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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dhad Ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Tha Ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Dza Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em و

 nun  N En ن

 Wawu W We و
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 ha  H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

ً ya‟ Y Ye 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut :  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 ḍammah U U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ى  

 fatḥah dan wau Au a dan u و  

Contoh : 

َْف     kaifa : ك 

 haula : ه وْل   

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

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

 Kasrah dan ya’ I i dan garis di ى

atas 

 Dammah dan wau U u dan garis di و  

atas 

Contoh  

ات    mata :م 

م ي  ر  : rama 

َْمْ   ق  : qila 

وْت    ٍ م  : yamutu    

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 

Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 

dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 

"h".  

Contoh:  

ة  اْلأ طْف  ل    ض  و  ر  : raudal al-at fal 

ه ة    ٍْن ة  انْف ا ض  د   ا نْم  : al-madinah al-fadilah 

ة كْم   al-hikmah :        ا نْح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ٌ), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ُ(alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
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biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

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

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan 

umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, 

CDK dan DR). 
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ABSTRAK  

Nama : Desy Arisanti 

NIM : 50900119084 

Judul  :Pola Asuh Orang Tua dalam Mendukung Perkembangan Anak      

Berkebutuhan Khusus di Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten 

Bone 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk  pola asuh orang tua dalam mendukung 

perkembangan anak berkebutuhan khusus di Desa Cenrana, yang kemudian 

menyajikan subtansi permasalahan yaitu : (1) Bagaimana bentuk pengasuhan orang 

tua terhadap anak berkebutuhan khusus di Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten 

Bone? (2) Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh orang tua 

dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus di Desa Cenrana 

Kecamatan Kahu Kabupaten Bone? 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi dan kesejahteraan sosial melalui studi kasus pada orang tua yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus dan berlokasi di Desa Cenrana, Sumber data 

yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi wawancara dan dokumentasi. Tekhnik pengolahan 

analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajiam data, analisis 

perbandingan dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan pola asuh orang tua dalam mendukung 

perkembangan anak berkebutuhan khusus di Desa Cenrana seperti, pola asuh otoriter, 

pola asuh demokratis dan pola asuh permisif adapun faktor pendukung orang tua 

dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus yaitu, afeksi, 

penerimaan dan keamanan, identifikasi dan memuaskan,afilisasi dan pertemanan, 

sosialisasi, faktor penghambat orang tua yaitu, tidak adanya SLB di lingkungan 

sekitar, kesibukan orang tua, anak yang susah diatur. 

Implikasi penelitian yaitu : 1. Bagi orang tua, sebaiknya orang tua selalu 

memberikan bimbingan dan pengasuhan yang baik sesuai dengan kondisi anak serta 

bantuan kepada anak dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan 

pengembangan dirinya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Orang tua seharusnya 

melihat potensi apa yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus tersebut dan 

membantu dalam mendukung perkembangannya.  2. Bagi pemerintah Desa Cenrana 

Kecamatan Kahu Kabupaten Bone untuk lebih memperhatikan kondisi anak 

berkebutuhan khusus seperti  menyediakan fasilitas pendidikan atau lembaga khusus 

untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), serta memiliki program- program khusus 

serta penyuluhan ke masing- masing orang tua terhadap pendidikan dan penanganan 

Anak Berkebutuhan Khusus.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, 

karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan 

tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia tetapi juga hybungan keperdataan, 

perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan 

Tuhannya.
1
Karena hubungan itulah untuk melakukan sebuah perkawinan harus 

dicatat dan dilakukan di hadapan di Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mendapat 

kepastian hukum. 

Pernikahansebagai bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Pernikahan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia menilai bahwa pernikahan adalah suatu hal 

yang harus dilaksanakan, maka perlu adanya persiapan fisik dan mental bagi laki-laki 

maupun perempuan yang akan melaksanakan sebuah pernikahan sehingga dapat 

membentuk sebuah keluarga. 

Keluarga pada dasarnya ialah bagianterpenting dalam kehidupan manusia, 

yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Dalam membina rumah tangga pada 

umumnya pasangan suami istri menginginkan kehadiran seorang anak dimana anak 

akan mendatangkan suatu perubahan baru pada keluarga dan mempererat tali cinta 

pasangan suami istri. Anak merupakan titipan tuhan yang harus dijaga dan dipelihara 

                                                     
1Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, “ Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 

Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif”, Yokyakarta: CV .Citra Utama h. 29 
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dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataannya, tidak semua anak terlahir dalam keadaan 

sehat dan sempurna, beberapa dari mereka terlahir dengan memilki keterbatasan dan 

ketidak-mampuan, baik fisik maupun psikis. Para anak berkebutuhan khusus mngkin 

saja mengalami gangguan atau ketunaan seperti, gangguan fisik (tunadaksa), 

penglihatan (tunanetra), pendengaran (tunarungu), kesulitan belajar (tunalaras), atau 

mengalami retardasi (tunagrahita). 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai kelainan kesehatan 

mental maupun fisik, yang dimana anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan 

pendampingan dari pihak orang tua serta edukasi yang lebih. Istilah berkebutuhan 

khusus secara ekplisit ditunjukkan kepada anak yang dianggap mempunyai kelainan 

atau penyimpanan dan kondisi rata-rata anak normal umumnya, dalam hal fisik, 

mental maupun karakteristik perilaku sosialnya
2
. Mereka yang disebut anak 

berkebutuhan khusus ini berbeda dari kebanyakan anak karena diantara mereka 

memiliki kekurangan seperti keterbelakangan mental, kesulitan belajar, gangguan 

emosional, keterbatasan fisik, gangguan bicara dan bahasa kerusakan pendengaran, 

kerusakan penglihatan, ataupun memiliki keterbatasan khusus. Beberapa karakteristik 

ini  dapat menghambat anak berkebutuhan khusus  untuk mengembangkan diri secara 

optimal dan dapat menimbulkan permasalahan sosial serta emosiaonal dan 

perkembangan mereka diberbagai aspek kehidupan. 

Konsep diri anak berkebutuhan khusus pada dasarnya diperoleh melalui 

kontak sosial dari pengalaman yang berhubungan dengan orang lain. Dampak 

negative dari kondisi kelainan anak berkebutuhan khusus sangat tergantung 

                                                     
2
Nandiyah Abdullah, “Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus”, 

http://journal.unwidha.ac.id/indeks.php/magistra/article/viewFile/388/335 (Diakses pada tanggal 16 

September 2021) 
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bagaimana anak memberikan reaksi atau kondisi kelainannya. Dampak negative anak 

berkebutuhan khusus tidak dibawa sejak lahir melainkan dibentuk sejak usia anak dan 

dipengaruhi oleh perlakuan yang diterima dari lingkungan terutama keluarga, 

sehingga lingkungan sosial terutama orang yang berarti dalam hidupnya menentukan 

berat ringannya dampak negative pada anak berkebutuhan khusus. 

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan masih minimalnya dukungan bagi 

anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Anak berkebutuhan khusus yang ada di 

Indonesia sekitar 1,48 juta baru sekitar 26 % diantaranya yang memperoleh layanan 

pendidikan. Anak berkebutuhan khusus juga mempunyai masalah akses yang terbatas 

mengingat dari sekitar 1.311 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada hanya 23% 

diantaranya yang berstatus negeri dan kebanyakan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Anak 

berkebutuhan khusus yang terdapat di Sekolah Luar Biasa (SLB) sekitar 66.610 anak 

usia sekolah penyandang cacat (14,4% dari seluruh anak penyandang cacat). Ini 

berarti masih ada 295.250 anak penyandang cacat (85,6%) ada di masyarakat 

dibawah pembinaan dan pengawasan orang tua dan keluarga dan pada umumnya 

belum memperoleh akses pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. 

Dukungan dari lingkungan sosial sangat mempengaruhi perkembangan anak 

berkebutuhan khusus.Keluarga dalam hal ini orang tua adalah lingkungan terdekat 

dan utama dalam kehidupan anak berkebutuhan khusus. Dukungan dan penerimaan 

dari orang tua dan anggota keluarga yang lain akan memberikan energi dan 

kepercayaan dalam diri anak berkebutuhan khusus untuk lebih berusaha mempelajari 

dan mencoba hal-hal baru yang terkait dengan ketrampilan hidupnya dan pada 

akhirnya dapat berprestasi. Peran aktif orang tua ini merupakan bentuk dukungan 

sosial yang menentukan kesehatan dan perkebangannya, baik secara fisik maupun 
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psikologi bagi anak berkebutuhan khusus. Dukungan sosial pada umumnya dapat 

ditumbuhkan dari orang lain yang berarti seperti anggota keluarga, teman, saudara, 

dan rekan kerja. Kemampuan pada anak berkebutuhan khusus akan mencapai 

kemajuan yang lebih baik jika pada prosesnya terdapat kolaborasi antara orang tua 

dengan para profesional praktisi pendidikan. 

Ada 5 komponen yaitu memenuhi gizi, menjaga kesehatan anak dari berbagai 

macam penyakit, stimulaso pendidikan, pengasuhan di rumah dan melindungi anak 

dari diskriminasi
3
. Adapun poblem yang dialami oleh orang tua yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus dalam penelitian dijelaskan bahwa orang tua yang memiliki 

anak berkebutuhan khusus akan mengalami kelelahan emosi yang cenderung fisik 

yaitu berupa gangguan yang ditandai sakit kepala, gangguan pencernaam, tekanan 

darah tinggi, problem tidur, mudah lelah secara fisik, kesepian dan gelisah
4
. Tidak 

dapat dipungkiri orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau anak dalam 

keadaan tidak sempurna khususnya ibu mengalami gagguan stress dalam mengurus 

anak tersebut. Ini dikarenakan mengalami tuntutan pengasuhan tambahan, 

menghabiskan banyak waktu serta perhatian yang lebih besar. 

Maka pola asuh orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus sangat penting, 

orang tua harus melakukan kegiatan pengasuhan secara  full time ( setiap waktu) 

karena anak berkebutuhan khusus mempunyai masalah yang kompleks secara umum 

yaitu masalah perkembangan sosial anak berkebutuhan khusus karena anak 

mengalami kesulitan dalam tingkah laku yang diperlukan untuk menjalin hubungan 

                                                     
3
BKKBN, “Anak Berkebutuhan Khusus Jadi Perhatian BKKBN”, diakses pada tanggal 16 

september 2021 
4
Destryarini Miranda, “Strategi Coping Dan Kelelahan Emosional (Emotional Exhaustion) 

Pada Ibu Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus” ejournal Psikologi, Volume 1, No 2, 2013 : 

123-135, h. 132. 
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sosial di lingkungannya. Anak berkebutuhan khusus juga memiliki kesulitan untuk 

mengurus dirinya sendiri sehingga perlu bantuan orang lain khususnya orang tua 

untuk melakukan kegiatan sehari-hari
5
. Maka dari itu orang tua anak berkebutuhan 

khusus mempunyai tanggung jawab lebih dibandingkan dengan anak yang normal. 

Tanggung jawab tersebut antara lain dalam mengajarkan dan menashati anak, 

menghadapi lingkungan sosial. 

Khususnya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus diharapkan 

untuk menegnal dan membangun jati dirinya, yaitu dengan memahami jati diri kita 

sebagai orang tua karena pola asuh yang efektif mesti disertai dengan perilaku positif 

dari orang tua sehingga perilaku positif, secara otomatis anak akan meniru segala 

tingkah laku orang tua. Mengkondisikan keluarga (khususnya keluarga inti) untuk 

dapat mengenal dan memahami kondisi anak berkebutuhan khusus, sehingga 

keluarga merasa aman dan terbiasa membantu segala kegiatan yang diperlukan anak 

berkebutuhan khusus. Dengan saling pengertain, kasih sayang, komunikasi dengan 

baik serta sikap konsisten pada orang tua akan mempermudah penerapan pengasuhan 

yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus, mengajarkan anak bersosialisasi di 

lingkungan yang lebih luas sepeti keluarga besar dan masyarakat sekitar juga 

sangatlah penting. Dikarenakan, kekurangan pada anak berkebutuhan khusus  

bukanlah sebuah aib yang harus ditutupi melainkan melatih mental anak untuk 

menjadi lebih sabar, percaya diri, tegas serta memiliki toleransi dan empati dalam 

menjalani kehidupan serta mendapatkan ilmu dn informasi kesehatan yang sangat 

berguna bagi perkembangan anak berkebutuhan khusus. 

                                                     
5
Kompas.com, “Dua Kunci Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus” diakses pada tanggal 

16 September 2020 
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Menurut Barker-Ericzen yang dikutip Yuliana Eva Riany dalam sebuah opini 

menjelaskan, tingkat stress dan depresi orang tua anak berkebutuhan khusus, sepeti 

down syndrome, gangguan mental dan lain sebagainya
6
. Ini disebabkan banyaknya 

energi yang harus dikeluargan dalam menangani anak berkebutuhan khusus disetiap 

harinya. Data Badan Pusat Statisttik (BPS) menunjukkan, jumlah anak berkebutuhan 

khusus pada tahun 2007 mencapai 8,3 juta jiwa dari 82,8 juta jiwa populasi anak di 

indonesia. Angka ini terus meningkat seiring peningkatan populasi anak di setiap 

tahunnya. 

Salah satu strategi pemerintah dalam mensukseskan  anak berkebutuhan 

khusus yaitu melalui lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang 

tersedia antara lain sekolah inklusif dan sekolah luar biasa (SLB). SLB hanya benar-

benar diperuntukkan untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus saja seperti 

tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita dan tunalaras. Sekolah inkludif ysitu 

sekolah regular yang mayoritas siwa siswinya anak-anak normal, namun sekolah 

inklusif menerima anak berkebutuhan khusus. Lembaga pendidikan untuk anak 

berkebutuhan khusus sudah tersebar diberbagai daerah di indonesia. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan pada Pola asuh orang tua dalam mendukung 

perkembangan anak berkebutuhan khusus di Desa Cenrana Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone.  

 

 

                                                     
6
 Yuliana Eva Riani “Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus” 
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2. Deskripsi Fokus 

 Berdasarkan fokus penelitian di atas untuk menghindari kesalahan 

pemahaman terkait rencana penelitian yang akan dilakukan maka penulis 

menggambarkan atau mendeskripsikan beberapa poin sebagai berikut : 

a. Pola Asuh Orang Tua 

Pola asuh orang tua menurut saya adalah perilaku orang tua dalam mengasuh 

anak supaya bisa menjadi anak yang tumbuh kembang dengan baik menjadi pribadi 

dewasa dan menjadikan anak mencapai tujuan yang diinginkan. Pola asuh berarti 

bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan 

mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, hingga 

kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada 

umumnya. 

Jadi yang dimaksud dengan pola asuh orang tua adalah hubungan antara orang 

tua dan anaknya selama pengasuhan yang mempunyai peranan penting dalam 

pembentukan kepribadian kepada anak. 

b. Perkembangan anak 

Perkembangan anak adalah sebuah proses perubahan pada diri seorang anak 

yang terjadi sejak kecil hingga awal masa dewasanya nanti. Setiap anak memiliki 

proses perkembangan yang berbeda. Namun, perkembangan anak juga bisa 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar. 

Perkembangan berkaitan dengan deretan kemajuan dari perubahan yang 

teratur dan koheren. Kemajuan yang dimaksud disini adalah bahwa perubahan yang 

terjadi bersifat terarah untuk maju menjadi lebih baik, sedangkan teratur dan koheren 
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menunjukkan bahwa setiap perubahan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi atau 

telah terjadi saling berhubungan. 

c. Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami kelainan atau 

keterbatasan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan baik berupa fisik, 

mental, dan emosional dimana anak berkebutuhan khusus memiliki perbedaan dengan 

anak-anak secara umum lainnya. Anak ini dikatakan berkebutuhan khusus jika ada 

sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya.Anak berkebutuhan khusus atau 

anak luar biasa adalah anak yang memiliki perbedaan dari rata-rata anak normal 

dalam ciri-ciri mental, ciri-ciri fisik, perilaku sosial dan kemampuan 

berkomunikasi.Anak berkebutuhan khusus ini memiliki karakteristik yang berbeda 

antara satu dan lainnya atau memiliki perbedaan sesuai dengan jenis kelainan yang 

dialami oleh anak. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan, yang menjadi pokok 

permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak 

berkebutuhan khusus. Dari pokok permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan sub 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk pengasuhan orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus 

di Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi orang tua dalam 

mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus di Desa Cenrana 

Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ? 
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D. Kajian Pustaka 

 Ada beberapa pnelitian terkait pengasuhan orang tua yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus yang peneliti temukan dan dijadikan tinjauan pustaka. Berikut 

penelitian tersebut :  

1. Skripsi Ayu Suparti yang berjudul “ Pengasuhan Orang Tua yang Memiliki 

Anak Retardasi Mental” Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Negeri 

Islam Sunan Kalijaga Yokyakarta. Dijelaskan bahwa, dalam pengasuhan anak 

retardasi mental tidak bisa dengan aturan yang ketat, tetapi harus disesuaikan 

dengan kemmapuan anak tersebut. Karena anak yang terkena retardasi mental 

memiliki tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan 

kognitif, bahasa, motorik dan sosial
7
. 

2. Jurnal  “ Pola Asuh Keluarga pada Penyandang  Tumagrahita di Desa 

Karangpatihan Kecmatan Balong Kabupaten Ponorogo “ oleh Drs. Heru 

Siswanto, M.si dan Dehiya Irfan Farraswati FIP Universitas Negeri Surabaya. 

Dijelakan bahwa, dalam pengasuhan pada anak tunagrahita keberadaan 

keluarga sangat dibutuhkan guna menunjang tumbuh kembang anak. 

Pemenuhan kebutuhan fisik sangan dibutuhakn bagi penyandang tunagrahita 

terdiri dari merawat, mengurus diri dan menolong diri. Mayoritas tunagrahita 

masih membutuhkan bantuan orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan fisik. 

Kebutuhan akan komunikasi dan kebutuhan sosial atau kelompok serta pola 

asuh termisif yang diterapkan oleh orang tua dilihat dari sikap pengasuhan 

yang kurang memberikan kontrol padaanak dan kesibukan pengasuh untuk 

                                                     
7
 Ayu Suparti, “Pengasuham Orang Tua Yang Memiliki Anak Retardasi Mental, Fakultas 

Sosial  dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Yokyakarta 2009. 
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mencari nafkah dan kurang memperhatikan perkembangan dan kebutuhan 

penyandang tunagrahita
8
.  

