
 

 
 

HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA DENGAN KEMANDIRIAN ANAK  
USIA 5 - 6 TAHUN DI DESA PACCELLEKANG KECAMATAN 

PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA 

  

Skripsi 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana dalam Bidang Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh : 

 NURUL REZKY  
NIM: 20900117040 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2023 
 
 



 

i 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Nurul Rezky  

NIM   : 20900117040 

Tempat/Tgl Lahir : Sungguminasa, 06 Semptember 1999 

Jurusan/Prodi  : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Fakultas  : Tarbiyah Dan Keguruan 

Judul : Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kemandirian 

Anak Usia 5-6 Tahun Di Desa Paccellekang Kec. 

Pattallassang Kab. Gowa  

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa 

skripsi ini adalah tiruan, duplikat, plagiat atau dibuat dan disusun oleh orang lain 

secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal 

demi hukum. 
  

Gowa,     Januari 2023 
Peneliti, 

 

  

        Nurul Rezky  
   NIM 20900117040 
 



 

ii 
 

 
  



 

 
 

KATA PENGANTAR 
 

 الرّحِيم الرّحْمَنِِ اّللَِِ بسِْمِِ

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senantiasa melimpahkan berkat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul, “ Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan 

Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun di Desa Paccellekang Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa”, sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan 

di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

UIN Alauddin Makassar. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada 

baginda Rasulullah Muhammad saw sebagai uswatun hasanah, yang telah 

berjuang untuk menyempurnakan akhlak manusia di atas bumi.  

Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada kedua orangtua 

tercinta. H. Abd. Kahar dan Hj. Sumiati serta Saudara saya, untuk cinta, 

dukungan, kesabaran, perhatian, bimbingan dan doanya yang tidak henti-hentinya 

diberikan kepada penulis. Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar dan para Wakil Rektor I, II dan III.  

2. Dr. H. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddn Makassar, Dr. M.Shabir U, M.Ag., Selaku Wakil 

Dekan Bidang Akademik, Dr. M. Rusdi T., M.Ag., Selaku Wakil Dekan 

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ilyas, M.Pd., M.Si., 

Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, yang telah membina penulis 

selama proses penyelesaian studi.  

3. Dr. Ulfiani Rahman. S.Ag., M.Si., dan Wahyuni Ismail, M.Si., Ph.D., 

Selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

UIN Alauddin Makassar, yang telah memberikan petunjuk dan arahannya 

selama penyelesaian studi. 



 

iii 
 

4. Dr. Besse Marjani Alwi., M.Ag., dan Ahmad Afiif, S.Ag., M.Si., selaku 

Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, dan 

pengetahuan baru dalam penyusunan skripsi ini, serta membimbing 

penulis sampai tahap penyelesaian. 

5. Dr. Andi Halimah, M.Pd., dan Wahyuni Ismail, M.Si., Ph.D., selaku 

dewan Penguji I dan II, yang telah memberikan banyak masukan, saran 

dan kritikan untuk perbaikan skripsi ini. 

6. Bapak dan ibu dosen yang telah mengajarkan kami ilmu yang bermanfaat 

sekaligus menjadi orang tua kami selama kuliah di UIN Alauddin 

Makassar. 

7. Kepada para Aparat Desa, Orang tua dan Anak di Desa Paccellekang, yang 

telah memberikan izin, saran dan memberikan bantuannya dalam 

kelancaran penelitian.  

8. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Angkatan 2017 tanpa terkecuali dan Sahabat-sahabat saya, yang telah 

membantu dan memberikan pengalaman dan kenangan yang tidak dapat 

terlupakan kepada penulis selama mengemban pendidikan di UIN 

Alauddin Makassar. 

 

   Gowa,  Januari 2023 
                                                                                            Penyusun   

 

 

                                                                          Nurul Rezky  
                          NIM 20900117040 

 



 

iv 
 

DAFTAR ISI 

KEASLIAN SKRIPSI ...........................................................................................i 
KATA PENGANTAR............................................................................................ii 
DAFTAR ISI .........................................................................................................iv 
DAFTAR TABEL ..........................................................................................................vi 
ABSTRAK ........................................................................................................... vii 
BAB I: PENDAHULUAN..................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah.......................................................................................... 1 
B. Rumusan Masalah ................................................................................................... 7 
C. Tujuan Penelitian .................................................................................................... 7 
D. Manfaat  Penelitian ................................................................................................. 7 
1. Manfaat Teoretis ............................................................................................ 8 
2. Manfaat Praktis .............................................................................................. 8 

BAB II: KAJIAN PUSTAKA ...............................................................................9 
A. Kajian Teori ............................................................................................................ 9 
1. Pengertian Pola Asuh Orang Tua .................................................................. 9 
2. Macam-macam Pola Asuh Orang Tua .....................................................................11 
a. Pola Asuh Demokratis ................................................................................. 11 
b. Pola Asuh Permisif ...................................................................................... 14 
c. Pola asuh otoriter ......................................................................................... 16 

B.  Kemandirian Anak Usia Dini ........................................................................ 21 
1. Pengertian Kemandirian ...............................................................................21 
2. Aspek Kemandirian ......................................................................................23 
3. Ciri-ciri Kemandirian ...................................................................................23 
4. Indikator Kemandirian ..................................................................................25 
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian .........................................29 

C. Penelitian yang Relevan .................................................................................32 
D. Kerangka Pikir ...............................................................................................33 
E. Hipotesis Penelitian ........................................................................................33 

BAB III: METODE PENELITIAN ...................................................................35 
A. Jenis dan Desain Penelitian ............................................................................35 

1. Jenis Penelitian ............................................................................................ 35 
2. Desain Penelitian ......................................................................................... 35 
3. Lokasi Penelitian ..........................................................................................36 
4. Populasi dan Sampel ....................................................................................36 
5. Variabel Penelitian .......................................................................................36 
B. Definisi Operasional Variabel  ....................................................................36 
a. Pola asuh orang tua ...................................................................................... 37 
b. Kemandirian anak usia 5-6 tahun ................................................................ 38 
D.  Instrumen Penelitian...... ............................................................................39 
E.  Instrumen Pola Asuh Orang Tua .................................................................39 



v 
  

 

F. Instrumen Kemandirian Anak ......................................................................42 
G. Uji Validitas dan Relianilitas ......................................................................44 
H. Teknik Analisis Data ...................................................................................45 
H. Uji Validitas dan Reliabilitas .......................................................................44 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................... 50 
A. Hasil Penelitian ............................................................................................50 

1. Deskripsi Responden .............................................................................. 50 
2. Deskripsi Variabel Penelitian ................................................................. 53 
3.  Uji Validitas dan Reliabilitas ................................................................. 62 
4.   Uji Korelasi .....................................................................................................64 

C. Pembahasan ...........................................................................................................63 
1. Pola Asuh Orang tua pada anak usia (5-6 tahun) di desa paccellekang 

kecamatan pattallassang kabupaten gowa ...................................................63 
2. Tingkat Kemandirian Pada Anak Usia (5-6 Tahun) di Desa Paccellekang 

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa................................................. 68 
3. Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Tingkat Kemandirian Anak Usia (5-

6 Tahun) di Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa
 .................................................................................................................69 

BAB V ................................................................................................................... 73 
PENUTUP ............................................................................................................ 73 
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 75 
LAMPIRAN .....................................................................................................................77 
 

  



 

vi 
 

DAFTAR TABEL 

 
TABEL 3. 1 KISI-KISI INSTRUMEN POLA ASUH ORANG TUA ...................................... 40 
TABEL 3. 2 KISI-KISI INSTRUMEN KEMANDIRIAN ANAK ........................................... 42 
TABEL 3. 3KATEGORI KECENDERUNGAN ................................................................. 46 
 

TABEL 4. 1 DISTRIBUSI KARAKTERISTIK ORANG TUA .............................................. 50 
TABEL 4. 2 TABEL SAMPEL DAN PERSENTASE.......................................................... 52 
TABEL 4. 3 FREKUENSI DAN PRESENTASE UMUR RESPONDEN .................................. 52 
TABEL 4. 4 STATISTIK POLA ASUH OTORITER .......................................................... 55 
TABEL 4.5 DISTRIBUSI KATEGORISASI VARIABEL POLA ASUH ORANG TUA OTORITER

 ................................................................................................................... 56 
TABEL 4. 6 STATISTIK POLA ASUH DEMOKRASI ....................................................... 57 
TABEL 4.7 DISTRIBUSI KATEGORISASI VARIABEL POLA ASUH ORANG TUA DEMOKRASI

 ................................................................................................................... 58 
TABEL 4. 8 STATISTIK POLA ASUH PERMISIF ............................................................ 58 
TABEL 4.9  DISTRIBUSI KATEGORISASI VARIABEL POLA ASUH ORANG TUA PERMISIF 59 
TABEL 4. 10  DISTRIBUSI KATEGORI POLA ASUH DOMINAN ..................................... 60 
TABEL 4. 11 STATISTIK KEMANDIRIAN ANAK .......................................................... 61 
TABEL 4. 12  DISTRIBUSI KATEGORISASI VARIABEL KEMANDIRIAN ANAK ............... 62 
TABEL 4. 13  UJI REABILITAS POLA ASUH ................................................................ 63 
TABEL 4. 14  UJI REABILITAS KEMANDIRIAN ........................................................... 63 
TABEL 4. 15  UJI KORELASI ..................................................................................... 64 
 



 

vii 
 

ABSTRAK 
Nama  : Nurul Rezky 
Nim  : 20900117040 
Jurusan : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 
Judul  : Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kemandirian Anak  
                        Usia 5-6 Tahun di Desa Paccellekang Kec. Pattallassang Kab.  
                        Gowa 

Kemandirian adalah suatu kemampuan individu untuk mengatur dirinya 
sendiri dan tidak tergantung kepada orangtua. Tumbuh kembangnya kepribadian 
anak terutama kemandirian dipengaruhi oleh pola asuh orangtua yang diterapkan 
dalam keluarga. Pola asuh yang tepat akan meningkatkan kemandirian anak 
begitupun sebaliknya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan pola asuh orang tua dengan kemandirian anak di Desa Paccellekang 
Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini berjumlah 30 orang tua dan 30 anak usia 5-6 tahun, teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh berjumlah 
30 orang tua . Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner pola asuh orang 
tua dan kemandirian anak. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik 
analisis deskriptif dan inferensial. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa pola asuh demokrasi (67%) , pola 
asuh permisif dan pola asuh otoriter (50%) dengan tingkat kemandirian  anak 
kategori sedang (53%). Hasil analisa Chi Square diperoleh ρ value = 0,000 <α = 
0,05 artinya ada hubungan pola asuh orang tua dan tingkat kemandirian anak pada 
usia 5-6 tahun di Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa 
dengan keeratan hubungan 0, 792 yang artinya keeratan hubungan dikategori kuat. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan pola asuh orang tua 
dengan kemandirian anak usia 5-6 tahun di Desa Paccellekang Kecamatan 
Pattallassang Kabupaten Gowa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang- Undang Nomor  20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini 
adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 
dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

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

yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal (Maimunah 

Hasan, 2011: 15).  

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu satuan pendidikan yang 

diperuntukkan bagi anak nol sampai enam tahun. Hal tersebut merupakan upaya 

strategis untuk menyiapkan generasi bangsa yang berkualitas dalam rangka 

memasuki era globalisasi yang penuh dengan berbagai tantangan. Kesuksesan 

masa depan hanya dapat diciptakan dengan mempersiapkan generasi sekarang ini, 

salah satu upaya ke arah tersebut adalah PAUD yang terpadu dan berorientasi 

masa depan (Mulyasa, 2018:89). Pola asuh orang tua sangatlah mempengaruhi 

kepribadian dan tingkah laku suatu anak. Orang tua memilih pola asuh



 
 

 
 

berdasarkan asumsi mereka bahwa apa yang mereka berikan kepada anak-anak 

mereka adalah yang terbaik bagi anak mereka kedepannya.   

Menurut Fadlillah (2012: 19), anak usia dini ialah kelompok anak yang 

berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, yaitu 

pola pertumbuhan dan perkembangan (koordinasi motorik halus dan kasar), 

inteligensi (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual), 

sosial emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa, dan komunikasi yang 

khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Masa anak usia dini adalah masa keemasan serta masa yang kritis dalam 

tahapan kehidupan, yang akan menentukan perkembangan lebih lanjut Saputri 

(2016:3). Usia dini adalah saat berharga untuk perkembangan kecerdasan dan 

potensi anak serta pembentukan tingkah lakunya agar ia bisa bersosialisasi di 

dalam lingkungannya yang baik. Menurut Putri dkk (2018:49) masa anak usia dini 

adalah fase kehidupan yang berbeda dengan karakteristik yang khas, baik secara 

psikis, fisik, sosial, dan moral, pada saat ini anak menjalani tumbuh kembang 

secara fleksibel dan berkesinambungan. 

Anak adalah anugerah dari Allah yang dititipkan kepada orang tua. Orang 

tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengasuh dan mendidik anak 

agar menjadi penurus yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negara. Menurut 

Harjaningrum (2007:2), anak merupakan aset yang sangat berharga bagi setiap 

orang tua. Orang tua tentu menginginkan anak tumbuh dan berkembang dengan 

sangat baik, mendapatkan pendidikan yang dapat mengembangkan potensi bakat 

dan keterampilan yang dimilikinya secara maksimal. Orang tua juga 

menginginkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan akhlak, moral, dan budi 

pekerti yang baik, sehingga si anak dapat menjadi anggota masyarakat yang 

produktif dan bermanfaat bagi keluarga serta lingkungan masyarakat di mana ia 
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tinggal. Tujuan utama setiap orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-

anaknya secara umum adalah untuk mempersiapkan si anak agar dapat menjadi 

manusia dawasa yang mandiri dan produktif serta berakhlak dan budi pekerti 

tinggi. 

Mengenali dan memahami tumbuh kembang anak bagi orang tua adalah 

sangat penting artinya demi menjaga dan mempertahankan perkembangan dan 

pertumbuhan anak agar bisa tumbuh cerdas, sehat, dan kuat serta mendapatkan 

banyak pengalaman dan keterampilan dalam hidupnya. Hal ini sangat penting 

agar sang anak bisa berhasil dalam kehidupannya kelak baik dalam karier, studi 

maupun dalam hidup bermasyarakat. Tumbuh kembang anak akan menjadi 

sebuah keharusan bagi orang tua agar bisa mempersiapkan anak dalam meniti 

jalan kehidupannya nanti, sehingga anak bisa menghadapi kehidupannya dengan 

baik dan terarah kepada hal-hal yang positif (Zaviera, 2008: 1). Pola asuh yang 

baik dapat mempengaruhi kemandirian berpikir anak seperti bagaimana menjalin 

interaksi dengan orang lain dan mengendalikan emosi mereka ketika berinteraksi 

dengan orang lain . 

