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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

        
 اِ       

Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 ṡ𝑎 ṡ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es سِ
 Syin Sy es dan ye شِ
 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 ḍa ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) طِ
 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظِ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ عِ
 Gain G Ge غِ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi قِ
 Kaf K Ka ك
 Lam L El لِ
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal  

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau  harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa :ِ كَيْفَِ

 haula :ِ هَوْلَِ

 

 

 

 Ha H Ha ـهِ

 Hamzah ’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A اَِ
 Kasrah I I اِِ
 ḍammah U U ا ِ

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya Ai a dan i ىىَِْ

 fatḥah dan wau Au a dan ىَوِْ
u 
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3. Maddah  

Maddah atau vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan  huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Contoh: 

ِمَاتَِ  : māta 

ِِرَمَى  : ramā 

 qīla : قِيْلَِِ

وْتِ  ِِيمَ   : yamūt 

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta 

marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikut oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah 

itu ditransliterasikan dengan ha[h]. 

Contoh:  

الَِْْطْفَالِِِ  rauḍahal-aṭfāl : رَوْضَةِ 

الْفَاضِلَةِ   al-madīnahal-fāḍilah : الَْمَدِيْنَةِ 

 al-ḥikmah :  الَْحكْمَة ِِ

 

Harakat dan 
Huruf Nama Huruf dan 

Tanda Nama 

َ ىِ  fatḥah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ...َ اِ      ...
 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىىِ
 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ى و
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5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd (ِِ ` ِِّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َِ  <rabbana : رَبَّنا

يْنَاِِ  <najjaina: نَجَّ

ِِ  al-haqq : الَْحَقُّ

مَِِ  nu“ima : ن ع ِ

ِِ  aduwwun‘ : عَد وٌّ

Jika huruf ِى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

( ِ )ِىيِ   maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (ī). 

Contoh: 

ِعَلِيٌِّ  : ‘Alī (bukan‘Aliyyatau‘Aly) 

ِ  Arabī (bukan‘Arabiyy atau‘Araby)‘ :عَرَِبِيٌّ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ِِال(alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 
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Contoh: 

ِ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْس 

لْزَلَة ِ ِِالَزَّ  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة ِِ

 al-bilādu :  الَْبِلادَِ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

وْنَِ ر  ِِتأَِْم   : ta’murūna 

 ‘al-nau :  الَنَّوْع ِِ

 syai’un :  شَيْءٌِِ

ِأ مِرْتِ    : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang 

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering 

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an 

(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh.  

 

Contoh: 



 
 
 
  

xvi  

FīẒilālal-Qur’ān 

Al-Sunnah qablal-tadwīn 

Al-‘Ibārāt bi‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣal-sabab 

9. Lafẓal-Jalāla (اِلل) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

ِاللِِ  billāh بِاِللهdīnullāhِِ دِيْن 

Adapun ta marbūṭadi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ  al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ه مِْفيِِْرَحْمَةِِاِللِِِ  hum f ī raḥmatilh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

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

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

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

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

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
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sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wamā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘alinnās ilallażī biBakkatam ubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażīunz ila fihal-Qur’ān 

Naṣīral-Dīnal-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiżmin al-ḌalāAl-Munqiz 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  ِ= subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw.   = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid,Naṣr 

Ḥāmid Abū) 
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M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 ِ= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imra>n/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صفحةِ =  ص

 بدونِمكانِ =  دمِ

سلمِصلىِاللِعليهِوِ =  صلعمِ  

 

 طبعةِ =  طِِ

 بدونِناشر =  دنِ

الىِاخرهِ\الىِاخرها =  الخِ  

 جزءِ=  جِ
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ABSTRAK 

 

Nama  : Handayani 

Nim  : 200900117051 

Jurusan : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Judul  : Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Social 

Emosional Anak Usia 4-5 Tahun Di Desa Nampar Sepang 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

 

 

Tujuan penelitian ini untuk  1)  mengetahui pola asuh di Desa Nampar 

Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 2)  

mengetahui perkembangan sosial emosional di Desa Nampar Sepang 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 3) mengetahui 

pengaruh perkembangan sosial emosional di Desa Nampar Sepang Kecamatan 

Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur.  

Metode penelitian ini mengunakan penelitian kuantitatif, dengan metode 

penelitian Ex-Post Facto. Populasi pada penelitian ini yakni 40 orang tua dan 

40 anak di desa Nampar Sepang yang memiliki anak usia 4-5 Tahun. Teknik 

pengambilan sampel non probability sampling, sampel yang di gunakan pada 

penelitian ini yakni 40 orang tua dan 40 anak usia 4-5 tahun. Instrumen 

penelitian ini menggunakan angket pola asuh orang tua dan angket sosial 

emosional anak. Teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Gambaran pola asuh otoriter pada 

kategori sedang yaitu sebanyak 25 orang (62,5%), pola asuh permisif berada 

pada ketgori sedang yaitu sebanyak 23 orang (57,5%), pola asuh demokratis 

berada pada ketgori sedang yaitu sebanyak 22 orang (55%). Pola asuh dominan 

orang tua adalah pola asuh demokratis yaitu sebanyak 40 orang (100%). (2). 

Gambaran perkembangan sosial emosional anak pada kategori sedang sebanyak 

27 orang (67,5%), dan pada kategori tinggi sebanyak 11 orang (27,5%). (3). 

Terdapat pengaruh pola asuh orang tua di Desa Nampar Sepang Kecamatan 

Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur dengan diperoleh hasil signifikan 

p-value. Hubungan pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial 

emosional anak diperoleh nilai R =0,887 Pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

perkembangan sosial emosional anak di peroleh nilai R2 =0,787 . Berdasarkan 

hasil signifikansi p-value (<0,05) yang artinya Ha diterima dan Ho ditolak. 

 

Kata Kunci : Pola Asuh Otoriter, permisif, demokratis dan Perkembangan 

Sosial Emosional AUD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak usia dini adalah anak yang berumur 0-6 tahun yang memiliki perbedaan satu 

sama lainnya yang membuat mereka unik. Anak usia dini adalah anak yang sangat aktif 

pada setiap aktivitas yang ia lakukan, mereka melakukan aktivitas apapun dengan 

sangat semangat. Oleh karena itu, perlu bimbingan dari orang tua dan orang dewasa 

lainnya agar anak terhindar dari bahaya yang bias saja anak melakukan aktivitas baik 

dirumah maupun disekolah 

Pendidikan anak usia dini yang berada dalam rentan usia 0-6 tahun, sebagaimana 

dalam Undang Undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 

1 Ayat 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya 

pembinaan yang di ajukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun 

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut.1 

Pendidikan anak usia dini adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan 

yang menitikberatkan pada pelekatan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Pendidikan anak usia dini (PAUD) jenjang pendidkan sebelum pendidikan dasar 

yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga 

usia enam tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur 

 
1 Depdiknas, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, (Jakarta : 

Depdiknas, 2009), h.3. 
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formal, nonformal, dan informal.2 Untuk itu, pendidikan anak usia dini merupakan 

bekal agar menjadi tolak ukur dalam melihat perkembangan anak, baik perkembangan 

bahasa, lognitif, motorik, khususnya pada pembahasan ini mengenai perkembangan 

sosial emosional anak. 

Pendidikan utama dan pertama yang baik untuk anak adalah pendidikan dalam 

keluarga, karena di dalam keluarga anak pertama kali mendapat stimulus. Lingkungan 

keluarga anak banyak menghabiskan waktunya bersama orang tua. Keluarga 

merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar dan menyatakan 

diri sebagai sebagai makhluk sosial. Keluarga pada umumnya anak ada dalam 

hubungan interaksi yang intim. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah 

laku, watak, moral dan pendidikan anak. 

Keluarga merupakan sosial pertama yang ditemui anak ketika baru lahir pertemuan 

dengan ibu, ayah dan semua di sekitar lingkungan. Keluarga adalah faktor penentu bagi 

anaknya karena dengan keluargalah anak memiliki waktu yang banyak daripada 

dengan orang lain. Keluarga merupakan dasar pengetahuan yang di terima oleh anak. 

Pendidikan dalam keluarga merupakan awal atau pertama yang diterapkan oleh 

anak, dengan keluarga anak mendapatkan berbagai pengetahuan yang belum ia ketahui 

sebelumnya. Keluarga adalah orang yang terdekat bagi anak dan keluarga bisa 

memberikan ilmu yang bermanfaat dan dibutuhkan anak untuk bekal ia selanjutnya 

terutama pendidikan tentang perilaku dan karakter anak. 

 

 

 

 
2Lilis Madyawati, Strategi Pengembagan Bahasa Pada Anak, (Jakarta:PT Kharisma Putra 

Utama,2017), hal.2. 
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Sebagaimana dalam Surah Al-Isra :23-25 

             ۞

لُغَنا عِنْدَكَ الْكِبَََ اَحَ  هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًاۗ امِاا يَ ب ْ مَُآْ وَقَضٰى رَبُّكَ الَّا تَ عْبُدُوْْٓا اِلَّآْ اِيَّا دُهُُآَْ اوَْ كِلٰهُمَا فَلََ تَ قُلْ لَّا

مَُا قَ وْلًَّ كَريِْْاً  اُف ٍّ والََّ  هَرْهُُاَ وَقُلْ لَّا وَاخْفِضْ لََّمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الراحْْةَِ وَقُلْ رابِ  ارْحَْْهُمَا كَمَا رَب ايٰنِِْ  ٢٣تَ ن ْ

ِرَبُّكُمْ اعَْلَمُ بِاَ فِْ نُ فُوْسِكُمْۗ اِنْ تَكُوْنُ وْا صٰلِحِيَْْ فاَِناه ٢٤صَغِيْْاًۗ  : 17) الَّسراۤء/ ٢٥واابِيَْْ غَفُوْراً كَانَ لِلََْ   ٗ 

23 -25 )  

Terjemahannya : 

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia 

dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika 

salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 

perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada 

mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua 

dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".Tuhanmu 

lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, 

maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.3 

Ayat diatas menjelaskan bagaimana cara orang tua mendidik dan memberikan 

pengetahuan kepada anaknya sebagai  dasar dalam menumbuhkan rasa cinta orang tua 

kepada anaknya, dengan cara memberikan teladan serta memelihara keluarganya 

dengan baik. Hal ini, yang patut dijadikan sebagai dasar pengetahuan orang tua dalam 

mendidik anak dengan baik dan benar. 

 

 
3 Kementerian Agama, RI, Al-Qur’an Terjemah, (Bandung:Syaaml Qur’an 2019), h.284. 
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Mendidik anak orang tua memiliki pola asuh yang berbeda-beda, ada orang tua 

yang memiliki sikap disiplin dan mempunyai berbagai aturan yang harus dituruti oleh 

anak, membiarkan anak, ada juga pola asuh yang cenderung memanjakan anak dan 

pola asuh yang mengedapankan logika dan pikiran positif juga apara orang tua yang 

mengabaikannya. Keempat pola asuh di atas sering disebut dengan pola asuh otoriter, 

permitif, demokratis dan penelantaran. 

Gaya pengasuhan orang tua yang baik akan menurunkan perkembangan sosial 

anak yang baik. Pola asuh orang tua berarti kebiasaan orang tua, ayah dn ibu dalam 

memimpin, mengasuh dan membimbing anak. Mengasuh dalam arti menjaga dengan 

cara merawat dan mendidiknya. Membimbing dengan cara membantu, melatih dan 

sebagainnya. Kualitas dan intensitas pola asuh orang tua bervariasi dalam 

mempengruhi sikap dan mengarahkan kepada perilaku anak. Anak perlu di asuh dan di 

bimbing karena mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan untuk itu orang 

dewasa seperti orang tua terutama dalam lingkungan keluarga sangat berperan penting 

dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak kearah yang 

positif. 

Aspek perkembangan anak adalah perkembagan sosial anak. Perkembangan sosial 

anak usia dini merupakan proses belajar dalam bentuk penyesuaian diri atau adaptasi  

terhadap kelompok atau lingkungan. Misalnya dalam perkembangan sosial dalam hal 

ini anak mampu berinteraksi dengan teman sebaya atau orang dewasa dengan baik. 

Anak juga dapat menyesuaikan terhadap lingkungan dimana anak tinggal.  

Perkembangan sosial emosional adalah salah satu perkembangan yang harus 

ditangani secara khusus, karena perkembangan sosial emosional anak harus dibina 

pada masa kanak-kanak atau biasa disebut masa pembentukan. Pengalaman sosial 

sangatlah menentuka kepribadian anak setelah menjadi dewasa. Banyaknya 

pengalaman yang kurang menyenangkan pada masa kanak-kanak akan menimbulkan 
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sikap yang tidak sehat terhadap pengalaman sosial anak, pengalaman tersebut dapat 

mendorong anak tidak sosial, anti sosial, bahkan anak cendrung tidak percaya diri.4 

Perkembangan sosial emosional anak adalah kepekaan anak untuk memahami 

perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat interaksi 

anak dengan orang lain dimulai dari orang tua, saudara, teman bermain hingga 

masyarakat luas. Dapat dipahami bahwa perkembangan sosial emosional tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain.5 Artinya hubungan antara orang tua serta lingkungan 

lingkungan sekitar anak sangat mendukung dalam proses perkembangan anak 

khususnya perkembangan sosial emosional anak.  

Keluarga sebagai satuan unit sosial terkecil merupakan lingkungan pendidikan 

yang paling utama dan pertama. Artinya, keluarga merupakan lingkungan paling 

bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak, mengasuh dan membesarkan anak 

secara umum merupakan tanggung jawab kedua orang tua. 6 Orang tua memiliki 

tanggung jawab yang besar dalam membentuk keprbadian anak. Perkembangan anak 

usia dini merupakan proses belajar dalam bentuk penyesuaian diri terhadap kelompok 

atau lingkungan. Perkembangan sosial ini akan mampu berinteraksi dengan teman 

sebaya atau orang dewasa dengan baik. Anak juga dapat menyesuaikan terhadap 

lingkungan dimana anak tinggal. Keluarga mempunyai pengaruh besar dalam 

membentuk karakter dan kepribadian anak. 

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mendukung 

perkembangan anak, khususnya saat anak pada tahapan usia ini. Namun permasalahan 

ini seringkali muncul pada orang tua yang kurang memahami perkembangan anak. Hal 

ini, yang menyebabkan anak proses perkembangan anak tidak sejalan atau 

tersistematis.  

 
4 Garungan, Psikologi Sosial, (Bandung: Rafika Aditama, 2004), h.41. 
5 Suyadi, Psikologi Belajar PAUD, ( Yogayakarta: Bintang Pustaka Abadi, 2010), h. 109. 
6 Abu Ahmad, Pendidikan Ilmu, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2001), h. 127. 



6  

  

Pengaruh perkembangan sosial emosional anak ini bergantung pada perlakuan atau 

bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenal berbagai aspek. Perkembangan 

seorang anak tidak hanya di pengaruhi oleh aspek genetik tetapi aspek lingkungan juga 

memiliki peran yang sangat penting. Teori Erik Erikson mengenai perkembangan 

sosial emosional seorang anak masih bergantung pada orang tuanya serta lingkungan 

sosial. Anak lebih tertantang karena menghadapi dunia sosial yang lebih luas dan di 

tuntut untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar serta teman sebayanya. Jadi 

ketika orang tua menyibukkan diri dengan aktivitas (kerja) sementara anak masih 

membutuhkan perhatian dari orang tua yang seolah-olah menyampingkan tanggung 

jawab orangtua akan memprihatinkan perkembangan anak tersebut sebab anak dalam 

tahap tersebut masih sangat membutuhkan sandaran atau ketergantungan kepada orang 

tua.  Dampak dari pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial emosional anak 

tersebut adalah anak selalu menyendiri, jarang bersosialisasi dengan teman sebaya, 

ketika bermain selalu melakukan kekerasan kepada teman mainnya, suka berkata kasar 

(memaki teman atau orang tua dari lawan mainnya).7 

Berdasarkan hasil obeservasi sebelumnya di Desa Nampar Sepang Kecamatan 

Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur, Jalan Lintas Utara Flores, Dusun Golo 

Mele, RT 007, di salah satu lingkup keluarga (tetangga) masih ada orang tua yang 

belum mampu menerapkan pola asuh dengan baik. Orang tua lebih mementingkan 

pekerjaan yang menurut mereka adalah sumber penghasilan dalam kebutuhan keluarga 

dibandingkan mengurus anak serta dalam mengasuh anak orang tua selalu melibatkan 

kekerasan verbal atau non verbal yang menurut mereka mampu mengubah karakter 

anak dari lemah menjadi kuat. Mereka menganggap bahwa pola asuh yang mereka 

terapkan baik untuk anaknya tanpa melihat bagaimana perkembangan fisik maupun 

mental anak. Hal ini, disebabkan pada masa tersebut anak masih memperlihatkan 

ketergantungan yang kuat dalam memenuhi kebutuhannya. Peneliti melihat bahwa 

 
7 Ahmad Susanto,  Perkembangan Anak Usia Dini, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 145. 
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ketergantungan anak pada tahap ini sangatlah wajar sebab anak masih butuh kasih 

sayang penuh dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, bentuk aplikasi pola asuh yang 

diberikan oleh orang tua sangat memprihatinkan anak khususnya dalam perkembangan 

sosial emosional anak, sebab anak tidak membutuhkan materi yang diberikan oleh 

orang tua melainkan kasih sayang serta kedekatan orang tua dan anak. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai pentingnya pola asuh dalam keluarga dan pendidikan anak usia dini. Dengan 

mengangkat judul penelitian “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan 

Sosial Emosional Anak Usia 4-5 Tahun di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggari Timur”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dari itu peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola asuh orang tua di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur ? 

2. Bagaimana perkembangan sosial emosional di Desa Nampar Sepang 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur ? 

3. Apakah terdapat pengaruh pola asuh terhadap perkembangan sosial emosional 

anak di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai 

Timur? 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Berdasarkan pengertian diatas, hipotesis penelitian ini adalah pola asuh permisif 

berpengaruh posisitf dan signifikan terhadap perkembangan sosial emosional anak usia 
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4-5 tahun di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai 

Timur. 

Bentuk hipotesis statistik, dirumuskan sebagai berikut: 

   Ho : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pola asuh orang tua terhadap    

perkembangan sosial emosional anak usia 4-5 tahun di Desa Nampar Sepang 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

Ha : Terdapat pengaruh yang positif dan signitigfikan pola asuh orang tua terhadap 

perkembangan sosial emosional anak usia 4-5 tahun di Desa Nampar Sepang 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur  

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing 

variabel tentang bagaimana suatu variabel diukur, variabel yang digunakan dalam 

penelitian mencakup indikator-indikator yang membentuknya. 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang berupa suatu atribut, atau sifat, atau nilai dari orang, atau kegiatan yang telah 

ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik 

kesimpulan dalam suatu penelitian. Penelitian ini terdiri dari pola asuh orang tua adalah 

variabel (X) dan akan dilihat pengaruhnya terhadap perkembangan sosial emosional 

anak sebagai variabel terikat (Y). Pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial 

emosionak memiliki hubungan dalam pembentukan karakter dan perkembangan anak. 

