulai dari sejak bayi dalam 

kandungan. Oleh karena itu asuhan anak sering dibebankan kepada ibu. 

Ibu di anggap tokoh sentral dalam pengasuhan anak, karena anak lebih 

banyak interaksi dengan ibu, bahkan terkadang pengasuhan anak 

dipengaruhi oleh budaya asal ibu atau hasil interaksi budaya antara ibu 

dengan masyarakat ibu berada. Oleh karena itu para ayah anak sering tidak 

mau terlibat langsung dalam pengasuhan anak, padahal ayah dan ibu 

merupakan orangtua anak yang setiap gerak langkahnya menjadi model 

atau tiruan buat anak.
19

 

                                                           
18

I  Nyoman Subagia, Pola Asuh Orangtua Faktor, Implikasi Terhadap Perkembangan 

Karakter Anak (Bandung: NilaCakra, 2019), h. 7. 

19
Miftahul Huda dkk, Nalar Pendidikan Anak (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 32. 
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Pola pengasuhan juga merupakan cara orangtua yang digunakan untuk 

membantu anak dalam tumbuh dan kembangnya melali pendidikan, 

pembimbingan dan perawatan sehingga anak menjadi dewasa dan mandiri. 

Dalam pertumbuhan fisik anak sejatinya orangtua harus memperhatikan 

pola pengasuhan anaknya.
20

    

2. Macam-macam Pola Pengasuhan Orangtua  

Terdapat 4 macam pola pengasuhan orang tua: 

1. Pola Pengasuhan otoriter 

Pola pengasuhan ini mengarah pada standar yang mutlak harus 

dituruti, biasanya bersamaan dengan ancaman-ancaman. Orang tua dengan 

tipe ini biasanya cenderung memaksa, memerintah, menghukum. Apabila 

anak tidak melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua, maka orang tua 

dengan tipe ini tidak segan menghukum anak. Orang tua dengan tipe ini 

juga tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi biasanya hanya 

bersifat satu arah. Orang tua seperti ini tidak memerlukan umpan balik dari 

anaknya untuk mengerti mengenai anaknya.  

Anak dari pola pengasuhan seperti ini memiliki kecenderungan 

moody, murung, ketakutan, sedih, tidak spontan. Anak juga 

menggambarkan kecemasan dan rasa tidak aman dalam berhubungan 

dengan teman sebaya dan menunjukkan kecenderungan bertindak keras 

saat tertekan, serta memiliki harga diri yang rendah. 21 

2. Pola Pengasuhan Demokratis  

Pola pengasuhan orang tua yang demokratis pada umumnya 

didasari dengan sikap yang terbuka antara orang tua dan anak. Mereka 

membuat semacam aturan-aturan yang disepakati bersama. Orang tua yang 

                                                           
20 Padjrin, “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam”, jurnal intelektualika, 

Volume 5 No.1 juni 2016,h. 2. 

21Maurice J. Elias.”dkk”, Cara-Cara Efektif Mengasuh Anak Dengan EQ (Bandung: 

KAIFA, 2016), h. 55. 
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demokratis ini yaitu orang tua yang mencoba menghargai kemampuan 

anak secara langsung.  

Anak yang memiliki orang tua seperti dengan pola asuh seperti ini 

ceria, cenderung kompeten secara sosial, energik, bersahabat, memiliki 

keingintahuan yang besar, dapat mengontrol diri, memiliki harga diri yang 

tinggi, bahkan memiliki prestasi akademis yang tinggi. Bentuk pola 

pengasuhan ini dianggap paling sehat dan normal dibandingkan dengan 

pola pengasuhan yang lain. Pengasuhan ini memberikan kesempatan pada 

anak untuk berkembang kearah positif. Alasan pertama, belajar untuk 

mengontrol diri secara adil dan masuk akal sangat berguna bagi anak. 

Selain ini, orang tua yang penuh kasih sayang dan tegas membuat anak 

menjadi lebih memperhatikan orang lain, percaya diri dan asertif. Yang 

terakhir, orangtua yang sensitif dan responsif terhadap kemampuan dan 

perkembangan anak dapat membuat anak belajar untuk mengambil 

tanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. 

3. Pola Pengasuhan Permisif 

Pola pengaasuhan permisif ditandai dengan adanya kebebasan 

tanpa batas kepada anak untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan 

keinginan anak. Pelaksanaan pola asuh permisif atau dikenal pula dengan 

pola asuh serba membiarkan adalah orang tua yang bersikap mengalah, 

menuruti semua keinginan, melindungi secara berlebihan, serta 

memberikan atau memenuhi keinginan anak secara berlebihan. Pola 

pengasuhan ini terlihat dengan adanya kebebasan yang berlebihan tidak 

sesuai untuk perkembangan anak, yang dapat mengakibatkan timbulnya 

tingkah laku yang lebih agresif dan impulsif. Anak dari pola pengasuhan 

seperti ini tidak dapat mengontrol diri sendiri, tidak mau patuh, dan tidak 

terlibat dalam aktifitas di kelas.  
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3. Pengertian Orang Tua Tunggal 

 Anak adalah individu yang paling unik, menarik dan sekaligus   

membingungkan ketika di didik pandangan ini sudah lumrah dalam benak kita 

dan ucap kali terdengar dalam percakapan masyarakat kita sehari-hari. Anak 

merupakan buah mata, permata hati dan tumpuan segala harapan orangtua di 

kemudian hari. Bayangan tentang itu sudah ada sejak lama dalam setiap 

kognisi para orangtua. Karenanya orangtua berusaha sekuat tenaga unuk 

mencari nafkah dalam rangka memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan 

oleh anak agar tumbuh sehat dan cerdas.22  

 Keutuhan orangtua (ayah dan ibu) dalam sebuah keluarga sangat 

dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan 

dasar-dasar disiplin diri. Keluarga dikatakan utuh, apabila disamping lengkap 

anggotanya, juga di rasakan lengkap oleh anggotanya terutama anak-

anaknya.23 

Seorang ibu tunggal boleh dikatakan sebagai tunggal apabila wanita itu 

telah kematian suami dan terpaksa meneruskan tugas membesarkan anak-anak 

atau seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya diberi hak penjagaan 

ke atas anak-anaknya ataupun seorang wanita yang digantung (statusnya tidak 

jelas) karena tidak di beri nafkah oleh suami untuk menyara hidupnya dan 

anak-anaknya ataupun seorang wanita dalam proses perceraian (yang mungkin 

akan mengambil masa yang panjang dan anak-anaknya masih di bawah 

jagaannya pada waktu ini). Lebih lanjut bahwa seorang ibu bisa dikatakan ibu 

tunggal apabila suaminya tinggal berjauhan darinya dan tidak memainkan 

peran aktif sebagai ayah di dalam keluarga atau suaminya mengalami uzur 

(telah lanjut usia sehingga kondisi tubuhnya lemah).
24

 

                                                           
22Safwan Amin,  “Mebentuk Kepribadian Anak Melalui Pendekatan Holistik”. Jurnal, 

111, h. 67. 

23
Moh Shochib, Pola Asuh Orangtua Untuk Membantu Anak Mengembagkan Disiplin 

Diri (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 18. 

24Tri Joko Haryanto, Transformasi dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung, 

(Yogyakarta: CV Arti Bumi Intaran, 2012), h. 34. 
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Selain itu, ibu tunggal juga termasuk wanita yang mngadopsi anak 

angkat atau wanita yang mempunyai anak diluar perkawinan yang sah. 

Sementara itu menurut kamus junior KSBM Dictionary menyebutkan bahwa 

ibu tunggal juga yang juga didefiniskan sebagai single parent ibu yang 

menanggung anak-anak berumur sekitar 16 tahun atau 19 tahun kebawah yang 

masih berada dibawah tanggungan dan mendapat pendidikan sepenuhnya tanpa 

kehadiran pasangan masing-masing dalam hidup. Kemudian ibu tunggal 

didefinisikan sebagai ibu yang memikul tanggung jawab mendidik, 

membimbing, menjaga, dan membiayai dan membesarkan anak-anaknya tanpa 

keterlibatan aktif seorang suami.25  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ibu sebagai 

orang tua tunggal adalah seorang wanita yang di tinggal mati oleh suaminya 

atau wanita yang bercerai dan masih memiliki anak yang tinggal bersama lalu 

membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, dan tanggung jawab 

dari pasangannya. 

4. Faktor-Faktor Penyebab Menjadi Orang Tua Tunggal  

Beberapa faktor yang menjadikan seorang perempuan mendapatkan gelar 

single parentatau ibu tunggal adalah:  

a) Perceraian 

Beberapa penyebab perceraian yang dijelaskan oleh beberapa ahli. 

diantara penyebab-penyebab itu adalah: 

Dijelaskan bahwa penyebab-penyebab perceraian hampir tidak terbatas 

karena perkawinan melibatkan dua individu dengan kepribadiannya 

masing-masing dan latar belakang yang berbeda yang berusaha untuk 

hidup bersama. Yang mungkin bisa dijadikan alasan pokok bagi terjadinya 

sesuatu perceraian adalah harapan-harapan ini dapat berupa status sosial 

dari pasangannya di masa depan, hubungan-hubungan yang bersifat 

                                                           
25Rahim, Krisis dan Konflik Instusi Keluarga (Jakarta: Maziza SDN, 2011), h. 34. 
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seksual, popularitas, jaminan kesehatan, jaminan pekerjaan, peranan yang 

tepat sebagai suami istri.
26

 

Dijelaskan oleh Hurlock mengenai pengaruh rumah tangga yang pecah 

pada hubungan keluarga adalah: rumah tangga yang pecah karena 

perceraian dapat lebih merusak anak dan hubungan keluarga daripada 

rumah tangga yang pecah karena kematian. Terdapat dua alasan untuk hal 

ini. Pertama, periode penyesuaian terhadap perceraian lebih lama dan sulit 

bagi anak daripada periode penyesuain yang menyertai kematian orang 

tua. Hozman dan Froiland menemukan bahwa kebanyakan anak melalui 

lima tahap dalam penyesuain ini, yaitu: penolakan terhadap perceraian, 

kemarahan yang ditujukan pada mereka yang terlibat dalam situasi 

tersebut, tawar menawar dalam usaha mempersatukan orang tua, depresi, 

dan akhirnya penerimaan perceraian.
27

 

Kedua, perpisahan yang disebabkan oleh perceraian itu serius sebab 

mereka cenderung membuat anak „berbeda‟ dalam mata kelompok teman 

sebaya. Jika anak ditanya dimana orang tuanya atau mengapa mereka 

mempunyai orang tua baru sebagai pengganti orang tua yang tidak ada, 

mereka menjadi serba salah dan merasa malu. Disamping itu mereka 

mugkin merasa bersalah jika menikmati waktu bersama orang tua yang 

sudah tidak ada atau jika mereka lebih suka tinggal dengan orang tua yang 

tidak ada daripada tinggal dengan orang tua yang mengasuh mereka. 

b) Kematian 

 Pengaruh rumah tangga yang pecah karena sebab kematian pada 

hubunga keluarga bahwa keretakan rumah tangga yang disebabkan oleh 

kematian dan anak menyadari bahwa orang tua mereka tidak akan pernah 

kembali lagi, mereka akan bersedih hati dan mengalihkan kasih sayang 

mereka pada orang tua yang masih ada yang tenggelam dalam kesedihan 

                                                           
26

Septiana, Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan 

Pranikah di Kabupaten Banyuwangi Universitas PGRI Baanyuwangi (2019): h. 35-36. 

27Hurlock, Psiklogi Praktis Anak, Remaja  dan Keluarga (Jakarta: Guna Mulia, 2012), h. 

216. 
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dan masalah praktis yang ditimbulkan rumah tangga yang tidak lengkap 

lagi, anak merasa ditolak dan tidak diinginkan. Hal ini akan menimbulkan 

ketidaksenangan yang sangat membahayakan keluarga.
28

 

Pada awal masa hidup anak kehilangan ibu jauh lebih merusak 

daripada kehilangan ayah. Alasannya ialah bahwa pengasuhan anak kecil 

dalam hal iniharus dialihkan ke sanak saudara atau pembantu rumah 

tangga yang menggunakan cara mendidik anak yang mungkin berbeda dari 

yang digunakan ibu mereka, jarang dapat memberi anak perhatian dan 

kasih sayang yang sebelumnya ia peroleh dari ibunya.
29

 

Dengan bertambahnya usia, kehilangan ayah lebih sering terjadi dari 

pada kehilangan ibu, terutama untuk anak laki-laki. Ibu harus bekerja, dan 

dengan beban ganda dirumah dan pekerjaan di luar, ibu mungkin 

kekurangan waktu atau tenaga untuk mengasuh anak sesuai kebutuhan 

mereka. Akibatnya mereka merasa diabakan dan merasa benci. mereka 

tidak senang tunduk pada wanita dirumah sama halnya di sekolah.
30

 

5. Peran Ganda Orangtua Tunggal 

a. Peran Ibu dalam Keluarga 

Memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikis, sering dikatakan bahwa 

ibu adalah jantung dari keluarga. Jantung dalam tubuh merupakan alat 

yang sangat penting bagi kehdiupan seseorang apabila jantung berhenti 

berdenyut, maka orang itu tidak bisa melangsungkan hidupnya. Dari 

perumpaan ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan seorang ibu bisa 

sebagai tokoh sentral, sangat penting untuk melaksanakan kehidupan. 

Pentingnya seorang ibu terlihat sejak kelahiran anaknya,ia harus 

memberikan susu agar anak bisa melangsungkan hidupnya. Mula-mula ibu 
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menjadi pusat logistik, memenuhi kebutuhan fisik, fisiologis, agar ia dapat 

meneruskan hidupnya. Baru sesudahnya terlihat bahwa ibu juga harus 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya, kebutuhan sosial, kebutuhan 

psikis yang bila tidak dipenuhi bisa mengakibatkan suasana keluarga 

menjadi tidak optimal. Sebagai dasar suasana keluarga, ibu perlu 

menyadari perannya, memenuhi kebutuhan anak.
31

 

Peran ibu sebagai pendidik yang mengatur dan mengendalikan 

anak Pendidikan juga menuntut ketegasan dan kepastian dalam 

melaksanakannya. Biasanya seorang ibu yang sudah lelah dari pekerjaan 

rumah tangga setiap hari, sehingga dalam keadaan tertentu, situasi tertentu, 

cara mendidiknya dipengaruhi oleh emosi. Misalnya suatu kebiasaan yang 

seharusnya dilakukan oleh anak, anak tidak perlu melakukannya, bila ibu 

dalam keadaan senang. Sebaliknya, bila ibu sedang lelah maka apa yang 

harus dilakukan anak disertai bentakanbentakan. Contoh lain bisa dilihat 

dalam pembentukan keteraturan belajar. Jika anaktersebut terbiasa belajar 

pada malam hari lalu sang ibu yang sedang mendampingi anaknya belajar 

kedatangan tamu, kegiatan belajar pun dibatalkan. Maka perubahan 

pendidkikan diatas akhirnya akan menyebabkan anak tidak mempunyai 

pegangan yang pasti, tidak ada pengarahan perilaku yang tetap dan tidak 

ada kepastian perilaku yang benar atau salah. Ibu harus memberikan ajaran 

dan pendidikan yang konsisten, tidak boleh berubah-ubah.
32

  

Ibu sebagai contoh dan teladan. Dalam mengembangkan 

kepribadian dan membentuk sikap anak, seorang ibu perlu memberikan 

contoh dan teladan yang dapat diterima. Dalam pengembangan 

kepribadian, anak belajar melalui peniruan terhadap orang lain. Sering kali 

tanpa disadari, orang dewasa memberi contoh dan teladan yang 

sebenarnya justru tidak diinginkan. Misalnya: ketika orang dewasa di 
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depan anak menceritakan suatu cerita yang tidak jujur bahkan tidak sesuai 

maka anak dengan gampang akan meniru ketidak sesuaian tersebut. Anak 

sering menerima perintah diiringi dengan suara keras dan bentakan, tidak 

bisa diharapkan untuk bicara dengan lemah lembut.
33

 

Ibu mengatur kelancaran rumah tangga dan menanamkan rasa 

tanggung jawab pada anak. Anak pada usia dini sebaiknya sudah mengenal 

adanya peraturan-peraturan yang harus diikuti, 

b. Peran Ayah dalam Keluarga. 

