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ABSTRAK 
 

Nama : Naurah Salsabila 

NIM : 70300119066 

Judul : Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak 

Usia Prasekola di TK Raudhatul Athfal UIN Alauddin 

 

Perkembangan awal aspek sosial-emosional anak usia dini sangat penting. Anak-anak yang 

cerdas secara sosial dan emosional akan memiliki jaringan sosial yang luas serta kemampuan kerja 

sama yang baik di masa depan, yang akan memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. 

Kunci untuk membina perkembangan sosial dan emosional anak adalah dengan mendukung aspek-

aspek pertumbuhan yang diharapkan, seperta kemampuan mereka untuk melakukannya di rumah 

atau di sekolah. Karena itu, orang tua harus mengembangkan sosial dan emosional anak mereka. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan 

sosial emosional pada anak usia pra sekolah. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sampel berjumlah 38 responden yang diambil 

dengan cara non probability sampling  dengan metode total sampling. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan 3 lembar kuesioner yaitu PSDQ (Parenting Styles & Demention questionnaire), 

lembar kuesioner perkembangan sosial emosional, dan lembar observasi. Penelitian dilaksanakan di 

TK Raudhatul Athfal UIN Alauddin pada bulan Mei-Juni 2023. Hasil : hasil uji nilai p 0.0001 <0.05 

yang menunjukkan bahwa korelasi antara pola asuh orang tua dengan sosial emosional anak 

bermakna. Yang artinya terdapat pengaruh antara pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial-

emosional anak usia prasekolah di TK Raudhatul Athfal UIN Alauddin. Didapatkan nilai korelasi r 

0.658 dengan kekuatan korelasi kuat arah hubungan positif yang artinya semakin baik pola asuh 

maka semakin baik perkembangan sosial-emosional pada anak usia prasekolah. Kesimpulan : Dari 

hasil penelitian yang dilakukan terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan 

sosial-emosional anak usia prasekolah di TK Raudhatul Athfal UIN Alauddin 

 

Kata kunci: Pola Asuh, Perkembangan Sosial Emosional, Anak Prasekolah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Generasi penerus kehidupan bangsa yang akan terjadi secara terus 

menerus dan spontan adalah anak-abnak. Anak-anak pada generasi ini akan 

menjadi dewasa dan berkembang sesuai tahapan perkembangannya masing-

masing (Ilham, 2020). Anak usia dini sering disebut sebagai anak prasekolah 

karena mereka sedang melalui tahap pertumbuhan yang kompleks dan telah 

berkembang hinga system fisik dan psikologis mereka siap untuk beradaptasi 

dengan lingkungan. Momen terbaik untuk meletakkan landasan pengembangan 

potensi dan keterampilan seseorang dalam aspek fisik, kognitif, kreatis, sosial-

emosional, spiritual, konsep diri, dan kemandirian adalah saat ini (usia dini) 

(Muamanah, 2019). 

Usia dini merupakan masa emas bagi kehidupan manusia. Sejak masa 

kanak-kanak adalah masa pembentukan fondasi anak dan pembentukan 

kepribadiannya, masa yang paling krusial dalam hidupnya (Suryani, 2019).  

Kemampuan seorang anak untuk mengkomunikasikan semua perasaannya, baik 

dan buruk, untuk terlibat dengan anak-anak lain dan orang dewasa di sekitarnya, 

dan belajar secara aktif dengan mengamati lingkungannya dikenal sebagai 

perkembangan sosial-emosional.(Firmansyah, 2021) 

Data di dunia, UNICEF (2019) menyebutkan bahwa masih tingginya 

angka kejadian gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia 

balita. World Health Organization (WHO) 2018 melaporkan bahwa data 
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prevalensi balita yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan 

yaitu 28,7% dan Indonesia termasuk kedalam negara ketiga dengan prevalensi 

tertinggi di regional Asia Tenggara. Menurut World Health Organization, 2020 

melaporkan bahwa 5-25% anak pra sekolah menderita disfungsi otak minor, 

termasuk gangguan perkembangan motorik halus (World health organization, 

2020). Terdapat 5-25 anak prasekolah menderita perkembangan yang 

diantaranya keterlambatan perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa 

dan personal sosial anak yang semakin meningkat beberapa tahun ini. Sebanyak 

50% anak yang berusia 4-6 tahun di negara maju menunjukan beberapa 

gangguan perilaku anti sosial yang jika terus menerus didiamkan maka akan 

menjadi gangguan perilaku tetap di masa yang akan datang. (WHO 2019) 

Menurut laporan  Committed In Improving the Health of Indonesia 

Children yang dirilis Pediatric pf Society oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia 

(IDAI), 5-10% keterlambatan secara umum dialami oleh anak dengan usia 5 

tahun (Septiani et al., 2018). (Kemenkes RI, 2019) secara global dilaporkan 

bahwa anak yang menderita gangguan berupa, mudah emosi 11-15%, gangguan 

perilaku 9-15%, kecemasan sekitar 9%. Laporan Riskesdas 2018 mengatakan 

Perkembangan sosial-emosional anak prasekolah meningkat menjadi 69,9% di 

Indonesia dan 74,5% di Sulawesi Selatan.  Capaian ini masih jauh tertinggal 

dari target kementerian Kesehatan sebesar 90% (Riskesda, 2018). Didapatkan 

hasil riset, 8-9 % anak usia prasekola menunjukkan gangguan sosial emosional 

seperti kecemasan, perilaku menentang, kurangnya keterampilan sosial, dan 

keputusasaan (Ahsanunadiyya, 2019)  

Keterlambatan dalam kemampuan anak untuk membentuk hubungan 

dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan kepribadian mereka 

semuanya menjadi hambatan bagi pertumbuhan sosial-emosional anak. Anak 
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yang gagal secara sosial dan emosional dikemudian hari lebih mungkin 

mengalami masalah psikologis seperti kesedihan dan kesepia, penyalahgunaan 

obaat-obatan, dan perilaku criminal (Indanah & Yulisetyaningrum, 2019). 