Salah satu indikator yang memiliki hubungan dengan pola asuh dalam perkembangan 

sosial emosional anak yaitu menaati peraturan yang berlaku, khususnya pola asuh 

otoriter dimana membahas tentang segala aturan dari orang tua, sebagai anak harus 

menaati serta mengikuti ketetapan yang orang tua sepakati. Orang tua memiliki 

kewenangan dalam memberikan pengasuhan kepada anak dengan alasan untuk 

menjadikan anak tersebut sebagai bentuk bukti keberhasilan orang tua dalam mendidik, 
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mengasuh dan membimbing sampai kelak ia dewasa, walaupun ada beberapa pola asuh 

yang agak melenceng diterapkan oleh orang tua kepada anak. Menurutnya orang tua 

keberhasilannya dalam mengasuh anak tidak dilihat dari seberapa bagus tahap-tahap 

perkembangannya (kualitas) melainkan dilihat dari orang tua mampu mengasuh sampai 

anak tersebut dewasa (kuantitas). 

1. Variabel Bebas (Independen Variabel) 

Variabel bebas atau independen atau merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel 

bebas merupakan variabel yang mempengaruhi di sebut variabel (X). penelitian ini 

variabel bebas adalah pola asuh. Pola asuh orang tua adalah cara yang dilakukan orang 

tua dalam menjaga, mendidik dan merawat anaknya dengan memberikan aturan-aturan 

dalam rangka memberikan perhatian, mendidik, menbimbing dan melindungi anak. 

Adapun indikator pola asuh orang tua dalam penelitian ini yaitu : 

a. Pola asuh otoriter 

1) Orang tua menetukan aturan-aturan yang harus ditaati oleh anak. 

2) Orang tua kurang menghargai pendapat anak. 

3) Orang tua memberikan hukuman manakala terjadi pelanggaran 

b. Pola asuh Permisif 

1) Orang tua memberikan pengawasan yang sangat longgar kepada anak 

2) Orang tua memberikan banyak kebebasan kepada anak untuk menuruti 

kemaunnya tanpa kontrol sama sekali 

3) Orang tua kurang menegur dan memperingatkan anak ketika salah 

c. Pola asuh Demokratis 

1) Orang tua memprioritaskan kepentingan anak 

2) Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk berkreasi dan  

bereksplorasi dalam berbagai hal sesuai kemampuan anak 

3) Orang tua melakukan diskusi dengan anak/komunikasi dua arah. 



10  

  

2. Variabel Terikat (Dependen Variabel) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah 

perkembangan sosial emosional anak. perkembangan sosial emosional anak adalah 

segala tingkah laku anak yang berhubungan dengan sosial dan emosi kemudian 

menimbulkan kesan kepada orang lain.  

Adapun indikator perkembangan sosial emosional anak dalam penelitian ini adalah 

menghargai orang lain, mau berbagi, menolong dan membantu teman, menunjukkan 

rasa empati, mengendalikan perasaan, menunjukkan rasa percaya diri, menaati 

peraturan yang berlaku.  

E. Penelitian  Relevan 

Ada beberapa penelitian relevan dengan penelitian ini terdiri dari beberapa judul 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

Penelitian Imas Anjum tentang Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap 

Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini (3-4 tahun) di Kelurahan Isola 

Kecamatan Suka Sari Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisa data penelitian yaitu regresi linear 

sederhana. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imas Anjum dengan penulis maka 

perbedaan letak penelitian di penelitian kuantitatif menggunakan metode Ex Post 

Fakto. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orang tua 

berpengaruh besar terhadap perkembangan sosial emosional anak 83,3% dan hanya 

sebesar 0,17% dipengaruhi oleh faktor lain.8 

 

8 Imas Anjumi, Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional 

Anak Usia Dini (3-4) di Kelurahan Isola Kecamatan Suka Sari Kota Bandung, (Mahasiswa Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 2014). 
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Hasil penelitian Nur Istiqomah tentang Pola Asuh Otoriter, Kecerdasan Emosi, 

Dan Kemandirian Anak SD. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kelorasi 

dengan metode survey cross sectoinal. Desain penelitian deskriptif korelasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa poal asuh otoriter dan kecerdasan emosi berkorelasi 

dengan kemandirian. Seacara persial hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya 

kerelasi negatif antara pola asuh dan kemandirian. Penelitian Nur Istiqomah dengan 

penulis maka perbedaannya terletak di penelitian kuantitatif menggunakan metode Ex 

Post Fakto. Alat pengumpulan data menggunakan angket. Metode analisa dan 

penelitian yaitu regresi liniear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pola asuh orang tua berpengaruh terhadap perkembangan sosial emosional anak 

83,3% dan hanya sebesar 0,17% dipengaruhi faktor lain. Persamaan dari penelitian 

yaitu sama-sama meneliti pola asuh.9 

Penelitian Elsa Luthfia tentang Hubungan Pola Asuh Ooritatif Dengan 

Perkembangan Mental Emosional Pada Anak Usia Dini Prasekolah di TK Melati Putih 

Banyumanik. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif korelasi dengan metode 

survey cross sectional. Desain penelitian deskriptif korelasi. Pengambilan sampel 

dengan teknik purposive sampling. Hasil perkembangan mental emosional baik sebesar 

83,3%. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sosial pola asuh orang Tua 

Berpengaruh Besar Terhadap Perkembangan Sosial Emoisonal Anak 83,3% dan hanya 

sebesar 0,17% dipengaruhi oleh faktor lain. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-

sama meneliti pola asuh.10 

 

 
9 Nur istiqamah, Pola Asuh Otoriter, Kecerdasan Emosi, Dan Kemandirian Anak SD, (Jurnal 

psikologi indonesia Nur 2014). 
10Elsa lutfia, Hubungan Otoriter Dengan Perkembangan Mental Emosional Pada Anak Usia 

Prasekolah di TK Melati Putih Banyumanik, Mahasiswa Keperawatan Fakuktas Kedokteran 

Universitas Deponegoro. 
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Penelitian ini sesuai dengan jurnal ilmiyah Novianita Bintari tentang Pengaruh 

Pola Asuh Terhadap Penanaman Nilai-Nilai Kedisiplinan Siswa. Penelitian ini 

menjelaskan pengaruh positif dan signitifikan pola asuh orang tua terhadap penanaman 

nilai-nilai kedisiplinan siswa SD 2 Gajah Kabupaten Demak. Penelitian mengenai pola 

asuh orang tua juga dikembangankan oleh Sera Sonita tentang Hubungan Antara Pola 

Asuh Orang Tua Dengan Disiplin Siswa Di Sekolah. Hasil penelitian ini diperoleh 

yaitu terdapat hubungan yang signitifikan antara pola asuh orang tua dengan disiplin 

siswa di sekolah, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 12 Padang. 11 

Kedua jurnal tersebut mengangkat masalah yang sama, yaitu pola asuh orang tua 

dan kedisiplinan. Penelitian pertama merujuk pada pengaruh, sedangkan penelitian 

kedua mengarah kepada hubungan. Hasil penelitian pertama sesuai dengan hasil 

analisis penulis, yaitu menunjukkan pola asuh orang tua berpengaruh terhadap 

kedisiplinan belajar siswa. Hal ini disebabkan karena perbedaan tempat penelitian 

anatar pulau Jawa dan pulau Sumatera. Hasil penelitian di suatu tempat tidak dapat 

digeneralisasikan pada tempat lain. Perbedaan juga disebabkan karena perbedaan 

tingkatan sekolah antara SD dan SMP. 

Penelitian yang dilakukan oleh Amanatul Firdausy Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Universitas Negeri Walisongo tahun 2014 yang berjudul”Pengaruh Pola 

Asuh Orang Tua Terhadap Tingkat Kecerdasan Sosial Emosional Anak Siswa Kelas X 

MA Negeri Babakan Lebaksiu Tegal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Hasil pada penelitian menyimpulkan 

pola asuh orang tua dapad dilihatdari angket rata-rata yaitu 35,05 berada pada interval 

32-37, dengan kategori cukup. Persamaan dari penelitian ini dengan sama-sama 

membahas tentang pengaruh poala asuh terhadap perkembangan sosial emosional 

anak, perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti adalah siswa MA Negeri 

 
11 Ilmiyah Novianita, Pengaruh Pola Asuh Terhadap Penanaman Nilai-Nilai Kedisiplinan 

Siswa, Jurnal Psikologi Indonesia 



13  

  

Babakan Lebaksiu Tegal sedangkan dalam penelitian ini adalah tentang anak usia dini 

dengan rentan usia 4-5 tahun di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur.12 

Penelitian yang ditulis oleh Wahyu Nugraheni Mahasiswa Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2015 yang 

berjudul”Manajemen Pola Asuh Dalam Pengembangan Karakter Kemandirian Anak 

Usia Dini di KB Islam Al Azhar 29 Semarang. Perbedaan dari penelitian yang di tulis 

oleh Wahyu Nugraheni menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan yang penulis 

buat menggunakan menelitian kuantitatif sedangkan persamaannya adalah sama-sama 

membahas tentang pola asuh.13 

Penelitian yang ditulis oleh Agus Salim Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2015 yang 

berjudul”Peran Orang Tua Asuh Dalam Membentuk Kepribadian Anakdi Panti Asuhan 

Darul Hadlonah. Perbedaan dari penelitian yang di tulis oleh Agus Salim menggunakan 

jenis penelitian kualitatif dengan yang penulis buat menggunakan menelitian 

kuantitatif sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pola asuh.14 

 

 

 

 

 
12 Amanatul firdausy, Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tingkat Kecerdasan Sosial 

Emosional Anak Siswa Kelas X MA Negeri Babakan Lebaksiu Tegal, (Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Universitas Negeri Walisongo, 2014). 
13 Wahyu Nugraheni, Manajemen Pola Asuh dalam Pengembangan Karakter Kemandirian 

Anak Usia Dini di KB Islam Al Azhar 29 Semarang, Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam 

Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2015. 
14 Agus Salim, Peran Orang Tua Asuh Dalam Membentuk Kepribadian Anak di Panti Asuhan 

Darul Hadlonah, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri 

Walisongo Tahun 2015. 
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F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui pola asuh di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

b. Untuk mengetahui perkembangan sosial emosional anak di Desa Nampar 

Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

c. Untuk mengetahui pengaruh perkembangan sosial emosional di Desa Nampar 

Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

2.  Manfaat penelitian 

Ada beberapa manfaat yang di ambil dari penelitian ini, antara lain  sebagai 

berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitin ini akan memberikan sumbangan pemikiran dan 

menambah hasanah dalam perkembangan anak usia dini. 

b. Manfaat Praktis 

1). Bagi orang tua. Memberi masukan tentang cara yang tepat dalam 

menerapkan pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial emosional 

anak. 

2).  Bagi anak. Dengan penerapan pola asuh yang tepat maka sosial emosional 

anak usia dini dapat berkembang dengan optimal. 

3).  Bagi peneliti. Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan pengasuhan sosial emosional anak  
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Pola Asuh Orang Tua 

1. Pengertian Pola Asuh 

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

pola diartikan sebagai corak, model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap. 

Sedangkan makna asuh adalah mengasuh (merawat dan mendidik), membimbing 

(membantu dan melatih). Kata asuh mencakup segala aspek yang berkaitan dengan 

pemeliharaan, perawatan dan dukungan. Jadi pola asuh adalah cara orang tua dalam 

mengasuh atau mendidik anak dengan penuih kasih sayang serta perhatian. 

Menurut Agus Wibowo pola asuh adalah pola interaksi antara anak dengan orang 

tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum, dan lain-lain) 

dan kebutuhan non fisik (seperti perhatian, empati, dan kasih sayang).15 Pola asuh 

orang tua sangat berperan dalam perkembangan, kualitas pendidikan dan kepribadian 

anak. Oleh karena itu, pola asuh yang diterapkan setiap orang perlu mendapatkan 

perhatian. 

 Menurut Ahmad Tafsir pola asuh berarti pendidikan, dengan demikian pola asuh 

orang tua adalah upaya orang tua yang konsisten dalam menjaga dan membimbing anak 

sejak dilahirkan. Salah satu bentuk pengasuhan orang tua memberikan perhatian, 

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

anaknya.16 

 

 
15 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2017), h. 112. 
16 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam Keluarga, h.52. 
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Menurut Sears merumuskan pengertian pengasuhan anak sebagai keseluruhan 

interaksi antara orang tua dengan anak-anaknya yang melibatkan sikap, nilai, dan 

kepercayaan orang tua dalam memelihara anaknya.17 Sikap orang tua mempengaruhi 

cara mereka memperlakukan anak, begitupun sebaliknya perlakuan anak 

mempengaruhi cara oramng tua mendidiknya, jika sikap orang tua menguntungkan 

maka hubungan keduanya lebih baik ketimbang bila sikap orang tua tidak positif. 

Menurut Euis bahwa pola asuh merupakan serangkain interaksi yang intensif, 

orang tua mengarahkan anak untuk memiliki kecakapan hidup.18 Pertemuan dua 

dimensi antara orang tua dan anak  yaitu tuntutan dan tanggapan atau penerimaan yang 

akan menjalin komukasi diantara keduanya sebagai dasar dari pola asuh orang tua. 

  Pola asuh merupakan investasi yang diberikan oleh orang tua yang pertama dan 

utama dalam rumah tangga atau keluarga sebagai perwujudan rasa tanggung jawab 

orang tua terhadap anaknya. Hal Ini, orang tua melihat perkembangan anak sekaligus 

maemantau sampai dimana tahap perkembangan anaknya sesuai dengan usianya. Anak 

membutuhkan dukungan dari semua pihak seperti orang tua, lingkungan masyarakat 

sekitarnya dan negara.  

Sesuai dengan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak memiilki hak 

untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta medapat perlindungan dari kekerasan dan 

deskriminasi. Salah satunya adalah bahwa setiap anak memperoleh pendidikan dan 

 
17 Aliyah Ras yid Baswedan, Wanita Karir dan Pendidikan Anak, (Yogyakarta: Ilmu Giri, 

2015), h. 102. 
18 Sunarti Euis, Mengasuh Anak Dengan Hati, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), 

h.78. 
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pengajaran dalam rangka perkembangan yang dimilikinya agar mampu menjadi bekal 

dalam pengembangan sesuai dengan minat dan bakatnya.19    

Berdasarkan penjelasan tentang pola asuh di atas dapat disimpulkan bahwa pola 

asuh adalah perlakuan khas orang tua dalam mengasuh anak yang diterapkan pada anak 

yang bersifat konsisten yang ditunjukkan melalui pemenuhan kebutuhan anak baik 

fisik maupun non fisik. 

B. Dasar dan Fungsi Pola Asuh 

Qur’an Surah At-Tahrim ayat 6 menjelaskan bahwa dalam pola asuh orang tua 

harus memberikan pengetahuan yang bisa membuat anak tidak merasa ada batasan 

dalam perkembangannya. Artinya kekerasan ataupun kata-kata yang kasar harus 

dihindari oleh orang tua. Hal ini, akan merusak perkembangan anak baik fisik maupun 

mental.   

Al-quran Surah At-Tahrim : 6 

هَا مَلَْٰٓئِ  يَ ُّهَا ٱلاذِينَ ءَامَنُواْ قُ وْٓاْ أنَفُسَكُمۡ وَأهَۡلِيكُمۡ نََرا وَقُودُهَا ٱلنااسُ وَٱلِۡۡجَارةَُ عَلَي ۡ شِدَاد لَّا يَ عۡصُونَ ِِكَةٌ غِلََظ يََْٰٓ

 ٦ِِٱللَّاَ مَآْ أمََرَهُمۡ وَيَ فۡعَلُونَ مَا يُ ؤۡمَرُونَ 

Terjemahannya: 

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.20 

 

 
19Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pedoman Penerapan Pendekartan Beyond Centers 

And Circle Time (BCCT), (Pendekatan Sentra Dan Lingkaran) dalam Pendidikan Anaka Usia Dini, 

(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006), h.1. 
20 Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2012), h.560. 
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Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa dalam mendidik anak orang tua harus 

memberikan kasih sayang serta memberikan teladan yang baik untuk anaknya. Sebab 

kewajiban orang tua yakni salah satunya adalah memelihara keluarganya. Allah 

memerintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk saling menjaga keluarga dari api 

neraka. Peran dan tugas serta tanggung jawab dari orang tua ialah mendidik dan 

mengajarkan anak-anaknya kepada kebaikan dan berperilaku sesuai dengan ketentuan 

syariat islam serta memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat. Begitupun 

sebaliknya anakpun punya tugas dan kewajiban kepada yaitu mengormati keduanya, 

bertutur kata yang lemah lembut serta menjaga wibawah kedua orang tua. 

 Tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat di atas “Hai orang-orang yang beriman 

peliharalah dirimu antara lain dengan meneladani Nabi, dan Peliharalah juga 

keluargamu, yakni isteri, anak-anak dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab 

kamudengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api 

neraka.21 Profil orang tua sebagai pendidik dalam keluarga adalah sebagai pengasuh 

dan pemelihara bagi anak-anaknya. fungsinya sebagai pengasuh dan pemelihara bagi 

adalah bagian dari tugasnya sebagai titik. Jadi, bentuk tanggung jawab kedua orang tua 

sebagai madrasatul ula dalam menjalankan tugasnya mendidik dan membimbing anak 

sesuai apa yang di harapkan oleh keluarga. Namun sebagai manusia yang belum 

sempurna perkembangannya ada beberapa pengaruh yang muncul baik dari dalam 

keluarga ataupun lingkungan yang menentukan perkembangan anak tersebut.  

Rumah dan keluarga adalah wadah yang paling utama dalam melihat 

perkembangan anak dengan memberikan berbagai macam sarana baik dalam 

komunikasi yang sifatnya formal maupun non formal, disini orang tua tidak mestinya 

memberikan tugas dan tanggung jawab penuh kepada salah satunya saja dalam artian 

hanya kepada ibu saja, dikarenakan seorang ibu memiliki perannya sangat dekat sekali 

dengan anak-anak, tetapi perlu di ketahui juga bahwa ayah harus ikut serta didalamnya 

 
21 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati 2002), h.326. 
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karena itu sangat penting sekali bagi orang tua menjadi pengasuh utama bagi darah 

dagingnya, karena pada hakikatnya anak harus di sayang dan dididik dengan sepenuh 

hati. 

C. Jenis Pola Asuh Orang Tua 

Keluarga sangat berperan penting dalam membantu perkembangan anak dalam hal 

ini  adalah perkembangan bahasa anak, sebab baiknya perkembangan anak tergantung 

bagaimana cara orang tua memperlakukan anak tersebut. Pola asuh anak adalah cara, 

bentuk atau strategi pendidikan utama dari orang tua yang menjadi fondasi 

terbentuknya kemampuan anak dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang 

diterapkan oleh orang tua didalam keluarga. Menurut Hurlock untuk mewujudkan hal 

itu ada berbagai jenis dalam pola asuh yang dilakukan oleh orang tua dalam 

memberikan pola asuh kepada anak. 

Jenis-jenis pola asuh orang tua terbagi menjadi beberapa macam: 

a. Authoritarian, gaya pengasuhan orang tua dengan cara memberitahukan anak 

untuk melakukan sesuai yang dikatakan dan diperoleh oleh orang tuanya. Orang 

tua lebih banyak menghukum dan sangat mengendalikan anak. Orang tua hanya 

peduli agar anak patuh kepada orang tuanya. Orang tua menetapkan banyak 

aturan di rumah tangga dan sangat tergantung pada hukuman 

b. Authoritative, gaya pengasuhan orang tua adalah disiplin ketat, tegas dan adil 

dengan menekankan pada pola komunikasi dengan anak serta berpengharapan 

tinggi agar anak memiliki kematangan moral. Gaya pengasuhan ini sangat 

kurang menekankan hukuman fisik. Orang tua melibatkan anak dalam proses 

pengambilan keputusan dan dalam menetapkan aturan yang mengikat keluarga. 