Sosok ayah seperti telah terkondisi bukan sebagai pengasuh anak, 

dan lebih sibuk sebagai pencari nafkah. Ia memiliki citra keperkasaan dan 

kekokohan, namun jauh dari anak-anaknya dan seakan melepas tanggung 

jawab membina kehidupan anak secara langsung,Namun  ayah memiliki 

beberapa peranan dalam perkembangan anak diantaranya ayah mengatur 

serta mengarahkan aktivitas anak misalnya menyadarkan anak bagaimana 

menghadapi lingkungan dan situasi diluar rumah.ia memberikan dorongan, 

membiarkan anak mengenal lebih banyak, melangkah lebih jauh. 

Menyediakan perlengkapan permainan yang menarik, mengajari mereka 

membaca, mengajak anak untuk memperhatikan kejadiankejadian dan hal-

hal yang menarik di luar rumah dan mengajak anak untuk berdiskusi
34

 

Peran ayah yang ada di dalam keluarga dibatasi berkaitan dengan 

lingkungan diluar keluarga. Sang ayah hanya dianggap sebagai sumber 

materi dan yang hampir menjadi orang asing, karena seolaholah hanya 

berurusan dengan dunia di luar keluarga. Dari berbagai contoh terlihat 

bahwa ayah yang kurang menyadari fungsinya di rumah akhirnya 

kehilangan tempat dalam perkembangan anak. Anak membutuhkan ayah 

bukan hanya sebagai sumber materi, akan tetapi juga sebagai pengarah 

perkembangannya, terutama perannya di kemudian hari. Ayah sebagai 
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otak dalam keluarga mempunyai tugas pokok yaitu sebagai: ayah sebagai 

pencari nafkah. Ayah sebagai suami yang penuh pengertian akan memberi 

rasa aman. Ayah sebagai pelindung. Bagi anak laki-laki ayah menjadi 

model dan teladan untuk perannya kelak sebagai seorang laki-laki. Ayah 

sebagai pelindung atau tokoh yang tegas, bijaksana dan mengasihi 

keluarga. 
35

 

Peran ayah untuk perkembangan jenis pada anak perempuan juga 

penting. Ketidak hadiran seorang pada anak perempuan kurang 

berpengaruh, tetapi penelitian lain menunjukkan bahwa figure ayah 

penting bagi anak perempuan di awal masa remaja dalam mempelajari 

lawan jenisnya. Anak perempuan dengan ibu singe perent   akan 

memperlihatkan sikap malu dan perasaan tidak enak bisa berada di sekitar 

anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan yang hidup bersama ayah 

ibunya, akan lebih tegas terhadap anak laki-laki umumnya, malah akan 

memberikan respon, kepada kaum pria. Jika seorang anak perempuan 

diasuh oleh ibu saja, tampaknya akan memperoleh konsekuensi yang 

disebabkan perilaku ibu, yang menyebabkan anak perempuannya kurang 

bergaul dengan pria, mereka cenderung berinteraksi dengan sesama 

wanita.
36

  

c. Peran Ganda Orangtua Tunggal (ibu) 

Dengan status sebagai ibu single parent atau ibu tunggal maka 

otomatis seorang perempuan mengambil peran ganda di dalam keluarga. 

Peran yang semula menjadi peran ayah kemudian menjadi peran ibu single 

parent pula. Salah satu peran ganda yang kemudian diambil oleh ibu single 

parent adalah mengenai pekerjaaan atau memberi nafkah bagi anak-anak 

yang ditanggungnya. Dalam kasus perceraian meskipun sang mantan 
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suami tetap memberikan uang untuk menafkahi tetap saja keadaan akan 

berubah, sang mantan suami tidak lagi memberi uang dalam jumlah yang 

cukup karena tidak mengetahui keadaan keuangan pada sangan mantan 

istri dan anaknya, terlebih apabila sang mantan suami tersebut memilih 

untuk menikah kembali dan membiayai anak-anak tirinya dari hasil 

pernikahan selanjutnya. 

Peran ganda lainnya yang harus ditanggung oleh seorang ibu single 

parent adalah masalah pengasuhan. perempuan lebih sedikit sifat maskulin 

dari laki-laki, sehingga ketika seorang ibu single parent mengasuh anak 

laki-laki yang seharusnya mempelajari sifat-sifat maskulin dari sang ayah, 

sang anak hanya mempelajari dan melihat bagaimana ibunya 

mengasuhnya, dimana sang ibu tersebut kurang memperlihatkan sisi 

maskulin, sehingga memungkinkan sisi maskulin yang seharusnya 

dipelajari oleh sang anak kemudian menjadi tidak tersampaikan dan anak 

laki-laki tersebut menjadi memiliki sedikit sifat maskulin.
37

 

 B. Pengertian Kemandirian Anak Usia Dini  

1. Pengertian Kemandirian Anak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemandirian (KBBI) adalah 

perilaku dan kemampuan seseorang untuk berdiri sendiri, dan mengatasi 

masalah tanpa meminta bantuan, atau tanpa bergantung pada orang lain. 

Kemandirian sebagai salah satu komponen kepribadian yang mendorong anak 

untuk dapat mengarahkan dan mengatur perilaku sendiri dan menyelesaikan 

masalah tanpa bantuan oang lain.
38

 

Kemandirian merupakan suatu sikap inividu yang diperoleh kumulatif 

selama masa perkembangan, dimana individu akan terus belajar untuk bersikap 

mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan sehingga individu 

tersebut pada akhirnya akan mampu berpikir dan bertindak sendiri. 
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Kemandirian adalah satu pribadi yang harus dibentuk sejak dini, karena 

kemandirian adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
39

 

 Kemandirian juga dapat diartikan sebagai keterampilan untuk 

membantu diri sendiri, baik kemandirian secara fisik maupun secara 

psikologis. Kemandirian secara fisik adalah kemampuan untuk mengurus 

dirinya sendiri, sedangkan kemampuan kemandirian secara psikologis adalah 

kemampuan untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah yang 

dihadapi. Parker mengatakan bahwa “kemandirian adalah kemampuan untuk 

mengelola waktu, berjalan dan berfikir secara mandiri, disertai dengan 

kemampuan untuk memecahkan masalah”. Sedangkan Koentjaraningrat 

berpendapat bahwa “kemandirian adalah bagian dari kepribadian yang 

merupakan susunan akal yang dapat menentukan perbedaan tingkah laku atau 

tindakan dari setiap individu”.
40

 Kemandirian merupakan suatu sikap individu 

yang di peroleh secara kumulatif selama masa perkembangan, dimana 

individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi 

berbagai situasi di lingkungan sehingga individu tersebut pada akhirnya akan 

mampu berfikir dan bertindak sendiri. Kemandirian adalah satu pribadi yang 

harus dibentuk sejak  dini, karena kemandirian adalah sikap dan perilaku 

yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelsaikan tugas-

tugas.
41

 

Kemandirian juga diartikan sebagai keterampilan untuk membantu diri 

sendiri, baik kemandirian secara fisik maupun kemandirian secara psikologis. 

Kemandirian secara fisik adalah kemampuan untuk mengurus diri sendiri, 

sedangkan kemandirian secara psikologis adalah kemampuan untuk membuat 
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keputusan dan memcahkan masalah yang dihadapi. Parker mengatakan bahwa 

“kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola waktu, berjalan dan 

berfikir secara mandiri, disertai dengan kemampuan untuk memecahkan 

masalah. Sedangkan Koentjaranungrat berpendapat bahwa “kemandirian 

adalah bagian dari kepribadian yang merupakan susunan akal yang dapat 

menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari setiap individu.
42

 

Kemandirian pada anak sangat diperlukan karena dengan kemandirian, 

anak bisa menjadi lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhannya. 

Anak yang mandiri cenderung berprestasi karena dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya anak tidak lagi tergantungpada orang lain. Sehingga anak bisa lebih 

percaya diri. Anak yang mandiri yakin, jika ada resiko ia mampu untuk 

menyelesaikannya tanpa bantuan dari orang lain. 

Dengan begitu anak akan tumbuh menjadi orang yang mampu untuk 

berpikir serius dan berusaha untuk menyelesaikannya sesuatu yang menjadi 

targetnya. Demikian juga di lingkungan keluarga dan sosial, anak yang mandiri 

akan mudah menyesuaikan diri. Ia akan mudah untuk diterima oleh anak-anak 

dan teman teman di sekitarnya. Anak yang sudah mandiri juga dapat 

memanfaatkan lingkungan untuk belajar, dapat membantu temannya untuk 

belajar mandiri. 
43

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Anak 

a. Keturunan Orang Tua  

Faktor keturunan lebih menekankan pada faktor biologis yang dibawa 

melalui aliran darah dalam kromosom. Karena itu, faktor genetis 

cenderung bersifat statis untuk mengarahkan pertumbuhan dan 

perkembangan seseorang. Kalau sejak awal, orang tua memiliki 

karakteristik fisiologis dan psikologis yang sehat, maka dapat dipastikan 
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akan menurunkan generasi yang sehat, dan sebaliknya apabila orang tua 

tidak sehat maka keturunannya akan mengalami gangguan atau 

penyimpangan secara fisik maupun psikis. Aspek psikis yang dekat 

diturunkan kepada generasi berikutnya adalah seperti : intelegensi, bakat, 

kemampuan, minat dan kepribadian. 

           Menurut paparan diatas jelas, bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi kemandirian seorang anak adalah keturunan orang tua, 

sebab didalam tubuh anak mengalir darah dari orang tuanya, dari aspek 

psikis orang tua yang menurun kepada anak salah satunya adalah 

kepribadian, dimana kepribadian menurut McDougal adalah “tingkatan 

sifat-sifat dimana biasanya sifat yang tinggi tingkatannya mempunyai 

pengaruh yang menentukan keberhasilan seorang anak salah satunya 

adalah kemandirian.  

b. Pola Pengasuhan Orang Tua 

Untuk dapat mandiri seseorang membutuhkan kesempatan, 

dukungan dan dorongan dari keluarga serta lingkunan disekitarnya. Dalam 

keluarga, kemandirian adalah sifat yang harus dibentuk oleh orang tua 

dalam membangun kepribadian anak- anak mereka. Pada saat ini orang tua 

dan respon dari lingkungan sangat diperlukan bagi anak untuk setiap 

perilaku yang dilakukannya. Maka dari itu orang tau harus memperhatikan 

pola asuh yang baik untuk anaknya, untuk melatih kemandirian anak.44 

c. Sistem Pendidikan di Sekolah  

Pendidikan di sekolah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

kemandirian anak. Karena, disekolah anak mendapatkan pendidikan di 

luar lingkungan keluarga atau orang tuanya. Dari kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan disekolah, dengan tidak sengaja akan menumbuhkan 

kemandirian pada diri anak. Misalnya: anak dapat menyelesaikan 

permainan terlebih dahulu dibandingkan dengan temannya, bertanggung 
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jawab akan tugas yang diberikan oleh guru, membereskan peralatan makan 

sendiri, mudah bersosialisasi dan berempati dengan orang lain.  

d. Sistem Kehidupan di Masyarakat  

Kehidupan di masyarakat atau lingkungan dimana tempat anak 

tinggal tentu memiliki peran besar bagi perubahan kemandirian anak, 

akankah peran itu akan menjadi positif atau negatif. Hal ini tergantung 

karakteristik kehidupan di masyarakat dimana anak tinggal. Lingkungan 

yang baik tentu akan membawa pengaruh positif untuk anak, sebaliknya 

lingkungan yang kurang baik cenderung memperburuk perkembangan 

anak termasuk kemandiriannya.45 
 

Berdasarkan faktor-faktor kemandirian di atas, dapat kita ketahui 

bahwasanya keturunan orang tua, pola asuh orang tua, sistem pendidikan 

di sekolah dan sistem kehidupan di masyarakat sangat berpengaruh pada 

kemandirian anak. Namun dari beberapa faktor tersebut, yang harus kita 

perhatikan dengan baik adalah faktor dimana anak akan terjun kesekolah, 

dari sistem pendidikan di sekolah kegiatan permainan yang diberikan oleh 

guru akan melatih kemandirian anak. Oleh sebab itu, seorang guru TK 

harus melatih kemandirian anak dengan baik, memberikan rangsangan-

rangsangan sehingga akan tumbuh sikap kemandirian pada anak. 

e. Ciri-ciri Kemandirian Anak  

Setiap anak memiliki kemampuan yang unik untuk memahami 

sesuatu, tidak hanya menerima saja, tetapi punya inisiatif untuk mandiri, 

dalam memahami atau mengambil keputusan sendiri dalam tindakannya. 