3. Skripsi Rr. Muwaddaturrahmah Mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Pola 

Asuh Orang Tua dan Kematangan Sosial Anak Cacat Mental Ringan (Studi 

Kasus Tiga Keluarga di Dusun Sorobayan Titorahayu Galur Kulunrogo). 

Yaitu suatu penelitian lapangan yang membahas tentang bentuk atau model 

pengasuhan yang dilakukan oleh ketiga orang tua dalam mendidik, merawat 

dan mengasuh anaknya yang mengalami keterbelakangan mental dalam upaya 

mencapai kematangan sosial, khususnya tiga keluarga di Dusun Surobayan 

Tirtorahayu Galur Kulon Progo
9
. 

4. Skripsi Putri Afra Husnun Mufidah mahasiswi Universitas Negeri Semarang, 

program studi Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dengan judul 

“Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di SD SLB 

Negeri Kroya Kabupaten Cilacap”. Hasil dari penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa para orang tua memiliki respon.yang berbeda-beda ketika 

mengetahui bahwa anaknya berkebutuhan khusus. Ada orang tua yang tidak 

mudah menerima kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus. Orang tua 

mengalami kemarahan, sedih, kecewa, hingga akhirnya berkat dukungan 

orang sekitar seperti keluarga atau tetangga dan kerabat dekat, orang tua dapat 

                                                     
8
Drs. Heru Siswanto, M .si dan Dhiya Irfan Farraswati, “Pola Asuh Keluarga Pada 

Penyandang Tunagrahita di Desa Karangpahitan Kecamatan Bolong Kabupaten Ponorogo”, Jurnal 

plus UNESA, Vol. 4, No. 1, (2015) 
9
 Rr. Mawadatturrohmah ,Pola Asuh Orang Tua dan Kematangan Sosial Anak Cacat Mental 

Ringan (Studi Kasus Tiga Keluarga di Dusun Sorobayan Tirtorahayu Galun Kulonprogo}, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri 

Yokyakarta 2003. 
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menerima kehadiran anak. Tetapi ada orang tua yang mencoba menerima 

anaknya dengan hati lapang dan berusaha memberikan yang terbaik untuk 

anaknya. Selain itu, pola asuh yang diberikan oleh orang tua yang memiliki 

anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SD SLB Negeri Kroya adalah 

demokratis yang ditandai adanya bimbingan, arahan, hubungan timbal balik 

antara orang tua dan anak. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Untuk mengetahuibentuk pengasuhan orang tua terhadap anakberkebutuhan 

khusus di Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung  yang dihadapi orang 

tua dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus di Desa Cenrana 

Kecamatan Kahu Kabupaten Bone  

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini nantinya yaitu:  

a. Menambah wawasan dan memperkaya keilmuan bagi prodi Ilmu Kesejahteraan 

Sosial khususnya layanan untuk Anak Berkebutuhan Khusus di U.IN Alauddin 

Makassar. 

b. Sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti dan responden tentang pola asuh orang 

tua terhadap anak berkebutuhan khusus di Desa Cenrana 



12 
 

 
 

c. Sebagai informasi kepada pemerintah, masyarakat maupun kepada pihak yang 

membutuhkan informasi mengenai pola asuh orang tua terhadap anak 

berkebutuhan khusus. 

d. Memberikan pemikiran tentang pola asuh anak berkebutuhan khusus kepada 

lembaga layanan disabilitas dan  juga orang tua yang memiliki anak berkebutuhan
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Pola Asuh 

1. Pengertian Pola Asuh  

Istilah pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh.Menururut 

Poerwadarmita yang dikutip dalam Anisah pola diartikan sebagai model dan asuh 

diartikan sebagai menjaga, merawatdan mendidik anak atau diartikan memimpin, 

membina, melatih anak supaya bisa mandiri dan berdiri sendiri. Pola asuh adalah 

suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai 

perwujudan rasa tanggung jawab kepada anak
1
. Berdasarkan definisi yang telah 

dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pola asuh adalah cara atau bentuk orang 

tua dalam merawat, membimbing, dan memelihara anaknya dengan cara yang positif 

mulai dari kecil hingga dewasa agar anak dapat memiliki pribadi yang baik dan 

menjadi anggota masyarakat yang baik, seperti pola asuh yang diterapkan oleh orang 

tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. 

2. Jenis-jenis Pola Asuh 

Ada 4 jenis pola asuh Bumrind yang dikutip dalam Dariyo (2004:97), yaitu : 

a. Pola Asuh  Otoriter 

Pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang dilakukan dengan cara 

memaksa, mengatur, dan bersifat keras. Orang tua memberi tuntutan secara ketat 

terhadap anak dan anak harus melakukan segala tuntutan yang diberikan oleh orang 

tua. Contoh ketika orang tua sangat menginginkan anaknya mengikuti pendidikan 

polisi, meskipun anak tidak ingin menjadi polisi namun anak harus tetap mengikuti 

                                                     
1
 Chabib Thoha “Pola Asuh orang tua terhadap Anak Berkebutuhan Khusus” 
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pendidikan polisiwalaupun dengan keadaan terpaksa. Orang tua sering dianggap tidak 

mau mendengar apa yang anak inginkan dalam pola asuh  otoriter. Anak akan 

mendapatkan sanksi atau hukuman jika keinginan orang tua tidak dilaksanakan. 

Pola asuh otoriter dapat memberi dampak yang negatif terhadap 

perkembangan psikologis anak. Anak cenderung tidak dapat mengendalikan diri dan 

emosi bila berinteraksi dengan orang lain di lingkungannya. Anak juga menjadi tidak 

kreatif, memiliki tingkat percaya diri yang rendah, dan anak menjadi tidak mendiri 

karena segala sesuatu yang anak lakukan tidak berdasarkan keinginan anak melainkan 

karena tuntutan orang tua. Pola pengasuhan otoriter sangat mengganggu psikis anak. 

Anak menjadi stress, depresi, dan trauma karena merasa hidupnya terkekang dan 

banyak tuntutan tidak seperti anak-anak lainnya. Tipe pola asuh otoriter tidak 

dianjurkan bagi para orang tua karena sangat berpengaruh besar terhadap psikologis 

anak. 

b. Pola Asuh Demokratis 

Pola Asuh Demokratis Orang tua memberikan kebebasan serta bimbingan 

pada pola asuh demokratis. Hubungan antara orang tua dan anak berjalan dengan 

baik, harmonis, dan bersifat dua arah. Anak lebih bersifat terbuka dengan orang 

tuanya. Orang tua lebih membebaskan anaknya dalam memilih sesuatu dalam 

hidupnya.  

Bebas yang dimaksud dalam pola asuh demokratis bukanlah bebas yang 

sebebas-bebasnya, namun orang tua memberikan kebebasan yang terarah kepada 

anaknya dan segala tindakan yang dilakukan anak masih dalam awasan orang tua. 

Orang tua dan anak selalu melakukan musyawarah mengenai semua hal yang akan 

dilakukannya sehingga antara orang tua dan anak sama-sama merasa nyaman. Contoh 
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ketika anak ingin masuk jurusan kebidanan orang tua mendukung keinginan anaknya 

selagi masih dalam lingkup hal yang positif. Pola asuh demokratis mendorong anak 

menjadi mandiri, dapat memecahkan masalah, tidak mengalami depresi atau tekanan 

dari orang tua, dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, dan mampu berprestasi 

dengan baik. Pola asuh demokratis sangat dianjurkan bagi orang tua. 

c. Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permisif yaitu orang tua memberikan kebebasan terhadap anak. 

Anak dibebaskan melakukan semua hal yang disukai tanpa terkecuali. Orang tua 

kurang peduli terhadap perkembangan anaknya, dalam artian anak tumbuh kurang 

pengawasan dan bimbingan dari orang tuanya. Anak lebih banyak mendapat didikan 

atau pengasuhan di lingkungan sekolahnya dibanding di lingkungan keluarga. Orang 

tua memiliki kesibukan sendiri sehingga tidak fokus dalam memberikan pola asuh 

kepada anaknya. Orang tua lebih memanjakan dan memenuhi kebutuhan anaknya 

dengan materi tanpa dibekali nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadian baik pada 

anak. Pola asuh seperti ini dapat mengakibatkan anak merasa tidak dekat dengan 

orang tuanya. Pola pengasuhan permisif akan membentuk anak menjadi kurang 

memiliki kemampuan sosial karena adanya kontrol diri yang kurang. 

d. Pola Asuh Situasional 

Pola asuh situasional yaitu pola asuh yang diterapkan oleh orang tua tidak 

berdasarkan pola asuh tertentu dalam artian semua tipe pola asuh seperti pola asuh 

otoriter, demokratis, dan permisif diterapkan secara luwes disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi yang sedang berlangsung
2
.  

                                                     
2Ayu Winda Utami Santosa dan Adijanti Marheni, Program Studi Psikologi, Fakultas 

Kedokteran, Universitas Udayana, “Perbedaan Kemandirian Berdasarkan Tipe Pola Asuh Orang  Tua 

Pada Siswa SMP Negeri di Denpasar”,Jurnal Psikologi Udayana 2013, Vol. 1, No. 1, 54-62, h. 55 
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Orang tua dan orang-orang di sekitar anak tidak selamanya mendampingi 

anak. Seiring bertambahnya usia, anak akan semakin dewasa dan orang tua akan 

semakin menua dan tenaga yang dimiliki juga semakin berkurang, maka tidak 

selamanya orang tua dapat membantu dan mendampingi anak dalam kehidupannya. 

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya sukses dan menjadi orang hebat dengan 

profesi yang dimilikinya seperti menjadi dokter, guru, polisi, dan lain-lain, namun 

bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tahu batas kemampuan yang 

dimiliki oleh anaknya sehingga tidak pernah menuntut agar anak dapat menuruti 

kemauan orang tuanya. Orang tua hanya menginginkan minimal anak dapat hidup 

mandiri dan tidak selamnya bergantung pada orang lain terutama keluarga. 

3. Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga 

Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Pola pengasuhan anak merupakan 

kemampuan keluarga dalam memberikan perhatian, dan memberi dukungan terhadap 

setiap perkembangan anak dengan cara memenuhi kebutuhannya baik secara fisik, 

mental, dan sosial. Dalam teori humanistic para ahli psikologi mempunyai perhatian 

terhadap isu-isu penting terhadap eksistensi manusia, seperti cinta kreativitas, 

kesendirian dan pengembangan diri.
3
 Maslow berpendapat bahwa semua manusia 

dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan intrinsic untuk universal yang akan 

mendorong kita untuk bertumbuh dan berkembang, untuk mengaktualisasikan diri 

kita dan untuk menjadi semuanya sejauh kemampuan kita. Jadi, potensi untuk 

pertumbuhan kesehatan psikologis ada sejak lahir, namun apakah potensi tersebut 

                                                     

3
 Syamsu Yusuf & Achmad Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian, (Bandung: PT. Remaja 

Rosadakarya, 2007), h. 156 
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twrpenuhi atau di aktualisasikan tergantung pada kekuatan individual dan sosail yang 

menghambat atau memajukan aktualisasi diri. 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut tersusun dalam sebuah hierarki yang disebut 

hierarki Maslow. Sebagai sebuah hierarki, maka untuk mencapai tingkat yang 

tertinggi kebutuhan yang dubawahnya harus terpenuhi.. Kebutuhan dasar manusia 

atau menurut Maslow terdapat 5 macam pemenuhan kebutuhan dasar anak yang haus 

dipenuhi oleh orang tua, diantaranya :
4
 

1. Kebutuhab Fsiologis (Physiological Needs) 

Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi 

tubuh seperti pangan, sandang dan papan. 

2. Kebutuhan Akan Rasa Aman (Safety Needs) 

Kebutuhan ini lebih bersifat psikologi individu dalam kehisupan sehari-

hari.Contoh : perlakuan adil, pengakuan hak dan kewajiban, jaminan 

keamanan. 

3. Kebutuhan Untuk Diterima (Social Needs) 

Kebutuhan ini juga cenderung bersifat psikologis dan sering berkaitan 

dengan kebutuhan lainnya. Sebagai contoh : diakui sebagai anggota, 

diajak berpartisipasi, berkunjung ke tetangganya. 

4. Kebutuhan Untuk Dihargai (Self Esteem Needs) 

Kebutuhan ini menyangkut prestasi dan prestise individu setelah 

melakukan kegiatan. Sebagai contoh : dihargai, dipuji dan dipercaya. 
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 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, 

h. 59-62 
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5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self Actualization) 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi dari individu dan kebutuhan 

ini sekaligus paling sulit dilaksanakan. Sebaagi contoh : mengakui 

pendapat orang lain, mengakui kebenaran orang lain, mengakui kesalahan 

orang lain dapat menyesuaikan diri sengan situasi.  

Kebutuhan-kebutuhan ddasar di atas dapat disusun dalam sebuah hierarki atau 

tangga berjenjang, dimana setiap anak tangga selalu mengarah pada anak tangga yang 

ada diatasnya, mencerminkan adanya dorongan menuju kebutuhan ditingkatan lebuh 

tinggi sekaligus menjadi syarat utama untuk bisa bertahan hidup lebih jauh.
5
Manusia 

mempunyai kebutuhan dasar, dimana kebutuhan dasar tersebut merupakan unsur 

yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologi dan 

psikologis.Begitu juga denngan anak-anak, mereka mmembutuhkan pemenuhan 

kebutuhan dalam hidupnya. 

Pola pengasuhan anak juga harus tepat disesuaikan dengan kondisi anak. 

Orang tua juga harus dapat memahami anak sehingga orang tua dapat memberikan 

pola asuh yang tepat. Orang tua merupakan figur yang dapat membentuk karakteristik 

seorang anak. Anak akan menirukan segala perilaku yang orang tua lakukan. 

Kesuksesan anak butuh kerjasama semua agen baik keluarga, sekolah, dan 

masyarakat yang menjadi pendorong kesuksesan anak. Khusus bagi keluarga, tugas 

dan tanggung jawab dalam mensukseskan anak sangat besar, karena dari keluargalah 

anak seorang anak lahir dan berkembang. Pola asuh orang tua meliputi dua hal yaitu 

penerimaan orang tua (parental responsiveness) dan tuntutan orang tua (parental 

demandigness). Penerimaan orang tua adalah seberapa jauh orang tua merespon 

                                                     
5
 Henryk, Misiak & Virginia Staud, Psikologi Fenomenologi, Eksistensial dan Humanistik: 

Suatu Survi Historis, Terrj. E. Koeswara: (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 128 
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kebutuhan anak dengan cara bersifat menerima dan mendukung. Tuntutan orang tua 

adalah seberapa jauh orang tua mengharapkan dan menuntut tingkah laku 

bertanggung jawab anaknya, dengan demikian gaya pengasuhan orang tua sangat 

bervariasi
6
. 

4. Teori Sosialisasi (George Herbert Mead) 

Secara garis besar membahas tentang pola asuh orang tua yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus, dimana pola asuh pada anak erat sekali kaitannya dengan 

proses sosialisasi yangdilakukan oleh orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus 

sehingga dapat membentuk kepribadian baik dan kemandirian pada anak 

berkebutuhan khusus agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun teori yang 

digunakan yaitu : 

Teori George Herbert Mead yang merupakan teori peran yang berkaitan 

dengan sosialisasi.Manusia yang baru lahir belum mempunyai diri dan diri manusia 

akan berkembang melalui proses secara bertahap melalui interaksi dengan orang-

orang di sekitarnya terutama keluarga. Adapun batasaan-batasan usia pada manusia 

yaitu i kelompok umur manusia dibagi menjadi empat kelompok yaitu kanak-kanak 

(5- 11 tahun), remaja (12-25 tahun), dewasa (26-45 tahun), dan lansia (46-65 tahun). 

Klasifikasi kelompok umur manusia dapat didasarkan pada intensitas kerutan yang 

nampak pada citra wajah. 

Umur manusia dapat dibagi menjadi beberapa rentang atau kelompok dimana 

masing-masing kelompok menggambarkan tahap pertumbuhan manusia tersebut. 

                                                     
6
 Camini, Emotional Parenting : Dasar-dasar Pengasuhan Kecerdasan Emosi Anak , 
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Salah satu pembagian kelompok umur atau kategori umur dikeluarkan oleh 

Departemen Kesehatan RI (2009) yaitu sebagai berikut : 

1. Masa balita = 0 – 5 tahun, 

2. Masa kanak-kanak = 6 – 11 tahun, 

3. Masa remaja Awal = 12 – 16 tahun, 

4. Masa remaja Akhir = 17 – 25 tahun, 

5. Masa dewasa Awal = 26 – 35 tahun, 

6. Masa dewasa Akhir = 36 – 45 tahun, 

7. Masa Lansia Awal = 46 – 55 tahun, 

8. Masa Lansia Akhir = 56 – 65 tahun, 

9. Masa Manula = 65 – atas.
7
 

Menurut Mead proses pengembangan diri terdiri dari beberapa tahap yaitu, 

preparatory stage, play stage, game, stage, dan generalized stage.  

a.  Tahap Persiapan (Preparatoty Stage)  

Tahap persiapan dimulai sejak anak dilahirkan di dunia. Anak mulai 

mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Pada tahap persiapan, anak juga 

sedikit belajar mengenai kegiatan meniru meskipun belum sempurna. Pada tahap ini 

anak juga dibekali nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat untuk menjadi 

pedoman untuk bergaul dengan anggota masyarakat lain di dalam lingkungan 

terdekat yaitu keluarga.  

 

                                                     
7
 Muchammad Al Amin & Dwi Juniati, Klasifikasi Kelompok Umur Mnausia Berdasarkan 

Analisis Dimensi  FraktalBox Counting dari Citra Wajah Dengan Deteksi Tepi Cnny. Jurnal Potensial 

, Vol. 2 No 6 Tahun 2017 
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b. Tahap Meniru (Play Stage)  

Pada tahap meniru anak sudah semakin sempurna dalam menirukan peran-

peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini anak sudah memiliki 

kesadara mengenai nama diri dan nama orang-orang disekitar seperti nama ayah, ibu, 

kakak, dan sebagainya. Pada tahap ini anak juga mulai menyadari tentang apa yang 

dilakukan oleh ibunya dan apa yang diharapkan oleh seorang ibu dari anak.  

c.  Tahap Siap Bertindak (Game Stage)  

Pada tahap ini proses peniruan yang dilakukan oleh anak mulai berkurang dan 

anak mulai dapat memainkan peran dirinya secara langsung dengan penuh kesadaran. 

Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain menjadi meningkat, sehingga 

anak memiliki kemampuan bermain secara bersama-sama terutama dengan teman 

sebaya di luar rumah.  

d. Tahap Penerimaan Norma Kolektif (Generalizing Stage)  

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa dan sudah dapat 

menempatkan diri di dalam lingkungan atau masyarakat luas. Seseorang sudah dapat 

melakukan suatu perbuatan yang baik sesuai norma dan berusaha tidak menyinggung 

perasaan orang lain
8
.  

B. Konsep Islam Tentang Pengasuhan Anak 

Anak adalah anugerah terindah yang harus kita syukuri yang diberikan oleh 

Allah dan pelengkap manusia ketika sudah berumah tangga, jika seorang laki-laki dan 

perempuan sudah menikah tetapi belom dikaruniai anak maka belum lengkap 

rasanya. Rasa syukur yang dapat dilakukan oleh kedua orang tua adalah dengan 

mengasuh, menyayangi, mencintai dan memberikan pendidikan yang layak untuk 

                                                     
8
 Ritzer, George“ Teori Sosialisasi dari Sosiologi KLasik sampai Perkembangan Terakhir 
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anaknya.Anak bukan hanya anugerah terindah yang diberikan oleh Pencipta tetapi 

juga titipan Allah yang diberikan kepada orang tua yang layak dan siap untuk 

mengasuh anak tersebut. Anak baru lahir kondratnya adalah suci dan anak akan 

tegantung pada orang tua yang mengasuhnya kelak, seperti apa kedua orang tua itu 

maka anaknya juga akan seperti mereka.  

Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya, 

mengajari, mengarahkan, dan mendidik.Tanggung jawab orang tua meliputi tanggung 

jawab keimanan, materi, fisik, moral, akal, kejiwaan, sosial, dan seks.Tanggung 

jawab inilah yang disebut bentuk pengasuhan. Tujuan dari pengasuhan itu sendiri 

adalah untuk membentuk anak-anak menjadi manusia yang sehat, cerdas, berkarakter 

mulia, berakhlak serta mampu menjadi generasi kuat bukan generasi yang lemah dan 

memiliki masa depan yang cerah. Agar semua ini terwujud maka orang tua harus 

mengetahui dan menerapkan pola asuh yang benar sesuai dengan tahapan 

perkembangan anaknya yang tentunya berlandaskan syariah islam yang telah 

diajarkan oleh Rasulullah dalam berbagai sunnahnya. Orang tualah yang berperan 

penting untuk mengarahkan kehidupan anak tersebut, mengarah kepada kebaikan atau 

keburukan, mengarah pada kecerdasan atau kebodohan, mengarah pada akhlak mulia 

atau akhlak jahiliah. Peran orang tua tidak hanya ibu namun ayah juga sangat 

berpengaruh dalam mengasuh anaknya, dan hampir setiap waktu anak akan selalu 

bersama orang tuanya
9
.  

Pola asuh anak (parenting) dewasa ini menjadi populer kembali, seiring 

dengan munculnya berbagai kompleksitas problem mendidik dan mengasuh anak di 

era milenial.Maka, bisa dipahami jika kemudian kita sebagai umat beragama perlu 
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back to the Quran. Sebab Al-Qur‟an mengandung nilai-nilai luhur yang universal 

untuk membimbing dan solusi kehidupan orang-orang beriman sebagaimana dalam  

Q.S. Fussilat/41:44 

                            

                        

                 

Terjemahnya : 

“Dan sekiranya Al-Qur'an Kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain 

bahasa Arab niscaya mereka mengatakan, "Mengapa tidak dijelaskan ayat-

ayatnya?"Apakah patut (Al-Qur'an) dalam bahasa selain bahasa Arab sedang 

(rasul), orang Arab?Katakanlah, "Al-Qur'an adalah petunjuk dan penyembuh 

bagi orang-orang yang beriman.Dan orang-orang yang tidak beriman pada 

telinga mereka ada sumbatan, dan (Al-Qur'an) itu merupakan kegelapan bagi 

mereka.Mereka itu (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang 

jauh
10

." 

Pola asuh anak perspektif Al-Qur‟an dapat disebut sebagai Quranicperenting 

yaitu sebuah konsep tentang pola asuh dan pola pendidikan terhadap anak sesuai 

dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh al-Quran.Nilai-nilai tersebut dapat digali. 

Pertama, ayat-ayat yang secara tegas menjelaskan tentang bagaimana mestinya 

orangtua mendidik anak, misalnya, Q.S. al-Baqarah: 233 dan al-Nisa‟: 9.  
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                  Q.S Al-Nisa/4:9 

 

                        

         

Terjemahnya : 

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 

meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata 

yang benar
11

. 

Hal ini mengingat bahwa anak sesungguhnya merupakan harapan keluarga 

dan bangsa yang sangat berharga bagi suatu bangsa.Kemajuan suatu bangsa 

tergantung pada sejauh mana bangsa tersebut mempersiapkan generasi mereka. Sebab 

generasi anak-anak merekalah yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bagi 

para orangtua. Ini tentu menuntut adanyaperhatian yang serius dari para orangtua dan 

pendidik  dalam mendidik mereka. 

Proses mengasuh dan mendidik tentu bukan hanya soal transmisi dan 

transformasi pengetahuan, tetapi  juga persoalan bagaimana menanamkan nilai-nilai 

karakter melalui komunikasi yang efektif dan keteladanan dari orangtua. Bagaimana 

orangtua mesti memahami potensi, bakat dan minat anak  dengan baik melalui dialog 

di tengah-tengah bermain, dan makan bersama, tentu menjadi sangat berarti bagi 

tumbuhkembang sang anak. Orangtua mestinya juga menghargai hak-haknya dan 

mengajarkan tentang apa yang menjadi kewajiban  mereka. Itulah mengapa al-Quran 

berpesan kepada  para orangtua, agar jangan sampai meninggalkan anak-anak dalam 
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keadaan lemah, sembari berpesan agar dapat berkomunikasi yang baik dengan 

mereka 

C. Konsep Orang Tua 

1. Pengertian Orang Tua 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, karena 

dari orang tua anak mula-mula mendapatkan pendidikan maka bentuk pertama dari 

pendidikan adalah keluarga.Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam 

perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari 

anak-anak yang dilahirkannya
12

.Dapat dipahami bahwa orang tua adalah ayah dan ibu 

kandung dari seorang anak.Orang tua merupakan orang utama yang sangat 

berpengaruh penting dalam pendidikan, membesarkan, mengarahkan, dan 

membimbing anaknya agar pengembangan diri anak dapat terbentuk dengan baik, 

terutama pada anak berkebutuhan khusus. 

2. Peran Orang Tua dalam Keluarga 

Kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh peranan dalam keluarga. Keluarga 

dipandang sebagai lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya 

terutama kebutuhan dalam mengembangkan kepribadian para anggotanya agar bisa 

menjadi pribadi yang memiliki sikap baik dan bisa menjadi anggota masyarakat yang 

baik. Setiap anggota keluarga memiliki peranan pribadi masing-masing, peranan 

pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keuarga, 

kelompok, dan masyarakat. Berikut macam-macam peranan anggota dalam keluarga: 

 

- 
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a. Ayah  

Ayah sebagai suami dari istri dan ayah bagi anak-anak dalam keluarga. Ayah 

memiliki peran sebagai pemimpin keluarga atau kepala keluarga, pencari nafkah, 

pendidik, pelindung, dan sebagai anggota masyarakat.  Peran ayah dalam pendidikan 

anak adalah seperangkat kegiatan terpola yang biasa dilakukannya yaitu pertama,  

penyedia fasilitas belajar, buku dan alat tulis, jadwal belajar dan kegiatan sehari-

harui, buku konsultasi atau PR atau latihan.  

Kedua, ayah memiliki peran sebagai guru atau pendidik. Pendidik memiliki 

tugas menasehati anak agar belajar rajin sehingga anak berprestasi di sekolah. Ayah 

juga memberitahu mengenai hal-hal yang boleh dilakukan anak dan hal-hal yang 

tidak boleh dilakukan oleh anak. Ayah juga bertugas memberikan sanksi kepada 

anaknya yang melakukan kesalahan.  

Ketiga, Ayah memiliki peran sebagai pembimbing dalam keluarga. Ayah 

berperan membantu memecahkan segala masalah yang dihadapi anaknya dengan cara 

memberi saran dan petunjuk mengenai langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan 

anaknya sehingga semua permasalahan dapat teratasi. Ayah juga berhak menanyakan 

nilai yang diperoleh anak dalam mengikutiproses pembelajaran di sekolah, dan anak 

wajib mengatur jadwal anak kapan harus bermain, kapan harus belajar, dan kapan 

harus tidur
13

.  

b. Ibu  

Ibu sebagai istri dari suami dan ibu dari anak-anak. Peran utama seorang ibu 

adalah mengurus segala keperluan rumah tangga. Ibu juga memiliki peran penting 

dalam mengasuh dan mendidik anak. Ibu juga mempunyai peran sosial sebagai 
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anggota masyarakat di lingkungan. Ibu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah 

tambahan dalam keluarga. 

3.Peran Orang Tua dalam Pembinaan Anak Menurut Islam 

Keterlibatan orang tua merupakan faktor utama bagi keberhasilan pendidikan 

anak.Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan pertama bagi anak adalah 

pendidikan oleh orang tuanya di lingkungan keluarga. Anak yang memiliki hubungan 

keluarga dengan baik akan cenderung lebih baik pendidikannya di sekolah, begitu 

pun sebaliknya jika anak memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarganya 

akan cenderung kurang baik pendidikannya. Orang tua merupakan tempat pendidikan 

pertama bagi seorang anak dan merupakan tempat yang paling berpengaruh terhadap 

pola hidup seorang anak. Anak yang hidup di tengah keluarga yang harmonis, yang 

selalu melakukan ketaatan kepada Allah swt., sunah-sunah Rasulullah saw. 

ditegakkan dan terjaga dari kemungkaran, maka ia akan tumbuh menjadi anak yang 

taat dan patuh serta pemberani. Untuk itu, setiap orang tua muslim harus 

memperhatikan kondisi rumahnya. Ciptakan suasana yang Islami, tegakkan Sunah 

dan hindarkan diri dari kemungkaran. Mohonlah pertolongan kepada Allah agar anak-

anak kita menjadi anak-anak yang bertauhid, berakhlak yang baik dan beramal sesuai 

dengan sunah Rasulullah saw. 

a. Metode Pendidikan Anak Menurut Pendidikan Islam 

Pendidikan sikap dan perilaku anak mempunyai cara-cara tersendiri. Menurut 

Abdullah Nashih Ulwan ada beberapa metode pembinaan anak yang efektif 

diterapkan, antara lain melalui contoh teladan, memberi nasihat, memberi 

perhatian khusus, membiasakan anak melakukan yang baik dan memberi 
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hukuman
14

. Dapat difahami bahwa metode adalah suatu cara yang memiliki nilai 

strategis dalam membina anak. Adapun metode membina anak dalam keluarga 

antara lain: 

1. Melalui Contoh Teladan 

Pembinaan dapat dilakukan dengan memberikan contoh teladan yang 

baikpada anak.Metode keteladanan palingberpengaruh dalam mempersiapkan 

danmembentuk moral anak.Hal ini karenapendidik adalah contoh terbaik 

dalampandangan anak, yang ditirunya dalamjiwa dan perasaan satu gambaran, 

baikmaterial maupun spiritual, diketahui atautidak diketahui.Arifin dalam Fauzi 

Salehmengemukakan bahwa pembinaananak melalui contoh teladan 

denganmemberikan contoh teladan yangbaik terhadap anak. Melalui contohteladan 

ini anak dapat meniru danmengikuti perbuatan baikyangdilakukan orang tua, hal ini 

membekasdalam jiwa anaksehingga setelahia dewasa cenderung melakukanperbuatan 

yang baik dalam segalaaspek kehidupannya. Seorang anakyang tidak dididik dengan 

baik sejakdari kecil, sulitlah ia di waktu dewasa akan menjadi anak yang baik.
15

 

Ini berati bahwa tindakan dan sikap orang tua sangat berpengaruh untuk 

menumbuhkan pola kepribadian anak.Aspek yang terpenting dalam pembentukan 

kepribadian anak ialah pembinaan keagamaan terutama yang dibina adalah keimanan 

atau aqidah. 

2.  Metode Nasihat 

Selain metode keteladanan, pembinaan anak juga dapat dilakukan dengan 

memberi nasihat.Karena metodememberi nasihat juga merupakan salah satu metode 
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yang efektif dalam menerapkan pembinaan anak dalam lingkungan keluarga. Metode 

inipenting dalam pendidikan dalam rangka pembinaan Keimanan, mempersiapkan 

modal, spiritual dan sosial anaknya, adalah pendidikan dengan pemberian nasihat ini 

dapat membuka mata anak-anak pada hakikat sesuatu dan mendorongnya menuju 

situasi luhur, serta menghiasinya dengan akhlak yang mulia.
16

 

3.  Memberikan Perhatian Khusus 

    Yang dimaksud dengan pembinaan dengan perhatian adalah mencurahkan, 

memperhatikan dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan 

aqidah dan moral, seperti sosial dan spiritual, di samping selalu bertanya tentang 

situasi pendidikan jasmani dan ruhaninya. 

Pendidikan dengan memberikan perhatian merupakan salah satu metode 

pendidikan yang dapat diterapkan orang tua ketika mendidik anak dilingkungan 

Keluarga.Orang tua dalam hal ini ketika melihat anaknya berbuat suatu hal yang 

menyimpang dengan ajaran agama maka orang tua harus menegurnya dengan 

memberi perhatian dan peringatan. 

4. Membiasakan Anak Melakukanyang Baik 

 Metode lain dalam pembinaan anak adalah membiasakan anak melakukan 

halhal yang baik. Melalui kebiasaan juga dapat mendidik anak, hal ini merupakan 

salah satu metode pembinaan dalam lingkungan keluarga. Pembiasaan sebagai 

metode pendidikan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak akan membentuk 

budi pekerti yang baik. Suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh orang tua 

terhadap anaknya dalam rangka pelaksanaan pembinaan adalah pembiasaan
17

. 
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 Fauzi Saleh, Konsep Pendidikan Akhlak Anak menurut Muhammad Syakir dalam kitab 

Washaya (Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 2017), h. 20-21 
17Fauzi Saleh, Konsep Pendidikan Akhlak Anak menurut Muhammad Syakir dalam kitab 

Washaya (Perpustakaan Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 2017), h. 23 
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5.  Memberikan Hukuman 

 Memberikan hukuman bagi anak yang  melanggar kewajiban agama 

merupakan metode yang efektif dalam  pembinaan anak. Prinsip pokok dalam 

mengaplikasikan metode pemberian hukuman merupakan cara terakhir yang 

dilakukan saat metode lain tidak bisa mencapai tujuan. Saat itu, boleh melakukan 

metode penjatuhan hukuman karena pemberian hukuman dalam pendidikan boleh 

jadi menjadi obat manjur bagi pelurusan terhadap kekeliruan anak bila dilakukan 

dengan cara dan ukuran yang benar. Dan hal ini bukan berarti orang tua selalu 

berfikir bagaimana memberikan hukuman kepada anak, tetapi ia harus pertama kali 

berfikir untuk mengarahkan anak-anak dengan metode dan pengarahan yang baik 

serta mengajak mereka kepada nilai-nilai mulia dengan penuh kesabaran. Pemberian 

hukuman juga memiliki batasan-batasan. Agar metode ini tidak terjalankan dengan 

leluasa, maka setiap orang tua hendaknya memperhatikan syarat syarat dalam 

pemberian hukuman, yaitu: 

a. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, kasih dan saying. 

b. Harus didasarkan pada alasan keharusan. 

c. Harus menimbulkan kesan di hati anak. 

d. Harus menimbulkan keinsyaafandan penyesalan kepada anak didik. 

e. Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan. 

Seiring dengan itu, Muhaimin dan Abd. Majid menambahkan, bahwa 

hukuman yang diberikan haruslah mengandung makna edukasi, merupakan 

jalan/solusi terakhir dari beberapa pendekatan dan metode yang ada dan diberikan 

setelah anak didik mencapai usia 10 tahun.
18
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Muhaimin dan Abd. Majid, Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofik dan Krangka 

Dasar Operasionalisasinya, (Bandung: Trugenda Karya, 1993), h. 273 
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Selain itu agama Islam juga memberi arahan, dalam memberi hukuman 

(terhadap anak) hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Jangan memberi hukuman ketika marah. Karena pemberian hukuman 

ketikamarah akan lebih bersifat emosional yang dipengaruhi nafsu 

syaitan. 

b. Jangan sampai menyakiti perasaan dan harga diri anak atau orang yang 

kita hukum. 

c. Jangan sampai merendahkan derajat dan martabat orang yang 

bersangkutan, misalnya dengan menghina atau mencaci maki 

dihadapan orang lain. 

d. Jangan menyakiti secara fisik, misalnya menampar mukanya atau 

menarik kerah bajunya dan sebagainya. 

e. Bertujuan mengubah perilakunya yang kurang atau tidak baik. Kita 

menghukum karena anak berperilaku tidak baik.Dalam memberi 

hukuman yang patut kita benci adalah perilakunya, bukan 

orangnya.Apabila anak yang kita hukum sudah memperbaiki 

perilakunya, maka tidak ada alasan kita untuk tetap 

membencinya.Maka dalam hal ini semoga kita bisa memilih metode 

pendidikan mana yang tepat untuk digunakan dan itu tergantung pada 

situasi dan kondisinya. 