Orang tua bersikap hangat pada anak, menetapkan disiplin yang adil tetapi ketat 

serta sangat mengandalkan mengkominasikan moralitas dengan upaya 

mendewasakan anak. 
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c. Permissive, gaya pengasuhan orang tua sangat longgar dan strukturnya tidak 

konsisten. Anak diberikan kebebasan luas dalam menetapkan kegiatan, aturan 

dan jadwal kegiatan. Anak harus sering mengalami keharusan mengambil 

keputusan sendiri yang sebenarnya tidak nyaman untuk dilakukan oleh anak 

Orang tua sedikit sekali menetapkan aturan dalam rumah tangga dan amat 

jarang menghukum anak22. Ketiga gaya pengasuhan tersebut orang tua mampu 

memilih gaya pengasuhan mana yang cocok untuk diterapkan kepada anaknya.  

Gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang dewasa yang sudah matang 

pemikirannya tidak terlepas dari nilai agama yang menjadi fondasi atau dasar 

dala keluarga, orang tua harus merealisasikan peranan dan tanggung jawab 

dalam mendidik anaknya. Adapun Instrumen penelitian yang biasa dipakai oleh 

peneliti untuk menyanyakan atau mengamati respoden sehingga diperoleh data 

yang dibutuhkan. Instrumen penelitian ini menggunakan angket. Angket 

tersebut bisa mendapatkan jawaban dari hasil penelitian. 

Menurut Diana Baumride dalam bukunya yang berjudul pendidikan islam dan 

pembentukan karakter anak usia dini (konsep dan praktik PAUD Islam), membagi pola 

asuh kedalam tig kategori, yaitu pola asuh Otoriter, Permisif, dan Authoritatif.  

Pola Asuh Otoriter adalah pola asuh yang menekankan asuhannya pada kekuatan 

kontrol orang tua kepada anak dengan cara kepatuhan orang tua secara mutlak tanpa 

musyawarah, ketika anak berbuat salah orang tua tidak segan untuk menghukumnya, 

hubungan orang tua dengan anak sangat jauh, kebenaran selalu di ambil alih oleh orang 

tua dan kurang memperhatikan perasaan anak. 

 

 
22 Sumardjono Padmomartono, Konseling Remaja, (Yogyakarta : Ombak (Anggota IKAPI), 

2014), h. 46-50. 
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Pola Asuh Permisif adalah pola asuh yang menekankan asuhannya serba 

membolehkan dengan menunjukkan kasih sayng yang berlebihan serta disiplin rendah 

kepada anak sehingga kekuatan orang diperoleh dari anak, mengutamakan perasaan 

anak bukan perilakunya, cendrung serba membolehkan apa yang diinginkan oleh anak, 

terlalu menyediakan fasilitas kepada anak walaupun tidak sesuai dengan kebutuihan 

anak dan tidak pernah ada hukuman. 

Pola Asuh Authoritatif adalah pola asuh yang menghargai anak secara pribadi 

dengan memberikan rasa tanggung jawab berdasarkan pada aturan.  Menghargai pada 

minat dan keputusan anak, mencurahkan cinta dan kasih sayang setulusnya, tegas 

dalam menerapkan aturan dan menghargai perilaku baik dan melibatkan anak dalam 

hal-hal tertentu.23 Gaya pengasuhan tersebut membuat orang tua mampu memberikan 

yang terbaik dalam perkembangan anak untuk mencapai tingkat perkembangan sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh 

Setiap orang mempunyai kisah atau sejarah sendiri dan memiliki latar belakang 

yang sangat jauh berbeda. Perbedaan ini sangat memungkin terjadinya pola asuh yang 

berbeda  kepada anak. Menurut Maccoby dan Mcloby ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu 

a. Faktor sosial ekonomi 

Lingkungan sosial berkaitan dengan pola hubungan sosial atau pergaulan 

yang di bentuk oleh orang tua dengan lingkungan sekitarnya. Anak dari orang 

tua yang rendah akan ekonominya cendrung tidak melanjutkan pendidiak ke 

jenjang berikutnya atau bahkan tidak mengenyam sama sekali pendidikan 

diakibatkan kendalanya faktor ekonomi. 

 
23 H. A Rahmat Rosyadi, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, (Konsep Praktik PAUD Islam, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 26. 
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b. Pendidikan 

Pendidikan yaitu bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja 

terhadap anak  oleh orang dewasa. Latar belakang pendidikan orang tua dapat 

mempengaruhi harapan atau pirasi orang tuanya kepada anak. 

c. Nilai agama yang dianut oleh orang tua 

Nilai-nilai agama juga menjadi hal penting yang ditanamkan orangtua kepada 

anak dalam pengasuhan yang mereka lakukan sehingga anak tersebut akan 

cendrung dan ikut serta dalam lembaga keagamaan dan ikut berperan 

didalamnya. 

d.  Kepribadian 

Orang tua dalam mengasuh anak tidak hanya mengomunikasikan fakta, 

gagasan, dan pengetahuan saja, melainkan ikut serta dalam membantu proses 

menumbuhkembangkan anak. Artinya orang tua tidak hanya menitikberatkan 

pada pendidikan hanya bertumpu pada anak, melainkan orang tua selalu dalam 

kawasan pengontrolan terkait dengan perkembangan anak.24 

e. Jumlah pemilikan anak 

Jumlah anak juga dapat mempengaruhi tingakat pengawasan orang tua 

terhadap anak, artinya semakin banyak jumalah anak dalam keluarga semakin 

cendrung orang tua tidak begitu menerapkan pola asuh secara maksimal pada 

anak karena perhatian dan waktunya pun terbagi antara anak satu dan yang 

lainnya.25 Kelima faktor tersebut merupakan faktor yang melatarbelakangi 

adanya upaya spiritual (psikis) dan fisik yang dilaksanakan oleh orang tua 

 
24 Maccoby Mcloby, Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak, 

Vol.7, No. 1 (Jurnal Kewarganegaraan, 2017), h. 44. 
25 Okta sofia, Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak, h. 47. 
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dalam rangka memperoleh generasi yang unggul. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan orang tua maka semakin dapat memberi dampak positif bagi 

perkembangan anak termasuk dalam pembentukan jiwa keagamaan mereka. 

E. Perkembangan Sosial Emosional Anak 

1. Pengertian Perkembangan Sosial Emosional anak 

Perkembangan sosial merupakan pecapaian kematangan dalam hubungan sosial, 

dapat juga di artikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-

norma kelompok, moral dan tradisi.  Perkembangan sosial anak samgat dipegaruhi oleh 

proses perlakuan atau bimbingan orangtua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai 

aspek kehidupan sosial, atau norma-norma kehidupan masyarakat. 

Sebagai makhluk sosial seorang anak tidak terlepas dari lingkungannya. Interaksi 

dengan teman sebaya, keluarga, dan juga media menjadi salah satu tahapan yang harus 

dilewati oleh seorang anak. Secara teoritis, perkembangan seorang anak tidak hanya 

dipengaruhi oleh aspek genetik tetapi aspek lingkungan juga memiliki peranan yang 

besar. Anak-anak mulai melepaskan diri dari keluarga, ia makin mendekatkan diri pada 

orang lain disamping anggota keluarga. Melalui pergaulan atau hubungan sosial, baik 

dengan orangtua, anggota keluarga, orang dewasa lainnya, maupun teman bermainnya, 

anak mulai mengembangkan bentuk tingkah laku sosial. Perkembangan sosial anak 

mulai tampak jelas, karena mereka sudah mulai aktif berhubungan dengan teman 

sebayanya.26  

 

 

 
26Herdina Indijati, Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: PT 

Fajar Interpratama  Mandiri, 2017) 
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Perkembangan adalah suatu proses untuk membentuk nilai, keterampilan, 

kelakuan, kelakuan, dan sikap seseorang. Perkembangan sosial dapat di artikan sebagai 

sequence dari perubahan berkesinambungan dalam perilaku individu untuk menjadi 

makhluk sosail.27 Menurut Pamela Minet, perkembangan sosial adalah suatu proses 

kemampuan belajar dari tingkah laku yang ditiru dari dalam keluarganya serta 

mengikuti contoh serupa yang ada di seluruh dunia. Sedangkan sosiobilitas adalah di 

perolehnya kemampuan untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan yng berlaku di 

masyarakat.28 Jadi, perkembangan sosial adalah suatu proses untuk berperilaku yang 

sesuai dengan tuntunan dan harapan sosial yang berlaku . 

Sedangkan istilah emosi berasal dari kata emotus atau emovere berarti sesuatu 

yang mendorong terhadap sesuatu, dengan kata lain emosi didefenisikan sebagai 

keadaan suatu gejolak penyesuaian diri yang berasal dari individu. Emosi merupakan 

sesuatu yang bersifat alamiyah yang terjadi dari perkembangan atau pengalaman 

manusia. Kondisi emosi dari setiap anak berbeda-beda, perbedaan itu di pengaruhi oleh 

sistem genetis, lingkungan, dan pola asuh orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus 

memberikan stimulus sesuai dengan perkembangan emosional anak. Perkembangan 

emosional adalah uangkapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Menurut Yusuf perkembangan sosial emosional anak adalah perkembangan 

tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di 

masyarakat tempat anak berada. Emosi adalah perasaan batin seseorang, baik berupa 

pergejolakan, pikiran, nafsu, keadaan mental dan fisik yang dapat muncul atau 

termanifestasi ke dalam bentuk-bentuk atau gejala-gejala seperti takut, cemas, marah, 

murung, kesal, iri, cemburu, senang, kasih saying, dan ingin tahu.29 

 
27 Yudrika Jahja, psikologi perkembangan, ( Jakarta: Kencana, 2011), h.446. 
28 Hasnida, Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini, ( Jakarta: Luxima, 2014), h. 34-35. 
29 Yamin, Jamila Sabri Sunan, Panduan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini, (Ciputat: Gaung 

Persada Press Grup, 2013), h. 182. 
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Sosial emosional anak usia dini merupakan suatu proses belajar anak bagaimana 

berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan aturan sosial yang ada agar anak mampu 

unruk mengendalikan perasaan. Menurut Martinko pada tahap perkembangan ini 

mereka juga telah memakai kejadian sebagai struktur dan proses sosial emosional 

seperti konsep diri, standar dan tujuan pembentukan nilai.30  

Aspek perkembangan sosial pada anak usia dini diharapkan memiliki kemampuan 

dan kompetisi serta hasil belajar yang ingin dicapai seperti kemampuan mengenal 

lingkungan yang sekitar, mengenal alam, mengenal lingkungan sosial, peranan 

masyarakat yang mampu mengebangkan konsep diri. Hal ini, menyatakan bahwa 

bahwasannya kemampuan emosi jika distimulus atau di beri rangasangan dengan baik 

bisa menjadi kemampuan yang baik untuk kedepannya.  

Perkembangan sosial emoisonal pada anak usia dini adalah perkembangan yang 

berkaitan dengan sosial dan emosi menyangkut aspek kemampuan dalam bersosialisasi 

dan mengendalikan emosi. Kegiatan ini di laksanakan berdasarkan usia anak dan 

tingkat pencapaian perkembangan melalui stimulus yang terangkum dalam suatu 

kegiatan sosial emosional yang terdapat di dalam indikator anak usia dini. 

Riana Masyar mnegungkapkan bahwa perkembangan soaial emosional yaitu 

kemampuan anak dalam bersosialisi atau pendekatan, mengendalikan, mengelola dam 

mengontrol emosi agar mampu merespon terhadap lingkungan sekitar yang kiranya 

mampu memberikan positif dalam setia kondisi yang meransang munculnya emosi.31 

Emosi yang tinggi pada umunya disebabkan oleh masalah psikologis di bandingkan 

masalah fisiologis, orang tua hanya mampu memperbolehkan anaknya melakukan 

beberapa hal, padahal anak merasa mampu melakukanyang lebih banyak lagi. Di 

 
30 Nurjannah, Mengembangakan Kecerdasaan Sosial Emosinal Anak Usia Dini Melalui 

Keteladanan, Vol.14, No.1 (Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwa, 2017), h.52. 
31 Riana Masyhar, Emosi Usia Dini dan Strategi Pengembangannya, (Jakarta: Kencana, 

2011), h. 60. 
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samping itu anak menjadi leboh tertekan bila tidak melakukan sesuatu yang dianggap 

bisa dia lakukan. 

Perkembangan sosial emosional Kenny Dewi Juwita mengatakan sebagai berikut:  

a. pengenalan diri dan harga diri, yaitu mendeskripsikan diri, keluarga dan 

kelompok budaya menjunjukan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, 

menunjukan rasa percaya diri, menunujukkan kemandirian, menghormati hak-

hak sendiri dan orang lain. 

b. pengenalan diri dan interaksi, yaitu mengikuti hampir semua aturan dan kegiatan 

rutin mengekspresikan emosi dengan  cara yang sesuai, bermain sesuai umur, 

pekerjaan dalam permainan dan interaksi dengan teman. 

c. perilaku sosial, yaitu menunujukan empati, memahami dan menghargai 

perbedaan, berbagi, menerima tanggung jawab, kompromi, dan berdiskusi untuk 

menyelesaikan masalah.32 

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas perkembangan sosial emosinal pada 

anak usia dini adalah perkembangan yang berkaitan dengan sosial dan emosiaonal pada 

anak menyangkut aspek kemampuan bersosialisasi dan mengendalikan emosi, yang 

mana kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan usia anak dan tingkat pencapaian 

perkembangan melalui stimualsi-stimulasi berdasarkan yang terangkum dalan satu 

kegiatan sosial emosional yang terdapat didalam indikator aak usia dini.  

 

 

 

 

 
32 Ali Nugraha, Yeni Rachnawati, Metode Pengembangan Sosial Emosiaonal, (Jakarta: 

Terbuka Universitas,2007), h.14. 
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F. Karakteristik Perkembangan Sosial Emosional Anak 

Perkembangan anak usia dini merupakan bagian dari perkembangan manusai 

secara keseluruhan yang mencakup perkembangan fisik motoric, kognitif, bahasa, dan 

sosial emosional. Perkembangan karena faktor belajar dapat terjadi dalam berbgaia 

situasi lingkungan dimana terjadi interaksi anak dengan manusia yang lain dan 

lingkungan alam sekitar. Karakteristik anak usia dini yang sering terlihat seperti emosi 

anak berlangsung singkat lalu tiba-tiba berhenti. Emosi anak usia dini sifatnya 

mendalam, tetapi mudah berganti, dan selain sifatnya terbuka juga lebih sering terjadi. 

Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 137 Tahun 2014 

Tentang Standar Pendidikan  Anak Usia Dini, pengembangan sosial emosional pada 

anak usia 4-5 tahun adalah: 

a. Menujukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan. Seperti contohnya anak 

mau menerima tugas yang di berikan dan anak dapat menunjukkan sikap 

mandiri dalam menyelesaikan kegiatan yang diberikan. 

b. Menunjukan sikap percaya diri. Mampu menjawab pertanyaan dari guru 

dengan suara lantang dan percaya diri menunjukan karyanya  

c.  Memahami peraturan dan disiplin 

d. Seperti anak terbiasa mengembalikan alat/benda pada tempat semula, dan dapat 

memenuhi aturan di rumah. 

e. Mau berbagi, menolong dan membantu teman. Anak mau meminjamkan alat 

mainan kepada temannya, dan anak terbiasa membantu saat berada 

dilingkungan rumah. 

f. Mengahargai keunggulan orang. Anak suka memuji kayrya orang lain, dan 

menghargai karya orang lain. 

g.  Menunjukkan rasa antusiasme dalam melakukan permainan kemperatitif 

secara positif. Anak dapat menunjukkan sikap antusias dalam menyelesainkan 

tugas yang diberikan oleh orang tuanya. 
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h.  Memiliki rasa empati. Anak mau membantu teman yang tertinggal 

dalammenyelesaikan tugas dan anak menghargai karya orang lain. 

Sementara karakteristik atau ciri-ciri perkembangan sosial emosional anak usia 4-

5 tahun menurut Steinberg sebagai berikut : 

a. Lebih menyukai bekerja dengan dua atau tiga teman yang dipilih sendiri 

bermain dalam kelompok dan senang bekerja berpasangan 

b. Mulai mengikuti dan mematuhi aturan serta berada pada atahp hetemomous 

morality 

c. Dapat membereskan alat main 

d. Rasa ingin tahu yang besar, mampu berbicara dan bertanya apabila diberi 

kesempatan, dan diajak diskusi 

e. Mulai dapat mengenali emosi diri 

f. Mempunya kemampuan untuk berdiri sendiri-sendiri.33  

  Beberapa karakateristik perkembangan diatas orang tua mampu melihat 

perkembangan anak sesuai dengan usia anak, jika perkembangannya tidak mencapai 

tingkat perkembangannya maka kemungkinan yang terjadi adalah orang tua yang tidak 

memperhatikan dan membiarkan anak. 

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial Emosional 

Anak 

Tingkat pencapaian perkembangan sosial dan emosional anak usia 4-5 tahun 

adalah bermain dengan kelompok, mulai mengikuti dan mematuhi aturan, dapat 

membereskan alat main, memiliki rasa ingin tahu dan dapat mengenali emosi diri. 

Secara garis besar terdapat dua faktor yang mempengaruhi proses perkembangan yang 

optimal bagi seorang anak, yaitu faktor internal (dalam), dan faktor eksternal (luar). 

Faktor internal ialah faktor yang terdapat dalam diri anak itu sendiri, baik berupa 

 
33 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana,2014), h. 152-153. 
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bawaan atau genetik maupun yang diperoleh dari pengalaman anak. Menurut 

Departemen Kesehatan faktor internal ini meliputi: 1) hal-hal yang ditirunkan dari 

orang tua; 2) unsur-unsur berfikir dan kemampuan intelektual; 3) keadaan kelenjar zat-

zat dala tubuh ; dan 4) emosi dan sifat-sifat tertentu. Adapun faktor eksternal atau faktor 

luar ialah faktor yang diperoleh dari luar dirinya, seperti faktor keluarga, faktor gizi, 

budaya, dan teman bermain atau teman disekolah. 

 Para ahli menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 

sosial emosional anak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 

hereditas juga sangat mempengaruhi perkembangan sosial emosiaonal karena bawaan 

sejak lahir yang merupakan turunan dari orangtua dan faktor lingkungan yang ada 

disekitar anak tinggal. 