Anak yang mandiri adalah anak yang memiliki kepercayaan diri dan 

motivasi yang tinggi. Sehingga setiap tingkah lakunya tidak banyak 

menggantungkan diri pada orang lain. Anak yang kurang mandiri selalu 

ingin ditemani oleh orang tua atau orang terdekatnya, baik saat sekolah 

maupun saat bermain.  
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Watkins berpendapat bahwa “seorang anak yang memiliki 

kemandirian tinggi cenderung memiliki gaya belajar yang kreatif”. Anak 

yang mandiri adalah anak yang kreatif yang mempunyai nilai penting 

dalam kehidupan individunya yang dipengaruhi oleh faktor keluarga 

(dirumah) maupun di lingkungan sekitarnya (sekolah). Anak yang mandiri 

untuk ukuran anak usia dini terlihat dengan ciri sebagai berikut: 

a. Dapat melakukan segala aktivitasnya secara sendiri  

Anak mulai mengembangkan kemandirian ditandai dengan 

kebebasan melakukan sesuatu dengan sendiri. Kebebasan disini yaitu 

anak melakukan segala aktivitas yang mereka inginkan sendiri, namun 

tetap pada pengawasan orang dewasa. Misalnya: anak dapat pergi ke 

toilet sendiri, memakai baju dan sepatu sendiri, mengambil makan 

danminum sendiri. 

b. Dapat membuat keputusan dan pilihan sesuai dengan pandangan  

Pandangan itu sendiri diperolehnya dari melihat perilaku atau 

perbuatan orang-orang sekitarnya. Dalam hal ini, anak mampu 

mengambil contoh dari apa yang mereka lihat/pandang. Oleh karena itu, 

perlulah anak dilatih kemandiriannya sejak dini, agar anak mampu 

mengambil keputusan yang positif untuk diri anak.  

c. Dapat bersosialisasi dengan orang lain  

Bersosialisasi ditunjukan dengan kemampuan untuk mengadakan 

interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung atau menunggu orang 

lain untuk melakukan tindakan. Bersosialisasi sangat berpengaruh pada 

perkembangan kemandirian anak, anak yang mudah bersosialisasi akan 

mudah mencari teman dan berinteraksi kepada orang lain dengan baik 

d. Dapat mengontrol emosinya bahkan dapat berempati dengan orang lain  

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

lingkungan sekitar anak akan merasa nyaman sehingga anak pun akan 

merasakan hal yang sama. Dengan anak merasa nyaman dengan orang 

lain, anak akan mudah untuk berempati dengan orang lain. Namun jika 

hal tersebut tidak terjadi maka anak mungkin akan mengalami masa 
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sulit dan terbelakang karena minder. Oleh kareni itu, peran orang 

dewasa (guru d orang tua) dalam membantu anak anak melatih 

kemandiriannya.46  

Dari beberapa ciri diatas, dapat dipahami bahwa kemandirian 

anak adalah keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada 

orang lain, mampu bersosialisasi, dapat melakukan aktivitasnya sendiri, 

dapat membuat keputusan sendiri dalam tindakannya, dan dapat 

berempati dengan orang lain. Oleh karena itu, mendidik anak untuk 

mandiri dibutuhkan kesabaran dan pengetahuan yang cukup. Orang tua 

maupun guru tidak boleh melupakan bahwa anak bukanlah miniatur 

orang dewasa, maka anak tidak boleh dituntut seperti orang dewasa. 

e. Penanaman Kemandirian Anak 

Orang tua memiliki kewajiban untuk membantu anak melatih 

sikap mandiri pada diri anak. Pada awalnya anak bayi memang tidak 

bisa mandiri, mereka masih membutuhkan orang tua atau orang dewasa 

untuk mengurus kebutuhan mereka. Namun semakin bertambahnya usia 

mereka, mereka harus diajarkan bagaimana cara membentuk 

kemandirian. Untuk membentuk kemandirian, perlu langkah-langkah 

yang tepat dan dipersiapkan dengan matang untuk membantu anak 

dalam mencapai kepribadian yang mandiri.  

Penanaman kemandirian harus dimulai sejak anak prasekolah 

(sebelum sekolah). Harus dalam kerangka proses perkembangan 

manusia, artinya orang tua tidak boleh melupakan bahwa anak bukanlah 

miniatur orang dewasa, sehingga ia tidak bisa dituntut menjadi orang 

dewasa sebelum waktunya, serta orang tua harus mempunyai kepekaan 

terhadap proses perkembangan anak dan menjadikan fasilitator bagi 

perkembangannya. Pribadi yang mandiri menurut Dowling adalah 
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“kemampuan hidup yang utama dan salah satu kebutuhan setiap 

manusia diawal usianya”.47 
 

Anak meskipun usianya masih sangat muda namun diharuskan 

memiliki pribadi yang mandiri. Karena hal itu diperlukan ketika anak 

terjun ke lingkungan di luar rumah sudah tidak tergantung pada orang 

tua. Mengajarkan anak menjadi pribadi yang mandiri memerlukan 

proses, tidak memanjakan mereka secara berlebihan dan membiarkan 

mereka bertanggung jawab atas perbuatannya merupakan hal yan 

perludilakukan jika kita ingin anak menjadi mandiri. Anak menjadi 

mandiri sangatlah penting agar anak dapat mencapai tahapan 

kedewasaan sesuai dengan usianya.48 

Anak yang aktif dan mandiri tidak tergantung pada apa yang 

dikatakan orang lain, mereka membawa ide mereka sendiri dalam 

menyikapi segala aktivitas. Anak yang mandiri dapat membuat keputusan 

dan pilihan. Biasanya jika sudah mencapai tahapan ini berarti anak sudah 

banyak pengalaman atau sedang mencari pengalaman. Membuat 

keputusan atau piliha pada awalnya mungkin akan mengalami hambatan 

namun lama kelamaan berdasarkan pengalaman yang diperoleh akan 

membuat keputusan dan pilihan secara tepat 

f. Upaya Ibu Membentuk Kemandirian Anak  

Kemandirian adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dalam 

pengertian pendidikan telah diungkapkan bahwa anak menjadi pribadi 

yang cerdas, terampil, dan mempunyai peran di masa depannya haruslah 

ada usaha sadar untuk memberi bimbingan, latihan dan pengajaran. Hal 

ini menunjukkan suatu hal terjadi tidaklah tanpa suatu proses demikian 

juga dengan kemandirian dapat terbentuk setelah melalui proses 

pendidikan dan latihan yang terarah dan berkesinambungan.  

                                                           
47
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Dalam upaya pembinaan terhadap pendidikan anak usia dini 

diperlukan adanya sebuah upaya untuk melatih kemandirian anak, sebab 

setiap anak merupakan individu yang mempunyai hak untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Anak memiliki dunianya sendiri yang 

tentunya sangat berbeda dengan dunia orang dewasa. Mereka memiliki 

kecerdasan masing-masing serta memiliki naluri sebagai mahluk yang 

beragam. 
49

 

Sebelum melatih kemandirian kepada anak, seorang ibu perlu 

memahami langkah-langkah melalui beberapa penanaman kemandirian 

terlebih dahulu kepada anak yaitu: 

a) Menumbuhkan percaya diri pada anak  

Setiap anak sebenarnya sudah memiliki kepercayaan diri, tetapi 

ketika dia balita sebaiknya orang tua sepatutnya memberikan respon 

positif atas kebutuhan si anak. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan 

dari si anak dan anak pun merasa aman juga di dalam kehidupannya. 

Dengan perasaan aman tersebut, anak pun akan lebih berani di dalam 

menghadapi tantangan yang ada dihadapannya. Selanjutnya mandiri pun 

akan ikut terbentuk juga ketika menyelesaikan persoalannya.  

b) Memberikan tanggung jawab 

 Ketika kita melihat/ merasa anak melakukan sesuatu yang ibu 

rasa belum mampu melakukannya, sebaiknya ibu memberikan dia 

kesempatan untuk melakukannya sendiri. Ibu bisa memberi kesempatan 

kepada dia dan jangan melarangnya. Memberi kesempatan dan 

kepercayaan kepada anak akan dapat membuat anak berani dan mandiri 

juga.  

c) Memberi contoh  

Jika orang tua memiliki kepribadian yang tertutup misal tidak 

suka melakukan hal hal yang baru, takut menghadapi tantangan 

sebaiknya tidak untuk terlalu mengharapkan anak memiliki kepribadian 
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yang berani dan mandiri. Dengan memberi contoh yang nyata kepada 

anak, anak akan memahaminya dan semakin mudah dia menirunya. 

d) Jangan memaksa 

 Semua yang kita lakukan untuk melatih keberanian dan 

kemandirian anak memerlukan waktu danproses, hal itu dapat 

berkembang secara perlahan sehingga jangan memaksa si anak untuk 

menguasai segala hal yang diajarkan pada saat itu juga. Misal melatih 

anak selalu bangun tidur langsung mandi, jangan memaksa anak saat itu 

juga untuk menguasai hal tersebut, perlu beberapa hari hingga lancar. 

Orang tua selalu dampingi dan mengingatkan si anak melakukan hal 

yang benar tersebut. Tetapi perlu diingat jangan terlalu sering keras 

mengkritik anak karena hal itu akan membuat nyali/keberanian anak akan 

turun. 
50

 

e)  Jangan terlalu membebani 

Perlu diingat bahwa tahapan yang bisa dilalui oleh si anak adalah 

berkembang secara bertahap, sehingga stimulus yang diberikan kepada si 

anak harus disesuaikan juga dengan perkembangan si anak. Jika terlalu 

banyak stimulus akan membuat si anak bingung dan akan kehilangan 

keberanian melakukan sesuatu.  

f)  Menetapkan batasan dengan tepat 

Orang tua harus memberi batasan apa yang boleh dilakukan oleh 

anak, tetapi larangan yang diberikan itu harus logis. Misal ketika si anak 

melatih keberaniannya dengan bermain di luar teras rumah, sepatutnya 

orang tua tidak menakut-nakuti si anak, contohnya mengatakan anak 

akan diganggung hantu atau di gigit anjing, dan sebagainya. Ketakutan 

tersebut akan ditangkap oleh otaknya sebaagai kenyataan yang benar dan 

si anak pun akan tidak berani keluar dari teras rumahnya, akhirnya akan 

mempengaruhi keberanian dan kemandirian anak. 
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g) Memberi kesempatan memilih 

 Anak yang terbiasa berhadapan dengan situasi hal-hal yang sudah 

ditentukan oleh orang lain, akan malas untuk melakukan pilihan sendiri. 

Sebaliknya bila ia terbiasa dihadapkan beberapa pilihan, ia akan terlatih 

untuk membuat keputusan sendiri bagi dirinya. Misalnya sebelum 

memnetukan menu di hari itu, ibu memberi laternatif masakan yang 

dapat dipilih anak untuk makan siangnya. Demikian pula dalam memilih 

pakaian yang akan dipakai untuk pergi kepesta ulang tahun temannya, 

misalnya kebiasaan untuk membuat keputusan-keputusan sendiri dalam 

lingkup kecil sejak dini akan memudahkan untuk kelak menentukan serta 

memtuskan sendiri hal-hal dalam kehidupannya.  

h) Hargailah usahanya  

Orang tua mungkin kadang merasa tidak sabar menghadapi usaha 

anak untuk berusaha sendiri tanpa bantuan orang tua. Namun, mulai 

sekarang orang tua harus mehargai sekecil apapun usaha yang 

diperlihatkan anak untuk mengatasi sendiri kesulitan yang ia hadapi.  

i) Jangan langsung menjawab pertanyaan 

 Meskipun salah satu tugas orang tua adalah memberi informasi 

serta pengetahuan yang benar kepada anak, namun sebaiknya orang tua 

tidak harus langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diaujukan. 

Sebaliknya, berikan kesempatan pada anak untuk menjawab pertanyaan 

tersebut. Dan tugas orang tua adalah untuk mengkoreksi apabila salah 

menjawab atau memberikan penghargaan kalau ia benar. 51 

j)  Dorong untuk mencari alternatif 

 Sebaiknya anak pun tahu bahwa untuk mengatasi suatu masalah, 

orang tua bukanlah satu-satunya tempat untuk bertanya. Masih banyak 

sumber-sumber lain di luar rumah yang dapat membantu untuk mengatasi 

masalah yang dihadapinya. Untuk itu, cara yang dapat dilakukan adalah 
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dengan memberitahu sumber lain yang tepat untuk dimintakan tolong 

untuk mengatasi suatu masalah tertentu. 

k) Jangan patahkan semangatnya  

Tak jarang orang tua ingin menghindarkan anak dari rasa kecewa 

dengan mengatakan “mustahil” terhadap apa yang sedang diupayakan 

anak. Sebenarnya apabila anak sudah mau memperlihatkan keinginan 

untuk mandiri, dorong ia untuk terus melakukannya. Jangan sekali-kali 

anda membuatnya kehilangan motivasi atau harapannya mengenai 

sesuatu yang ingin dicapainya. 

 Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwasanya melatih 

kemandiran anak tidaklah mudah, perlu langkah-langkah terlebih dahulu 

yaitu dengan cara memberikan kepercayaan, memberikan kebiasaan, 

melakukan komunikasi, dan menanamkan sikap disiplin. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa upaya ibu dalam melatih kemandirian anak adalah 

ibu harus mampu membiasakan kemandirian di rumah maupun 

lingkungan sekolah dan sosialnya. 

2.Indikator Kemandirian Anak Usia Dini 

Kemandirian anak usia dini dapat diukur dengan indikator-

indikator yang telah dikemukakan oleh para ahli, dimana indikator 

tersebut merupakan pedoman atau acuan dalam melihat dan 

mengevaluasi perkembangan dan pertumbuhan anak. 

Berikut indikator-indikator kemandirian anak usia dini:
52

 

a. Kemampuan fisik. 

Dari kemampuan fisik berikut adalah karakteristiknya: 

1. Anak bisa pergi ke toilet sendiri 

2. Anak menggosok gigi sendiri 

3. Anak bisa melepas dan memakai sepatu 

4. Anak bisa makan sendiri  

5. Anak bisa memakai kaos kaki sendiri 
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6. Anak bisa menyiapkan buku sendiri 

7. Anak bisa mengambil tasnya sendiri 

b. Percaya diri 

Karakteristik percaya diri: 

1. Anak mengerjakan tugas sendiri 

2. Anak tidak takut pergi kesekolah sendiri 

3. Anak bisa ditinggal saat sekolah 

4. Anak berani bernyanyi didepan umum 

5. Anak bisa pulang sekolah sendiri 

6. Anak berani menjawab pertanyaa dengan benar 

c. Bertanggung jawab 

Karakteristik bertanggung jawab yaitu: 

1. Anak bisa merapikan mainannya ketempat semula setelah 

selesai bermain 

2. Anak bisa merapikan buku sendiri 

3. Anak bisa merapikan sepatu/sendalnya sendiri 

4. Anak bisa meletakkan piring sesuda selesai makan 

5. Anak bisa merapikan pakaiannya sendiri 

d. Disiplin 

Karakteristik disiplin yaitu: 

1. Anak tidak telat pergi sekolah 

2. Anak membuang sampah pada tempatnya 

3. Anak selalu menaati peraturan yang ada dirumah 

4. Anak selalu mengerjakan PR dirumah 

5. Anak bisa berbagi waktu saat belajar dan bermain 

6. Anak mengucap salam ketika masuk rumah 

e. Pandai bergaul 

Karakteristik pandai bergaul adalah: 

1. Anak senang bermain dengan teman-temannya 

2. Anak tidak menganggu temannya saat bermain 

3. Anak disenangin temannya 
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4. Anak tidak bersikap kasar dengan temannya 

5. Anak mengajak temannya bermain dirumahnya 

6. Anak senang membantu temannya 

f. Saling berbagi 

Karakteristik saling berbagi yaitu: 

1. Anak senang berbagi makanan dengan teman dan keluarganya 

2. Anak mau meminjamkan mainannya kepada adik atau 

kakaknya 

3. Anak mamu menyisikan uang sakunya untuk membantu orang 

yang membutuhkan 

4. Anak mau beramal ketempat ibadah 

g. Mengendalikan emosi 

Karakteristik mengendalikan emosi yaitu: 

1. Anak tdak membentak-bentak ketika dimarahi 

2. Anak tidak menangis bila menginginkan sesuatu 

3. Anak tidak marah apabila keinginannya tidak dipenuhi 

4. Anak tidak berteriak saat digangu adik atau kakaknya 

5. Anak menunjukkan rasa kasih sayang terhadap adik atau 

kakaknya serta orangtua nya 
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  BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan usaha seseorang yang dilakukan secara 

sistematis dengan mengikuti aturan-aturan penelitian, guna menjawab 

permasalahan yang hendak diteliti.  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang  dan perilaku yang diamati.
53

 

Medote kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih 

ditonjolkan pada penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu 

metode penelitian dapat diartikan sebagai Teknik-teknik spesifik dalam 

penelitian.
54

 

Berdasarkan kedua pandangan di atas, maka penelitian kualitatif 

dalam tulisan ini dimaksud untuk mengenali suatu fakta, lalu diberikan 

penjelasan terkait berbagai realita yang dikemukakan. Oleh karena itu 

peneliti langsung mewawancarai dan obsevasi di lapangan yang 

berhubungan dengan pola pengasuhan orangtua tuggal di  Desa Labbo. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Labbo Kec. Tomobulu  Kab. 

bantaeng. Dengan alasan karena peneliti ingin mengetahui bagaimana 

proses orangtua tunggal dalam  membentuk kemandirian anaknya.  

