
 

 

  

ANALISIS KEMANDIRIAN ANAK PADA 

TK NURUL ILMI PACCINONGAN KECAMATAN 

 SOMBA OPU KABUPATEN GOWA 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  

Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan    

UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

 

 

Oleh : 

  

FADHILLA DWI YANTI 

NIM : 20900119083 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2023 



 

iv 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertnda tangan di bawah ini : 

Nama                                    : Fadhilla Dwi Yanti 

NIM                                      : 20900119083 

Tempat/Tanggal lahir           : Makassar/13 Desember 2000 

Jurusan                                  : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Fakultas                                : Tarbiyah dan Keguruan 

Alamat                                  : Jl. H.M. Yasin Limpo 

Judul                                     : Analisis Kemandirian Anak Pada Kelompok TK  

                                                Nurul Ilmi Paccinongan Kecamatan Somba Opu 

                                                Kabupaten Gowa 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau 

seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi 

hukuman. 

Makassar. 8 Oktober 2023 

Penulis 

 
Fadhilla Dwi Yanti 

NIM 20900119083 

 

 

 



 

ii 

 



 

iii 

 

 
  



 

v 

 

 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Allah swt. yang telah 

memberikan nikmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada 

baginda Rasulullah Muhammad saw. beserta para sahabat dan keluarganya. 

Karya ilmiah ini membahas tentang analisis kemandirian anak pada 

kelompok TK Nurul Ilmi Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa pada proses penulisan karya ilmiah ini dari 

awal hingga akhir tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan penulis 

sendiri maupun berbagai hambatan dan kendala yang sifatnya datang dari 

eksternal selalu mengiring proses penulisan. Namun hal itu dapatlah teratasi lewat 

bantuan dari semua pihak yang dengan senang hati membantu penulis dalam 

proses penulisan ini. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada seluruh pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan 

karya ilmiah ini. 

Dengan penuh kesadaran penulis menyampaikan permohonan maaf serta 

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis kedua orang 

tua yang senantiasa penuh kasih dan sayang membesarkan serta memanjatkan 

doa-doanya untuk penulis. Kepada saudara-saudari, sanak saudara dan teman- 

teman pun penulis mengucapkan terima kasih karena sudah mendukung, 

memotivasi dan menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

karya ilmiah ini. Begitu juga penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada: 

 



 

vi 

 

1. Prof. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar beserta Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. Selaku 

Wakil Rektor I. Bidang Akademik Pengembangan Lembaga, Dr. H. Andi 

Aderus, Lc., M.Ag. Wakil Rektor II. Bidang Administrasi Umum dan 

Perencanaan Keuangan, Prof. Dr. H. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd.  

Wakil Rektor III. Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Prof. Dr. H. 

Muhammad Amri, Lc., M.Ag. Selaku Wakil Rektor IV, yang telah 

menyediakan fasilitas belajar sehingga penulis dapat mengikuti kuliah 

dengan baik. 

2. Dr. H. Andi Achruh AB. Pasinringi, M.Pd.I. selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, Dr. H. Muh. Rapi, 

M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. M. Rusdi, M.Ag. 

selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan 

keuangan, Dr. Ridwan Idris, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan, beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang 

diberikan kepada peneliti. 

3. Eka Damayanti, S.Psi., M.A. dan Dr. Fitriani Nur, M.Pd. selaku Ketua dan 

Sekretaris Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Alauddin 

Makassar. 

4. Dr. Ahmad Afiif, S.Ag., M.Si. dan Dr. Umar sulaiman, S.Ag., M.Pd. 

selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan dan 

pengetahuan baru dalam menyusun skripsi ini, serta membimbing peneliti 

sampai menyelesaikan skripsi ini. 

5. Wahyuni Ismail, M.Si., Ph.D. dan A. Sriyanti, S.Pd., M.Pd. selaku Penguji 

I dan II yang telah memberikan arahan dan pengetahuan baru dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Para dosen, karyawan dan karyawati Fakultas  Tarbiyah dan Keguruan 



 

vii 

 

yang secara nyata memberikan sumbangsihnya baik langsung maupun 

tidak langsung. 

7. Kepada kepala sekolah Ibu Hj. Subaedah dan guru TK Nurul Ilmi 

Paccinongan yang telah memberikan kepada peneliti untuk memberikan 

kesempatan melakukan penelitian ini. 

8. Kepada sahabat-sahabat penulis Reski Aprianti Pratiwi, Khafifa Sri 

Wahyuni dan Rismawati terima kasih atas doa dan dukungannya serta 

terima kasih atas waktunya menemani penulis selama menyelesaikan 

skripsi ini.  

9. Kepada teman-teman penulis Nurhaerah, Nurul Hasanah Busaeri, 

Nurkhalisa dan Yosi Nur Arda Mela Dewi terima kasih dukungannya dan 

tempat tinggalnya. 

10. Kepada sahabat yang telah penulis anggap sebagai saudara Reski Aprianti 

Pratiwi terima kasih sudah jadi sahabat terbaik yang memberikan 

dukungan dan selalu membantu penulis di keadaan susah maupun senang. 

11. Teman-teman seperjuangan pendidikan islam anak usia dini angkatan 

2019 terkhusus kelas B 3.4 yang sama-sama berjuang dan memberi 

motivasi terima kasih dukungannya. 

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

banyak memberikan bantuan kepada penulis selama kuliah hingga 

penyelesaian penulisan skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan 

guna menyempurnakan skripsi ini. 

                                                                                             Penulis  

 

                                                                                              Fadhilla Dwi Yanti 



 

viii 

 

 

DAFTAR ISI 
 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ........................................................... iv 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ v 

DAFTAR ISI ................................................................................................... viii 

DAFTAR TABEL .............................................................................................. x 

DAFTAR GAMBAR......................................................................................... xi 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xii 

ABSTRAK ...................................................................................................... xiii 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1 

A. Latar Belakang .................................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ............................................................................................... 6 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .................................................................. 7 

D. Tujuan penelitian ................................................................................................. 7 

E. Manfaat penelitian ............................................................................................... 8 

F. Kajian Pustaka..................................................................................................... 9 

BAB II TINJAUAN TEORITIS ...................................................................... 17 

A. Kajian Teori ...................................................................................................... 17 

B. Kerangka Konseptual ........................................................................................ 48 

BAB III  METODE PENELITIAN ................................................................. 49 

A. Jenis Penelitian .................................................................................................. 49 

B. Pendekatan Penelitian ........................................................................................ 49 

C. Lokasi Penelitian ............................................................................................... 49 

D. Sumber Data ..................................................................................................... 50 

E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................................. 51 

F. Instrumen Penelitian .......................................................................................... 53 

G. Teknik Analisis Data ......................................................................................... 57 

H. Pengecekan Keabsahan Data ............................................................................. 59 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................... 61 

A. Hasil ................................................................................................................. 61 

B. Pembahasan ...................................................................................................... 71 

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 85 



 

ix 

 

A. Kesimpulan ....................................................................................................... 85 

B. Implikasi Penelitian ........................................................................................... 86 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 87 

LAMPIRAN ..................................................................................................... 92 

RIWAYAT HIDUP PENELITI .................................................................... 104 

 

  



 

x 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2. 1 Indikator Pencapaian Perkembangan Kemandirian Anak Usia Dini ...... 26 

Tabel 2. 2  Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak .............................................. 27\ 

Tabel 3. 1 Lembar Observasi Kemandirian Anak Usia Dini ..................................... 53 

Tabel 4. 1  Lembar Observasi Kemandirian Anak Di TK Nurul Ilmi Paccinongan 

Kecamatan Somba Opu Kaupaten Gowa ................................................. 61 

Tabel 4. 2  Hasil Observasi Nama Peserta Didik Mengenai Kemandirian Anak Di 

TK Nurul Ilmi Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 63 

Tabel 4. 3  Lembar Observasi Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam 

Mengemangkan Kemandirian Anak Di TK Nurul Ilmi Paccinongan 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ............................................... 65 

Tabel 4. 4  Hasil Wawancara Orang Tua Peserta Didik Terhadap Faktor 

Pendukung dan Penghamat Kemandirian Anak di TK Nurul Ilmi 

Paccinongan ............................................................................................... 69 

Tabel 4. 5  Hasil Wawancara Kepada Guru di TK Nurul Ilmi Paccinongan............ 69 

 

  



 

xi 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual ............................................................................ 48  



 

xii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran  1 Pedoman Observasi Dan Wawancara ................................................... 92 

Lampiran  2 Dokumentasi .......................................................................................... 98 

Lampiran  3 Persuratan ........................................................................................... 101 

  



 

xiii 

 

ABSTRAK 

Nama : Fadhilla Dwi Yanti 

NIM : 20900119083 

Judul : Analisis Kemandirian Anak Pada Kelompok TK Nurul Ilmi 

Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

 

Skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis kemampuan anak pada 

kelompok TK Nurul Ilmi Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk: (1) Untuk mengetahui analisis kemandirian anak di 

TK Nurul Ilmi Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa; (2) Untuk mengetahui 

faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk kemandirian anak di TK 

Nurul Ilmi Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.  

Instrumen pada penelitian ini menggunakan lembar observasi, pedoman 

wawancara dan format dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang 

tua peserta didik dan 3 guru di TK Nurul Ilmi Paccinongan Teknik analisis data 

menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kemampuan dalam 

mengembangkan kemandirian anak di TK Nurul Ilmi Paccinongan Kec. Somba 

Opu Kab. Gowa masih belum berkembang. Permasalahan ini terjadi dikarenakan 

orang tua yang masih ikut campur dalam aktivitas ataupun kegiatan anak 

disekolah yang seharusnya aktivitas ataupun kegiatan tersebut masih bisa di 

lakukan oleh anak dengan sendirinya. (2) adanya faktor pendukung dan 

penghambat dalam mengembangkan kemandirian anak di TK Nurul Ilmi 

Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa dikarenakan hal tersebut dapat 

disebabkan karena orang tua yang tidak memberikan pola asuh yang efektif 

kepada anak dan guru kurang memperhatikan anak tersebut dan juga kurang tegas 

terhadap orang tua. 

 

Kata Kunci: Kemandirian Anak, faktor pendukung dan penghambat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu bimbingan dan peran secara sadar yang 

dilakukan oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, 

sehingga dalam pendidikan mampu terbentuknya kepribadian yang utama yang 

dimiliki oleh peserta didik dari pendidik yang mampu menjalankan dan 

melaksanakan pembelajaran yang maksimal terhadap peserta didik sehingga 

peserta didik mampu mengembangkan potensinya (Marimba, 2019). Peserta didik 

akan berhasil apabila orang tua dan pendidik mampu menjalankan sesuai dengan 

perannya masing-masing. Perkembangan yang terjadi pada anak tidak akan lepas 

dari keterlibatan orang tua maupun pendidik sehingga anak akan merasa berhasil 

apabila orang tua memberikan kebebasan maupun hak untuk melakukan aktivitas 

sehingga anak mampu memahami dirinya sendiri terutama dengan 

kemandiriannya. 

Pendidikan merupakan suatu hal yang harus dipahami oleh seseorang 

bahwa sesuatu yang berada di dalam pendididkan tersebut akan ada suatu proses 

belajar mengajar di dalamnya baik dari memberikan tugas mengenai pemahaman 

kepada peserta didik, melalui pembelajaran sehingga peserta didik mampu 

memahami dan mengerjakan apa yang diberikan oleh pendidik (Adzroil, Alaika, 

2019). Melalui pendidikan maka pendidik akan dapat menstimulasi 

perkembangan anak terutama pada emosional anak dan intelektual anak sehingga 

anak akan belajar bagaimana caranya untuk mandiri, bersabar serta dapat bergaul 
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dengan orang lain sehingga anak juga mampu dapat mengendalikan dirinya tanpa 

adanya bantuan dari orang tuanya.  

Anak usia dini merupakan usia emas (golden age) karena pada masa ini 

anak harus meningkatkan seluruh potensi yang harus  dikembangkan pada anak 

sehingga anak memiliki karakteristik tertentu yang tidak sama dengan orang 

dewasa, anak memiliki rasa ingin tahu, antusias, dan selalu aktif terhadap apa 

yang dilihat, didengar, dirasakan, sehingga anak selalu bereksplorasi dan belajar 

dalam kehidupan sehari-harinya (Lillahi 2016). Setiap anak pasti akan mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada dalam dirinya yang dimana dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangan pasti akan melewati beberapa aspek. 

Aspek-aspek tersebut memang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan anak karena dari aspek itulah pendidik maupun orang tua bisa 

dapat mengukur tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.  

Anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek agama dan 

moral, fisik motorik, kognitif, sosial, emosional, bahasa dan seni, dari  semua 

aspek-aspek tersebut maka anak akan menjalani dalam setiap proses tahapan 

tumbuh kembang anak dan juga anak usia dini akan mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan yang berlangsung cepat sejak usia kelahirannya hingga usia enam 

tahun, masa ini merupakan masa yang sangat strategis bagi perkembangan dalam 

aspek kemandirian anak (Hewi, 2015). Pertumbuhan dan perkembangan anak 

memang sangat penting apa lagi dalam tahap kemandirian karena kemandirian 

anak sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dan untuk dapat 

melatih serta meningkatkan terhadap kemandirian anak maka anak akan bisa 
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dilatih dan diajarkan oleh orang tua maupun pendidik untuk selalu mandiri 

terutama di sekolah. 

Perkembangan anak usia dini salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhinya adalah pendidikan karena anak usia dini merupakan anak yang 

berada pada rentang usia 0-6 tahun dan sedang mengalami proses tumbuh 

kembang yang bersifat unik sehingga perlu untuk di stimulasi. Semakin banyak 

kesempatan yang diberikan pada anak maka anak akan semakin terampil 

mengembangkan skillnya sehingga anak lebih percaya diri, maka dari itu peran 

orang tua dalam mengembangkan kemandirian pada anak yaitu melibatkan anak 

dalam berbagai aktivitas sehingga sangat penting orang tua memberikan stimulasi.  

Stimulasi merupakan bagian dari kebutuhan dasar anak yaitu asah yang 

dimana berbentuk permainan seperti permainan yang menantang pikiran yang 

berguna untuk merangsang semua sistem indera (pendengaran, penglihatan, 

perabaan, pembauan, dan pengecapan) sehingga stimulasi harus dilakukan melalui 

interaksi dengan lingkungan karena salah satu lingkungan yang berperan adalah 

orang tua dan juga stimulasi harus dilakukan dalam suasana yang menyenangkan 

(Tessa, dkk, 2016). Pemberian stimulasi kepada anak maka orang tua sebagai 

salah satu pengaruh dari lingkungan anak karena kemampuan dan tumbuh 

kembang anak perlu diberikan rangsangan oleh orang tua agar anak dapat tumbuh 

dan berkembang secara optimal dan sesuai dengan umurnya. 

Pendidikan yang diperoleh anak tidak lepas dari tanggung jawab orang tua 

karena orang tua mempunyai peranan penting bahwa orang tua mempunyai 

perilaku yang berkenaan dalam memegang posisi tertentu bahwa orang tua bisa  
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menjadi pengasuh, pembimbing, pendidik bagi anak (Novrinda, dkk, 2017). 

Dalam keluarga khususnya orang tua mempunyai hak dan peran untuk 

membimbing dan memberikan kebebasan atau melatih kemandirian anak usia dini 

karena apabila anak tidak diberikan kebebasan dalam hal ini kemandiriannya 

maka anak akan terus selalu mempunyai rasa ketakutan dan selalu ingin dibantu 

oleh orang tuanya maupun orang disekitarnya. 

Kemandirian merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh 

anak karena dapat membantu mencapai tujuan hidupnya sehingga anak akan 

sukses serta memperoleh penghargaan dan pencapaian yang positif di masa yang 

akan mendatang dan kemandirian bagi anak dapat melatih kesabaran serta dapat 

melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang tua maupun orang 

disekitarnya. (Ali, 2016). Sangat penting anak diajarkan kemandirian agar orang 

tua paham dan sadar bahwa anak juga berhak dapat mengambil keputusan dan 

menerima konsekuensi yang diakibatkan atas keputusannya sendiri.  

Seperti firman Allah dalam surat Al-Mukminun ayat 62 yang menjelaskan 

tentang kemandirian 

تٰب ا وَلَدَيْناَ وُسْعهََا اِّلاَ نَفْسًا نـُكَل ِّفاُ وَلاَ قاُ كِّ ب يـَنْطِّ ِِّ ِّا ا  يظُْلمَُوْناَ لاَ وَهُماْ لْحَـق 

Artinya: "Dan Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut 
kesanggupannya, dan pada Kami ada suatu catatan yang menuturkan 
dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan)."(QS. Al-
Mu'minun 23: Ayat 62) 

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap individu (peserta didik) tidak 

akan mendapatkan suatu beban diatas kemampuannya sendiri tetapi Allah Maha 

Tahu dengan tidak memberi beban kepada individu (peserta didik) melebihi batas 

kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (peserta didik). Oleh karena itu, 
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peserta didik dituntut untuk mandiri dalam menyelesaikan persoalan dan 

pekerjaannya tanpa banyak tergantung pada orang lain (Yulaikah, 2021) 

Apabila anak usia dini tidak memiliki kemandirian maka anak akan 

merasa bahwa dirinya selalu dimanjakan dan diikuti semua kemauannya oleh 

orang tuanya terutama orang tua yang selalu menunggu anaknya di sekolah, 

apabila orang tau selalu melakukan hal tersebut maka anak akan terus 

bergantungan terhadap orang tuanya.  

Anak berfikir ketika selalu ditunggu maka anak akan semakin manja dan 

selalu ingin bermain dekat pintu agar anak bisa melihat orang tuanya yang sedang 

menunggunya dan juga terkadang ada anak-anak yang ingin cepat-cepat keluar 

main agar bisa ketemu juga oleh orang tuanya sehingga dalam hal ini akan 

memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan kepribadiannya sendiri dan 

juga anak akan merasakan kesulitan dan hambatan serta sulit untuk menyesuaikan 

diri di lingkungan sekitarnya.  