Pertumbuhan awal aspek sosial-emosional anak usia dini sangat penting. 

Anak-anak yang cerdas secara sosial dan emosional akan memiliki jaringan 

sosial yang luas serta kemampuan kerja sama yang baik di masa depan, yang 

akan memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kunci untuk 

membina perkembangan sosial dan emosional anak adalah dengan mendukung 

aspek-aspek pertumbuhan yang diharapkan, seperta kemampuan mereka untuk 

melakukannya di rumah atau di sekolah. Hal ini karena, saat mereka belajar, 

anak-anak diharapkan memiliki rasa kontrol diri yang alami, seperti tidak 

menangis saat pertama kali masuk ke kelas dan menyadari perasaan teman-

temannya. Anak-anak juga diharapkan berperilaku dengan cara tertentu seperti 

tidak mengganggu temannya saat belajar atau bermain di rumah, dan 

menanggapi orang lain dengan tepat. Karena itu, orang tua harus 

mengembangkan sosial dan emosional anak mereka (Suryani, 2019). 

Orang tua harus memahami bahwa anak-anak membutuhkan kasih 

saying seorang ibu dan seorang ayah. Mengingat pentingnya orang tua dalam 

situasi ini, orang tua dapat menjadi sahabat bagi anak-anak. Menurut Setiyo 

Widodo, keberhasilan anak minimal 60% berasal dari orang tua, 20% dari 

Pendidikan, dan 20% dari lingkungan. Peranan sebagai orang tua tidak lagi 

hanya membicarakan soal waktu dalam mendidik anak yang selama ini sangat 

kurang (Miranda, 2019). 

Dalam penelitian (Siti Solihah,2020) mengemukakan bahwa hasil 

penelitian yang didapatkan yaitu pola asuh orang tua memiliki dampak yang 

signifikan terhadap perkembangan sosial emosional anak. Hal ini dikarenakan 
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keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak dapat berinteraksi dan karena 

keluarga memainkan peran penting dalam pembentukan dan perkembangan 

kepribadian anak. 

Berdasarkan hasil penelitian (Andriani & Wahyuni, 2020) 

mengungkapkan bahwa pengasuhan orang tua memiliki  dampak yang 

signifikan terhadap tumbuh kembang anak antara usia 4 dan 5 tahun karena 

keluarga adalah tempat pertama kali anak bersosialisasi. Jika lingkungan sosial 

mendukung kemungkinan perkembangan anak yang sehat, seperti mendorong 

komunikasi yang efektif, memungkinkan anak untuk terlibat dalam aktivitas 

fisik, dan memberikan sumber daya untuk pertumbuhan sosial-emosional. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di sekolah TK 

Raudhatul Athfal UIN Alauddin, Kota Makassar pada beberapa guru, guru 

mengatakan siswa memiliki perkembangan sosial emosional yang beragam, 

diantaranya ada anak yang bisa membina hubungan dengan teman sebaya serta 

orang yang baru dikenal, ada yang suka menyendiri serta pendiam. Ada anak 

yang tidak mampu mengelola emosi terlihat dari anak yang suka usil dengan 

temannya. 

Berdasarkan fenomena dan prevalensi kasus diatas peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai pengaruh pola asuh 

orang tua terhadap perkembangan sosial emosional anak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan 

masalah yaitu, “Apakah ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

perkembangan sosial-emosional anak usia pra sekolah di TK Raudhatul Athfal 

UIN Alauddin? 
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C. Definisi Operasional 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

No. Definisi Operasional Kriteria Objektif Alat Ukur Skala 

1. Variabel Dependen: 

Sosial emosional 

 

Kemampuan interaksi 

dengan orang lain, kerja 

tim, perubahan 

perkembangan emosi, 

dan kepribadian awal. 

 

Normal: ≤ 11 

Delayed: ≥ 12 

 

Kuesioner 

perkembangan 

sosial emosional 

yang terdiri dari 

11 pertanyaan 

dengan sistem 

penilaian skala 

likert. (Janah, 

2019) 

 

 

 

Ordinal 

2. Variabel Independen: 

Pola asuh orang tua 

 

Cara orang tua 

berinteraksi, mendidik, 

membimbing, dan 

mendisiplinkan anak-

anak mereka untuk 

membantu mereka 

berkembang. 

1. Jumlah skor dibagi 

dengan jumlah 

pertanyaan tiap 

domain pola asuh 

a. Demokratis 

skor : 15= 

b. Otoriter  

skor : 12= 

c. Permisif  

skor : 5= 

 

2. Domain pola asuh 

dengan skor rata-rata 

tertinggi menjadi 

indikasi pola asuh 

yang diterapkan 

 

Modifikasi 

PSDQ (Parenting 

Styles & 

Dimension 

Question) 

(Robinson et al., 

2001) 

 

 

Ordinal 
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D. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No. Nama 

Peneliti/Tahun/Judul 

Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

1. Yalemeshet Mamo 

Zena, PJH Heeralal 

(2021) 

The Relationship 

between Parenting 

Style and Preschool 

Children's Social-

Emotional 

Development. 

Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk 

mengkaji hubungan 

antara gaya pengasuhan 

dan prasekolah 

perkembangan sosial-

emosional anak.  

 

Data analisis dilakukan dengan 

bantuan deskriptif dan metode 

statistik inferensial. Secara 

khusus, Dua arah ANOVA 

digunakan. 