Pola asuh orang tua dalam keluarga adalah sebuah frase yang menghimpun 

empat unsur penting yaitu pola asuh, orang tua dan keluarga. (Syaiful Bahri, 

2014:50). Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia,  untuk pola berarti corak, model, system, cara kerja, 

bentuk (Struktur) yang tetap. Pola diberi arti sebuah bentuk atau struktur yang 

tetap, maka hal ini semakna dengan istilah “kebiasaan” sedangkan Asuh yang 

berarti mengasuh, satu bentuk kerja yang bermakna (1) menjaga (merawat dan 

mendidik) anak kecil; (2) membimbing (membantu , melatih dan sebagainya) 

supaya dapat berdiri sendiri; (3) memimpin (mengepalai, menyelenggarakan) 

suatu badan kelembagaan. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tridonanto, 2014: 4) pola berarti 

corak, model, sistem, cara kerja, bentuk atau struktur yang tetap. Kata asuh 

memilki arti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing 

(membantu, melatih dan sebagainya) dan memimpin (mengepalai dan 

menyelenggarakan) satu badan atau lembaga.Pola asuh dalam pandangan 

(Gunarsa, 2014: 4) sebagai gambaran nyang dipakai orang tua untuk mengasuh 

(merawat, menjaga,mendidik anak). Kementrian pendidikan dan kebudayaan 

(2016: 3) pola asuh adalah proses interaksi antara orang tua dan anak dalam 

mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual sejak 

anak dalam kandungan sampai dewasa. 

Pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter 

anak khusunya dalam hal kemandirian. Keluarga biasanya memiliki pola asuh 

terhadap anaknya yang berbeda-beda. Pola asuh juga berpengaruh terhadap 

keberhasilan keluarga dalam mendidik nilai-nilai agama, sosial, dan norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat. Kemandirian pada anak berawal dari keluarga 

serta dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Keluarga orang tualah yang berperan 

dalam mengasuh, membimbing dan membantu mengarahkan anak untuk menjadi 

mandiri. 

Kemandirian merupakan upaya yang dimaksudkan untuk melatih anak 

dalam memecahkan masalahnya (Yuliani,2013:95). Menurut Hayati (2017:137) 

pengembangan kemandirian adalah suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu 

sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Sejalan dengan pendapat Menurut 

Wibowo (2012:72) menyatakan bahwa pengembangan kemandirian merupakan 

sikap dan perilaku mandiri dalam mengerjakan tugas – tugasnya dan tidak 

tergantung pada orang lain. Orang-orang yang berperan penting dalam menumbuh 

kembangkan kemandirian anak adalah pola asuh orang tua atau keluarga, 
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lingkungan sosial, dan teman sebaya (sesama anak). Orang tua ingin mendidik 

anaknya dengan baik supaya anak bisa mandiri dan bertanggung jawab atas segala 

perbuatannya. 

Yaswinda (2013:15) menjelaskan bahwa kemandirian adalah nilai inti dari 

pendidikan dan kemandirian akan melahirkan anak untuk memiliki rasa percaya 

diri dan motivasi intrinsik yang tinggi, serta kemampuan untuk bertanggung 

jawab atas apa yang dilakukan dalam pengembangan tanpa membebani orang lain. 

Menurut Rantina (2015: 184) pengembangan kemandirian adalah kemampuan 

sosial, emosi, maupun intelektual serta bertanggung jawab terhadap apa yang 

dilakukannya. Menurut Sari (2016:5) tujuan pengembangan kemandirian salah 

satu hal yang harus dilakukan adalah memotifasi karena sangat penting diberikan 

pada anak agar mereka menjadi anak yang mandiri. 

Menurut Susanto (2012:26) ciri-ciri kemandirian anak usia dini adalah 

sebagai berikut: Memiliki kepercayaan kepada diri sendiri, memiliki motivasi 

intrinsik yang tinggi, mampu dan berani menentukan pilihannya sendiri, kreatif 

dan inovatif, bertanggung jawab menerima konsekuensi yang menyertai 

pilihannya, mampu menyusaikan diri dengan lingkungannya dan tidak bergantung 

kepada orang lain. Orang tua juga sangat berperan penting dan sangat 

mempengaruhi dalam membantu perkembangan anak meraka, misalnya dalam 

pola asuh orang tua mereka memberikan yang terbaik dalam mendidik anak 

mereka. 

Pada observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 januari 

sampai 8 januari 2021 di Desa Paccellekang masing-masing berlatar belakang 

keluarga yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari keluarga pegawai negeri sipil, 

swasta, petani, ibu rumah tangga (IRT), pedagang, dan sebagainya. Dari berbagai 

latar belakang keluarga yang berbeda tersebut telah membentuk pola asuh orang 
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tua yang berbeda-beda didalam keluarga. Dengan penelitian ini, peniliti melihat 

secara kenyataan di lapangan bahwa kemampuan anak antara yang satu dengan 

yang lainnya berbeda-beda. 

Peneliti mengamati kegiatan yang di lakukan di salah satu sekolah yag ada 

di Desa Paccellekang oleh guru dan anak. Terlihat dalam lingkungan sekolah guru 

sudah mengajarkan anak untuk mandiri seperti meminta anak untuk makan 

sendiri, meminta anak merapikan mainan sendiri, meminta anak membuang 

sampah sendiri. Tetapi masih ada sebagian yang kurang mandiri dalam melakukan 

kegiatan tersebut. berdasarkan hasil wawancara pada salah satu orang tua anak 

yang terlihat mandiri mereka mengatakan bahwa dirumah anak diajarkan untuk 

makan dan minum sendiri dengan menggunakan tangan kanan, memakai baju dan 

memakai celana sendiri, memakai sepatu dan menghormati yang lebih tua, 

berterimakasih apabila ada yang memberi dan menolong kita dan mengajarkan 

buntuk membuang sampah pada tempatnya. 

 Untuk orang tua anak yang kurang mandiri mengatakan bahwa mereka 

jarang melibatkan anak dalam kegiatan ringan yang ada dirumah, mereka selalu 

memaikan sepatu anak, memakaikan anak baju, menyuapi dan hampir seluruh 

kegiatan yang seharusnya bisa di lakukan oleh anak di lakukan oleh orang tua.  

Dalam pembentukan kemandirian anak, pola asuh orang tua sangat 

berperan penting dimana sebagian waktu anak dihabiskan pada lingkungan 

keluarga (rumah). Berdasarkan permasalahan di atas menjadi pendorong utama 

untuk melakukan penelitian tentang ’’Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan 

Kemandirian Anak Usia 5 – 6 Tahun di Desa Paccellekang Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pengamatan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana Pola Asuh Orangtua di Desa Paccellekang Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana Kemandirian Anak di Desa Paccellekang Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Kemandirian Anak di 

Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui Pola Asuh Orangtua di Desa Paccellekang Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa. 

2. Mengetahui Kemandirian Anak di Desa Paccellekang Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa. 

3. Mengetahui Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Kemandirian Anak di 

Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. 

D. Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam upaya membahas masalah hubungan pola 

asuh orang tua dengan kemandirian anak usia 5 – 6 tahun di Desa Paccellekang 

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Masalah pola asuh orang tua sangat 

penting untuk diteliti karena berkaitan erat dengan perkembangan anak. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoretis maupun prktis 

sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoretis 

 Hasil penelitian diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang pendidikan anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

a Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dan memberikan kesadaran orang tua serta 

memberikan ilmu pengetahuan tentang memberikan stimulasi yang tepat akan 

membantu mengembangkan kemandirian anak sejak dini. 

b. Bagi Anak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para 

orang tua agar orang tua dapat membentuk kepribadian anak mereka secara 

maksimal di usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai usia anak. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian dan bahan 

pertimbangan bagi peneliti yang akan mengkaji tentang pola asuh orang tua dan 

kemandirian anak. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Menurut Maimunah Hasan (2011:21), pengasuhan berasal dari kata “asuh” 

yang artinya, pemimpin pengelola pembimbing. Pengasuh adalah orang yang 

melakukan tuhas membimbing,memimpin, atau mengelola. Pengasuhan yang 

dimaksud dini adalah pengasuhan anak. Mengasuh anak adalah mendidik dan 

memelihara anak, seperti mengurus makanannya, minumnya, pakaiannya, dan 

keberhasilannya dalam periode yang pertama sampai dewasa. Pengertian tersebut 

dapat dipahami bahwa pengasuhan anak yang dimaksud adalah kepemimpinan 

dan bimbingan yang dilakukan terhadap anak yang berkaitan dengan kepentingan 

hidupnya. 

Morrison (2016:335) pengasuhan anak adalah pengasuhan dan pendidikan 

anak-anak diluar rumah secara komperhensif untuk melengkapi pengasuhan dan 

pendidikan anak yang diterima dari keluarganya. Program-program pengasuhan 

anak ditujukan untuk memenuhi beragam kebutuhan. 

Pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang 

tua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan kegiatan 

pengasuhan. Kegiatan pengasuhan ini orang tua akan memberikan perhatian, 

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

anaknya. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru 

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

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

perlu memperhatikan keunikan anak, anak memiliki kekhasan sifat-sifat yang 
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berbeda dari satu anak ke anak yang lain. Pada kasus tertentu, orang tua dapat 

menerapkan beberapa pola asuh secara bergantian untuk menghadapi anak 

(BKKBN, 2013: 35). 

Pola asuh dalam pandangan Gunarsa (Tridonanto, 2014: 4) sebagai 

gambaran nyang dipakai orang tua untuk mengasuh (merawat, menjaga, mendidik 

anak).Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2016: 3) pola asuh adalah proses 

interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, 

sosial, intelektual, dan spiritual sejak anak dalam kandungan sampai dewasa.  

Orang tua diharapkan dapat memilih pola asuh yang tepat dan ideal bagi 

anak, yang bertujuan mengoptimalkan perkembangan anak dan yang paling utama 

pola asuh yang diterapkan bertujuan menanamkan nilai-nilai agama pada anak, 

sehingga dapat mencegah dan menghindari segala bentuk dan perilaku 

menyimpang pada anak dikemudian hari. Betapa besarnya tanggungjawab orang 

tua dihadapan Allah SWT terhadap pendidikan anak. Tentang perkara ini Allah 

berfirman: 

ٰٓايَُّهاَ مَنىُْا الَّذِيْنََ ي  ا ا  قىُْدُهاَ ناَرًا وَاهَْليِْكُمَْ انَْفسَُكُمَْ قىُْٰٓ  وَالْحِجَارَةَُ النَّاسَُ وَّ

ى ِكَة َ عَليَْهاَ
ََ يعَْصُىْنََ لََّّ شِدَادَ  غِلََظ َ مَل ٰۤ  يؤُْمَزُوْنََ مَا وَيفَْعَلىُْنََ امََزَهمَُْ مَآَٰ اّلل 

Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan”.(At-Tahrim: 6). 

Pola asuh orang tua adalah suatu keseluruhan interaksi orang tua dan anak, 

dimana orang tua yang memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah 

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

tua agar anak bisa mandiri, tumbuh serta berkembang secara sehat dan optimal, 
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memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat, dan berorientasi untuk sukses 

(Tridonanto, 2014:5).  

Papalia dkk (2008:459) menyatakan bahwa orang tua dari anak yang 

berprestasi menciptakan lingkungan untuk belajar. Mereka menyediakan tempat 

untuk belajar dan untuk menyimpan buku serta berbagai peralatan, mereka 

menentukan waktu makan, tidur dan pekerjaan rumah mereka mmemonitor 

seberapa banyak acara televisi yang ditonton anak mereka dan apa yang dilakukan 

anak mereka setelah sekolah, dan mereka menunjukan ketertarikan kepada hidup 

anak mereka dengan berbincang bincang tentang sekolah dan terlibat dalam 

aktivitas sekolah. Usia si anak semakin bertambah, tanggung jawab memeriksa 

telah dilakukannya pekerjaan rumah beralih dari orang tua kepada anak. 

Uraian diatas disimpulkan bahwa pola asuh adalah suatu proses interaksi 

orang tua dengan anak, orang tua yang mengembangkan semua aspek 

perkembangan anak sejak dini karena orang tua merupakan lingkungan pertama 

dan utama bagi anak. 

2. Macam-Macam  Pola Asuh 

a. Pola Asuh Demokratis  

Baumrind (Santrock, 2002: 257) menjelaskan bahwa pola asuh demokratis 

mendorong anak-anak agar mandiri tetapi masih menetapkan batas-batas dan 

pengendalian atas tindakan-tindakan mereka. Musyawarah verbal yang ekstensif 

dimungkinkan dan orang tua memperlihatkan kehangatan serta kasih sayang 

kepada anak. Pengasuhan yang otoritatif diasosiasikan dengan kompetensi sosial 

anak. Orang tua yang demokratis, bersikap hangat pada anak dan sayang pada 

anak namun tidak segan-segan mengharapkan tingkah laku yang baik, tegas dalam 

menetapkan aturan di rumah, dan memberikan batasan-batasan (BKKBN, 2013: 

29). 
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Menurut Nini Subini(Asmani, 2012:55) orang tua mempuyai bermacam-

macam pola asuh yaitu, pola asuh demokratis adalah pola asuh yang 

memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan 

mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari 

tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap 

realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang 

melampaui anak. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak 

untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada anak 

bersifat hangat. 

Menurut Syamsu Yusuf (2002: 48) orang tua yang mempunyai ciri sikap 

demokratis antara lain: 

a) Memberikan kebebasan untuk berfikir atau berusaha.  

b)  Menerima gagasan atau pendapat.  

c) Membuat anak merasa diterima dan merasa kuat.  

d)  Toleran dan memahami kelemahan anak. 

e) Cenderung lebih suka memberi yang diminta anak   dari pada 

menerima. 

Menurut Harlock (2006: 93) menyatakan metode demokratis 

menggunakan penjelasan, diskusi dan penalaran untuk membantu anak mengerti 

mengapa perilaku tertentu diharapkan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa cara orang 

tua dalam menjaga, merawat, dan membimbing anak adalah dengan memberikan 

penjelasan mengenai perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, sehingga 

anak mengerti antara perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak 

boleh dilakukan. Anak yang diasuh dengan pola asuh demokratis akan 

menghasilkan karakter anak-anak yang mandiri, dapat mengontrol diri, 

mempunyai hubungan baik dengan teman-temannya, mampu menghadapi stres, 
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mempunyai minat terhadap hal-hal yang baru, dan kooperatif terhadap orang lain. 

Cenderung mengungkapkan agresivitasnya dalam tindakan-tindakan konstruktif 

atau dalam bentuk kebencian yang sifatnya sementara saja. 