Anak usia dini akan memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan 

kepribadiannya sendiri sehingga anak akan cenderung tidak percaya diri dan tidak 

mampu mengambil keputusan dengan baik serta selalu ketergantungan kepada 

orang tuanya maupun kepada orang disekitarnya. Bentuk ketergantungan itu 

seperti, mulai dari persiapan berangkat sekolah bahwa anak selalu ingin 

dimandikan, dipakaikan bajunya, dipakaikan sepatunya dan juga apabila di 

lingkungan sekolah anak selalu ingin di tunggu oleh orang tuanya sampai orang 

tua menunggu anaknya sampai pulang (Sukatin, dkk, 2019). 
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Berdasarkan hasil observasi pada hari rabu tanggal 07, Desember tahun 

2022 di TK Nurul Ilmi Paccinongan, Kec Somba Opu, Kab, Gowa bahwa 

perkembangan kemandirian anak masih rendah. Hal ini ditandai karena orang tua 

dari peserta didik yang masih selalu memanjakan dan mengikuti kemauan 

anaknya, orang tua selalu menunggu anaknya di sekolah sehingga anak tidak 

mempunyai kebebasan dalam belajar maupun bermain. Berdasarkan hasil 

penelitian dan hasil wawancara dengan orang tua peserta didik  di TK Nurul Ilmi 

Paccinongan, menjelaskan bahwa mereka tidak mempunyai pekerjaan dirumah 

sehingga mereka memilih untuk menunggu anaknya saja, selain dari pada itu 

sesama orang tua, mereka suka berkumpul di depan pintu kelas dan di tempat 

mainan anak disekolah seperti mereka duduk di ayunan. 

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, maka peneliti akan melakukan 

penelitian lebih mendalam lagi dan menuangkannya ke dalam judul. “Analisis 

Kemandirian Anak di Kelompok TK Nurul Ilmi Paccinongan, Kec. Somba Opu, 

Kab. Gowa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini difokuskan pada:  

1. Bagaimana analisis kemandirian anak pada TK Nurul Ilmi Paccinongan, 

Kec. Somba Opu, Kab. Gowa? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk kemandirian 

anak di TK Nurul Ilmi Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini merupakan batasan peneliti agar ruang lingkup yang 

akan diteliti. Oleh karena itu peneliti ini peneliti lebih memfokuskan peneliti 

mengenai Analaisis Kemandirian Anak. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan Kemandirian fokus peneliti, maka dapat dideskripsikan 

berdasarkan permasalahan yaitu Analisis Kemandirian Anak.  

Maka peneliti memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

a. Kemandirian merupakan suatu proses perkembangan yang diharapkan menuju 

kedewasaan yang dimana kemandirian itu menyangkut tentang kemampuan 

berfikir, merasakan dan adanya dorongan diri sendiri sesuai dengan kewajiban 

dalam kehidupannya sehari-hari  

b. Anak usia dini merupakan anak yang berusia 0-6 tahun yang dimana pada 

masa itu anak memiliki masa keaktifan dalam tahap pertumbuhan dan 

perkembangannya.  

c. Orang Tua merupakan sosok individu yang sangat berperan dalam kehidupan 

anak yang dimana orangtualah yang menjadi panutan dan dapat menjadi 

contoh yang baik bagi anaknya untuk kedepannya dan orang tualah yang dapat 

menjadi pendidik dirumah. 

D. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan 

peneliti yang akan dicapai adalah:  
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1. Untuk mengetahui analisis kemandirian anak di TK Nurul Ilmi 

Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk 

kemandirian anak di TK Nurul Ilmi Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. 

Gowa. 

E. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanahilmu pengetahuan dalam tahap perkembangan analisis kemandirian anak.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis peneliti ini adalah yaitu : 

a. Bagi sekolah  

Dapat meningkatkan kualitas sekolah dan dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam meningkatkan kemandirian anak. 

b. Bagi Orang Tua 

Memberikan pengetahuan bahwa untuk selalu mendorong dan melatih 

dalam kemandirian anak dengan memberikan pola asuh yang baik. 

c. Bagi peserta didik 

Dapat melatih kemandirian anak sehingga dapat mencapai perkembangan 

yang maksimal.  
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d. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk menambah wawasan peneliti, khusunya di dalam bidang 

kemandirian anak dan juga peneliti dapat mengetahui upaya yang dilakukan oleh 

orang tua dalam melatih kemandirian anak. 

F. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian yang relevan pada penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan Tiara Aprilia Dewi dan Choiriyah Widyasari 

tentang judul Keterlibatan Orang Tua dalam Mengembangkan Karakter 

Kemandirian Anak Usia Dini. Tujuan penelitian ini yang dilakukan yaitu 

pembentukan karakter anak diawali sejak dini ataupun sejak dalam 

kandungan sehingga muncul adanya beberapa faktor yang bisa menciptakan 

karakter anak, misalnya yaitu orang yang seringkali menghabiskan 

waktunya dengan anak. Peneliti bertujuan memahami peranan orang sebagai 

pembimbing, motivator, dan fasilitator dalam mengembangkan karakter 

kemandirian. Metode yang dipergunakan penulis merupakan kualitatif 

memakai pendekatan field research. Teknik yang dipergunakan pada 

penelitian merupakan wawancara, dokumentasi, observasi. Teknis analisis 

data yang digunakan ialah triangulasi model interaktif meliputi reduksi, 

menyajikan data, menarik kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di TK Aba 

Thoyibah Surakarta. Hasil penelitian membuktikan dalam mengembangkan 

kemandirian peran orang tua selaku pembingbing yaitu menjalin 

komunikasi yang positif dengan anak salah satunya dengan cara 

memberikan nasehat. Peran orang tua sebagai motivator yaitu dengan 
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memberikan penghargaan, atas hasil pencapaian anak. Peranan orang tua 

menjadi fasilitator yakni orang tua memfasilitasi anak dalam melatih 

kemandirian dan menyediakan sarana alat belajar yang dipergunakan dalam 

kegiatan pembelajaran (Tiara Aprilia Dewi, Choiriyah Widyasari, 2022). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

sebelumnya membahas tentang pembentukan karakter anak diawali sejak 

dini ataupun sejak dalam kandungan sehingga muncul adanya beberapa 

faktor yang bisa menciptakan karakter anak, misalnya yaitu orang yang 

seringkali menghabiskan waktunya dengan anak, sedangkan penelitian ini 

membahas tentang analisis dan faktor pendukung dan penghambat dalam 

membentuk kemandirian anak. Namun persamaannya yaitu terletak pada 

metode penelitian yang di gunakan. 

2. Penelitian yang dilakukan Ratri Kurnia Pratiwi tentang judul Analisis 

Pembelajaran Nilai Kemandirian Anak Taman Kanak-Kanak Kelompok B. 

Tujuan penelitian ini yang dilakukan yaitu penelitian ini difokuskan dalam 

pembelajaran kemandirian anak kelompok B di TK Al-Amien Jember 

sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan (1) kegiatan 

pembelajaran nilai kemandirian yang dilakukan untuk kelompok B di TK 

Al-Amien (2) perilaku kemandirian yang berkembang pada anak kelompok 

B di TK Al-Amien (3) mendeksripsikan faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran nilai kemandirian pada 

anak kelompok B di TK Al-Amien  Jember. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis rancangan studi kasus. Pengumpulan data 
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dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling dengan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil kelompok B dilakukan 

melalui pembiasaan melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan 

terprogram yang dilakukan secara terus menerus dengan keteladanan (Ratri 

Kurnia Pratiwi, 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya mengkaji tentang analisis 

kemandirian anak dalam proses pembelajaran, sedangkan penelitian ini 

membahas analisis dan faktor pendukug dan penghambat dari kemandirian 

anak. 

3. Penelitian dilakukan Kusuma Dwi Putra dan Miftakhul Jannah tentang judul 

Perkembangan Kemandirian Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun) di Taman 

Kanak-Kanak Assalam Surabaya. Tujuan penelitian ini yang dilakukan yaitu 

untuk memperoleh gambaran dan deskripsi mengenai perkembangan 

kemandirian anak usia dini (4-6 tahun) di Taman Kanak-Kanak assalam 

Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data 

dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan analisis tematik, penyajian data dan 

pengambilan kesimpulan (verifikasi) secara kualitatif. Setting penelitian di 

TK Assalam Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 

bahwa perkembangan kemandirian yang baik pada responden I (satu) dan 

responden II (dua). Namun pada responden III (tiga) perkembangan 

kemandiriannya kurang baik (Kusuma Dwi putra dan Miftakhul Jannah, 

2013). Perbedaan dari penelitian ini dengan peneltian sebelumnya yaitu 
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penelitian sebelumnya membahas mengenai perkembangan kemandirian 

anak di usia 4-6 tahun sedangkan penelitian ini akan membahas tentang 

analisi kemandirian anak saja. Persamaannya yaitu penelitian tersebut sama-

sama mengkaji tentang kemandirian anak. 

4. Penelitian yang dilakukan Desi Ranita Sari dan Amelia Zainur Rosyidah 

tentang judul Peran Orang Tua Pada Kemandirian Anak Usia Dini. Tujuan 

penelitian ini yang dilakukan yaitu perkembangan yang terjadi pada anak 

tidak lepas dari keterlibatan orang tua  dalam mendidik anaknya. Keluarga 

merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak dan sangat berperan 

penting dalam perkembangan anak. kemandirian pada seorang anak dapat 

terbentuk di dalam keluarga sehingga kemandirian pada anak dapat 

mempengaruhi perkembangan sosial emosionalnya. Kemandirian anak usia 

dini ditandai dengan kemampuan anak memilih sendiri, kreatif, misiatif, 

mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat 

keputusan sendiri, serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari 

orang lain. Upaya mengembangkan kemandirian pada anak dengan 

memberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas. Semakin 

banyak kesempatan yang diberikan pada anak maka anak akan semakin 

terampil mengembangkan skill-nya sehingga lebih percaya diri. Peran orang 

tua dalam mengembangkan kemandirian pada anak yaitu menciptakan 

suasana rumah yang aman untuk berpetualang dan eksplorasi, menjadi 

pemandu bagi anak, melibatkan anak dalam berbagai aktivitas, hindari 

perintah dan ultimatum yang menekan anak, menunjukkan rasa cinta pada 
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anak. orang tua harus memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan 

segala sesuatu dengan sendiri tanpa perlu merasa khawatir kepada anaknya 

dengan memberikan sikap positif kepada anak dengan seperti memuji dan 

mendukung usaha mendiri yang dilakukan oleh anak. menumbuhkan 

kemandirian pada anak tidak mudah dan harus diajarkan sejak dini, sebab 

kemandirian pada anak akan berpengaruh pada anak, orang tua atau orang 

dewasa lainnya perlu memfasilitasi anak untuk dapat mengembangkan 

kemandirian dengan memberikan kesempatan pada anak untuk 

bereksplorasi dan menemukan hal-hal yang baru (Desi Ranita Sari, Amelia 

Zainur Rosyidah, 2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas bagaimana peran orang 

tua dalam mendidik kemandirian anak sedangkan penelitian ini 

menganalisis faktor terhadap perkembangan kemandirian anak. Persamaan 

dari penelitiannya adalah objek dan metodenya sama sama membahas 

kemadirian anak dan metode yang di gunakan. 

5. Penelitian ini dilakukan Malia Silranti dan Yaswinda tentang judul 

Pengembangan Kemandirian Anak Usia 5-6 Tahun di TK Dharmawanita 

Tunas Harapan. Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk 

mendeksripsikan pengembangan kemandirian anak usia 5-6 tahun di TK 

Dharmawanita Tunas Harapan kabupaten Pesisir Selatan. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang di kumpulkan 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data di analisis 

menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis data di gunakan dengan 
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teknik triangulasi melewati beberapa proses yakni pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan/verification. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kemandirian mengacu pada 

kurikulum dan metode pembelajaran yang di gunakan guru dalam 

pengembangan kemandirian adalah metode pembiasaan, bercakap-cakap, 

tanya jawab, bermain dan pemberian tugas, namun dalam perencanaan tidak 

di gambarkan dengan jelas pengembangan kemandirian anak (Malia 

Silranti, Yaswinda, 2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang 

mendeksripsikan pengembangan kemandirian anak usia 5-6 tahun di TK 

Dharmawanita Tunas Harapan kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan 

penelitian ini menganalisa faktor dari perkembangan kemandirian anak. 

Adapun persamaannya yaitu sama sama menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. 

6. Penelitian ini dilakukan Mahmuda tentang judul Kemandirian Anak Usia 

Dini Pada Kelompok B di Taman Kanak-Kanak Al-Amin Kelurahan 

Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota jambi. Tujuan penelitian ini 

dilakukan yaitu untuk mendiskripsikan bagaimana sikap mandiri anak usia 

dini. Peneliti ini dilaksanakan di kelas pelangi kelompok B TK Al-Amin 

Kota Jambi. Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan subjek 

ada beberapa anak. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data dan uji keabsahan menggunakan 

triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa anak yang dilakukan 
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di TK Al-Amin Kota Jambi, terdapat anak yang belum mandiri aspek 

perkembangan kemandirian emosi dan kognitif, ada pula yang belum 

menunjukkan sikap mandiri pada aspek emosinya saja, da nada yang belum 

mandiri dari aspek kognitifnya (Mahmuda, 2021). Perbedaan penelitian ini 

dengan sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang 

mendiskripsikan bagaimana sikap mandiri anak usia dini, sedangkan 

penelitian ini menganalisa faktor dari perkembangan kemandirian anak. 

Adapun persamaannya yaitu sama sama menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. 

7. Penelitian ini dilakukan Mili Asmanita tentang judul Peran Orang Tua 

Dalam Membentuk Kemandirian Anak Usia Dini di Desa Tanjung Berugo 

Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin. Tujuan penelitian yang 

dilakukan yaitu untuk menunjukkan bahwa ada sebagian guru yang sangat 

peduli masalah kedisiplinan santrikarena bentuk peran orang tua dalam 

keluarga di RT 06 Desa Tanjung Berugo Kecamatan Lembah Masurai 

Kabupaten Merangin, yaitu dengan diajari dan dibimbing sendiri, 

ketauladanan orang tua dalam mendidik anak, pembinaan dengan metode 

nasehat serta mendidik melalui pembiasaan  dan latihan, dan melalui 

praktek langsung. Kendala yang dihadapi orang tua dalam membentuk 

kemandirian anak di RT 06 Desa Tanjung Berugo Kecamatan Lembah 

Masurai Kabupaten Merangin yaitu, lingkungan dan pengaruh media massa, 

asal pendidikan orang tua dan anak yang malas. Upaya orang tua dalam 

membentuk kemandirian anak di RT 06 Desa Tanjung Berugo Kecmatan 
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Lembah Masurai Kabupaten Merangi, yaitu mengajak dan menyemangati 

anak untuk melakukan keperluannya sendiri, metode bermain dan 

memberikan pujian atau motivasi. Metodeyang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskripsi kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data dari penelitian ini 

terdiri dari dari data primer yaitu orang tua, data sekunder yaitu, anak 

sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan 

wawancara, data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Mili Asmanita, 

2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian sebelumnya membahas tentang ada sebagian guru yang sangat 

peduli masalah kedisiplinan santrikarena bentuk peran orang tua dalam 

keluarga di RT 06 Desa Tanjung Berugo Kecamatan Lembah Masurai 

Kabupaten Merangin, yaitu dengan diajari dan dibimbing sendiri, 

ketauladanan orang tua dalam mendidik anak, pembinaan dengan metode 

nasehat serta mendidik melalui pembiasaan  dan latihan, dan melalui 

praktek langsung, sedangkan penelitian ini menganalisa faktor dari 

perkembangan kemandirian anak. Adapun persamaannya yaitu sama sama 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kajian Teori 

1. Kemandirian Anak Usia Dini 

a. Pengertian Kemandirian  

Kemandirian merupakan kemampuan untuk melepaskan diri dari 

ketergantungan terhadap orang tua dan orang-orang yang ada disekitarnya dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari dengan sendirinya atau dengan adanya sedikit 

bimbingan dan arahan yang dilakukan sesuai dengan tahapan perkembangan serta 

kapasitas pada anak usia dini (Ali, 2016). Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), kemandirian anak usia dini merupakan suatu hal dengan 

keadaan individu yang dimana dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada 

orang lain sehingga individu tersebut mempunyai inisiatif sendiri untuk 

melakukan aktifitas. Pengertian lain dari kata kemandirian bahwa kemandirian 

suatu perkembangan yang penting dimiliki oleh anak karena kemandirian dapat 

mengajarkan anak untuk tidak mempunyai harapan untuk ingin selalu dibantu 

oleh orang tuanya maupun orang yang berada di sekitarnya sehingga anak usia 

dini mampu mengendalikan dirinya untuk ingin melakukan kegiatan sehari-

harinya baik di sekolah maupun dirumah.  

 Kemandirian anak usia dini merupakan salah satu aspek penting untuk 

dapat membangun karakter anak usia dini dengan karakternya itu menjadi salah 

satu kepribadian anak yang tidak dapat berdiri sendiri, dalam artian terkait dengan 

aspek karakter kepribadian yang dimana harus dilatih pada anak-anak sedini 
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mungkin agar tidak menghambat tugas-tugas yang dilakukan oleh anak 

selanjutnya namun kemampuan untuk mandiri tidak terbentuk dengan sendirinya 

melainkan kemampuan yang diperoleh anak dengan adanya kemauan serta 

dorongan dari orang tua maupun orang yang berada di sekitarnya (Hasanah, D, 

2020). Kemandirian tidak bisa dibentuk tanpa adanya bantuan orang tua karena 

orang tualah yang dapat membimbing anaknya sehingga anak tersebut masuk 

kedalam dunia pendidikan dan di dalam dunia pendidikan maka kemandirian akan 

dimiliki oleh anak.  