B.  Pendekata Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pola pikir yang 

dipergunakan penulis dalam menganalisis targetnya atau dalam ungkapan 

lain. Pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam 

menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu tersebut. 

Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti, namun 

tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan kata Multi Disipliner.55 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 

psikologi. Pendekatan psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai jiwa 

yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang 

meliputi spekulasi mengenai jiwa itu.  Psikologi berbicara tentang tingkah 

laku manusia yang dihubungkan dengan tingkah laku yang lainnya dan 

selanjutnya dirumuskan dalam hukum-hukum kejiwaan manusia. Dari 

pendekatan yang digunakan bertujuan untuk memahami dan menjelaskan 

gambaran nyata mengenai pola pengasuhan orang tua tunggal dalam 

membentuk kemandirian anak di Desa Labbo Kec.Tompobulu Kab. 

Bantaeng. 

C. Sumber Data 

1.  Sumber Data Primer 

Sumber data primer (Utama) adalah sebuah data yang diambil 

peneliti melalui wawancara dan observasi. Sebagaimana yang diungkapkan 

moleong bahwa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang 

diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber utama dicatat melalui 
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catatan tertulis dan melalui perekaman video atau audio, pengambilan foto 

atau film, pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau 

pengamatan berperan serta sehingga merupakan hasil utama gabungan dari 

kegiatan melihat, mendengar dan bertanya56 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yaitu sumber 

data diluar kata-kata dan tindakan yakni sumber data tertulis. Sumber 

tertulis dapat dibagi atas sumber dari buku dan majalah ilmiah, sumberdata 

arsip, dokumen-dokumen resmi dari sekolah dan dokumentasi. Peneliti akan 

menggunakan data sekunder ini untuk membantu memperkuat penemuan 

dan membantu melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui 

wawancara dan observasi. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. 57 Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah observasi 

dan dokumentasi. 

a. Observasi  

Sitti Mania menjelaskan bahwa observasi sebagai teknik 

pengumpulan data memiliki ciri yang berbeda dengan teknik lain, yaitu 

wawancara dan angket. Jika wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, 
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maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi ada juga pada obyek-obyek 

alam yang lain.  

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengamati kegiatan 

anak selama proses pembelajaran sedang berlangsung dengan mengadakan 

pencatatan secara langsung tentang aspek-aspek yang diamati.  

Dalam penelitian ini, peneliti telah menyusun secara sistematis 

tentang apa yang akan diamati, kapan, dan dimana tempatnya. Observasi 

dilakukan untuk mengumpulkan data agar peneliti dapat mengetahui cara 

membentuk kemandirian  anak  melalui metode wawancara. 

1. Dokumentasi  

  Sitti Mania mengemukakan bahwa dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data untuk yang sudah siap, sudah berlalu atau data 

sekunder. Peneliti tinggal mengambil atau menyalin data yang sudah ada 

yang berhubungan dengan variabel penelitian. Pengambilan data secara 

dokumentasi dalam bentuk gambar, misalnya berupa gambar yang 

berkaitan dengan penelitian, Teknik ini digunakan untuk mengetahui 

keadaan dalam penerapan metode wawancara.  

  Dokumentasi digunakan untuk mengambil data yang diperoleh dari 

hasil observasi, perkembangan ketika sebelum dan sesudah dilakukan 

penelitian kepada anak terhadap pengembangan kepribadian islam yang 

diteliti pada saat pembelajaran sedang berlangsung.  

  Alasan peneliti mengambil metode ini karena hasil penelitian dari 

observasi akan dapat terpercaya apabila disukung dari sumber-sumber 

yang disapat setelah meneliti. 

2. Wawancara  

  Wawancara ialah proses berinteraksi antara dua orang atau lebih 

untuk memperoleh sebuah informasi. Untuk mendapatkan sebuah 

informasi yang akurat dan terpercaya maka perlu dilakukan sebuah 

wawancara yang mendalam terhadap informasi yang ingin diketahui. 

Bentuk yang paling sederhana dalam wawancara terdiri atas sejumlah 
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pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang 

mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam 

jawabannya.58 

  Dalam wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara  

terstruktur yang menggunakan pertanyaan dan jawaban alternatif yang 

diberikan kepada interviewer yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam 

wawancara terstruktur pewawancara menentukan sendiri masalah dan 

pertanyaan yang akan diajukannya. Dalam penelitian ini, teknik 

wawancara digunakan untuk menghimpun berbagai informasi tentang 

penerapan metode keteladanan dalam pembentukan kepribadian Islami 

anak. Informan dalam wawancara ini adalah para orang tua atau kerabat 

anak. Metode ini digunakan agar membuat peneliti langsung mengetahui 

reaksi responden saat di wawancara. 

E. Instrument Penelitian 

Saat dan Mania instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang 

digunakan pada saat pengumpulan data dilapangan. Instrument 

pengumpulan data harus sesuai dengan teknik pengumpulan data. 

Jenis-jenis instrument penelitian yang akan digunakan oleh peneliti 

yaitu sebagai berikut:  

1. Pedoman Observasi  

  Pedoman observasi digunakan untuk mempermudah peneliti 

melakukan pengamatan terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. 

Pedoman observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa 

pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan metode keteladanan. Pada saat 

observasi, peneliti memberikan komentar tanda centang (√) pada kolom 

ya/tidak Pada setiap pertemuan untuk memperoleh data yang diharapkan. 

  

                                                           
58

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 5. 
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Beberapa ahli mengemukakan, di  antaranya adalah Chabib Thoha, 

Alfie Kohn mengemukakan tentang pola pengasuhan orangtua tunggal  

sedangkan Harlock mengemukakan tentang kemandirian anak. 

Tabel 3.1 Pedoman Observasi 

Indikator Kemandirian Anak Usia 4-5 Tahun 

No. Komponen Indikator Kemandirian 

Anak Usia 4-5 Tahun 

Terlaksana Keterangan 

YA TIDAK 

1. Kemampuan Fisik 

a. Anak bisa ke toilet sendiri 

b. Anak bisa makan sendiri 

c. Anak bisa melepas dan 

memakai sepatu sendiri  

d. Anak bisa menyiapkan 

bukunya sendiri anak bisa 

memakai kaos kaki sendiri 

e. Anak bisa menggosok gigi 

sendiri 

   

2. Percaya Diri 

a. Anak mengerjakan tugas 

sendiri 

b. Anak tidak takut pergi 

kesekolah sendiri 

c. Anak berani bernyanyi 

didepan umum 

d. Anak bisa pulang sekolah 

sendiri 

e. Anak berani menjawab 

pertanyaan dengan benar 

   

3. Bertanggung Jawab 

a. Anak bisa merapikan 

mainannya ketempat semula 

setelah selesai bermain 

b. Anak bisa merapikan buku 

sendiri 

c. Anak bisa merapikan 

sepatu/sendalnya sendiri 

d. Anak bisa meletakkan piring 

sesudah selesai makan 

e. Anak bisa merapikan 

pakaiannya sendiri 
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4. Disiplin 

a. Anak tidak telat pergi sekolah 

b. Anak membuang sampah pada 

tempatnya 

c. Anak selalu menaati peraturan 

yang ada dirumah 

d. Anak selalu mengerjakan PR 

dirumah 

e. Anak bisa berbagi waktu saat 

belajar dan bermain 

f. Anak mengucap salam ketika 

masuk rumah 

   

5. Pandai Bergaul 

a. Anak senang bermain dengan 

temannya 

b. Anak tidak mengganggu 

temannya saat bermain 

c. Anak tidak bersikap kasar 

dengan temannya 

d. Anak mengajak temannya 

bermain dirumahnya 

e. Anak senang membantu 

temannya 

   

6. Saling Berbagi 

a. Anak senang berbagi makanan 

dengan teman dan keluarganya 

b. Anak menyisikan uang 

sakunya untuk membantu 

orang yang membutuhkan 

c. Anak mau beramal ketempat 

ibadah 

   

7. Mengendalikan Emosi 

a. Anak tidak membentak-bentak 

ketika dimarahi 

b. Anak tidak menangis ketika 

menginginkan sesuatu 

c. Anak tidak marah apabila 

keinginannya tidak dipenuhi 

   

 

 



43 
 

Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data berikutnya, 

melalui pedoman wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan 

narasumber, dalam wawancara tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

dibutuhkan. Pedoman wawancara dapat dilihta pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara 

NO                   Pertanyaan                           Deskripsi  

1. Bagaimana peranan ibu sebagai 

orangtua tnggal dalam membentuk 

kemandirian anak? 

 

2. Bagaimana cara ibu dalam 

mengajarkan rasa tanggung jawab 

terhadap masalah yang ditimbulkan 

oleh anak? 

 

3. Apakah anak ibu bisa merapikan 

mainannya ketempat semula 

setelah selesai bermain? 

 

4. Menurut pemantauan ibu 

bagaimana perilaku anak selama 

bermain bersama teman sebayanya 

  

5.  Apakah orangtua sudah 

menerapkan aturan kepada anak 

sejak dini, seperti kapan saatnya 

anak bermain dan kapan saatnya 

anak belajar? 

 

6. Apakah anak ibu sudah bisa ke 

toilet tanpa di temani dan diawasi 
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7. Apakah anak ibu sudah mampu 

memakai baju dan memakai sepatu 

sendiri 

 

8. Ketika berada di lingkungan baru 

apakah anak mampu bersosialisasi 

dengan anak lain 

 

9. Bagaiamana cara anda agar anak 

tidak bergantung pada anda saat 

ingin melakukan sesuatu 

 

10. Apakah ibu ikut andil dalam 

menentukan pilihan anak, misalnya 

ibu memilihkan sendiri baju yang 

akan ia pakai 

 

 

2. Format Dokumentasi 

  Format dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis pembelajaran yang dilakukan dalam pelaksanaan metode 

pembelajaran Story Telling terhadap pengembangan kepribadian Islami, 

peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto yang digunakan untuk 

bukti pendukung peneliti dalam melakukan aktivitas observasi.  

3. Pedoman wawancara  

  Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data 

selanjutnya, dengan melalui pedoman wawancara ini, peneliti melakukan 

wawancara dengan subjek penelitian yaitu orang tua atau kerabat dari anak 

di Desa Labbo. Hal ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan. 

Dalam proses wawancara peneliti menggunakan media agar 

mempermudah peneliti saat wawancara 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Bagi penelitian kualitatif menganalisis data merupakan tugas yang 

sangat menantang. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif 

umumnya adalah data yang berupa kata-kata, sehinnga Teknik analisis data 

yang digunakan tidak memiliki pola yang jelas bahkan Susan Stainback 

menyebutnya sebagai hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif
.59  

 Dalam hal ini Nasution menyatakan “Analisis telah dimulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”. 

Analisis data kualitatif yang popular digunakan oleh para peneliti 

kualitatif adalah analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman, 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dalam hal ini berupa data mentah dari hasil 

penelitian, seperti hsil observasi, wawancara, dokumentasi, ataupun 

catatan lapangan lainnya. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar 

yang muncul pada catatan-  catatan kecil dilapangan. Mereduksi data 

berarti merangkum , memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data yang dimaksud dalam hal ini adalah penyajian 

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan mengambil Tindakan. Penyajian yang 

                                                           
59Sulaiman Saat & Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa:  Pusaka Almaida, 2019), h. 117. 
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paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks 

naratif dan biasanya dilengkapi dengan berbagai jenis matriks, grafik atau 

bagan. 

4. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah upaya untuk 

mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman 

peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

b. Keabsahan Data 

1. Triangulasi Data 

Triangulasi data adalah salah satu pendekatan yang dilakukan 

peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. 

Tehnik triangulasi bisa diibaratkan sebagai tehnik pemeriksaan keabsahan 

data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. 

Menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan barbagai 

sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau 

juga dengan wawancara lebih dari satu subjek yang di anggap memiliki 

sudut pandang yang berbeda. 

2. Perpanjangan Pengamatan 

Peneliti mesti memperpanjang pengamatan karena apabila hanya 

datang sekali sulit memperoleh link dan chemistry/engagement dengan 

informan. Perpanjangan pengamatan memungkinkan terjadinya hubungan 

antara peneliti dengan narasumber menjadi akrab (tidak ada jarak lagi), 

semakin terbuka saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang 

disembunyikan lagi dan peneliti dapat memperoleh data secara lengkap. 

Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalaman, keluasan, 

dan kepastian data. Kedalaman artinya apakah peneliti ingin menggali data 

lebih mendalam lagi sehingga diperoleh makna di balik yang nampak dari 
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kasat mata sehingga memudahkan peneliti mendapatkan informasi yang 

sudah jelas dari awal tujuan penelitian dapat tercapai.
60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60Dja’am satori & Aan Kamariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Afabeta, 

2010), h. 101. 
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BAB IV  

DESKRIPSI POLA PENGASUHAN ORANGTUA TUNGGAL DALAM 

MEMBENTUK  KEMANDIRIAN ANAK USIA 4-5 TAHUN DI DESA 

LABBO KEC. TOMPOBULU KAB. BANTAENG.  

A.  Profil atau Gambaran Kabupaten Bantaeng 

Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten yang berada 

diprovinsi Sulawesi Selatan, Indonesia dan ibu kota kabupaten 

bantaeng adalah kecamatan bantaeng. Berdasarkan data badan pusat 

statistik kabupaten bantaeng tahun 2021, penduduk kabupaten ini 2020 

berjumlah 196.716 jiwa, dengan kepadatan 497 jiwa/km
2
. 

1) Giografi 

 Secara giografi kabupaten bantaeng terletak pada titik 5⸰21’26’-

5⸰35’26 lintang selatan dan 119⸰51’42-120⸰5’26’ Bujur Timur. 

Kabupaten ini berada dibagian selatan provinsi sulawesi selatan yang 

berarak 125 km ke arah selatan Makassar. 