Menurut Djamarah (2018:61) bahwa tipe pola asuh demokratis dapat 

menimbulkan hal positif terhadap anak, berikut hal yang terjadi terhadap anak 

dengan tipe pola asuh demokratis: 

a) Bertanggung jawab 

b) Mampu mengembangkan potensi kepemimpinan yang dimiliki  

c) Mendorong anak untuk mandiri 

d) Mempunyai kontrol diri dan rasa percaya dirinya terpupuk 

e) Mempunyai keinginan berprestasi dan bisa berkomunikasi 

f) Baik dengan teman-teman dan orang dewasa 

g) Anak lebih kreatif 

h) Komuniksi lancar 

i) Berjiwa besar   

Pola asuh demokratis tampaknya lebih kondusif dalam pendidikan karakter 

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

yang menunjukkan bahwa orangtua yang demokratis lebih mendukung 

perkembangan anak terutama dalam kemandirian dan tanggungjawab. Menurut 

Helmawati (2014: 138), pola asuh demokratis menggunakan komunikasi dua arah. 

Kedudukan antara orang tua dan anak dalam berkomunikasi sejajar. Keputusan 

diambil bersama dengan mempertimbangkan/keuntungan kedua belah pihak anak 

diberi kebebasan yang bertanggung jawab, artinya apa yang dilakukan anak tetap 

harus ada dibawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggung jawabkan 

secara moral. 
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Pola asuh demokratispada anak akan tumbuh rasa tanggung jawab untuk 

memperlihatkan sesuatu tingkahlaku dan selanjutnya memupuk rasa percaya diri. 

Anak akan mampu bertindaak sesuai norma dan menyesuaikan diri dengan 

lingkunganya (Gunarsa, 2008:84). Efek dalam pola asuh demokratis yaitu anak 

mempunyai kompetensi sosial, percaya diri, dan bertanggung jawab secara sosial. 

Tampak ceria, bisa mengendalikan diri dan mandiri, berorientasi pada prestasi, 

mempertahankan hubungan ramah dengan teman sebaya, mampu bekerja sama 

dengan orang dewasa, dan mampu mengatasi stress dengan baik (Soetjiningsih, 

2010: 217). 

b. Pola Asuh Permisif  

Baumrind (Santrock, 2002: 257) menjelaskan bahwa pengasuhan yang 

permisif ialah suatu gaya dimana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan 

anak. Anak mengembangkan perasaan bahwa aspek-aspek lain kehidupan 

orangtua lebih penting daripada diri mereka. Orang tua tidak menetapkan 

batasbatas tingkah laku dan membiarkan anak mengerjakan sesuatu menurut 

keinginanya sendiri. Orang tua yang permisif sangat hangat pada anak, tidak 

menuntut apapun dari anak dan tidak memiliki control sama sekali pada anak 

(BKKBN, 2013: 27). 

Menurut Nini Subini(Asmani, 2012:55) orang tua mempuyai bermacam-

macam pola asuh yaitu, pola asuh permisif dalam hal ini orang tua selalu 

mengikuti semua kemauan anak atau terlalu memanjakan anak. Apapun yang 

dinginkan anak orang tua segera memenuhinya. Sifat ini akan membentukpribadi 

anak yang kurang baik dampak negatifnya adalah anak cenderung tidak ulet dalam 

usaha mencapai sesuatu, cepat meninggalkan tugas yang sulit, lebih banyak 

menumtut pemuasan segera tanpa usaha yang sungguh-sungguh, cenderung 

mengandalkan orang lain, kurang memiliki rasa tanggung jawab, menimbulkan 
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permasalahan emosi dan perilaku anak, suka merengek bahkan merajuk hingga 

keinginannya terpenuhi, dan control implus yang buruk bagi anak. 

Menurut Gerungan (2004: 143) berpendapat laissez faire pemimpin 

menjalankan peranan yang pasif sebagai seseorang yang hanya menonton. 

Menurutnya mengandung suatu pengertian bahwa seorang pemimpin bersikap 

acuh tak acuh atau tidak mau tahu dan menyerahkan segala keputusan kepada 

anggota kelompok tanpa memberikan pengarahan yang jelas. Hal ini seorang 

pemimpin hampir tidak memberikan nasihat kepada anggota baik mengenai 

tujuan diadakannya suatu kegiatan maupun dalam hal pelaksanaanya. 

Pola asuh permisif ini tidak membimbing anak ke pola perilaku yang 

disetujui secara sosial dan tidak menggunakkan hukuman. Orang tua membiarkan 

anak-anak meraba-raba dalam situasi yang terlalu sulit untuk ditanggulangi oleh 

mereka sendiri tanpa bimbingan atau pengendalian. Anak sering tidak diberi 

batas-batas atau kendali yang mengatur apa saja yang boleh dilakukan. Mereka 

diijinkan untuk mengambil keputusn sendiri` dan berbuat sekehendak mereka 

sendiri (2010: 93). 

Menurut Helmawati (2014: 138) pola asuh ini menggunakan komunikasi 

satu arah karena meskipun orang tua memiliki kekuasaan penuh dalam keluarga 

terutama terhadap anak tetapi anak memutuskan apa-apa yangdinginkannya 

sendiri baik orang tua setuju ataupun tidak. Pola ini bersifat children centered 

maksudnya adalah bahwa segala aturan dan ketetapan keluarga berada ada 

ditangan anak. 

Efek pengasuhan ini anak akan memiliki kendali diri yang buruk, 

inkopetensi sosial, tidak mandiri, harga diri rendah, tidak dewasa, rasa terasing 

dari keluarga, serta pada saat remaja akan suka membolos dan nakal 

(Soetjiningsih,2012: 218). Anak dari orang tua yang permisif akan memiliki harga 
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diri yang rendah, tidak dewasa, kesulitan belajar menghormati orang lain, 

kesulitan mengendalikan perilakunya, egosentris, tidak menuruti aturan dan 

kesulitan dalam berhubungan dengan teman sebaya (Santrock, 2002: 168). 

c. Pola asuh otoriter  

Baumrind (Santrock, 2002: 257) menjelaskan bahwa pengasuhan yang 

otoriter (authorian parenting) ialah suatu gaya membatasi dan menghukum yang 

menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua dan menghormati 

pekerjaan dan usaha. Orang tua menuntut anak mengikuti perintah-perintahnya, 

sering memukul anak, memaksakan aturan tanpa penjelasan, dan menunjukkan 

amarah. Orang tua yang otoriter menetapkan batas-batas yang tegas dan tidak 

memberi peluang yang besar kepada anak-anak untuk berbicara atau 

bermusyawarah. Orang tua yang otoriter memaksa anak untuk mengikuti apa yang 

orang tua inginkan. Orang tua akan membuat berbagai aturan yang harus dipatuhi 

oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan anak (BKKBN, 2013: 25). 

Menurut Nini Subini(Asmani, 2012:55) orang tua mempuyai bermacam-

macam pola asuh yaitu, otoriter dengan tipe ini orang tua yang mendidik anaknya 

dengan keras dan kaku atau semua perintah yang dikatakan orang tua harus 

dituruti oleh anaknya. Apapun yang dikatakan orang tua harus dianggap benar 

oleh anak. Orang tua dengan tipe ini cenderung galak dan sering marah. Dampak 

terburuk dari sikap otoriter ini adalah dapat menimbulkan depresi anak, hubungan 

anak dan orang tua tidak akrab, anak cenderung nurut karena takut, bukan karena 

hormat atau kewajiban, anak menjadi terkekang kemungkinan berontak diluar 

rumah sangat tinggi karena melampiaskan emosinya saat dalam rumah, dan dapat 

mengakibatkan demam pada anak. 

Menurut Helmawati (2014: 138), pola asuh otoriter pada umumnya 

menggunakan satu arah. Ciri-cirnya menekankan bahwa segala aturan orang tua 
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harus ditaati oleh anaknya, orang tua memaksa pendapat atau keinginan pada 

anaknya dan bertindak semena-mena atau semaunya kepada anak, tanpa dapat 

dikritik oleh anak. Anak harus menurut dan tidak boleh membantah terhadap apa 

yang diperintahkan atau dikehendaki oleh orang tua. Anak tidak diberi 

kesempatan menyampaikan apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan. 

Menurut Hurlock (2010: 93) peraturan yang keras untuk memaksa perilaku 

yang diinginkan menandai jenis pola asuh otoriter. Tekniknya mencakup 

hukuman yang berat bila terjadi kegagalan memenuhi standar yang sudah 

ditetapkan, atau sama sekali tidak adanya persetujuan ijin dari orang tua, anak 

akan mendapatkan hukuman. Orang tua tidak mendorong untuk mandiri dengan 

mengambil keputusan berdasarkan pendapat orang tua, mereka hanya mengatakan 

apa yang harus dilakukan jadi anak kehilangan kesempatan untuk belajar 

bagaimana mengendalikan perilaku mereka sendiri. Menurut Gerungan (2004: 

142) berpendapat pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara 

otoriter. Dialah yang memastikan apa yang akan dilakukan oleh kelompok, hal ini 

dapat dijelaskan bahwa dalam pola asuh otoriter orang tua selalu memaksakan 

kehendaknya agar diikuti dan dipatuhi anak. Tingkah laku ini dikekang secara 

keras dan tidak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan 

kecuali perbuaatan yang sudah ditetapkan oleh peraturan. Anak tidak memperoleh 

kesempatan untuk mengendalikan perbuatannya. 

Pola asuh otoriter ditambah dengan sikap yang keras pada anak, 

menghukum dan mengancam akan menjadikan anak patu di hadapan orang tua 

tetapi dibelakangnya ia akan menantang atau melawan karena anak merasa 

dipaksa. Reaksi menentang bisa ditampilkan dalam tingkahlaku yang melanggar 

norma-norma lingkungan rumah, sekolah, dan pergaulan (Gunarsa, 2008: 82). 

Efek pola asuh otoriter ini anak akan mengalami inkompetensi sosial sering 
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merasa tidak bahagia, kemampuan komunikasi lemah, tidak memiliki inisiatif 

melakukan sesuatu, dan kemungkinan berperilaku agresif (Soetjiningsih, 

2012:216). 

Berdasarkan pendapat tokoh tentang pola asuh, dapat disimpulkan bahwa 

pengasuhan berasal dari kata asuh (to rear) yang mempunyai makna menjaga, 

merawat dan mendidik anak yang masih kecil. Pola asuhmerupakan metode atau 

cara yang dipilih oleh orang tua untuk berinteraksi dengan anaknya, cara tersebut 

dapat diartikan cara orang tua dalam memperlakukan anak mereka. 

d. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh 

Menurut Shochib (1997: th) secara khusus perlakuan orangtua terhadap 

anak-anaknya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Pengalaman masa lalu, perlakuan orangtua terhadap anak-anaknya 

mencerminkan perlakuan mereka terima waktu kecil dulu. Perlakuan 

yang mereka terima keras dan kejam, maka perlakuan terhadap anak-

anaknya juga keras seperti itu. 

2) Kepribadian orangtua, kepribadian orangtua dapat mempengaruhi cara 

mengasuhnya. Orangtua yang berkepribadian tertutup dan konservatif 

cenderung memperlakukan anaknya dengan ketat dan otoriter. 

3) Nilai-nilai yang dianut orang tua, ada sebagian orangtua yang menganut 

faham aqualitariam yaitu kedudukan anak sama dengan kedudukan 

orangtua, ini di negara barat sedangkan di negara timur nampaknya 

orangtua masih cenderung memnghargai keputusan anak.    

Faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua menurut Hurlock (1999: 

th) adalah sebagai berikut: 

1) Kepribadian orang tua  
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Setiap orang tua memiliki kepribadian yangberbeda. Hal ini tentunya 

sangat mempengaruhi pola asuh anak. Orang tua yang lebih gampang 

marah mungkin akan tidak sabar dengan perubahan anaknya. Orang tua 

yang sensitif lebih berusaha untuk mendengar anaknya. 

2)  Persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua  

Sadar atau tidak sadar, orang tua bisa mempraktekkan hal-hal yang pernah 

dia dengar dan rasakan dari orang tuanya sendiri. Orang tua yang sering 

dikritik juga akan membuat dia gampang mengkritik anaknya sendiri 

ketika dia mencoba melakukan sesuatu yang baru.  

3) Agama atau keyakinan 

Nilai-nilai agama dan keyakinan juga mempengaruhi pola asuh anak. 

Mereka akan mengajarkan anak berdasarkan apa yang dia tahu benar 

misalkan berbuat baik, sopan, kasih tanpa syarat atau toleransi. Kuatnya 

keyakinan orang tua, semakin kuat pula pengaruhnya ketika mengasuh 

anak.  

4) Pengaruh lingkungan  

Orang tua muda atau baru memiliki anak-anak cenderung belajar dari 

orangorang di sekitarnya baik keluarga ataupun teman-temannya yang 

sudah memiliki pengalaman. Baik atau buruk pendapat yang dia dengar, 

akan dia pertimbangkan untuk praktekkan ke anak-anaknya. 

5) Pendidikan orang tua 

Orang tua yang memiliki banyak informasi tentang parenting tentu lewat 

buku, seminar dan lain-lain akan lebih terbuka untuk mencoba pola asuh 

yang baru di luar didikan orang tuanya. 
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6) Usia orang tua  

Usia orang tua sangat mempengaruhi pola asuh. Orang tua yang muda 

cenderung lebih menuruti kehendak anaknya dibanding orang tua yang 

lebih tua. Usia orang tua juga mempengaruhi komunikasi ke anak. Orang 

tua dengan jarak yang terlalu jauh dengan anaknya, akan perlu kerja keras 

dalam menelusuri dunia yang sedang dihadapi anak. Penting bagi orang 

tua untuk memasuki dunia anak. 

7) Jenis kelamin  

Ibu biasanya lebih bersifat merawat sementara bapak biasa lebih 

memimpin. Bapak biasanya mengajarkan rasa aman kepada anak dan 

keberanian dalam memulai sesuati yang baru. Ibu cenderung memelihara 

dan menjaga anak dalam kondisi baik-baik saja. 

8) Status sosial ekonomi  

Orang tua dengan status ekonomi sosial biasanya lebih memberikan 

kebebasan kepada anak untuk explore atau mencoba hal-hal yang lebih 

bagus. Orang tua dengan status ekonomi lebih rendah lebih mengajarkan 

anak kerja keras. 

9) Kemampuan anak  

Orang tua sering membedakan perhatian terhadap anak yang berbakat, 

normal dan sakit misalkan mengalami sindrom autisme dan lain-lain. 

10) Situasi  

Anak yang penakut mungkin tidak diberi hukuman lebih ringan dibanding 

anak yang agresif dan keras kepala. 
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Kesimpulan dari uraian-uraian diatas adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola asuh orang tua yaitu adanya hal-hal yang bersifat internal 

(seperti: ideologi yang berkembang dalam diri orang tua, bakat dan kemampuan 

orang tua, orientasi religius serta gaya hidup) dan yang bersifat eksternal (seperti: 

lingkungan tempat tinggal, budaya setempat, letak geografis, norma etis dan status 

ekonomi). Hal ini menentukan pola asuh terhadap anak-anak mencapai tujuan 

agar sesuai dengan norma yang berlaku. 