Menurut Abraham Maslow kemandirian merupakan suatu proses dalam 

bentuk keragaman manusia dalam kesamaan dan kebersamaan dalam artian 

kemandirian yang dimiliki oleh anak akan terbentuk dan diperoleh melalui proses 

realisasi kemandirian dalam tahap proses menuju kedewasaan dalam diri anak 

usia dini sehingga anak akan mandiri jika anak diberikan kebebasan oleh 

keluarganya termasuk dengan orang tuanya karena proses kemandirian seorang 

anak sangat dipengaruhi oleh keluarganya (Yamin dan Sanan, 2013). Anak yang 

memiliki kemandirian maka anak akan mempunyai kemampuan untuk 

mengarahkan dirinya sendiri sehingga anak merasa tidak bergantung terhadap 

orang tua maupun orang disekitarnya dan juga anak mampu membuat keputusan 

secara emosi, mencoba hal baru. menaati aturan, bermain dengan teman 

sebayanya sehingga anak merasa nyaman, aman dan mampu mengendalikan 

dirinya sendiri dilingkungan sekitarnya.  

Kemandirian pada anak terutama pada usia 4-6 tahun memang seharusnya 

akan diberikan kebebasan oleh orang tuanya akan tetapi terkadang ada anak usia 
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dini yang memang selalu ingin dibantu dan meminta pertolongan oleh orang 

tuannya di sekolah akan tetapi orang tua juga seharusnya lebih baik memiliki 

sikap tegas kepada anaknya agar anak mempunyai sikap untuk mau 

mengusahakan sesuatu atau kesadaran dan usaha sendiri sehingga anak tidak 

mudah bergantung kepada orang tuanya maupun kepada orang lain (Saputri, 

2016). Orang tua tidak memberikan kebebasan kepada anak karena kemungkinan 

orang tua takut hal-hal yang akan terjadi kepada anaknya akan tetapi anak juga 

butuh kebebasan dari orang tuanya sehingga anak mampu bersosialisasi dengan 

teman sebayanya maupun orang-orang dilingkungannya dan juga anak terkadang 

tidak membutuhkan bantuan dari orang tuanya karena anak ingin mencoba 

melakukan sendiri aktivitas tersebut. 

Anak usia dini memang selalu ingin ditemani dan senang jika dibantu oleh 

orang tuanya dan apa lagi ketika orang tuanya menunggu anaknya disekolah maka 

secara tidak sadar orang tua tidak memberikan kebebasan pada anak untuk 

melakukan kegiatan apa yang anak ingin lalukan namun anak tidak memiliki 

kemandirian pada dalam dirinya sehingga disekolah anak selalu ingin didampingi. 

 Adanya kemandirian maka sangat erat kaitannya dengan anak sebagai 

individu yang memiliki konsep diri, penghargaan terhadap diri sendiri dan juga 

anak dapat mengatur dirinya sendiri sehingga anak akan bebas dan merasa puas 

apa bila anak dapat menentukan apa yang seharusnya anak ingin lakukan tanpa 

adanya arahan maupun bantuan dari orang tuanya (Martinis, Jamilah, 2013). 

 Upaya mendorong kemandirian pada anak usia dini maka Yamin dan 

Sanan memberikan tanggapan bahwa kemandirian berkembang melalui proses 
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keragaman manusia dalam kesamaan dan kebersamaan sehingga anak akan 

menjadi seorang individu yang dimana anak akan berproses melalui realisasi 

untuk menuju ke tahap kedewasaan dan tahap kesempurnaan maka dengan adanya 

hal ini penanaman nilai kemandirian pada anak perlu diterapkan sedini mungkin 

dengan memperhatikan karakter maupun prilaku anak sehingga orang tua paham 

dengan hal tersebut (Yamin, Sanan, 2010). Karakter yang dimiliki oleh anak 

tentunya berbeda-beda sehingga untuk menghadapi situasi dalam lingkungan 

sosialnya sampai anak mampu berpikir dan dapat mengambil tindakan yang tepat 

dalam mengatasi setiap situasi, hal inilah anak mampu bisa dikatakan mempunyai 

kemandirian apabila bisa dapat mampu menyelesaikan masalahnya tanpa adanya 

pembelaan maupun bantuan dari orang tua.  

Melalui proses dalam kemandirian pada anak usia dini berfungsi untuk 

dapat membentuk anak menjadi individu yang yang berkualitas dengan memiliki 

kemampuan untuk dapat menentukan pilihannya sendiri, berani membuat 

keputusan sesuai dengan kemaunnya, anak dapat bertanggung jawab sehingga 

anak siap untuk menerima konsekuensi yang menyertai pilihannya, anak memiliki 

rasa percaya diri, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga 

fungsi yang dimiliki oleh anak dapat bermanfaat untuk dirinya dan juga terhadap 

orang tuanya dan juga kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh anak dapat  

berkembang secara optimal serta terhindar dari gejala-gejala perilaku yang negatif 

yang dapat menghambat perkembangan kemandirian anak (Wiyani, 2013). 

Mengigat bahwa kemandirian yang dimiliki oleh anak akan memberikan 

dampak positif karena kemandirian penting ditanamkan pada anak agar dapat 
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mendorong anak untuk bertanggung jawab sesuai perilaku anak, mudah percaya 

diri akan tetapi kemandirian tersebut tidak dapat dibanding-bandingkan dengan 

anak dan biasa dikakan sebagai kemandirian anak-anak dan kemandirian orang 

dewasa, namun kemandirian pada anak usia dini ialah dapat berusaha untuk mandi 

sendiri, memakai pakaian sendiri, makan dan minum sendiri sedangkan 

kemandirian orang dewasa ialah kemampuan individu dalam bertanggung jawab 

atas apa yang dilakukan tanpa bergantung pada orang lain ( Cote-Lecaldare, 

2016). 

Menurut Yamin (2013) untuk menanamkan kemandirian pada anak usia 

dini dapat dilakukan dengan berbagai cara sehingga ada beberapa hal yang dapat 

menjadi perhatian dalam menanamkan kemandirian pada anak usia dini, yaitu:  

1) Kepercayaan  

Kepercayaan merupakan sikap diri yang merasa pantas dan nyaman 

dengan dirinya sendiri dari penilaian orang lain sehingga anak mulai 

mengembangkan kemandirian dengan kebebasan melakukan segala sesuatu 

dengan caranya sendiri, seperti dengan cara anak mulai untuk menceritakan 

pengalamannya, tidak bergantung kepada orang tau maupun orang lain, dan 

sudah bisa pergi ke kamar mandi sendiri tanpa harus didampingi.  

2) Kebiasaan  

Kebiasaan merupakan suatu pekerjaan atau hal yang dapat dilakukan 

secara teratur secara baik dan harus diberikan kepada anak sesuai dengan 

usia dan tingkat perkembangannya karena kemandirian akan muncul dengan 
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sendirinya melalui pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua maka anak 

akan berfikir secara kreatif untuk melakukan hal yang positif.  

3) Komunikasi  

Komunikasi merupakan hubungaan antara orang tua dengan anak 

dengan adanya suatu proses penyampaian pesan antara orang tua dengan 

anak yang bersifat dua arah atau adanya timbal balik di antara keduanya 

serta dapat menimbulkan rasa pengertian, kesenangan dan mempengaruhi 

sikap sehingga komunikasi suatu hal yang penting dalam melatih 

kemandirian anak usia dini.  

4) Disiplin  

Disiplin merupakan sebuah kesadaran yang dimiliki oleh anak untuk 

mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan yang telah 

disepakati antara orang tua dengan anak sehingga anak mampu mengikuti 

aturannya. 

b. Ciri-ciri dan Indikator Kemandirian Anak Usia Dini  

Anak yang mandiri adalah anak yang mempunyai kepercayaan diri dan 

mempunyai kebebasan dalam dirinya serta mempunya motivasi yang tinggi 

sehingga dalam setiap tingkah lakunya tidak banyak menggantungkan diri pada 

orang tuanya maupun pada orang lain, terutama pada orang tuanya. Dalam hal ini 

anak yang kurang mandiri selalu ingin dimanja dan ditemani atau ditunggu oleh 

orang tuanya di sekolah yang dimana pada saat ditunggu disekolah anak ingin 

selalu ditemani seperti pada saat keluar main, mau ke toilet dan ada juga anak 

yang ingin ditemani belajar di dalam kelas oleh orang tuanya. Berbeda dengan 
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anak yang mempunyai kemandirian karena ketika mempunyai kemandirian anak 

yang dapat berani memutuskan pilihannya sendiri, tingkat kepercayaan dirinya 

lebih tinggi serta mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan teman-

temannya maupun orang asing yang baru dikenalinya.  

Memiliki anak mandiri, tangguh dan berani adalah dambaan setiap orang 

tua maka semua itu dapat diperoleh jika sejak usia dini si anak diajarkan 

menghadapi masalah baik yang berat maupun yang tergolong ringan sehingga 

kebiasaan manja merupakan sikap yang seharusnya dibuang agar mereka dapat 

menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan dari orang tuanya namun salah 

satu cara mengembangkan sikap mandiri pada anak adalah dengan membiarkan 

anak merasakan permasalahannya sehingga anak mampu menyelesaikan 

permasalahan atau kendala yang anak rasakan (Sukatin, dkk, 2019). 

Terkadang jika anak dihadapkan dengan permasalahan dengan orang 

tuanya maka orang tua akan membentuk kemandirian anak dari permasalahn yang 

dihadapi anak, permasalahn itu biasanya jika anak ingin ditemani belajar oleh 

orang tuanya di dalam kelas tetapi orang tuanya tidak ingin menemani anaknya 

maka anak harus terima dengan keadaan seperti itu tersebut. 

Anak yang mandiri dapat memanfaatkan lingkungan di sekitarnya 

terutama di lingkungan sekolah karena di lingkungan sekolah anak selalu ingin 

ditemani atau ingin di tunggu oleh orang tuanya sehingga orang tua juga akan 

selalu menunggu anaknya disekolah, namun orang tua seharusnya membiarkan 

saja anaknya disekolah tanpa menunggunya karena bila seorang anak sejak kecil 

sudah ditanamkan sikap mandirinya maka ketika harus keluar dari asuhan orang 
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tuanya untuk hidup mandiri sehingga anak tidak akan merasa susah dan tidak 

akan lagi bergantung terhadap orang tuanya (Wiyani 2016).  

Menurut Susanto (2012) ciri-ciri kemandirian anak usia dini yaitu sebagai 

berikut:  

1) Memiliki kepercayaan kepada diri sendiri. 

Anak yang memiliki rasa percaya diri memiliki keberanian untuk 

melakukan sesuatu dan menentukan pilihan sesuai dengan kehendaknya 

sendiri dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang dapat 

ditimbulkan kerena pilihannya. 

2) Memiliki motivasi intrinsik yang tinggi. 

 Motivasi intrinsik merupakan dorongan yang berasal dari dalam 

diri untuk melakukan suatu perilaku maupun perbuatan. Motivasi intrinsik 

ini pada umumnya lebih kuat dan abadi dibandingkan dengan motivasi 

ekstrinsik walaupun kedua jenis. motivasi tersebut bisa juga berkurang dan 

bertambah. 

3) Mampu dan berani menentukan pilihannya sendiri. 

 Anak yang berkarakter dalam kemandirian maka anak akan 

memiliki kemampuan dan keberanian dalam menentukan pilihannya sendiri 

tanpa harus meminta pendapat terhadap orang tuanya.  

4) Kreatif dan inovatif. 

 Kreatif dan inovatif pada anak usia dini merupakan salah satu ciri 

anak yang memiliki karakter mandiri, seperti dalam melakukan suatu 

aktifitas atas kehendaknya sendiri tanpa disuruh oleh orang tuanya dalam 
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melakukan sesuatu atau aktifitas tersebut dan juga anak yang mandiri akan 

suka dengan hal-hal yang menantang atau ingin mencoba dengan hal-hal 

yang baru. 

5) Bertanggung jawab menerima konsekuensi yang menyertai pilihannya.  

Pada saat anak usia dini mengambil keputusan atau pilihan maka 

tentunya aka nada konsekuensi yang didapat oleh anak dan anak yang 

mandiri akan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya walau 

apapun yang akan terjadi setelah anak mengambil keputusan tersebut.  

6) Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.  

Anak usia dini mempunyai lingkungan yang dimana lingkungan 

kelompok bermain (KB) maupun TK sehingga lingkungan yang 

barudimasuki oleh anak maka banyaknya kejadian-kejadian seperti sering 

sekali menemukan dengan mudah anak yang menangis ketika pertama kali 

masuk (KB) ataupun TK, bahkan juga kebanyakan anak yang selalu 

ditunggu oleh orang tuanya ketika sedang belajar di dalam kelas sehingga 

bagi anak yang mandiri maka anak akan cepat menyelesaikan dirinya 

dengan lingkungannya yang baru dan dapat belajar walaupun tidak 

ditunggui oleh orang tuanya.  

7) Tidak bergantung pada orang lain.  

Anak yang memiliki karakter mandiri akan selalu ingin mencoba 

sendiri dalam setiap ingin melakukan segala sesuatu sehingga tidak 

bergantung kepada orang tuanya bahkan kepada orang lain dan juga bakalan 
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tahu kapan anak akan meminta bantuan baik kepada orang tuanya mupun 

kepada orang lain.  

Kemandirian dapat diukur dengan indikator-indikator. Indikator 

merupakan pedoman atau acuan dalam melihat dan mengevaluasi perkembangan 

dan pertumbuhan anak.  Sejalan dengan pendapat Yamin dan Sanan (2010) bahwa 

berdasarkan aspek dan ciri-ciri kemandirian anak usia dini itu sendiri maka dapat 

dijabarkan indikator dalam penelitian ini mengenai analisis kemandirian anak, 

seperti terlihat pada tabel berikut:  

Tabel 2. 1 

Indikator Pencapaian Perkembangan Kemandirian Anak Usia Dini 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Kemandirian 

anak usia 4-

6 tahun  

Kemampuan 

fisik 

a. Anak mampu melepas dan memakai sepatu 

sendiri. 

b. Anak mampu makan bekal sendiri. 

Percaya diri a. Anak berani mengemukakan pendapatnya di 

hadapan orang tua dan gurunya. 

b. Anak mampu mengerjakan tugasnya sendiri 

Bertanggung 

jawab 

a. Anak mampu merapikan mainanya sendiri 

setelah sudah dimainkan. 

b. Anak mampu merapikan bukunya setelah 

digunakan. 

Disiplin 

 

 

a. Anak datang kesekolah dengan tepat waktu. 

b. Anak mampu meletakkan sepatu ke dalam 

rak sesuai tempatnya. 

Pandai bergaul a. Anak tidak mengganggu temannya saat 

bermain. 

b. Anak senang membantu temannya. 

Saling a. Anak senang berbagai makanan kepada 
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berbagai temannya. 

b. Anak mau meminjamkan alat tulis kepada 

temannya. 

Mengendalikan 

emosi 

a. Anak tidak menangis ketika di tinggal oleh 

orang tuanya. 

b. Anak mampu menguji kesabarannya dengan 

mengantri untuk mencuci tangan. 

 Tidak terburu-

buru dalam 

memecahkan 

masalah anak 

a. Anak mampu mengekspresikan dirinya. 

b. Anak mampu mengamati kegiatan yang 

dilakukannya. 

 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), 

kemandirian pada anak dapat ditanamkan sejak dini disekolah dengan mengacu 

kepada Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) usia 4-6 tahun. 

Hal ini terkait dengan kemandirian anak dengan mengacu kepada kemampuan 

secara fisik dan kemampuan secara sosial emosional anak usia dini.  

Tabel 2. 2  

Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak 

Lingkup 

Perkembangan 

Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak 

Usia 4-5 Tahun Usia 5-6 Tahun 

Sosial 

Emosional 

Kesadaran Diri 

1. Menunjukkan sikap mandiri 

dalam memilih kegiatan. 

2. Menunjukkan rasa percaya 

diri. 

3. Bangga terhadap hasil karya 

sendiri.  

1. Memperlihatkan 

kemampuan diri untuk 

menyesuaikan dengan 

situasi. 

2. Mampu melakukan proses 

pembelajaran tanpa orang 

tua. 
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3. Mampu menjelaskan hasil 

belajar kepada teman-

temannya.  

Rasa tanggung 

jawab untuk  

diri sendiri. 

1. Menjaga diri sendiri dari 

lingkungannya. 

2. Menjaga barang yang 

dimilikinya. 

1. Mampu beradaptasi 

dilingkungannya tanpa 

dampingan dari orang tua.  

2. Mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru.  

 

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Membentuk Kemandirian Anak 

Usia Dini 

Kemandirian anak usia dini dapat dipengaruhi dengan adanya faktor dari 

lingkungan dan pola asuh orang tua karena orang tua yang terlalu memanjakan 

anak, maka hal tersebut kurang baik  untuk proses perkembangan kemandirian 

anak, namun sebaiknya sebagai orang tua dapat membiarkan anak untuk mencoba 

melakukan sendiri yang sekiranya itu bisa dilakukan oleh anak tanpa adanya 

bantuan akan tetapi kebanyakan orang tua maupun orang disekitar anak usia dini 

lebih memilih langsung memberikan bantuan karena tidak tahan mendengar 

rengekan atau tangisan anak tetapi justru hal itu yang dapat menghambat proses 

perkembangan kemandirian anak usia dini (Sulistianah dan Ahmad Tohir, 2020). 