D. Konsep Anak Berkebutuhan  Khusus (Disabilitas) 

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dikategorikan sebagai anak-anak 

yang mengalami keterbelakangan mental, ketidak mampuan belajar, atau gangguan 
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emosial dan perilaku, hambatan fisik, berkomunikasi, hambatan pendengaran, 

hambatan penglihatan dan anak-anak yang memiliki bakat khusus. Menurut syran dan 

rizzo yang dikutip oleh Rr. Rahajeng bahwa mengartikan anak berkebutuhan khusus 

adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting 

dari fungsi kemanusiannya, mereka secara fisik
19

.
 

Menurut Mangunsong yang dikutip oleh Lestyaningsih bahwa anak dengan 

kebutuhan khusus adalah anakyang kekurangan mental, kemampuan sensorik, 

perilaku sosial dan emosional, kemampuan komunikasi
20

. Sejalan dengan pendapat 

Suparno yang dikutip nahwa anak dengan karaktristik khusus yang berbeda dengan 

anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi 

atau fisik
21

. Maka dalam proses pertumbuh kem orang tua merupakan pendidik utama 

dan pertama bagi anak-anaknya, karena dari orang tua anak mula-mula mendapatkan 

pendidikan maka bentuk pertama dari pendidikan adalah keluarga. 

Menurut Miami dalam Novrinda, orang tua adalah pria dan wanita yang 

terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah 

dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya.11 Definisi yang telah dipaparkan dapat 

dipahami bahwa orang tua adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak.Orang tua 

merupakan orang utama yang sangat berpengaruh penting dalam pendidikan, 

membesarkan, mengarahkan, dan membimbing anaknya agar pengembangan diri 

anak dapat terbentuk dengan baik, terutama pada anak berkebutuhan khususbangnya 

dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia sehimgga memerlukan pelayanan 

                                                     
19

Rr Rahajeng Berlianingtiyas, Deskripsi Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di 

Sekolah Inklusi, Program Studi  Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas 

Islam Indonesia 2007. 
20

Reni lestiyaningsih, Kepercayaan Diri Pada Orang Tua Yang Memiliki Anak Tunagrahita , 

Fakultas Psikologi Mercu Buana Yokyakarta 2018 
21

 Mangunsong, Lestyaningsih “Keterbelakangan Mental”,h.4 
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pendidikan khusus. Senada dengan morrison dalam patmonodewo, yang dikutip oleh 

Reny dkk dalam jurnal psikologi, bahwa anak yang berkebutuhan khusus mengalami 

keterbatasan fisik dan mental seperti sulit mendengar, tuli, kelainan bicara, kelainan 

dalam penglihatan serta gangguan emosi yang serius dan kesulitan belajar
22

.
 

Anak Berkebutuhan Khusus (special needs children) dapat diartikan sebagai 

anak yang lambat (slow) atau mengalami gangguan (retarded) yang tidak akan pernah 

berhasil di sekolah anak-anak pada umumnya, atau sekolah umum. Anak 

Berkebutuhn Khusus (ABK) juga dapat diartikan sebagai anak yang mengalami 

gangguan fisik, mental, intelegensi, serta emosi sehingga diharuskan pembelajaran 

secara khusus, seperti disability, impairment, dan handicap. Menurut Word Health 

Organization (WHO) definisi dari masing-masing istilah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Disability, keterbatasan atau kurangnya kemampuan(yang dihasilkan 

impairment) untuk menampilkan Aktifitas sesuai dengan aturannya atau masih 

dalam batas normal, biasanya digunakan dalam level individu.  

2. Impairment, kehilangan atau ketidak normalan dalam hal psikologis, atau 

untuk struktur anatomi atau fungsinya, biasanya digunakan dalam level organ. 

 3. Handcap, ketidak beruntungan individu yang dihasilkan dari impairment atau 

disability yang membatasi atau menghambat pemenuhan peran yang normal 

pada individu.
23

 

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang dalam proses 

pertumbuhan atau perkembangan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, 
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 Mangunsong, Lestyaningsih “Keterbelakangan Mental”,h.4 
23Atmaja, J.R. Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya 2017, h. 6 
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mental-intelektual, sosial dan atau emosional dibanding dengan anak-anak lain 

seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
24 

Anak yang mengalami gangguan penglihatan atau yang disebut dengan anak 

tunanetra, tetapi mencangkup yang mampu melihat dengan terbatas dimanfaatkan 

untuk kepentingan sehari-hari terutama dalam belajar, jadi anak-anak dengan kondisi 

penglihatan rabun bagian dari kelompok tunanetra dengan gangguan penglihatan 

yang diketahui dalam kondisi : 

a. Ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang pada orang 

awam 

b. Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu 

c. Posisi mata sulit untuk dikondisikan oleh saraf otak 

d. Terjadi pada kerusakan susunan saraf otak yang berhubungan dengan 

penglihatan
25

. 

Jadi dapat diartikan bahwa anak berkebutuhan khusus anak yang memiliki 

kemampuan dari segi mental maupun fisik seperti cacar mental dan cacat panca indra 

serta tidak mampu bersosialisasi dilingkungan secara baik yang dimana anak 

berkebutuhan khusus memerlukan pendampingan atau pengasuhan lebih untuk 

membantu proses pertumbuhan anak. 
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 Jannah, M. Tumbuh Kembang Anak Usia Dini & Deteksi Dini Pada Anak Berkebutuhan 

Khusus. Surabaya: Insight Indonesia 2004 

25Melati Levianti, Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul Jakarta, “Penerimaan Ibu Yang 

Memiliki Anak Tunanetra”, Journal Psikologi Vol. 1, No. 11 h. 39. 
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2. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus 

Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus, secara umum dibedakan dalam dua 

kelompok besar yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara dan anak 

berkebutuhan khusus yang bersifat tetap.  

a. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara (temporer) adalah anak yang 

mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh 

faktor-faktor eksternal. Misalnya anak yang mengalami gangguan emosi karena 

trauma, dan sebagainya. Hambatan belajar dan perkembangan pada anak 

berkebutuhann khusus ini masih bias dilakukan penyembuhan asalkan orangtua 

dan orang-orang terdekatnya mampu memberikan terapi penyembuhan yang bisa 

mengembalikan kondisi kejiwaan menjadi normal kembali. 

b. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat tetap (permanen) adalah anak-anak yang 

mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal 

dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu anak yang kehilangan fungsi 

salah sebagian ataupun beberapa indranya, gangguan perkembangan kecerdasan 

dan kognisi, gangguan gerak (motorik), dan sebagainya.  

Anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan fisik seperti tunanetra, 

tunarungu dan tunadaksa dengan berbagai kelainan. Adapun klasifikasi pada anak 

berkebutuhan khusus, anak-anak berkelainan mental, berkelainan fisik, berkelainan 

emosi, yaitu : 

a. Kelainan mental 

1. Mental tinggi 

Sering dikenal dengan anak berbakat intelektual, dimana anak tersebut 

memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata intelektual normal. 
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2. Mental rendah 

Kemampuan intelektual rendah atau (IQ) di bawah rata-rata dapat menjadi 2 

kelompok yaitu anak lambat belajar yaitu anak yang emmiliki IQ 70-90. Sedangkan 

anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhsn khusus. 

b. Kelainan fisik 

1. Kelainan tubuh (Tunadaksa) 

Anak tunadaksa adalah anak yang mempunyai kelainan ortopedik atau salah 

satu bentuk berupa gangguan dari fungsi normal pada tulang, otot, dan persendian 

yang bisa karena bawaan sejak lahir, penyakit atau kecelakaan, sehingga apabila mau 

bergerak atau berjalan memerlukan alat bantu. Tunadaksa adalah individu yang 

memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuscular dan struktur 

tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk celebral palsy, 

amputasi, polio, dan lumpuh. Tingkat gangguan pada tunadaksa adalah 

a) Ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik 

tetap dan masih dapat ditingkatkan melalui terapi,  

b) Sedang yaitu memilki keterbatasan motorik dan mengalami 

gangguan koordinasi sensorik,  

c) Berat yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak 

mampu mengontrol gerakan fisik. 

2. Kelainan indra penglihatan (Tunanetra) 

Kelainan pada indra penglihatan yang tidk berfungsi untuk keperluan melihat, 

pendidikan dan pengajaran walaupun dibantu dengan lensa. Kelainan penglihatan 

dapat dibagi menjadi2 yaitu buta  dan low vision. 
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a) Anak yang tergolong buta akademis (educationally blind) yakni 

anak tidak dapat menggunakan penglihatannya lagi untuk tujuan 

belajar huruf cetak. Program pembelajaran yang diberikan pada 

anak untuk belajar yakni melalui visual senses (sensori lain di luar 

penglihatan).  

b) Anak yang melihat sebagian (the partially sighted/low vision). 

Anak dengan penglihatan yang masih berfungsi secara cukup, 

diantara 20/70 – 20/200, atau mereka yang mempunyai ketajaman 

penglihatan normal tapi medan pandangan kurang dari 20 derajat. 

Cara belajar yang utama untuk dapat memaksimalkan 

penglihatannya adalah dengan menggunakan sisa penglihatan yang 

dimiliki. 

3. Kelainan indra pendengaran (Tunarungu) 

Kelainan pada indra pendengaran yaitu sulitnya untuk memfungsikan 

pendengarannya untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan termasuk 

pendidikan dan pengajaran. Kelainan pedengaran dibagi menjadi 2 yaitu : tuli (the 

deaf) dan kurang dengar (hard of hearing). 

a) Secara lahir tidak menandai adanya kelainan pada anak secara 

fisik 

b) Tidak berbeda dengan anak pada umumnya secara kemampuan 

akademiknya. 

c) Anak tunarungu kurang memiliki keseimbangan motorik dengan 

baik 
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d) Sering melihatkan rasa curiga yang berlebihan, mudah tersinggung 

secara sosial-emosional 

4. Kelainan wicara (Tunawicara) 

Mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, 

disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ wicara maupun adanya gangguan pada 

organ motoris yang berkaitan dengan gangguan wicara. 

5. Tunagrahita 

Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, 

“sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang 

menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa 

perkembangannya. 

a) Fungsi intelektual umum secara signifikan berada dibawah rata-

rata, maksudnya bahwa kekurangan itu harus benar-benar 

meyakinkan sehingga yang bersangkutan memerlukan layanan 

pendidikan khusus. Sebagai contoh, anak normal rata-rata 

mempunyai IQ (Intelligence Quotient) 100, sedangkan anak 

tunagrahita memiliki IQ paling tinggi 70.  

b) Kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian (perilaku adaptif), 

maksudnya bahwa yang bersangkutan tidak/kurang memliki 

kesanggupan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai 

dengan usianya. Ia hanya mampu melakukan pekerjaan seperti yang 

dapat dilakukan oleh anak yang usianya lebih muda darinya. 
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6. Tunalaras 

Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan perilaku dan 

memberikan respon-respon kronis yang jelas tidak dapat diterima secara sosial oleh 

lingkungan dan atau perilaku yang secara personal kurang memuaskan, tetapi masih 

dapat dididik sehingga dapat berperilaku yang dapat diterima oleh kelompok-

kelompok sosial dan bertingkah laku yang dapat memuaskan dirinya sendiri.Berarti 

anak yang termasuk dalam gangguan perilaku kategori berat dan parah memerlukan 

intervensi yang intensif dan berkelanjutan serta dapat dilatih di rumah, atau kelas 

khusus, sekolah luar biasa, atau institusi berasrama khusus. 

Gangguan emosi dan perilaku dibagi menjadi tiga ciri khas yang memengaruhi 

tingkat perkembangannya,  antara lain 

a) Tingkah laku yang sangat ekstrim dan bukan hanya berbeda dengan 

tingkah laku anak lainnya,  

b) Suatu problem emosi dan perilaku kronis yang bersifat tidak muncul 

langsung 

c) Tingkah laku yang tidak diharapkan oleh lingkungan karena 

bertentangan dengan harapan social dan kultural. 
26

 

3. Hak- Hak Dasar Penyandang Disabilitas 

Bagi anak-anak penyandang disabilitas pemenuhan hak tersebut khususnya 

hak kesehatan meskipun telah diatur dalam Undang-Undang masig merupakan hal 

yang tidak mudah.Disamping factor kemiskinan, factor pengabaian hak-hak 

penyandangg disabilitas dimasyarakat juga menjadi factor pendukung semakin tidak 

dianggapnya penyandang disbilitas yang hanya menjadi beban di masyarakat. Peter 

                                                     
26

Suparno Heri Purwanto, “Karakteriatik Anak Berkebutuhan Khusus”. 
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Somerville memberikan dua interpretasi mengenai ekslusi sosial yang terkait dengan 

pengabaian hak di masyarakat
27

, yaitu : 

a) Status menganggur untuk waktu lama atau terputusnya dari pasar kerja dan  

b) Penyangkalan hak-hak warganegara. 

Masalah kedisabilitasan pada anak merupakan masalah yang cukup kompleks 

baik secara kuantitas maupun kualitas, mengingat berbagai jenis kecacatan 

mempunyai permasalaahn tersendiri.Jika masalah ini ditangani secara dini dengan 

baik dan terampil mereka ditingkatkan sesuai minta, maka beban keluarga, 

masyarakat dan Negara dapat dikurangi. Sebaliknya jika tidak diatasi secara benar, 

maka dampaknya akan memperberat beban keluarga dan Negara. Masalah kesehatan 

yang dialami oleh anak penyandang disabilitas tidak jauh berbeda dengan anak pada 

umumnya seperti batuk, pilek, diare dan influenza. Adapun dampak disabilitas 

tertentu pada anak yaitu :anak mengalami hambatan dalam penyesuaian diri, sulit 

berkomunikasi, terkena penyakit, terbatas dalam proses belajar, kurang percaya diri. 

 Hak-hakdasar bagi anak-anak penyadang disabilitas adalah
28

 

a. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan tahapan tumbuh kembang 

anak, seperti pelayanan imunisasi, pemenuhan gizi seimbang dan pemantauan 

tumbuh kembang anak; 

b. Anak penyandang disabilitas dari keluarga tidak mampu, pengemis, anak terlantar 

berhak mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan (jamkesmas atau jamkesda 

setempat) untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. 
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 Anak Penyandang Disabilitas, https://www.unicef.org/indonesia/id/SOWC_Bahasa.pdf 

diakses pada tanggal 24 september 2021  pukul 14.38 
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 Tri Widya Kurniasari, dkk “Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia: Hak 

Pendidikan dan Kesehatan bagi Anak Penyandang Disabilitas”. LIPI Tahun 2011 
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c. Diskriminasi atas dasar disabilitas adalah sebuah bentuk penindasan. Membangun 

kekuatan untuk perlindungan dari diskriminasi merupakan hal penting dalam 

mengurangi kerentanan anak penyandang disabilitas. Negara-negara anggota 

KHPD dan PBB dan badan-badannya telah menyatakan komitmen mereka untuk 

melakukan kampanye peningkatan kesadaran dan mereka juga diminta untuk 

memberikan informasi kepada anak dan keluarga mereka tentang bagaimana 

mencegah dan melaporkan eksploitasi kekerasan dan penyalahgunaan.
29

 

d. Pemerintah memiliki peranan yang menentukan dalam memperkenalkan dan 

melaksanakan langkah-langkah legislatif, administratif dan pendidikan yang 

diperlukan untuk melindungi anak penyandang disabilitas dari segala bentuk 

eksploitasi, kekerasan dan penyalahgunaan. Seluruh lingkungan anak-sekolah, 

fasilitas kesehatan, transportasi umum dan sebagainya bisa dibangun untuk 

memudahkan akses dan mendorong partisipasi anak penyandang disabilitas 

bersama dengan rekan-rekannya. 

4.  Faktor Penyebab Anak Berkebutuhan Khusus   

Menurut EndangPoerwanti Kustiatun Widianingsih dalam Jurnal Pedidikan 

Anak  Berkebutuhan Khusus 2. Adapun faktor yang mempengaruhi anak 

berkebutuhan khusus secara garis besar, penyebab terjadinya anak berkebutuhan 

khusus (ABK) dapat dilihat dari waktu kejadiannya dapat dibedakan menjadi 3 

klasifikasi, yaiu kejadian sebelum kelahiran, saat kelahiran dan penyebab yang terjadi 

lahir. 

a. Peristiwa Pre natal (sebelum kelahiran) 

Berbagai penyakit khusus diterangai dapat menyebabkan kelainan pada janin 

yang   masih berada dalam kandungan ibu diantaranya adalah : 

                                                     
29
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1. Virus Liptospirosisi virus ini bersumber dari air kencing tikus, yang 

masuk ke dalam tubuh ibu yang sedang hamil, jika virus ini merempet 

pada janin yang sedang dikandungnya melalui placenta maka ada 

kemungkinan anak mengalami kelainan 

2. Penggunaan obat-obatan kontrasepsi yang salah pemakaian, dan tidak 

dengan petunjuk ahlinya, dapat pula mengakibatkan pertumbuhan janin 

terhambat sehingga tidak berkembang dengan wajar. 

3. Keracunan darah (Toxaenia) pada ibu-ibu yang sedang hamil dapat 

menyebabkan janin tidak dapat memperoleh oksigen secara maksimal, 

sehingga mempengaruhi pertumbuhan syaraf-syaraf di otak yang dapat 

menyebabkan gangguan  system syaraf dan ketunaan bayi. 

4. Penyakit menahun seperti TBC dapat mengakibatkan kelainan pada 

metabolism ibu, kondisi ini dapat merusak sel-sel darah tertentu selama 

pertumbuhan janinn dalam kandungan dan pada gilirannya akan 

menyebabkan ketunaan pada aspek tertentu. 

b. Natal ( terjadi ssat kelahiran) 

Proses kelahiran hanya terjadi beberpa saat, namun penanganan yang tidak 

tepat pada saat proses kelahiran, dapat membawa dampak yang cukup menentukan 

dalam perkembangan anak, adapun penyebab pada proses terjadinya saat kelahiran 

yaitu : 

1. Aranatal Noxia yaitu seorang bayi yang sebelum dilahirkan suplai 

oksogen diperoleh dari ibu lewat plasenta dan tali pusar, akan tetapi 

setelah ia dilahirkan, ia harus memeperoleh oksigen dari udara bebeas. 
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Gangguan kerja pernafasan ini dapat mengakibatkan otak kekurangan 

oksigen atau jaringan otak menjadi mati. 