B. Kemandirian Anak Usia Dini 

1.  Pengertian Kemandirian 

Setyo Utomo (2005:7) mendefinisikan kemandirian sebagai salah satu 

komponen kepribadian yang mendorong anak untuk dapat mengarahkan dan 

mengatur perilakunya sendiri dan menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari 

orang lain. Makna kemandirian adalah keadaan jiwa anak yang mampu memilih 

norma dan nilai-nilai atas keputusan sendiri, mampu bertanggung jawab atas 

segala tingkah laku dan perbuatan sendiri. 

Kemandirian adalah sifat yang termasuk kebiasaan positif yang merupakan 

salah satu komponen pembentukan keterampilan sosial yaitu kemampuan dasar 

yang harus dimiliki anak agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sosialnya. Kemampuan untuk mendidik dirinya sendiri dapat mendorong anak 

untuk mengerti tentang siapa dirinya yang dapat meningkatkan kepercayaan 

dirinya dalam berinteraksi sosial (Anita Rosalina dkk, 2009:50). 

Agoes Dariyo (2011:190) kemandirian (autonomy) ialah suatu sikap yang 

mandiri pada usia 1,5 – 3 tahun untuk melakukan sesuatu kegiatan penjajahan 

terhadap lingkungan luar. Anak yang mandiri ditandai dengan perkembangan 

pribadi yang percaya diri, merasa, bebas, aman, optimis bahwa apa yang 
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dillakukan tidak memperoleh hambatan, halangan atau rintangan dari lingkungan 

luar. 

Kemandirian adalah salah satu aspek kepribadian manusia yang tidak 

dapat berdiri sendiri, hal ini berarti bahwa kemandirian terkait dengan aspek 

kepribadian yang lain dan harus dilatihkan pada anakanak sedini mungkin agar 

tidak menghambat tugas-tugas perkembangan anak selanjutnya (Sartini, 2008: 

68).Menurut Kanisius (2006: 45) anak mandiri pada dasarnya adalah anak yang 

mampu berpikir dan berbuat untuk dirinya sendiri. Seorang anak yang mandiri 

biasanya aktif, kreatif, kompeten, tidak tergantung pada orang lain dan tampak 

spontan. 

Definisi kemandirian menurut para ahli, sebagaimana dikutip (Nurhayati, 

2011:131) : 

1) Menurut Watson, kemandirian berarti kebebasan untuk mengambil 

inisiatif, mengatasi hambatan, melakukan sesuatu dengan tepat, gigih 

dalam usaha, dan melakukan sendiri segala sesuatu tanpa 

mengandalkan bantuan dari orang lain. 

2) Menurut Johson, kemandirian merupakan salah satu ciri kematangan 

yang memungkinkan individu berfungsi otonom dan berusaha ke arah 

prestasi pribadi dan tercapainya tujuan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatasdapat disimpulkankemandirian anak 

usia dini adalah kemampuan anak untuk melakukan sendiri kegiatan yang ia pilih 

dan kehendaki tanpa bantuan orang lain disekitarnya, terutama bantuan dariorang 

tua maupun anggota keluarga lainnya. Anak bisa memilih dan memilah apa yang 

menurutnya baik atau buruk bagi dirinya sendiri. Anak juga berani mengambil 

resiko dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan tanpa harus berpikir 
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panjang atau harus meminta pendapat pada orang lain yaitu dengan cara bertanya 

secara terus menerus. 

2. Aspek Kemandirian 

Menurut Masrun ( Widayatie, 2009:19) kemandirian ditunjukkan dalam 

beberapa bentuk, yaitu: 

1) Tanggung jawab, yaitu kemampuan memikul tanggung jawab, 

kemampuan untuk menyelesaikan tugas, mampu mempertanggung 

jawabkan hasil kerjanya, kemampuan menjelaskan peranan baru, 

memiliki prinsip mengenai apa yang benar dan salah dalam berpikir dan 

bertindak. 

2) Otonomi, ditunjukkan dengan mengerjakan tugas sendiri, yaitu suatu 

kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak 

sendiri, bukan orang lain dan tidak tergantung pada orang lain serta 

memiliki rasa percaya diri dan kemampuan mengurus diri sendiri. 

3) Inisiatif, ditunjukkan dengan kemampuan berfikir dan bertindak secara 

kreatif. 

4) Kontrol Diri, kontrol diri yang kuat ditunjukkan dengan pengendalian 

tindakan dan emosi mampu mengatasi masalah dan kemampuan melihat 

sudut pandang orang lain.  

 

3. Ciri-ciri Kemandirian  

Kemandirian akan mengantarkan anak memiliki kepercayaan dan motivasi 

intristik yang tinggi. Mengetahui ciri-ciri kemandirian, terlebih dahulu harus 

mengetahui aspek-aspek kemandirian, menurut Kanisius (2006: 32), memiliki 

empat aspek yang terdiri dari: 
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1) Aspek Intelektual, aspek ini ditunjukkan dengan kemauan untuk 

berpikir dan menyelesaikan masalah sendiri. 

2) Aspek Sosial, aspek ini ditunjukkan dengan kemauan untuk membina 

relasi secara aktif. 

3) Aspek Emosi, aspek ini ditunjukkan dengan kemauan untuk mengelola 

emosinya sendiri. 

4) Aspek Ekonomi, aspek ini ditunjukkan dengan kemauan untuk 

mengatur ekonomi sendiri. 

Menurut Prayitnodkk (2013: 117) ada lima asas kemandirian pada anak 

yaitu: 1) Mengenal diri sendiri dan lingkungan sebagaimana adanya, 2) Menerima 

diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, 3) Mengambil keputusan 

untuk dan oleh diri sendiri, 4) Mengarahkan diri sesuai dengan keputusan itu, 5) 

Mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan-

kemampuan yang dimilikinya. 

Menurut Kanisius (2006: 45), ada beberapa ciri khas anak mandiri antara lain:  

1) Mempunyai kecenderungan memecahkan masalah dari pada berkutat 

dalam kekhawatiran bila terlibat masalah. 

2) Tidak takut mengambil resiko karena sudah mempertimbangkan baik 

buruknya, percaya terhadap penilaian sendiri sehingga tidak 

sedikitsedikit bertanya atau minta bantuan.  

3) Mempunyai kontrol yang lebih baik terhadap hidupnya. Anak yang 

mandiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memungkinkan anak untuk 

bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan 

kebutuhan sendiri, mengejar prestasi, penuh ketekunan serta keinginan 

untuk mengerjakan segala sesuatu tanpa bantuan dari oang lain, 

mampu berpikir dan bertindak secara orisinil, kreatif, mampu 
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mengatasi masalah yang dihadapi, mampu mengendalikan tindakan-

tindakannya, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa 

percaya pada diri sendiri, menghargai keadaan dirinya sendiri dan 

memperoleh kepuasan dari usahanya Masrun (2006: 10). 

Berdasarkan pendapat diatas,dapat disimpulkan bahwa anak yang mandiri 

yaitu anak yang mampu memecahkan masalah sendiri, tidak takut mengambil 

resiko, mempunyai kepercayaan sendiri bahwa dirinya mampu untuk melakukan 

suatu pekerjaan tanpa bantuan orang lain.  

4. Indikator Kemandirian Anak Usia Dini 

Menurut Diane dalam Yamin (2013: 60-61) kemandirian anak usia dini 

dapat di lihat dari pembiasan prilaku dan kemampuan anak dalam kempuan fisik, 

percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, pandai bergaul, mau berbagi, 

mengendalikan emosi. 

Menurut Brewer dalam Yamin (2013: 61) juga menyatakan bahwa 

kemandirian anak Taman Kanak-kanak indikatornya adalah pembiasaan yang 

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

bergaul, mau berbagi, mengendalikan emosi. 

Dari pendapat diatas dapat diketahui kemandirian anak usia dini dapat 

diukur dengan indikator-indikator yang telah dikemukakan oleh para ahli, dimana 

indikator tersebut merupakan pedoman atau acuan dalam melihat dan 

mengevaluasi perkembangan dan pertumbuhan anak. 

Hal ini sangat jelas dikatakan para ahli bahwa kemandirian anak usia dini 

dapat dilihat dari setidaknya ada tujuh indikator yaitu sebagai berikut: 

1) Kemampuan fisik 

Dalam hal ini mencakup kemampuan anak dalam hal memenuhi 

kebutuhannya sendiri. Misalnya anak butuh makan, maka secara mandiri 
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anak harus bisa makan sendiri. Anak belajar untuk mengenakan pakaian 

sendiri, membiasakan membersihkan diri (mandi atau buang air) sendiri, 

dll. 

2) Percaya diri 

Kepercayaan diri merupakan sikap individu yang menunjukkan 

keyakinan bahwa dirinya dapat mengembangkan rasa dihargai. 

Perwujudan kemandirian anak dapat dilihat dalam kemampuan untuk 

berani memilih, percaya akan kemampuannya dalam mengorganisasikan 

diri dan menghasilkan sesuatu yang baik. 

3) Bertanggung jawab 

Dalam hal ini ditunjukkan dengan kemampuan seseorang untuk berani 

menanggung resiko atas konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. 

4) Disiplin 

Yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri, karakter dan keadaan 

secara tertib serta efisien. 

5) Pandai bergaul 

Yaitu kemampuan menempatkan diri dalam berinteraksi dengan 

sesamanya dimana pun berada. 

6) Saling berbagi 

Dalam hal ini ditunjukkan dengan kemampuan memahami kebutuhan 

orang lain dan bersedia memberikan apa yang dimiliki untuk memenuhi 

kebutuhan orang lain. 

7) Mengendalikan emosi 

Yaitu kemampuan untuk mengatasi rasa tidak puas pada saat mengalami 

kejadian yang tidak sesuai dengan keingingannya. 
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang mandiri 

dapat dilihat dari pembiasaan-pembiasaan perilaku yang dapat menjadikan 

seseorang untuk maju demi kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan dan 

inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam 

mengerjakan tugas-tugasnya, serta bertanggung jawab terhadap apa yang 

dilakukannya. 

5. Aspek-Aspek Kemandirian 

Havighurst (Satmoko, 2008: 37) dan Mutadin (2008: 2) yang menyatakan 

bahwa kemandirian terdiri dari beberapa aspek yaitu: 

1) Emosi, ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak 

tergantungnya kebutuhan emosi dari orag tua.  

2)  Intelektual, ditunjukkan dengan kemampuan untuk menghadapi 

masalah yang dihadapi. 

3) Sosial, ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi 

dengan orang lain dan tidak tergantung atau menunggu aksi dari orang 

lain. 

Afiatin (2003: 7) mengatakan ada delapan aspek kemandirian yaitu 

sebagai berikut: 

1) Mampu mengerjakan tugas, yakni tekun dan penuh tanggung jawab 

terhadap sesuatu yang menjadi tugasnya. 

2)  Mampu mengatasi masalah, yaitu selalu berusaha menyelesaikan 

sesuatu dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan serta 

mencari alternatif penyelesaiannya. 

3) Memiliki inisiatif, dalam melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri 

dan kebutuhan sendiri.  
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4) Mempunyai rasa percaya diri, adalah yakin akan kemampuan yang 

dimiliki.  

5) Mengarahkan tingkah lakunya menuju kesempurnaan, yang berarti 

mampu bertindak secara tepat.  

6) Memperoleh kepuasan dari usahanya, yakni menghargai keadaan 

dirinya sendiri dan hasil usahanya sendiri.  

7) Memiliki kontrol diri atau mampu mengendalikan tindakan, yaitu 

dapat memilih norma dan nilai atas keputusan sendiri sehingga dapat 

mengarahkan tindakan yang akan diambil.  

8)  Mempunyai kemampuan tidak bergantung orang lain, yaitu mampu 

mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain.  

Martin dkk (Setyo Utomo, 2005: 29) mengemukakan bahwa kemandirian 

ditunjukkan dengan kemampuan anak untuk berdiri di atas kaki sendiri, mengurus 

diri sendiri dalam semua aspek kehidupannya ditandai dengan adanya inisiatif, 

kepercayaan diri dan mampu untuk mempertahankan hak miliknya.Bathia 

(Slameto, 2002: 5) menyatakan bahwa kemandirian merupakan tingkah laku yang 

aktifitasnya diarahkan pada diri sendiri, tidak mengharapkan pengarahan dari 

orang lain dan bahkan mencoba memecahkan atau menyelesaikan masalahnya 

sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang lain. 

Smart dkk (Krisbintara, 2006: 37) mengemukakan tandatanda kemandirian 

yaitu: 1) adanya kepercayaan diri, 2) mempunyai tujuan dan kontrol diri, 3) 

mampu dan puas atas pekerjaannya dan bersifat eksploratif. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimbulkan bahwa bentuk 

kemandirian terdiri dari beberapa macam diantaranya (1) aspek emosi yang 

dimana seseorang dapat mengelola emosinya denganbaik dan tidak berpengaruh 

pada emosi orang lainadalah seseorang dapat mengelolah perasaannya baik 
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senang, sedih, ataupun rasa takut terhadap apa yang sedang dihadapi. (2) aspek 

ekonomi yaitu dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan 

cara berusaha sendiri dan tidak bergantung dari bantuan orang lain. (3) aspek 

intelektual yaitu kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah yang sedang 

dihadapi dan dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan penuh tanggung 

jawab. (4) aspek sosial dengan kemampuan seseorang dengan menyesuaikan diri 

dari lingkungannya yang ditandai dengan dapat berinteraksi dengan baik dan tidak 

tergantung pada aksi orang lain.  

6. Faktor- Faktor  yang mempengaruhi Kemandirian 

Menurut Rifai (Yulianti, 2004: 12) ada berbagai macam faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat kemandirian yaitu: 1). Kematangan fisik dan psikis, 2). 

Ciri-ciri kepribadian, dan 3). Tuntutan budaya. Pendapat lain dikemukakan 

oleh(Nina, 2008: 14) yang menyebutkan bahwa tingkat kemandirian anak 

dipengaruhi oleh faktor fisik, tingkat intelegensi, suasana keluarga, teman sebaya 

dan kebudayaan.  

Nakita (2005: 36) menyatakan bahwa ketika kemampuan-kemampuan 

yang seharusnya sudah dikuasai oleh anak pada usia tertentu pada kenyataannya 

anak belum mau dan belum mampu melakukan maka dapat dikategorikan bahwa 

anak tersebut belum mandiri. Faktor yang mempengaruhi kemandirian pada anak 

seperti faktor bawaan, pola asuh, kondisi fisik dan urutan kelahiran. Tingkat dan 

karakteristik kemandirian setiap anak berbeda-beda sehingga orang tua harus lebih 

peka dalam menentukan pola bimbingan pada anak-anaknya. 