2) Luas Wilayah 

Luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 395.83 km. Kabupaten 

Bantaeng terletak garis lantang antara 5°21’13’’ - 5°35’26’’ Lintang 

Selatan dan 119°51’42’’ - 120°05’27’’ Bujur Timur. Bagian utara 

berbatasan dengan kabupaten Bantaeng, sedangkan bagian selatan 

berbatasan dengan laut plores. Bagian timur berbatasan dengan 

Kabupaten Bulukumba, sedangkan bagian barat berbatasan dengan 

Kabupaten Jeneponto. Wilayah Kabupaten Bantaeng terbagi menjadi 

pengunungan, daratan, dan pantai yang aman sebagai pelabuhan. 

Perkembangan wilayah Kabupaten Bantaeng merupakan akibat baik 

dari ketersediaan air dari pegunungan melalui sungai, terhubungnya 

wilayah Bantaeng dengan wilayah lain melalui laut, dan tersedianya 

lahan yang memadai bagi pemukiman masyarakat. 

Pengembangan komoditas permandian dan perkebunan terjadi karena 

ruang daratan yang subur. Pada masa kerajaan di Sulawesi Selatan, 

 

48 



49 
 

wilayah Kabupaten Bantaeng menjadi daerah yang diperebutkan 

antara kerajaan gowa dan kerajaan Bone.  

3) Topografi 

Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang 

pada bagian barat dan timur sepanjang 21,5 kilometer yang cukup 

potensial untuk perkembangan perikanan dan rumput laut. Pada bagian 

utara daerah ini terdapat dataran tinggi yang meliputi pegunungan 

Lompobattang. Sedangkan di bagian selatan membujur dari barat ke 

timur terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan 

persawahan. 

4) Penggunaan Lahan 

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 395,83 km² atau 39.583 Ha 

yang dirinci berdasarkan Lahan Sawah mencapai 7.253 Ha (18,32%) 

dan Lahan Kering mencapai 32.330 Ha. Kabupaten Bantaeng yang 

luasnya mencapai 0,63% dari luas Sulawesi Selatan, masih memiliki 

potensi alam untuk dikembangkan lebih lanjut. Lahan yang dimilikinya 

± 39.583 Ha. Di Kabupaten Bantaeng mempunyai hutan produksi 

terbatas 1.262 Ha dan hutan lindung 2.773 Ha. Secara keseluruhan luas 

kawasan hutan menurut fungsinya di kabupaten Bantaeng sebesar 6.222 

Ha (2006). 

5)  Bahasa  

Bahas resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Bantaeng 

adalah bahas indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh badan 

bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Bantaeng, yaitu 

bahasa Makassar.  
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a) Profil atau Gambaran Umum Desa Labbo Kec. Tompobulu Kab. 

Bantaeng 

 Desa labbo berada dalam wilayah adminitrasi kecamatan 

Tompobulu, kabupaten Bantaeng, Sulawesi selatan. Desa labbo 

merupakan Desa tertua di kecamatan Tompobulu, terletak pada bagian 

Utara Kabupaten Bantaeng. 

Batas Desa Labbo, sebelah utara berbatasan Asayya Kabupaten 

Bulukumba, sebelah timur berbatasan Desa Pattaneteang. Sebelah 

selatan berbatasan Desa Balumbung dan Kelurahan Ereng-ereng, 

sebelah barat berbatasan Kelurahan Ereng-ereng dan Kabupaten 

Bulukumba. 

Wilayah Desa Labbo terbagi atas enam Dusun antara lain, Dusun 

Pattiro, Dusun Labbo, Dusun Ganting, Dusun Panjang Selatan, Dusun 

Panjang Utara dan Dusun Bawa. 

Jarak tempuh ke Desa Labbo sekitar 23 kilo meter dari kecamatan 

Bantaeng yang merupakan ibu kota Kabupaten Bantaeng. 

1) Luas Wilayah  

 Luas wilayah Desa Labbo 9,8 kilo meter persegi, dengan potensi 

lahan perkebunan dan hutan yang produktif.   

2) Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Labbo sebanyak 3.652 jiwa yang terdiri 

dari, laki-laki 1829 jiwa dan perempuan 1.823 jiwa. Terdapat 1205 

kepala keluarga yang terdaftar dan terdapat 105  jiwa orangtua tunggal 

yang terdaftar tetapi saya hanya mengambil 4 orang sampel karna hanya 

itu  orangtua yang memiliki anak usia 4-5 tahun.  

3) Sejarah Desa Labbo 

 Berdasarkan sejarahnya, awal penamaan Labbo diberikan oleh Ni 

Camma, yang merupakan leluhur kampong Ganting  atau biasa disebut 
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dalam bahasa Makassar “Tau Toana Ganting”  Labbo berasal dari kata 

Labboro yang berarti longsoran  tanah yang dulu merupakan bagian dari 

kampung ganting.  

Tahun 1961, Kampung Ganting disatukan dalam Kampung Labbo 

yang diprakarsai oleh Karaeng Naikang. Kemudian tahun 1963 

merupakan awal mula terbentuknya Desa Labbo, dijabat oleh kepala 

Desa pertama Kaimuddin hingga tahun 1970. Pada awal terbentuknya, 

Desa Labbo terbagi menjadi dua Dusun, Dusun Bagan (Bawa dan 

Ganting) dan Dusun Pattaneteang. Setelah itu, tahun 1970 kepala desa 

di jabat oleh Padu. S sampai tahun 1977. Tahun 1977-1981 dijabat oleh 

Budu, S Dg. Ngunjung yang saat itu dibawah kepemimpinannya 

mengubah pola hidup masyarakat. Mengenai kepedulian kebersihan 

lingkungan dan penataan pemukiman yang pada saat sebelum ia 

menjabat masih belum teratur. Tahun 1986 dalam masa kepemimpinan 

Sahib Sehu, pembangunan sudah nampak, seperti pembukaan jalan 

poros kayu tanning ke taccepe (Dusun Bawa) yang dilakukan secara 

swadaya, bahkan pernah menghantarkan Desa Labbo menjadi juara 1 

Lomba peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahterah 

(P2WKSS) tingkat provinsi. Saat ini Desa Labbo di jabat oleh 

Siajuddin, Mulai memimpin tahun 2013-2019 kemudian terpilih 

kembali tahun 2019-2024. 

4) Profil Subjek Penelitian 

  Penelitian di Desa Labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng peneliti 

mengambil sampel 4 (empat) ibu orangtua tunggal  untuk mengetahui 

Pola pengasuhan orangtua dalam membentuk kemandirian anak usia 4-

5 tahun dengan pola pengasuhan yang berbeda: 

a. Ibu Harmiah 

Ibu Harmiah adalah subjek penelitian yang pertama beliau 

tinggal di Desa labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng.  Beliau 

berusia 31 tahun, ibu Harmiah menjadi ibu orangtua tunggal 
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dikarenakan perceraian pada tahun 2020 yang  lalu. Beliau 

mempunyai anak laki-laki yang bernama Muhammad Nabil yang 

kini berusia 4 tahun.
61

 dari pernikannya pada tahun 2016 beliau 

bekerja di salah satu Tokoh sembako yang berlokasi di Kota 

Bantaeng. Bekerja salah satu cara untuk bisa membiayai anak 

semata wayangnya yang di titip ke ibunya(nenek anak) ketika ibu 

Harmiah bekerja.  

b.Ibu  Nisma 

Ibu Harmiah adalah subjek penelitian yang kedua beliau 

tinggal di Desa labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng.  Beliau 

berusia 25 tahun, ibu Nisma menjadi ibu orangtua tunggal 

dikarenakan kematian suaminya pada tahun 2021 yang  lalu. Beliau 

mempunyai anak laki-laki yang bernama Althaf Abrissam yang 

kini berusia 4 tahun.
62

 Dari pernikannya pada tahun 2015 beliau 

bekerja di salah satu Tokoh Alfamart yang berlokasi di Kota 

Bantaeng. Bekerja salah satu cara untuk bisa membiayai anak 

semata wayangnya yang di titip ke kakak perempuannya ketika ibu 

Nisma bekerja.  

                   c.Ibu Sri Wahyuni   

Ibu Sry Wahyuni adalah subjek penelitian yang ketiga 

beliau tinggal di Desa labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng.  

Beliau berusia 29 tahun, ibu Sry Wahyuni menjadi ibu orangtua 

tunggal dikarenakan perceraian pada tahun 2018 yang  lalu. Beliau 

mempunyai anak laki-laki yang bernama Dzaki Mubarak yang kini 

berusia 4 tahun.
63

 Dari pernikannya pada tahun 2013 beliau hanya 

bekerja di kebun seperti bersawah, petik cengke dan petik kopi. 
                                                           

61Harmiah (32), Warga Desa Labbo Kec. Topobulu Kab. Bantaeng , Wawancara, Desa 

Labbo 7 juli 2022. 

 
62

Nisma (25), Warga Desa Labbo Kec. Topobulu Kab. Bantaeng , Wawancara, Desa 

Labbo 9 juli 2022. 
63

Sry Wahyuni ( 29),  Warga Desa Labbo Kec. Tompobulu Kabb. Bantaeng, Wawancara, 

Desa Labbo 12 juli 2022. 
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Tetapi mantan suami ibu Sry Wahyuni masih memberikan nafkah 

untuk anaknya. 

                  d.Ibu Wardah  

Ibu Wardah adalah subjek penelitian yang keempat beliau 

tinggal di Desa labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng.  Beliau 

berusia 36 tahun, ibu  Warda menjadi ibu orangtua tunggal 

dikarenakan perceraian pada tahun 2017 yang  lalu. Beliau 

mempunyai anak laki-laki yang bernama Lutfi Saidan yang kini 

berusia 5 tahun.
64

 Dari pernikannya pada tahun 2010 beliau hanya 

bekerja di kebun (bertani) Bekerja salah satu cara untuk bisa 

membiayai anak semata wayangnya yang di titip ke ibunya(nenek 

anak) ketika ibu Harmiah sedang bekerja. 

 

B. Pola Pengasuhan Orangtua Tunggal dalam Membentuk 

Kemandirian Anak Usia 4-5 Tahun di Desa Labbo Kec. 

Tompobulu Kab. Bantaeng  

  Keluarga orangtua tunggal biasanya memiliki cara-cara tersendiri 

dalam hal pengasuhan anak yang mereka sendiri sadar bahwa keluarga 

mereka memiliki kekurangan yang tidak dimiliki seperti halnya 

keluarga utuh. Orangtua selain  berperan sebagai pendidik utama dalam 

meningkatkan prestasi belajar anaknya, juga bertanggung jawab 

memberi kasih sayang dan kecintaan kepada anak-anaknya karena anak 

adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dibimbing dengan baik 

melalui proses pendidikan agama.  

  Pola asuh orangtua tunggal dalam menerapkan kemandirian pada 

anak di Desa Labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng ini cukup baik, 

                                                           
64

Wardah (32), Warga Desa Labbo Kec. Topobulu Kab. Bantaeng , Wawancara, Desa 

Labbo 19  B juli 2022. 
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namun ada sebagian pola asuh orangtua yang kurang mendukung 

terhadap kemandirian anak. Berdasarkan hasil wawancara dan 

obeservasi yang peneliti lakukan di Desa Labbo Kec. Tompobulu Kab. 

Bantaeng.  Pada tanggal 7 Juli 2022 sampai tanggal 19 Juli 2022 

terhadap 4 (empat) ibu orangtua tunggal di ketahui bahwa orangtua 

tunggal tersebut  menerapkan pola yang berbeda-beda berdasarkan 3 

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

permisif. Bahasa yang digunakan saat wawancara adalah bahasa 

Indonesia. Berikut adalah hasil wawancara terhadap 4 ibu orangtua 

tunggal di Desa Labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng.  

Pola Pengasuhan Orangtua Tunggal dalam Membentuk Kemandirian 

Anak 

a. Wawancara dengan ibu Harmiah 

 Bagaimana peranan ibu sebagai orangtua tnggal dalam membentuk 

kemandirian anak? 

 Peranan saya sebagai orang tua yaitu saya selalu membiarkan anak 

untuk terlibat dalam berbagai aktivitas dan tidak terlalu menekan anak, 

misalnya akhi-akhir ini Nabil (nama panggilan anak) selalu ingin 

menyiram tanaman di teras rumah, saya tidak pernah melarangnya tetapi 

tetap saya pantau. Ia juga ingin berbelanja sendiri dan tidak mau 

ditemani. 

 Bagaimana cara ibu dalam mengajarkan rasa tanggung jawab 

terhadap masalah yang ditimbulkan oleh anak? 

 Saya selalu menasehati anak saya bahwasanya ketika melakukan 

kesalahan hendaknya ia meminta maaf  kepada temannya, dan ketika 

anak saya melakukan kesalahan, saya bertanya kepada anak tentang 

masalah yang membuat mereka bertengkar setelah itu saya menyuruh 

mereka berbaikan dan menyuruh meminta maaf dan menasehati anak 

untuk tidak lagi melakukan hal yang seperti itu, karena jika ia terus 
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melakukan kesalahan maka ia tidak akan ajak bermain lagi oleh 

temannya. 

 Apakah anak ibu bisa merapikan mainannya ketempat semula 

setelah selesai bermain? 

  Iya bisa merapikan mainannya, tetapi setelah saya perintahkan, 

kalau saya tidak perintahkan kadang iya meletakkan mainannya 

sembarangan, apalagi kalau temannya sudah datang ke rumah membawa 

sepeda atau mainannya yang lain iya langsung pindah tempat ke teras 

rumah dan tidak lagi memperhatikan mainannya yang berantakan 

didalam rumah. 

 Menurut pemantauan ibu bagaimana perilaku anak selama bermain 

bersama teman sebayanya? 

 Menurut pemantauan saya, yang saya lihat ketika Nabil bermain 

dengan temannya, ia berbagi mainan tetapi kadang juga ia tidak mau 

berbagi dan ketika saya melihat anak saya tidak mau berbagi saya 

langsung menasehatinya untuk berbagi mainannya, kadang anak saya 

mendengar apa yang saya katakan kadang juga tidak, anak saya berkata 

kalau temannya juga kemarin tidak meminjamkan mainan kepadanya, 

tapi saya tetap menasehati anak saya walaupun tidak ia dengar atau 

patuhi. 

 Apakah orangtua sudah menerapkan aturan kepada anak sejak dini, 

seperti kapan saatnya anak bermain dan kapan saatnya anak belajar? 

 Iya saya sudah menerapkannya, saya selalu bilang kepada anak 

saya kalau pulang sekolah itu adalah waktu bermain saat dhuhur waktu 

untuk tidur siang, sorenya waktu untuk mengaji dan malam itu adalah 

waktu untuk belajar atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu 

gurunya, tetapi kalau untuk mengerjakan tugasnya anak saya masih butuh 

bimbingan dan arahan dari saya. 

 Apakah anak ibu sudah bisa ke toilet tanpa di temani dan diawasi? 
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 Iya anak saya sudah bisa ke toilet sendir, buang air besar tetapi 

belum bisa cebok sendiri kalau sudah waktunya cebok pasti dia berteriak 

memanggil saya, dan kalau untuk mandi ia bisa mandi sendiri dan 

memakai baju sendiri. 