Dalam kemandirian anak usia dini terdapat beberapa faktor-faktor yaitu faktor 

pendukung dan faktor penghambat dalam membentuk kemandirian anak usia dini, 

sebagai berikut: 

1) Faktor Pendukung Dalam Membentuk kemandirian Anak Usia Dini 
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Kemandirian pada setiap anak itu berbeda sehingga perbedaan ini tentu 

sesuai dengan kultur dari mana anak berasal, selain itu setiap keluarga juga 

memiliki aturan tersendiri, sehingga kemandirian merupakan ciri khas dari 

keluarga tersebut. Demikian dengan strategi yang diterapkan oleh keluarga 

terutama orang tua, yaitu dengan mendidik, mengajarkan, memfasilitasi dan akan 

terus memberi contoh serta menanamkan nilai yang baik kepada anak sehingga 

strategi seperti ini menjadikan anak tumbuh menjadi lebih mandiri (Mustika, 

2021).  

Menuntun anak agar tumbuh kembang menjadi mendiri memanglah sangat 

sulit, maka dari itu orang tua harus memperhatikan pengaruh-pengaruh yang dapat 

menghambat proses pembelajaran pada anak terutama faktor dari kedua orang tua 

dan lingkungan sekitarnya karna terlalu banyak anak yang dimanjakan maka dari 

hal tersebut banyak anak yang malas belajar sendiri serta ingin selalu temani.  

Adapun menurut Anastasia (2017) terdapat 2 macam faktor yang 

mendukung tingkat kemandirian anak usia dini, sebagai berikut: 

a) Faktor Internal 

(1) Faktor emosi ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak 

terganggunya kebutuhan emosi anak 

(2) Faktor intelektual yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi 

masalah yang dihadapi anak.  

(3) Sehat jasmani yang ditunjukkan dengan kemampuan fisik anak. 

(4) Urutan kelahiran yang ditunjukkan dengan kebebasan terhadap anak. 

b) Faktor Eksternal 
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(1) Lingkungan merupakan faktor yang menentukan tercapai atau tidaknya 

kemandirian anak prasekolah. Pada usia ini anak membutuhkan kebebasan 

untuk bergerak kesana-kemari dan mempelajari lingkungan. 

(2) Cinta dan kasih sayang kepada anak maka hendaknya diberikan 

sewajarnya karena jika diberikan kelebihan anak menjadi kurang mandiri 

sehingga ini dapat diatasi bila interaksi dua arah antara orang tua dan anak 

berjalan lancar dan baik.  

(3) Pola asuh anak dapat dikatakan mandiri dengan diberi kesempatan, 

dukungan dan peran orang tua sebagai pengasuh. 

Sementara itu mendorong anak untuk mengeksplorasi merupakan upaya 

dapat menunjukkan pada anak untuk percaya pada kemampuannya dalam 

menghadapi kehidupannya di lingkungan sosialnya, namun orang tua dapat 

mengarahkan anaknya untuk bereksperimen dengan membiarkan anaknya untuk 

bermain di lingkungannya terutama pada lingkungan sekolah tanpa adanya 

pengawasan dari orang tuanya, dengan demikian anak akan lebih terdorong untuk 

melakukan semua tindakan tanpa merasa takut dan malu.  

Sebagai salah satu faktor untuk mendukung kemandirian anak yaitu 

dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal, namun adapaun faktor 

pendukung lain yang dapat meningkatkan kemandirian anak usia dini yaitu 

sebagai berikut:  

(1) Kegiatan membatasi (limit) 

Kegiatan membatasi (limit) sangat penting terhadap peran terhadap orang 

tua sehingga orang tua dapat melakukan perannya dengan benar sebagai orang tua 
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dengan menjaga anak dalam batas aman, membantunya membuat pilihan yang 

tepat dan melindungi anak dari situasi yang berbahayabaik secara fisik maupun 

secara emosional dan kegiatan ini juga merupakan cara orang tua untuk 

memberikan contoh kepada anak agar dapat menjalani kehidupan.  

(2) Pujian (Praise) 

Pujian (praise) merupakan tindakan yang sangat berpengaruh terhadap 

kemandirian anak karena dengan memberikan pujian kepada anak maka anak 

semakin terdorong untuk belajar lebih dan dapat menikmati kerja sama yang 

terjalin antara dirinya dengan orang tua sehingga dengan pujian tersebut anak 

akan tahu bahwa anak telah melakukan sesuatu dengan benar dan baik setelah apa 

yang sudah dilakukan oleh anak, namun kasih sayang dan cinta sebagai unsur 

penting sehingga anak merasa dicintai dan disayangi yang membuat anak merasa 

aman dan ingin menyenangkan orang tuanya (Dyah Aris Susanti, 2020).  

2) Faktor Penghambat dalam Membentuk Kemandirian Anak Usia Dini 

Kemandirian pada anak harus ditanam dalam kehidupan mulai sejak dini 

agar ingin membentuk anak usia dini maka dapat memerlukan proses yang 

bertahap sehingga anak usia dini mampu untuk melakukan aktivitas ataupun 

kegiatannya tanpa ada rasa canggung, takut ataupun malu ketika anak melakukan 

semuanya dengan sendiri karena kemandirian akan mendukung anak dalam 

belajar memahami pilihan perilkau beserta resiko harus dipertanggungjawabkan 

oleh anak (Fatimah Rizkyani, dkk, 2019).  

Kebebasan perlu juga dimiliki oleh anak agar dapat melepaskan diri dari 

orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari 
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identitas ego, yaitu adanya perkembangan kearah individualitas yang berdiri 

sendiri karena kemandirian pada anak usia dini dapat ditandai dengan adanya 

kemampuan anak untuk dapat memilih sendiri, kreatif, inisiatif, mengatur tingkah 

laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, dapat membuat keputusan sendiri 

serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang tua maupun orang 

lain (Sari dan Rosyidah, 2019).  

Maka dalam hal ini orang tua perlu secara maksimal memberikan contoh 

kongkrit dan keteladanan dengan perilaku yang positif, penuh perhatian, kasih 

sayang dan pembiasaan-pembiasaan yang baik khususnya dalam menanamkan 

nilai-nilai kemandirian anak sehingga orang tua bertanggung jawab untuk 

memelihata, mendidik, melindungi, menciptakan hubungan yang baik, 

memberikan sikap yang hangat, memberikan kestabilan jiwa pada seorang anak, 

membentuk kebiasaan mandiri seperti membiarkan anak di sekolah tanpa harus 

menunggunya, makan sendiri, mengenakan pakaian sendiri sehingga hal tersebut 

anak dapat tumbuh menjadi anak yang mandiri, sehat dan cerdas (Martsiswati dan 

Suryono, 2014).  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian memang 

sangat penting untuk dimiliki oleh anak usia dini terutama bagaimana orang tua 

harus menanamkan sikap mandiri tersebut kepada anaknya terutama dilingkungan 

sekolah yang betul-betul sikap kemandirian anak tersebut muncul di awal hingga 

menuju ke tahap proses pendewasaan.  

Adapun beberapa faktor penghambat dalam membentuk kemandirian anak 

usia dini yaitu:  
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a) Orang Tua 

Orang tua adalah salah satu faktor yang dapat menghambat perkembangan 

kemandirian anak karena orang tua hanya bisa saja menuntut anaknya agar 

kemauan orang tuanya ingin selalu dituruti karena pada dasarnya semua anak 

menempuh tahapan sosialisasi, namun kurangnya kesempatan anak untk bergaul 

secara baik dengan teman sebayanya ataupun orang lain dapat menghambat 

perkembangan sosialnya. Oleh karena itu selama ini hal yang dilakukan oleh 

orang tua untuk menunggu anaknya di sekolah dari awal sampai akhir 

pembelajaran itu sangat tidak benar, karena dampaknya sangat besar terhadap 

anak untuk perkembangan anak tersebut, walaupun anak adalah harta yang paling 

berharga bagi orang tua dan mungkin hal tersebut adalah wujud dari kasih sayang 

orang tua kepada anak akan tetapi ketika anak berada di lingkungan sekolah maka 

tanggung jawab orang tua sudah berpindah kepada guru dan orang tua seharusnya 

memberikan sepenuhnya tanggung jawab tersebut kepada guru yang akan 

mendidik anak di sekolah karena guru pun merupakan orang-orang pilihan yang 

sudah profesional dalam bidangnya sebagai guru. Inilah salah satu proses untuk 

dapat menghambat kemandirian anak karena anak tidak memiliki kebebasan 

terhadap dirinya dan juga dampaknya bukan hanya akan dirasakan pada anak 

tetapi guru pun sangat terganggu dengan kehadiran orang tua di sekolah yang 

akan membuat proses pembelajaran menjadi tidak optimal (Atalia, dkk, 2021). 

b) Mood atau Suasana Hati Anak  

Mood atau suasana hati anak merupakan keadaan anak yang mempunyai 

mood dapat dengan spontan berubah seperti tiba-tiba mengamuk dan menangis 
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sehingga penting bagi orang tua untuk dapat memahaminya, karena pada dasar 

anak adalah individu yang tulus dalam menyatakan berbagai hal yang ada pada 

dirinya sendiri dan juga orang tua perlu memahamai kondisi hati anak dalam 

keadaan senang ataupun marah, seperti pada saat di sekolah ada beberapa anak 

yang terkadang menyuruh orang tuanya untuk tidak menunggunya atau 

menyuruhnya untuk pulang saja ke rumah karena anak tidak ingin ditunggu oleh 

orang tuanya maka, inilah yang dimaksud orang tua perlu memahami kondisi 

maupun kemauan anak sehingga anak mudah membentuk kemandirian dalam 

dirinya (Naeli Mutmainah, dkk, 2021). 

Dari tanggapan yang ada di atas bahwa salah satu faktor penghambat 

tingkat kemandirian anak usia dini yaitu faktor orang tua dan mood atau suasana 

hati anak bahwa orang tua ingin selalu memanjakan anaknya, mengikuti kemauan 

anaknya dan selalu ingin menemani anaknya walaupun ada anak yang ingin 

mandiri tetapi orang tuanyalah yang selalu ingin mendampingi anaknya sehingga 

anak dapat dikatakan mandiri apabila anak sudah tidak di tunggu oleh orang 

tuanya disekolah, karena masih ada orang tua yang ingin menunggu anaknya 

disekolah sampai pulang dan juga ada orang tua yang selalu keluar masuk dalam 

kelas untuk memberikan dan menyimpan makanan di tas anaknya, hal tersebut 

dapat mengganggu konsentrasi anak usia dini terutama pada gurunya sehingga 

pembelajaran dikelas tidak kondusif. 

d. Karakteristik Anak Usia Dini 

Penanaman nilai karakter merupakan proses pendidikan karakter yang 

seharusnya dikenalkan dan ditanamankan kepada anak sejak sedini mungkin dan 
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dengan cara melalui proses yang sudah disesuaikan dalam tahap perkembangan 

anak sehingga dapat menunjukkan bahwa dalam pembentukan karakter anak 

dibutuhkan kesabaran dan ketekunan dengan para pendidiknya dan harus di 

dukung dengan adanya keseimbangan antara pendidikan orang tua di rumah 

dengan pendidikan di sekolah (Hilda Ainissyifa, 2014).  

Dengan dibutuhkannya didikan orang tua untuk membentuk karakter pada 

anak usia dini maka orang tua sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak 

karena dari orang tualah anak mulai menerima pendidikan yang dimana anak akan 

mencontohkan apa yang orang tuanya lakukan (Mufatihatut Taubah, 2015).  

Menurut (Husnuzziadatul Khairi, 2018) sebagai orang tua harus dapat 

mengetahui karakteristik-karakteristik anak usia dini, yaitu sebagai berikut:  

1) Unik, yaitu sifat anak itu berbeda satu sama lainnya dan anak memiliki 

bawaan, minat kapabilitas, dan latar belakang kehidupan masing-masing. 

2) Egosentris, yaitu anak lebih cendrung melihat dan memahami sesuatu dari 

sudut pandang dan kepentingannya sendiri sehingga bagi anak sesuatu itu 

penting sepanjang hal tersebut terkait dengan dirinya. 

3) Aktif dan energik, yaitu anak lazimnya senang melakukan aktivitas seperti 

selama terjaga dalam tidur, anak seolah-olah tidak pernah lelah, tidak pernah 

bosan, dan tidak pernah berhenti dari aktivitas dan terlebih lagi kalau anak 

dihadapkan pada suatu kegiatan yang baru dan menantang. 

4) Rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal, yaitu anak 

cendrung memperhatikan, membicarakan dan mempertanyakan berbagai hal 

yang sempat dilihat dan didengarnya terutama terhadap hal-hal baru. 
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5) Eksploratif dan berjiwa petualang, yaitu anak terdorong oleh rasa ingin tahu 

yang tinggi dan senang menjelajah sehingga ingin mencoba dan mempeajari 

hal-hal yang baru. 

6) Spontan, yaitu prilaku yang ditampilkan anak umumnya relatif asli dan tidak 

ditutup-tutupi sehingga merefleksikan apa yang ada dalam perasaan dan 

pikirannya. 

7) Senang dan kaya dalam fantasi, yaitu anak senang dengan hal-hal yang 

imajinatif sehingga anak tidak hanya senang dengan cerita-cerita khayal yang 

disampaikan oleh orang lain akan tetapi ia sendiri juga senang bercerita kepada 

orang lain. 

8) Masih mudah frustasi, yaitu anak masih mudah kecewa bila menghadapi 

sesuatu yang tidak memuaskan maka anak mudah menangis dan marah bila 

keinginannya tidak terpenuhi. 

9) Masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu, yaitu anak belum 

memiliki pertimbangan yang matang dan juga termasuk berkenaan dengan hal-

hal yang dapat membahayakan dirinya. 

10) Daya perhatian yang pendek, yaitu anak lazimnya memiliki daya perhatian 

yang pendek kecuali terhadap hal-hal yang secara intrinsik menarik dan 

menyenangkan. 

11) Bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman, yaitu anak senang 

melakukan berbagai aktivitas yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkah 

laku pada dirinya sendiri. 
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12) Semakin menunjukkan minat terhadap teman, yaitu anak mulai menunjukkan 

untuk bekerja sama dan berhubungan dengan teman-temannya. Hal ini 

beriringan dengan bertambahnya usia dan perkembangan yang dimiliki oleh 

anak. 

Setiap jenjang pendidikan secara pasti akan memiliki karakteristik yang 

dimana hal tersebut bukan hanya saja mengajarkan mana yang benar dan mana 

yang salah akan tetapi dapat menanamkan kebiasaan (habituation) tentang mana 

hal-hal yang baik bagi sehingga anak-anak menjadi paham tentang mana yang 

benar dan mana yang salah serta anak dapat mampu merasakan hal yang baik dan 

anak dapat melakukannya (Menteri Pendidikan Nasional, 2011). 

e. Pentingnya Kemandirian Anak Usia Dini 

Konsep dasar kemandirian dinyatakan bahwa pengertian kemandirian 

dalam kehidupan seharihari adalah berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang 

lain. kemandirian adalah perilaku yang memiliki rasa percaya diri, mampu 

berinisiatif, dapat mengatasi masalah atau hambatan yang dihadapi, dan 

melakukan sesuatu dengan mandiri tanpa bantuan orang lain. Kemandirian anak 

usia dini dapat mencerminkan kemampuan fisik, percaya diri, bertanggung jawab, 

disiplin, pandai bergaul, tidak bergantung pada orang lain, dan mampu 

mengendalikan emosi (Desi Ranita & Amelia Zainur. 2019). Berdasarkan 

pendapat di atas, kemandirian tidak menitik beratkan pada kemampuan fisik saja, 

namun dalam bentuk sosial dan emosionalnya, memiliki rasa percaya diri yang 

tinggi, berinisiatif, bertanggung jawab, disiplin, mudah bergaul, dapat mengatasi 
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masalah yang dihadapi dan melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari tanpa 

bergantung pada orang lain (Desi Ranita & Amelia Zainur. 2019). 

Kemandirian sangat penting diajarkan pada anak usia dini, karena anak 

akan hidup dimasa yang akan datang, anak harus hidup tanpa bergantung pada 

orang lain untuk memenuhi kebutuhannya atau aktivitas sehari-hari dengan 

mengambil keputusan sendiri. Anak dapat dikatakan mandiri apabila anak mampu 

berpikir dan mementukan untuk dirinya sendiri. Anak yang terbiasa mandiri 

biasanya memiliki ciri yaitu aktif, kreatif, inovatif, kompeten, dan tidak 

tergantung pada orang lain. Kemandirian pada anak didapat dari kebiasaan orang 

tua mendidik, membimbing, dan mengajarkan anak di rumah, sehingga setelah 

anak terbiasa mandiri maka anak akan mengenal diri sendiri dan lingkungan 

disekitarnya, menerima dirinya sendiri, mengambil keputusannya sendiri, 

mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang dibuatnya, mewujudkan diri 

secara optimal sesuai dengan potensi, bakat dan minat serta kemampuan yang 

dimilikinya (Desi Ranita & Amelia Zainur. 2019).. 

Kemandirian yang sudah tertanam pada anak usai dini akan berdampak 

pada pengambilan keputusan anak pada masa depan anak nantinya, terutama 

berkaitan dengan masa depan, memilih teman, melanjutkan studi, karir, dan 

aktifitas sehari-hari (Desi Ranita & Amelia Zainur. 2019). Anak yang mandiri 

dapat memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri, tidak takut mengambil 

resiko, mempunyai kepercayaan diri yang besar tanpa ada pengaruh dari orang 

lain, dan dapat mengatur tingkah lakunya sendiri. 

f. Pentingnya Melatih Kemandirian Anak 
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Menurut Tassoni banyak hal yang dapat dilakukan sepanjang hari untuk 

mendorong anak bertindak mandiri. Namun hal ini bukan berarti meninggalkan 

anak untuk melakukannya sendiri. Beberapa hal yang dapat menolong anak 

menjadi mandiri melalui kegiatan bermain diantaranya; (1) Mendorong anak 

membereskan mainannya sendiri, (2) Mendorong anak untuk memilih mainannya 

sendiri, (3) Mengijinkan anak berlatih mengenakan pakaian dengan menyediakan 

baju-baju yang menarik bagi anak untuk dipakaikan, (4) Mendorong anak untuk 

membersihkan meja bila kotor, (5) Memuji anak jika mereka sudah mencoba 

untuk menjadi mandiri (Rika Sa’diyah, 2017). 