Faktor yang sering disebut sebagai korelat bagi perkembangan 

kemandirian yaitu sebagai berikut (Ali dkk, 2008:188) : 

1) Gen atau keturunan orangtua 
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Orangtua yang memiliki sifat kemandirian tinggi seringkali menurunkan 

anak yang memiliki kemandirian juga. Faktor keturunan ini masih menjadi 

perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya bukan sifat 

kemandirian yang diturunkan kepada anaknya melainkan sifat orangtuanya 

yang muncul berdasarkan cara orangtua mendidik anaknya. 

2) Pola asuh orangtua 

Cara orangtua mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi 

perkembangan kemandirian anak, orangtua yang menciptakan suasana 

aman dalam interaksi keluarganya akan dapat mendorong kelancaran 

perkembangan anak. Orangtua yang sering mengeluarkan kata- kata 

ʻʻjanganʼʼ tanpa disertai dengan penjelasan yang rasional akan 

menghambat perkembangan anak. 

3) Sistem pendidikan disekolah 

Proses pendidikan disekolah yang tidak mengembangkan demokratisasi 

tanpa argumentasi serta adanya tekanan punishmentakan menghambat 

kemandirian seseorang. Penghargaan terhadap anak, pemberian reward 

dan penciptaan kompetitif positif akan memperlancar perkembangan 

kemandirian anak.  

4) Sistem kehidupan dimasyarakat 

Lingkungan masyarakat yang aman, menghargai ekspresi potensi anak 

dalam bentuk berbagai kegiatan dan tidak terlalu hirarkis akan merangsang 

dan mendorong perkembangan kemandirian anak. 

Menurut Hurlock (1999:203) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemandirian yakni:  

1) Pola asuh orangtua 
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Orangtua memiliki nilai budaya yang terbaik dalam memperlakukan 

anaknya yaitu dengan cara demokratis, karena pola ini orangtua memiliki 

peran sebagai pembimbing yang memperhatikan setiap aktifitas dan 

kebutuhan anak, terutama yang berhubungan dengan studi dan pergaulan, 

baik itu dalam lingkungan keluarga maupun sekolah.  

2) Jenis kelamin 

Membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, dimana 

perbedaan ini mengunggulkan pria dituntut untuk berkepribadian 

maskulin, dominan, agresif dan aktif jika dibandingkan dengan anak 

perempuan yang memiliki ciri kepribadian yang feminim, kepasifan dan 

ketergantungan. 

3) Urutan posisi anak 

Anak pertama adalah anak yang sangat diharapkan orangtuanya sebagai 

pengganti mereka, dituntut untuk bertanggungjawab sedangkan anak yang 

tengah memiliki peluang untuk berpetualang sebagai akibat dari 

memperoleh perhatian yang berlebihan dari orangtua dan kakak-kakaknya.  

Tujuan kemandirian anak adalah untuk membantu anak menyiapkan diri 

agar mampu berdiri sendiri. Kemandirian anak dibentuk agar anak mampu, 

merawat dirinya sendiri, seperti mandi dan berpakaian meskipun kadang masih 

perlu diingatkan untuk menggunakan sabun, Carol Cooper (2009:169). 

Anita Dariyo (2009:51) tujuan kemandirian yaitu agar anak mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Agoes Dariyo (2011:206) 

kemandirian berkaitan dengan percaya diri yang bertujuan agar dapat menghadapi 

penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya. 

Berdasarkan pemaparan diatas faktor internal merupakan faktor yang 

berasal dari anak itu sendiri meliputi emosi dan intelektual. Faktor ini ditunjukan 
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dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi 

orang tua. Faktor eksternal yaitu faktor yang datang atau ada diluar anak itu 

sendiri. Faktor ini meliputi lingkungan, karakteristik, sosial, stimulasi, pola asuh, 

cinta dan kasih sayang. 

C. Penelitian yang Relevan 

Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang di 

lakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut: 

1) Penelitian yang di lakukan oleh Shinta Purbowati (2017), dengan 

judul penelitiannya”Hubungan pola asuh orang tua terhadap 

kemandirian anak kelompok A2 Tk Aisyiyah Titang Boyolali Tahun 

Ajaran 2016/2017”Hasil penelitian. Hasil yang ditemukan dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan orang 

tua kategori demokrasi sebanyak 81,25 %, sedangkan kemandirian 

anak sebanyak 90, 63 %. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pola 

asuh demokrasi semakin tinggi kemandirian pada anak. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Erwanto (2013), dengan judul 

“Hubungan pola asuh dengan sosialisasi anak usia dini prasekolah di 

Dusun Tempel Catur Tunggal Depok Saleman Yogyakarta. Penelitian 

ini dilatar belakangi bahwa anak memiliki satu cirri khas yaitu selalu 

tumbuh dan berkembang sejak konsepsi sampai berakhirnya masa 

remaja. perkembangan sosialisasi dipengaruhi oleh role model bagi 

seorang anak dalam membentuk perilakunya. Hasil penlitian di dapat 

bahwa ada hubungan antara pola asuh dengan sosialisasi anak usia 

dini prasekolah di Dusun Tempel Catur Depok Saleman Yogyakarta. 

3) Penelitian yang dilakukan oleh Febri Yunanda Putra (2012), dengan 

judul “Hubungan pola asuh orang tua dengan tingkat kemandirian 



   33 
 

 
 

personal hygiene anak usia prasekolah di Desa Balung Lor Kabupaten 

Jember, Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini sebagian besar 

responden di Desa Balung Lor menerapkan pola asuh demokratis 

kepada anaknya dan sebagian besar anak usia prasekolah di Desa 

Balung Lor Kabupaten Jember mandiri dalam hal hygiene. 

 

D. Kerangka Pikir 

Kemandirian memiliki peran penting bagi keberhasilan bagi setiap 

individu. Semakin anak mandiri maka semakin mudah bagi anak untuk 

bersosialisasi dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemandirian seorang 

anak tidak terlepas dari peran orang tua. Setiap orang tua memiliki pola asuh 

tersendiri dalam mengasuh anak. Pola asuh merupakan salah satu faktor 

pembentuk kemandirian anak. Ada tiga jenis pola asuh yaitu pola asuh otoriter, 

pola asuh demokrasi dan pola asuh permisif. Apabila pola asuh yang diterapkan 

oleh orang tua tepat maka anak akan memiliki kemandirian yang baik. 

Sebaliknya, apabila oramng tua menerapkan polah asuh yang kurang tepat kepada 

anak, maka anak kurang kemandirian. 

 

 

 

Gambar 1: Kerangka Pikir 

E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut:  

Pola Asuh Orang 
Tua  

( X ) 

Kemandirian Anak 

 ( Y ) 
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Ho : “Tidak ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan kemandirian 

anak usia 5-6 tahun di Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Gowa”.  

Ha : “Adakah hubungan antara pola asuh orang tua dengan kemandirian 

anak usia 5-6 tahun di Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Gowa” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data 

bersifat korelasional. Tujuan menggunakan analisis statistik korelasional adalah 

untuk memberikn gambaran mengenai hubungan kemandirian anak berdasarkan 

dari ketiga pola asuh orang tua yaitu pola asuh permisif, demokratis, dan otoriter. 

Menurut Sugiyono (2011: 11), penelitian kuantitatif diartikan sebagai penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan suatu rancangan peneliti untuk meneliti suatu 

masalah. Desain penelitian selalu dimulai dari adanya suatu masalah atau ganjalan 

yang merupakan kesenjangan yang dirasakan oleh peneliti, dengan adanya 

kesenjangan tersebut, peneliti mencari teori yang tepat untuk menunjang masalah 

tersebut dapat teratasi melalui penelitian yaitu mencari tahu tentang kemungkinan 

penyebab kondisi yang menjadi permasalahan tersebut. 

 

 

Gambar 2. Desain Penelitian 

X Y 
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Keterangan: 

   X= Pola Asuh Orang Tua 

   Y= Kemandirian Anak Usia Dini 

Berdasarkan identifikasi masalah diungkapkan bahwa pola asuh secara 

bersamaan berpengaruh terhadap kemandirian anak usia dini, hasil peneletian 

sementara menyatakan penerepan pola asuh demokratis, permisif dan otoriter 

secara bersamaan berpengaruh terhadap akan mempengaruhi kemandirian anak 

usia dini. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Paccellekang, Kecamatan Pattallassang, 

Kabupaten Gowa. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun yang tinggal 

di Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa yang 

berjumlah 30 anak. 

b. Sampel  

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah keseluruhan jumlah 

populasi karena populasinya kecil yaitu 30 anak. Hal ini sesuai yang 

dikatakan arikunto bahwa jika populasinya dibawah 50 maka semua 

populasi sebaiknya dijadikan sampel. Sampling jenuh dipilih sebagai 

penentuan sampel yaitu semua populasi dilibatkan untuk menjadi 

sampel. sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sugiyono (2001) 
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5. Variabel Penelitian 

Variabel defenden atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kemandirian anak usia 5-6 tahun (Y) dan variable independen atau variable bebas 

adalah pola asuh orang tua (X). Menurut Sugiyono (2011: 38), variabel penelitian 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tesebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Macam-macam variabel menurut Sugiyono adalah sebagai 

berikut: 

a) Variabel Independen Variabel ini sering disebut dengan variabel 

stimulus, predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 

sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). 

b) Variabel Dependen Variabel dependen sering disebut sebagai variabel 

output, kriteria, konsekuen, dalam Bahasa Indonesia sering disebut 

dengan sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. 

B. Definisi Operasional Variabel 

a. Pola asuh orang tua 

Pola asuh orang tua adalah salah satu faktor yang secara signitikan turut 

membentuk karakter anak melalui pemberian pola asuh yaitu pola asuh orang tua 

otoriter, demokratis dan permisif. penelitia ini akan mengungkapkan pola asuh 

orang tua yang digunakan berdasarkan 4 indikator pola asuh orang tua yaitu: a). 

sikap dan control orang tua terhadap anak, b). aturan-aturan yang diberikan oleh 



   38 
 

 
 

orang tua, c). komunikasi orang tua terhadap anak, d). cara orang tua memberikan 

perhatian. 

b. Kemandirian anak usia 5-6 tahun 

Defenisi operasional kemandirian adalah kemampuan anak mengambil 

keputusan sendiri terhadap aktivitasnya, yang dikenali melalui kemampuannya 

dalam hal: (1) berpikir rasional atau logis; (2) menumbuhkan keyakinan dan 

kepercayaan diri; (3) memiliki ketegasan; (4) memiliki empati; (5) fleksibel, 

terbuka, dan kooperatif dengan teman-teman (orang lain); dan(6) mampu 

memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab terhadap 

aktivitas-aktivitas atau kebutuhan-kebutuhannya. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer 

Yang dimaksud dengan data primer yaitu sumber data utama yang 

digunakan peneliti. 

1) Data tentang pola asuh orang tua dalam keluarga di Desa Paccellekang 

diperoleh dari orang tua anak dengan menggunakan angket atau 

kuesioner. 

2) Data tentang kemandirian anak di Desa Paccellekang akan diperoleh 

dari orang tua anak dengan menggunakan angket atau kuesioner. 

Menurut Sugiyono (2013:199) angket merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat petanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik yang 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan 

diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. 

b. Data Sekunder 
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Yang dimaksud dengan data sekunder adalah sumber data penelitian di 

luar kata-kata dengan sumber data tertulis. Dokumentasi adalah ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang 

relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data 

yang relevan penelitian (Sudaryono, 2019: 229). 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala likert “Skala 

Likert digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial”. Sugiyono (2014). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner 

dengan pemberian skor sebagai berikut: 

1. SS  : Sangat Sesuai, diberi skor 4 

2. S  : Sesuai, diberi skor 3 

3. TS  : Tidak Sesuai, diberi skor 2 

4. STS  : Sangat Tidak Sesuai, diberi skor 1  

E. Instrumen Pola Asuh Orang Tua 

Instrumen berfungsi untuk mengetahui pola asuh orang tua yaitu 

menggunakan kuesioner yang diberikan kepada orang tua anak di Desa 

Pacccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, agar memudahkan 

proses penyusunan kuesioner peneliti menggunakan ucuan berupa kisi-kisi 

tentang pola asuh orang tua. 
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Tabel 3. 1 Kisi-kisi Instrumen Pola Asuh Orang Tua 

Variabel Aspek Indikator Nomor item Jumlah 

+ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola 

Asuh 

Orang 

Tua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola Asuh 

Otoriter 

1. Orang tua selalu 

memaksakan 

kehendak dirinya 

2. Berorientasi pada 

hukuman, fisik 

maupun verbal 

3. Komunikasi 

cenderung satu 

arah 

4. Orang tua 

menerapkan 

peraturan yang 

ketat 

5. Orang tua jarang 

mengapresiasi 

kemampuan anak 

1,2 

 

 

 

 

3,4, 5 

 

 

 

 

 

5 butir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola Asuh 

Demokrasi 

1. Komunikasi 

berlangsung 

secara dua arah 

2. Orang tua 

mengapresiasi 

apa yang 

dilakukan anak 

3. Orang tua 

membimbing dan 

mengarahkan 

tanpa memaksa 

6,7,8 9,10 5 butir 
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 anak 

4. Orang tua 

membebaskan 

tetapi tetap dalam 

kontrol terhadap 

anak 

5. Realistis terhadap 

kemampuan anak 

Pola Asuh 

Permisif 

1. Orang tua 

cenderung selalu 

menuruti semua 

keinginan anak 

2. Pengawasan 

sangat longgar 

terhadap perilaku 

dan kegiatan 

sehari-hari anak 

3. Orang tua 

memberi 

kebebasan penuh 

kepada anak 

tanpa batasan dan 

aturan 

4. Tidak ada 

hukuman jika 

anak melakukan 

kesalahan 

5. Tidak 

mengarahkan dan 

membimbing 

anak 

11,12,13 14,15 5  

butir 
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F. Instrumen Kemandirian Anak  

Instrumen berfungsi untuk mengetahui kemandirian anak yaitu 

menggunakan kuesioner yang diberikan kepada orang tua anak di Desa 

Pacccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, agar memudahkan 

proses penyusunan kuesioner peneliti menggunakan ucuan berupa kisi-kisi 

tentang kemandirian anak. 