 Apakah anak ibu sudah mampu memakai baju dan memakai sepatu 

sendiri? 

 Iya sudah bisa. Sebenarnya saya selalu menawarkan untuk 

memakaikan baju dan memakaikan sepatu anak saya tapi dia bilang dia 

bisa sendiri melakukannya. Saya sebagai orangtua tetap memantau anak 

saya dalam melakukan aktivitas tersebut, dan ini adalah salah satu cara 

untuk memandirikan anak saya. 

 Ketika berada di lingkungan baru apakah anak mampu 

bersosialisasi dengan anak lain? 

 Belum, saya pernah kerumah nenek saya yang ada di Bantaeng 

Kota dan itu pertama kalinya anak saya menginjak Kota Bantaeng, saat ia 

bertemu dengan sepupu-sepupunya yang sebaya dengannya ia seperti 

malu-malu dan tidaka mau berteman dengannya sepupunya melengket 

terus sama saya, tetapi setelah beberapa hari iya sudah bisa akrab dengan 

sepupunya. Seperti anak-anak lain mungkin kalau lingkungan yang baru 

belum bisa bersosialisasi apalagi anak saya ini masih terbilang kecil. 

 Bagaiamana cara anda agar anak tidak bergantung pada anda saat 

ingin melakukan sesuatu? 

 Saya selalu membiasakan anak untuk melakukan sesuatu dengan 

sendiri yang menurut saya tidak membahayakan anak, seperti menyuruh 

anak menyimpan sepatu di tempatnya ketika iya sudah memakainya, 

menggantung tas di tempatnya ketika pulang dari sekolah. 

 Apakah ibu ikut andil dalam menentukan pilihan anak, misalnya 

ibu memilihkan sendiri baju yang akan ia pakai? 

 Tidak, saya memberikan kesempatan kepada anak dan saya selalu 

bertanya “baju mana yang akan kamu pakai” maka dia menunjuk atau 

memilih baju yang dipakainya, saya pun sebagai orang tua menghargai 
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keputusan anak untuk memakai baju yang dipilihnya. Namun disisi lain 

saya juga selalu menasehati anak untuk tidak memakai baju yang itu-itu 

saja, tetapi harus bergantian karena nanti kalau baju yang itu-itu saja 

temannya nanti berkata tidak ada bajunya karena selalu memakai baju 

yang sama, saya menasehati seperti itu kepada anak dan ia pun mengerti 

perkataan dan maksud saya.
65

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat di 

simpulkan bahwa pola pengasuhan orangtua tunggal dalam membentuk 

kemandirian anak sudah cukup baik untuk orangtua tunggal ibu Harmiah,  

pola pengasuhan yang diterapkan adalah pola asuh demokratis, sesuai 

dengan indikator-indikator kemandirian anak usia dini, dengan melihat 

orangtua nya yang  melibatkan anak dalam berbagai aktivitas seperti 

mencuci sepatu, dapat merapikan mainannya sendiri, memberikan 

kesempatan kepada anak dalam menentukan pilihan seperti memilih baju 

yang akan dipakainya, memakai sepatu sendiri, menasehati anak agar 

berbagi mainan dengan temannya dan meminta maaf ketika melakukan 

kesalahan. Sesuai dengan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti 

anak dapat mandi sendiri, memakai baju sendiri, menggantung tas sendiri 

hal ini dapat dilihat pada lampiran-lampiran dokumentasi 

b. Wawancara dengan ibu Nisma 

 Bagaimana peranan ibu sebagai orangtua tunggal dalam 

membentuk kemandirian anak? 

 Sebenarnya kami belum terlalu mengajarkan anak untuk mandiri, 

tetapi sudah ada beberapa pekerjaan atau aktivitas yang sudah ia lakukan 

sendiri seperti memakai baju dan sepatu dan ketika kami meminta tolong 

untuk mengambilkan barang. Tetapi kalau untuk pergi belanja sendiri 

saya belum mengizinkan.  

 Bagaimana cara ibu dalam mengajarkan rasa tanggung jawab 

terhadap masalah yang ditimbulkan oleh anak? 
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 Saya selalu mengajarkan kepada Althaf ketika berbuat salah maka 

kita harus meminta maaf kepada teman dan mengakui kesalahannya kita. 

Menasehatinya agar tidak berlaku curang kepada temannya ketika 

bermain. Tetapi kadang saya melihat dia ketika bermain dengan 

temannya selalu bertengkar jadi temannya ini kadang pulang 

kerumahnya, setelah 1 atau 2 hari lagi baru main kerumah. Tetapi kalau 

untuk masalah yang ia timbulkan dirumah misalnya ia pernah 

memecahkan piring karena tidak berhati-hati saat menyimpan di atas 

meja, saya memarahinya karena ia terlalu ceroboh dan setelah itu anak 

selalu berhati-hati saat memegang sesuatu atau benda kaca. 

 Apakah anak ibu bisa merapikan mainannya ketempat semula 

setelah selesai bermain? 

 Iya sudah bisa, saya selalu menasehati anak kalau sudah selesai 

bermain maka ia harus merapikan mainan dan menyimpan ketempatnya. 

Saya juga selalu memberikan arahan bahwa mainan yang sudah di 

hamburkan harus di rapikan kembali atau di simpan ditempatnya. 

 Menurut pemantauan ibu bagaimana perilaku anak selama bermain 

bersama teman sebayanya? 

 Menurut pemantauan saya anak saya ini selalu berbagi mainan 

maupun makanan yang ia miliki, tapi terkadang entah apa masalah ia 

bertengkar dengan temannya dan saya sebagai orang tua melerai dan 

membuat mereka berdamai kembali. Anak saya ini tidak saya biarkan 

pergi bermain kerumah temannya, temannya saja yang main kesini, saya 

memiliki alasan kenapa melarangnya kerumah temannya bermain karena 

saya takut dia menyebrag-nyebrang di jalanan atau dia digigit anjing 

kebetulan di sekitar sini banyak sekali anjing. 

 Apakah orangtua sudah menerapkan aturan kepada anak sejak dini, 

seperti kapan saatnya anak bermain dan kapan saatnya anak belajar? 

 Iya betul, sejak ia mulai umur 3 tahun sebelum iya sekolah TK, 

saya sudah mengajari iya di rumah dan  saya sudah menerapkan itu, 

iapun mematuhinya, karena kalau tidak ia patuhi saya menghukumnya 
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dengan tidak boleh bermain dan harus belajar seharian. Pernah saya 

menghukumnya tapi setelah itu ia tidak lagi melakukannya. 

 Apakah anak ibu sudah bisa ke toilet tanpa di temani dan diawasi? 

Belum saya biarkan ia ke toilet sendiri, dia juga masih takut sendiri. 

Ketika selesai BAB saya masih mencebokinya karena kalau dia sendiri 

yang melakukannya pasti tidak bersih. Sebenarnya dia sudah bisa mandi 

sendiri tetapi kalau untuk BAB masih saya yang mencebokinya. 

 Apakah anak ibu sudah mampu memakai baju dan memakai sepatu 

sendiri? 

 Kalau untuk memakai baju kadang ia sendiri yang melakukannya 

tapi kadang juga saya yang memakaikannya, dan untuk memakai sepatu 

ia belum bisa, jadi saya yang selalu memakaikan sepatunya. 

 Ketika berada di lingkungan baru apakah anak mampu 

bersosialisasi dengan anak lain? 

 Tergantung, karena anak saya pemalu ketika dia bertemu dengan 

anak yang cerewet maka dia akan cepat berteman dan bermain bersama, 

tapi kalau anak yang pemalu butuh waktu lumayan lama untuk ia bisa 

berteman atau bermain bersama. Cuma saya selalu menasehati anak saya 

untuk tidak menjadi pemalu dan kalau bertemu dengan anak lain saya 

yang ikut membuat mereka cepat akrab. 

 Bagaiamana cara anda agar anak tidak bergantung pada anda saat 

ingin melakukan sesuatu? 

 Anak saya kadang bisa melakukan sendiri kadang juga harus 

memanggil saya ketika ingin mengambil sesuatu seperti mau mengambil 

air minum atau mengambil mainannya yang ada di atas meja TV, tetapi 

saya selalu mengajarkan anak saya untuk terbiasa mengambil sesuatu 

dengan sendirinya tanpa bantuan saya atau orang lain 

 Apakah ibu ikut andil dalam menentukan pilihan anak, misalnya 

ibu memilihkan sendiri baju yang akan ia pakai? 

 Iya, ketika selesai mandi saya yang mengambilkan bajunya dan 

memilihkannya, karena kalau dia yang ambil sendiri nanti lemari 
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pakaiannya berantakan dan juga kalau dia yang ambil baju yang dia pilih 

selalu yang itu-itu saja. Padahal dia memiliki banyak baju tapi dia selalu 

memilih baju yang ia sukai saja, jadi saya selalu memarahinya kalau dia 

yang ambil sendiri atau memilih sendiri yang akan dia pakai. Makanya 

saya tidak mengizinkan dia memilih baju yang akan dipakainya.
66

 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti dapat disimpulkan bahwa orangtua tunggal ibu Nisma 

menggunakan pola asuh otoriter dalam mengasuh anaknya dengan 

melihat orangtua yang mengontrol kegiatan anak, dilarang keluar rumah 

saat pulang sekolah anak hanya dibiarkan bermain di pekarangan rumah 

saja. Memarahi anak saat melakukan kesalahan bahkan sampai 

menghukum anak, memberikan waktu bermain dengan batasan yang 

telah di tentukan dan menuntut anak belajar terus menerus. Anak tidak 

diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya atau melakukan 

kegiatan yang ia inginkan seperti anak ingin mencuci sepatunya tetapi 

orangtua melarangnya, anak pun dilarang keluar rumah kecuali ketika 

pergi ke sekolah atau pergi mengaji, saat ke sekolah pun anak di antar 

dan dijemput oleh ibunya karena orangtua yang selalu menakuti anak 

tentang anjing yang mengigit dan menggonggong, akibatnya anak takut 

untuk kesekolah sendiri. 

c. Ibu Sry Wahyuni 

 Bagaimana peranan ibu  seagai orangtua tunggal dalam 

membangun kemandirian anak? 

 Peranan saya sebagai orangtua tunggal yaitu sedari kecil kami 

selalu membiasakan mereka untuk tidak bergantung kepada orang lain 

dan menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak-anak, seperti ketika ia 

hendak buang air besar, dia sendiri yang pergi ke toilet tanpa kami 

temani setelah itu ia mengambil sabun dan segera untuk cebok, kami 
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Nisma (25), Warga Desa Labbo Kec. Topobulu Kab. Bantaeng , Wawancara, Desa 

Labbo 9 juli 2022. 
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memang tidak memanjakan anak terlebih mereka ini adalah anak laki-

laki. 

 Bagaimana cara ibu dalam mengajarkan rasa tanggung jawab 

terhadap masalah yang ditimbulkan oleh anak? 

 Saya selalu mengajarkan kepada anak bahwasanya ketika ia 

melakukan kesalahan maka ia harus bertanggung jawab meminta maaf 

dan mengakui kesalahannya, memberitahu konsekuensinya bahwa kalau 

ia tidak mau minta maaf maka ia akan berdosa dan di marahi Tuhan dan 

ia tidak akan mempunyai teman kalau ia nakal. Selain itu saya juga 

memberinya tugas di rumah misalnya mengajak bermain adik sepupunya 

supaya dia tidak keluar rumah untuk bermain. 

 Apakah anak ibu bisa merapikan mainannya ketempat semula 

setelah selesai bermain? 

 Iya sudah bisa tapi dengan saya perintahkan baru dia merapikann 

dan menyimpan ketempatnya. 

 Menurut pemantauan ibu bagaimana perilaku anak selama bermain 

bersama teman sebayanya? 

 Menurut pemantauan saya perilakunya baik, bisa bekerja sama 

dengan temannya, tapi kadang ada juga pertengkaran diantara mereka, 

dimana anak saya yang biasa manangis atau teman bermainnya. 

 Apakah orangtua sudah menerapkan aturan kepada anak sejak dini, 

seperti kapan saatnya anak bermain dan kapan saatnya anak belajar? 

 Iya saya sudah menerapkan itu, kapan waktunya untuk bermain 

dan kapan waktunya unuk belajar, tapi kadang ketika ia tidak mempunyai 

PR dia tidak mau belajar katanya dia tidak punya PR jadi tidak usah 

belajar, karena kadang juga saya sangat sibuk jadi saya membiarkannya 

saja. Setiap malam ia selalu menonton TV atau bermain HP tapi sebelum 

itu kalau ia punya tugas dari gurunya ia mengerjakannya terlebih dahulu. 

     Apakah anak ibu sudah bisa ke toilet tanpa di temani dan diawasi? 



62 
 

Iya sudah bisa, seperti yang saya katakan bahwa saya tidak memanjakan 

anak saya, sedari kecil saya selalu membiasakan untuk mandiri dan tidak 

bergantung kepada saya, karena saya ini orangtua tunggal, dan kadang 

saya juga ke sawah membantu ibu saya memanen padi. 

 Apakah anak ibu sudah mampu memakai baju dan memakai sepatu 

sendiri? 

 Iya sudah bisa, bahkan sekarang ini saya sudah tidak pernah 

memakaikan dia baju, saat hendak kesekolah pun ia yang memakai baju 

sendiri, memakai sepatu sendiri dan mengikatnya, ia juga sudah bisa di 

tinggal di kesekolah tanpa harus di tunggu sampai pulang. 

 Ketika berada di lingkungan baru apakah anak mampu 

bersosialisasi dengan anak lain? 

 Butuh waktu beberapa menit untuk bisa akrab dan bersosialisasi, 

karena menurut saya juga tidak mungkin baru ketemu langsung akrab, 

jadi menurut saya anak saya ini sudah bisa bersosialisai dengan teman 

baru. 

 Bagaiamana cara anda agar anak tidak bergantung pada anda saat 

ingin melakukan sesuatu? 

 Saya selalu mengajarkan anak saya untuk terbiasa melakukan 

sesuatu, misalnya mengambil bajunya sendiri saat ia ingin ganti baju dan 

menyimpan sepatunya sendiri di tempatnya tanpa harus minta tolong ke 

saya.  

 Apakah ibu ikut andil dalam menentukan pilihan anak, misalnya 

ibu memilihkan sendiri baju yang akan ia pakai? 

 Saya memberikan kebebasan kepada anak ketika ia hendak 

memilih baju yang akan ia pakai, namun disamping itu saya juga 

memberitahunya mana baju yang dipakai untuk bermain dan mana baju 
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yang dipakai ketika hendak bepergian atau yang dipakai ke mesjid untuk 

shalat. Alhamdulillah anak saya menerima baik masukan dari saya.
67

 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 

peneliti dapat disimpulkan bahwa orangtua tunggal ibu Sry Wahyuni 

menggunakan pola pengasuhan demokratis. Orangtua yang tidak 

memanjakan anak, mengajarkan anak untuk tidak bergantung kepada 

orang lain, menghargai setiap keputusan yang diambil namun disamping 

itu orangtua tetap menasehati anak. Memberikan tanggung jawab kepada 

anak seperti memberikan tugas dirumah, merapikan mainannya. Hal ini 

membantu anak tersebut untuk mandiri ketika dewasa kelak dapat 

membuat keputusan sendiri dan mempertanggung jawabkannya. 

d. Ibu Wardah 

 Bagaimana peranan ibu sebagai orangtua tunggal dalam 

membentuk kemandirian anak? 