 

Hasilnya mengungkapkan bahwa 

prasekolah anak-anak yang 

termasuk orang tua yang berwibawa 

dan keluarga utuh lebih baik dalam 

perkembangan sosial-emosional 

dari rekan-rekan mereka, Selain itu, 

hasilnya menunjukkan bahwa anak 

prasekolah swasta mencapai hasil 

yang lebih baik dalam 

sosialemosional daripada anak 

prasekolah pemerintah. Namun, 

tidak ada perbedaan yang signifikan 

secara statistik antara peserta laki-

laki dan perempuan dalam sosial-

emosional perkembangan. 

 

Penelitian sebelumnya meneliti 

mengenai Hubungan Pola Asuh 

dengan Perkembangan Sosial-

Emosional Anak Prasekolah. 

Sedangkan penelitian ini mengenai 

Pengaruh Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap Perkembangan Sosial-

Emosional Anak Usia Pra Sekolah di 

TK Raudhatul Athfal UIN Alauddin 

 

2. Siti Solihah,dkk (2020) 

Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap 

Perkembangan Sosial 

Emosional Anak Di Tk 

Mujahidin Pontianak 

Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis 

pengaruh pola asuh 

orang tua terhadap 

perkembangan sosial 

dan emosional anak 

usia 5-6 tahun di TK 

Mujahidin Pontianak. 

Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif, dengan bentuk 

studi keterkaitan. jumlah sampel 

yang digunakan adalah 20 anak 

yaitu yang berusia 5-6 tahun dan 

20 orang tua. 

Hasil studi ini menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang berpengaruh 

antara pola asuh orang tua terhadap 

lingkungan sosial dan 

perkembangan emosi anak usia 5-6 

tahun di Mujahidin TK,Pontianak 

dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,369 dengan uji t yang 

menunjukkan bahwa t lebih besar 

dari tabel (3.834 > 2,101) yang 

berarti Ho adalah ditolak dan Ha 

Penelitian sebelumnya meneliti 

mengenai Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap Perkembangan 

Sosial Emosional Anak Di Tk 

Mujahidin Pontianak dengan 

menggunakan metode kuantitatif, 

dengan bentuk studi  keterkaitan. 

Sedangkan penelitian ini mengenai 

Pengaruh Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap Perkembangan Sosial-

Emosional Anak Usia Pra Sekolah di 
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diterima. Dengan demikian, pola 

asuh orang tua memiliki pengaruh 

terhadap perkembangan sosial dan 

emosional anak usia 5-6 tahun di 

Mujahidin TK Pontianak. 

TK Raudhatul Athfal UIN Alauddin 

dengan metode deskriptif. 

 

 

3, 

Renta dan Dorlince 

(2021)  

Analisis 

Keterlambatan 

Perkembangan Sosial 

Emosional Anak Usia 

5-6 Tahun Ditinjau 

Dari Pola Asuh 

Orangtua Di TK 

Swasta Antonius 2 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

keterlambatan 

perkembangan sosial 

emosional anak usia 

dini umur 5-6Tahun 

ditinjau dari pola asuh 

orangtua di TK Swasta 

Santo Antonius 2 Tahun 

Ajaran 2019/2020 

Metode penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif yaitu untuk 

menggali informasi dan memberi 

gambaran tentang keterlambatan 

perkembangan sosial emosional 

anak ditinjau dari pola asuh 

orangtua. Populasi penelitian ini 

adalah semua anak kelas B2 di TK 

Swasta Antonius 2 yang berjumlah 

15 orang anak 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tipe pola asuh orang tua yang 

dapat menyebabkan anak 

mengalami keterlambatan 

perkembangan sosial emosional 

anak adalah tipe pola asuh otoriter 

dan permisif. Sedangkan tipe pola 

asuh orang tua demokrasi dapat 

mengembangkan aspek 

perkembangan sosial emosional 

anak dengan baik. 

Penelitian sebelumnya meneliti 

mengenai Analisis Keterlambatan 

Perkembangan Sosial Emosional 

Anak Usia 5-6 Tahun Ditinjau Dari 

Pola Asuh Orangtua Di TK Swasta 

Antonius 2 Sedangkan penelitian ini 

mengenai Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap Perkembangan 

Sosial-Emosional Anak Usia Pra 

Sekolah di TK Raudhatul Athfal 

UIN Alauddin. 

 

4. 

Ade Tyas Mayasari, 

Siti Wasirah, Purwana 

Damai Ati, Hera 

Malinda, Siti Khotipah, 

Soresmi (2021). 

Hubungan Pola Asuh 

Orang Tua dengan 

Perkembangan Sosial 

Emosional pada Anak  

Prasekolah 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui hubungan 

pola asuh orang tua 

dengan perkembangan 

sosial emosional anak 

prasekolah di Paud/TK 

Wilayah Tiyuh Kibang 

Yekti Jaya Kecamatan 

Lambu Kibang 

Kabupaten Tulang 

Bawang Barat tahun 

2021. 

Desain penelitian ini adalah studi 

analitik dengan rancangan cross 

sectional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah orang tua dan 

anak usia pra sekolah di PAUD, 

TK di Paud/TK Wilayah Tiyuh 

Kibang Yekti Jaya Kecamatan 

Lambu Kibang Kabupaten Tulang 

Bawang Barat tahun 2021 yang 

berjumlah 86 orang dan 

seluruhnya dijadikan sampel (total 

sampling). Analisis dalam 

penelitian ini menggunakan uji 

person chi square. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa orangtua anak prasekolah 

sebagian besar menggunakan pola 

asuh demokratis (53,5%) dan 

frekuensi perkembangan anak 

prasekolah sebagian besar masuk 

dalam kategori normal (37,2%). 