 
Tabel 3. 2 Kisi-kisi Instrumen Kemandirian Anak 

Variabel Aspek Indikator Nomor item Juml

ah + - 

 

 

 

 

 

Keman- 

dirian  

Anak 

Kemampu

an 

Fisik 

1. Anak bisa pergi ke 

toilet sendiri 

2. Anak menggosok gigi 

sendiri 

3. Anak bisa melepas 

dan memakai sepatu 

1,2 3 3 butir 

Percaya 

Diri 

1. Anak mengerjakan 

tugas sendiri 

2. Anak bisa ditinggal 

saat sekolah 

3. Anak berani 

menjawab pertanyaan 

dengan benar 

4,5 6 3 butir 

Bertanggu

ng 

Jawab 

1. Anak bisa merapikan 

mainannya ketempat 

semula setelah selesai 

bermain 

2. Anak bisa merapikan 

sepatu atau sendal 

7,8 9 3 butir 
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sesudah bermain 

3. Anak menyelesaikan 

tugas sampai selesai 

Disiplin 1. Anak membuang 

sampah pada 

tempatnya 

2. Anak selalu duduk 

rapi saat belajar 

3. Anak mengucap 

salam ketika masuk ke 

rumah atau ke kelas 

10,11 12 3 butir 

Pandai 

Bergaul 

1. Anak tidak 

mengganggu 

temannya saat 

bermain 

2. Anak tidak bersikap 

kasar dengan 

temannya 

3. Anak senang 

membantu temannya 

13 14,1

5 

3 butir 

Saling 

Berbagi 

1. Anak senang berbagi 

makanan dengan 

temannya 

2. Anak senang berbagi 

mainan dengan 

temannya 

3. Anak mau 

meminjamkan alat 

tulisnya dengan 

temannya 

16,17 18 3 butir 
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Mengenda

likan 

Emosi 

1. Anak tidak 

membentak-bentak 

ketika dimarahi 

2. Anak tidak menangis 

bila menginginkan 

sesuatu 

3. Anak menunjukkan 

rasa kasih sayang 

terhadap temannya 

19 20,2

1 

3 butir 

 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Validitas merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh mana tes 

telah mengukur apa yang seharusnya diukur (Sudaryono, 2019: 315). Pengukuran 

validitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan rumus Pearson Product 

Moment yang akan dihitung menggunakan bantuan perangkat lunak SPPS 23 

dengan ketentuan sebagai berikut. 

a. Instrumen dikatakanَِِ  validَِِ  apabilaَِِ  rَِِ  tabelَِِ  hitungَِِ  ≥َِِ  rَِِ  table 

b. Instrumenَِِ  dikatakanَِِ  tidakَِِ  validَِِ  jikaَِِ  rَِِ  tabelَِِ  ≤َِِ  rَِِ  tabel 

2.  Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya apabila dalam beberapa 

kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh 

hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek 

meman belum berubah (Sudaryono, 2019: 336). Menurut Sujarweni (2016: 239), 
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hasil dari Croncbach’s Alpha dengan menggunakan SPPS dapat dinyatakan 

reliable jika nilai Croncbach’s Alpha lebih dari 0,60. Pengujian reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak SPPS 23. 

H. Teknik Analisis Data 

Analis data dilakukan untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel 

dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan varabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang di teliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah di ajukan (Sugiyono, 2012: 206). Adapun analisis data dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul (Sudaryono, 2019 : 362). Langkah-langkah analisis data dalam metode 

deskriptif sebagai berikut: 

a. Mean (M) 

Menurut Sugiyono (2007: 49), mean merupakan teknik penjelasan 

kelompok yan didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompk tersebut. Cara mencari 

mean yang itu dengan cara menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok 

tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah individu. Hal ini dapat di rumuskan 

sebagai berikut: 

Me =  

Keterangan :  

Me = mean (rata-rata) 
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£ = epsilon (baca jumlah) 

Xi = nilai X ke i sampai ke n 

N = jumlah individu 

b. Median (Me) 

Median adalah suatu teknik penjelasan kelompok didasarkan atas nilai 

tengah dari kelompok data yang telah tersusun urutannya dari data yang terkecil 

sampai terbesar (Sugiyono, 2007:47). 

c. Modus (Mo) 

Modus merupakan suatu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan 

pada nilai yang sering muncul pada kelompok data tersebut (Sugiyono, 2007:47). 

d. Interval 

Menurut Sugiyono (2012: 36), untuk memperoleh distribusi frekuensi 

digunakan perhitungan kelas interval, rentang interval, dan panjang interval. 

Rumus perhitungannya sebagai berikut: 

Kelas interval     = 1 + 3,3 log n (jumlah sampel) 

Rentang interval = nilai tertinggi-nilai terendah+1 
Panjang interval  =     Rentang Interval 
    Kelas Interval 

e. Distribusi Kategorisasi 

 
Tabel 3. 3Kategori Kecenderungan 

No. Kecenderungan Kategori 

1 (X≥Mi + 1 SDi) Tinggi 

2 (Mi – 1 SDi) ≤َِِ   X < (Mi + 

SDi) 

Sedang 

3 (X < M – 1 SDi) Rendah 
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Sumber: Arikunto (2012: 299) 

Rerata ideal (Mi) dan simpangan baku ideal (SDi) diperoleh dengan rumus 

sebagai berikut: 

 Mi =         (X  
 
 + X min) 

 SDi = (x  
 
 mak – X min) 

 Sulawesi Selatan, Indonesia. Dahulu Desa Paccellekang merupakan salah satu 

wilayah bagian dari kerajaan Gowa, yang dipimpin oleh seorang Gallarang, yakni 

“Gallarang Paccellekang”. Pada saat itu ada beberapa tubarani yang direkrut dari 

daerah tersebut. Tubarani itu kemudian berada dalam suatu kelompok yang 

bernama Desa Paccellekang yang dibentuk oleh distrik Pattallassang yang waktu 

itu dijabat oleh Abd. Rahim Daeng Tiro setelah diadakan pemilihan kepala desa       

( Pilkades I ) pada tahun 1965 dan distrik Pattallassang bergabung dengan 

Kecamatan Bontomarannu. Kecamatan Bontomarannu di mekarkan sebagai 

wilayahnya menjadi Kecamatan Pattallassang. Pada waktu itu Desa Paccellekang 

memiliki 3 dusun antara lain : Dusun Pa’bundukang, Dusun Pattiro, dan Dusun 

Bangkala. 

Pada tahun 2000 atas pemerintahan Duru Nyomba. Desa Paccellekang 

dimekarkan menjadi 3 desa yaitu, Desa Je’nemadinging, Desa Sunggumanai dan 

sebagian wilayahnya masuk kedesa Panaikang. Sekarang Desa paccellekang 

memiliki 4 dusun yaitu: 

1. Dusun Pa’bundukang 

2. Dusun Pattiro 

3. Dusun Moncongloe dan 

4. Dusun Tambung batu 

1. Letak Geografis Desa  Paccellekang Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Gowa 
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a. Letak  Wilayah 

Dengan batas – batas sebagai berikut : 

1) Sebelah utara   : Desa Moncongloe Bulu 

2) Sebelah Timur  : Desa Panaikang 

3) Sebelah Selatan   : Desa Pattallassang 

4) Sebelah Barat  : Desa Je’nemadinging 

b. Luas Wilayah 

1) Luas Wilayah 

Jumlah luas wilayah dari 5 wilayah Dusun yang terdiri dari tanah 

darat,tanah persawahan serta hutan produksi dengan rincian sebagai berikut :  

(1) Dusun Pa’bundukang  : 293.344 Ha 

(2) Dusun Pattiro               : 433.834 Ha 

(3) Dusun Moncongloe  : 604.094 Ha 

(4) Dusun Tambung batu  : 318.391 Ha 

2) Sumber Daya Alam 

(1) Pertanian  

(2) Peternakan 

(3) Perkebunan 

(4) Lahan Tanah 

3) Orbitasi 

Orbitasi atau jarak dari pusat-pusat pemerintahan : 

(5) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 4 Km 

(6) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 12 Km 

4)  Karakteristik Desa 
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Desa Paccellekang merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, 

dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok 

tanam terutama sector pertanian dan perkebunan. Sedangkan pencaharian lainnya 

adalah sektor industri kecil yang bergerak di bidang perdagangan dan 

pemanfaatan hasil olahan pertanian dan perkebunan. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada anak di Desa Paccellekang Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa, sedangkan pengumpulan data di lakukan di rumah 

masing-masing orang tua anak. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 

anak di Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. 

1. Deskripsi Responden 

a. Karakteristik Orang Tua 

Hasil pengumpulan data tentang karakteristik orang tua anak meliputi 

umur, pendidikan, pekerjaan dan jumlah keluarga yang disajikan pada tabel 4.1 

diperoleh umur orang tua lebih banyak berumur 20 sampai dengan 40  tahun yaitu 

22 orang (73%) dibandingkan dengan berumur di atas 40 tahun yaitu 8 orang 

(27%). Pendidikan orang tua lebih banyak pendidikan SMA yaitu 19  orang (63%) 

dibandingkan yang berpendidikan sarjana yaitu 2 orang (6%). Perkerjaan orang 

tua lebih banyak petani yaitu 10 orang (33%) dibandingkan dengan yang PNS 

yaitu 2 orang (6%). Jumlah anggota keluarga yang di bawah 4 orang yaitu 2 orang 

(67%) dan di atas 4 orang sebanyak 10 orang yaitu (33%).                       

 

Tabel 4. 1 Distribusi Karakteristik Orang Tua 

No. Karakteristik Orang Tua Frekuensi Presentase % 

 

1. 

2. 

Umur 

20-40 tahun 

>40 

 

22 

8 

 

73% 

27% 

 Total 30 100% 
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b. Karakteristik Anak 

1. Jenis Kelamin 

Dalam penelitian ini Peneliti memberikan angket pada orang tua untuk 

mengisi pernyataan yang tertera di angket. Peneliti tidak membedakan jenis 

kelamin dalam penelitian ini agar memperoleh dta yang tepat. Berikut 

penjelasannya dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini: 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pendidikan 

SMP 

SMA 

Diploma 

Sarjana 

 

4 

19 

5 

2 

 

13% 

63% 

17% 

7% 

 Total 30 100% 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Pekerjaan 

PNS 

Karyawan Swasta 

Petani 

Buruh 

IRT 

 

2 

5 

10 

5 

8 

 

7% 

17% 

33% 

17% 

26% 

 Total 30 100% 

 

1. 

2. 

Jumlah Keluarga 

≤ 4 orang 

>4 orang 

 

20 

10 

 

67% 

33% 

 Total 30 100% 
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Tabel 4. 2 Tabel Sampel dan Persentase 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

Sampel (n) Presentase (%) 

1. Laki-laki 13 43,3% 

2. Perempuan 17 56,7 % 

Total 30 100% 

Terlihat ada sebanyak 13 atau 43,3% anak laki-laki dan anak perempuan 

sebanyak 17 atau 56,7%. 

2. Umur 

Umur adalah usia anak dari anak yang dijadikan responden. Usianya yaitu 

anatara 5-6 tahun. Berikut penjelasannya pada tabel 4.3. 

 

Tabel 4. 3 Frekuensi dan Presentase Umur Responden 

No. Umur Jumlah 

Sampel (n) Presentase (%) 

1. 5 Tahun 4 13,3% 

2. 6 Tahun 26 86,7% 

Total 30 100% 

 

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa umur responden pada anak yaitu 

didominasi umur 5 tahun yaitu 4 orang anak atau 13,3%, sedangan usia 6 tahun 

sebanyak 26 anak atau 86,7%. 
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2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskriptif variabel penelitian ini merupakan tanggapan dari 30 Responden 

pada orang tua anak di Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten 

Gowa. Deskriptif data yang disajikan meliputi mean (M), median (Me), Modus 

(Mo), dan standar deviasi (SD). Mean merupakan rata-rata hitung, modus adalah 

nilai dari data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau nilai yang sering muncul 

dalam kelompok data sedangkan median yaitu nilai tengah dari gugusan data yang 

telah diurutkan (disusun) mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Standar 

Deviasi (simpangan baku) adalah kelompok atau ukuran standar penyimpangan 

dari reratanya. Dalam menyusun distribusi frekuensi, digunakan langkah-langkah 

berdasarkan pada Sugiyono (2007:35) sebagai berikut: 

a. Menentukan Kelas Interval 

Rumus untuk menentukan jumlah kelas interval yaitu menggunakan rumus 

Sturges yakni jumlah kelas interval = 1+3,3 log n. Dimana n adalah jumlah 

responden. 

b. Menentukan Rentang Data (Range) 

Rentang Kelas = skor maximun- skor minumun+1 

c. Menentukan Panjang Kelas Interval 

Data variabel penelitian perlu dikategorikan dengan langkah-langkah 

menurut Suharsimi Arikunto (2012:299) sebagai berikut. 

1) Kelompok tinggi, semua responden yang mempunyi skor sebanyak 

skor rata-rata plus 1 (+1) standar deviasi (X≥Mi + 1 sdi) 
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2) Kelompok sedang, semua responden yang mempunyai skor antara skor 

rata-rata minus 1 standar deviasi dan skor rata-rata plus 1 standar 

deviasi (antara (Mi – 1SDi ) ≤ X < (Mi + SDi) 

3) Kelompok kurang, semua responden yang mempunyai skor lebih 

rendah dari skor rata-rata minus 1 standar deviasi (X < Mi- 1 SDi) 

Sedangkan harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi) 

diperoleh berdasarkan rumus berikut : 

  Mean ideal (Mi)    = ½ (skor tertinggi+skor terendah) 

  Standar Deviasi ideal (sdi)  = 1/6 (skor tertinggi-skor terendah) 

Berikut penjelasan deskripsi tanggapan responden mengenai variabel-

variabel penelitian dibawah ini: 

a. Deskripsi Data Pola Asuh Orang Tua (X) di Desa Paccellekang  

Pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang 

tua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan kegiatan 

pengasuhan. Kegiatan pengasuhan ini orang tua akan memberikan perhatian, 

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

anaknya. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua 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. 

Data penelitian mengenai pola asuh yang dibagikan kepada orang tua anak 

di Desa Paccellekang dideskripsikan berdasarkan jawaban dari responden dengan 

mengisi kuesioner penelitian yang telah teruji validitas dan reabilitasnya. 

Berdasarkan dari data penelitian mengenai pola asuh orang tua anak di Desa 

Paccellekang, setelah data ditabulasi, diskor dan dianalisis diperoleh nilai. Ada 4 

alternatif jawaban dimana skor tertinggi 4 dan skor terendah 1. Variabel pola asuh 
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orang tua terbagi atas 3 macam cara yaitu: pola asuh otoriter, pola asuh demokrasi 

dan pola asuh permisif. 

1) Pola Asuh Otoriter 

Berdasarkan indikator pola asuh otoriter diperoleh melalui kusioner yang 

terdiri dari 5 item pertanyaan dengan jumlah responden 30 orang tua anak di Desa 

Paccellekang. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh skor tertinggi dan skor 

terendah adalah masing-masing 16 dan 10. Sedangkan untuk hasil mean sebesar 

14. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada tabel  

 
Tabel 4. 4 Statistik Pola Asuh Otoriter 

Penentuan kecenderungan variabel pola asuh otoriter, setelah nilai 

minimum(X min) dan nilai maksimum (X mak) diketahui, maka selanjutnya 

mencari nilai rata-rata ideal (Mi) dengan Rumus Mi = ½ (X mak + X min), 

mencari standar deviasi ideal (sdi) dengan rumus sdi = 1/6 (X mak – X min). 