2. Tang Verlossing (dengan bantuang tang) cara ini dapat menyebabkan luka 

pada otak sehingga pertumbuhan pada otak berkurang  dan tidak dapat 

berkembang secara maksimal serta bisa mengacu pendarahan pada otak  

yang disebabkan oleh  luka yang terjadi pada saat proses kelahiran. 

3. Placenta Previa  adalah jaringan yang melekat pada segmenbawah rahim 

dan menutupi mulut rahim sebagian atau seluruhnya sehingga terjadi 

pendarahan di otak. 

c. Post Natal ( setelah lahir ) 

Bebagai peristiwa dialami anak dalam kehidupannya seringkali dapat 

mengakibatkan  seseoramg kehilangan salah satu fungsi oragn tunih atau fungsi otot 

dan saraf. Penyebab keturunan yang terjadi setelah kelahiran diantaranya adalah 

1. Penyakit radang selaput otak (meningritis) dan radang otak yang 

diakibatkan karena penyakit yang diderita pada masa anak-anak misalnya 

radang selaput otak, radang otak, infeksi pada organ telinga akibat 

kecelakaan yang mengakibatkan perusakan fungsi pendengaran, fungsi 

organ tubuh yang lainnya. Berbagai penyakit yang diderita pada masa 

anak-anak dapat menyebabkan Anak Berkebutuhan Khusus. 

2. Terjadi insiden atau kecelakaan yang melukai kepala dan menekan otak 

bagian dalam sehingga keadaan otak menjadi terganggu, trauma yang 

disebabkan oleh pukulan, tusukan, benturan benda mengakibatkan organ 

tubuh menjadi tidak berfungsi atau operasi tulang temporal pada telinga, 

kerusakan tulang-tulang penengaran yang mengakibatkan anak menjadi 
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tuli, dapat menyebabkan kerusakan otak sehingga anak mempunyai 

keterbelakangan mental. 

3. Kekurangan gizi atau vitamin pada usia balita sehingga perkembangan dan 

pertumbuhan organ tubuh (otak, telinga, dan bagian tubuh lainnya) akan 

terhambat sehingga mengakibatkan kelainan. 

4. Hipertensi dapat mengaibatkan arteriosclerosis, penyempitan pembuluh 

darah atau bahkan pecahnya pembuluh darah pada otak yang memberikan 

gejala exudasi dan pendarahan retina serta penyumbatan arteri atau vena 

centralis reina sehingga mengakibatkan gangguan penglihatan dari 

timgkat ringan sampai menjadu buta
30

. 

Jadi banyak penyebab terjadinya anak berkebutuhan khusus. Banyak para 

pakar telah mendapatkan faktor-faktor penyebab terjadinya hambatan atau kelainan 

sehingga dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu masa pre natal, natal, dan post natal. 

 4. Pola Asuh Anak Berkebutuhan Khusus 

Pola asuh orang tua secara umum dapat diartikan proses pengasuhan yang 

berlaku dalam keluarga, melakukan serangkaian interaksi orang tua dan anak selama 

masa kegiatan pengasuhan, dalam kegiatan pengasuhan dilakukan dengan mendidik, 

membimbing, memberi perlindungan, serta pengawasan tergadap anak. Sikap orang 

tua dalam mengasuh anak harus memiliki sikap perilaku yang patut dicontoh artinya, 

setiap perilaku yang dilakukan oleh orang tua akan distimulasi pada anak sehingga 

dijadikan lahan peniru dan identifikasi bagi anak-anaknya. Sikap berkomunikasi antar 

orang tua dan anak-anaknya perlu dilakukan guna menjalin suatu hubungan yang erat 

serta membantu memecahkan permasalahan. Menurut Shochib yang dikutip Fanny 

                                                     
30Endang Poerwanti Kustiatun Widianingsih, “Permasalahan Anak Berkebutuhan Khusus”, 

Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 2. 
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Novitasari bahwa pola asuh merupakan suatu ara terbaik yang ditempuh orang tua 

maupun pendidik dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab 

kepada anak, dimana tanggung jawab untuk mendidik anak ini merupakan tanggung 

jawab primer
31

.
 

Pola asuh anak berkebutuhan khusus menggunakan pendekatan secara khusus, 

yang dijadikan dasar dalam upaya mendidik anak berkelainan tidak lepas dari kasih 

sayang karena pada dasarnya menerima kondisi anak seutuhnya. Karena kasih sayang 

mencangkup memanjakan anak, memberikan tugas sesuai kemampuannya. Selain itu, 

memberikan motivai terhadap anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak 

berkebutuhan khusus.  Diharapkan orang tua mengenali kondisi anak seperti anak 

tunanetra  untuk lebih meningkatkan indra pendengaran dan indra peraba agar mampu 

berkembang  secara maksimal. Membangun keterampilan dan kreatifitas bagi anak 

berkebutuhan khusus sangat diharuskan sehingga diterima sebagamana manusia 

normal. 

Hawwet dan Frank D. mengatakan bahwa, penanganan atau pola asuh anak 

berkebutuhan khusus mengharapkan seorang ibu menjadi tokoh yang berkenaan 

dengan pelayanan dan penanganan terhadap anak yaitu : 

a. Sebagai pendamping (as aids) terutama dalam membantu tercapainya tujuan 

layanan penanganan pendidikan anak. 

b. Sebagai sumber ( as resources ) menjadi sumber data yang lengkap mengenai diri 

anak dalam usaha intervensi perilaku anak. 

                                                     
31Fanny Novitasari, “Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Yang Memiliki Anak 

Berkebutuhan Khusus Dengan Kemandirian Pada Anak Di SDLB Harapan Mandiri 

Palembang,Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Bina Darma Palembang 2015. 
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c. Sevagai dianotisian ( as tescher ) penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus 

dan berkemampuan melakukan treatmen, terutama diluar jam sekolah.
16

 

Senada dengan Mangunsong yang dikutip oleh Monika dan Fidelis E. Waruwu 

bahwa, mengungkapkan berbagai bentuk keterlibatan orang tua sesuai dengan peran 

dan tanggung jawab, antara lain : 

a. Orang tua sebagai pengambil keputusan yang dimana tanggung jawab orang tua 

tersebut lebih dalam membantu anak menyesuaikan diri, melakukan sosialisasi, 

memfasilitasi hubungan dengan saudara kandung dalam keluarga dan 

merencanakan masa depan anak. 

b. Proses penyesuaian diri yaitu orang tua harus menerima realitas bahwa anak 

mereka berbeda dengan anak normal pada umumnya, memiliki kesadaran 

intelektual mengenai gangguan yang dialami anaknya serta orang tua harus bisa 

melakukan penyesuaian emosional terhadap kondisi tersebut. 

c. Sosialisasi anak dimana keperhatinan orang tua biasanya berasal dari perlakuan 

masyarakat normal terhadap anak berkelainan karena merasa terasingkan dan 

kurang menjalin sosialisasi dengan baik. Maka dari itu langkah sosialisasi bagi 

anak berkebutuhan khusus sebaiknya dimulai dari kehidupan yang paling dekat 

yaitu keluarga. 

d. Memperhatikan hubungan dengan saudara-saudaranya seperti kakak maupun adik 

dari anak berkebutuhan khusus juga membutuhkan pemahaman keadaan saudari 

dari mereka yang berbeda sehingga orang tua lebih peka terhadap keadaan mereka 

untuk bisa saling memahami kondisi saudara berkebutuhan khusus
32

. 

                                                     
32

 Monika dan Fidelis E. Waruwu, “Anak Berkebutuhan KHusus : Bagaimana Mengenal dan 

Menanganinya, Jurnal Provitae, Vol 2, No 2, November 2006, h. 17. 



47 
 

 
 

Peran orang tua diatas merupakan salah satu peran orang tua terhadap anak 

berkebutuhan khusus yang dimana pola asuh tersebut membutuhkan banyak waktu 

dan menguras tenanga bagi orang tua, supaya anak dapat berkembang secara mandiri 

dan mampu mengahdapi masa depan yang mereka impikan. 

5. Fungsi pengasuhan orangtua ABK 

Orangtua mempunyai pengaruh yang besar dalam pengasuhan anak ABK 

dengan tujuan anak dengan ABK dapat memenuhi kebutuhan mereka secara 

mandiri.Orangtua wajib mendampingi anak, mengasuh anak, dan memberikan hak-

hak yang seharusnya mereka miliki. Banyak orangtua khususnya para orangtua yang 

memandang “rendah” dan hanya bisa bergantung pada orang lain. ABK juga sama 

seperti kita mempunyai hak untuk mendapatkan pengahargaan.  

Menurut Heward menyatakan bahwa efektivitas berbagai program 

penanganan dan peningkatan kemampuan hidup anak berkebutuhan khusus akan 

sangat ditentukan oleh peran serta dan dukungan penuh dari orangtua, sebab orangtua 

adalah pihak yang mengenal dan memahami berbagai aspek dalam diri seseorang 

dengan jauh lebih baik daripada orang-orang yang lain. Di samping itu, dukungan dan 

penerimaan dari orangtua dan anggota orangtua yang lain akan memberikan „energi‟ 

dan kepercayaan dalam diri anak berkebutuhan khusus untuk lebih berusaha 

mempelajari dan mencoba hal-hal baru yang terkait dengan ketrampilan hidupnya dan 

pada akhirnya dapat berprestasi. Pengasuhan dapat di implementasikan dengan fungsi 

pokok keluarga.
33

 Adapun fungsi pokok keluarga menurut Allender: 

 

                                                     
33

Nida, F. L. Kontribusi Muhasabah dalam Mengembangkan Resilensi.Journal Am-Nafs, 2 

(6), 2021 h. 246. 
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a. Affection (afeksi)  

Fungsi affection yang dilakukan keluarga diantaranya adalah dengan menciptakan 

suasana persaudaraan/menjaga perasaan, mengembangkan kehidupan seksual dan 

kebutuhan seksual, serta menambah anggota keluarga baru.Orangtua dapat 

memberikan cinta kasih yang tulus dan rasa kasih sayang kepada anak. 

b. Security and Acceptance (keamanan dan penerimaan) 

Di dalam keluarga, fungsi keamanan dan penerimaan juga dibutuhkan.Secara 

umum usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan mempertahankan kebutuhan fisik, 

dan menerima individu sebagai anggota keluarga.Orangtua dapat menerima anak 

secara utuh dengan tidak mengatakan bahwa anak sebuah “aib” bagi keluarga serta 

memberikan rasa aman kepada anak. 

c. Identity and satisfaction (identitas dan memuaskan)  

Keluarga merupakan suatu media yang dipergunakan untuk mengembangkan diri, 

yaitu mengembangkan peran dan self image, mempertahankan motivasi, dan 

mengidentifikasi tingkat sosial dan kepuasan Aktifitas.Orangtua dapat membantu 

anak dalam mengembangkan dirinya, misalnya mencari dan memfasilitasi minat dan 

bakat anak. 

d. Affiliation and companionship (afiliasi dan pertemanan)  

Fungsi ini dilakukan dengan mengembangkan pola komunikasi dan 

mempertahankan hubungan yang harmonis.Orangtua berusaha untuk membangun 

komunikasi yang baik dengan anak dan menjaga hubungan yang baik antar anggota 

keluarga. 

e. Socialization (sosialisasi)  

Sosialisasi juga salah satu fungsi yang dilakukan dalam keluarga yang tujuannya 

untuk mengenal kultur (nilai dan perilaku) serta sebagai peraturan/pedoman 
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hubungan internal dan eksternal. Pada akhirnya, sosialisasi juga bertujuan untuk 

melepas anggota keluarga.Misalnya saat anak sudah dewasa dan menikah.Orangtua 

dapat memberikan bimbingan sosial kepada anak misalnya mengenalkan anak kepada 

tetangga, teman, masyarakat. 

f. Controls (kontrol)  

Keluarga juga berfungsi sebagai kontrol, yaitu mempertahankan kontrol sosial 

yang ada di keluarga.Selain itu fungsi kontrol dapat diterapkan untuk melakukan 

penempatan dan pembagian kerja anggota keluarga sesuai dengan peran mereka 

masing-masing yang pelaksanaannya dengan menggunakan sumber daya yang 

ada.Orang tua dapat memberikan kontrol kepada anak berupa monitoring secara 

intenif kepada anak.
34

 

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa fungsi pengasuhan orang tua sama saja 

dengan fungsi pokok keluarga, karena pengasuhan anak berkebutuhan khusus 

ditentukan dengan orang tuanya itu sendiri. 

E. Analisis SWOT 

1. Pengertian Analisis SWOT 

Analisis ini didasari pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan 

(Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) yang ada.Analisis 

SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan 

sebuah strategi. Strategi adalah sebuah perencanaan penting yang digunakan untuk 

mencapai suatu tujuan, tujuan tersebut akan mencapai tercapai jika telah dilakukan 

analisis faktor-faktor strategis.
35
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Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan 

peluang, serta waktu yang sama dapat disebut dengan analisis situasi dan kondisi dan 

model analisis yang paling banyak digunakan adalah analisis SWOT.
36

 

2. Faktor-faktor dalam Analisis SWOT 

Dari pengertian tersebut, dapat diambil penjelasan sebagai berikut : 

a. Analisis faktor iternal 

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang menjadi kekuatan dan kelemahan orang tua dalam mendukung perkembangan 

anak berkebutuhan khusus. 

1) Kekuatan (Strenghts) 

Faktor berupa kekuatan yang dimiliki oleh orang tua dalam mendukung 

perkembangan anak berkebutuhan khusus. 

2) Kelemahan (Weakness) 

Faktor yang merugikan bagi orang tua dalam mendukung perkembangan anak 

berkebuttuhan khusus. 

b. Analisis faktor Eksternal  

Analisis faktor eksternal adalah analisis yang beertujuan mengidentifikasi faktor-

faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi orang tua dalam mendukung 

perkembangan anak berkebutuhan khusus 

1.  Peluang (Opportunities) 

Semua faktor yang menjadi peluang orang tua dalam mendukung 

perkembangan anak berkebutuhan khusus 

2. Ancaman (Threats) 

Semua faktor yang mengancam orang tua dalam mendukung perkembangan 

anak berkebutuhan khusus. 
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 Freddy Rangkuti, Analisis SWOT: Teekhnik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 18-19 
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F. Teori tentang Perubahan Sosial 

1. Pengertian Perubahan Sosial  

Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat 

terkait dengan pola pikir, sikap sosial, norma, nila-nilai, dan berbagai pola perilaku 

manusia di dalam masyarakat. Setiap individu atau suatu masyarakat pasti akan 

mengalami perubahan secara terus-menerus. Hal ini terjadi karena setiap individu dan 

anggota kelompok masyarakat memiliki pemikiran dan kemampuan yang terus 

berkembang dari waktu ke waktu. Namun, tingkat perubahan pada suatu kelompok 

masyarakat akan berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Perubahan sosial 

menurut Menurut Para Ahli  

a. Menurut Mac Iver  

Pengertian perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

hubungn sosial (social relation) atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan 

sosial. 

b. William F. Ogburn  

Menurut William F. Ogburn, social change adalah perubahan yang mencalup 

unsur-unsur kebudayaan yang baik material maupun immaterial yang menekankan 

adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayan material terhadap unsur-unsur 

immaterial. Adapun beberapa teori perubahan sosial adalah sebagai berikut:  

1. Teori Evolusi 

Dalam hal ini, teori evolusi masih mengacu pada teori evolusi yang 

dicetuskan oleh Darwin dan dipengaruhi pemikiran Herbert Spencer.Menurut teori 

evolusi, proses perubahan terjadi ecara perlahan dalam waktu yang panjang dan harus 

melalui berbagai tahapn hingga titik perubahan yang diharapkan dapat terwujud. 
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2. Teori Konflik 

Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx dan Ralf Dahrendord.Dalam 

teori konflik disebutkan bahwa suatu perubahan dapat terjadi sebagai akibat adanya 

pertentangan di dalam masyarakat.Pertentangan ini diawali perselisihan antara 

kelompok yang merasa tertindas dengan kelompok penguasa/pemerintah sehingga 

akhirnya menimbulkan perubahan. 

Menurut teori ini, konflik sosial akan selalu berdampingan dengan perubahan 

dan terjadi terus-menerus. Beberapa yang menjadi poin penting dari teori konflik in 

adalah:  

a. Setiap masyarakat akan terus mengalami perubahan.  

b. Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang terjadinya perubahan. 

c. Setiap masyarakat akan berada di pusaran konflik dan ketegangan.  

d. Kestabilan sosial akan dipengaruhi oleh adanya tekanan agar golongan di dalam 

masyarakat. 

3. Teori Fungsional  

Teori ini dicetuskan pertamakali oleh William Ogburn. Menurut teori 

fungsionalis, kecepatan perubahan terjadi tidak sama meskipun unsur-unsur 

masyarakat saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam teori ini dijelaskan bahwa 

perubahan yang terjadi hanya mengambil hal yang baik, bermanfaat, dan 

menguntungkan bagi masyarakat. 

4.Teori Siklus/Siklis  

Arnold Toynbee dan Oswald Spenger adalah tokoh yang mempengaruhi 

munculnya teori siklis. Dalam teori ini disebutkan bahwa perubahan dimasyarakat 
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tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun karena di dalam masyarakat 

terdapat siklus yang harus diikuti Menurut Oswald Spenger, proses perubahan sosial 

terjadi melalui empat tahap seperti proses perkembangan manusia, yaitu tahap anak-

anak, remaja, dewasa dan masa tua. 

2. Ciri-ciri Perubahan Sosial 

a. Dilakukan dengan sengaja Seringkali perubahan yang terjadi di masyarakat 

berlaangsung secara tidak sengaja.Dalam hal ini, social change terjadi jika 

perubahan yang terjadi dilakukan dengan sengaja.Misalnya inovasi kendaraan 

bermotor yang dilakukan produsen sehingga lebih nyaman dan efisien 

penggunaya. 

b. Terjadi di berbagai tempat Social change umumnya terjadi diberbagai tempat, 

mulai dari masyarakat desa hingga kota. Perubahan yang terjadi pda masayarakat 

di desa umumnya cenderung lebih lambat dibendingkan dengan masyarakat di 

kota.  

c. Proses berkelanjutan Social change terjadi secaa terus-menerus sehingga 

masyarakat akan selalu mengalami perubahan, baik dalam waktu cepat ataupun 

lambat. Perubahan terjadi karena manusia adalah makhluk sosial dan selalu 

berpikir secara dinamis dalam kehidupannya.  

d. Sifatnya Imitatif Dalam hal ini, imitatif maksunya adalah adanya ketergantungan 

dan saling mempengruhi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok 

masyarakat lainnya. Contohnya adalah tren fashion dan tren gaya rambut yang 

diikuti oleh masyarakat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

 1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. 