Faktor ini dapat berasal dari dalam individu, konflik-konflik ini dalam proses 

perkembangan dan sebab yang bersumber dari lingkungan. Hurlock dan Lazarus 

menyatakan perkembangan emosi pada anak oleh dua faktor penting, yaitu : 

a. Maturation atau kematangan 

Hurlock memandang pentingnya faktor kematangan pada masa kanak-

kanakterkait dengan masa Krisis Perkembangan (Critical Period), yaitu ketika 

anak menerima rangangan dari luar. Kematangan yang telah dioptimalkan 

dengan pemberian rangsangan yang tepat. Contoh dalam perkembangan emosi 

yaitu pengendalian pola reaksi emosi yang diinginkan perlu diberikan kepada 

anak guna menggantikan pola emosi yang tidak diinginkan, sebagai tidakan 

preventif.34 

 

 

 
34  Hurlock & Lazarus, Emosi Anak Usia Dini dan Strategi Perkembangannya, (Vol. V, No. 2 

Juli 2019), h. 19. 
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b. Faktor lingkungan belajar 

Faktor lingkungan dari proses belajar, berpengaruh besar untuk perkembangan 

emosi, terutama lingkungan yang berada paling dekat dengan anak yang 

khususnya ibu atau pengasuh anak. Thompson dan Lagatutta menyatakan 

bahwa perkembangan emosi anak usia dini sangat dipengaruhi oleh 

pengalaman dan hubungan keluarga setiap hari, anak belajar emosi baik 

penyebab maupun konsekuensinya.35 

 Beberapa pendapat mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan sosial emosional anak dapat di pengaruhi dari faktor perkembangan 

awal yaitu dari faktor lingkungan yaitu keluarga, lingkungan masyarakat dan 

lingkungan sekolah. Melalui faktor lingkungan mereka bersosialisasi dengan orang 

lain, jika hubungan mereka dengan orang tua atau teman sebaya menyenangkan mereka 

akan menikmati hubungan sosial dan anak akan mengulanginya, begitupun sebalinya 

jika menurut mereka tidak menyenangkan maka akan saling menjauh. 36 

Menurut Dini P. Daeng faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial 

anak usia dini yaitu : 

a. Adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang di sekitarnya 

dengan berbagai usia dan latar belakangnya. 

b. Adanya minat dan motivasi dalam bergaul 

c. Adanya bimbingan dan pengajaran dari orang lain yang menjadi “model” untuk 

anak 

d. Adanya kemampuan komukasi yang baik yang dimiliki oleh anak. 37 

 
35 Thompson & Lagatutta, Emosi Anak Usia Dini dan Strategi Perkembangannya, ( Vol. V, 

No. 2 Juli 2019), h. 20 
36 Lilik Sriyanti, Psikologi Anak , (Mengenal Autis Hingga Hiperaktif),  (Jawa Tengah : 

STAIN Salatiga Press, 2013) 
37 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 156. 
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 Berkomunikasi dengan orang lain anak tidak hanya di dituntut untuk 

berkomunikasi dengan kata-kata yang paham dan dapat dimengerti oleh lawan 

bicaranya, kemampuan anak dalam hal berkomunikasi ini menjadi inti dari sosialisasi. 

H. Kerangka Teori 

Kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin 

diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Menurut Sugiono 

kerangka konsep akan menghubungkan secara teoritis antara variabel independen 

dengan variabel dependen. 

Perkembangan sosial emosional anak adalah kepekaan anak untuk memenuhi 

perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat interaksi 

anak dengan orang lain dimulai dari orang tua, saudara, teman bermain hingga 

masyarakat luas. Dapat dipahami bahwa perkembangan sosial emosional tidak akan 

dipisahkan. 

Pola asuh orang tua Pola asuh orang tua adalah bagaimana orang tua 

memperlakukan anak, membimbing, mendidik, dan mendispilinkan anak dalam 

mencapai proses kedewasaan sehingga upaya pembentukan norma-norma yang 

dipelihara masyarakat pada umumnya. Secara umum Hurlock membagi tiga macam 

pola asuh diantaranya: 

a. Pola asuh Authoritarium 

1)  Memaksa kehendak pada anak 

2)  Mengontrol tingkah laku secara ketat 

3) Memberi hukuman secara fisik 

4)  Kehendak anak banyak di atur orang tua 

b. Pola asuh Democrative 

      1) Adanya pengakuan kemampuan anak oleh orang tuanya 
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      2) Anak diberi kesempatan untuk tergantung dan mengembangkan kontrol 

internalnya 

      3) Orang tua melibatkan partisipasi anak dalam mengatur kehidupan anak, 

menetapkan 

       4)  Peraturan-peraturan, dan dalam mengambil keputusan 

c. Pola asuh permisive 

1) Adanya sikap yang longgar/bebas dari orang tua  

2) Orang tua tidak banyak mengatur, tidak banyak mengontrol dan 

membimbing anak. 

3) Anak diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri 

Perkembangan Sosial Emosional Anak adalah Perkembangan sosial emosional 

yaitu perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan 

yang berlaku di masyarakat tempat anak berada. Adapun indikator dari variabel 

penelitian antara lain.  

c. Memahami peraturan disiplin 

d. Menunjukan sikap mandiri dalam memilih kegiatan 

e. Mau berbagi, menolong, dan membantu teman 

f. Menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kooperatif secara 

positif 

g. Memiliki rasa empati dengan teman 

  Pernyataan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa tingkat pencapaian 

perkembangan anak usia 4-5 tahun adalah bermain dalam kelompok, mulai mengikuti 

dan mematuhi aturan, dapat membereskan alat mainanya, memiliki rasa ingin tahu 

yang sangat besar dan dapat mengenali emosi diri. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu peneletian ex-

post fakto. Peneltian ex-post fakto yaitu adanya hubungan sebab-akibat didasarkan atas 

kajian teoritis, bahwa sesuatu variabel disebabkan atau dilatarbelakangi oleh variabel 

tertentu atau mengakibatkan veriabel tertentu. Metode penelitian ini pada dasarnya 

merupakan cara ilmiyah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, Penelitian kuantitatif ini 

menyuguhkan data dalam bentuk angka. Angka-angka yang diperoleh nanti akan 

didigunakan untuk melakukan analisis keterangan.  

Jadi, dengan peneliti mengambil metode penelitian ex-post fakto dengan jenis 

penelitian kauntitatif akan lebih mudah melihat dan mampu mengambil hasil dari 

masalah yang ada, sebab peneliti ingin mengetahui apakah ada Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak di Desa Nampar Sepang 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur dengan waktu penelitian sejak tanggal 26 s/d 

tanggal 15 Desember 2022 
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C. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas : Objek/Subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakterteristik tertentu yang diterpkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diteliti yaitu seluruh orang 

tua yang memiliki anak usia 4-5 tahun di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur.  

Penelitian ini menggunakan non probability Sampling, yaitu teknik yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

di pilih menjadi sampel. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi 

adalah seluruh orang tua yang masih mempunyai anak yang berusia 4-5 tahun di 

Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

yang berjumlah  40 orang dengan rincian tertera dengan tabel dibawah ini : 

Tabel.1.1 

Jumlah Orang Tua Yang Memiliki Anak Usia 4-5 Tahun Di Desa Nampar  

Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022 

No  DUSUN JUMLAH ANAK 

   1  Kengko Biang 10 

   2 Sambi Lodong 20 

   3 Golo Mele 10 

Jumlah 40 

 

Sedangkan Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya sebagian dari orang 

tua akan dijadikan objek/subjek, namun karena peneliti menggunakan non probability 
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sampling maka semua populasi dijadikan sampel. Artinya semua orang tua yang 

memiliki anak berjumlah 40 orang di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur di jadikan sampel. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus di tempuh oleh 

seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Teknik dalam pengumpulan data yang 

peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan angket, agar memudahkan peneliti dalam 

melihat hasil penelitian yang akan rekap. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket. 

a. Angket (Kuesioner) 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan dan pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.38 Koesioner dapat berupa pertanyaan-pernyataan tertutup dan 

terbuka yang dapat diberikan kepada responden dengan langsung maupun tidak 

langsung. 

Adapun angket ini diberikan ini diberikan kepada orang tua guna untuk 

mengetahui pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dan angket yang diisi oleh 

peneliti guna mengetahui perkembangan sosial emosional. Angket dalam 

penelitian ini seperangkat pertanyaan tertulis dengan menggunakan Skala 

Likert.  

 

 
38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, (Bandung: Alfabeta,2013), 

h.142. 
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E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati39 dan untuk mengumpulkan data informasi yang 

dibutuhkan oleh peniliti. Instrumen biasanya dipakai oleh peneliti untuk menyanyakan 

atau mengamati respoden sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Hal ini, perlu 

dijelaskan secara rinci bagaimana instrumen dirancang dan disusun sesuai dengan 

indikator yang telah ditetapkan, sehingga dapat disajikan dalam kisi-kisi 

pengembangan istrumen yang menggambarkan jumlah dan item yang ada pada setiap 

variabel yang akan dituangkan dalm lembaran instrumen penelitian. Instrumen ini 

menggunakan angket yang di berikan kepada orang tua yang terdiri dari beberapa 

pertanyaan sebagian besar jawabnnya seperti  

Tabel. 3.2 

Skor Skala Likert 

          Jawaban  Skor favorable 

(positif) 

Skor Unfavorable 

(negatif) 

Sangat Setuju (SS) 5 1 

Setuju (S) 4 2 

Tidak Setuju (TS) 3 3 

Kurang Setuju (KS) 2 4 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 

 

 

 
39 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 

h.148. 
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Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan angket pola asuh 

dan angket perkembangan sosial emosional anak. 

a. Angket Pola Asuh Orang Tua  

Angket pola asuh  orang tua disusun berdasarkan teori Baumrind terdapat 3 

aspek yaitu ; Pola Asuh Otoriter, Pola Asuh Demokratis, dan Pola Asuh 

Permisif. 

Kisi-kisi angket pola asuh orang tua dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel.3.3 

Angket Pola Asuh Orang Tua  

     

Aspek  

               Indikator             Item    

Jumlah     

Positif  

  

Negatif  

 

 

Pola 

Asuh 

Otoriter 

Orang tua menetukan aturan-

aturan yang harus ditaati oleh anak 

 

1,2 

 

3,4 

 

4 

Orang tua kurang  menghargai 

pendapat anak 

 

5,6 

 

7,8 

 

4 

Orang tua memberikan hukuman 

manakala terjadi pelanggaran 

 

9,10 

 

11,12 

 

4 

 

 

 

Pola 

Asuh 

Permisif 

Orang tua memberikan 

pengawasan yang sangat longgar 

kepada anak. 

 

13,14 

 

15,16 

 

4 

Orang tua memberikan banyak 

kebebasan kepada anak untuk 

menuruti kemaunnya tanpa 

kontrol sama sekali. 

 

 

 

17,18 

 

 

 

19,20 

 

 

4 

Orang tua kurang menegur dan 

memperingati anak ketika salah  

 

 

21,22 

 

 

23,24 

 

 

4 
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Pola 

asuh 

Demokr

atis 

 

 

Orang tua memprioritaskan 

kepentingan anak 

 

29,30 

 

31,32 

 

4 

Orang tua memberikan kebebasan 

kepada anak untuk berkreasi dan 

bereksplorasi dalam berbagai hal 

sesuai dengan kemampuan anak 

 

 

 

33,34 

 

 

 

35,36 

 

 

 

4 

Orang tua melakukan diskusi 

dengan anak /komunikasi dua 

arah  

 

37,38 

 

39,40 

 

4 

Jumlah 
 

36 

 

b. Angket Perkembangan Sosial Emosional Anak 

Angket perkembangan sosial emosional disusun berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Anak Usia Dini 

terdapat 6 indikator yaitu ; menghargai orang lain, mau berbagi, menolong dan 

membantu teman, menunjukkan rasa empati, mengendalikan perasaan, 

menunjukkan rasa percaya diri, menaati peraturan yang berlaku. 

Kisi-kisi angket perkembangan sosial emosional anak dapat dilihat pada tabel 

berikut ini.  
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Tabel.3.4 

   Angket Perkembangan Sosial Emosional Anak 

Aspek  Indikator  item  Jumlah  

Positif  Negatif  

 

Sosial 

Emosional 

Anak 

Menghargai orang lain 
1,2 3,4 4 

Mau menolong dan berbagi 
5,6 7,8 4 

Menunjukkan rasa empati 
9,10 11,12 4 

Mengendalikan perasaan 
13,14 15,16 4 

Menunjukkan rasa percaya 

diri 
17,18 19,20 4 

Menaati peraturan yang 

berlaku 
21,22 23,24 4 

Jumlah 24 

d. Dokumentasi 

Instrumen yang digunakan untuk menyimpan data hasil dokumentasi seperti 

kamera, flashdisk, handphone dan lain sebagainya. Dokumentasi ini berbentuk foto 

bukti hasil penelitian. 
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F. Validitas dan Reabilitas  

1. Validitas 

 Validitas merupakan suatu konsep yang berakaitan dengan sejauh mana tes 

telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengukuran validitas kuesioner dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Pearson Product Moment yang akan dihitung 

menggunakan bantuan perangkat lunak SPPS 23, dengan ketentuan instrumen 

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

r tabel ≤ r tabel. 

Uji Validitas dilakukan pada 40 orang tua dari anak usia 4-5 tahun di desa 

nampar sepang, jika corrected item-total correlation <0,025, maka butir pertanyaan 

tidak valid dan nyatakan gugur. Hasil uji validitas pola asuh otoriter pola asuh permisif, 

dan pola asuh demokratis dengan jumlah pernyataan sebanyak 36 butir tidak terdapat 

pernyataan yang gugur. 

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. Menurut Sujarweni hasil dari Croncbach’s Alpha dengan 

menggunakan SPPS dapat dinyatakan reliable jika nilai  Croncbach’s Alpha lebih dari 

0,6.40  Sudaryono bahwa reabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Sebuah hasil pengukuran hanya boleh dipercaya Ketika dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama dan hasil pengukuran 

 
40 V. Wiratma Sujarwenti, Penelitian Akuntasi Dengan Spss, (Yogyakarta:Pustaka Baru 

Press,2015), h.57. 
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yang relative sama, selama aspek yang di ukur dalam diri subjek memang belum 

berubah.41 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan perangkat 

lunak SPPS 23. Hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien pola asuh otoriter sebesar 

0,907 sehingga dapat dinyatakan instrument tersebut reliabel. Hasil uji reliabilitas 

diperoleh koefisien pola asuh permisif sebesar 0,912 sehingga dapat dinyatakan 

instrument tersebut reliabel. Hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien pola asuh 

demokratis sebesar 0,931 sehingga dapat dinyatakan instrument tersebut reliabel. 

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data atau pengelolaan data hasil penelitian digunakan dua teknik 

yaitu dengan menggunakan analis deskriptif maupun analisis Brivat. 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.42 

Langkah-langkah  analisis data dalam metode deskriptif adalah sebagai berikut: 

a. Mean (M) 

Menurut Sugiyono mean adalah teknik penjelasan kelompok berdasarkan nilai rata-

rata kelompok. Cara mencari meanya adalah dengan menjumlahkan data semua 

individu dalam kelompok,  kemudian dibagi dengan banyaknya individu. 

 

 

 
41 Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method, (Depok:PT Raja 

Grafindo,2019), h.336-337. 
42 Sugyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B, h. 206. 
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b. Median (Mo) 

Median adalah suatu teknik penjelasan kelompok berdasarkan atas nilai tengah dari 

kelompok data yang telah diurutkan dari data yang terkecil hingga terbesar. 

c. Modus (Mo) 

Modus adalah teknik penjelasan kelompok yang berdasarkan nilai-nilai  yang sering 

muncul dalam kelompok data.43 

d. Interval 

Menurut Sugiyono untuk mendapatkan distribusi frekuensi digunakan perhitungan 

kelas interval, rentang interval, dan panjang interval. Rumus perhitungannya adalah 

sebagai berikut: 

 

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

Rentang interval  = nilai tertinggi-nilai terendah 

Panjang interva l =  

e. Distribusi Kategorisasi 

 

Tabel 4.1 

Kategori Kecenderungan 

No Kecenderungan Kategori 

1 X≥ (M + 1,0 SD) Tinggi 

2 (M- 1,0 SD) ≤ X < (M + 1,0 SD) Sedang 

3 X < (M – 1,0 SD) Rendah 

 

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

sebagai berikut: 

 

 
43 Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method, h. 362. 
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Mi  =   (Xmak + Xmin) 

SDi =   (Xmak-Xmin).  

Keterangan: 

X  = Nilai skor yang diperoleh 

Mi  = Rata-rata ideal 

SDi = Standar deviasi idel 

2. Analisis Bivariat   

  

Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang 

diduga berhubungan atau berkorelasi.Analisa data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik analisa regresi liniear sederhana (Y = a + bX) untuk mencari pengaruh pola 

asuh orang tua terhadap religiusitas anak sebelum menggunakan anlisa regresi linier 

sederhana, dilakukan uji asumsi untuk melihat apakah data yang diperoleh memenuhi 

syarat penggunaan analisa regresi linier sederhana dan dapat digunakan untuk menarik 

kesimpulan yang tidak  menyimpang. Uji asumsi yang dilakukan meliputi dua hal, 

yaitu:    

a. Uji Normalitas    

Uji normalitas merupakan pengujian data untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak.44Pengujian menggunakan SPSS 23. Pengujian 

normalitas dapat dilakukan dengan uji shapiro-wilk. Pemilihan uji normalitas ini 

didasarkan pada jumlah sampel yang akan diuji, jika jumlah sampel >50 maka 

digunakan uji kolmogrov-smirnov sebaliknya jika jumlah sampel <50 digunakan 

uji Shapirowilk45 Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

 
44 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19, (Semarang: Badan 

Penerbit Unuversitas Diponegoro, 2011), h.29.  
45 Dahlan, Besar Sampel Dan Cara Pengambilan Sampel, (Jakarta: Salemba Medika, 2010), h.123. 
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shaiprowilk pemilihan ini didasarkan pada jumlah sampel < 50 yaitu  yang 

berjumlah 40 orang tua anak di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur.  

b.    Uji Linearitas    

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel terikat dengan variabel 

bebas memiliki hubungan linear atau tidak secara signifikan. Pengujian linearitas 

dilakukan menggunakan statistic compare means > Test for linearity dengan 

bantuan SPSS 23. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas yaitu jika 

nilai linearity ≤0,05 maka dapat diartikan bahwa antara variabel bebas dan 

variabel terikat terdapat hubungan yang linear.46  

b. Uji hipotesis    

Penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana dengan taraf 5%  perhitungan 

menggunakan program SPSS 23 untuk membuktikan hasil hipotesis dalam 

penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:  menerima hipotesis 

alternatif (Ha) dan menolak hipotesis nihil (Ho), artinya terdapat  pengaruh pola 

asuh orang tua terhadap perkembangan sosial emosional anak di Desa Nampar 

Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur.   

 

 

 
46 Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Offset. 

2011), h. 109.  
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      BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Penelitian 

 

Penelitian Ex Post Facto merupakan penelitian dimana variabel-variabel bebas 

telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu 

penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Nampar Sepang Kecamatan 

Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur berjumlah 40 orang. 

 Penelitian dilakukan dengan cara melakukan penyebaran angket, dimana masing-

 masing mendapat dua angket yang wajib diisi oleh orang tua sebagai buktinya. Angket 

pertama  yaitu skala pola asuh orang tua yang berisi sebanyak 36 item pernyataan dan 

angket kedua yaitu skala sosial emosional anak yang berisi 24 item pernyataan. 

 

a. Deskripsi Angket Pola Asuh  

Deskripsi hasil pernyataan pada angket pola asuh orang tua di Desa Nampar 

Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 

1).  Pola Asuh Otoriter 

Berdasarkan indikator pola asuh otoriter diperoleh melalui kuesioner yang terdiri 

dari 12 item pertanyaan dengan jumlah responden 40 orang tua anak usia 4-5 tahun 

di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 

Indikator pola asuh otoriter, diperoleh skor tertinggi sebesar 58,00 dan skor 

terendah sebesar 22,00. Hasil analisis harga Mean (M) sebesar 39,10 Median (Me) 

sebesar 40,50, Modus (Mo) sebesar 42,00 dan Standar Deviasi sebesar 8,863. 