Mi  = ½ (16+10) = 13 

Sdi =1/6 (16-10)  = 1 

Berdasarkan acuan tersebut, mean ideal variabel pola asuh otoriter adalah 

13 dan standar deviasi ideal adalah 1. Dari perhitungan diatas dapat dikategorikan 

dalam 3 kelas sebagai berikut: 

Tinggi = X≥ Mi + sdi 

Sedang = Mi- sdi ≤ X < Mi + sdi 

Variabel N Min Max Mean 

Pola Asuh 

Otoriter 

30 10 16 14 
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Kurang = X < Mi- sdi 

Penyelesaian: 

Tinggi = X≥ 13 + 1= 14 

Sedang = (13-1) = 12 ≤ X < (13 + 1) = <14 

Kurang = X < (13 -1) = 12 

 
Tabel 4. 5 Distribusi Kategorisasi Variabel Pola Asuh Orang Tua Otoriter 

No. Skor Frekuansi Kategori 

F % 

1 ≥14 15 50 % Tinggi 

2 12 ≤ X≥ 14 14 47% Sedang 

3 12≤ 1 3% Kurang 

Total 30 100%  

 Tabel di atas, menunjukkan bahwa variabel pola asuh orang tua otoriter 

memiliki kategori tinggi sebanyak 15 pola asuh orang tua otoriter (50%), kategori 

sedang 14 pola asuh oran tua  otoriter (47%), dan kategori kurang sebanyak 1 

orang (3%). Jadi dapat disimpulkan bahwa, kecenderungan variabel pola asuh 

otoriter berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 15 orang tua yang pola 

asuhnya tinggi pada pola asuh otoriter (50%) dari jumlah sampel yang berjumlah 

30. 

2) Pola Asuh Demokrasi 

Berdasarkan indikator pola asuh demokrasi diperoleh melalui kusioner 

yang terdiri dari 5 item pertanyaan dengan jumlah responden 30 orang tua anak di 

Desa Paccellekang. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh skor tertinggi dan skor 
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terendah adalah masing-masing 20 dan 16. Sedangkan untuk hasil mean sebesar 

20. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada tabel 4.6. 

 
Tabel 4. 6 Statistik Pola Asuh Demokrasi 

Variabel N Min Max Mean 

Pola Asuh 

Demokrasi 

30 16 20 20 

 Penentuan kecenderungan variabel pola asuh demokrasi, setelah nilai 

minimum(X min) dan nilai maksimum (X mak) diketahui, maka selanjutnya 

mencari nilai rata-rata ideal (Mi) dengan Rumus Mi = ½ (X mak + X min), 

mencari standar deviasi ideal (sdi) dengan rumus sdi = 1/6 (X mak – X min). 

 Mi  = ½ (20+16) = 18 

 Sdi =1/6 (20-16)  = 1 

Berdasarkan acuan tersebut, mean ideal variabel pola asuh demokrasi adalah 

18 dan standar deviasi ideal adalah 1. Dari perhitungan diatas dapat dikategorikan 

dalam 3 kelas sebagai berikut: 

Tinggi = X≥ Mi + sdi 

Sedang = Mi- sdi ≤ X < Mi + sdi 

Kurang = X < Mi- sdi 

Penyelesaian: 

Tinggi = X≥ 18+ 1= 19 

Sedang = (18-1) = 17 ≤ X < (18 + 1) = <19 

Kurang = X < (18 -1) = 17 
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Tabel 4. 7 Distribusi Kategorisasi Variabel Pola Asuh Orang Tua Demokrasi 

No. Skor Frekuansi Kategori 

F % 

1 ≥19 20 67% Tinggi 

2 17≤ X≥ 19 9 30% Sedang 

3 17≤ 1 3% Kurang 

Total 30 100%  

Tabel di atas, menunjukkan bahwa variabel pola asuh orang tua demokrasi 

memiliki kategori tinggi sebanyak 20 pola asuh orang tua demokrasi (67%), 

kategori sedang 9 pola asuh oran tua demokrasi (30%), dan kategori kurang 

sebanyak 1 orang (3%). Jadi dapat disimpulkan bahwa, kecenderungan variabel 

pola asuh demokrasi berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 20 orang tua yang 

pola asuhnya  baik atau tinggi (67%) dari jumlah sampel yang berjumlah 30. 

3) Pola Asuh Permisif 

Berdasarkan indikator pola asuh permisif diperoleh melalui kusioner yang 

terdiri dari 5 item pertanyaan dengan jumlah responden 30 orang tua anak di Desa 

Paccellekang. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh skor tertinggi dan skor 

terendah adalah masing-masing 16 dan 11. Sedangkan untuk hasil mean sebesar 

14. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4. 8 Statistik Pola Asuh Permisif 

Variabel N Min Max Mean 

Pola Asuh 

Demokrasi 

30 11 16 14 
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 Penentuan kecenderungan variabel pola asuh permisif, setelah nilai 

minimum(X min) dan nilai maksimum (X mak) diketahui, maka selanjutnya 

mencari nilai rata-rata ideal (Mi) dengan Rumus Mi = ½ (X mak + X min), 

mencari standar deviasi ideal (sdi) dengan rumus sdi = 1/6 (X mak – X min). 

Mi  = ½ (16+11) = 13 

Sdi =1/6 (20-16)  = 1 

Berdasarkan acuan tersebut, mean ideal variabel pola asuh permisif adalah 

13 dan standar deviasi ideal adalah 1. Dari perhitungan diatas dapat dikategorikan 

dalam 3 kelas sebagai berikut: 

Tinggi = X≥ Mi + sdi 

Sedang = Mi- sdi ≤ X < Mi + sdi 

Kurang = X < Mi- sdi 

Penyelesaian: 

Tinggi = X≥ 13+ 1= 14 

Sedang = (13-1) = 12 ≤ X < (13 + 1) = <14 

Kurang = X < (13 -1) = 12 

Tabel 4. 9 Distribusi Kategorisasi Variabel Pola Asuh Orang Tua Permisif 

No. Skor Frekuansi Kategori 

F % 

1 ≥14 14 47% Tinggi 

2 12≤ X≥ 14 15 50% Sedang 

3 12≤ 1 3% Kurang 

Total 30 100%  
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Tabel di atas, menunjukkan bahwa variabel pola asuh orang tua demokrasi 

memiliki kategori tinggi sebanyak 14 pola asuh orang tua permisif (47%), 

kategori sedang 15 pola asuh oran tua permisif  (50%), dan kategori kurang 

sebanyak 1 orang (3%). Jadi dapat disimpulkan bahwa, kecenderungan variabel 

pola asuh permisif berada pada kategori sedang yaitu sebanyak 15 orang tua yang 

pola asuhnya sedang (50%) dari jumlah sampel yang berjumlah 30. 

 
Tabel 4. 10 Distribusi Kategori Pola Asuh Dominan 

No. Kategori Pola Asuh Frekuensi 

F % 

1 Pola Asuh Otoriter 15 50% 

2 Pola Asuh Demokrasi 20 67% 

3 Pola Asuh Permisif 15 50% 

Berdasarkan tabel di atas kategori pola asuh dominan yang diterapkan 

adalah pola asuh demokrasi sebanyak 20 orang (67%). Jadi dapat disimpulkan 

kecenderungan indikator pola asuh demokrasi orang tua berada pada kategori 

tinggi atau baik yaitu 20 orang (67%).  

b.  Deskripsi Data Kemandirian Anak (Y) di Desa Paccellekang 

 Kemandirian (aoutonomi) harus mulai diperkenalkan kepada anak sedini 

mungkin dengan menanamkan kemandirian akan menghindarkan anak dari sifat 

ketergantungan pada orang lain, dan yang terpenting dalam menumbuhkan 

keberanian anak dilakukan dengan memberikan motivasi pada anak untuk terus 

mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru melalui pengawasan orang tua. 

Kemandirian (Y) kemandirian diukur menggunakan angket skala likert 

yang mana ada 21 butir soal yang terdiri 4 alternatif jawaban. Dimana skor 4 
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untuk skor tertinggi dan 1 untuk skor terendah. Setelah dilakukan penelitian, 

diperoleh skor tertinggi dan skor terendah adalah masing-masing 72 dan 66. 

Sedangkan untuk hasil mean sebesar 69. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada 

tabel. 

Tabel 4. 11 Statistik Kemandirian Anak 

Variabel N Min Max Mean 

Kemandirian 30 66 72 69 

Penentuan kecenderungan variabel kemandirian, setelah nilai minimum (X min) 

dan nilai maksimum (X mak) diketahui, maka selanjutnya mencari nilai rata-rata 

ideal (Mi) dengan Rumus Mi = ½ (X mak + X min), mencari standar deviasi ideal 

(sdi) dengan rumus sdi = 1/6 (X mak – X min). 

Mi  = ½ (72+66) = 69 

Sdi =1/6 (72- 66)  = 1 

Berdasarkan acuan tersebut, mean ideal variabel pola asuh adalah 69 dan 

standar deviasi ideal adalah 1. Dari perhitungan diatas dapat dikategorikan dalam 

3 kelas sebagai berikut: 

Tinggi = X≥ Mi + sdi 

Sedang = Mi- sdi ≤ X < Mi + sdi 

Kurang = X < Mi- sdi 

Penyelesaian: 

Tinggi = X≥ 69+ 1 = 70 

Sedang = (69-1) =68 ≤ X < (69 + 1) = <70 

Kurang = X < (69-1) =68 
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Tabel 4. 12  Distribusi Kategorisasi Variabel Kemandirian Anak 

No. Skor Frekuansi Kategori 

F % 

1 ≥70 11 37% Tinggi 

2 68 ≤ X≥ 70 16 53% Sedang 

3 68≤ 3 10% Kurang 

Total 30 100%  

 Tabel di atas, menunjukkan bahwa variabel pola kemandirian anak 

memiliki kategori tinggi sebanyak 11 kemandirian anak (37%), kategori sedang 

16 kemandirian anak (53%), dan kategori kurang sebanyak 3 anak (10%). Jadi 

dapat disimpulkan bahwa, kecenderungan variabel kemandirian anak berada pada 

kategori sedang yaitu sebanyak 16 kemandirian sedang atau baik (53%) dari 

jumlah sampel yang berjumlah 30. 

3.  Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah cara mengukur bahwa variabel yang diteliti datanya telah 

benar-benar valid. Validitas yang diukur adalah setiap item pertanyaan variable 

dalam angket melalui cara yang disebut uji validitas. Apabila data telah valid 

berarti instrument yang digunakan dalam penelitian sudah tepat. 

Pada penelitian ini uji validitas menggunakan SPSS 23, instrumen 

dikatakan valid apabila r tabel hitung   r table dan instrumen dikatakan tidak 

valid jika r tabel ≤ r table. 

b. Uji Reliabilitas 
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Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kekonsistenan atau kestabilan jawaban 

responden terhadap angket yang diberikan. Apabilan jawab seseorang konsisten 

dan stabil berarti indikator dalam angket tersebut sudah reliabel. Reliabel suatu 

test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi dan akurasi. Berikut 

hasil uji reliabiltas variable independen dan dependen. 

 

 

 

 
Tabel 4. 13 Uji Reabilitas Pola asuh 

 

 

 

 

 

 
Tabel 4. 14 Uji Reabilitas Kemandirian 

 

  

      

 

Hasil dari Cronbach’s Alpha dengan menggunakan SPPS 23 dinyatakan riliable 

karena nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60. 

4.  Korelasi 

a         Uji Korelasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

   ,698 15 

 

         Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alphaa N of Items 

,968 21 
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Tabel 4. 15 Uji Korelasi 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4. 9 output di atas, dapat ditarik kesimpulan dengan 

merujuk pengambilan keputusan dalam analisa korelasi bivariat pearson yaitu: 

jika r hitung >  r tabel dan nilai Sig. < 0. 05 maka terdapat korelasi atau hubungan 

antara variabel x dan y, sebaliknya jika r hitung < r tabel dan nilai Sig > 0, 05 

maka tidak terdapat korelasi atau suatu hubungan.  

Dari hasil uji korelasi pola asuh dan kemandirian anak r hitung sebesar 

,729 dan sig sebesar ,000 yang mana artinya lebih kecil dari 0, 05. Jadi dapat 

disimpulkan Pola asuh orang tua memiliki hubungan dengan kemandirian anak 

usia 5-6 tahun di Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaen Gowa 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

 
B. Pembahasan 

1. Pola Asuh Orangtua Pada Anak Usia (5-6 Tahun) di Desa 

Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa sebagian 

besar pola asuh orang tua di Desa Paccellekang mempunyai pola asuh demokrasi. 

      Correlations 

 Pola Asuh 
Kemandirian 

Anak 
Pola Asuh Pearson 

Correlation 1 ,792 

Sig. (2-tailed)  ,000 
N 30 30 

Kemandirian 
Anak 

Pearson 
Correlation ,792 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 30 30 
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Hal tersebut dapat dilihat dari presentase hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa sebanyak 50 % atau 15 dari 30 responden memilih item jawaban yang 

menunjukkan pola asuh otoriter. Sebanyak 67% atau 20 dari 30 responden 

memilih item jawaban yang menunjukkan pola asuh orangtua demokrasi. Dan  

sebanyak 15 responden (50%) dari 30 responden memilih item jawaban yang  

menunjukkan pola asuh permisif. 

Hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa sebanyak 50 % memiliki pola 

asuh otoriter. Menurut teori Jojon (2017) pola asuh otoriter merupakan pola asuh 

orangtua yang menerapkan apapun aktivitas anak selalu dikekang oleh 

orangtuanya dan orang tuanya terlalu takut membebaskan anaknya untuk 

melakukan aktivitas. Dampaknya anaknya akan cenderung takut untuk melakukan 

sesuatu perkembangannya yang lebih baik. Anak akan cenderung penakut, tidak 

percaya diri, tergantung kepada orangtua, cenderung pendiam, pemurung, tidak 

mudah tersenyumdan tidak gembira. 

Menurut Hassan Syamsi (2018) perilaku otoriter orang tua yang bisa 

menimbulkan ketidakmandirian yaitu yang melakukan kekerasan fisik atau psikis 

sehingga anak tumbuh menjadi penakut dan ragu. Sedangkan orangtua selalu ikut 

campur tangan dalam setiap masalah anak baik masalah kecil maupun besar. 