Metode kualitatif dapat diartikan suatu proses pengumplan data dan analisis data yang 

menghasilkan data secara deskriptif melalui pengamatan langsung di tempat tinggal 

setiap informan oleh peneliti itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh Pupu Saeful Rahmat 

dalam jurnal penelitian kualitatif, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif salah satu 

prosedur untuk menghaslkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku 

orang yang diamati untuk mengevaluasi uraian yang mendalam tentang ucapan, 

tulisan dan perilaku dari individu, kelompok dan masyarakat tertentu
1
. 

Dengan menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk memberi 

pemahaman secara mendalam tentang polaa suh orang tua yang mempunyai anak 

berkebutuhan khusus di Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 

2.Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasikan di Desa 

Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sosiologi. Peneliti 

melakukan pendekatan sosiologidan pendekatan kesejahteraan sosial yaitu dimana 

                                                     
1Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, Junal Equilibrium, Vol. 5, No. 9 (Januari-Juni 

2009: 1-8) 
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pola asuh orang tua dalam perkembangan anak berkebutuhan khusus dilihat dari 

sudut pandang sosiologi dan kesejahteraan sosial. 

1. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang dibutuhkan untuk mengetahui 

Pola asuh orang tua dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan. Mengutip 

pandangan Hasan Shadily bahwa pendekatan sosiologi suatu pendekatan yang 

mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar 

manusia yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan maksud 

hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh, serta berubahnya perserikatan-

perserikatan, kepercayaan dan keyakinan. Pendekatan sosiologi dalam suatu 

penelitian sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk membaca gejala sosial yang 

sifatnya kecil, pribadi hingga kepada hal-hal besar.
2
 

2. Pendekatan Kesejahteraan Sosial  

Selain pendekatan sosiologi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

kesejahteraan sosial berupa pendekatan mezzo yang dilakukan terhadap beberapa 

orang, dilakukan dengan menggunakan klien sebagai media intervensi.Pendidikan 

dan penelitian, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam 

meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar 

memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 

C. Sumber Data 

Peneliti ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut : 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan beberapa informan 

yang berkaitan dengan pola asuh orang tua dalam mendukung perkembangan anak 

berkebutuhan khusus di Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 

                                                     
2Hasan Shadly, “Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia”, (Bina Aksara, 2012) h. 1 
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2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran dari berbagai 

referensi yang terkait dengan kajian pola asuh orang tua dalam mendukung 

perkembangan anak berkebutuhan khusus. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas 

: buku-buku, artikel, majalah, kamus dan bahan acuan lannya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti dalam penelitian pola asuh orang 

tua dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus di Desa Cenrana 

Kecamatan Kahu Kabupaten Bone adalah : 

1. Observasi 

Observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian tersebut menggunakan 

observasi partisipasif. Menurut Susan yang dikutip oleh Aenu Rofiq Djaelani dalam 

observasi partisipasif peneliti mengamati apa yang dikerjakan para informan, 

mendengarkan apa yang informan ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas yang 

diteliti
3
.
 

Jadi, observasi partisipasif merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung dan tatap muka dimana 

informan atau peneliti benar-benar berada dalam satu ruangan.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. 

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti yang menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dengan memakai 

                                                     
3e-journal.ikip-veteran. /index.php/pawiyatan/articel/55/64 (Diakses pada tanggal 10 Oktober 

2021) 

http://www.e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan/articel/download/55/64
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kamera untuk memotret dan sebagainya. Hasil penelitian dari obsevasi dan 

wawancara, akan lebih kridibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi.  

3. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keteragan 

lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung orang yang memberikan 

keterangan.Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terbuka (In-Depth 

Interview) dimana untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan serta 

mengetahui jelas keadaan/kondisi informan. 

E. Instrumen Penelitian 

1.  Instrumen Observasi  

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala, fenomena atau objek yang diteliti.Dalam hal ini objek yang diteliti pola asuh 

orang tua terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus. Secara psikologis, 

observasi disebut pula pengamatan yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan alat indra. Penelitian  ini menggunakan observasi 

sistematis yaitu dengan menggunakan observasi sistematis yaitu dengan 

menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.  

Cara ini dilakukan penulis berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan 

penulis dengan objek yang diteliti.Disamping itu pula dalam melakukan observasi 

penulis menggunakan alat pendukung guna mempermudah dan memperlancar 

kegiatan observasi. Adapun alat yang biasa menunjang penulis diantaranya pulpen, 

buku, dan alat perekam guna mempermudah dalam melakukan kegiatan observasi  
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2.  Instrumen Wawancara  

Wawancara atau interview merupakan tehnik pengumpulan data untuk mendapat 

keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung orang yang dapat 

memberi keterangan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan menggunakan rekaman 

atau alat tulis. Dalam pengumpula data, penulis mengadakan wawancaramendalam 

dimulai dari keterangan informan pangkal yang dapat memberikan penelitian 

petunjuk lebih lanjut tentang pola asuh orang tua dalam mendukung perkembangan 

anak berkebutuhan khusus di Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan 

bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam 

penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta 

dilapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses 

penelitian dengan menggunakan tehnik analisis sebagai berikut: 

1.  Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstraan dan transformasi data kasar yag muncul dari catatan-catatan tertulis 

dilapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi data meliputi : meringkas 

data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. 

2.  Penyajian Data  

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, 

grafik, jaringan dan bagan. 
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3. Penarikan Kesimpulan  

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara 

terusmenerus selama berada di lapangan.Dari permulaan pengumpulan data, sampa 

tahap pengelolahan data. 

Kesimpulan “akhir” dari penelitian mungkin tidak tuntas sampai pada penelitian 

pengumpulan data paling akhir,tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan 

catatan lapangan, pengkodeanya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang 

digunakan, percakapan peneliti dan tuntutan-tuntutan pemberi dana tetapi sering kali 

kesimpulan itu telah di rumuskan sebelumnya. 

G. Pengujian Keabsahan Data  

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut. Trianggulasi merupakan usaha mengecek kebenaran data atau 

informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan 

caramengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan 

dan analisis data.  

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara observasi, 

dokumentasi dan wawancara dengan informan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan 

data yang valid dan kecocokan satu sama lain, peneliti menggali kebenaran informasi 

melalui berbagai metode dan sumber pengolahan data. Misalnya, selain melalui 

wawancara dan observasi, peniliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen 

tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan 

gambar atau foto.
4
 

 

 

                                                     
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 250 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis Wilayah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Cenrana, Letak dan Luas Wilayah Desa 

Cenrana merupakan salah satu Desa dalam wilayah Kecamatan Kahu Kabupaten 

Bone.Desa ini memiliki luas wilayah seluas ±8.600 m
2
.Dengan jumlah penduduk 

Desa Cenrana +2.153 jiwa.
5
 

Secaea Geografis Desa Cenrana memiliki batas wilayah sebagai berikut : 

- Sebelah Utara  : Kecamatan Patimpeng 

- Sebelah Selatan  : Desa Hulo 

- Sebelah Timur  : Desa Carima 

- Sebelah Barat  : Desa Cenrana 

Desa Cenrana merupakan salah satu Desa dari 19 (Sembilan Belas) Desa yang 

ada di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Desa Cenrana terdiri atas empat dusun 

yaitu Dusum Cenrana, Dusun Mattirowalie, Dusun Jaramele dan Dusun Samarennu. 

Untuk sampai ke Desa Cenrana ini dapat ditempuh dengan menggunakan  kendaraan 

seperti motor dan  mobil dikarenakan jalan yang menuju ke Desa Cenrana sebagian 

jalan aspal dan sebagian lagi masih jalanan bebatuan atau jalanan yang memakai 

kerikil. Ada beberapa jalan yang menghubungkan anatar satu  dusun  dengan  dusun 

yang lain yang  masih menggunakan bebatuan atau kerikil sehingga sulit bagi 

kendaraan roda 4 untuk masuk. Adanya beberapa dusun yang meliki jalanan yang 

                                                     
5
 Data Profil Dari Kantor Desa Cenrana 
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masih rusak  tentunya menjadi perhatian penting bagi aparat pemerintah di Desa 

Cenrana. 

Secara geografis Desa Cenrana merupakan daerah beriklim sedang dimana di 

Desa Cenrana didominasi oleh area persawahan dan ladang dimana di Desa ini 

terdapat sungai yang cukup besar yang  dikenal dengan nama sungai Cenrana dan 

sebagian lahan di Desa Cenrana digunakan sebagai pemukiman masyarakat, sarana 

sosial seperti sekolah, masjid, puskesmas, pasar dan kebun. Iklim yang dimiliki Desa 

Cenrana yaitu penghujan dan kemarau, hal tersebut sangat berpengaruh  terhadap 

penghasilan masyarakat disana yang sebagian besar bertani. 

2. Keadaan Penduduk 

Data pada buku profil Desa Cenrana pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 

penduduk Desa Cenrana berjumlah + 2.153 jiwa dengan perincian sebagai berikut: 

Table 1.1. Jumlah Penduduk Desa Panciro Diperinci Menurut 

        Dusun 

No. Nama Dusun 
Jenis Kelamin 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1. Cenrana 263 277 540 

2. Mattirowalie 288 284 572 

3. Jaramele 231 256 487 

4. Samarennu 261 293 554 

 Jumlah  1.043 1.110 2.153 

 Sumber : Kantor Desa Cenrana 
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 Dengan melihat tabel diatas maka dapat diketahui jumlah penduduk Desa 

Cenrana pada tahun 2020 menunjukkan yaitu 2.153 jiwa yang terdiri dari 1.043 laki-

laki dan 1.110 perempuan yang tersebar pada empat dusun yang ada di Desa Cenrana. 

Di Dusun Cenrana jumlah laki-laki adalah 263 sementara perempuan adalah 277 

sehingga jumlahnya yaitu 540 jiwa.Di Dusun Mattirowalie jumlah laki-laki yaitu 288 

sementara perempuan yaitu 284 sehingga jumlahnya 572 jiwa.Di Dusun Jaramele 

jumlah laki-laki adalah 231 sementara perempuan adalah 256 sehingga jumlahnya 

487 jiwa.Di Dusun Samarennu jumlah laki-laki yaitu 261 sementara perempuan yaitu 

293 sehingga jumlahnya 554 jiwa. 

3. Tingkat dan Fasilitas Pendidikan 

 Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan 

pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan dan pengetahuan. 

Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. 

 Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru, 

Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan 

kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat 

mempertajam sistematika piker atau pola individu, selain itu mudah menerima 

informasi yang lebih maju.  

 Desa Cenrana yang berpenduduk 2.153 jiwa memiliki tingkat pendidikan 

yang bervariasi.Mulai dari SD sampai dengan tamat perguruan tinggi. Di bawah imi 

menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga di Desa Cenrana : 
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Tabel 1.3. Tingkat Pendidikan Formal Pendidikan Desa Panciro 

No. Mata Pencaharian Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Sarjana  

Diploma  

SLTA atau sederajat  

SLTP atau sederajat  

SD atau sederajat  

Tidak Sekolah/tidak tamat SD 

68 orang 

55 orang 

397 orang 

467 orang 

657 orang 

509 orang 

Sumber : Kantor Desa Cenrana 

 Dengan melihat tabel diatas maka dapat diketahui penduduk Desa Cenrana 

yang berpenduduk  2.153 jiwa memiliki  tingkat pendidikan yang  bervariasi mulai 

dari  tamat SD sampai tamat perguruan  tinggi. Masyarakat yang tidak sekolah 

ataupun  tidak  tamat  SD berjumlah  509 orang, masyarakat yang tamat SD 657 

orang,  masyarakat yang  tamat  SLTP  467 orang, masyarakat  yang  tamat SLTA  

397 orang, masyarakat yang tamat Diploma 55 orang, masyarakat yang  tamat  

sarjana 68 orang.
6
 

                                                     
6
 Data Profil Desa Cenrana 
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 Minimnya tingkat pendidikan penduduk Desa Cenrana disebabkan karena 

faktor ekonomi orang tua yang tidak mampu membayar uang pendidikan anak ke 

jenjang yang lebih tinggi selain itu minimnya kesadaran orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya dan lebih memilih bertani.Adapun  potensi Desa Cenrana 

yang bersifat Sarana dan Prasarana adalah Sebagai berikut : 

1. Masjid    =  4 Unit 

2. Musholah   =  3 Unit 

3. Posyandu    =  1 Unit 

                       Potensi Desa di Bidang Pendidikan adalah Sebagai berikut : 

1. Taman Kanak-kanak  = 3 Unit 

2. Sekolah Dasar    = 1 Unit
7
 

4. Mata Pencaharian Penduduk 

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Cenrana dapat teridentifikasi 

ke dalam beberapa bidang nata pencaharian, seperti : petani, buruh tani, 

PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang,wiraswasta, pensiunan, buruh 

bangunan/tukang dan peternak. Jumlah oenduduk berdasarkan mata pencaharian 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

 

 

                                                     
7
 Data Profil Desa Cenrana 
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Tabel 1.2. Mata Pencaharian Desa Cenrana 

 

No. Mata Pencaharian Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11. 

Petani 

Peternak 

Pedagang 

PNS 

TNI/POLRI 

Karyawan 

Pensiunan 

Tukang Batu 

Tukang Kayu 

Penjahit 

Lain-lain 

1.776 orang 

100 orang 

13 orang 

15 orang 

3 orang 

2 orang 

2 orang 

30 orang 

5 orang 

7 orang 

200 orang 

 Sumber : kantor Desa Cenrana 

 Dengan melihat tabel diatas maka dapat diketahui penduduk bekerja sebagai 

petani berjumlah 1.776 orang, yang bekerja sebagai peternak berjumlah 100 orang, 

pedagangberjumlah  13 orang, PNS berjumlah 15 orang, TNI/POLRI berjumlah  3 

orang, karyawan berjumlah 2 orang, pensiunan berjumlah 2 orang , tukang batu 
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berjumlah 30 orang, tukang  kayu berjumlah  5 orang , penjahit berjumlah  7 orang 

dan lain-lain berjumlah 200 orang. 

 Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Desa 

Cenrana memiliki alternatif pekerjaaan selain sector buruh tani dan tidak 

bekerja.Setidaknya karena kondisi lahan pertanian mereka sangat tergantung dengan 

curah hujan alami.Disisi lain, air irigasi yang ada tidak dapat mencukupi untuk 

kebutuhan lahan pertanian di Desa Cenrana secara keseluruhan terutama ketika 

musim kemarau. Sehingga merekapun  dituntut untuk mencari alternative pekerjaan 

lain. 

 Adapun beberapa potensi serta komoditas yang dimiliki oleh Desa Cenrana 

sebagai berikut : 

1. Pertanian           : Padi, jagung, kacang tanah 

2. Peternakan : Sapi, Ayam
8
 

B. Bentuk pengasuhan orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus di Desa 

Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 

 Bentuk pengasuhan orang tua terhadap anak yang berkebutuhan khusus lebih 

mengarah kepola pengasuhan.Pola asuh berpengaruh terhadap perkembangan anak 

terlebih dengan orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus .Pola asuh orang 

tua adalah suatu metode disiplin yang diterapkan orang tua terhadap anaknya dan cara 

mendidik anak yang merupakan suatu kewajiban dari setiap orang tua dalam usaha 

membentuk pribadi anak. 

Orangtua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing 

anak. Cara dan pola tersebut tentu akan berbeda antara satu keluarga dengan keluarga 

                                                     
8
 Data Profil Desa Cenrana 
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yang lainnya. Dalam kegiatan memberikan pengasuhan ini, orangtua akan 

memberikan perhatian, peraturan, disiplin, hadiah dan hukuman, serta tanggapan 

terhadap keinginan anaknya. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orangtua selalu dilihat, 

dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak 

sadar akan diresapi kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya. 

Berdasarkan  hasil  wawacara  mendalam, ditemukan adanya berbagai pola asuh 

yang diterapkan oleh orang tua terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus di 

Desa Cenrana. Yang dimana setiap orang tua memiliki pola asuh tersendiri untuk 

mendukung perkembangan anaknya, dalam penerapan pola asuh yang diberikan 

orang tua kepada anak adalah pola asuh yang biasa saja yang selayaknya orang tua 

normal yang memberikan pola asuh untuk anaknya. Sebab pada dasarnya orang tua 

yang berbeda mempunyai sumber daya yang interperatif yang berbeda, berdasarkan 

kebutuhan yang berbeda peneliti akan menempatkan informan sesuai dengan apa 

yang dikemukakan. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada  

lima narasumber orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Adapun bentuk 

pengasuhan yang diberikan oleh beberapa orang tua yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus yang diarahkan pada pola asuh sebagai berikut. 