Menentukan jumlah kelas interval yaitu digunakan rumus jumlah kelas = 1 + 3,3 

log n, dimana n adalah jumlah sampel penelitian atau responden, diketahui dari 

perhitungan bahwa n = 40 sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3,3 log 40 = 6,3 

dibulatkan menjadi 6 kelas interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai 
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tertinggi – nilai terendah, diperoleh rentang data sebesar 58,00 – 22,00 = 36 

sedangkan panjang kelas dihitung dengan rumus (rentang)/K = (36)/40= 0,9. 

Penentuan kecenderungan kategori untuk pola asuh otoriter, dicari melalui nilai 

rata-rata ideal (Mi) dengan rumus Mi =  (Xmak + Xmin) mencari nilai standar 

deviasi ideal (SDi) dengan rumus SDi =   (XmakXmin). Berdasarkan acuan 

norma diatas, mean ideal indikator pola asuh otoriter adalah 39,00 dan standar 

deviasi ideal adalah 9,00. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel 

distribusi kecenderungan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2 

 Distribusi Kecenderungan Indikator Variabel Pola Asuh Otoriter 

No  Skor  

Frekuensi  

Kategori  
  

  Frekuensi  %   

1  X ≥ 58,00 7 17,5% Tinggi 

2  22,00 ≤ X 58,00  25 62,5% Sedang 

3  X < 22,00 8 20% Rendah 

  Total  40 100%   

  

     Berdasarkan tabel di atas frekuensi indikator pola asuh otoriter orang tua di 

desa nampar sepang kabupaten manggarai timur pada kategori sedang sebanyak 

25 orang (62,5%), dan frekuensi rendah sebanyak 8 orang (20%) jadi dapat 

disimpulkan bahwa kecendrungan indikator pola asuh otoriter orang tua di Desa 

Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur berada 

di kategori sedang yaitu 25 orang (62,5%). Kategori pola asuh otoriter dapat 

digambarkan pada diagram berikut : 
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Gambar.4.1    

Diagram Pola Asuh Otoriter Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak 

 

2) Pola Asuh Permisif   

 

Berdasarkan indikator pola asuh permisif diperoleh melalui kuesioner yang 

terdiri dari 12 item pertanyaan dengan jumlah responden 40 orang tua anak 

usia dini di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur. Indikator pola asuh permisif, diperoleh skor tertinggi 

sebesar 60,00 dan skor terendah sebesar 30,00. Hasil analisis harga Mean (M) 

sebesar 43,85 Median (Me) sebesar 44,00, Modus (Mo) sebesar 48,00 dan 

Standar Deviasi sebesar 8,45. Menentukan jumlah kelas interval yaitu 

digunakan rumus jumlah kelas = 1 + 3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel 

penelitian atau responden, diketahui dari perhitungan bahwa n = 40 sehingga 

diperoleh banyak kelas 1 + 3,3 log 38 = 6,3 dibulatkan menjadi 6 kelas 

interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai tertinggi – nilai terendah, 

diperoleh rentang data sebesar 60,00 – 30,00 = 30 sedangkan panjang kelas 

dihitung dengan rumus (rentang)/K = (30)/40 = 0,75 Penentuan 

kecenderungan kategori untuk pola asuh permisif, dicari melalui nilai rata-

rata ideal (Mi) dengan rumus Mi =  (Xmak + Xmin) mencari nilai standar 

deviasi ideal (SDi) dengan rumus SDi =   (XmakXmin). Berdasarkan 

17,5%

62,5%

20%

PRESENTASE KATEGORI VARIABEL POLA ASUH 

OTORITER

rendah sedang tinggi
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acuan norma diatas, mean ideal indikator pola asuh permisif adalah 44 dan 

standar deviasi ideal adalah 8. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat 

tabel distribusi kecenderungan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.3  

Distribusi Kecenderungan Indikator Variabel Pola Asuh Permisif  

No  Skor  

Frekuensi  

Kategori  
  

  Frekuensi  %   

1  X ≥ 60,00  17 42,5% Tinggi 

2  30,00 ≤ X < 60,00  23 57,5% Sedang 

3  X < 30,00 - - Rendah 

  Total  40 100%   

 

Berdasarkan tabel di atas frekuensi indikator pola asuh permisif orang tua di 

Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

pada kategori sedang sebanyak 23 orang (57,5%), dan frekuensi tinggi 

sebanyak 17 orang (42,5%) jadi dapat disimpulkan bahwa kecendrungan 

indikator pola asuh permisif orang tua di desa nampar sepang kecamatan sambi 

rampas kabupaten manggarai timur berada di kategori sedang yaitu 23 orang 

(57,5%). Kategori pola asuh permisif dapat digambarkan pada diagram berikut 

: 
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Gambar 4.2    

   Diagram Pola Asuh permisif Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak 

 

 

3) Pola Asuh Demokratis  

Berdasarkan indikator pola asuh demokratis diperoleh melalui kuesioner yang 

terdiri dari 12 item pertanyaan dengan jumlah responden 40 orang tua anak usia 

4-5 tahun di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur. Indikator pola asuh demokratis, diperoleh skor tertinggi 

sebesar 60,00 dan skor terendah sebesar 24,00. Hasil analisis harga Mean (M) 

sebesar 42,95, Median (Me) sebesar 43,00, Modus (Mo) sebesar 48,00 dan 

Standar Deviasi sebesar 9,301. Menentukan jumlah kelas interval yaitu digunakan 

rumus jumlah kelas = 1 + 3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel penelitian 

atau responden, diketahui dari perhitungan bahwa n = 40 sehingga diperoleh 

banyak kelas 1 + 3,3 log 40 = 6,2 dibulatkan menjadi 6 kelas interval. Rentang 

data dihitung dengan rumus nilai tertinggi – nilai terendah, diperoleh rentang data 

sebesar 60,00 – 24,00 = 36 sedangkan panjang kelas dihitung dengan rumus 

(rentang)/K = (36)/40 = 0,9. Penentuan kecenderungan kategori untuk pola asuh 

demoktaris, dicari melalui nilai rata-rata ideal (Mi) dengan rumus Mi =  

(Xmak + Xmin) mencari nilai standar deviasi ideal (SDi) dengan rumus SDi = 

57,5%

42,5%

PERSENTASE KATEGORI VARIABEL POLA ASUH 

PERMISIF

sedang tinggi
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 (XmakXmin). Berdasarkan acuan norma diatas, mean ideal indikator pola 

asuh demokratis adalah 42,00 dan standar deviasi ideal adalah 9. Berdasarkan 

perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan yang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.4  

Distribusi Kecenderungan Indikator Variabel Pola Asuh Demokratis  

No  Skor  

Frekuensi  

Kategori  
  

  Frekuensi  %   

1  X < 60,00  17 42,5% Tinggi  

2  24,00 ≤ X < 60,00  22 55% Sedang  

3  X< 24,00 1 2,5% Rendah  

  Total  40 100%    

 

    Berdasarkan tabel di atas frekuensi indikator pola asuh demoktaris orang tua 

di desa nampar sepang kabupaten manggarai timur pada kategori sedang sebanyak 

22 orang (55%), dan frekuensi tinggi sebanyak 17 orang (42,5%) jadi dapat 

disimpulkan bahwa kecendrungan indikator pola asuh demokratis orang tua di 

desa nampar sepang kecamatan sambi rampas kabupaten manggarai timur berada 

di kategori sedang yaitu 22 orang (55%). Kategori pola asuh demokratis dapat 

digambarkan pada diagram berikut : 
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Gambar.4.3 

Diagram Pola Asuh DemokratisTerhadap Perkembangan Sosial EmosionalAnak

 

b. Deskripsi Sosial Emosional Anak 

 Berdasarkan indikator sosial emosional anak diperoleh melalui kuesioner yang terdiri 

dari 24 item pertanyaan dengan jumlah responden 40 orang tua anak usia 4-5 tahun di 

Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 

Indikator sosial emosional anak, diperoleh skor tertinggi sebesar 120,00 dan skor 

terendah sebesar 69,00. Hasil analisis harga Mean (M) sebesar 92.70, Median (Me) 

sebesar 86.00, Modus (Mo) sebesar 48,00 dan Standar Deviasi sebesar 15.332. 

Menentukan jumlah kelas interval yaitu digunakan rumus jumlah kelas = 1 + 3,3 log 

n, dimana n adalah jumlah sampel penelitian atau responden, diketahui dari 

perhitungan bahwa n = 40 sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3,3 log 40 = 6,3 

dibulatkan menjadi 6 kelas interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai 

tertinggi – nilai terendah, diperoleh rentang data sebesar 120,00 – 69,00 = 51 

sedangkan panjang kelas dihitung dengan rumus (rentang)/K = (51)/40 = 1,28 

Penentuan kecenderungan kategori untuk social emosional anak, dicari melalui nilai 

rata-rata ideal (Mi) dengan rumus Mi =  (Xmak + Xmin) mencari nilai standar 

deviasi ideal (SDi) dengan rumus SDi =   (XmakXmin). Berdasarkan acuan norma 

diatas, mean ideal indikator social emosional anak adalah 92 dan standar deviasi ideal 

2,5%

55%
42,5%

PERSENTASE KATEGORI VARIABEL POLA ASUH 

DEMOKRATIS

rendah sedang tinggi
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adalah 15. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi 

kecenderungan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.5 

Distribusi Kecenderungan Indikator Variabel Sosial Emosional Anak  

No  Skor  

Frekuensi  

Kategori  
  

  Frekuensi  %   

1  X ≥ 120,00  11 27,5% Tinggi 

2  69,00 ≤ X < 120,00  27 67,5% Sedang 

3  X < 69,00 2 5% Rendah 

  Total  40 100%   

 

Berdasarkan tabel di atas frekuensi indikator sosial emosional anak di Desa 

Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur pada kategori sedang sebanyak 

27 orang (67,5%), dan frekuensi tinggi sebanyak 11 orang (27,5%) jadi dapat 

disimpulkan bahwa kecendrungan indikator sosial emosional di Desa Nampar 

Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur berada di 

kategori sedang yaitu 27 orang (67,5%). Kategori sosial emosional dapat 

digambarkan pada diagram berikut : 
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Gambar.4.5      

Diagram Perkembangan Sosial EmosionalAnak 

 
 

 

2.Analisis Regresi Linear Sederhana 

 

a.Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas dengan menggunakan bantuan SPSS v.23.0 sebagai 

berikut: 

Tabel.4.6 

Hasil Uji Normalitas (Shapiro Wilk) 

Variabel Statistik Df(N) Sig(2-tailed) Keterangan 

Pola Asuh Otoriter 0,968 40 0,320 Normal 

Pola Asuh Permisif 0,958 40 0,140 Normal 

Pola Asuh Demokratis 0,976 40 0548 Normal 

Perkembangan Sosial 

Emosional Anak 

0,951 40 0,081 Normal 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas variabel penelitian menunjukkan bahwa 

semua variabel mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (p > 0,05), maka 

dapat disimpulkan semua variabel penelitian ini berdistribusi normal. 

5%

67,5%

27,5%

PRESENTASE  KATEGORI VARIABEL SOSIAL 

EMOSIONAL ANAK

rendah sedang tinggi
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b. Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas SPPS v.23.0 dengan bantuan sebagai berikut. 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Linearitas 

Variabel F Hitung F Tabel Signifikansi Keterangan 

Pola Asuh Otoriter – Sosial 

Emosional Anak 

28.201 

 

4.08 0,000 Linear 

Pola Asuh Permisif – Sosial 

Emosional Anak 

57.140 

 

4.08 0,000 Linear 

Pola Asuh Demokratis – Sosial 

Emosional Anak 

47.616 

 

4.08 0,000 Linear 

Berdasarkan hasil uji lineritas di atas variable penelitian menunjukkan bahwa 

semua variabel mempunyai nilai linearity lebih kecil dari 0,005, maka dapat 

disimpulkan semua variabel penelitian ini berdistribusi linear. 

c.Uji Hipotesis  

Hasil uji hipotesis menggunakan SPSS v.23.0 sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Hipotesis 

Variabel R R2 Signitikansi Ket. 

Pola Asuh Otoriter – Sosial 

Emosinal Anak 
0,678 

 

0,459 0,000 Terdapat 

pengaruh 

Pola Asuh Permisif – Sosial 

Emosional Anak 

0,748 0,560 0,000 Terdapat 

pengaruh 

Pola Asuh Demokratis – Sosial 

Emosional Anak 

0,750 0,562 0,000 Terdapat 

pengaruh 

Pola Asuh – sosial emosional anak 0,887 0,787 0,000 Terdapat 

pengaruh  
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Sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu melihat perumusan hipotesis dari 

penelitian ini, maka perumusan t hitung dan t tabel yaitu : 

1) Perumusan hipotesis  

Ha : menerima hipotesis alternatif (Ha), artinya terdapat Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap Sosial Emosional Anak Usia 4-5 Tahun Di Desa Nampar 

Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 

Ho : menolak hipotesi (Ho), artinya tidak terdapat Pengaruh Pola Asuh Orang 

Tua Terhadap Social Emosional Anak Usia 4-5 Tahun Di Desa Nampar Sepang 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur. 

2) Adapun t tabel dengan taraf signitifikan 5% dengan N=40, maka t tabel sebagai 

berikut: 

df = n-k 

    = 40-2 

    = 2.02439 

Maka diperoleh nilai t tabel sebesar 2.02439 

3) Hasil t hitung berdasarkan tabel di atas sebagai berikut: 

c. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional 

Anak Di Desa Nampar Sepang 

1). Pola Asuh Otoriter – Sosial Emosional Anak 

      Variabel pola asuh otoriter terhadap sosial emosional anak maka diperoleh 

nilai t hitung dengan nilai yaitu 2.438 sehingga dapat dinyatakan nilai t hitung lebih 

besar dibandingkan nilai t tabel yaitu dengan nilai 2.02439 (t hitung > t tabel). 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

apabila t hitung > t tabel, maka Ha di terima dan Ho di tolak, dengan kata lain tedapat 

pengaruh pola asuh otoriter (X) terhadap sosial emosional (Y) anak usia dini di desa 

nampar sepang. Selain itu dari tabel diatas di peroleh nilai R sequare sebesar 0,459 

yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
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terikat adalah sebesar 45,9%, untuk mengetahui kategori besarnya pengaruh tersebut 

dapat dilihat berdasarkan interval berikut ini: 

 

0,00-0,199            = Sangat Rendah 

0,20-0,399 
               = Rendah 

0,40-0,599 
               = Sedang 

 0,60-0,0799 
               =  Kuat 

0,80-0,1000 
               = Sangat Kuat 

Berdasarkan interval diatas , nilai R sequare 0,459 berada pada nilai 0,40-0,599 

yang berada pada kategori sedang 

2). Pola Asuh Permisif – Sosial Emosional Anak  

Variabel pola asuh permisif  terhadap sosial emosional anak maka diperoleh 

nilai t hitung dengan nilai yaitu 2.142 sehingga dapat dinyatakan nilai t hitung lebih 

besar dibandingkan nilai t tabel yaitu dengan nilai 2.02439 (t hitung > t tabel). 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

apabila t hitung > t tabel, maka Ha di terima dan Ho di tolak, dengan kata lain tedapat 

pengaruh pola asuh permisif (X) terhadap sosial emosional (Y) anak usia dini di desa 

nampar sepang. Selain itu dari tabel diatas di peroleh nilai R sequare sebesar 0,560 

yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat adalah sebesar 56%, untuk mengetahui kategori besarnya pengaruh tersebut 

dapat dilihat berdasarkan interval berikut ini: 
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0,00-0,199 
           = Sangat Rendah 

0,20-0,399 
               = Rendah 

0,40-0,599 
               = Sedang 

 0,60-0,0799 
               =  Kuat 

0,80-0,1000 
               = Sangat Kuat 

Berdasarkan interval diatas , nilai R sequare 0,560 berada pada nilai 0,40-0,599 yang 

berada pada kategori sedang. 

3). Pola Asuh Demokratis - Sosial Emosional Anak 

Variabel pola asuh odemokratis terhadap sosial emosional anak maka diperoleh 

nilai t hitung dengan nilai yaitu 2.292 sehingga dapat dinyatakan nilai t hitung lebih 

besar dibandingkan nilai t tabel yaitu dengan nilai 2.02439 (t hitung > t tabel). 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

apabila t hitung > t tabel, maka Ha di terima dan Ho di tolak, dengan kata lain tedapat 

pengaruh pola asuh demokratis (X) terhadap sosial emosional (Y) anak usia dini di 

desa nampar sepang. Selain itu dari tabel diatas di peroleh nilai R sequare sebesar 

0,562 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat adalah sebesar 56,2%, untuk mengetahui kategori besarnya pengaruh tersebut 

dapat dilihat berdasarkan interval berikut ini: 

 

 

 



58  

 

0,00-0,199 
           = Sangat Rendah 

0,20-0,399 
               = Rendah 

0,40-0,599 
               = Sedang 

 0,60-0,0799 
               =  Kuat 

0,80-0,1000 
               = Sangat Kuat 

Berdasarkan interval diatas , nilai R sequare 0,562 berada pada nilai 0,40-0,599 yang 

berada pada kategori sedang. 

B. Pembahasan 

Orang tua adalah lembaga sosial yang paling dasar untuk membantu kualitas 

manusia terkhusus kepada anak nya sendiri, orang tua dapat diandalkan sebagai 

ketahanan moral dalam konteks hidup bermasyarakat, bahkan disebutkan bahwa baik 

burukya generasi suatu bangsa oleh pembentukan individu orang tua. Pola asuh orang 

tua dalam membentuk sosial emosional anak terkait menghargai orang lain, mau 

menolong dan berbagi, menunjukkan rasa empati, mengndalikan perasaan, 

menunjukkan rasa percaya diri, menaati peraturan yang berlaku, misalnya membuat 

suatu peraturaan dengan jaminan supaya  disiplin dan menghargai waktu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orang tua dalam menididik dan 

membentuk perkembangan sosial emosional anak di Desa Nampar Sepang Kecamatan 

Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur menggunakan tiga pola asuh yaitu pola 

asuh otoriter, pola asuh permisif, pola asuh demokratis, akan tetapi yang paling 

dominan di terapkan yaitu pola asuh Demoktaris. Mendidik anak di Desa Nampar 

Sepang selalu diutamakan dengan kekerasan, baik kekerasan verbal maupun non 

verbal. Kekerasan verbal meliputi kekerasan terkait dengan pelecehan dalam 
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berkomunikasi misalnya, orang tua selalu mengatakan kepada anak  dengan perkataan 

kamu jelek, kotor, bau tidak bisa membanggakan orang tua, pemalas, memanggil 

dengan sebutan nama binatang asu (anjing). Sedangkan kekerasan non verbal yaitu 

kekerasan yang dilakukan dengan menyentuk fisik korban secara langsung dan 

mengakibatkan luka pada fisik korban misalnya, memukul, menendang, mendorong, 

mencubit dan bentuk yang menyakiti fisik lainnya. Bagi orang tua, pola asuh tersebut 

merupakan didikan yang paling ampuh dalam membentuk sosial maupun emosi anak. 