Hasil analisis uji person chi square 

didapatkan p-value 0,001 (p<0,05). 

Penelitian sebelumnya meneliti 

mengenai Hubungan Pola Asuh 

Orang Tua dengan Perkembangan 

Sosial Emosional pada Anak 

Prasekolah Sedangkan penelitian ini 

mengenai Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap Perkembangan 

Sosial-Emosional Anak Usia Pra 

Sekolah di TK Raudhatul Athfal 

UIN Alauddin. 
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5. 

Syahrul,Nurhafizah 

(2021) 

Analisis Pengaruh 

Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap 

Perkembangan Sosial 

dan Emosional Anak 

Usia Dini Dimasa 

Pandemi Corona Virus 

19 

Tujuan utama dari 

penelitian ini adalah 

untuk mengetahui lebih 

mendalam tentang 

pengaruh pola asuh 

orang tua terhadap 

perkembangan sosial 

dan emosional anak 

usia dini dimasa 

pandemi Corona virus 

19 di Kota 

Payakumbuh. 

Metode peneitian ini adalah 

Metode penelitian kombinasi 

(Mixed methods) . Populasi dalam 

penelitian ini adalah orang tua 

murid PAUD Kota Payakumbuh 

yang melaksanakan pembelajar di 

rumah bagi anak-anak di masa 

Pendemi Covid 19 yang tersebar di 

3 kecamatan yang terdiri 125 

orang walimurid PAUD. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

ada pengaruh pola asuh terhadap 

perkembangan sosial emosional 

anak usia dini di masa Pandemi 

Covid 19 

Peneliti sebelumnya meneliti 

mengenai Analisis Pengaruh Pola 

Asuh Orang Tua Terhadap 

Perkembangan Sosial dan 

Emosional Anak Usia Dini Dimasa 

Pandemi Corona Virus 19 

Sedangkan penelitian ini mengenai 

Pengaruh Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap Perkembangan Sosial-

Emosional Anak Usia Pra Sekolah di 

TK Raudhatul Athfal UIN Alauddin. 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan 

sosial-emosional pada anak usia pra sekolah di TK Raudhatul Athfal 

UIN Alauddin. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya jenis-jenis pola asuh orang tua 

b. Diketahuinya pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan 

sosial emosional pada anak usia pra sekolah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi orang tua 

Memberi perspektif tentang cara membesarkan anak dengan memilih 

pola asuh yang tepat untuk perkembangan sosial emosional anak 

2. Bagi anak 

Perkembangan sosial emosional anak yang optimal dapat dicapai 

dengan penerapan pola asuh yang tepat. 

3. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

Penelitian ini diharapkan menjadi literatur tambahan dan memberikan 

wawasan baru bagi mahasiswa mengenai pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap perkembangan sosial emosional anak pra sekolah 

4. Bagi Penliti Selanjutnya 

Peneliti ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam membuat dan 

mengembangkan penelitian tentang dampak pola asuh orang tua 

terhadap perkembangan sosial emosional anak pra sekolah. 
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G. Hipotesis Penelitian 

1. Ha : Ada pengaruh antara pola asuh orang tua dengan perkembangan 

sosial emosional anak di TK Raudhatul Athfal UIN Alauddin. 

2. H0 : Tidak ada pengaruh antara pola asuh orang tua dengan 

perkembangan sosial emosional anak di TK Raudhatul Athfal UIN 

Alauddin. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Sosial Emosional Anak 

1. Definisi Perkembangan Sosial 

Pertumbuhan sosial dicirakan sebagai proses pembelajaran yang 

meyesuaikan diri dengan adat istiada, etika, dan tradisi kelompok serta 

menyatukan komunikasi dan Kerjasama menjadi satu kesatuan. 

Perkembangan sosial penting pada anak usia dini karena merupakan 

keterampilan dasar pada anak untuk menjalani kehidupan sosial di masa 

depan (Kurniastuti & Rusmariana, 2021). 

Kemampuan anak untuk terlibat dengan lingkungannya 

merupakan salah satu tujuan perkembangan sosial. Morisson 

mengkalim bahwa tujuan perkembangan sosial awal adalah untuk 

membantu anak-anak belajar lebih efektif dan mencapai semua usaha 

mereka di sekolah dan dalam kehidupan. Proses sosialisasi memainkan 

peran penting dalam proses pembelajaran dan membantu siswa 

mencapai hasil belajar yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perkembangan 

sosial anak harus ditingkatkan untuk meningkatkan hasil belajar 

(Syahrul & Nurhafizah, 2021). 

Cara orang tua memperlakukan atau membimbing anak-anak 

mereka dalam banyak aspek kehidupan sosial, atau norma-norma sosial, 

dan bagaimana mereka mendorong dan mencontohkan kepada anak-

anak mereka bagaimana menerapakan norma-norma ini dalam 

kehidupan sehari-hari, memiliki dampak yang signifikan terhadap 

perkembangan sosial anak-anak. Sosialisasi adalah istilah yang 
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digunakan untuk menggambarkan proses pengawasan orang tua 

(Suryani, 2019) 

Kemampuan anak untuk perkembangan sosial tercermin dari 

seberapa baik mereka bergaul dengan orang lain di lingkungannya. 

Anak pertama-tama hanya mengenali orang-orang yang paling dekat 

dengannya, terutama ibunya, diikuti oleh mereka yang serumah. Anak-

anak perlu membangun pergaulan yang lebih besar seiring 

bertambahnya usia. Anak-anak membutuhkan persahabatan, dan harus 

diajari sopan santun, disiplin, dan keterampilan lainnya (Azwi et al., 

2022) 

Menurut Hurlock (1998) dalam (Syahrul & Nurhafizah, 2021), 

menyatakan tujuan perkembangan sosial bagi anak adalah untuk 

membantu dan memfasilitasi perkembangan hubungan sosial dengan 

orang-oranag di lingkungan terdekatnya, termasuk orang tua, guru, 

saudara kandung, dan teman sebaya, serta membantu adaptasi anak 

terhadap situasi baru. Anak-anak mendapat manfaat besar dari 

perkembangan sosial awal karena memungkinkan mereka untuk terlibat 

dengan lingkungannya dengan lebih mudah. 