Sebagai orang tua tentunya menginginkan yang terbaik untuk anaknya 

sehingga orang tua memberikan pengasuhan yang terbaikuntuk anaknya terutama 

pola asuh yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus karena ABK (Anak 

Berkebutuhan Khusus) berbeda dengan anak normal pada umumnya. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan pada 5 keluarga (Ibu) yang memliki anak 

berkebutuhan khusus di Desa Cenrana ada berbagai jenis pola asuh sesuai dengan 
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pola asuh menurut Bumrid yang dikutip dalam Dariyo (2004:97) yang digunakan 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Pola Asuh Permisif 

Pola asuh ini memperlihatkan bahwa orang tua cenderung memberikan banyak 

kebebasan kepada anaknya dan kurang memberikan kontrol. Orang tua banyak 

bersikap membiarkan apa saja yang dilakukan anak. Orang tua kurang memberikan 

bimbingan dan arahan kepada anak. Anak dibiarkan berbuat sesuka hatinya untuk 

melakukan apa saja yang mereka inginkan. Orang tua tidak peduli apakah anaknya 

melakukan hal-hal yang positif atau negatif, yang penting hubungan antara anak dan 

orang tua baik-baik saja, dalam arti tidak terjadi konflik dan tidak ada masalah 

diantara keduanya. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Nikmah (55) yang memiliki 

anak berkebutuhan khusus (Agus)  yakni : 

 

“ Ibu Nikmah (55) mengatakan bahwa anaknya ini sangat susah diatur dan 

selalu ingin keluar rumah jadi dia dan suaminya selalu mengunci pintu 

meskipun begitu jika anaknya tetap ingin keluar anaknya keluarlewat jendela, 

selain itu Ibu Hikmah juga mengatakan bahwa anaknya ini selalu turun ke air 

got dan memasukkan barang-barang yang ada di luar rumah ke dalam kamarnya 

dan apabila di tegur atau dinasehati anak ini akan mengamuk jadi ibu hikmah 

dan suami membebaskan  dan membiarkan serta mengikuti kemauan anak 

sampai anaknya lelah sendiri yang penting anaknya ini tidak mengamuk dan 

marah-marah jadi sampai sekarang Ibu Nikmah dan suami sudah terbiasa 

dengan anaknya jika anaknya keluar rumah Ibu Nikmah dan suami tidak marah 

lagi karena sudah tebiasa”.
9
 

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Ibu Nikmah dam 

memberikan pengasuhan untuk anaknya menggunakan pola asuh permisif karena 

                                                     
9
Ibu Nikmah (55) orang tua anak berkebutuhan khusus, wawancara, Desa Cenrana 

Kabupaten Bone, 9 Agustus 2022. 
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memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan apa saja yang dia inginkan dan 

kurang memberikan bimbingan dan arahan kepada anak. 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan  anak tersebut memang sulit untuk 

dinasehati tidak ingin mendengarkan perkataan orang tuanya dan selalu ingin keluar 

rumah, selain itu orang tua dirumah itu membebaskan apa yang anaknya ingin 

lakukan, pada saat ingin keluar rumah dibiarkan dan kurang memperhatian apa yang 

dilakukan oleh anak dikarenakan anak tersebut jika dilarang akan mengamuk dan 

marah. Jadi orang tua hanya membebaskan karena tidak ingin anaknya marah. 

Selain Ibu Nikmah peneliti juga mewawancarai narasumber lain yaitu Ibu Sutra 

(54) yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus (Aisyah) di Desa Cenrana. 

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Sutra yakni : 

 

“Ibu Sutra (54) mengatakan anaknya ini sering melakukan hal sesukanya saja 

dan tidak mau mendengarkan nasihat dan tidak suka dilarang dan apabila ada 

sesuatu yang diinginkan dia harus mendapatkannya karena apabila tidak dia 

akan menangis, selain itu apabila di marahi dan dinasehati dengan suara agak 

besar dia menangis dan sudah tidak ingin bicara lagi. Jadi Ibu Sutra juga merasa 

kewalahan apabila anaknya ini  menangis sehingga dia membebaskan saja 

anaknya jika ingin melakukan sesuatu dan sudah tidak melarangnya”.
10

 

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pola asuh yang 

digunakan oleh Ibu Sutra yaitu Permisisf  karena membebaskan anaknya dikarenakan 

anaknya memilki perasaan yang sensitif apabila dilarang melakukan hal yang ia 

senangi. 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan saat berada di rumah narasumber 

anak lebih suka bermain diluar rumah dan apabila ditegur dan di minta untuk masuk 

rumah wajahnya sedih dan ingin menangis oleh karena itu ibu sutra hanya 
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membebaskan apa yang ingin dilakukan anak karena anak ini jika di larang oleh 

ibunya dia merasa sedih karena anak tersebut memiliki perasaan yang sensitif. 

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dilapangan pada pengasuh 

mengenai pola asuh permisif bahwasanya pengasuh yang menerapkan pola asuh ini 

bersikap santai, kurang memberikan pengawasan dalam mendidik anak sehingga anak 

kurang pengawasan dari orang tua, tanpa adanya aturan yang harus dipatuhi anak, 

meskipun ada hanya sekedarnya saja. Bisa dibilang pola asuh ini akan berdampak 

negative bagi anak apabila terus dilakukan. Dari hasil wawancara penulis, orang tua 

yang menerapkan pola asih permisif pada anak bisa mempengaruhi hubungan antara 

orang tua denngan dikarenakan anak merasa kurang kasih sayang dari pengasuh 

mereka, pengasuh hanya memfasilitasi apa kebutuhan anak saja tetapi tidak 

memperhatikan tumbuh kembang baik dari fisik maupun lingkungan sosialnya. 

b.  Pola asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis ini orang tua memberikan kebebabasan yang disertai 

bimbingan kepada anak. Orang tua banyak memberi masukan-masukan dan arahan 

terhadap apa saja yang dilakukan oleh anak. Pola asuh ini menempatkan musyawarah 

sebagai cara dalam memecakan berbagai persoalan anak, mendukung dengan penuh 

kesadaran, dan berkomunikasi dengan baik. Seperti wawancara peneliti dengan Ibu  

Nuraini (41) yang memiliki anak berkebutuhan khusus (Muhammad Fatir), yakni : 

 

“Ibu Nuraini menuturkan bahwa cara dia mengasuh anaknya dengan 

membebaskan anaknya ingin melakukan apa saja selagi hal yang dilakukannya 

bersifat postif, selalu memperhatikan kegiatan yang dilakukan anaknya setiap 

saat dan memberikan nasihat-nasihat yang baik dan dengan cara yang baik 

pula,tidak pernah memarahi anaknya dikarenakan anak juga selalu nurut. Ibu 

Nuraini juga mengatakan bahwa saat ini anaknya masih selalu meminum obat 

dari dokter danada beberapa makanan dan minuman yang tidak disarankan 

untuk dikonsumsi oleh anak, ibu Nuraini juga selalu memenuhi apa yang 
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diinginkan anaknya selagi masih bersifat positif, Selain itu tidak pernah 

mengekang dan mengharuskan anak bersikap seperti apa yang dia mau yang 

terpenting anak terus sehat dan senang sudah cukup bagi Ibu Nuraini ”.
11

 

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pola asuh yang 

digunakan oleh Ibu Nuraini yaitu pola asuh Demokratis karena dia membebaskan 

anak untuk melakukan kegiatannya sendiri selagi itu bersifat positif tetapi tetap selalu 

mengawasi dan menjagannya agar orang tua tetap mengetahui perkembangan 

anaknya. 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ketika ingin masuk ke rumah 

informan, anak berkebutuhan khusus sudah ada di depan pintu dan terlihat sangat 

senang ketika diberikan sesuatu berupa cemilan, selain itu orang tua selalu 

memberikan dan melakukan apa yang anak inginkan, meskipun anak tersebut tidak 

fasih dalam berbicara (Tunawicara) akan tetapi orang tua mengerti apa yang 

diinginkan oleh anak tersebut. Anak ini lebih dekat dengan ibunya dibandingkan 

dengan ayahnya karena sebagian besar waktunya ia habiskan dengan ibunya 

dibanding dengan ayahnya karena ayahnya bekerja. 

Adapaun hasil wawancara dengan informanlain yaitu Ibu Vivin (24) yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus (Fajrian), yakni:  

“ Vivin (24) mengatakan bahwa cara pengasuhan yang diberikan kepada 

anaknya tidak berbeda dengan ibu-ibu yang memiliki anak yang normal seperti 

jika anaknya minta makan, minum, mainan maka dia kasih anaknya ingin 

melakukan apapun dibiarkan tetapi selalu diawasi dan di nasehati apabila anak 

ini melakukan hal yang berbahaya contohnya jika anak ingin bermain hp 

diberikan tetapi diawasi tidak boleh bermain hp terlalu lama, Ibu vivin juga 

mengatakan bahwa anaknya tidak pernah nakal dan membantah apabila ada 

nasihat yang diberikan, anaknya juga sudah melakukan berbagai macam 

pengobatan baik terapi maupun pengobatan alternative. Ibu Vivin juga 
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mengatakan bahwa ia tidak mau meninggalkan anaknya di kamar sendiri terlalu 

lama jika tidak ada orang lain yang menjaganya”.
12

 

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Ibu Vivin 

memberikan pola asuh demokratis kepada anaknya dengan membebaskan yang ingin 

dia lakukan tetapi selalu berada dibelakang ankanya untuk mengawasi dan tidak ingin 

meninggalkan anak sendiri apabila tidak ada yang menjaganya. 

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti pada saaat berada di rumah 

informan,anak berkebutuhan khusus tersebut kurang melakukan interaksi dengan 

peneliti dikarenakan kondisinya yang tidak memungkinkan, anak hanya berbaring 

saja karena tidak bisa berjalan. Selain itu pada saat wawancara orang tua (ibu) anak 

berkebutuhan khusus terlihat sedih saat menceritakan keadaan anaknya, dia berharap 

anaknya bisa sembuh dan seperti anak-anak pada umumnya. 

c.    Pola Asuh Otoriter  

        Dalam pola asuh ini orang tua menerapkan seperangkat peraturan kepada anak 

secera ketat dan sepihak, cendrung menggunakan pendekatan yang bersifat 

mengekang, menonjolkan wibawa, menghendaki ketaatan mutlak.Anak harus tunduk 

dan patuh terhadap kemauan orangtua.Adapun yang dilakukan oleh anak ditentukan 

oleh orangtua. Anak tidak mempunyai pilihan dalam melakukan kegiatan yang ia 

inginkan, karna sudah ditentukan oleh orang tua. 

 Seperti wawancara peneliti dengan responden Ibu Murafia (40) yang memiliki 

anak berkebutuhan khusus (Farsal), yakni : 

“Ibu Murafia (40) mengatakan bahwa cara dia mengasuh anaknya yaitu harus 

mengikuti semua yang Ibu Murafia katakan seperti harus makan dijam yang 

telah ditentukan, kalau pagi harus makan bubur, siang dan malam nasi dan 

harus makan dengan sayur. Ibu Murafia juga mengatakan bahwa anaknyapaling 
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lambat tidur jam 9 malam dia tidak membiarkan anaknya begadang karena 

takut anaknya sakit. Jika anak ingin membeli sesuatu Ibu Murafia melarangnya 

untuk keluar sendiri harus ditemani oleh kakaknya”.
13

 

 Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat berada di rumah 

informan, anak berkebutuhan khusus tersebut terlihat bingung pada saat peneliti 

datang dia tidak ingin lepas dari ibunya, selain itu orang tua anak berkebutuhan 

khusus mengatakan bahwa anaknya memang takut jika melihat orang baru 

dikarenakan anak tersebut jarang keluar rumah dan jika keluar rumah harus ada yang 

menemani.  

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pola asuh 

yang digunakan oleh Ibu Murafia yaitu pola asuh otoriter dimana kegiatan yang 

dilakukan oleh anak harus sesuai aturannya atau dengan kata lain mengekang. 

Sehingga anak tidalk bebas untuk melakukan hal yang ia sukai. 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh demokratis adalah 

pola asuh yang paling efektif dan paling baik digunakan oleh orang tua yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus, ini didasarkan atas hasil analisa data yang 

diperoleh dari observasi dan wawancara. Para orang tua di Desa Cenrana sangatlah 

mengerti akan kondisi anaknya, jadi mereka dalam mengasuh tidak hanya menjadi 

contoh melainkan senantiasa mendampingi kegiatan yang dilakukan anak, sehingga 

anakdapat mendengarkan nasihat yang diberikan dengan baik serta patuh terhadap 

peraturan yang dibuat oleh orang tua dan orang tua berharap anak berkebutuhan 

khusus bisa hidup lebih mandiri tanpa merasa ada kekurangan. 

                                                     
13

 Ibu Murafia (40) orang tua anak berkebutuhan khusus, wawancara, Desa Cenrana 

Kabupaten Bone 9 Agustus 2022 



74 
 

 
 

C. Fa ktor Pendukung dan  Penghambat Orang Tua dalam Mendukung 

Perkembangan Anak Berkebutuhan  Khusus di Desa Cenrana Kecamatan 

Kahu Kabupaten Bone 

Didalam keluarga tentunya orang tua mempunyai peran yang sangat penting 

dalam mendukung perkembangan anaknya agar anak bisa tumbuh dengan baik. 

Orang tua diharapkan bisa memberikan yang terbaik  untuk anaknya terutama untuk 

anak berkebutuhan khusus. Pertumbuhan dan perkembangan anak ditentukan oleh 

bagaimana cara orang tua dalam merawat anak tersebut. Orangtua wajib 

mendampingi anak, mengasuh anak, dan memberikan hak-hak yang seharusnya 

mereka miliki. Dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus tentunya 

memiliki faktor pendukung dan penghambat yang dialami orang tua, adapun beberapa 

faktor pendukung dan penghambatnya yaitu : 

1. Faktor Pendukung Orang Tua dalam Mendukung Pekembangan 

Anak Berkebutuhan Khusus 

Faktor pendukung sangatlah beperan penting untuk orang tua dalam 

mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus.Setiap orang tua tentunya 

mengharapkan yang terbaik untuk anaknya, khususnya anak yang berkebutuhan 

khusus dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.Untuk mewujudkan keinginan 

tersebut tentunya orang tua harus mempunyai faktor pendorong dalam mendukung 

perkembangan anaknya. Adapun beberapa faktor pendukung orang tua dalam 

mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus menurut Allender yaitu : 

a. Afecction (afeksi) 

 Pada fungsi ini dilihat bagaimana kedekatan orang tua terhadap Anak 

Berkebutuhsn Khusus.  Berikut hasil wawancara dengan informan Ibu Nuraini (41) 

yang memiliki anak berkebutuhan khusus (Muhammad Fatir), yakni : 
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“Kalau anak ini sudah jelas lebih dekat dengan saya, dari dulu sampai sekarang 

semuanya dia cerita dengan saya.Dengan kondisinya yang seperti ini mulai dari 

tidur, makan, minum semuanya dengan saya.Anak ini selalu cerita apapun 

dengan saya dibanding dengan bapak dan kakaknya. Mungkin anak ini merasa 

paling nyaman dengan saya karena sejak kecil hingga sekarang kebanyakan 

waktunya dengan saya karena bapaknya kan kerja dan kakaknya sekolah jadi 

dirumah itu kami hanya berdua.”
14

 

 Berdasarkan hasil observasi peneliti, peneliti menemukan bahwa memang Anak 

Berkebutuhan Khusus lebih dekat dengan ibu nya, dia lebih senang mengajak ibunya 

untuk berbicara dan melakukan sesuatu dengan ibunya dan semua aktivitas sehari-

harinya dibantu oleh ibunya.Dengan begitu dapat memudahkan ibunya dalam 

mengawasi dan mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus dikarenakan 

anak tersebut lebih dekat dengannya dan anak ingin selalu bersama ibunya. 

b. Security and acceptant (keamanan dan penerimaan) 

 Pada fungsi ini melihat bagaimana orang tua dalam memberikan rasa aman dan 

penerimaannya terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. Berikut hasil wawancara yang 

dilakukan dengan informan Ibu Vivin (24) yang memiliki anak berkebutuhan khusus 

(Fajrian), yakni : 

“Kalau dibilang penjagaaan ketat iya karena lihatah kondisinya makan harus 

disuapin, saya selalu mengawasi dan kami juga masih memberikan larangan-

larangan kepada anak, terus saya juga biasa meminta bantuan kepada keluarga 

lain untuk mengawasi anak saya apabila saya tidak dirumah,  kalau sekarang 

melihat kondisi anak saya sehat makan lancar jadi tidak ada alasan untuk tidak 

menerima keadaan anak saya ini kalau saya memikirkan bahwa dia masih hidup 

sampai sekarang saja saya sudah sangat bersyukur, walaupun dengan kondisinya 

yang sekarang. Saya sudah bisa menerima namaya juga cobaan tidak ada yang 

tau. Sembuh dia nanti kalau akan sembuh, bukannya saya pasrah tapi mau 

bagaimana lagi tetapi kalau melihat zaman dulu sejak dari kandungan saya sudah 

merasa anak ini akan sehat sempurna, akan tetapi setelah lahir dia mengalami 

demam terus menerus, selalu kami bawa berobat baik itu ke dokter maupun 

pengobatan alternative akan tetapi belum sembuh-sembuh. Saya sekarang tidak 
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ada lagi alasan untuk tidak menerima kondisi anak saya ini melihat dia sudah 

beranjak besar walaupun tidak seperti anak lainnya”.
15

 

 Berdasarkan hasil observasi peneliti terlihat bahwa pada aspek keamanan orang 

tua Anak Berkebutuhan Khusus sudah menjaga anak mereka dengan baik atas 

bantuan keluarga, selain itu menurut hasil wawancara yang telah dilakukan orang tua 

anak berkebutuhan khusus sejauh ini sudah bisa menerima kondisi anak tersebut dan 

tidak berhenti untuk melakukan pengobatan agar anaknya bisa sembuh. Dengan 

begitu orang tua anak berkebutuhan khusus tersebut dapat  mendukung 

perkembangan anaknya  karena sudah menerima keadaan anaknya walaupun anaknya 

berbeda dengan anak pada umumnya. 

c. Identity and satisfaction (Identifikasi dan memuaskan) 

 Pada fungsi ini melihat bagaimana orang tua dalam memumbuhkan rasa percaya 

diri, memberikan motivasi dan harapan orang tua terhadap anak berkebtuhan khusus. 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan Ibu Nikmah (55) 

yang memiliki anak berkebutuhan khusus (Agus), yakni : 

“Untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak ini saya sering memberikannya 

pengarahan dan motivasi, sering saya ajak bercerita bahwa dia bisa setara dengan 

teman-temannya yang lain tidak pernah membiarkan anak saya merasa patah 

semangat dan merasa bahwa dia tidak dibutuhkan. Seperti kami selalu bilang 

kepadanya untuk terus semangat, kami juga mengatakan dia itu masih bisa 

sembuh.Dan harapan saya untuk anak saya itu semoga dia bisa seperti anak-anak 

pada umumnya yang normal.”
16

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa orang 

tua anak berkebutuhan khusus untuk mendukung anak tersebut selalu memberikan 

arahan dan motivasi agar anak tersebut tidak merasa putus asa dan agar anak selalu 
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merasa percaya diri ada masalah dalam menumbuhkan rasa percaya diri dan 

pemberian motivasi dan selalu ada harapan untuk dia sembuh ..Untuk menumbuhkan 

rasa percaya diri anak memang harus sering diberikan arahan-arahan dan 

motivasiagar anak tersebut tidak merasa sendiri dan merasa berkecil hati dengan 

keadaannya ynag sekrang. 

d. Affiliation dan companionship (afiliasi dan pertemanan) 

 Pada aspek ini melihat bagaimana orang tua dalam membangun hubungan 

komunikasi dan juga hubungan keluarga anak bekebutuan khusus dalam keluarga. 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan IbuSutra (54) yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus (Aisyah), yakni : 

”Kalau dengan kakak kadungnya baik, tapi yang namanya saudara kandung pasti 

sering beratem kecil layaknya anak pada umunya jadi saya biarkan saja selagi 

tidak saling memukul, kalau hubungan didalam keluarga juga baik-baik saja, 

akan tetapi kalau didalam keluarga besar maksudnya disini keluarga sampai ke 

Nenek-neneknya anak ini kurang mau begaul kecuali dengan  sepupu-sepupu 

yang seusianya,  anak ini sangat bersemangat apabila saya katakana bahwa ingin 

pergi ke acara keluarga mungkin karena merasa banyak teman apabila ke acara 

keluarga jadi dia suka.”
17

 

 Berdasarkan hasil observasi peneliti terlihat komunikasi keluarga dengan Anak 

Berkebutuhan Khusus cukup baik meskipun anak sering berantem kecil dengan 

kakaknya tetapi itu juga sudah termasuk interaksi dalam perkembangan anak, 

hubungan anak dengan keluarga lainnya cukup baik seperti dengan sepupu seusianya. 