Aktivitas makan juga dapat menolong anak menjadi mandiri, menurut 

Hendricks bukan hanya aktivitas makannya saja, namun bisa juga dilatih untuk 

menyediakan makanan, untuk melayani, membuat pilihan, membersihkan meja 

dan sebagainya. Salah satu cara untuk menolong anak memiliki kemandirian yang 

berkaitan dengan aktivitas makan adalah memberi keyakinan bahwa mereka tidak 

perlu menunggu untuk disuapi. Berk juga menyatakan bahwa keterampilan 

merawat diri anak usia dini, berangsur-angsur berkembang menjadi mahir 

berpakaian dan makan. Anak usia 2 tahun sudah dapat meletakkan dan mengambil 

baju. Anak usia 3 tahun sudah dapat buang air kecil dan buang air besar 

sebagaimana diperlukan. Antara usia 4-5 tahun sudah dapat mengenakan dan 

melepaskan baju tanpa pengawasan. Anak juga dapat menggunakan sendok ketika 

makan, bahkan usia 4 tahun sudah dapat menggunakan garpu dan usia 5-6 tahun 

sudah dapat menggunakan pisau untuk me motong makanan yang lembut. 
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Mengancingkan baju dan menaikkan resleting juga sudah mampu dilakukan anak 

usia pra sekolah (Rika Sa’diyah, 2017).  

Pada anak usia 6 tahun keterampilan merawat diri sudah lebih rumit 

seperti memakai sepatu bertali sendiri. Mereka sangat puas bisa mengatur tubuh 

mereka sendiri. Mereka bangga akan kemandirian mereka dan keterampilan baru 

mereka ini juga akan membuat hidup lebih mudah ketika dewasa kelak. Namun 

orang tua perlu kesabaran akan kemampuan anak-anak mereka. Ketika anak lelah 

dan tergesa-gesa, mereka akan makan dengan tangan mereka sendiri, memakai 

baju terbalik, memakai sepatu kiri di kaki kanan dan sebagainya. 

Untuk melatih kemandirian anak, selain menyediakan kesempatan yang 

sesuai dengan umur anak (menyelesaikan tugas sendiri, membuat keputusan) juga 

perlu menyediakan bantuan hanya jika mereka minta. Kadang anak minta bantuan 

ketika mereka sebenarnya hanya minta ditemani atau diperhatikan. Anak perlu 

didorong untuk melakukan sesuatu sendiri yang mereka dapat lakukan. Ada 

perbedaan antara melakukan untuk (doing to) dengan melakukan bagi (doing for) 

anak. Perlu menahan diri untuk menunggu anak menaikkan resleting, mengerti 

kapan anak perlu dibantu tanpa diambil alih, tidak berbicara terlalu banyak saat 

anak sedang berusaha belajar. Membangun kompetensi pada diri anak dengan 

membiarkan anak melakukannya sendiri, akan meningkatkan harga diri yang 

selanjutnya dapat melatih pengendalian diri anak (Rika Sa’diyah, 2017). 

Dapat disimpulkan bahwa sejak dini anak sudah memiliki kapasitas untuk 

mengembangkan kemandirian. Oleh karena itu, orang tua harus memberi 

kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemandiriannya dengan mencoba 
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keterampilan baru. Misalnya memberi kesempatan menggunakan peralatan 

makan, memilih baju kesukaan, membuka kemasan atau bungkusan dan banyak 

hal-hal kecil lainnya. Perasaan berhasil dalam melakukan sesuatu pada akhirnya 

akan memunculkan rasa senang dan percaya diri, sehingga anak tidak takut 

mencoba keterampilan baru lainnya. 

g. Aspek Aspek Kemandirian Anak 

Menurut Havinghurst dalam Mu’tadin, kemandirian dalam konteks 

individu memiliki aspek yang lebih luas dari sekedar aspek fisik, yaitu: aspek 

emosi ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi, asek ekonomi 

ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak tergantung 

kebutuhan ekonomi pada orang tua, aspek intelektual ditunjukkan dengan 

kemampuan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dan aspek sosial 

ditunjukkan dengan kemampuan berinteraksi dengan orang lain (Rika Sa’diyah, 

2017). 

Aspek-aspek kemandirian anak adalah sebagai berikut: (1) Kebebasan, 

merupakan hak asasi bagi setiap manusia, begitu juga seorang anak. Anak 

cenderung akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan kemampuan dirinya 

dan mencapai tujuan hidupnya, bila tanpa kebebasan. Perwujudan kemandirian 

seseorang dapat dilihat dalam kebebasannya membuat keputusan. (2) Inisiatif, 

merupakan suatu ide yang diwujudkan ke dalam bentuk tingkah laku. Perwujudan 

kemandirian seseorang dapat dilihat dalam kemampuannya untuk mengemukakan 

ide, berpendapat, memenuhi kebutuhan sendiri dan berani mempertahankan 

sikap.(3) Percaya Diri, merupakan sikap individu yang menunjukkan keyakinan 
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bahwa dirinya dapat mengembangkan rasa dihargai. Perwujudan kemandirian 

anak dapat dilihat dalam kemampuan untuk berani memilih, percaya akan 

kemampuannya dalam mengorganisasikan diri dan menghasilkan sesuatu yang 

baik. (4) Tanggung Jawab, merupakan aspek yang tidak hanya ditujukan pada diri 

anak itu sendiri tetapi juga kepada orang lain.  

Perwujudan kemandirian dapat dilihat dalam tanggung jawab seseorang 

untuk berani menanggung resiko atas konsekuensi dari keputusan yang telah 

diambil, menunjukkan loyalitas dan memiliki kemampuan untuk membedakan 

atau memisahkan antara kehidupan dirinya dengan orang lain di dalam 

lingkungannya. (5) Ketegasan Diri, merupakan aspek yang menunjukkan adanya 

suatu kemampuan untuk mengandalkan dirinya sendiri. Perwujudan kemandirian 

seseorang dapat dilihat dalam keberanian seseorang untuk mengambil resiko dan 

mem pertahankan pendapat meskipun pendapatnya berbeda dengan orang lain. (6) 

Pengambilan Keputusan, dalam kehidupannya anak selalu dihadapkan pada 

berbagai pilihan yang memaksanya mengambil keputusan untuk memilih. 

Perwujudan kemandirian seorang anak dapat dilihat di dalam kemampuan untuk 

menemukan akar permasalahan, mengevaluasi segala kemungkinan di dalam 

mengatasi masalah dan berbagai tantangan serta kesulitan lainnya, tanpa harus 

mendapat bantuan atau bimbingan dari orang yang lebih dewasa. (7) Kontrol Diri, 

merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sosialnya, baik dengan mengubah tingkah laku atau menunda tingkah laku. 

Dengan kata lain sebagai kemampuan untuk mengontrol diri dan perasaannya, 

sehingga seseorang tidak merasa takut, tidak cemas, tidak ragu atau tidak marah 
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yang berlebihan saat dirinya berinteraksi dengan orang lain atau lingkungannya 

(Rika Sa’diyah, 2017). 

Masih banyak aspek atau bentuk kemandirian anak usia dini, namun dari 

penjelasan dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga aspek atau bentuk 

kemandirian anak usia dini yaitu: kemandirian fisik, kemandirian emosional dan 

kemandirian sosial. Kemandirian secara fisik dalam konteks keterampilan hidup 

yaitu apabila anak sudah dapat melakukan hal-hal sederhana dalam rangka 

merawat dirinya tanpa perlu bantuan orang lain. Seperti makan, minum, 

berpakaian dan buang air dapat dilakukannya sendiri. Kemandirian emosional 

ketika anak mampu mengatasi perasaannya sendiri khususnya perasaan negatif 

seperti takut dan sedih dan anak juga dapat merasa aman dan nyaman dengan 

dirinya sendiri tanpa harus didampingi orang lain di sekitarnya. Kemandirian 

sosial ditandai dengan kemampuan anak, bersosialisasi dengan lingkungan di 

sekitarnya, misalnya dapat dengan sabar menunggu giliran, dapat bergantian 

ketika bermain. Anak mampu berinteraksi dengan anak lain ataupun dengan orang 

dewasa. 

2. Analisis  

a. Pengetian Analisis 

Pendapat-pendapat ahli mengenai teknik analisis data seperti di bawah ini 

(Emzir, 2011). 

1) Qomari 

Salah satu tahapan paling penting dalam proses penelitian ialah 

tahap analisis data. Tahap analisis data merupakan tahap yang tidak bisa 
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dilupakan dalam proses penelitian. Tahap ini mengharuskan data yang 

dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, 

kemudian diolah dan disajikan untuk membantu menjawab permasalahan 

penelitian yang diteliti 

2) Stainback 

Analisis data adalah hal yang kritis dalam proses penelitian 

kualitatif. Hal ini berarti mengkaji dan memahami hubungan-hubungan dan 

konsep dalam daya, sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. 

3) Spradley 

Analisis data pada penelitian merupakan cara berpikir. Hal itu 

berkaitan erat dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk 

menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan 

keseluruhan. Analisis ialah untuk mencari pola. 

4) Bogdan 

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, 

memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat simpulan yang 

bisa diceritakan pada orang lain. 

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas, dapat diambil simpulan 

bahwa analisis data ialah proses dalam suatu penelitian yang dilakukan setelah 

pengumpulan data, dengan cara menganalisis, mengolah, mengorganisasi, dan 
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menyusunnya, kemudian diambil simpulan dari hasil keseluruhan penelitian 

tersebut.  

Teknik analisis data ini tidak hanya pada penelitian kualitatif saja, akan 

tetapi juga pada penelitian kuantitatif, sehingga pada analisis datanya akan 

ditemui berbagai perbedaan yang harus kita ketahui. 

Teknik analisis data tentu memiliki tujuan yang akan dicapai dalam 

penggunaannya pada suatu penelitian. Analisis data merupakan tahapan yang 

penting dalam penelitian. Teknik analisis data ini sangat erat kaitannya atau 

tergantung dengan desain penelitian dan masalah yang telah ditentukan 

sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa teknik analisis data hanya dapat dilakukan 

ketika poin-poin penelitian sudah terpenuhi, misalnya pengumpulan data yang 

tepat yang disesuaikan dengan permasalahan pada penelitian tertentu. 

Tujuan teknik analisis data ialah untuk menentukan atau mendapatkan 

simpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti. Selain itu, teknik analisis data bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian, sehingga dapat 

dipahami oleh orang lain. 

b. Langkah-langkah dalam Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penerapannya harus memperhatikan langkah-

langkah. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam teknik analisis data 

ialah, pengolahan data, penganalisisan data, dan penafsiran data. Penjelasannya 

ialah sebagai berikut (Emzir, 2011). 

1) Pengolahan Data 

http://barki.uma.ac.id/
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Langkah pertama dalam teknik analisis data ialah pengolahan data. 

Tahap pengolahan data ialah ketika data-data sudah terkumpul. Pegolahan 

data bertujuan untuk menyeleksi atau memfokuskan data dengan 

permasalahan penelitian, sehingga data-data tersebut tidak menyebar. Tahap 

pengolahan data ada 3, yaitu penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi. 

a) Penyuntingan (Editing) 

Tahap pertama dari pengolahan data ialah penyuntingan. Tahap 

penyuntingan atau editing ini ialah tahap paling awal yaitu memeriksa atau 

mengecek data-data yang sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian. 

b) Pengkodean (Coding) 

Tahap kedua pengolahan data ialah coding atau pengkodean, yaitu 

tahap kedua setelah memeriksa atau mengecek data. Pada tahap ini data-data 

ditandai dengan simbol atau tanda tertentu untuk digunakan sebagai bahan 

analisis. 

c) Tabulasi (Tabulating) 

Tahap ketiga pengolahan data ialah tabulasi atau tabulating. Tahap 

tabulasi ini merupakan tahap yang mengharuskan peneliti untuk menyusun atau 

menyajikan data-data tersebut disesuaikan dengan permasalahan penelitian. 

2) Penganalisisan Data 

Langkah kedua pada analisis data ialah penganalisisan data. Tahap 

penganalisisan data ialah tahap kedua setelah data-data penelitian sudah 

diolah, disajikan, dan disusun secara sistematis. Tujuan penganalisisan data 
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dilakukan untuk menyederhanakan, mengklasifikasikan, untuk memudahkan 

data tersebut ditafsirkan. 

Pada penelitian kuantitatif, data-data disusun dengan bentuk angka-

angka statistik, sedangkan penelitian kualitatif, data-data tersebut 

dinyatakan dengan simbol-simbol atau kata-kata. 

3) Penafsiran Hasil Analisis 

Langkah terakhir pada analisis data ialah penafsiran. Penafsiran hasil 

penelitian ini dilakukan untuk menafsirkan data-data yang telah disusun, 

diolah, dan disajikan menjadi simpulan yang bisa dipahami oleh pembaca. 

Penarikan simpulan pada penelitian ini ialah dengan cara menyesuaikan 

antara hipotesis dengan hasil penelitian yang telah ditemukan, apakah sesuai 

atau tidak, dan sebagainya. 

Hal yang terpenting untuk dipahami oleh peneliti ialah penarikan simpulan 

pada hasil penelitian bersifat objektif dan berdasarkan data-data yang valid. Selain 

itu, bahasa dan pembahasan yang digunakan tidak bertele-tele, sehingga pembaca 

tidak susah untuk memahaminya. 
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B. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah melihat adanya analisis 

kemandirian anak. Dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang bagaimana 

analisis kemandirian anak usia dini yang berkaitan dengan anak usia dini dan 

orang tua. Berdasarkan pada analisis di atas, maka kerangka konseptual pada 

penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

 

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yang dimana dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Kualitatif deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan 

menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai 

macam fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian 

sehingga tergambarkan ciri, karakter, sifat dan model dari fenomena tersebut. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data berisi informasi 

mengenai analisis kemandirian anak di TK Nurul Ilmi Paccinongan, Kec. Somba 

Opu, Kab. Gowa. 

B. Pendekatan Penelitian  

Peneliti menggunakan pendekatan dengan pendekatan pendidikan 

sehingga dapat digunakan karena sasaran utama dalam penelitian ini adalah orang 

tua, dengan menelaah bagaimana upaya orang tua mengenai perkembangan anak 

untuk membentuk kemandirian anak usia dini.  

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

untuk memperoleh data yang diinginkan, penelitian ini dilakukan tepatnya di TK 

Nurul Ilmi Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.  
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D. Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian pengamatan yang bertumpu pada sumber 

data berdasarkan situasi yang terjadi atau sosial situation. Sumber data penelitian 

yang penerapannya dilakukan pada jenis penelitian kualitatif yang lebih 

menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang 

berlangsung dari pada membandingkan efek perlakuan tertentu, atau menjelaskan 

tentang sikap atau perilaku orang. Jadi yang dimaksud sumber data dalam 

penelitian ini adalah orang tua dari peserta didik atau orang yang berkompoten 

yang memberikan data yang valid terhadap objek penelitian yang dianggap 

sebagai informan kunci (human instrument) dalam penelitian ini yang dapat 

dijadikan sebagai sumber data. Jumlah sumber data dalam penelitian ini sebanyak 

5 orang tua peserta didik yg akan diwawancarai (Humanika, 2021). 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer 

dan juga data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumber utama melalui observasi dan wawancara di lapangan. Sedangkan data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan literatur-literatur serta sumber-

sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan kata lain data 

sekunder dapat diperoleh dari sumber data berupa dokumentasi serta peristiwa 

yang bersifat lisan ataupun tulisan dan juga data sekunder ini digunakan sebagai 

data pelengkap atau data pendukung dari data primer.  

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan dua 

sumber data yaitu : 
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1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang terdapat didalamnya berupa penelitian 

lapangan dan data primer juga salah satu data utama yang diambil langsung dari 

informan yang dalam hal ini adalah 5 orang tua dari peserta didik.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang bersifat pendukung yang bersumber dari 

sebuah dokumen-dokumen serta hasil pengamatan yang ditemukan peneliti secara 

tidak langsung. Seperti foto orang tua saat menunggu anaknya di sekolah dan 

buku-buku kehadiran orang tua peserta didik di sekolah.   

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Obervasi 

Observasi merupakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan 

data terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, oleh karena itu observasi dapat 

dilakukan dengan partisipasi ataupun nonpartisipasi (Dr. Sudaryono, 2017). 

Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas tersebut dapat 

mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif dan juga 

dilakukan secara langsung dengan mengamati orang tua dari peserta didik yang 

menunggu anaknya di sekolah.  

Observasi ini berguna untuk mendapatkan informasi secara akurat melalui 

pengamatan secara langsung dalam observasi dimana peneliti mempersiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diamati, adapun langkah-langkah yang peneliti 

akan lakukan yaitu: 
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a. Mengamati faktor yang menyebabkan kurangnya kemandirian anak usia dini di 

sekolah TK Nurul Ilmi Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa 

b. Memperhatikan dan mengamati langkah-langkah orang tua dalam 

mengembangkan kemandirian anak usia dini di sekolah TK Nurul Ilmi 

Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa 

c. Mengamati kendala orang tua dalam mengembangkan kemandirian anak usia 

dini di sekolah TK Nurul Ilmi Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

berdiskusi, berdialog dan tanya jawab sehingga mengadakan pertemuan secara 

langsung seperti bertatap muka dengan orang yang akan dapat memberikan 

informasi yang relevan terhadap kasus yang diteliti.  