Anak-anak pada awalnya mudah bergaul selama proses 

perkembangan sosial sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dan kelompok sebayanya. Suryani (2019) dalam (Syahrul & 

Nurhafizah, 2022) menegaskan bahwa , kesempatan dan pengalaman 

dari orang-orang di lingkungan terdekatnya membantu anak muda 

mengembangkan keterampilan sosial. Anak-anak merasakan keinginan 

untuk terlibat dengan orang lain ketika mereka sudah dewasa karena 

mereka terbiasa dengan lingkungannya. Pemberian tugas kelompok 
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dapat digunakan untuk mendemontrasikan atau menggambarkan 

bagaimana proses pembelajaran di sekolah untuk mengembangkan 

kematangan sosial. Siswa mengembangkan sikap dan kebiasaan serta 

kerja sama, menghormati satu sama lain, toleransi, dan tanggung jawab 

melalui pengerjaan kelompok.  

Masalah pada anak prasekolah yang menghadapi hambatan 

perkembangan sosial sering terjadi. Hal ini terlihat ketika seorang anak 

menolak untuk bermain dengan teman sebayanya, menolak untuk 

berbagi, atau tidak dapat bermain secara kontrukstif dengan teman-

temannya. Akibatnya terjadi perselisihan karena anak-anak tidak bisa 

aku satu sama lain, selalu berteriak keras ketika keinginannya tidak 

dikabulkan, dan lebih memilah milih dalam berteman. (Nurhidayah et 

al., 2020) 

Keterampilan sosialisasi yang rendah pada anak prasekolah 

berdampak negatif karena menimbulkan masalah bagi anak, keluarga, 

dan masyarakat pada umumnya. Ketika anak berinteraksi dengan orang 

lain, dia akan merasa kurang percaya diri, yang akan membuat anak 

tersebut cenderung tidak berbicara dengan orang lain dan lebih 

cenderung mengasingkan diri. Dampak lainnya adalah jika 

perkembangan sosial tidak dipahami sejak dini, anak akan selalu 

mengalami kecemasan, hanya berinteraksi dengan anggota keluarga, 

cenderung lebih pendiam di rumah, dan sulit bergaul dengan orang lain 

di masyarakat. Anak juga akan menjadi pendiam dan gelisah saat 

bertemu dengan orang baru (Novita Sari, 2018). 
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2. Definisi Perkembangan Emosional 

Menurut Suyadi (2010) dalam (Tusyana et al., 2019), Luapan 

emosi yang dialami anak-anak ketika mereka terlibat dengan orang lain 

disebut perkembangan emosi. Saat terlibat, biasanya terlihat bahwa 

anak secara spontan bertindak dan berbicara sebgai semacam refleksi 

diri, namun ini sama sekali tidak boleh diterima sebagai karakter anak. 

Untuk menannamkan perilakku yang baik pada anak, penting untuk 

menyalurkan dan membiasakan luapan emosi ini. Ini sangan penting 

ketika mencontohkan perilaku yang pantas untuk anak.  

Agar orang lain dapat mengetahui bahkan memahami kondisi 

dan situasi yang dialaminya, penting bagi seseorang untuk dapat 

mengontrol dan mengekspresikan emosinya melalui Tindakan seperti 

ekspresi wajah dan aktivitias lainnya (verbal atau nonverbal) (Khaironi, 

2020). 

Setiap orang berkembang secara emosional dengan cara yang 

unik. Akibatnya, emosi anak kecil tampak berbeda dari anak yang 

dewasa. Emosi yang kuat, sering terjadi, sifat sementaraa, dan 

kemampuan membedakan perasaan anak-anak memalui perilaku adalah 

beberapa ciri dari emosi mereka (Sesiyana Apriyanti, 2021) 

Perkembangan sosial dan perkembangan emosional anak saling 

terikat erat. Anak akan lebih mudah berinteraksi sosial dengan orang 

lain jika ia telah mampu berhubungan dan merasa nyaman dengan 

individu lain. Akibatnya perkembangan sosial-emosional (SED) sering 

digunakan untuk merujuk pada perkembangan emosional dan sosial 

(Ilham, 2020). 
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Anak-anak masih kesulitan mengartikan perasaan orang lain 

pada usia enam tahun, meskipun faktanya mereka memiliki pemahaman 

tentang emosi yang lebih rumit seperti kebanggaan, kesedihan, dan 

kehilangan. Anak-anak pada usia ini memerlukan pemaparan terhadap 

pengaturan emosi, yang mencakup kemampuan untuk menahan dan 

mengelola ekspresi emosi, mempertahankan perilaku yang teratur 

dalam menghadapi emosi yang kuat, dan dibimbing oleh pengalaman-

pengalaman emosional. Masing-masing keterampilan ini tumbuh secara 

dramatis selama tahun-tahun prasekolah, dan beberapa diantaranya 

terlihat dalam toleransi anak yang meningkat terhadap frustasi (Anzani 

& Insan, 2022). 