Pola asuh yang mereka tanamkan sudah menjadi tradisi turun temurun bahkan 

menjadikannya sebagai habit dan contoh untuk setiap orang tua dalam mengasuh 

anaknya, lebih anehnya lagi seakan-akan mereka menganut sebuah paham, dimana 

sesuatu yang mereka ajarkan dengan cara kekerasan agar ketika dewasa anak menjadi 

pribadi yang lebih kuat dan tidak pantang menyerah. 

Setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi yang terbaik dari anak-anak 

yang lain, oleh sebab itu orang tua mendidik anaknya dengan cara yang dianggap baik. 

Pendidikan keluarga dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua 

memiliki dampak bagi perkembangan anak. Salah satunya pola asuh yang diterapkan 

dalam keluarga yang otoriter yaitu mengakibatkan anak mudah gugup,ragu-ragu, suka 

membangkang, suka menentang kewibawaan orang tua, dan kemungkinan anak 

menjadi penakut dan penurut. 

 Berdasarkan hasil analisis, diketahui orang tua Di Desa Nampar Sepang 

Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur,  pola asuh ororiter di peroleh 

hasil frekuensi pada kategori sedang yaitu sebanyak 25 orang (62,5%), pola asuh 

permisif berada pada kategori sedang yaitu 23 orang (57,5%), pola asuh demokratis 

pada kategori sedang yaitu 22 (55%). Hasil kategorisasi pola asuh yang di terapkan 

oleh orang tua di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur yaitu pola asuh demokratis 40 orang (100%). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pola asuh yang di berikan orang tua sebagian besar baik. 
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Pola asuh berkaitan dengan perlakuan orang tua kepada anaknya, kehangatan 

dalam mengasuh dan menjalin hubungan interpersonal dengan anak. Hal ini merupakan 

bentuk pola asuh yang baik dan jika tidak baik berarti tidak sesuai dalam mengasuh 

dan menjalin hubungan interpersonal dengan anaknya. Pola asuh besar kaitannya 

dengan proses tumbuh kembang anak terutama pembentukan sosial emosional anak. 

Menurut Dadan Suryana perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan sosialnya, baik orang tuanya, sanak keluarga, orang dewasa atau teman 

sebayanya. Apabila lingkungan sosial tersebut memfasilitasi atau memberikan peluang 

terhadap perkembangan anak secara positif, maka anak akan mencapai perkembangan 

sosial secara matang. Namun sebaliknya apabila lingkungan sosial nya kurang 

kondusif, seperti perlakuan orang tua yang kasar, sering memarahi, acuh tak acuh dan 

tidak memberikan bimbingan cenderung memperlihatkan perilaku yang bersifat 

minder, egois dan kurang memiliki perasaan tenggang rasa.47 Baik buruknya anak 

ketika dewasa tergantung bagaimana cara orang tua memberikan pola asuh di waktu 

dini . Banyak hal negatif yang akan timbul pada diri anak akibat sikap dari orang tua 

dalam pengasuhan yang tidak wajar dan tidak sepatutnya dijadikan contoh yang baik 

untuk anak. 

Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau 

bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenal aspek kehidupan sosial atau norma 

dalam masyarakat.48 Perkembangan sosial merupakan perkembangan tingkah laku 

pada anak dimana anak diminta untuk menyelesaikan diri dengan aturan yang berlaku 

dalam lingkungan masyarakat. Misalnya Ketika anak bermain orang tua mendorong 

anak untuk meninggalkan pola pikir egosentrinya. Dalam situasi bermain anak dipaksa 

 
47 Dadan Suryana, Pendidikan Anak Usia Dini Stimulasi dan Aspek Perkembangan Anak, 

(Jakarta:Kencana,2016),h.219. 
48 Femmi Nurmaslitasari, Perkembangan Sosial Emosi Pada Anak Usia Prasekolah, (Fakultas 

Universitas Gajah Mada, 2005), h. 105. 
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untuk mempertimbangkan sudut pandang teman bermainnya sehingga egosentrinya 

berkurang. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi emosi anak seperti 

kemampuan anak mengenali dirinya, perbedaan jenis kelamin dan pengaruh keluarga.49 

Kemampuan beraksi emosional sudah ada pada bayi semenjak bayi lahir. Gejala 

pertama perilaku emosional anak ialah keterangsangan umum terhadap stimulus yang 

kuat. Kemudian dengan meningkatnya usia anak, reaksi emosional anak menjadi 

kurang menyebar, kurang sembarangan, dan lebih dapat dibedakan. Sebagai contoh 

anak lebih mudah memperlihatkan ketidak senangan semata-mata hanya dengan 

menjerit dan menangis. Terdapat berbagai cara untuk mengendalikan lingkungan 

menjamin pembinaan pada emosi yang diinginkan,dan dengan bantuan para ahli untuk 

menghilangkan pola reaksi emosional yang tak diinginkan sebelum berkembang 

menjadi kebiasaan yang tertanam kuat. Emosi diwakilkan oleh perilaku yang 

mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi 

yang sedang dialami emosi dapat berbentuk rasa senang, takut, marah dan sebagainya. 

Menurut Santrock anak-anak dari orang tua yang sering tidak Bahagia, takut, 

cemas Ketika membandingkan dirinya dengan orang lain, tidak memiliki inisiatif dan 

memiliki keterampilan komunikasi yang buruk50. Anak pada masa Golden Age atau 

masa emas, hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan 

berkembang secara tepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tidak sama karena 

setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda. 

 

 
49 Annisa, Peningkatan Perkembangan Emosi Anak Melalui Metode Bercerita dengan Boneka 

Tangan, (Darul Ilmi, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini) 
50 Santrock, John W, Life-Span Development Perkembangan Masa Hidup, 

(Jakarta:Erlangga,2012),h.290. 
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Hasil analisis brivat di peroleh hasi uji singnifikansi p-value yaitu, pola asuh 

otoriter terhadap sosial emosional anak di peroleh hasil signifikansi p=0,000 pola asuh 

permisif terhadap sosial emosional anak di peroleh hasil signifikansi p=0,000 pola asuh 

demokratis terhadap sosial emosionak anak di peroleh hasil signifikansi p=0,000 dan 

pola asuh terhadap sosial emosional anak p=.0,000 berdasarkan hasil signifikansi 

pvalue (<0,05) yang artinya Ha di terima dan Ho di tolak. Dengan kata lain terdapat 

pengaruh pola asuh orang tua (X) terhadap perkembangan sosial emosional anak (Y) 

usia 4-5 tahun di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur 

Pola asuh orang tua merupakan sikap orang tua dalam membimbing , mendidik, 

dan memberi perhatian kepada anak. Pola asuh sangat berperan penting dalam tumbuh 

kembang anak terutama dalam perkembangan sosial emosional anak. Jika pola asuh 

orang tua baik maka sosial emosional anak juga semakin baik. Pola asuh merupakan 

cara paling tepat dilakukan untuk perkembangan anak khususnya dalam perkembangan 

sosial emosional anak. Pola perilaku orang tua banyak ditiru bahkan dijadikan contoh 

oleh anak jika kedua orang tuanya memiliki sifat baik. Orang yang membantu 

perkembangan pada anak usia dini adalah orang dewasa (orang tua). Orang dewasa ini 

tentu saja orang tuanya dan guru yang berada di lingkungan sekolah dan di rumah. 

Pola asuh otoriter berpengaruh terhadap sosial emosional anak karena otoriter 

merupakan pola asuh yang dimana orang tuanya memberikan aturan yang ketat dan 

disiplin yang tinggi untuk diikuti anak. Orang tua menuntut responsive, dan tidak 

memberi anak pilihan contohnya saat pemberian makanan, orang tua memberikan 

aturan yang ketat namun tidak responsif terhadap kebutuhan anak. Dilihat dari hasil 

penelitian nilai R square pola asuh otoriter yaitu 0,459 berada pada nilai 0,40-0,599 

yang berada pada kategori sedang, dapat di artikan bahwa pola asuh orang tua otoriter 

memberikan sumbangan yang mempengaruhi sosial emosional anak yaitu 45,9%. 
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Pola asuh permisif berpengaruh terhadap sosial emosional anak karena pola asuh 

permisif merupakan pola asuh yang memberikan kebebasan kepada anak dan tuntutan 

yang rendah dengan sedikit aturan tetapi keterlibatan yang tinggi dalam memenuhi 

kebutuhan anak. Jenis pengasuhan permisif dalam memberikan makanan dapat 

berdampak anak menjadi kurang disiplin, sangat menuntut control makan pada anak 

cenderung menuruti kemauan anak, sehingga anak memilih-milih makanan. Diketahui 

dari hasil penelitian nilai R square pola asuh permisif yaitu 0,560 berada pada nilai 

0,40-0,599 yaitu berada pada kategori rendah, dapat diartikan pola asuh orang tua yang 

permisif memberikan sumbangan yang mempengaruhi sosial semosional anak yaitu 

56%. 

Pola asuh demokratis berpengaruh terhadap sosial emosional anak karena jenis 

pola asuh ini merupakan pengasuhan yang memberikan kebebesan kepada anak tetapi 

dalam kontrol orang tua, tipe pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang paling 

baik digunakan oleh orang tua kepada anaknya. Jenis pengasuhan demokratis dalam 

pemberian makanan sangat baik karena orang tua tegas dalam menetapkan standar 

tetapi mereka menyayangi dan menerima tetapi juga meminta perilaku yang baik. 

Dilihat dari hasil penelitian nilai R square pola asuh demokratis yaitu 0,562 berada 

pada nilai 0,40-0,599 yang berada pada kategori sedang, dapat diartikan bahwa pola 

asuh orang tua yang demokratis memberikan sumbangan yang mempengaruhi sosial 

emosional anak yaitu 56,2%.  

Pola asuh demokratis sangat mempengaruhi perkembangan sosial emosional 

anak usia dini yaitu anak dapat membantu menghindari perasaan bersalah dan rasa 

malu akibat perilaku yang salah. Hal itu sebabnya penanaman ilmu sosial agar anak 

melakukan penyesuaian pribadi dan pengembangan sosial yang baik serta 

pengendalian diri yang baik. Tanggung jawab orang tua kepada anak yaitu memelihara, 

mendidiknya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan dan sebagainya. Apabila hal 
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tersebut dilakukan oleh setiap orang tua, maka generasi mendatang mempunyai 

kekuatan mental untuk menghadapi perubahan dalam masyarakat. 

Pola asuh demoktaris sangat memberikan dampak positif pada perkembangan 

anak khususnya pada perkembangan sosial emosional anak. Orang tua menanamkan 

sikap kasih sayang, perhatian dan menghormati kepada teman sebaya, keluarga 

(kerabat dekat) dan orang dewasa. Orang tua juga menerapkan gaya pengasuhan 

dengan dengan melakukan komunikasi dengan baik dan menhindari cara-cara 

mengatur, menyindir, mencela dan membandingkan anak karena keterlambatan dalam 

proses perkembangan anak, hal tersebut dapat mempengaruhi pada perkembangan 

anak saat dewasa kelak. 

Dampak yang kemudian timbul dari pola asuh yang salah akan membentuk 

kepribadian anak yang salah pula, begitupun sebaliknya apabila pola asuh orang tua 

benar maka pembentukan kepribadian serta perkembangan anak pun akan benar. 

Pengaruh keluarga dalam pembentukan dan perkembangan emosional sangatlah 

penting, banyak faktor dalam keluarga yang ikut berpengaruh dalam proses 

perkembangan sosial emosional anak. 

Sikap tersebut tercermin dalam pola pengasuhan kepada anak-anaknya, setiap 

orang tua mempunyai pola asuh tertentu. Selain itu orang berhak berperan serta dalam 

meilih satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan 

Pendidikan anaknya. Pola asuh orang tua memiliki pengaruh penting terhadap 

perkembangan emosi anak, dimana perkembangan emosi merupakan faktor yang 

penting dominan dalam mempengaruhi keberhasilan (kesuksesan) di masa yang akan 

datang. Orang tua mengajari kerampilan kepada anak agar lebih mampu untuk 

mengatasi berbagai masalah. 
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Gaya pengasuhan demokratis orang tua melibatkan anak dalam beraktivitas dan 

mendengarkan pendapat anak. Hal kecil yang menjadi contoh dari pola asuh 

demokratis yang mempengaruhi sosial emosional anak salah satunya adalah Ketika 

orang tua menyelesaikan aktivitas rumah seperti mengangkat air, cuci piring dan sapu 

rumah, membiarkan anak menyaksikan serta melihat apa yang orang tua lakukan 

sebagai wujud contoh dan imitasi yang baik untuk anak. Orang tua juga memberikan 

penguatan yang positif terhadap perilaku baik dalam bersosialisasi terhadap lingkungan 

atau masyarakat sekitar. Ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh anak, orang tua 

harus lebih adil dalam memberikan hukuman intinya yang bersifat mendidik. Dalam 

kehidupan sehari-hari di masyarakat orang tua di Desa Nampar Sepang selalu 

membiarkan anak untuk hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Orang tua selalu 

melibatkan anak dalam pekerjaan yang di rumah maupun dalam masyarakat. 

Pola asuh yang baik akan membuat anak memiliki sikap disiplin dan yang 

terpenting adalah anak dapat disiplin menjaga asupan makananya. Peran orang tua bagi 

anak sangat penting, karena masa kanak-kanak merupakan masa emas tumbuh 

kembang anak harus dijaga dengan baik. Pola asuh orang tua sangat menetukan 

hubungan atau interaksi dengan orang lain tapi tetap ada batasan dan pengawasan agar 

tidak terjadi penyimpangan dan kenakalan remaja karena yang di takutkan merusak 

mental anak.  

Hasil ini didukung dengan hasil penelitian Imas Anjum tentang Pengaruh Pola 

Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini (3-4 

tahun) di Kelurahan Isola Kecamatan Suka Sari Kota Bandung. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Imas Anjum dengan penulis maka perbedaan letak penelitian di 

penelitian kuantitatif menggunakan metode Ex Post Fakto. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orang tua berpengaruh besar terhadap 
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perkembangan sosial emosional anak 83,3% dan hanya sebesar 0,17% dipengaruhi 

oleh faktor lain.51  

Penelitian yang dilakukan Elsa Luthfia tentang Hubungan Pola Asuh Ooritatif 

Dengan Perkembangan Mental Emosional Pada Anak Usia Dini Prasekolah di TK 

Melati Putih Banyumanik. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif korelasi 

dengan metode survey cross sectional. Desain penelitian deskriptif korelasi. 

Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Dengan hasil perkembangan 

mental emosional baik sebesar 83,3%. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

sosial pola asuh orang Tua Berpengaruh Besar Terhadap Perkembangan Sosial 

Emoisonal Anak 83,3% dan hanya sebesar 0,17% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pola asuh.52  

Penelitian  ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanatul 

Firdausy Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Walisongo 

tahun 2014 yang berjudul”Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tingkat 

Kecerdasan Sosial Emosional Anak Siswa Kelas X MA Negeri Babakan Lebaksiu 

Tegal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode survey. Hasil pada penelitian menyimpulkan pola asuh orang tua dapa 

dilihatdari angket rata-rata yaitu 35,05 berada pada interval 32-37, dengan kategori 

cukup. 53 

 

 

51 Imas Anjumi, Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional 

Anak Usia Dini (3-4) di Kelurahan Isola Kecamatan Suka Sari Kota Bandung, (Mahasiswa Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 2014) 

 
53 Amanatul firdausy, Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tingkat Kecerdasan Sosial 

Emosional Anak Siswa Kelas X MA Negeri Babakan Lebaksiu Tegal, Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Universitas Negeri Walisongo tahun 2014 
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Berdasarkaan hasil penelitian di desa nampar sepang kecamatan sambi rampas 

kabupaten manggarai timur dengan jumlah responden 40 orang tua dan 40 anak usia 4-

5 tahun, menunjukkan bahwa Sebagian besar responden orang tua dan anak usia 4-5 

tahun memiliki pola asuh yang baik dan sosial emosional baik. Hal ini, di berarti sosial 

emosional anak ditentukan oleh pola asuh orang tua, sehingga Sebagian besar pola asuh 

memiliki sosial emosional yang baik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial emosional anak di Desa 

Nampar Sepang. 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis diatas dan pembahasan paada bab sebelumnya maka 

dapat di Tarik kesimpulan: 

1. Gambaran Pola Asuh Orang Tua di Desa Nampar Sepang Kecamatan 

Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

Pola asuh orang tua di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur, pola asuh ororiter di peroleh hasil frekuensi 

pada kategori sedang yaitu sebanyak 25 orang (62,5%), pola asuh permisif 

berada pada kategori sedang yaitu 23 orang (57,5%), pola asuh 

demokratis pada kategori sedang yaitu 22 (55%). Hasil kategorisasi pola 

asuh orang tua yang paling dominan adalah pola demokratis yaitu 40 

orang (100%). 

2. Gambaran Perkembangan Sosial Emosional Anak di Desa Nampar 

Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabuapten Manggarai Timur 

Sosial emosional anak di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi 

Rampas Kabupaten Manggarai Timur, terdapada kategori sedang 

sebanyak 27 orang (67,5%), dan frekuensi tinggi sebanyak 11 orang 

(27,5%), dapat disimpulkan bahwa sosial emosional anak di Desa Nampar 

Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur 

Sebagian besar baik. 
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3. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Sosial Emosional Anak Usia 4-5 

Tahun di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten 

Manggarai Timur 

 Hasil signifikansi p-value, pola asuh otoriter peroleh hasil signifikansi 

p=0,000, pola asuh permisif terhadap sosial emosional anak di peroleh hasil 

signifikansi p=0,000, pola asuh demokratis terhadap sosial emosionak anak 

di peroleh hasil signifikansi p=0,000 dan pola asuh terhadap sosial 

emosional anak p=0,000. berdasarkan hasil signifikansi pvalue (<0,05) 

yang artinya Ha di terima dan Ho di tolak. Dengan kata lain terdapat 

pengaruh pola asuh orang tua (X) terhadap perkembangan sosial emosional 

anak (Y) usia 4-5 tahun di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas 

Kabupaten Manggarai Timur. 

B. Saran 

Adapun impilkasi penelitian yang dilakukan, yakni dalam bentuk saran-saran 

yang diberikan melalui hasil penelitian agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik 

yaitu: 

1. Bagi Pendidik 

Sebagai seseorang hendaknya memahami lingkungan anak di rumah untuk 

bahan pertimbangan dalam proses pembelajaran agar pendidik dapat 

memaksimalkan pembelajaran dan mendidik anak secara optimal serta anak 

dapat berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya.  

2. Bagi Orang  

Orang tua harus tepat memilih dan menerapkan pola asuh terhadap anaknya 

agar anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Gaya pengasuhan orang tua terhadap orang tua terhadap 

anaknya akan mempengaruhi pada perkembangan anak, gaya pengasuhan 
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orang tua yang baik akan membawa pengaruh yang baik pula terhadap  

perkembangan anak. 

Selanjutnya penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan atau 

kekurangan dalam penelitian ini yaitu instrumen pola asuh orang tua dalam 

penelitian ini menggunakan instrumen pola asuh orang tua secara umum 
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 Instrumen Penelitian 

 

 

LEMBAR KOESIONER 

Judul Penelitian : Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan 

Sosial Emosional Anak Usia 4-5 Tahun di Desa Nampar 

Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai 

Timur 

Peneliti     : Handayani 

 

     Aspek                 Indikator                 Item  

 

  Jumlah  

   Positif    Negatif  

 

 

 

Pola Asuh 

Otoriter 

a. Orang tua menetukan aturan-

aturan yang harus ditaati oleh 

anak 

 

1,2 

 

3,4 

 

4 

b. Orang tua kurang  menghargai 

pendapat anak 

 

5,6 

 

7,8 

 

4 

c. Orang tua memberikan hukuman 

manakala terjadi pelanggaran 

 

9,10 

 

11,12 

 

4 

 

 

 

Pola Asuh 

Permisif 

a. Orang tua memberikan 

pengawasan yang sangat longgar 

kepada anak. 