Jenis wawancara dalam penelitian ini digunakan wawancara terstruktur 

yaitu pewancara telah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan 

kepada  3 orang guru dan 5 orang tua dari peserta didik. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu teknik dengan menggunakan catatan 

peristiwa yang sudah berlaku sehingga dokumen yang digunakan dapat berbentuk 

seperti tulisan, (catatan-catatan harian, biografi dan kebijakan) dan gambar (foto 

dan video dan lain-lainnya) sesuai dengan yang berkaitan dengan aspek-aspek 

yang diteliti (Sugiyono, 2015). 

Dalam dokumentasi peneliti akan mengambil teknik penulisan dan gambar 

sehingga peneliti akan fokus mencatat apa yang diberikan informasi oleh orang 
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tua peserta didik dan juga akan mengambil gambar ketika saat orang tua dari 

peserta didik menunggu anaknya disekolah. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian terkait Analisis Kemandirian Anak di sekolah TK 

Nurul Ilmi Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa adalah sebagai berikut :  

1. Lembar Observasi 

Peneliti membuat catatan lapangan terhadap pengamatan atau lembar 

observasi sehubungan dengan apa yang telah ditetapkan dan lembar observasi ini 

berguna untuk mendapatkan informasi secara akurat melalui pengamatan secara 

langsung dalam proses kegiatan anak usia dini. Menurut Yamin dan Sanan (2010) 

bahwa berdasarkan aspek dan ciri-ciri kemandirian anak usia dini maka dapat 

dijabarkan indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. 1 Lembar Observasi Kemandirian Anak Usia Dini 

No Indikator Aspek Yang Diamati Tingkat  Pencapaian 

1. Kemampuan 

Fisik 

a. Anak mampu 

melepas dan 

memakai sepatu 

sendiri 

b. Anak mampu 

makan bekal 

sendiri 

BB MB BSH BSB 

2. Percaya diri a. Anak Berani 

mengemukakan 

pendapatnya di 

hadapan orang tua 

dan gurunya. 

BB MB BSH BSB 
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b. Anak Mampu 

mengerjakan 

tugasnya sendiri.  

3. Bertanggung 

jawab 

a. Anak mampu 

merapikan 

mainanya sendiri 

setelah sudah 

dimainkan. 

b. Anak mampu 

merapikan bukunya 

setelah digunakan. 

BB MB BSH BSB 

4.  Disiplin  a. Anak datang ke 

sekolah dengan 

tepat waktu. 

b. Anak mampu 

meletakkan sepatu 

ke dalam rak sesuai 

tempatnya. 

BB MB BSH BSB 

5. Pandai bergaul a. Anak tidak 

mengganggu 

temannya saat 

bermain. 

b. Anak senang 

membantu 

temannya. 

BB MB BSH BSB 

6. Saling berbagi a. Anak senang 

berbagi makanan 

kepada temannya. 

b. Anak mampu 

meminjamkan alat 

BB MB BSH BSB 
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tulis kepada 

temannya. 

7. Mengendalikan 

emosi 

a. Anak tidak 

menangis ketika di 

tinggal oleh orang 

tuanya. 

b. Anak mampu 

menguji 

kesabarannya 

dengan mengantri 

untuk mencuci 

tangan. 

BB MB BSH BSB 

 Tidak terburu-

buru dalam 

memecahkan 

masalah anak  

a. Anak mampu 

mengekspresikan 

dirinya. 

b. Anak mampu 

mengamati 

kegiatan yang 

dilakukannya. 

BB MB BSH BSB 

Keterangan :  

BB = Belum Berkembang 

MB = Mulai Berkembang 

BSH = Berkembang Sesuai Harapan 

BSB = Berkembang Sangat Baik 

2. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

cara berdiskusi, berdialog dan melakukan tanya jawab sehingga mengadakan 

pertemuan secara langsung seperti bertatap muka dengan orang yang akan dapat 
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memberikan informasi yang relevan terhadap kasus yang diteliti. Adapun teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang secara 

terperinci dan juga secara mendalam dengan pedoman (guide) sehingga dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan melalui pertemuan secara langsung seperti 

melakukan tatap muka antara peneliti dengan orang tua dari peserta didik dengan 

memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada orang tua dari peserta didik. 

Hal ini dimaksud untuk mendapatkan sumber data yang valid guna memperoleh 

informasi yang diinginkan mengenai kemandirian dari peserta didik. Adapun 

langkah-langkah wawancara yang peneliti akan lakukan yaitu sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara orang tua dari peserta didik dalam mengembangkan 

kemandirian anak usia dini di sekolah TK Nurul Ilmi Paccinongan, Kec. 

Somba Opu, Kab. Gowa 

b. Apa kendala orang tua dalam mengembangkan kemandirian anak usia dini di 

sekolah TK Nurul Ilmi Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa. 

3. Format Dokumentasi 

Format dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumen tentang 

kegiatan kemandirian anak, pada format dokumentasi ini maka peneliti akan 

mengambil gambar sehingga peneliti akan fokus melihat kegiatan yang dilakukan 

oleh peserta didik sehingga dari kegiatan tersebut maka peneliti akan melihat 

sesuai dengan aspek yang diamati dan peneliti juga akan mengambil gambar 

ketika saat orang tua sedang menunggu anaknya disekolah dengan menggunakan 

alat bantu kamera atau handphone. 
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G. Teknik Analisis Data 

Dalam proses analisis data yang dimulai dengan menelaah seluruh data 

yang dapat diperoleh hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data dalam bentuk kategori sehingga dalam kategori tersebut 

dapat memilih mana yang penting untuk dapat di pelajari untuk bisa membuat 

kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami.  

Dalam teknik analisis data peneliti peneliti menggunakan penelitian yaitu 

analisis interaktif model Miles dan Hubberman yang membagi kegiatan analisis 

menjadi 4 bagian sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Data  

Dalam tahap proses sebelum, dan sesudah penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti maka peneliti melakukan dengan menggunakan studi pre-eliminary yang 

dimana merupakan suatu proses pengambilan data dan berfungsi untuk dapat 

membuktikkan bahwa fenomena atau kasus yang akan diangkat dan akan diteliti 

benar-benar ada, nyata dan layak untuk di teliti lebih lanjut. Ketika peneliti 

melakukan observasi, wawancara dan peneliti dapat berinteraksi langsung dengan 

orang tua dari peserta didik dan itu semua salah satu proses pengumpulan data 

yang akan ditindak lanjuti dan akan data yang akan diolah lebih lanjut. 

2. Reduksi Data 

Dalam data yang akan diperoleh dari hasil penelitian dilapangan maka 

jumlahnya yang akan diteliti yaitu berjumlah 5 responden sehingga data yang 

diperoleh perlu dicatat secara rinci dan teliti. Dalam hal ini mereduksi data berarti 

lebih memfokuskan dan merangkum hal-hal yang penting sehingga data yang 
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telah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas untuk diteliti 

dan juga dapat mempermudah peneliti dalam mengambil data tersebut.  

 

3. Penyajian Data 

Setalah data yang telah direduksi maka langkah selanjutnya ialah 

mendisplaykan data namun melalui penyajian data maka data diolah dan 

terorganisasikan dengan jelas, tersusun pada pola hubungan sehingga penyajian 

data tersebut dapat mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti menggunakan data 

yang diperoleh dan disajikan melalui catatan wawancara, catatan lapangan, dan 

catatan dokumentasi. 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Tahap akhir dari reduksi data dan penyajian data adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi yang dimana kesimpulan awal yang dikemukakan 

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

kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Peneliti akan 

melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data yang diperoleh agar 

bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya akan tetapi apabila kesimpulan yang 

ditemukan pada tahap awal dapat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali melakukan penelitian dilapangan untuk 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. 
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H. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(Lexy J. Meleong, 2005). Data tersebut bias dipengaruhi oleh kredibilitas 

informanya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami. Maka peneliti perlu 

melakukan triangulasi yaitu pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara 

dan waktu.  

Triangulasi dibedakan menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut: 

1. Triangulasi Teknik 

Triangulasi Teknik adalah teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dan dalam hal ini periset dapat 

menyilangkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian 

digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.  

2. Triangulasi Sumber  

Triangulasi Sumber adalah sumber data yang dapat menguji data dari 

berbagai sumber informan yang akan diambil datanya dan sumber data dapat 

mempertajam daya sehingga dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara 

mengecek data yang diperoleh selama perisetan melalui beberapa sumber atau 

informan. 
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3. Triangulasi Teori 

Triangulasi teori adalah sumber data yang dilakukan dengan 

membandingkan hasil akhir penelitian yang berupa rumusan informasi dengan 

prepektif teori yang relevan untuk menghindari bias dan subjektivitas peneliti atas 

temuan yang dihasilkan.  

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber 

yang mencocokan satu teknik dari sumber yang berbeda-beda. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Deskripsi Analisis Kemandirian Anak pada TK Nurul Ilmi 

Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, ditemukan adanya 

permasalahan yang terjadi yaitu peserta didik yang tingkat perkembangan 

kemandiriannya belum berkembang masih banyak anak yang belum mampu 

melepas dan memakai sepatu sendiri, belum mampu makan bekal sendiri, belum 

mampu berani mengemukakan pendapatnya di hadapan orang tua dan guru, belum 

mampu merapikan mainanya sendiri setelah sudah dimainkan. Permasalahan ini 

terjadi dikarenakan orang tua yang menunggu anaknya disekolah dan terkadang 

juga orang tua menggantikan peran guru di sekolah serta orang tua juga menuruti 

kemaun anaknya jika di sekolah dan juga guru yang tidak memiliki sikap tegas 

terhadap orang tua dari peserta didik.  

Berdasarkan data yang diperoleh oleh lembar observasi maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

Tabel 4. 1  

Lembar Observasi Kemandirian Anak Di TK Nurul Ilmi Paccinongan 

Kecamatan Somba Opu Kaupaten Gowa 

No. Aspek yang diamati 
Observasi 

Ya Tidak Keterangan 

1. 

a. Anak mampu melepas dan 

memakai sepatu sendiri. 
   

Belum berkembang 

(BB) 

b. Anak mampu makan bekal    Belum berkembang 
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No. Aspek yang diamati 
Observasi 

Ya Tidak Keterangan 

sendiri  (BB) 

2. 

a. Anak berani mengemukakan 

pendapatnya di hadapan orang tua 

dan guru 

   
Belum berkembang 

(BB) 

b Anak Mampu mengerjakan 

tugasnya sendiri. 
   

Belum berkembang 

(BB) 

3. 

a. Anak mampu merapikan 

mainanya sendiri setelah sudah 

dimainkan. 

   
Belum berkembang 

(BB) 

b. Anak mampu merapikan 

bukunya setelah digunakan. 
   

Belum berkembang 

(BB) 

 

 

4. 

a. Anak dating ke sekolah dengan 

tepat waktu. 
   

Belum berkembang 

(BB) 

b Anak mampu meletakkan sepatu 

ke dalam rak sepatu  
   

Belum berkembang 

(BB) 

 

 

5. 

a. Anak tidak menggangu 

temannya saat bermain 

 

 
  

Belum berkembang 

(BB) 

b Anak senang membantu 

temannya 

 

 
  

Belum berkembang 

(BB) 

 

 

6. 

a. Anak senang berbagai makanan 

kepada temannya 

 

 
  

Belum berkembang 

(BB) 

b Anak mampu meminjamkan alat 

tulis kepada temannya 
   

Belum berkembang 

(BB) 

 

 

7. 

a. Anak tidak menangis ketika di 

tinggal oleh orang tuanya 

 

 
  

Belum berkembang 

(BB) 

b Anak mampu menguji 

kesabarannya 

 

 
  

Belum berkembang 

(BB) 

8. a. Anak mampu mengekspresikan    Belum Berkembang 
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No. Aspek yang diamati 
Observasi 

Ya Tidak Keterangan 

dirinya (BB) 

 b. Anak mampu mengamati 

kegiatan yang dilakukannya 
   

Belum Berkembang 

(BB) 

 

Tabel 4. 2  

Hasil Observasi Nama Peserta Didik Mengenai Kemandirian Anak Di TK 

Nurul Ilmi Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

No. Nama Peserta Didik Penilaian 

1 

(BB) 

2 

(MB) 

3 

(BSH) 

4 

(BSB) 

1.  Inaya BB    

2. Fahri BB    

3. Gibran BB    

4. Adiba BB    

5. Muhamad Raditya BB    

Keterangan : 

1 = Belum Berkembang  

2 = Mulai Berkembng  

3 = Berkembang Sesuai Harapan  

4.= Berkembang Sangat Baik 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti maka kemandirian 

anak di TK Nurul Ilmi Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

yaitu masih belum berkembang dan 5 orang peserta didik masih butuh bimbingan.  
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2. Deskripsi Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Kemandirian 

Anak 

Dari adanya kemandirian anak perlu juga adanya faktor pendukung dan 

penghambat dalam mengembangkan kemandirian anak yang perlu diketahui 

memiliki sikap mandiri bukan merupakan sikap yang tiba-tiba ada pada diri anak 

atau suatu kemampuan yang langsung dapat dilakukan oleh anak sejak lahir. 

Kemandirian dapat diperoleh anak melalui latihan, bimbingan dan ajaran oleh 

orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya yang berinteraksi dengan anak. Salah 

satu perkembangan yang harus dikembangkan yaitu sikap kemandirian anak 

karena kemandirian harus diperkenalkan sedini mungkin kepada anak sehingga 

hal ini disebabkan dengan kemandirian maka akan terhindar dari sikap 

ketergantungan kepada orang lain.  

Kemandirian memiliki dua faktor yaitu faktor pendukung kemandirian 

peserta didik dan faktor penghambat kemandirian peserta didik yang berfokus 

pada sikap dan tindakan orang tua dari peserta didik sehingga dapat dilihat pada 

tabel kegiatan observasi berikut di TK Nurul Ilmi Paccinongan Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa. 

Kegiatan observasi sikap orang tua terhadap kemandirian anak usia dini di 

TK Nurul Ilmi Paccinongan sebagai berikut: 
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Tabel 4. 3  

Lembar Observasi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam 

Mengembangkan Kemandirian Anak Di TK Nurul Ilmi Paccinongan 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

No. Aspek Yang Diamati 
Observasi 

Ya Tidak Keterangan 

1.  Orang tua yang selalu 

memanjakan dan memuji 

anaknya secara berlebihan. 

  Beberapa orang tua masih 

sering menunggu anaknya 

sampai pulang.  

2. Orang tua membantu 

melepas dan memakaikan 

sepatu anaknya. 

  Selalu membantu anaknya saat 

disekolah 

3. Orang tua membantu 

meletakkan sepatu ke dalam 

rak sesuai tempatnya. 

  Memanjakan anaknya sampai 

orang tua ingin selalu 

membantu anaknya walaupun 

anak bisa melakukan sendiri 

4. Orang tua menemani 

anaknya makan 

  Menemani anaknya makan di 

dalam kelas pada saat jam 

istirahat 

Berdasarkan hasil observasi di TK Nurul Ilmi Paccinongan, bahwa orang 

tua peserta didik sangat memiliki peran penting yang dapat menjadi salah satu 

faktor pendukung dan faktor penghambat kemandirian anak di sekolah, terlihat 

pada tabel di atas bahwa anak di sekolah tersebut memang belum berkembang 

dalam kemandiriannya. 

Selain kegiatan observasi, peneliti juga melakukan wawancara pada orang 

tua dan guru di TK Nurul Ilmi Paccinongan dalam memperoleh informasi yang 

lebih mendalam mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat kemandirian 
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anak usia dini. Adapun hasil wawancara peneliti terhadap 5 orang tua dari peserta 

didik di TK Nurul Ilmi Paccinongan mengenai kemandirian anak dengan berfokus 

pada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam membentuk kemandirian 

anak. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti maka analisis 

kemandirian anak yaitu masih belum berkembang. Berikut hasil wawancara 

mengenai kemandirian anak dari orang tua pertama dari peserta didik yaitu Ibu 

Darmiati di TK Nurul Ilmi Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

sebagai berikut:  

“Saya memang selalu menunggu anak saya di sekolah karena saya takut 
kalau terjadi sesuatu kepada anak saya apa lagi ketika pada saat keluar 
main, justru itu yang saya takutkan karena pasti guru tidak semua anak-
anak perhatikan satu persatu pada saat bermain makanya saya lebih baik 
menunggu dan sekaligus bisa menjaga anak saya”. 

 

Pendapat dari hasil wawancara orang tua kedua dari peserta didik yaitu Ibu 

Rahayu sebagai berikut: 

“Tidak ada kendaraan untuk antar pulang balik anak saya dan saya jalan 
kaki ji walaupun dekat ji rumahku tapi dari pada saya capek pulang balik 
mending sekalian saya menunggu saja sekaligus bisaka juga jagai anak 
saya karena anak saya manja sekali dan tidak mau memang ditinggalkan 
makanya itu anak saya sering keluar masuk kelas untuk na lihat jika ada 
atau tidak menunggu”. 

 

Pendapat dari hasil wawancara orang tua ketiga dari peserta didik yaitu 

Ibu Hasmita sebagai berikut: 

“Anak saya itu aktif makanya takutka untuk tinggali karena jangan sampai 
saya tidak menuggu anak saya nanti anak saya memukul temannya atau 
anak saya yang dipukul, itumi takut ka kalau hal itu terjadi sama itumi 
seringka juga cek di dalam kelasnya apakah memang aman ji anak saya di 
dalam kelas karena masih  ada rasa takut ku dan itumi juga tidak terlalu 
saya biarkanpi bergaul dengan temannya dan kalau mau lakukan sesuatu 
takutka kalau masih na lakukan sendiri jadi pasti selaluka bantu anak 
saya”. 
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Pendapat dari hasil wawancara orang tua keempat dari peserta didik yaitu 

Ibu Meli sebagai berikut :  

“Kalau pagi itu dirumah sisa saya sendiri karena suamiku pergi kerja, anak 
saya yang pertama pergi kuliah dari pada sendiri ka dirumah sekalian mi 
saya antar anak saya ke sekolah sekaligusmi saya tunggu saja dan ini juga 
anak saya suka ji kalau di tunggu karena enak ji bede na rasa kalau adaka 
dia lihat menunggu”. 