Karena berdampak pada perilaku anak, emosi memainkan peran 

penting dalam perkembangan anak, baik selama tahun-tahun prasekolah 

maupun di kemudian hari. Menurut Woolfson, anak-anak memiliki 

kebutuhan emosional seperti kebutuhan untuk merasa aman, dicintai, 

dihargai, mampu, dan kompeten semaksimal mungkin. Menurut 

(Sukatin et al., 2020) terdapat   beberapa   hal   penting   dalam 

perkembangan   emosional   anak   yang   perlu   dipahami   meliputi: 

a. Usia   berpengaruh   pada perbedaan perkembangan emosi  

Beberapa ekspresi dan control emosi yang paling menonjol dapat 

dilihat di semua kelompok umur. Anak-anak mengalami stress di 

prasekolah dan bereaksi terhadapnya, tetapi pada usia ini mereka 

juga berusaha mengendalikan emosi dan impuls mereka sendiri. 

b. Perubahan ekspresi wajah terhadap emosi 

Ekspresi wajah anak-anak juga dapat digunakan untuk menentukan 

perasaan mereka. Anak-anak lebih baik dalam menggunakkan 
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ekspresi wajah seperti tersenyum dan cemberut seiring 

bertambahnya usia untuk mengomunikasikan emosi mereka. 

c. Bahasa   tubuh 

Ternyata anak-anak menggunakan seluruh tubuhnya untuk 

menunjukkan emosinya selain hanya wajahnya. Mereka 

menyampaikannya melalui Bahasa tubuh dan gerak tubuh mereka.  

Menurut Nugraha & Rachmawati dalam (Syahrul & Nurhafizah, 

2021) , terdapat beberapa hal mendasar yang mendorong pentingnya 

pengembangan emosional anak usia dini yaitu :  

a. Makin kompleksnya permasalahan kehidupan di sekitar anak;  

b. Penanaman kesadaran bahwa anak adalah praktisi dan investasi 

masa depan yang perlu dipersiapkan secara maksimal;  

c. Karena rentang usia pada anak, maka harus difasilitasi seoptimal 

mungkin agar tidak ada satu fase pun terlewatkan.  

 

3. Definisi Sosial Emosional 

Perkembangan keterampilan sosial dan emosional anak 

merupakan bagian penting dari perkembangan anak usia dini. Jika kira 

orang tua memberikan pola asuh yang tidak bijak dan benar, maka akan 

sangat berpengaruh terhadap self sense anak serta perkembangan  sosial 

dan emosionalnya. Oleh karena itu, perkembangan sosial emosional 

berkaitan dengan bagaimana anak mengasosiasikan diri mereka di 

lingkungan mereka dengan aturan, moralitas, dan tradisi. Perkembangan 

sosial dan emosional saling berhubungan. Pengasuhan yang efektif 

diperlukan agar anak dapat digunakan sebagai kontrol dalam 

perkembangan sosial emosionalnya. Anak yang dibesarkan oleh orang 
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tua yang bermoral dan cerdas juga akan memiliki perkembangan sosial 

emosional yang sehat (Siti Khumaeroh & Widjayatri, 2022). 

Perkembangan sosial emosional adalah perkembangan yang 

perlu diperhatikan secara khusus, karena perlu didukung selama masa 

kanak-kanak. Pengalaman sosial awal sangat penting karena sangat 

mempengaruhi kepribadian anak ketika dia dewasa. Berbagai peristiwa 

masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan dapat menyebabkan anak 

memiliki sikiap yang merugikan dalam interaksi sosialnya, mendorong 

mereka menjadi antisosial dan menarik diri, bahkan menyebabkan 

mereka kurang percaya diri (Eti Risnawangsih et al., 2021). 

Perkembangan sosial emosional menurut American Academy of 

Pediatrics (2012) dalam (Maria & Amalia, 2018) adalah kemampuan 

anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan 

mengekspresikan emosi secara utuh, baik emosi positif maupun negatif, 

mampu berinteraksi dengan anak lain atau orang dewasa disekitarnya, 

serta aktif belajar dengan mengeksplorasi lingkungi, disebut 

perkembangan sosial emosional.  

Belajar beradaptasi dan memahami peristiwa dan perasaan 

ketika berhadapan dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk kedua 

orang tua, saudara kandung, dan teman sebaya dalam kehidupan sehari-

hari, merupakan proses yang dikenal sebagai perkembangan sosial-

emosional. Mendengar, melihat, dan meniru apa yang dilihatnya adalah 

bagian dari proses pembelajaran sosial emosional. 

Secara keseluruhan, dalam proses perkembangan sosial 

emosional anak, anak belum memiliki kemampuan untuk berinteraksi 

dengan orang lain. Untuk mencapai kedewasaan sosial, anak harus 
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belajar beradaptasi dengan orang lain. Begitu juga dengan emosi anak, 

walaupun emosi anak berpusat pada diri sendiri, anak akan berkembang 

jika dibimbing dengan kasih sayang sehingga dengan kasih sayang 

orang tua dan lingkungan keluarga yang baik, anak dapat bersosialisasi 

dengan baik. (Simanjuntak et al., 2022) 

Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam 

hubungan sosial, dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk 

menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. 

Oleh karena itu peran setiap individu dalam perkembangan sosial 

emosional sangat penting dalam kehidupan dimasyarakat. Emosi 

merupakan perasaan yang timbul ketika seseorang berada dalam 

keadaan yang dianggap penting oleh individu tersebut. Emosi dapat 

berbentuk rasa senang, marah, dan sebagainya. Emosi pada anak usia 

dini lebih mengarah pada perasaan malu, sedih, bahagia, takut, dan 

marah. (Janah, 2019) 

Menurut Fitri (2012) dalam (De Lima et al., 2022) 

perkembangan anak dievaluasi dengan berbagai cara, tidak hanya 

berdasarkan kemampuan motoric dan bicara mereka. Misalnya, perilaku 

sosial-emosional, kemampuan beradaptasi, dan kemandirian anak perlu 

dikembangkan atau diasah agar anak memiliki keterampilan sosial yang 

baik dengan lingkungannya.karena anak prasekolah memiliki tugas 

dalam proses pematangan interaksi dengan orang lain, perkembangan 

sosial emosional anak merupakan salah satu aspek yang sangat krusial 

dalam masa kanak-kanak. Perkembangan sosial dan emosional anak 

merupakan salah satu tahapan yang perlu mendapat perhatian khusus 
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karena merupakan tolak ukur untuk menilai ciri-ciri kepribadian (sikap, 

perilaku, dan nilai) di masa depan. 