 Sebenarnya saya belum terlalu mengajarkan anak saya untuk 

mandiri, mandi pun saya masih memandikan kadang  dimandikan oleh 

neneknya atau kakak perempuan saya, nenek dan saudara-saudara saya 

memanjakannya karena katanya ia ingin membantu saya untuk 

merawatnya. 

 Bagaimana cara ibu dalam mengajarkan rasa tanggung jawab 

terhadap masalah yang ditimbulkan oleh anak? 

 Belum saya ajar, biasanya saat anak menangis karena bertengkar 

dengan sepupunya saya menegur sepupunya untuk memberikan atau 

mengikuti apa yang di inginkan oleh anak saya. 

 Apakah anak ibu bisa merapikan mainannya ketempat semula 

setelah selesai bermain? 

 Sudah  bisa, tetapi lebih banyak kakak saya yang merapikan 

mainannya, karna ketika anak  saya selesai bermain dia langsung 

menonton tv atau kedepan rumah bermain dengan temannya. 

                                                           
67

Sry Wahyuni ( 29),  Warga Desa Labbo Kec. Tompobulu Kabb. Bantaeng, Wawancara, 

Desa Labbo 12 juli 2022. 

 



64 
 

 Menurut pemantauan ibu bagaimana perilaku anak selama bermain 

bersama teman sebayanya? 

   Di sekolah ia belum terlalu bisa bersosialisasi, ia masih diam dan 

lebih sering bermain dengan gurunya dibanding teman-teman, di 

lingkungan rumah ia adalah anak yang paling kecil dibanding sepupunya 

yang sudah sekolah di SD, ketika ia bermain dengan sepupunya saya 

lihat ia sudah bisa berbagi mainan sepupunya pun memaklumi jikalau 

anak saya nangis dan ingin mainan yang di mainkan sepupunya, tetapi 

terkadang juga ia masih bertengkar. 

 Apakah orangtua sudah menerapkan aturan kepada anak sejak dini, 

seperti kapan saatnya anak bermain dan kapan saatnya anak belajar? 

 Untuk saat ini belum saya terapkan, ia masih sering bermain, anak 

saya sering bermain hp dan menonton tv, tapi terkadang di malam hari ia 

biasa di ajarkaan huruf abjad dan huruf hijayyah oleh kakak sepupunya. 

  Apakah anak ibu sudah bisa ke toilet tanpa di temani dan diawasi? 

Belum bisa, ia masih ditemani dan diawasi karena takut ia jatuh atau 

terpeleset, mandi pun ia masih di mandikan 

 Apakah anak ibu sudah mampu memakai baju dan memakai sepatu 

sendiri? 

 Ia sudah bisa memakai baju tapi kadang masih terbalik, dan masih 

sering di bantu oleh kakak saya. Saya mempercayakan semuanya kepada 

kakak saya karena kebetulan kakak saya juga belum menikah jadi ia 

belum punya tanggung jawab dan ia pun senang membantu  merawat 

anak saya. 

 Ketika berada di lingkungan baru apakah anak mampu 

bersosialisasi dengan anak lain? 

 Belum bisa. Ia masih malu-malu, kadang ketika kakak saya 

membawanya ke pesta ia selalu ingin nangis dan ingin pulang. Mungkin 

karena ia tidak terbiasa dengan banyak orang. 
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 Bagaiamana cara anda agar anak tidak bergantung pada anda saat 

ingin melakukan sesuatu? 

  Anak saya belum bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain 

karna saya belum mengajarinya untuk melakukan sesuatu dengan sendiri 

atau mengajari sikap pembiasaan, jadi ketika anak saya ingin mengambil 

sesuatu pasti memanggil saya atau orang yang ada di dekatna. 

 Apakah ibu ikut andil dalam menentukan pilihan anak, misalnya 

ibu memilihkan sendiri baju yang akan ia pakai? 

 Kalau untuk pilihan  misalnya memilih mainan yang ingin di beli 

saya membelikan sesuai dengan yang ia mau, baru-baru ini anak saya 

ingin membeli hp karena ia melihat sepupu-sepupunya yang sering 

menonton dan bermain game, dan saya pun membelikannya karena 

kasihan dengan anak saya yang kadang sepupunya tidak mau 

meminjamkan hp nya, saya sebenarnya mempunyai hp tapi saya 

memakainya juga.
68

  

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

pola asuh yang diterapkan oleh ibu Wardah adalah pola asuh permisif. 

Sesuai dengan hasil observasi pada subjek penelitian anak yang masih 

bergantung kepada orangtua dan selalu mengadu, seperti saat bermain 

bersama sepupunya anak mengadu kepada ayahnya bahwa sepupunya 

tidak memberinya mainan yang ia inginkan padahal mainan yang ia 

punya sudah cukup banyak, dan orangtuanya pun membelanya karena 

menurutnya anaknya masih kecil jadi hal ini dimakluminya. Anak 

tersebut pun selalu bermain hp dan menonton youtube, tv dan ayahnya 

pun tidak membatasinya. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 (empat) ibu orangtua 

tunggal diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pola asuh yang diterapkan 

oleh orangtua tunggal di Desa Labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng. 
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Menerapkan pola asuh yang berbeda-beda, terdapat 2 (dua) keluarga 

yang menggunakan pola asuh demokratis, 1 (satu) keluarga 

menggunakan pola asuh otoriter dan 1 (satu) keluarga menggunakan pola 

asuh permisif.  

 Orangtua yang menggunakan pola asuh demokratis selalu 

membiasakan anak untuk mengerjakan perkejaannya sendiri seperti 

mandi sendiri, memakai pakaian sendiri, makan sendiri, pergi ke toilet 

tanpa ditemani, ke sekolah sendiri. Orangtua yang sesekali melibatkan 

anak dalam berbagai aktivitas seperti anak yang membatu orangtua 

mencuci sepatu, menyapu, membuat kue. Orangtua juga memberi 

kesempatan kepada anak untuk memutuskan pilihannya sendiri serta 

orangtua yang menghargai keputusan anak dengan memberi pilihan 

kepada anak ketika hendak membeli baju atau membeli mainan ataupun 

membeli alat tulis dan buku gambar. Orangtua juga memberi tugas dan 

tanggung jawab dengan menjaga adiknya yang masih kecil dikarenakan 

orangtua yang sibuk dengan pekerjaan rumah, orangtua dengan pola asuh 

demokratis membuat anak menjadi mandiri dan tidak bergantung pada 

orang lain, dapat membuat keputusan dan bertanggung jawab. 

 Orangtua dengan pola asuh otoriter terlalu mengotrol anak, tidak 

memberi kesempatan dalam menentukan pilihan serta menghukum anak 

ketika melakukan kesalahan. Anak yang mendapat perlakuan seperti ini 

cenderung kurang mandiri dalam mengambil keputusan karena takut 

salah dan dimarahi oleh orangtua. 

 Orangtua dengan pola asuh permisif dimana orangtua yang terlalu 

memanjakan anak, terlalu menyayangi anak sehingga saat akan makan 

pun disiapkan oleh orangtua, saat menginginkan sesuatu selalu dipenuhi 

orangtua pola asuh seperti ini membuat anak menjadi kurang mandiri dan 

selalu bergantung pada orangtua ataupun orang lain, dikarenakan 

orangtua yang selalu memberikan apa yang anak inginkan.  
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1. Kendala-Kendala yang dialami oleh Orangtua Tunggal dalam Membentuk 

Kemandirian Anak di Desa Labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng 

Dilihat dari hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan beberapa 

fkendala yang dialami orangtua tunggal dalam membentuk kemandirian anak 

usia 4-5 tahun di Desa Labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng berikut: 

a. Sulitnya ibu orangtua tunggal berbagi waktu  

Sebagaimana hasil wawancara dan observasi dengan ibu Harmiah 

“kendala yang saya hadapi dalam membentuk kemandirian anak adalah 

dimana saya harus membagi waktu antara bekerja dan mengurus anak, saya 

harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena mantan suami 

sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya”. 

 ibu Nisma harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan 

kebutuhan lainnya. Ibu Nisma sudah berangkat kerja dari jam 6 pagi sampai 

jam 3 siang. Sepulang kerja dia harus lanjut mengurus anaknya. 

Lalu tidak jauh berbeda dari pernyataan ibu Nisma “kendala yang saya 

hadapi dalam membentuk kemandirian anak adalah saya harus bekerja tidak 

ada waktu untuk mengurus anak, dan memperhatikan perkembangan 

kemandiriannya, selama bekerja anak saya dititipkan kepada neneknya.” 

 ibu Harmiah juga terkendala dalam bekerja sehingga tidak memperhatikan 

perkembangan anaknya. Dimana yang saya lihat setiap ibu Harmiah ingin 

berangkat kerja ia menitipkan anak kepada neneknya.  

b. Kurang memberikan perhatiaan kepada anak 

Sebagaimana hasil wawancara dan observasi dengan ibu Sry Wahyuni 

yang menyatakan bahwa kendala yang dihadapinya adalah kurang 

memberikan perhatian kepada anak, “saya kurang komunikasi dengan anak 

saya sehingga saya tidak mengetahui apa yang di butuhkan oleh anak saya, 

dan juga tidak memperhtikan kapan anak harus belajar dan kapan anak harus 

bermain”. 
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ibu Wahyuni kurang memberika perhatian kepada anaknya, karena setiap 

hari mereka kurang komunikasi bahkan bisa di bilang tidak ada komunikasi 

sama sekali karena anak tersebut lebih akrab dan lebih sering komunikasi 

dengan neneknya. 

Sebagaimana hasil wawancara dan observasi dengan ibu Wardah yang 

menyatakan bahwa “saya mengalami kendala kesulitan dalam memberikan 

kebutuhan pada anak, dulu yang mencari nafkah itu suami sekarang sudah 

beralih ke saya, dimana saya harus memenuhi kebutuhan anak, dan 

pendapatan saya tidak seberapa dengan pendapatan suami saya dulu”..  

Penelitian diatas dapat di simpulkan bahwa mereka mengalami kendala 

yang berbeda dimana ibu Harmiah, ibu Nisma mengalami kendala kesulitan 

dalam berbagi waktu antara bekerja dan mengurus anaknya, sedangkan ibu 

Sry wahyuni mengalami kendala kurang memberikan perhatian kepada 

anaknya karena kurang kemunikasi. Dan Wardah mengalami kendala 

kesulitan dalam memberikan kebutuhan untuk anaknya karena pendapatan 

yang tidak seberapa.  

A. PEMBAHASAN 

1. Pola Pengasuhan Orangtua Tunggal dalam Membentuk Kemandirian 

Anak Usia 4-5 Tahun di Desa Labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng 

Pola pengasuhan orangtua tunggal  merupakan perlakuan orangtua 

terhadap anak dalam bentuk merawat, memelihara, mengajar, mendidik, 

membimbing, melatih, yang terwujud dalam bentuk pendisiplinan, 

pemberitahuan tauladan, kasih sayang, hukuman, ganjaran, dan 

kepemimpinan dalam keluarga melalui ucapan-ucapan dan tindakan-

tindakan orang tua.
69  

Pola pengaasuhan orangtua tunggal merupakan gambaran tentang sikap 

dan perilaku orangtua dan anak dalam berinteraksi, dalam memberikan 

pengasuhan orangtua akan memberikan perhatian, peraturan, disiplin, hadiah 
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Vol VI No 01 (2016) h. 13-23. 
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dan hukuman, serta tanggapan terhadap keinginan anaknya.  Orangtua adalah 

pendidik pertama dalam lingkungan keluarga. Orangtua dikatakan pendidik 

pertama dan utama karena merekalah anak mendapatkan pendidikan untuk 

pertama kalinya dan dikatakan pendidik utama karena pendidikan dari 

orangtua menjadi dasar bagi perkembangan dan kehidupan anak, selain itu 

orangtua juga berperan sebagai penasehat dengan memberikan pandangan-

pandangan dalam mengahadapi masalah yang dihadapi oleh anak, oleh 

karena itu peran orangtua dalam mengasuh dan mendidik sangat 

mempengaruhi perilaku anak, namun orangtua memiliki pola asuh yang 

berbeda-beda dalam mendidik anaknya, ada orangtua yang dalam kehidupan 

sehari-hari mengharapkan anak agar mengikuti jejak mereka, ada pula yang 

membiarkan secara bebas dan adapula orangtua yang bisa mengarahkan 

anak. 

Berdasarkan hasil yang ditemui dilapangan dapat diketahui bahwa ada 

orangtua yang menerapkan beberapa bentuk pola asuh diantaranya yaitu pola 

asuh demokratis, pola asuh otoriter, dan pola asuh permisif. 

a. Orangtua tunggal dengan menerapkan pola pengaasuhan demokratis 

dalam membentuk kemandirian anak usia 4-5 tahun di Desa Labbo 

Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng. 

Pola asuh demokratis bertujuan pada cita-cita anak sehingga anak 

berkembang menurut keinginannya, namun tetap ada bimbingan dan 

pengawasan yang dilakukan secara tegas tetapi tidak terlalu membatasi. 

Orangtua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari 

tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orangtua tipe ini juga 

bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang 

berlebihan yang melampaui kemampuan anak.
70

 

Orangtua dengan pola asuh ini memberikan kebebasan kepada anak 

untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada 
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anak bersifat anak. Pola asuh ini tetap menanamkan kendali yang tinggi 

pada anak namun disertai denga sikap demokratis. Orangtua memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya kebebasan 

yang bertanggung jawab.
71

 

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti 

menemukan bahwa terdapat 2 (dua) keluarga yang menerapkan pola asuh 

demokratis di Desa Labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng. 

Orangtua tunggal pertama, yaitu ibu Harmiyah (31) yang memiliki 

seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun. Keluarga kedua yakni ibu Sry 

Wahyuni (29) memiliki anak laki-laki yang berusia 4 tahun. Dua orangtua 

tnggal tersebut secara tidak langsung menerapkan pola pengasuhan  

demokratis kepada anak dengan memberikan kebebasan untuk tidak 

bergantung pada orangtua maupun orang lain, karena kesibukan orangtua 

yang bekerja di tokoh. Kesibukan orangtua tersebut yang membiasakan 

anak untuk melakukan aktivitasnya dimulai dengan membiasakan anak 

untuk makan sendiri, memakai baju sendiri, mandi sendiri, ambil minum 

sendiri, cuci tangan, dan kesekolah tanpa diantar dan dijemput orangtua. 