 

13,14 

 

15,16 

 

4 

b. Orang tua memberikan banyak 

kebebasan kepada anak untuk 

menuruti kemaunnya tanpa 

kontrol sama sekali. 

 

 

 

17,18 

 

 

 

19,20 

 

 

4 

c. Orang tua kurang menegur dan 

memperingati anak ketika salah  

 

 

21,22 

 

 

23,24 

 

 

4 

 

 

 

 

Pola asuh 

Demokratis 

 

a. Orang tua memprioritaskan 

kepentingan anak 

 

29,30 

 

31,32 

 

4 

b. Orang tua memberikan 

kebebasan kepada anak untuk 

berkreasi dan bereksplorasi 

dalam berbagai hal sesuai dengan 

kemampuan anak 

 

 

 

33,34 

 

 

 

35,36 

 

 

 

4 
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 c. Orang tua melakukan diskusi 

dengan anak /komunikasi dua 

arah  

 

37,38 

 

39,40 

 

4 

Jumlah 
 

36 

 

Aspek  Indikator  item  Jumlah  

Positif  Negatif  

Perkembangan Sosial 

Emosional Anak 

a. Menghargai orang lain 
1,2 3,4 4 

b. Mau menolong dan berbagi  
5,6 7,8 4 

c. Menunjukkan rasa empati  
9,10 11,12 4 

d. Mengendalikan perasaan  
13,14 15,16 4 

e. Menunjukkan rasa percaya 

diri 17,18 19,20 4 

f. Menaati peraturan yang 

berlaku  21,22 23,24 4 

Jumlah 24 
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INSTRUMEN PENELITIAN ANGKET POLA ASUH ORANG TUA  

 

I. IDENTITAS PRIBADI  

Nama   : 

Orang tua dari   : 

Pekerjaan   : 

Hari/Tanggal  : 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah identitas pribadi anda dengan lengkap dan benar 

2. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan teliti, pilihlah tanggapan yang 

sesuai dari pernyataan dengan memberikan tanda centang (√) pada 

kolom yang telah disediakan 

3. Pilihlah jawaban dibawah ini dengan jujur sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya 

4. Terimakasih atas jawaban dan kejujuran anda 

 

Keterangan : 

   SS  = Sangat Sesuai 

   S     = Sesuai 

   KS  = Kurang Sesuai 

   TS   = Tidak Sesuai 

   STS = Sangat Tidak Sesuai 
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III. Pola Asuh Otoriter  

 

No  Pernyataan  Item Favorable 

(+) 

Item 

Unfavorable (-) 

jumlah SS S KS TS STS 

1. 
Orang tua 

menentukan 

aturan-aturan 

yang harus 

ditaati oleh 

anak 

a. orang tua 

mengatur jam 

belajar,bermain 

dan istirahat 

anak 

b. orang tua 

memperbolehka

n anak 

menonton TV 

ketika hari libur 

a. orang tua 

tidak 

melarang 

anak bergaul 

dengan 

temannya 

secara bebas 

b. orang tua 

membiarkan 

anaknya 

bermain 

sampai larut 

malam 

4      

2.  
Orang tua 

kurang  

menghargai 

pendapat anak 

a. orang tua 

membantah 

pendapat anak 

b. orang tua 

menyepelekan 

inisiatif anak 

a. orang tua 

memperboleh

kan anak 

berbicara 

dengan tegas 

di hadapanya 

b. orang tua 

meminta anak 

mengeluarka

n 

pendapatnya 

ketika 

berdiskusi 

4      

3.  
Orang tua 

memberikan 

hukuman 

manakala 

terjadi 

pelanggaran 

a. orang tua 

memukul anak 

ketika nakal 

b. orang tua 

memberikan 

sangsi jika 

anak malas 

a. orang tua 

membiarkan 

anaknya 

berantam 

dengan 

temannya 

b. orang tua 

tidak marah 

jika anak 

tidak makan 

dirumah 

4      
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 c.  c.  4      

 

IV. Pola Asuh Permisif  

 

No  Pernyataan  Item 

Favorable (+) 

Item 

Unfavorable (-) 

jumlah SS S KS TS STS 

1. 
Orang tua 

memberikan 

pengawasan 

yang sangat 

longgar kepada 

anak 

a. Orang tua 

membiarkan 

anak pergi ke 

sekolah 

sendiri. 

b. Orang tua 

membiarkan 

anak bergaul 

dengan orang 

yang tidak di 

kenal 

a. Orang tua 

mendampingi 

anak ketika 

bermain 

b. Orang tua 

tidak 

menyalakan 

TV ketika 

anak sedang 

belajar 

4      

2.  
Orang tua 

memberikan banyak 

kebebasan kepada 

anak untuk 

menuruti 

kemaunnya tanpa 

kontrol sama sekali. 

a. Orang tua 

membeli 

mainan 

kesukaan 

anak 

b. Orang tua 

selalu 

memberika

n hadiah 

apa yang di 

inginkan 

anak setiap 

hari 

a. Orang tua 

tidak 

menuruti 

kemauan 

anak 

b. Orang tua 

tidak 

memberikan 

hadiah ketika 

anak juara 

kelas 

4      

3. 
Orang tua kurang 

menegur dan 

memperingati anak 

ketika salah 

a. Anak 

sesuka 

hati 

membenta

k orang 

tua 

a. orang tua 

menasihati 

anak ketika 

bersalah 

b. orang tua 

menganggap 

wajar jika 

4 
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b. orang tua 

tidak 

menegur 

ketika 

anak 

berbicara 

kasar .  

 

anak 

melakukan 

kesalahan 

 

V. Pola Asuh Demokrasi 

No  Pernyataan  Item 

Favorable (+) 

Item 

Unfavorable (-) 

jumlah SS S KS TS STS 

1. 
Orang tua 

memprioritaskan 

kepentingan anak 

a. Mengarah

kan anak 

ketempat 

yang ia 

inginkan 

walaupun 

orang tua 

tidak 

menyukai

nya. 

b. Orang tua 

mengingat

kan anak 

makan 

padahal 

dirinya 

belum 

makan 

a. Orang tua 

membiarkan 

anaknya 

belajar 

sendirian 

b. Orang tua 

sering keluar 

rumah tidak 

mengajak 

anaknya 

4      

2.  
Orang tua 

memberikan 

kebebasan kepada 

anak untuk 

berkreasi dan 

bereksplorasi dalam 

berbagai hal sesuai 

dengan kemampuan 

anak 

a. Orang tua 

memberik

an 

kesempata

n pada 

anak 

untuk 

membicar

akan apa 

a. Orang tua 

melarang 

anaknya 

keluar 

rumah 

b. Orang tua 

tidak 

membiarka

n anak 

 

4 
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yang ia 

inginkan 

b. Orang tua 

membiark

an anak 

memilih 

kegiatan 

lain 

sebagai 

kegiatan 

tambahan 

dalam 

menambah 

edukasi 

melakukan 

sesuatu 

yang tidak 

inginkan 

nya 

3.  
Orang tua 

melakukan diskusi 

dengan anak 

/komunikasi dua 

arah 

a. Orang tua 

membiark

an anak 

menjelask

an apa 

yang ia 

inginkan 

serta 

meminta 

solusi 

b. Orang tua 

merunding

kan segala 

sesuatu 

yang 

terjadi 

kepada 

anak dan 

keluarga 

a. Orang tua 

selalu 

mengambil 

keputusan 

sendiri 

b. Orang tua 

ngobrol 

sendiri 

4      
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INSTRUMEN PENELITIAN ANGKET PERKEMBANGAN SOSIAL 

EMOSIONAL ANAK 

 

VI. IDENTITAS PRIBADI  

Nama   : 

Orang tua dari   : 

Pekerjaan   : 

Hari/Tanggal  : 

 

VII. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah identitas pribadi anda dengan lengkap dan benar 

2. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan teliti, pilihlah tanggapan yang 

sesuai dari pernyataan dengan memberikan tanda centang (√) pada 

kolom yang telah disediakan 

3. Pilihlah jawaban dibawah ini dengan jujur sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya 

4. Terimakasih atas jawaban dan kejujuran anda 

 

Keterangan : 

   SS  = Sangat Sesuai 

   S     = Sesuai 

   KS  = Kurang Sesuai 

   TS   = Tidak Sesuai 

   STS = Sangat Tidak Sesuai 
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VIII. Perkembangan Sosial Emosional Anak 

 

No  Pernyataan  Item Favorable 

(+) 

Item 

Unfavorable (-) 

jumlah SS S KS TS STS 

1. 
Menghargai 

orang lain a. Anak 

mendengarkan 

ketika orang 

tua berbicara 

b. Anak 

menghargai 

yang lebih 

dewasa 

a. Anak mencaci 

maki orang tua 

b. Anak tidak 

sopan ketika 

berbicara 

kepada orang 

tua 

4      

2.  
Mau 

menolong dan 

berbagi 

a. memberikan 

makanannya 

kepada 

temannya 

b. Anak 

membantu 

temannya 

membereskan 

mainannya 

a. Anak pelit 

kepada 

temanya 

b. Anak 

merampas 

mainan 

temannya 

4      

3.  
Menunjukkan 

rasa empati a. Anak 

memeluk 

temannya 

ketika 

menangis 

b. Anak 

menghibur 

temannya 

sedih 

a. Anak 

membiarkan 

temannya 

sedih 

b. Anak 

menjauhi 

temannya 

4      

4. Mengendalika

n perasaan 

a. Anak benyanyi 

untuk 

menghibur 

dirinya saat 

lapar  

b. Anak menangis 

saat 

a. Anak 

berteriak 

sekeras-

kerasnya 

b. Anak 

memukul 

temanya 

4      
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makanannya di 

ambil oleh 

temannya   

5. Menunjukkan 

rasa percaya 

diri 

a. Anak 

memperliharka

n gambar yang 

ia tulis 

b. Anak  menulis 

di pohon di 

buku gambar 

a. Anak malu-

malu ketika di 

suruh 

menggamba 

b. Anak 

menyembunyi

kan hasil 

gambar atau 

tulisaanya 

4      

6. Menaati 

peraturan 

yang berlaku 

a. Setelah anak 

bermain selalu 

merapikan 

kembali 

mainnya 

b. Anak 

bergegas 

makan ketika 

jam makan 

tiba 

a. Anak susah di 

atur 

b. Anak sering 

lupa waktu 

4      
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NO NO

1 RES x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 x1.9 x1.10 x1.11 x1.12 totalx1

2 Megawati 3 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 42

3 Siti Hawa 4 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4 49

4 Nusi 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 43

5 Siti Ku'u 4 2 3 4 3 3 4 2 4 4 2 4 39

6 Asia 5 3 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 50

7 Landang 4 3 1 1 3 3 2 4 2 4 3 3 33

8 Maria Jonga 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 38

9 Fatma 5 3 4 4 2 5 5 2 4 3 3 3 43

10 Hafia 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 27

11 Rabia 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 34

12 Isa 3 1 1 3 2 2 3 1 3 3 3 2 27

13 Soldia 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 43

14 Sa'dia 4 2 2 4 3 3 4 2 4 4 3 3 38

15 Nurbaya 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 3 27

16 Jeniba 2 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 4 33

17 Marwa 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 48

18 Hutri Ali 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 36

19 Siti Hajar 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 36

20 Salwia 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 54

21 Sukmawati 4 5 1 1 1 1 3 4 1 4 3 1 29

22 Supiati 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 41

23 Baena 5 2 2 4 4 5 3 2 5 5 3 3 43

24 Ahwa 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 43

25 Juria 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 33

26 Juwia 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 45

27 Sa'ria 5 1 2 3 3 2 4 3 5 4 3 5 40

28 Aulia 4 2 2 3 4 3 4 2 4 4 3 3 38

29 Harmianti 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 53

30 Sufarni 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 42

31 Hajanawati 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 38

32 Sulastri 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 43

33 Kartika P 3 4 3 4 2 5 3 4 3 3 3 4 41

35 Maemunah 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 57

36 Mirnawati 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 38

37 Anisa 5 5 4 5 1 3 5 3 3 4 3 3 44

38 Maswatilah 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 3 2 25

39 Kurniawati 5 3 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 50

40 Nur Atika 3 4 2 1 1 3 2 4 1 2 3 1 27

POLA ASUH OTORITER (X1)
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NO. RES

x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 x2.7 x2.8 x2.9 x2.10 x2.11 x2.12 totalx2

Megawati 2 3 5 3 3 3 4 3 3 1 5 4 39

Siti Hawa 1 1 5 5 4 1 3 1 1 1 5 4 32

Nusi 5 4 5 3 4 1 2 1 1 5 4 5 40

Siti Ku'u 4 5 4 5 2 3 3 3 1 1 5 4 40

Asia 5 4 5 4 4 1 2 1 3 3 4 2 38

Landang 4 3 3 3 3 4 3 5 5 3 3 5 44

Maria Jonga 3 3 5 3 5 3 4 3 3 4 3 5 44

Fatma 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 49

Hafia 3 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 48

Rabia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Isa 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 49

Soldia 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 54

Sa'dia 3 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 44

Nurbaya 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 58

Jeniba 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 43

Marwa 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 45

Hutri Ali 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Siti Hajar 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 41

Salwia 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 30

Sukmawati 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 49

Supiati 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 53

Baena 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 32

Ahwa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Juria 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 49

Juwia 4 3 2 2 4 3 2 4 3 4 3 4 38

Sa'ria 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 42

Aulia 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 55

Harmianti 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 31

Sufarni 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

Hajanawati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Sulastri 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 39

Kartika P 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 31

Maemunah 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 32

Mirnawati 2 3 3 4 4 4 5 2 5 4 4 4 44

Anisa 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 43

Maswatilah 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Kurniawati 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 32

Nur Atika 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59

POLA ASUH PERMISIF (X2)
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NO. RES

x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 x3.6 x3.7 x3.8 x3.9 x3.10 x3.11 x3.12 totalx3

Megawati 4 4 1 3 4 2 1 3 4 4 1 3 36

Siti Hawa 4 4 1 1 5 4 3 3 4 4 3 3 39

Nusi 4 5 3 1 5 5 1 1 5 1 5 1 37

Siti Ku'u 5 3 1 1 4 4 2 4 4 5 3 3 39

Asia 3 5 3 1 4 4 3 3 3 4 2 4 39

Landang 5 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 41

Maria Jonga 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 55

Fatma 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 43

Hafia 4 3 5 5 4 3 5 4 3 4 4 3 47

Rabia 5 4 4 3 5 4 4 5 4 5 5 4 52

Isa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Soldia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Sa'dia 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 47

Nurbaya 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 58

Jeniba 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 49

Marwa 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 33

Hutri Ali 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 38

Siti Hajar 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 40

Salwia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Sukmawati 3 4 3 5 3 5 5 5 5 3 5 4 50

Supiati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Baena 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 38

Ahwa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Juria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Juwia 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 43

Sa'ria 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 44

Aulia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

Harmianti 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 30

Sufarni 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 32

Hajanawati 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 53

Sulastri 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 31

Kartika P 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 30

Maemunah 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 31

Mirnawati 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 46

Anisa 2 5 5 4 2 5 5 2 5 2 2 5 44

Maswatilah 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59

Kurniawati 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 29

Nur Atika 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 55

Rahmiati 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 42

                                                       POLA ASUH DEMOKRATIS (X3)
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NO. RES

y.1 y.2 y.3 y.4 y.5 y.6 y.7 y.8 y.9 y.10 y.11 y.12 y.13 y.14 y.15 y.16 y.17 y.18 y.19 y.20 y.21 y.22 y.23 y.24 totally

Rehan 5 5 1 1 5 5 1 1 4 4 3 1 4 2 1 1 5 5 3 2 5 4 1 1 70

Fitri 5 5 1 1 4 5 1 1 4 5 3 1 4 3 1 1 2 5 2 1 5 4 1 4 69

Samira 4 1 1 3 4 5 2 4 1 1 1 1 4 4 5 2 4 5 3 2 4 2 3 3 69

Putra 4 4 3 3 5 4 3 1 4 4 1 4 5 2 1 1 5 4 4 3 5 5 5 5 85

Muh. Fatih 5 5 4 3 4 5 4 3 3 4 1 3 5 2 3 3 2 2 2 3 5 4 1 3 79

Lidiawati 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 82

Indahsari 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 105

Ayu Dewi 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 92

Susanti 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 3 5 5 4 3 5 3 5 5 4 5 98

Tika Asmita 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96

Sonia 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 3 5 5 111

Fitra 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 108

Nanda R 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 107

Ririn 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 119

Syahrini 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 97

Denis Tahir 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 75

Lukman Hakim 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96

Rara 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 106

Asmitha 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 72

Muhaimin 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 117

Rahmadania 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 108

Muh. Fadil 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 88

Rahma 3 5 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 5 4 4 3 5 3 3 5 4 4 4 5 94

Khaira 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 98

Fifi 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 5 85

Fauzirin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 97

Fito 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 96

Umi Farhan 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 3 4 2 4 4 2 2 3 4 5 73

Ahmad Rafi 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 89

Muh. Yazid 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 96

Nurmagayani 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 87

Safik 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 88

yeni Sumianti 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 74

Endang S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 94

Lilis 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 87

Nur cahya 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

Ainun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 74

Reski Aditia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

nanda Ayu 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 95

SOSIAL EMOSIONAL ANAK (Y)
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▪ UJI VALIDITAS DAN REABILITAS  

SKALA POLA ASUH ORANG TUA (X) 

 

 

A. Pola Asuh Orang Tua 

1. Pola Asuh Otoriter 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 35.6750 55.302 .745 .895 

X1.2 36.5000 59.590 .402 .911 

X1.3 36.6000 54.759 .714 .896 

X1.4 35.9000 57.169 .566 .903 

X1.5 36.6750 54.379 .706 .896 

X1.6 35.7750 56.487 .661 .899 

X1.7 35.8500 53.721 .842 .890 

X1.8 36.5500 59.844 .450 .908 

X1.9 35.9000 52.092 .825 .890 

X1.10 35.8000 54.728 .794 .892 

X1.11 36.3750 66.292 .110 .915 

X1.12 35.8000 55.497 .669 .898 

 

2. Pola Asuh Permisif  

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 40.3250 59.353 .665 .904 

X2.2 40.1750 60.097 .733 .901 

X2.3 39.9500 65.126 .427 .913 

X2.4 40.0000 64.051 .456 .913 

X2.5 40.1500 59.362 .743 .901 
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X2.6 40.3750 58.856 .718 .901 

X2.7 40.1500 61.874 .652 .905 

X2.8 40.4750 57.333 .731 .901 

X2.9 40.3000 58.933 .658 .905 

X2.10 40.3500 57.413 .721 .901 

X2.11 40.0250 63.051 .567 .908 

X2.12 40.0750 59.866 .700 .902 

 