Kemampuan anak untuk berempati dengan orang lain saat 

berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai perkembangan 

sosial emosional. Anak-anak membentuk koneksi dengan individu di 

berbagai tingkatan, termasuk orang tua, saudara kandung, teman 

bermain, dan lingkungan sekitar. Jelas bahwa perkembangan sosial 

emosional saling bergantung (Lubis, 2019).  

Ciri-ciri perkembangan sosial emosional menurut Peraturan 

Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Pengembangan Sosial Emosional 

pada Anak Usia 4-5 Tahun adalah: 

a. Kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, 

mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu 

menyesuaian diri dengan orang lain 

b. Rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mencakup 

kemampuan mengetahui hak-haknya, mentaati aturan, mengatur diri 

sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan 

sesama; dan  

c. Perilaku prososial, mencakup kemampuan bermain dengan teman 

sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai 

hak dan pendapat orang lain; bersikap kooperatif, toleran, dan 

berperilaku sopan. (Kementrian Pendidikan Nasional RI, 2014)  
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4. Karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia dini 

Setiap anak berkembang pada tingkat yang berbeda, dan ini 

termasuk perkembangan sosial dan emosional mereka. Keterlambatan 

atau gangguan perkembangan dinyatakan ada pada anak juka 

perkembangannya tidak mengikuti perkembangan anak lain dalam 

kurun waktu yang sama. 

 

Tabel 2.1 Parameter Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini 

 Perkembangan Sosial Perkembangan Emosional 

Normal Anak dapat mengenali peran 

sosial, memahami 

lingkungan sekitar dan sosial 

mereka, memiliki sikap 

positif terhadap aturan, 

berempati, dan berbagi 

dengan orang lain. 

Anak lebih baik dalam 

mengekspresikan emosi yang 

lebih rumit seperti rasa bersalah, 

frustasi, dan malu serta lebih baik 

dalam mengendalikan emosi yang 

kuat seperti kemarahan dan 

kekecewaan. 

Terlambat  

(Delayed) 

Hambatan untuk berinteraksi 

dan menyesuaikan diri 

dengan duni luar, 

keengganan untuk bekerja 

sama, dan ketidakmampuan 

untuk bereaksi secara tepat 

terhadap peristiwa yang 

terjadi (apatis) 

Ketidakmampuan mereka untuk 

mengendalikan emosi yang kuat 

seperti kemarahan, 

ketidaksabaran, dan kekecewaan 

serta ketidakmampuan mereka 

untuk mengungkapkan perasaan 

mereka secara vocal kepada orang 

lain, mereka menunjukkan 

perilaku kekerasan. 

Sumber: (Hidayatullah, 2022) 

 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional 

anak 

Perkembangan emosional anak tidak selamanya stabil. Banyak 

faktor yang mempengaruhi stabilitas emosi dan kesanggupan sosial 

anak, baik yang berasal dari anak itu sendiri maupun berasal dari luar 

dirinya. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak 

dalam (Sari et al., 2020) antara lain :  
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a. Keadaan individu seperti usia, kondisi fisik, dan kecerdasan dapat 

berdampak pada perkembangan individu. Hal-hal yang cukup 

terlihat, terutama berupa kekurangan fisik atau apapun yang 

dianggap sebagai kelemahan oleh si anak, akan sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan emosinya. 

b. Konflik-konflik dalam proses perkembangan  

Setiap anak memiliki berbagai konflik saat mereka berkembang 

melalui tahap perkembangan, yang Sebagian besar dapat 

diselesaikan secara efektif. Namun, beberapa anak mengalami 

gangguan atau tantangan saat menyelesaikan konflik ini. Anak yang 

tidak dapat menyelesaikan masalah biasanya mengalami gangguan 

emosional. 

c. Sebab-sebab yang bersumber dari lingkungan 

Tiga konteks berbeda yang dialami anak-anak yang berdampak pada 

pertumbuhan emosional dan psikologis nya dapat dilihat dari ketiga 

faktor yang mempengaruhi perkembangannya yaitu: 

1) Lingkungan keluarga 

Dasar-dasar pengalaman emosional sangat dipengaruhi oleh 

keluarga. Jika lingkungan rumah pada umumnya menolak 

ekspresi emosional, ini menandakan bahwa keamaan emosional 

yang ia terima dari keluarga tidak mencukupi. Anak-anak 

merasa sulit bergaul dalam keadaan ini karena mereka mudah 

marah, cepat menangis, dan perilaku lainnya. Gaya pengasuhan 

yang dipelajari anak-anak dari keluarga mereka berdampak 

besar pada bagaimana mereka berkembang secara emosional. 
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2) Lingkungan sekitarnya 

Penduduk yang terlalu padat dan tingkat kriminalitas yang 

berlebihan merupakan dua faktor lingkungan yang dapat 

berdampak pada emosi anak. 