 

Pendapat dari hasil wawancara orang kelima dari peserta didik yaitu Ibu 

nurhaena sebagai berikut:  

“Saya belum bisa membiarkan anak saya bermain atau bergaul dengan 
temannya begitu saja makanya saya suka menunggu anak saya sampai 
pulang karena saya bisa pantau apa saja anak saya lakukan dan bisa ka 
juga bantu kalau anak saya membutuhkan sesuatu”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari orang tua peserta didik yang ada di atas 

terdapat lima orang tua dari peserta didik yang belum bisa dapat menerapkan dan 

mengembangkan tingkat kemandirian peserta didik sehingga tingkat kemandirian 

peserta didik disekolah belum maksimal. Selain dari orang tua, maka perlu juga 

adanya hasil wawancara dari guru di setiap kelas peserta didik.  

Selain dari orang tua adapun hasil wawancara dari guru di sekolah untuk 

mengetahui kemandirian anak usia dini di TK Nurul Ilmi Paccinongan. Berikut 

hasil wawancara guru pertama yaitu Ibu Wildana di kelas B1 sebagai berikut:  

“Sebagai guru saya mempunyai peran sebagai fasilitator untuk mendorong 
peserta didik agar memiliki kemandirian dan saya juga sebagai guru 
berusaha bagaimana caranya mengelola kelas agar peserta didik tidak 
malas, bosan dan jenuh ketika pembelajaran berlangsung”. 

 

Berikut hasil wawancara guru kedua yaitu Ibu Kasmi di kelas B2 sebagai 

berikut:  

“Ada sebagian peserta didik yang memang belum memiliki kemandirian 
yang maksimal karena saya sebagai guru terkadang bingung masih ada 
anak peserta didik saya yang betul-betul belum bisa berbuat sesuatu tanpa 
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harus ada bantuan dari guru, nahh inilah yang membuat saya risih karena 
saya melihat bahwa orang tua yang selalu ingin melihat anaknya di dalam 
kelas dan selalu ingin membantunya”. 

 

Berikut hasil wawancara ketiga yaitu Ibu Rahma di kelas B3 sebagai 

berikut: 

“Saya sebagai guru di kelas B3 memang bisa dikatakan bahwa di kelas 
saya masih banyak yang belum memiliki kemandirian yang begitu 
maksimal sehingga saya memiliki teman atau sebagai guru pendamping 
jadi saya dua orang guru di kelas, inilah saya yang tidak bisa menghendel 
peserta didik yang ada di kelas saya dan juga saya sebagai guru tidak tegas 
terhadap orang tua peserta didik maka inilah yang terjadi karena orang tua 
sering keluar masuk di dalam kelas hanya untuk ingin memastikan 
anaknya, justru hal inilah yang dapat menghambat tingkat kemandirian 
peserta didik”. 

 

Hasil wawancara yang ada di atas adalah hasil wawancara orang tua dan 

guru di sekolah mengenai kemandirian anak usia dini di TK Nurul Ilmi 

Paccinongan dan adapun hasil wawancara orang tua dan guru disekolah mengenai 

faktor pendukung dan penghamat kemandirian anak di sekolah. 

Sikap mandiri bukan merupakan sikap yang tiba-tiba ada pada diri anak 

atau suatu kemampuan yang langsung dapat dilakukan oleh anak sejak lahir. 

Kemandirian dapat diperoleh anak melalui latihan, bimbingan dan ajaran oleh 

orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya yang berinteraksi dengan anak. Salah 

satu perkembangan yang harus dikembangkan yaitu sikap kemandirian anak 

karena kemandirian harus diperkenalkan sedini mungkin kepada anak sehingga 

hal ini disebabkan dengan kemandirian maka akan terhindar dari sikap 

ketergantungan kepada orang lain.  

Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara berdasarkan 

tiap-tiap tabel berikut:  
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Tabel 4. 4  

Hasil Wawancara Orang Tua Peserta Didik Terhadap Faktor Pendukung 

dan Penghamat Kemandirian Anak di TK Nurul Ilmi Paccinongan 

Indikator 
Hasil temuan melalui wawancara pada 5 orang tua dari 

peserta didik 

Faktor 

Pendukung  

Jangan terlalu sering dimanjakan, jangan diikuti semua 

keinginanya dan dari kecil harus dibiasakan seperti membereskan 

barangnya di tempatnya kembali serta membebaskan anak kalau 

ingin bermain dengan temannya tetapi juga anak harus dipantau 

saat bermain.  

Faktor 

Penghambat  

Yaa sebaliknya anak sering dimanjakan terkadang juga kalau anak 

ingin meminta sesuatu seperti kalau mau beli mainan atau mau 

bermain dengan temannya pasti diizinkan karena tidak ingin 

melihat anaknya menangis dan tidak ingin pusing jadi dibiarkan 

saja serta anak sering menerima bantuan dari orang tua maupun 

orang lain. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dirangkum peneliti dari kelima orang 

tua peserta didik, hal ini tersebut perlu juga adanya hasil wawancara dari ketiga 

guru di TK Nurul Ilmi Paccinongan.  

Tabel 4. 5  

Hasil Wawancara Kepada Guru di TK Nurul Ilmi Paccinongan 

Nama Guru Indikator 

Faktor Pendukung Faktor Penghambat 

Ibu Wildana S.Pd.  

Wali kelas B1 

Yang pertama tentunya saya 

ataupun guru-guru dalam hal 

faktor pendukung anak yaitu 

dengan memberikan contoh 

keteladanan datang lebih awal 

dan penuh semangat, kedua 

Dalam mengerjakan tugas 

anak ingin selalu 

didampingi sehingga tugas 

yang diberikan tidak 

pernah selesai dan anak 

hanya diam  dan tidak 
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Nama Guru Indikator 

Faktor Pendukung Faktor Penghambat 

dengan memberikan  tugas 

yang dimana saya menyuruh  

peserta  didik untuk membuat 

bentuk dari plastisin tanpa 

harus ada bantuan dari ibu 

guru sehingga anak-anak 

mampu berfikir dan mandiri 

dalam  mengerjakan tugasnya. 

 

melakukan  apapun 

Ibu Kasma  

Wali kelas B2 

Sebagai guru saya harus lebih 

memberikan perhatian lebih 

kepada anak tersebut 

dibandingkan anak-anak 

lainnya agar anak bisa lebih 

aktif dalam saat pembelajaran. 

Anak tidak berani  

mengungkapkan 

pendapatnya dan  pada 

saat pembelajaran anak 

hanya diam tetapi apabila 

ditanya anak menjawab 

meskipun seadanya saja 

. 

Ibu Rahma S.Pd.  

Wali Kelas B3 

Sebagai guru saya harus 

mendekatkan diri dan harus 

selalu bertanya dan selalu 

memuji hasil karyanya agar 

anak tersebut akan 

mempunyai keberanian. 

Anak tidak memiliki 

keberanian untuk 

menunjukkan hasil 

karyanya dan juga anak 

hanya berfokus hanya 

ingin bermain saja. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti 

dapat disimpulan bahwa dalam mengembangkan kemandirian pada anak usia dini 

usia 4-6 tahun di TK Nurul Ilmi Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa hal ini dalam tingkat kemandirian anak belum berkembang, hal ini 
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disebabkan karena orang tua terlalu memanjakan anaknya dalam hal apapun 

sehingga anak selalu akan membutuhkan bantuan dari orang tua ataupun yang 

berada di dekatnya dan juga kecerdasan atau kemampuan kognitif yang dimiliki 

seorang anak memiliki pengaruh terhadap tingkat pencapaian kemandirian anak 

dan juga anak anak mampu bertindak dan mengambil keputusan yang dimanaakan 

mungkin dimiliki oleh anak yang mampu berfikir yang sama dengan tindakannya 

tanpa harus selalu didampingi ataupun dibantu dalam kegiatan. 

B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan di TK Nurul Ilmi Paccinongan 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan jumlah 5 orang peserta didik 

didapatkan hasil analisis kemandirian peserta didik diperoleh belum berkembang. 

Hal ini dilihat dari kemampuan anak melakukan kegiatannya di sekolah mengenai 

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

saling berbagi, mengendalikan emosi, kreativitas dan tidak terburu-buru dalam 

memecahkan masalah anak, semua hal tersebut anak belum mampu 

melakukannya sendiri dan harus mendapatkan bantuan dari orang tua. Orang tua 

para peserta didik yang membuat untuk selalu bergantungan kepada orang tuanya 

sehingga anak selalu bergantungan. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Daviq Chairilsyah yang hasil penelitian untuk kemampuan 

fisik, percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, pandai bergaul, saling berbagi, 

mengendalikan emosi dan kreativitas memperoleh rata-rata Mulai Berkembang 

(Chairilsyah, 2019). Hal tersebut karena orang tua dan guru berperan dalam 

membentuk kemandirian peserta didik. Adanya perbedaan yang muncul sebagai 
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akibat dari peran orang tua yang berbeda dalam mendidik anak-anak mereka, yang 

mencakup cara mereka memberikan pola asuh, nilai-nilai yang mereka tanamkan, 

serta pendekatan yang mereka terapkan dalam membentuk perkembangan dan 

pemahaman anak-anak mereka tentang dunia di sekitar mereka. Hasil analisis 

yang ditemukan peneliti penyebab kemandirian anak belum berkembang 

dikarenakan peran orang tua yang selalu memberikan bantuan kepada anaknya. 

Menurut Izzaty (2005:201) mengatakan bahwa orang tua atau orang dewasa yang 

membiasakan memberikan bantuan yang berlebihan kepada anak berakibat pada 

ketidakmandirian anak.  

Kemandirian merupakan kemampuan anak untuk mengambil pilihan dan 

menerima konsekuensi yang didapatkan oleh anak dan kemandirian pada anak-

anak terwujud jika mereka menggunakan pikirannya sendiri dalam mengambil 

berbagai keputusan dari memilih perlengkapan belajar yang ingin digunakannya, 

memilih teman bermain sampai hal-hal yang lebih rumit dan menyertakan 

konsekuensi tertentu yang lebih serius namun dalam memperoleh kemandirian 

baik secara sosial, emosional maupun intelektual maka anak  harus diberikan 

kesempatan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh anak 

sehingga anak mandiri biasanya mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh 

anak (Mahyumi Rantina, 2015). Berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh 

Mahyumi Rantina bahwa anak harus diberikan tanggung jawab maka dalam 

penelitian ini orang tua harus memberikan kesempatan kepada anak untuk 

melakukan aktivitas disekolah seperti anak memakai dan melepas sepatunya 
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sendiri, makan bekal sendiri dan orang tua juga jangan menunggu anaknya di 

sekolah karena itulah yang menyebabkan anak tidak memiliki kemandirian.  

Kemandirian anak bermula dari lingkungan keluarga dan dipengaruhi oleh 

gaya pengasuhan orang tua. Dalam konteks keluarga, orang tua memiliki peran 

sentral dalam membimbing, mengasuh, dan memberikan arahan kepada anak-anak 

agar bisa mengembangkan kemandirian (Rayani, Rachman, dan Aryanti, 2021). 

Dari penelitian ini anak belum mampu melakukan aktivitasnya sendiri walaupun 

anak sudah mampu tetapi orang tualah yang menjadi salah satu faktor yang 

menghambat kemandirian anak di sekolah, karena orang tua dari anak terebut 

sangat memanjakan anaknya sehingga orang tua selalu juga menunggu anaknya di 

sekolah jadi anak pasti tidak mandiri dikarenakan anak yang selalu melihat orang 

tuanya di sekolah maka anak akan selalu meminta bantuan kepada orang tuanya 

dan selalu keluar kelas untuk ingin melihat orang tuanya. Maulina (2014) 

mengatakan bahwa kemandirian anak adalah kapasitas internal yang 

dikembangkan melalui realisasi diri dan usaha menuju perkembangan pribadi 

yang lebih baik. Ali (Putri, 2019) mengungkapkan kemandirian tidak muncul 

dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan salah satunya 

adalah gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua. Rohinah (Handayani, 

2015) mengatakan pola asuh dapat didefinisikan sebagai interaksi kompleks 

antara anak dan orang tua yang melibatkan pemenuhan kebutuhan fisik dan 

kebutuhan psikologis anak, sekaligus sosialisasi terhadap norma-norma yang 

berlaku dalam masyarakat. Tujuan dari pola asuh adalah membantu anak 
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mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan agar mereka dapat 

hidup secara harmonis dan sesuai dengan lingkungannya. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor pendorong dan penghambat 

kemandirian anak diperoleh untuk faktor pendukungnya masih kurang 

dikarenakan bukan hanya guru saja yang memberikan fasilitas kepada peserta 

didik dalam melatih kemandiriannya namun juga peran orang tua juga harus 

memberikan yang terbaik kepada anaknya yang mengacu pada kemandirian anak 

mereka, namun orang tua di sini masih menemani di sekolah dan memanjakannya 

sehingga lebih banyak mengarah pada faktor penghambat kemandirian anak. 

Faktor penghambatnya adalah ada pada orang tuanya yang terlalu memanjakan 

anaknya sehingga berdampak pada kemandirian anak. Kadang anak tiba-tiba 

menangis, membutuhkan bantuan, dan perubahan emosi yang membuat para 

orang tua anak tergerak untuk mereka, dan tak jarang orang tua masuk ke dalam 

kelas sehingga dapat mengganggu proses belajar anak-anak lainnya. Hal tersebut 

sesuai dengan peneliti terdahulu bahwa pola asuh yang berpotensi menghambat 

perkembangan kemandirian anak adalah pola asuh yang terlalu protektif. Cara 

orang tua mendidik dapat memengaruhi pembentukan kepribadian anak, karena 

pola asuh yang cenderung melibatkan orang tua dalam tindakan anak tanpa 

memberikan kesempatan pada mereka, dapat mereduksi rasa percaya diri anak 

dan membuat mereka lebih bergantung pada orang tua serta orang lain (Salina, 

Thamrin, dan Sutarmanto, 2014). Selain itu, hal sama juga ditemukan oleh 

peneliti sebelumnya bahwa yang menghambat kemandirian anak karena anak 

tidak memiliki kebebasan terhadap dirinya dan juga dampaknya bukan hanya akan 
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dirasakan pada anak tetapi guru pun sangat terganggu dengan kehadiran orang tua 

di sekolah yang akan membuat proses pembelajaran menjadi tidak optimal 

(Atalia, dkk, 2021). Peran yang dimainkan oleh orang tua dalam kehidupan anak-

anak mereka memiliki dampak besar pada perkembangan mereka saat dewasa. 

Orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak mereka pengendalian 

diri, pemikiran rasional, dan menciptakan lingkungan yang sesuai untuk 

pertumbuhan mereka sejak awal kehidupan mereka (Nurfitri, 2021). Untuk dapat 

mandiri anak membutuhkan kesempatan, dukungan, dorongan dan keluarga serta 

lingkungan di sekitarnya jadi dalam keluarga kemandirian adalah sifat yang harus 

dibentuk oleh orang tua dalam membangun kepribadian anak-anak mereka 

sehingga saat ini orang tua dan respon dari lingkungan sangat diperlukan bagi 

anak untuk setiap perilaku yang dilakukannya, maka dari itu orangtua harus 

memperhatikan pola asuh anak yang baik untuk dapat melatih kemandirian anak 

(Mohammad Mustari, 2014). Berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh 

Mohammad Mustari bahwa kemandirian anak itu dibentuk oleh orang tua jadi 

orang tualah menjadi contoh untuk anak-anaknya sehingga begitulah yang anak 

lihat bahwa jika orang tua selalu memanjakan dan mengikuti semua keinginanya 

anaknya maka anak tidak mendapatkan dorongan maupun dukungan dari 

keluarganya sehingga anak akan selalu memiliki sifat ketidakmandiriannya dan 

anak akan selalu bergantungan kepada orang tuanya. Pernyataan tersebut juga 

sejalan dengan pendapat Mufida (2019) bahwa orang tua harus memberikan 

contoh yang baik karena anak suka mengimitasi pada orang tuanya, maka apapun 

yang dilakukan orang tua di hadapan anaknya harus bernilai positif. Kemudian 
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dikuatkan juga dengan pernyataan Dewi (2017) bahwa Walaupun lingkungan 

sekolah juga memiliki peran dalam memberikan peluang bagi anak-anak untuk 

mengembangkan kemandirian mereka, keluarga tetap dianggap sebagai pondasi 

utama dan yang pertama dalam membentuk kemandirian anak. 

Peran orang tua dalam memperhatikan berbagai aspek yang memengaruhi 

kemandirian anak sangat penting. Salah satunya adalah gaya pengasuhan yang 

mereka terapkan terhadap anak-anak mereka. Hal ini karena hubungan yang 

harmonis antara orang tua dan anak-anak dapat membentuk dasar yang kokoh 

untuk pengembangan kemandirian anak (Khoirunnisaa, Erhamwilda, dan Afrianti, 

2022). Kemandirian anak biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

faktor bawaan. Ada anak yang berpembawaan mandiri, ada yang memang suka 

dan menikmati jika dibantu orang lain. Pola asuh orang tua, bisa saja anak 

berpembawaan mandiri menjadi tidak mandiri karena sikap orang tua yang selalu 

melayani dan membantu anak. Selanjutnya kondisi fisik, anak yang   memiliki 

penyakit bawaan, bisa saja diperlakukan lebih istimewa dibandingkan saudara-

saudaranya, sehinggga akan membuat anak menjadi tidak mandiri. 