3. Pola Asuh Demokratis 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 39.2500 75.731 .651 .927 

X3.2 39.3250 73.456 .721 .925 

X3.3 39.5250 72.666 .653 .928 

X3.4 39.5250 71.846 .613 .930 

X3.5 39.2250 75.461 .650 .927 

X3.6 39.3000 71.908 .757 .923 

X3.7 39.5000 72.359 .703 .925 

X3.8 39.4000 73.169 .757 .923 

X3.9 39.3000 72.472 .765 .923 

X3.10 39.3250 74.943 .646 .927 

X3.11 39.3250 72.738 .724 .924 

X3.12 39.4500 71.023 .824 .920 

Jika corrected item-total correlation <0,250, maka butir pertanyaan tidak valid dan di 

nyatakan gugur. 
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B. Uji Reliabilitas 

 

1. Pola Asuh Otoriter 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.907 12 

 

2. Pola Asuh Permisif 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.912 12 

 

3. Pola Asuh Demokratis 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.931 12 
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▪ RUMUS PERHITUNGAN KATEGORISASI 

POLA ASUH OTORITER 

Skor Max     5 

Skor Min      1 

Mi                39 

Sdi                9 

 

Tinggi        : X ≥ M + SD 

Sedang       : M – SD ≤ X< M 

Rendah      : X <  M – SD 

 

 Kategori 

Tinggi        :  X ≥ 58,00 

Sedang       : 22,00 ≤ X< 58,00 

Rendah      :  X < 22,00 

   

 

POLA ASUH PERMISIF 

Skor Max     5 

Skor Min      1 

Mi                44 

Sdi                8 

 

Tinggi        : X ≥ M + SD 

Sedang       : M – SD ≤ X< M 

Rendah      : X <  M – SD 

 

 Kategori 

Tinggi        :  X ≥ 60,00 

Sedang       : 30,00 ≤ X< 60,00 

Rendah      :  X < 30,00    
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POLA ASUH DEMOKRATIS 

Skor Max     5 

Skor Min      1 

Mi                49 

Sdi                9 

 

Tinggi        : X ≥ M + SD 

Sedang       : M – SD ≤ X< M 

Rendah      : X <  M – SD 

 

 Kategori 

Tinggi        :  X ≥ 60,00 

Sedang       : 24,00 ≤ X< 60,00 

Rendah      :  X < 24,00 

 

       

 

 

SOSIAL EMOSIONAK ANAK 

Skor Max     5 

Skor Min      1 

Mi                92 

Sdi                15 

 

Tinggi        : X ≥ M + SD 

Sedang       : M – SD ≤ X< M 

Rendah      : X <  M – SD 

 

 Kategori 

Tinggi        :  X ≥ 120,00 

Sedang       : 69,00 ≤ X< 120,00 

Rendah      :  X < 69,00 
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ANALISIS DATA 

 

 

1. Uji Normalitas 

Tests of Normality 

  

Kolmogorov-
Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

POLA ASUH 
OTORITER 
(X1) 

.103 40 .200* .968 40 .320 

POLA ASUH 
PERMISIF (X2) 

.096 40 .200* .958 40 .140 

POLA ASUH 
DEMOKRATIS 
(X3) 

.068 40 .200* .976 40 .548 

SOSIAL 
EMOSIONAL 
ANAK (Y) 

.090 40 .200* .951 40 .081 

                                                                                                                          
 

2. Uji Linearitas 
 

a. Pola Asuh Otoriter 
 
                                                                                                                

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

SOSIAL EMOSIONAL ANAK (Y) * POLA ASUH 
OTORITER (X1) 

Between 
Groups 

(Combined) 6.908 21 .329 2.066 .062 

Linearity 4.491 1 4.491 28.201 .000 

Deviation 
from 
Linearity 

2.417 20 .121 .759 .726 

Within Groups 2.867 18 .159     

Total 9.775 39       
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Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

SOSIAL EMOSIONAL ANAK (Y) * POLA ASUH 

OTORITER (X1) 

-.678 .459 .841 .707 

 
 

b. Pola Asuh Permisif 

 

ANOVA Table 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

SOSIAL EMOSIONAL ANAK (Y) * POLA ASUH 
PERMISIF (X2) 

Between 
Groups 

(Combined) 7.858 19 .414 4.316 .001 

Linearity 5.476 1 5.476 57.140 .000 

Deviation 
from Linearity 

2.382 18 .132 1.381 .241 

Within Groups 1.917 20 .096     

Total 9.775 39       

        
 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

SOSIAL EMOSIONAL ANAK (Y) * POLA ASUH 

PERMISIF (X2) 

.748 .560 .897 .804 

 

c. Pola Asuh Demokratis 
 

 
ANOVA Table 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

SOSIAL EMOSIONAL ANAK (Y) * POLA ASUH 
DEMOKRATIS (X3) 

Between 
Groups 

(Combined) 8.275 26 .318 2.758 .029 

Linearity 5.494 1 5.494 47.616 .000 

Deviation 
from Linearity 

2.781 25 .111 .964 .550 

Within Groups 1.500 13 .115     
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Total 9.775 39       

 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

SOSIAL EMOSIONAL ANAK (Y) * POLA ASUH 

DEMOKRATIS (X3) 

.750 .562 .920 .847 

 

3. Uji Hipotetis 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) 69.226 19.561  3.539 .001   

POLA ASUH 

OTORITER (X1) 

-.586 .240 -.339 -2.438 .020 .307 3.254 

POLA ASUH 

PERMISIF (X2) 

.530 .248 .292 2.142 .039 .319 3.139 

POLA ASUH 

DEMOKRATIS (X3) 

.538 .235 .327 2.292 .028 .292 3.427 

a. Dependent Variable: SOSIAL EMOSIONAL ANAK (Y) 

 

4. Uji koefisien determinasi 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .887a .787 .769 7.37023 

a. Predictors: (Constant), POLA ASUH DEMOKRATIS (X3), POLA 

ASUH PERMISIF (X2), POLA ASUH OTORITER (X1) 
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b. Dependent Variable: SOSIAL EMOSIONAL ANAK (Y) 

 

Surat Permohonan Validator Instrumen Penelitian 
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 Surat Keterangan Validasi 

 

A. Tabel Penilaian 

No Aspek Penilaian 
Pilihan Penilaian 

1 2 3 4 

1 Aspek Petunjuk 

a. Pedoman angket 

dinyatakan dengan jelas 

b. Indicator dinyatakan 

dengan jelas 

c. Indicator relevan 

dengan tujuan yang 

dicantumkan dalam 

penelitian        

√ 

 

 

 √ 

 

 

 √ 

2 Materi Instrumen 

a. Sesuai dengan tujuan 

instrument 

b. Pertanyaan sesuai 

dengan indicator 

c. Batasan pertanyaan 

dirumuskan dengan 

jelas       

√ 

 

 √ 

 

 

 √ 

3 Konstruksi 

a. Petunjuk pelaksaan 

dinyatakan dengan jelas 

b. Kalimat soal tidak 

menimbulkan 

penafsiran ganda 

c. Rumusan pertanyaan 

menggunakan kalimat 

atau perintah yang jelas 

        

 √ 

 

 √ 

 

 

 √  

4 Bahasa 

a. Menggunakan bahasa 

sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia yang 

baik dan benar 

b. Menggunakan bahasa 

yang sederhana dan 

mudah dimengerti 

        

 

 √ 

 

 

 √ 
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c. Menggunakan tulisan 

ejaan dan tanda baca 

sesuai dengan EYD 

d. Menggunakan istilah-

istilah secara tepat dan 

mudah dipahami 

 √ 

 

 

 √ 

 

B. Penilaian Umum 

 

Uraian Penilai 

Sangat sesuai, sehingga dapat digunakan tanpa 

revisi 

Sudah sesuai untuk 

digunakan 

Sesuai, dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Kurang sesuai, dapat digunakan dengan banyak 

revisi 

 

Tidak sesuai, sehingga belum dapat digunakan  

 

C. Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silahkan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………… 
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Samata, 04 November 2021 

Validator II 

 

 

 

 

Ade Agusriani,S.Psi.,M.Pd 

    NIP. 199208072019032013 

 

 

 

A. Tabel Penilaian 
 

 

No Aspek Penilaian Pilihan Penilaian 

  1 2 3 4 

1 Aspek Petunjuk 

a. Pedoman angket 

b. Indikator dinyatakan dengan 

jelas 

c. Indikator relevan dengan tujuan 

yang dicantumkan dalam 

penilaian 

    

2 Materi Instrumen 

a. Sesuai dengan tujuan instrumen 

b. Pertanyaan sesuai dengan 

indikator 

c. Batasan pertanyaan dirumuskan 

dengan jelas 
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3 Kontruksi 

a. Petunjuk pelaksanaan 

dinyatakan dengan jelas 

b. Kalimat soal tidak menimbulkan 

penafsiran ganda 

c. Rumusan pertanyaan 

menggunakan kalimat atau 

perintah yang jelas 

    

4 Bahasa 

a. Menggunakan bahasa sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

b. Menggunakan bahasa yang 

sederhana dan mudah dimengerti 

c. Menggunakan tulisan, ejaan, dan 

tanda baca sesuai dengan EYD 

d. Menggunakan istilah-istilah 

secara tepat dan mudah 

Dipahami 

    

 

B. Penilaian Umum 

Uraian Penilaian 

Sangat sesuai, sehingga dapat digunakan tanpa revisi  

Sesuai, dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Kurang sesuai, dapat digunakan dengan banyak revisi  

Tidak sesuai, sehingga belum dapat digunakan  

 

C. Saran 
..............................................................................................................................................

.. 

..............................................................................................................................................

.. 

..............................................................................................................................................

.. 
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..............................................................................................................................................

.. 

..............................................................................................................................................

.. 

..............................................................................................................................................

.. 

..............................................................................................................................................

.. 

..............................................................................................................................................

.. 

..............................................................................................................................................

.. 

..............................................................................................................................................

.. 

..............................................................................................................................................

.. 

..............................................................................................................................................

.. 

Samata-Gowa, 8 

Oktober 2021 Validator 

I 

 

 

 

  Wahyuni Ismail,M.Si.,Ph.D 

        NIP: 197808052005012006
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 Dokumentasi Penelitian 

 

 

    

                        
 

 

 

 

                            
 



112  

 

 

 

 

                   
 

 

 

               
 

 

  

                                                  

 

 



113  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114  

 

Deskripsi Lokasi Penelitian 

 

Desa nampar sepang merupakan desa pemekaran dari Desa Nanga Mbaur sebagai desa 

induk, pada tahun 2006 ada beberapa tokoh yaitu: Tokoh Masyarakat, tokoh agama, 

tokoh intelektual, tokoh muda mengusulkan agar Dusun Tompong berdikari sebagai 

wilayah administrasi desa, pada saat itu juga salah seorang dari masyarakat 

mengusulkan agar nama desanya yaitu Desa Nampar sepang dan Alhamdulillah nama 

ini di sepakati oleh semua tokoh atau masyarakat. Nama Nampar Sepang bermula 

karena keberadaan Batu Nampar pada tempat berunding kerajaan Nampar Sepang pada 

masanya, salah satu kerajaan tertua di Flores yang terletak di kampong pedalaman 

Mbiar. Kampung Mbiar terletak di atas gunung ditengah hutan yang menjadikan 

masyarakat bermata pencaharian berburu hewan, beternak, berladang dan mencari 

madu. Kampung ini pula memiliki danau yakni terjadi suatu tenggelamnya suatu 

kampung, terbukti dengan adanya tiang rumah yang tampak ketika air surut. Danau ini 

pula menjadi sumber kehidupan masyarakat kampung Mbiar, danau tersebut 

dinamakan danau Rana Ngandong. 

b. Letak Geografis 

1) Letak Wilayah 

 Secara Goegrafis Desa Nampar Sepang Terletak antara 8 

2). Batas wilayah  

 Batas-batas wilayah Desa sebagai berikut : 

• Timur, perbatasan dengan  : Desa Golo Lijun Elar 

• Barat, perbatasan dengan : Desa Nanga Mbaur 

• Utara, perbatasan dengan : Laut Flores 

• Selatan, perbatasan dengan : Desa Golo Lebo Kecamatan Elar 

3). Luas Wilayah 

 Luas wilayah desa Nampar Sepang yaitu 22.435 ha. 

4). Keadaan Geologis dan Topografis 
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a). Kondisi Tanah : pada umumnya kondisi tanah di wilayah Desa 

Nampar  Sepang memiliki kualitas kesuburan yang sangat cukup. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya komoditi unggulan baik sektor 

pertanian maupun sektor perkebunan. 

b). Ketinggian : umumnya wilayah desa nampar sepang terdiri dari 

wilayah pegunungan dengan ketinggian ± 2500 meter dari 

permukaan laut. 

c).  Lokasi Desa 

 Lokasi desa nampar sepang berada di wilayah pesisir pantai utara 

Kabupaten Manggarai Timur di jalan Lintas Utara Pulau Flores.  

• jarak desa ke ibu kota kecamatan  = 14 km 

• waktu tempuh ke kecamatan  = 35 km 

•  jarak tempuh ke ibu kota kabupaten  = 175 km 

• waktu tempuh     = 360 m 

• ketersedian angkutan umum  = tersedia setiap 

hari 

d). Kondisi fisik Desa 

 Desa nampar sepang merupakan wilayah yang terdiri dari 

pemukiman penduduk, perkebunan rakyat lahan persawahan 

dengan luas wilayah yaitu 22.435 ha.  

 Wilayah desa nampar sepang di lewati sungai Wae Tiwuruang dan 

Sungai Wae Nambas. 

e).  Demografi 

 Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa tahun 2021 

jumlah penduduk Desa terdiri dari 500 KK, dengan jumlah total 
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Tabel.4.1 

Jumlah penduduk Desa Nampar Sepang 

Jumlah laki-laki 659 orang 

Jumlah perempuan  684 orang 

  

Jumlah Total  1343 orang 

Jumlah Kepala Keluarga 313 orang 

Kepadatan Penduduk  

                           Sumber data : papan profil Desa Nampar Sepang Tahun 2021 

 

Tabel.4.2 

Jumlah penduduk yang berpendidikan 

No  Pendidikan  Laki-laki  Perempuan  Jumlahnya  

1 Tidak/belum sekolah 105 133 238 

2 Belum tamat SD 99 76 175 

3 Tamat SD 322 313 635 

4 SLTP 56 55 111 

5 SLTA 57 69 126 

6 DI/DII 2 1 3 

7 DIII 1 1 2 

8 SI 28 30 58 

9 SII    

10 SIII    
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 f). Pendidikan  

Pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam menunjukkan tingkat SDM 

(Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang dan 

peningkatan perekonomian. Maka dengan tingkat pendidikan yang tinggi 

akan mendongkrak tngkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan 

mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja 

baru. 

Tabel 3 

Tamatan sekolah di masyarakat  

Sumber data : Papan profil Desa Nampar Sepang  

Dari data penduduk diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa 

Nampar Sepang hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan 

wajib belajar Sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal ini kesedian Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang memadai, keadaan ini merupakan tantangan 

tersendiri. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Nampar Sepang 

tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikang yang ada, di 

samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. 

          g). Kesehatan 

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan 

merupakan hal penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. 

Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu 

cara untuk mengukur kesehatan dapat dilihat dari banyaknya masyarakat 

yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah 

yang terserang penyakit relative tinggi. Adapun penyakit yang diderita antara 

lain inveksi pernapasan, malaria, asam urat dan gejala gula. Data tersebut 
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menunjukkan gangguan kesehatan yang sering di alami penduduk adalah 

penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi paling lama untuk 

menyembuhkannya, yang diantaranya di sebabkan terjadinya perubahan 

cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya 

produktifitas masyarakat Desa Nampar Sepang. 

         h). Keadaan social 

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia 

lebih demokratis, memberikan pengaruh pada masyarakat untuk menerapkan 

suatu mekanisme politik yang di pandang lebih demokratis. Dalam konteks 

politik local Desa Nampar Sepang, hal ini tergambar dalam pemilihan Kepala 

Desa Nampar Sepang dan pemilihan-pemilihan lain (Pilleg, pilpres, 

pemilukada, dan pemilugub) yang juga melibatkan warga 5at desa secara 

umum.  

Jabatan Kepala Desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat di 

wariskan kepada anak cucu. Mereka di pilih atas dasar kecerdasan, etos kerja, 

kejujuran dan kedekatannya degan warga desa. Kepala Desa bisa di ganti 

sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-

norma yang berlaku. Dalam cacatan sejarah Selama ini belum pernah terjadi 

bencana alam social yang cukup berarti di Desa Nampar Sepang isu-isu terkait 

tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis 

yang membahayakan masayarakat dan social.  

        i). Keadaan Ekonomi 

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Nampar Sepang Rp35.000 

perhari. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Nampar 

Sepang dapat teridentifkasi terhadap sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan 

berjumlah 6 orang, nelayan dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, 
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masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 368 orang, yang bekerja 

di sektor nelayan 25 orang, dan bekerja di sektor lain berjumlah 374 orang. 

Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian 

berjumlah 773 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan 

mata pencaharian. 

                                                            Tabel.4.3 

                              Mata pencaharian dan jumlah pada tahun 2021 

No  Pekerjaan  Laki-laki Perempuan  Jumlah  

1 Belum/tidak bekerja 264 328 592 

2 Mengurus rumah tangga  292 292 

3 Pensiunan 2  2 

4 Pertanian/perkebunan 330 38 368 

5 Peternakan 12  12 

6 Nelayan 28  28 

7 Karyaawan/THL 14 7 21 

8 PNS 2 1 3 

9 Anggota DPR 1  1 

10 Perangkat Desa 12 1 13 

11 Sopir 8  8 

12 Wiraswasta 5 2 7 

 TOTAL  678 669 1347 

                Sumber data: papan profil Desa Nampar Sepang Tahun 2021 

   j). Kondisi Pemerintah Desa  

 Pembagian Wilayah Desa Nampar Sepang terdiri dari 3 dusun 

• Dusun Sambi Lodong 

• Dusun Golo Mele  
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• Dusun Kengko Biang 

Dari ke-3 dusun, yang masing-masing mempunyai Kepala Dusun. Posisi 

kepala dusun menjadi sangat srategis seiring banyaknya limpahan tugas desa 

kepada aparat. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap 

masyarakat di Desa Nampar Sepang, dari ke-3 dusun tersebut terbagi 

menjadi 6 Rukun Warga (RW) dan 13 Rukun Tetangga (RT). 

           Struktur Organisasi Desa 

keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari suatu wilayah 

pemerintah desa nampar sepang dan memiliki fungsi yang sangat berarti 

terhadap pelayanan dan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama 

yang terkait dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan 

Rukun Tetangga inilah sebuah penduduk (Rukun Warga.,RW) terbentuk.  

Tabel.4.4 

Nama Pejabat Desa Nampar Sepang Tahun 2021 

No  Nama  Jabatan  

1 Ali Wardana S.Ip Kepala Desa 

2 Irno Sriyanto Andi Odang, A.Ma Sekertaris Desa 

3 Sislaus Paus Kepala Urusan Umum 

4 Awaludin S.Pd Kepala Urusan Keuangan 

5 Abdul Karim  Kepala Staf….. 

6 Ainun Kamuria Kepala Staf….. 

7  Rustam Efendy Kepala Staf….. 

8 Saifullah  Kepala Staf….. 

9 Subhan  Kadus Sambi Lodong 

10 Jema’un Sawar Kadus Golo Mele 

11 Yulius Dona Kadus Kengko Biang 
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       Sumber data : papan profil Desa Nampar Sepang Tahun 2021 

 Secara umum pelayanan pemerintah Desa Nampar Sepang kepada masyarakat 

cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-

masing. 
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