Dengan begitu orang tua bisa membantu anak dalam membangun komunikasi dengan 

orang sekitar dimulai dengan orang terdekatnya dulu agar anak nantinya mudah untuk 

membangun hubungan dengan orang lain.  
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e. Socialization (Sosialisasi) 

 Pada fungsi ini melihat bagaimana cara orang tua dalam mendukung Anak 

Berkebutuhan Khusus di lingkungan pertemanan dan masyarakat. Berikut hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan Ibu Murafia (40) yang memiliki 

anak berkebutuhan khusus (Farsal), yakni : 

“Kalau masalah berteman sebenarnya tidak pernah memebri batasan pada anak 

saya mau berteman dengan siapa saja, malah saya berfikir bahwa jika anak saya 

ini banyak teman jiwa sosial makin berkembang.Saya juga mengatakan bahwa 

tidak boleh memilih-milih teman dan membeda-bedakan teman saya selalu 

ajarkan.Cara mengenalkan anak di masyarakat kadang kami ajak ke pesta di 

lorong sini atau ada acara di tetangga saya juga ajak agar dia bisa melihat orang 

banyak jadi tidaak takut melihat orang ramai.Tapi kadang kami tidak tega untuk 

bawak dia keluar kasihan dengan kondisinya dan juga anak tersebut belum 

nyaman ketemu dengan banyak orang dengan kondisinya yang seperti itu”
18

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti Anak Berkebutuhan 

Khusus di lingkungan pertemanan dan masyarakat bahwa orang tua tidak membatasi 

pertemanan anak  yang terpenting dalam lingkup pertemanan yang baik. Dengan 

begitu jiwa sosial anak tersebut bisa berkembang dan lebih baik apabila memiliki 

teman yang banyak. 

a. Faktor Penghambat Orang Tua dalam Mendukung Pekembangan 

Anak Berkebutuhan Khusus 

Pada keluarga yang memilki anak berkebutuhan khusus, masih ditemukan 

beberapa keluarga yang mengalami kesulitan dalam mendidik dan membimbing 

anak-anaknya, terutama dalam mengembangkan kemampuan diri pada anak 

berkebutuhan khusus.Kesulitan tersebut menjadi faktor penghambat orang tua dalam 

mendukung perkembangan anaknya, Selain faktor pendukung terdapat juga faktor 
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penghambat orang tua dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan 

khusus.Adapun beberapa faktor penghambat orang tua yaitu : 

a. Tidak adanya SLB (Sekolah Luar Biasa) di lingkungan sekitar 

 Pendidikan sebagai salah satu elemen penting dalam memabangun peradaban 

manusia.Terlebih lagi pada zaman ini, kualitas manusia sangat diperhitungkan, agar 

mampu bersaing dengan masyarakat lokal maupun masyarakat global.Kesempatan 

untuk bisa mengenyam pendidikan sepatutnya terbuka lebar tanpa adanya 

diskriminasi kelompok maupun individu, termasuk pada Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK).ABK merupakan anak yang memiliki keterbatasan atau bahkan keluarbiasaan 

mental dan emosional, maupun sosial. Hal ini tentu tidak dapat digunakan sebagai 

alasan bagi ABK untuk tidak mendapatkan pendidikan seperti siswa lain. Sementara 

itu, terkait masalah pendidikan pemerintah telah menyediakan fasilitas khusus untuk 

ABK, salah satunya adalah Sekolah Luar Biasa (SLB).SLB merupakan sekolah yang 

diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat mengakses 

pendidikan.Siswa SLB diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang 

secara khusus telah dirancang guna membantu mencapai potensi maksimal yang 

dimiliki.  

 Setiap anak yang lahir berhak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah 

berstandar baik tanpa terkecuali Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).Penyelenggaraan 

pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak dengan disabilitas lebih 

banyak dilakukan disatuan pendidikan khusus atau SLB.Padahal tidak semua daerah 

memiliki SLB contohnya saja di Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 

yang tidak memiliki SLB untuk mendukung pendidikan bagi anak Berkebutuhan 



80 
 

 
 

Khusus. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Nuraini (41) yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus (Muhammad Fatir), yakni: 

“Kalau berbicara tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus, disini tidak ada 

sekolah khusus untuk anak seperti anak saya, yang ada hanya sekolah biasa tapi 

saya tidak ingin memasukkan anak saya ke sekolah bukan berarti saya tidak ingin 

anak saya mendapatkan pendidikann akan tetapi sudah pasti anak saya akan 

susah untuk belajar dan perlu pengajaran khusus jika anak sepeti ini. Saya sering 

mengajarinya bersosialisasi akan tetapi itu akan beda apabila memang dibimbing 

langsung oleh yang berpengalaman dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. 

Saya sangat berharap anak saya juga bisa mendapatkan pendidikan sebagaimana 

mestinya agar mendukung perkembangan anak saya dengan baik.”
19

 

 Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa orang tua anak 

berkebutuhan khusus sangat ingin anaknya juga mendapatkan pendidikan layaknya 

anak pada umumnya, akan tetapi di lingkungan sekitar tempat ia tinggal tidak 

terdapat Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memang diperuntukkan untuk anak 

berkebutuhan khusus. 

 Adapun hasil wawancara dengan informan lain yaitu Ibu Murafia (40) yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus (Farsal), yakni : 

  
 “Disini tidak ada sekolah yang  khusus untuk anak berkebutuhan khusus karena 

disini kampung pelosok jadi tidak ada sekolah seperti itu kalaupun ada mungkin 

jauh, kalau sekolah biasa ada tapi tidak mungkin saya masukkan anak saya disitu 

karena lihat saja keadaannya, tidak fasih dalam berbicara dan sering mengamuk 

apabila keinginannya tidak diikuti bagaimana bisa diterima di sekolah jadi anak 

saya hanya mendapatkan pengajaran yang seadanya saja dari saya, tetapi jika ada 

sekolah yang memang khusus untuk anak seperti anak saya saya ingin 

memasukkan anak saya supaya dia juga mempuyai pendidikan dan pengalaman 

bersekolah.”
20

 

 

                                                     
19

 Ibu Nuraini (41) orang tua anak berkebutuhan khusus, Wawancara, Desa Cenrana 

Kabupaten Bone, 9 Agustus 2022 
20

 Ibu Murafia (40) orang tua anak berkebutuhan khusus, Wawancara, Desa Cenrana 

Kabupaten Bone, 9 Agustus 2022 
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 Berdasarka pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak ada 

Sekolah Luar Biasa di Desa Cenrana karena merupakan kampung dan tidak terlalu 

mendapatkan perhatian khusus seperti pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, 

selain itu orang tua anak berkebutuhan khusus sangat ingin anaknya mendapatkan 

pendidikan dan pengalaman agar dapat memabantu perkembangan anak. 

b. Kesibukan orang tua 

 Setiap orang tentunya mempunyai kesibukan tersendiri terlebih lagi orang tua. 

Tentunya semua orang tua ingin selalu mengawai dan selalu ingin melihat 

perkembangan anaknya akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang tua 

terutama orang tua anak berkebutuhan khusus dimana orang tua tersebut juga 

mempunyai hal lain yang ingin dilakukan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vivin (24) yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus (Fajrian) yakni : 

 “Kalau dibilang ingin selalu bersama anak ya ingin sekali tapi apa boleh buat 

saya juga punya hal lain yang harus dilakukan apalagi saya bekerja sebagai 

penjual kue dimana saya harus mengantarkan pesanan kue orang jadi mau tidak 

mau anak saya minta tolong kepada nenek atau keluarga lain untuk menjaga anak 

saya selama saya tidak dirumah selain itu saya juga biasa berjualan di pasar dari 

pagi hingga siang karena untuk membantu suami  cari uang jadi anak saya bisa 

dibilang ketemu saya dari sore saja sampai malam, karena dia belum bangun saya 

sudah ke pasar atau sudah mengantar pesanan, kadang juga sedih karena tidak 

bisa 24 jam bersama anak.”
21

 

 Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kesibukan orang tua 

juga menjadi faktor penghambat dalam mendukung perkembangan anak 

berkebutuhan khusus dikarenaka orang tua kurang menghabiskan waktunya bersama 

                                                     
21

 Ibu Vivin (24) orang tua anak berkebutuhan khusus, Wawancara, Desa Cenrana Kabupaten 

Bone, 9 Agustus 2022 
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dengan anak dan kurang memberikan didikan, pengawasa dan pengajaran dengan 

anak agar anak bisa tumbuh dengan baik. 

c. Anak yang susah diatur 

 Secara umum anak yang sulit diatur kadang bukan berarti mereka ingin melawan 

apa istilah orangtua. Mereka mungkin hanya tidak mengerti kenapa orang tua 

melarangnya berbuat demikian. Setiap orangtua memiliki gayaberkomunikasi dengan 

anak-anaknya ada yang bersikap agresif, pasif, lembut, tegas, dan lainnya. Namun 

tanpa disadari, metode interaksi orangtua dengan anak akan memengaruhi 

kemampuan dan kemauan anak untuk mendengarkan apa kata orangtua, yang 

tercermin dari cara anak berbicara kepada ayah-ibunya hal ini juga berlaku untuk 

orang tua dana anak berkebutuhan khusus. 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nikmah (55) yang memiliki anak 

berkebutuhan Khusu (Agus), yakni : 

  “Anak saya dengan keadaannya yang seperti ini itu susah diataur dan tidak 

ingin mendengarkan apa yang saya katakan, contohnya saja kalau dia ingin 

keluar rumah disaat hujan dia pasti keluar meskipun saya sudah melarang 

akan tetapi kalau dilarang dia mengamuk dan memukul saya jadi dia keluar 

meskipun hujan selain itu jika saya ingin mengajaknya berbicara untuk 

menasehatinya dia tidak mau dia lari masuk ke kamarnya, jadi sangat susah 

untuk melarangnya melakukan hal yang buruk.”
22

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa 

faktor penghambat dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus yaitu 

berasal dari diri anak itu sendiri yang dimana anak ini susaah untuk diatur dan tidak 

ingin mendengarkan arahan dari orang tuanya. 

                                                     
22

 Ibu Nikmah (55) orang tua anak berkebutuhan khusus, Wawancara, Desa Cenrana 

Kabupaten Bone, 9 Agustus 2022 

https://hellosehat.com/parenting/anak-6-sampai-9-tahun/perkembangan-anak/pentingnya-komunikasi-dengan-anak/
https://hellosehat.com/parenting/anak-6-sampai-9-tahun/perkembangan-anak/pentingnya-komunikasi-dengan-anak/
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 Adapun hasil wawancara dengan informan lain yaitu Ibu Sutra (54) yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus (Aisyah), yakni : 

  “Kalau anak ini kita tegur jika melakukan salah mukanya langsung berubah 

jadi sedih dan tidak ingin bicara lagi atau sudah ngambek istilahnya, setelah 

ditegur matanya langsung berkaca-kaca, perasaan dia ini sangat sensitif jadi 

akibatnya itu dia tidak ingin mendengar dan tidak ingin diatur dia ingin 

melakukan hal yang dia mau saja tanpa teguran  jadi bagaimana kita ingin 

memberikan arahan yang baik kalau dia seperti itu.”
23

 

 Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa orang tua anak 

berkebutuhan khusus tersebut merasa susah untuk memerikan pengarahan yang baik 

untuk anaknya dikarenakan anaknya memiliki perasaan yang sensitif apabila ditegur 

atau dilarang sehingga menyebabkan anak ini tidak mau diatur oleh orang, Jadi orang 

tua juga kewalahan apabila anak tidak mau mendengar arahannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
23

 Ibu Sutra (54) orang tua anak berkebutuhan khusus, Wawancara, Desa Cenrana Kabupaten 

Bone, 9 Agustus 2022 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya 

maka dapat diberikan kesimpulkan sebagai berikut:  

2. Ada 5 jenis pola yakni pola asuh otoriter, demokratis, permisif, situasional 

dan laisess fire.  Pola asuh yang paling banyak digunakan oleh orang tua yaitu pola 

asuh demokratis dimana pola asuh ini merupakan jenis pola asuh yang paling efektif 

dan paling baik digunakan oleh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus 

karena dalam pola asuh ini orang tua memberikan kebebasan serta bimbingan pada 

anak, memberikan kebebasan yang terarah kepada anaknya dan segala tindakan yang 

dilakukan anak masih dalam awasan orang tua. 

3. Faktor pendukung orang tua dalam mendukung perkembangan anak 

berkebutuhan khusus dengan adanya Affection (afeksi), Security and acceptent 

(keamanan dan peneriman), dentity and satisfaction (identitas dan memuaskan), 

Affiliation and companionship (afiliasi dan pertemanan), Socialization (sosialisai). 

Sehingga orang tua bisa dengan mudah mengawasi, mendidik dan mengembangkan 

kemampuan anak berkebutuhan khusus. Selain itu faktor penghambat yang dialami 

orang tua dalam mendukung perkembangan anak seperti tidak adanya sekolah khusus 

untuk anak berkebutuhan khusus (SLB), faktor kesibukan orang tua sehingga kurang 

memperhatikan perkembangan anak dan kurang melakukan interaksi dengan anak 

serta faktor yang berasal dari diri anak tersebut seperti anak yang susah diatur yang 

mengakibatkan orang tua sulit untuk memberikan pengarahan yang baik untuk anak. 

Berbagai  faktor penghambat yang dihadapi orang tua tersebut, disamping 

84 
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dipengaruhi oleh keadaan ekonomi keluarga, juga dipengaruhi oleh minimnya 

pengetahuan dan pemahaman orang tua terhadap ABK, baik pengasuhan maupun 

penangannya. 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan diatas dapat diusulkan saran yang 

diharap dapat bermanfaat bagi penelitian yang akan datang.  

1. Bagi orang tua, sebaiknya orang tua selalu memberikan bimbingan dan 

pengasuhan yang baik sesuai dengan kondisi anak serta bantuan kepada anak dan 

memberikan kesempatan untuk mengembangkan pengembangan dirinya dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari. Orang tua seharusnya melihat potensi apa yang 

dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus tersebut dan membantu dalam mendukung 

perkembangannya.  

2. Bagi pemerintah Desa Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone untuk 

lebih memperhatikan kondisi anak berkebutuhan khusus seperti  menyediakan 

fasilitas pendidikan atau lembaga khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), 

sertamemiliki program- program khusus serta penyuluhan ke masing- masing orang 

tua terhadap pendidikan dan penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.  
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PEDOMAN WAWANCARA ORANG TUA ANAK BERKEBUTUHAN 

KHUSUS 

 

Tujuan wawancara untuk mengetahui bagaimana bentuk pengasuhan orang 

tua serta faktor pendukung dan penghambat orang tu dalam mendukung 

perkembangan anak berkebutuhan khusus di Desa Cenrana 

1. Siapa nama ibu ? 

2. Berapa umur ibu ? 

3. Siapa nama anak ibu? 

4. Kebutuhan khusus seperti apa yang diderita anak anda? 

5. Bagaimana cara anda mengasuh, mendidik, memberikan perhatian dan 

memberikan kasih sayang terhadap anak anda dalam kehidupan sehari-hari? 

6. Menurut anda apa saja faktor pendukung dalam mendukung perkembangan 

anak anda ? 

7. Apa faktor penghambat atau kesulitan yang ibu rasakan dalam mendukung 

perkembangan anak anda? 

8. Bagaimana jika anak  anda meminta sesuatu yang ia inginkan, apa yang anda 

lakukan? 

9. Bagaimana sikap anda (bapak atau ibu) jika anak berperilaku tidak sesuai 

dengan keinginan orang tua? 

10. Apakah anda sering memberikan aturan terhadap anak? 

11. Kapan anda menyadari bahwa anak anda berbeda dengan anak pada 

umumnya? 

12. Sebagai orang tua seperti apa harapan anda terhadap anak anda kedepannya 
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DAFTAR INFORMAN  

NO NAMA PEKERJAAN UMUR 

1 NIKMAH PEKEBUN 55 TAHUN 

2 SUTRA IBU RUMAH TANGGA 54 TAHUN 

3 NURAINI IBU RUMAH TANGGA 41 TAHUN 

4 VIVIN PENJUAL KUE 24 TAHUN 

5 MURAFIA IBU RUMAH TANGGA 40 TAHUN 
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Wawancara  dengan orang tua anak berkebutuhan khusus Ibu Nikmah 

 

Wawancara dengan orang tua anak berkebutuhan khusus Ibu Sutra 
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Wawancara  dengan orang tua anak berkebutuhan khusus Ibu Nuraini 

 

Wawancara  dengan orang tua anak berkebutuhan khusus Ibu Vivin 
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Wawancara  dengan orang tua anak berkebutuhan khusus Ibu Murafia 
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