Memberikan kebebasan kepada anak dalam menentukan pilihannya, 

memberi tugas pada anak, melibatkan anak dalam aktivitas orangtua yang 

cukup mudah untuk anak bisa terlibat dalam aktivitas tersebut, seperti 

mencuci piring bagi anak perempuan, memberi tanggung jawab pada anak 

menjaga adiknya dan saat selesai bermain anak dapat merapikan mainan 

dan menyimpannya ketempat semula. 

Diane Trister Dogde mengemukakan bahwa kemandirian anak usia 

dini dapat dilihat dari pembiasaan perilaku dan kemampuan anak dalam 

kemampuan fisik, percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, pandai 

bergaul, mau berbagi dan mengendalikan emosi.
72

 Serta terdapat ciri-ciri 
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kemandirian anak usia dini Menurut Kartini Kartono, yaitu anak dapat 

makan dan minum sendiri, mampu memakai pakaian dan sepatu sendiri, 

anak mampu merawat dirinya sendiri dalam mencuci muka, menyisir 

rambut, sikat gigi, mampu menggunakan toilet dan dapat memilih kegiatan 

yang disukai seperti menari, melukis, mewarnai dan disekolah tidak mau 

ditunggu oleh ibu atau pengasuhnya. Kemandirian anak usia dini dapat 

ditumbuhkan dengan membiarkan anak memiliki pilihan dan 

mengungkapkan pilihannya sejak dini.
73

 

b. Orangtua tunggal dengan menerapkan pola pengasuhan otoriter 

dalam membentuk kemandirian anak usia 4-5 tahun di Desa Labbo 

Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng. 

Menurut Schochib, orangtua yang menerapkan pola asuh otoriter 

mempunyai ciri kaku, tegas, suka menghukum, kurang ada kasih sayang 

serta simpatik, orangtua memaksa anak-anak untuk patuh pada nilai-nilai 

mereka serta mencoba membentuk tingkah laku sesuai dengan tingkah 

lakunya serta cenderung mengekang keinginan anak, orangtua tidak 

mendorong serta memberi kesempatan kepada anak untuk mandiri dan 

jarang memberi pujian, hak anak dibatasi tetapi di tuntut tanggung jawab 

seperti anak dewasa.
74

  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, 

peneliti menemukan 1 orangtua tunggal yang menerapkan pola asuh pola 

asuh otoriter yaitu : ibu Nisma (25), yang memiliki satu orang anak laki-

laki berusia 4 tahun. Orangtua ini menggunakan pola asuh otoriter dalam 

mengasuh anaknya. Orangtua yang tidak membebaskan anak pergi 

bermain bersama teman-temannya serta membatasi waktu bermain anak, 

dan mereka hanya membiarkan teman-teman anak datang kerumah jika 
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ingin bermain bersama. Orangtua yang terlalu mengontrol anak, memarahi 

anak ketika berbuat salah bahkan sampai menghukum, tidak memberikan 

kesempatan untuk membuat keputusan sendiri misalnya pada saat setelah 

mandi orangtua yang memilihkan pakaian yang akan dipakai anak, 

orangtua yang masih mengantar dan menjemput anak saat pergi dan 

pulang sekolah, sedangkan sebagian besar anak-anak seusianya bahkan 

anak yang lebih mudah darinya sudah bisa pergi dan pulang sekolah 

sendiri. Anak dengan pola asuh seperti ini cenderung bergantung ataupun 

merasa takut karena ada beberapa aturan yang diterapakan orangtua yang 

membuat anak merasa tidak nyaman seperti anak dibatasi waktu main, 

selain itu anak merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya karena 

jika anak salah anak akan dihukum. 

Seperti yang di ungkapkan Zahra Idris dan Lisman Jamal, bahwa perilaku 

orangtua yang otoriter antara lain:75 

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

membantah 

2) Orangtua cenderung mencari kesalahan-kesalahan anak dan kemudian 

menghukumnya 

3) Orangtua cenderung memberikan perintah dan larangan kepada anak 

4) Jika terdapat perbedaan antara orangtua dan anak, maka anak dianggap 

pembangkang 

5) Orangtua cenderung memaksakan disiplin 

6) Orangtua cenderung memaksakan segala sesuatu untuk anak dan anak hanya 

sebagai pelaksana 

7) Tidak ada komunikasi antara orangtua dan anak. 

Menurut Elizabeth B Hurlock beberapa Kelebihan dan kekurangan 

pola asuh orangtua otoriter yaitu: kelebihan pola asuh otoriter yaitu anak 

benar-benar patuh, tunduk terhadap orangtua, dan tidak berani melanggar 
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peraturan yang telah ditentukan dan digariskan oleh orangtua sehingga apa 

yang diperintahkan orangtua akan selalu dilaksanakan, anak benar-benar 

disiplin, anak benar-benar bertanggung jawab karena takut dikenai 

hukuman, anak memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap orangtua. 

Kekurangan pola asuh otoriter yaitu sifat pribadi anak biasanya suka 

menyendiri, mengalami kemunduran kematangannya, dan ragu-ragu 

didalam semua tindakan, kurangnya inisiatif, serta pemalu dan kurang 

pergaulan, anak memiliki sifat pasif karena takut salah dan dikenai 

hukuman.76 

c. Orangtua tunggal dengan menerapkan pola pengasuhan Permisif 

dalam membentuk kemandirian anak usia 4-5 tahun di  Desa Labbo 

Kec. Tompbulu Kab. Bantaeng. 

Orangtua tunggal dengan pola pengasuhan permisif memberikan 

kebebasan kepada anak dalam melakukan aktivitasnya, tipe orangtua  

tunggal  seperti ini memiliki kontrol yang rendah terhadap anak dan jarang 

memberikan hukuman kepada anaknya. Pola asuh permisif pada umumnya 

tidak ada penjelasan sedikit pun tentang tuntutan dan disiplin. Anak-anak 

dibiarkan mengatur tingkah laku sendiri dan membuat keputusan sendiri. 

Orangtua serba membebaskan tanpa mengendalikan, pola pengasuhan 

seperti ini lemah dalam hal mendisiplinkan anak.77 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan 1 

orangtua tunggal yang menggunkan pola asuh permisif. Ibu Wardah (36) 

memiliki satu orang anak yang berusia 5 tahun. Mengasuh anaknya dengan 

menggunakan pola pengasuhan permisif Beliau yang memanjakan anak, 

menganggap anaknya masih terlalu kecil untuk diajarkan mandiri seperti 

pergi ketoilet sendiri dan mandi sendiri. Ibu wardah memberikan 

Handphone kepada anak agar anak bisa seperti teman dan sepupunya yang 
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Kemampuan Regulasi Emosi AUD”,Dalam Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini 

Vol 03. No. 01(2018). 



74 
 

lain yang memiliki HP untuk bermain game anak-anak dan menonton 

youtube, memberikan apa yang di ingikan anak agar anak tidak menangis. 

Seperti yang dikemukakan oleh Zahra Idris dan Lisman Jamal beberapa 

perilaku permisif orangtua.78  

1) Membiarkan anak bertindak sendiri tanpa memonitor dan membimbingnya  

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

3) Mengutamakan kebutuhan material saja 

4) Membiarkan saja apa yang dilakukan anak (terlalu memberikan kebebasan 

untuk mengatur diri sendiri tanpa ada peraturan-peraturan dan norma-norma 

yang digariskan orang tua) 

5) Kurang sekali keakraban dan hubungan yang hangat dalam keluarga. 

Kelebihan dan kekurangan pola asuh orangtua permisif menurut Elizabeth 

B. Hurlock:79 

Kelebihan pola asuh permisif: 

1) Anak tidak memiliki rasa takut terhadap orangtua, karena orangtua jarang 

memberikan hukuman atau teguran, sehingga memiliki kreasi, inisiatif 

untuk mengurus dirinya sendiri 

2) Kejiwaan anak tidak mengalami goncangan (tekanan) sehingga muda 

bergaul dengan sesamanya. 

Kekurangan pola asuh permisif: 

1) Karena anak terlalu diberikan kelonggaran, sehingga seringkali disalah 

gunakan dan disalah artikan dengan berbuat sesuai dengan keinginannya 

2) Anak sering dimanja, malas-malasan, nakal dan berbuat semaunya 

3) Hubungan antara keluarga sering terkesan kurang adanya perhatian 

4) Anak senantiasa banyak menuntut fasilitas kepada orangtua 

5) Terkadang anak menyepelekan perintah orangtua. 
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2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Ibu Sebagai Orangtua Tunggal dalam 

Membentuk Kemandirian Anak 

Pada umumnya di usia 4-5 tahun anak-anak senang bermain, dia tidak 

mau diajar  mandiri, bermacam-macam alasan yang mereka sampaikan 

kepada orangtuanya agar tidak mengerjakan secara mandiri. Orangtua dalam 

membimbing dan mendidik anak, menghabiskan waktunya sehari semalam. 

Sebab dikatakan demikian karena ditangan ibu bapaknya akan lahir orang-

orang berguna dan bermanfaat bagi negara, dan ditangan ibu bapak pulalah 

orang-orang yang bertutur lemah lembut. 

a. Sulitnya orangtua tunggal dalam berbagi waktu 

Pengasuhan anak oleh orangtua tunggal (ibu) adalah salah satu 

fenomena sosial yang banyak terjadi di masyarakat. Ibu menjadi 

orangtua tunggal karena beberapa faktor seperti terjadinya peceraian 

atau pasangannya meninggal dunia. Orangtua yang menjadi orangtua 

tunggal akan mengalami serangkaian masalah. Hal ini disebabkan 

karena hanya satu orangtua yang mengasuh dan membesarkan anak. 

Dalam hal ini peran orangtua sangat penting dalam mendidik dan 

membimbing anak, dan memotivasi anaknya, tetapi menjadi orangtua 

tunggal sangatlah sulit dimana orangtua tunggal sulit berbagi waktu 

antara mengurus anak dan bekerja untuk mencari nafkah agar 

kebutuhannya terpenuhi.
80

 

b. Kurang memberikan perhatian kepada anak 

Menurut Nasution bahwa orangtua adalah orang yang bertanggung 

jawab dalam suatu keluarga atau rumah tangga, yang menghidupi 

sehari-hari yang lazim di sebut ibu dan bapak berdasarkan pernyataan 

tersebut orang itulah yang memiliki peran utama dalam setiap 

perkembanagan anak. Perhatian yang diharapkan di sini adalah 

                                                           
80Rezky Nur, Pola Pengasuhan Orangtua Tunggal (Single Parent) dalam Menanamkan 

Nilai-nilai Sosial Anak di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, 

(Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2019), h. 6-7. 



76 
 

perhatian yang penuh. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad yang 

menyatakan bahwa seorang anak memerlukan perhatian yang tidak 

terbagi-bagi dari orangtuanya terutama mengenai luapan perasaan 

mereka tentang perasaan yang dialami maknanya yaitu orangtua harus 

dengan serius memperhatikan dan memahami anak dengan adanya 

perhatian penuh anak akan merasa dihargai.
81

   

c. Kesulitan dalam memberikan kebutuhan pada anak 

Orangtua merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab 

terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Hak anak pada 

orangtua dimulai sejak anaknya di lahirkan dan menghirup udara di 

dunia ini. Maka sejak itu pula timbul tanggung jawab orangtua terhadap 

anak-anaknya. Diantara hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh 

orangtua adalah hak nafkah, tentang nafkah keluarga ibu berkewajiban 

mencukupi kebutuhan anak-anaknya apabila isrti, suami bercerai dan 

suami tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya.
82

  

Magdalena menyatakan mengasuh dan membesarkan anak 

bukanlah  sebuah pekerjaan yang ringan yang dengan mudah dapat di 

lakukan dengan seorang diri. Orangtua tunggal tetap membutuhkan 

bantuan dan dukungan baik dari keluarga maupun sahabat serta dari 

lingkungan sekitar.
83

 

Dari hasil penelitian Nurfadillah di Desa Bojong Timur Magelang 

menyatakan bahwa kesulitan menjalani kehidupan sebagai ibu tunggal, 

ia mengungkapkan bahwa kesulitannya adalah tidak adanya sosok 

suami atau ayah anaknya untuk membantunya dalam mengasuh anak. 
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Pada kasus keluarga yang retak dimana tidak adanya sosok salah satu 

orangtua pada penelitian ini adalah tidak adanya sosok ayah, anak 

seringkali kehilangan contoh model laki-laki dewasa yang bisa di 

contohnya, hal ini  akan lebih diperparah jika anak tidak mendapatkan 

sosok ayah pengganti seperti ayah pengganti saudara laki-laki dewasa 

atau adanya sosok kakek karena anak akan mencari contoh model dari 

luar rumah dan tidak menutupi kemungkinan contoh model yang di 

dapatkan oleh anak bukanlah contoh model yang tepat.
84

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84Nur Fadillah , Peran Ibu Single Perent Dalam Membentuk Kemandirian Anak di Desa 

Bojong Timur Magelang, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 98. 



78 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berbagai uraian yang peneliti kemukakan tentang pola pengasuhan 

orangtua tunggal dalam membentuk kemandirian anak usia dini, maka  

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pola Pengasuhan anak yang di terapkan oleh orangtua tunggal di desa 

Labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng menerapkan pola pengasuhan 

yang berbeda-beda yaitu satu orangtua tunggal yang menerapkan pola 

pengasuhan permisif,dua orangtua tunggal yang menerapkan pola 

pengasuhan demokratis dan satu orangtua tunggal menerapkan pola 

pengasuhan demokratis. 

2. Adapun kendala-kendala yang dialami orangtua tunggal di Desa Labbo 

Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng yaitu tiga orangtua tunggal kesulitan 

dalam berbagi waktu antara bekerja dan mengurus anaknya, satu 

orangtua tunggal mengalami kurang memberikan perhatian kepada 

anaknya karena kurangnya komunukasi dan dua orangtua tunggal 

mengalami kendala kesulitan  dalam memberikan kebutuhan pada 

anaknya. 

B.   Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas maka 

dengan ini penulis memliki saran dan merekomendasikan kepada para 

orangtua tunggal.  

1. Hendaknya orangtua tunggal (ibu) mengetahui dan memiliki 

pengetahuan yang cukup dalam mendidik anak. Hal yang terpenting 

bagi seorang anak adalah kebutuhan emosional berupa kasih sayang, 

perhatian, bimbingan dari orangtuanya dan bukan hanya kebutuhan 

yang berbentuk materi saja 
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2. Menjadi orangta tunggal tidak boleh dijadikan alasan untuk kelemahan 

dalam mendidik anak-anaknya. Dengan kondisi orangtua tunggal 

justru harus berjuang dengan lebih leluasa dalam mendidik dan 

mencetak sukses bagi masa depan anak-anaknya. Tentu saja ada 

kekurangan, namun bukan berarti tidak bisa mendapatkan hasil yang 

lebih baik dari masyarakat pada umumnya.  

 

C. Kata Penutup 

Penulis ucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi 

petunjuk dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Demikian begitu, penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripasi ini masih terdapat kesalahan, 

kekeliruan dan kekurangan.  

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

khususnya bagi orangtua yang mengharapkan pendidikan anak-anaknya 

berhasil dengan baik. Penulis mohon maaf dan makhfiroh dihadapan Allah 

SWT, Aamiin ya rabbal alamiin. 
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