Biasanya anak menjadi pribadi yang lemah dan mungkin ia akan terkena 

problematika kejiwaan. Menurut Munnawaroh (2016) dampak pola asuh otoriter 

dari segi positif dari bentuk pola asuh ini yaitu anak cenderung disiplin menaati 

peraturan. Jadi anak dengan pola asuh seperti ini cenderung memiliki kedisiplinan 

dan kepatuhan yang semu.Peneliti berpendapat pola asuh otoriter dapat 

menyebabkan anak menjadi kurang mandiri karena perilaku dan sikap orangtua 

yang ditandai seperti mengekang karena terlalu takut untuk membebaskan anak 

dan sikap  orangtua yang keras dan overprotektif berdampak pada perkembangan 
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psikologis sehingga anak cenderung penakut, bergantung pada pengasuh atau 

orang lain, pendiam dan cemas. Dampak positif dari pola asuh ini yaitu anak 

menjadi lebih disiplin dan patuh terhadap orangtua. 

Hasil penelitian didapatkan sebanyak 50% yang menunjukkan pola asuh 

orangtua permisif. Menurut teori Jojon (2017) pola asuh permisif merupakan pola 

asuh orangtua yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak dan anak 

diijinkan membuat keputusan sendiri tentang langkah apa yang akan dilakukan 

serta orangtua tidak pernah memberikan pengarahan maupun penjelasan kepada 

anak tentang apa yang sebaiknya dilakukan anak. Dampak yang terjadi dalam pola 

asuh permisif yaitu anak menjadi lebih manja, hampir tidak ada komunikasi antara 

anak  dengan orangtua serta anak menjadi tidak disiplin sama sekali.  

Menurut Hassan Syamsi (2018) perilaku permisif orangtua yang bisa 

menimbulkan ketidakmandirian yaitu anak disepelekan dan dibiarkan saja, tetapi 

tidak diberi apresiasi atau motivasi saat mencapai suatu keberhasilan dan tidak 

ada teguran ketika menemui kegagalan. Namun, orangtua yang memanjakan 

anaknya dengan memenuhi segala keinginannya sehingga anak tumbuh dengan 

lepas kontrol artinya orangtua selalu menuruti keinginan dan kemauan anaknya. 

Dengan sikap ini, anak menjadi tidak percaya diri. 

Menurut Munnawaroh (2016) dampak positif dari pola asuh permisif yaitu 

apabila anak mampu menggunakan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab, 

maka anak akan menjadi seorang yang mandiri, kreatif, inisiatif dan mampu 

mengaktualisasi diri.Peneliti berpendapat orangtua yang memiliki pola asuh 

permisif ditandai dengan sikap dan perilaku tidak peduli, memanjakan anak dan 

lepas kontrol dapat menyebabkan anak menjadi kurang mandiri. Sikap tidak 

peduli orangtua menyebabkan anak tidak dapat membedakan benar dan salah. 

Selain itu sikap memanjakan anak yang berlebihan dengan menuruti semua 
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keinginan anak dapat menyebabkan anak selalu bergantung pada orangtuanya. 

Sikap anak yang selalu bergantung pada orangtua atau pengasuhnya dapat 

menyebabkan anak menjadi kurang mandiri. Tetapi apabila anak mampu 

mengendalikan diri dalam menggunakan kebebasantersebut maka anak akan 

menjadi seorang yang mandiri dan mengaktualisasikan diri. 

Pada hasil penelitian didapatkan sebanyak 67% yang menunjukkan pola 

asuh demokratis. Menurut teori Jojon (2017) pola asuh demokratis merupakan 

pola asuh orangtua yang selalu memberikan kebebasan beraktivitas kepada anak 

yang masih dalam arahan orangtuanya dan anak akan cenderung bebas melakukan 

aktivitas pembelajaran dalam dirinya. Dampaknya anak akan lebih bertanggung 

jawab akan akibat yang diterimanya kelak, pemberani, mempunyai rasa percaya 

diri yang tinggi, tidak tergantung pada orangtuanya dan riang gembira. Sehingga 

tumbuh kembang anak akan lebih baik. 

Menurut Munnawaroh (2016) dampak negatif dari pola asuh demokratis 

yaitu anak cenderung mengganggu kewibawaan otoritas orang tua, kalau segala 

sesuatu harus dipertimbangkan anak dengan orang tua. Peneliti berpendapat 

bahwa pola asuh demokratis berdampak pada anak akan cenderung percaya diri 

lebih bertanggung jawab dan mandiri.Tetapi pada pola asuh ini anak akan kurang 

sopan pada orangtua karena kedekatan orangtua dan anak yang membuat anak 

merasa tidak ada batasan atau seperti pada temannya sendiri. 

Pola asuh orangtua dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Yoga 

(2016) beberapa faktor diantaranya yang dapat mempengaruhi pola asuh orangtua 

yaitu usia orangtua, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, usia anak, jenis 

kelamin anak. Sesuai dengan teori Yoga (2016) bahwa pasangan orangtua yang 

masih dalam usia muda lebih cenderung menerapkan pola asuh demokratis dan 

permisif kepada anak-anaknya. Hal ini karena orangtua muda lebih bisa terbuka 



   68 
 

 
 

dan berdialog dengan baik pada anak-anaknya. Pasangan dengan usia yang lebih 

tua atau pada dewasa tengah biasanya cenderung lebih keras dan bersikap otoriter 

terhadap anak-anaknya, dimana orang tua lebih dominan dalam mengambil 

keputusan karena orang tua merasa sangatberpengalaman dalam memberikan 

pengasuhan dan penilaian pada anak-anak mereka. 

2. Tingkat Kemandirian Pada Anak Usia (5-6 Tahun) di Desa 

Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa sebagian 

besar tingkat kemandirian anak di Desa Paccellekang mempunyai tingkat 

kemandirian sedang atau baik. Hal tersebut dapat dilihat dari presentase hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat 53% atau 16 dari 30 responden 

dengan tingkat kemandirian sedang, sebanyak 37% atau 11 dari 30 responden 

memilih item jawaban yang menunjukkan tingkat kemandirian tinggi. Dan 

memiliki tingkat kemandirian yang kurang mandiri sebanyak 10%  atau 3 dari 30 

responden.  

Menurut teori Utami (2016) bahwa tingkat kemandirian dipengaruhi oleh 

2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya ialah jenis 

kelamin, sedangkan faktor eksternal salah satunya pola asuh orangtua atau 

keluarga. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.2 terdapat jumlah jenis 

kelamin anak laki-laki sebanyak 13 responden (43,3%) dan jenis kelamin anak 

perempuan sebanyak 17 responden (56,7%). Menurut teori Utami (2016) bahwa 

pembentukan karakter kemandirian tidak lepas dari peran orangtua dan 

pengasuhan terhadap anaknya. Toleransi yang berlebihan, pemeliharaan yang 

berlebihan, atau orangtua yang terlalu keras terhadap anaknya dapat menghambat 

pencapaian kemandirian anak tersebut. Peneliti berpendapat bahwa kemandirian 

dapat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku orangtua terhadap anak. Selain itu 
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kemandirian anak juga disebabkan dari lingkungan sekitar anak. Perilaku dan 

sikap orangtua seperti pemanjaan yang berlebihan dan pengabaian orang tua 

terhadap anak mengakibatkan terhambatnya kemandirian dalam mengasuh anak. 

Sehingga kejiwaan anak terganggu seperti anak menjadi kurang percaya diri, anak 

mudah takut dan cemas serta anak yang tergantung pada pengasuhnya. 

Lingkungan yang paling berperan penting terhadap anak adalah keluarga. 

Hassan Syamsi (2018), mengemukakan bahwa perilaku orang tua sangat 

berpengaruh terhadap  munculnya problematika kejiwaan anak yang 

menimbulkan rasa takut dan  tidak percaya diri sehingga akhirnya dapat 

menimbulkan ketidakmandirian.  Berikut ini perilaku orang tua yang bisa 

menimbulkan ketidakmandirian  pada anak yaitu over protektif, lepas kontrol, 

tidak peduli, memanjakan  anak, keras, gamang, pilih kasih. Kemandirian pada 

anak usia dini tentu berbeda dengan kemandirian pada remaja atau orang dewasa. 

Definisi mandiri bagi remaja atau orang dewasa adalah kemampuan seseorang 

untuk bertanggung jawab atas apa yang diakukannya tanpa membebani orang lain. 

Berbeda hal nya bagi anak usia dini, kemandirian merupakan kemampuan yang 

disesuaikan dengan tugas perkembangannnya, seperti belajar berjalan, belajar 

makan, berlatih berbicara, interaksi dengan orang lain serta belajar moral (Wiyani 

: 2013). 

3. Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Tingkat Kemandirian Anak 

Usia (5-6 Tahun) di Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Gowa  

Hubungan yang hangat antara orang tua dengan anak mampu mendukung 

kemandirian anak dalam keluarga dan kemandirian anak di Desa Paccellekang 

sehingga anak memiliki kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya sendiri, 

memiliki kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan bertanggung 
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jawab atas apa yang di lakukan anak, seperti makan tanpa di suapi, mampu 

memakai kaos kaki dan baju sendiri, bisa buang air kecil atau besar sendiri, hal ini 

berhubungan dengan kebenaran teori menurut Diane (2013:60) kemandirian anak 

usia dini dapat dilihat dari pembiasaan perilaku dan kemampuan anak dalam 

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

berbagi, mengendalikan emosi. 

Pola asuh orang tua sangat berperan penting bagi anak usia, dimana orang 

tua mendidik anaknya dengan sangat baik mulai dari lingkungan internal 

keluarga. Konsep dan pola asuh orang tua untuk anaknya harus mempunyai jiwa 

yang bisa merawat, membantu, mendidik, membimbing dan melatih anak agar 

menjadi menjadi anak yang tumbuh kembang secara kreatif, baik dan patuh, bisa 

menjadikan anak merasa mempunyai tanggung jawab serta percaya diri. 

Mendidik sangat berkaitan dengan moral dan kepribadian, mendidik 

berkaitan dengan memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan 

atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian bila ditilik 

dari segi strategi dan metode yang digunakan, mendidik lebih menggunakan 

keteladanan dan pembiasaan. 

 

Mengajar merupakan bahan ajar dalam bentuk ilmu pengetahuan, 

prosesnya dilakukan dengan memberikan contoh kepada anak mempraktikkan 

keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang diberikan kepada anak agar 

menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Membimbing anak berkaitan dengan norma dan tata tertib, membimbing 

adalah sebagai kegiatan menuntun anak didik dalam perkembangannya dengan 

jalan memberikan lingkungan dan arahan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Melatih adalah mengajar anak agar terbiasa dan mampu melakukan sesuatu, 
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membiasakan anak agar membiasakan dirinya dalam melakukan sesuatu 

contohnya dalam kegiatan belajar. 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan keterlibatan orang tua 

dengan pendidikan anak usia dini erat kaitannya, melalui orang tua dan 

lingkungan sekelilingnya. Anak dapat menerima dan merespon semua yang anak 

lihat dan anak tangkap, karena pada masa dini anak lebih banyak menerima. 

Orang tua harus bisa mengarahkan dan membimbing anak sejak usia dini hingga 

anak menginjak dewasa salah satunya meberikan pembelajaran di pendidikan 

anak usia dini agar mengetahui bagaimana pola asuh orang tua yang baik untuk 

anak. 

Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan pola asuh 

orangtua dengan tingkat kemandirian anak pada usia (5-6 tahun) di Desa 

Paccellekang. Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan uji validitas dengan 

menggunakan program SPSS versi 23 didapatkan ρ value = 0,000 < α = 0,05, 

artinya Ho ditolak dan H1 diterima menunjukkan bahwa ada hubungan pola asuh 

orangtua dengan tingkat kemandirian pada anak usia (5-6 tahun) di Desa 

Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. 

Perhitungan korelasi kemandirian anak dalam keluarga dengan 

kemandirian anak di sekolah sebelumnya menjelaskan bahwa kemandirian anak 

dalam keluarga dengan kemandirian anak di sekolah memiliki hubungan yang 

kuat atau tinggi dan berdasarkan pengujian hipotesis membuktikan bahwa 

kemandirian anak dalam  keluarga berhubungan positif. Artinya semakin mandiri 

anak dalam keluarga, maka akan semakin baik dalam perkembangan anak. Maka 

dapat diketahui koefisien korelasi Product Moment (r) sebesar 0,792 jika 

diinterpretasikan pada kriteria penilaian korelasi maka nilai korelasi (r) terletak 

diantara 0,60-0,799 dengan tingkat hubungan yang kuat atau tinggi. 
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Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Priyani Haryanti (2016) yang 

berjudul “ Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Tingkat Kemandirian Anak 

Usia Prasekolah Di TK Desa Argosari ” dengan hasil penelitian ada hubungan 

antara pola asuh orangtua dengan tingkat kemandirian anak usia prasekolah di TK 

Desa Argosari. Selanjutnya dengan penelitian Tiwuk Sri Sulasmi dan Lydia Ersta 

K (2016) yang berjudul “ Pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian 

anak usia 3-4 tahun kelas Wayang di Kelompok Bermain (KB) Strawberry Sekip, 

Kadipiro, Banjarsar,Surakarta ” dengan hasil penelitian Ada Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua terhadap Kemandirian Anak Usia 3-4 tahun di kelas Wayang KB 

Strawberry Kadipiro, Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penenlitian dengan judul “ Hubungan Pola Asuh Orang 

Tua dengan Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun Di Desa Paccellekang Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa” dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Sebanyak (67%) pola asuh orangtua pada anak usia (5-6 tahun) di 

Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa adalah 

pola asuh demokrasi. 

2. Sebanyak (53%) tingkat kemandirian pada anak usia (5-6 tahun) di 

Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa adalah 

mandiri pada indikator kemampuan melakukan tugas seperti 

merapikan tas ketika akan pulang sekolah, dan anak dapat memilih 

kegiatan yang disukai seperti menari, menulis, menggambar, bermain 

boneka, serta anak tidak lagi ditunggui oleh orang tua atau 

pengasuhnya. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orangtua dan tingkat 

kemandirian pada anak usia (5-6 tahun) di Desa Paccellekang 

Kecamatan Pattallassang Kabupatan Gowa. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penenlitian dengan judul “ Hubungan Pola Asuh Orang 

Tua dengan Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun Di Desa Paccellekang Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa” berikut implikasi penelitian : 
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1. Pola asuh merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

tinggi rendahnya kemandirian anak. Semakin baik pola asuh orang tua, 

maka semakin baik pula kemandirian anak. 

2. Peneliti berharap orang tua dalam mengasuh anaknya harus 

memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anaknya dengan 

memberikan kasih sayang dan memberikan aturan yang tidak 

berlebihan serta tidak mengabaikan anak. 

3. Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah informasi bagi 

peneliti selanjutnya tentang pola asuh orangtua dan tingkat 

kemandirian anak  serta dapat mengetahui tentang hubungan pola asuh 

orangtua terhadap kemandirian anak.  
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