Dalam mendorong tumbuhnya kemandirian anak, Bacharudin Musthafa 

(2008:75) menyarankan agar orang tua dan guru perlu memberikan berbagai 

pilihan dan jika memungkinkan sekaligus memberikan gambaran kemungkinan 

konsekuensi yang menyertai pilihan yang diambilnya. Dalam konteks prasekolah 

atau taman kanak-kanak, aspirasi dan kemauan anak-anak pembelajar perlu 

didengar dan diakomodasi. Dalam konteks lingkungan keluarga di rumah, ini 

menuntut orang tua untuk lebih telaten dan sabar dengan cara memberikan 
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berbagai pilihan dan membicarakanya secara seksama dengan anak-anak setiap 

kali mereka dihadapkan pada pembuatan keputusan-keputusan penting.  

Semua ini diharapkan agar anak dapat membuat keputusan secara mandiri 

dan belajar dari konsekuensi yang ditimbulkan keputusan yang diambilnya. 

Mengembangkan kemandirian anak adalah upaya untuk membuat mereka mampu 

bertindak secara independen dan tidak tergantung pada orang lain. Akibatnya, 

kemandirian anak akan tumbuh dan berkembang (Nurprikhatin, 2019). 

Kemandirian bukan keterampilan yang langsung tiba-tiba anak bisa 

melakukannya, tetapi perlu diajarkan kepada anak usia dini agar mereka mampu 

melakukan kegiatan sehari-hari tanpa harus meminta bantuan kepada orang tua 

atau orang dewasa lainnya. Apabila anak tidak belajar mandiri dari usia dini maka 

akan dapat menyebabkan anak menjadi bingung bagaimana harus membantu 

dirinya sendiri dan menjadi tidak mandiri yang selalu bergantung kepada orang 

tuanya. Namun kemandirian sangat penting bagi anak untuk dimasa usianya 

sampai dengan dewasa karena ketika anak tidak memiliki kemandirian maka anak 

tidak terarah dengan apa yang anak harus lakukan tanpa harus ada bantuan dari 

orang tua maupun dari lingkungannya sendiri sehingga orang tua harus 

memberikan kebebasan terhadap anak dalam melakukan aktivitasnya. 

Pembentukan sikap mandiri seharusnya dilakukan secara konsisten dan berulang-

ulang melalui komunikasi yang efektif dengan anak. Ini termasuk memberikan 

nasihat dan pemahaman kepada mereka dengan cara yang sesuai, menggunakan 

bahasa yang tepat, dan menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami agar 

mereka dapat memahaminya dengan baik (Mutmainah, Ahyani, dan Hapidin, 
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2021). Masnipal (2013) menambahkan bahwa anak-anak belajar banyak hal dari 

pengalaman, tindakan, dan perkataan orang-orang di sekitarnya. 

Perkembangan kemandirian anak usia dini dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, begitu juga dengan anak yang tidak mandiri. Sedangkan menurut 

(Solahudin, 2012) menyatakan terdapat dua faktor faktor yang berpengaruh pada 

tingkat kemandirian anak usia sekolah adalah 1) Faktor internal yaitu emosi dan 

intelektual anak. 2) Faktor eksternal yaitu lingkungan, status ekonomi keluarga, 

stimulasi, pola asuh, cinta dan kasih sayang, kualitas informasi anak dengan orang 

tua dan status pekerjaan ibu. Selain itu penyebab anak tidak mandiri menurut 

(Izzaty, 2005) yaitu “Anak terbiasa menerima bantuan yang berlebihan dari orang 

tua ataupun dari orang dewasa lainnya”. Berdasarkan penelitian yang 

dikemukakan oleh Salahudin dan Izzaty terkait dalam penelitian ini adalah 

terdapat beberapa faktor yaitu salah satunya faktor dengan status ekonomi 

keluarga dari 5 orang anak tersebut tentunya memiliki status ekonomi keluarga 

yang berbeda-beda dan dari 5 orang anak tersebut mendapatkan bantuan yang 

berlebihan dari orang tuanya sehingga anak disekolah selalu ingin keluar dari 

kelas untuk selalu melihat dan meminta bantuan kepada orang tuanya. Hasil 

penelitian tersebut juga sejalan dengan pendapat Khirunnisaa, Erhamwilda, dan 

Afrianti (2022) bahwa kemandirian seorang anak sangat dipengaruhi oleh kondisi 

ekonomi orang tua yang menjadi latar belakangnya.  

Jika perilaku tersebut dibiarkan terus menerus maka akan sangat 

merugikan bagi perkembangan anak, maka permasalahan itu perlu diatasi 

sehingga anak dapat menjalani kegiatan tanpa harus selalu bergantung dengan 
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orang lain. Bergantung pada anak usia TK adalah sangat lekat atau berlebihan 

atau ketergantungan dapat dikatakan sebagai perilaku yang sangat membutuhkan 

kehadiran orang lain dalam melakukan sesuatu. Anak yang tidak mandiri atau 

ketergantungan bisa mencakup dari segi fisik ataupun dari mental, misalnya anak 

akan selalu meminta bantuan untuk mengancingkan bajunya, memasangkan 

sepatu sekolah atau dalam mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan, 

biasanya anak yang tidak mandiri akan sulit untuk mengambil keputusan. 

Apabila orang tua juga selalu mendukung anaknya dan tidak selalu 

memanjakan anaknya yang dimana orang tua akan mengerti pola asuh mengenai 

kemandirian maka anak akan memiliki kemandirian tanpa bergantung kepada 

orang tuanya. Menurut Kusuma (2017) orang tua yang sibuk dengan pekerjaan 

sering kali memiliki sedikit waktu untuk mengawasi setiap kegiatan anak mereka. 

Hasilnya, anak-anak dapat belajar menyelesaikan tugas mereka sendiri tanpa 

bantuan atau pengawasan aktif dari orang tua. Dengan demikian, tanpa disadari, 

orang tua memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan 

kemampuan mereka sendiri, terutama ketika orang tua sering berada di luar 

rumah, yang membuat anak-anak lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan 

mereka sendiri. Kemudian temuan oleh Suardani, Pudjawan, dan Tirtanyani 

(2016) menyatakan bahwa efek buruk yang mungkin muncul dari pengasuhan 

yang bersifat langsung dan berlebihan yang diberikan oleh orang tua adalah 

kemungkinan anak menjadi lebih manja, karena cenderung mendapatkan segala 

keinginan mereka ketika mereka memintanya. 
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Orang tua memiliki cara tersendiri untuk menanamkan sikap kemandirian 

pada anak seperti mengajak dan memberi semangat pada anak untuk bisa 

melakukan keperluannya sendiri, membiarkan anak untuk bermain dengan 

sendirinya serta tak lupa orang tua juga memberikan pujian pada kegiatan anak. 

Anak akan tumbuh sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh orang tuanya 

sebagaimana orang tua harus mengajarkan atau menanamkan kemandirian kepada 

anaknya sejak kecil sehingga apabila anak disekolah akan mandiri tanpa harus 

meminta bantuan dari guru dan orang tua, dalam hal ini pasti anak akan meminta 

bantuan kepada guru maupun orang tua akan tetapi sebagai guru dan orang tua 

juga harus membatasi dan bisa melihat mengenai  aktivitas atau kegiatan apa yang 

harus anak dibantu sehingga anak tidak terus menerus meminta bantuan. 

Cara orang tua memperlakukan anaknya di sekolah TK Nurul Ilmi 

Paccinongan tentunya akan memiliki perbedaan akan tetapi dari kelima orang tua 

peserta didik hampir memiliki alasan yang sama dalam memperlakukan anaknya 

namun dalam hasil penelitian ini terdapat orang tua juga membatasi kegiatan yang 

dilakukan anak dan menuntut anak untuk mengikuti perintah orang tua sehingga 

anak tidak bisa lagi lepas dari orang tuanya dan juga yang jadi permasalahannya 

terdapat orang tua yang takut membebaskan anaknya untuk bermain dengan 

teman sebayanya, maka hal inilah anak merasa nyaman dan manja karena melihat 

selalu orang tuanya di sekolah. Menurut Sari dan Rosyidah (2019) harapannya 

adalah bahwa karakter kemandirian yang diajarkan oleh orang tua kepada anak 

sejak usia dini akan membantu membentuk sikap tanggung jawab terhadap diri 

sendiri dan juga terhadap orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu sebagai orang 



81 
 

 

 

tua diharuskan untuk bisa memberikan arahan yang positif dan tentunya orang tua 

juga harus tahu apa yang dibutuhkan anaknya yang menunjang perkembangan 

anaknya. 

Perlakuan orang tua pada anak akan mempengaruhi sikap anak dan 

perilakunya karena jika sudah terbentuk penanaman karakter yang diterapkan 

orang tua maka akan cenderung bertahan pada diri anak namun sebagai orang tua 

hendaknya dapat memahami anak dan mengenali bakat minatnya sehingga orang 

tua berusaha untuk mengembangkan dan membina kepribadian tanpa 

memaksanya menjadi orang lain. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ahkmad Veriawan dkk. yang menyatakan bahwa Faktor yang 

mendorong kemandirian anak usia 6-8 tahun meliputi kondisi fisik dan mental 

anak yang sehat, urutan anak dalam keluarga (sulung, tengah, atau bungsu), 

pengaruh lingkungan keluarga yang memberikan stimulasi atau tidak, dan 

pengalaman anak di lingkungan sosialnya. Kemudian menurut Bodgan dan Taylor 

(2002:162) mengatakan bahwa ada 4 faktor penghambat terbentuknya 

kemandirian anak yakni (1) kedudukan anak dalam keluarga, (2) anak yang sering 

ditinggal oleh orangtuanya, (3) sikap Ibu, Ayah atau keluarga, dan (4) penerapan 

disiplin yang tidak tegas. Di sisi lain, faktor yang menghambat kemandirian anak 

pada usia tersebut bisa timbul dari penerapan disiplin yang kurang tegas oleh 

orang tua dan sikap keluarga yang terlalu melindungi dan menyayangi anak 

hingga membuatnya menjadi manja (Akhmad Veriawan, dkk., 2023).  

Berdasarkan tujuh indikator yang digunakan yaitu kemampuan fisik, 

percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, pandai bergaul, saling berbagi, 
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mengendalikan emosi dan peneliti menemukan satu indikator dari hasil observasi 

yang dilakukan yaitu tidak terburu-buru dalam memecahkan masalah anak dan 

dalam penemuan indikator tersebut berpengaruh terhadap kemandirian anak 

disekolah sehingga guru dan orang tua ikut berperan dalam indikator yang peneliti 

temukan serta indikator tersebut menjadi salah satu pengaruh kemandirian anak. 

Pemecahan masalah adalah penemuan langkah-langkah untuk mengatasi 

kesenjangan (gap) yang ada sedangkan proses pemecahan masalah itu sendiri 

merupakan kegiatan manusia dalam menerapkan konsep-konsep dan aturan-aturan 

yang diperoleh sebelumnya namun pemecahan masalah menekankan pada 

penggunaan proses ilmiah secara efektif oleh anak untuk melakukan suatu 

penyelidikan suatu objek atau peristiwa tertentu yang terjadi dilingkungan 

sekitarnya dan anak usia 4-6 tahun memilki rasa ingin tahu yang tinggi tentang 

lingkungannya dan mereka memperoleh pengalaman belajar yang bermakna 

melalui bermain, melakukan percobaan, menemukan dan melalui interaksi sosial 

(Syaodih, Setiasih, Faizah, Handayani, 2018).  

Guru dan orang tua tidak terburu-buru dalam memecahkan masalah anak 

sehingga anak mampu mengekspresikan dirinya sendiri dan anak mampu 

mengamati kegiatan yang dilakukan oleh anak karena dalam memecahkan 

masalah terhadap anak adalah salah satu aspek keterampilan yang perlu dimliki 

oleh anak usia din karena dalam kehidupan sehari-hari anak akan dihadapkan 

pada berbagai permasalahan yang membutuhkan kemampuan untuk memecahkan 

masalah sendiri tanpa harus ada bantuan dari guru ataupun dari orang tua sehingga 
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kemampuan ini sangat penting untuk dimiiliki anak usia dini karena akan 

membangun kemampuan berpikir logis, kritis dan sistematis.  

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dan peneliti 

menemukan satu indikator yaitu tidak terburu-buru dalam memecahkan masalah 

anak, dalam hal ini peneliti menemukan indkator tersebut karena dari hasil 

observasi dan wawancara adanya guru dan  orang tua yang masih ikut berperan 

dalam aktvitas anak peserta didik padahal aktivitas atau kegiatan yang dilakukan 

anak mampu mengatasi dengan sendirinya akan tetapi guru dan orang tua selalu 

membantu apa yang dilakukan oleh anak peserta didik sehingga anak peserta 

didik berharap akan selalu dibantu oleh guru atau orang tua jadi anak akan manja 

dan terbiasa ingin selalu di bantu oleh guru maupun dengan orang tua mereka. 

Setiap hari jumat disekolah tersebut melaksanakan sholat duha dan 

didalam kelas anak melaksanakan sholat yang dimana ada guru yang 

mendampingi anak sehingga peneliti melhat bahwa guru masih selalu membantu 

peserta didik untuk memakaikan mukenah anak padahal anak tersebut bisa 

memakai mukenah sendiri dari situlah peneliti melhat bahwa kemandirian anak 

tidakbisa terbentuk karena adanya guru yang masih sering memanjakan dan 

membantu anak peserta didik. Orang tua juga masih sering membantu anaknya 

ketika anak ingin mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat disitulah orang 

tua membantu anak untuk menggulungkan lengan baju dan celana anak, 

membantu anak mengambil air wudhu namun hal ini anak mampu melakukan 

sendiri tanpa harus dibantu sehingga anak akan terus ingin bantu oleh orang tua. 
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Berdasarkan yang di atas hasil observasi dengan indikator yang peneliti 

temukan yaitu tidak terburu-buru dalam memecahkan masalah anak, berdasarkan 

apa yang dikemukakan oleh (Trianto, 2011) bahwa guru dan orang tua tidak 

terburu-buru dalam memecahkan masalah anak sebagai salah satu bentuk bahwa 

anak akan diberikan kebebasan dan akan berkaitan dengan periode emas (golden 

age) yang dilalui anak dan hanya berlangsung satu kali sepanjang hidup sehingga 

lingkungan sekitarlah yang menjadi laboratorium bagi anak untuk memecahkan 

masalah maka ketika anak bermain atau melakukan aktivitas hal tersebut 

merupakan wujud nyata yang dilakukan anak untuk mengaktifkan fungsi otaknya 

melalui panca indra sehingga dalam hal ini guru dan orang tua harus sadar dan 

harus memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk dapat melakukan 

sesuatu secara bebas sehingga anak memperoleh pengalaman dan pengetahuan 

yang bermakna serta anak juga mampu lebih mengembangkan kemandiriannya. 

Kenyataannya pembelajaran di sekolah lebih banyak menekankan 

calistung (membaca, menulis dan menghitung) dbandingkan mengarahkan anak 

pada kegiatan pemecahan masalah sederhana dikehidupan sehari-harinya, 

sementara disisi lain anak diharapkan mampu memecahkan masalahnya sendiri 

sehingga dalam hal ini bahwa kemampuan dalam memecahkan masalah 

hendaknya anak diperkenalkan sejak dini sehingga akan lebh menantang apabila 

proses pembelajaran melibatkan banyak usaha memecahkan masalah.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kemampuan dalam 

mengembangkan kemandirian pada anak usia 4-6 tahun di TK Nurul Ilmi 

Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang telah peneliti teliti 

pada orang tua dan guru menghasilkan informasi sebagai berikut : 

1. Analisis kemandirian anak usia 4-6 tahun di TK Nurul Ilmi Paccinongan 

berada pada kategoti Belum Berkembang.  Kemandirian anak dimulai dari 

meninggalkan anak untuk berani belajar di sekolah sendiri sehingga orang 

tua senantiasa memberikan pengarahan dan pengawasan pada anak dalam 

melakukan kegiatan dan juga orang tua dan juga orang tua harus memiliki 

sikap tegas terhadap anaknya sehingga anak akan bisa melakukan kegiatan 

sehari-harinya tanpa bantuan dari orang tua serta anak belum memang bisa 

memiliki kemandirian dengan adanya kebiasaan orang tua 

memanjakananaknya.  

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat kemandirian anak untuk faktor 

pendukungnya diperlukan belum sepenuhnya terpenuhi karena tidak hanya 

guru yang berperan dalam memberikan fasilitas untuk melatih kemandirian 

peserta didik, tetapi juga peran orang tua yang harus memberikan yang 

terbaik kepada anak mereka dalam konteks pengembangan kemandirian. 

Namun, saat ini, orang tua masih terlalu sering menemani anak mereka di 

sekolah dan memanjakannya, yang cenderung lebih menghambat 
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perkembangan kemandirian anak. Faktor penghambatnya adalah ada pada 

orang tuanya yang terlalu memanjakan anaknya sehingga berdampak pada 

kemandirian anak.  

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas maka dengan 

ini penulis memiliki saran dan rekomendasi kepada para orang tua dan guru 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Para orang tua diharapkan dalam mendidik anak terutama dalam 

menumbuhkan dan mengembangkan sikap kemandirian pada anak, 

hendaknya menerapkan pola asuh yang efektif bagi anak dengan 

memberikan pengasuhan yang membuat anak mendapatkan haknya, baik 

dalam bentuk kasih saying, pemenuhan jasmani dan rohaninya dan orang 

tua juga sebaiknya berbagi tugas dan bekerja sama dengan hal ini peran 

orang tua sangat berpengaruh dalam menumbuhkan sikap kemandirian pada 

anak.  

2. Guru yang anak didiknya ingin mandiri agar lebih banyak melatih kebiasaan 

mandiri anak terkait dengan aktivitas sehari-hari anak baik aktivitas di 

sekolah maupun di rumah sehingga anak akan belajar lebih mandiri dalam 

menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian deskrptif kualitatif 

sehingga dapat diketahui gambaran mengenai jenis kegiatan dan peran 

pendidik untuk meningkatkan kemandirian anak. 
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