3) Lingkungan sekolah 

Lingkungan sekolah yang dapat menimbulkan gangguan emosi 

dan menyebabkan terjadinya tingkah laku pada anak antara lain: 

hubungan yang kurang harmonis antara anak dan guru, 

hubungan yang kurang harmonis dengan teman-teman. 

d. Gadget 

Dalam menggunakan gadget sebagai alat komunikasi lebih 

merasa nyaman dibanding berkumpul sambil ngobrol dengan 

temannya. Anak lebih nyaman dengan kesendiriannya namun dia 

tidak merasa sendiri karena anak merasa gadgetnya lebih 

mengasyikkan dari pada harus bermain di luar bersama temannya.  

Anak juga akan lebih mudah mengalami masalah mental 

(emosional) seperti anak lebih agresif, mudah marah, sensitif, dan 

mudah tersinggung. Ketika anak sudah kecanduan bermain gadget 

anak bisa menjadi emosional karena anak sudah kehilangan kontrol 

diri sehingga menyebabkan kecemasan dan depresi. Anak yang 

sudah kecanduan gadget akan merasa cemas jika dia dipisahkan 

dengan gadgetnya (Hasanah et al., 2021). 

 

Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kurangnya 

kesadaran orang tua akan tanda-tanda perkembanngan anak, kurangnya 

pemeriksaan skrining, dan kurangnya keterlibatan atau stimulus 
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langsung orang tua dan dari sumber lain selain orang tua adalah 

beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan 

perkembangan sosial emosional pada anak. (Septiani et al., 2018) 

Penelitian oleh (Wijirahayu et al., 2019) menemukan bahwa 

perkembangan sosial dan emosional anak dipengaruhi oleh 

pertumbuhannya. Dibandingkan dengan anak dengan pertumbuhan 

normal, anak dengan kelainan tumbuh kembang lebih cenderung 

mengalami masalah sosial emosional, seperti berkurangnya aktivitas 

anak untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar, kecenderungan menarik 

diri dari orang lain, serta rewel dan tangisan yang berlebihan 

(Wijirahayu et al., 2019). 

Perkembangan juga terjadi dengan caara yang sama selama 

periode pertumbuhan yang cepat, dengan peningkatan kemampuan 

mental seperti ingatan, penalaran, dan lain-lain. Bertambah tua, 

bertambah tinggi dan berat badan, serta berkembangnya kecerdasan 

adalah ciri-ciri anak yang sehat (RI. D, 2010). 

6. Pola emosi yang umum terdapat pada diri anak 

Menurut (Rachman, 2018) ada beberapa pola emosi yang umum 

terdapat pada anak yaitu: 

a. Perasaan takut  

Ketakutan memiliki ciri-ciri seperti, kebingungan, keraguan, dan 

khayalan. Pada umumnya, anak-anak takut pada benda tajam, kilat 

atau guntur, dan sosok-sosok seram. Namun, mereka dapat 

menyesuaikan diri dengan iklim dengan waktu dan pengalaman. 
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b. Perasaan marah  

Tindakan tidak bertanggung jawab melampiaskan kemarahan 

seseorang pada orang lain, seperti memukul, menggigit, meludah, 

atau mungkin meninju, adalah reaksi paling agresif yang dilakukan 

oleh anak-anak. Hanya Sebagian kecil anak yang bereaksi dengan 

cara yangn membuat mereka marah pada diri sendiri. 

c. Perasaan cemburu  

Respon keinginan adalah ketakutan seorang anak akan kehilangan 

cinta, terutama dari orang tuanya. Keinginan berasal dari gabungan 

dari kemarahan dan ketakutan. Perasaan cemburu seorang anak akan 

muncul ketika anak merasa ditinggalkan/diabaikan. 

d. Kesedihan atau duka cita  

Anak-anak sering mengalami kesedihan atau keputusasaan karena 

orang yang lebih mapan dari mereka kadang-kada berusaha untuk 

menghentikan perasaan menyiksa yang merampas kesenangan masa 

kecil mereka yang akan mempengaruhi mereka sebagai orang 

dewasa. 

e. Keingintahuan  

Ketika ada sesuatu yang baru, tidak sesuai, aneh, atau 

membingungkan, seorang anak akan bertindak dengan rasa ingin 

tahu dengan bergerak ke arahnya dan kemudian berbalik untuk 

melihatnya dengan tujuan untuk mempelajari sesuatu yang baru. 

f. Kegembiraan  

Kegembiraan adalah kedaan optimis dan puas. Anak-anak 

mengalami euphoria dalam berbagai cara, tergantung bagaimana hal 

itu diekspresikan. 
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g. Kasih sayang  

Respons anak terhadap kasih sayang menampilkannya sebagai 

keinginan untuk diakui melalui beragai isyarat fisik atau verbal. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Pola Asuh Orang Tua 

1. Definisi pola asuh 

Gaya pengasuhan mengacu pada cara orang tua, memimpin, 

mengasuh, dan membimbing anak. Dalam arti mengasuh dengan 

menjaga dan mendidiknya, membimbing dengan dengan cara 

membantu, instruksi, dll. Keefektifan pola asuh dalam membentuk 

pandangan dan perilaku anak tergantung pada kualitas dan intensitasnya 

(Aas, 2021). 

Keluarga ialah faktor penentu yang secara signifikan 

mempengaruhi seberapa baik akan dalam menumbuhkan keinginannya 

untuk bertanggung jawab, toleran, mau bekerja sama dengan orang lain, 

dan mematuhi peraturan (disiplin). Anak pertama-tama akan meniru 

keluarga sebagai model karena mereka paling sering melihatnya. 

Perkembangan sosiial dan emosional anak dipengaruhi oleh cara orang 

tua memperlakukan mereka. Pola pertemuan atau interaksi antara orang 

tua dan anak dimana orang tua mengarahkan anaknya, bertujuan untuk 

membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar 

perilaku baik yang ada dalam diri. (Dhiu Konstantinus Dua & Fono 

Yasinta Maria, 2022)  

Pola asuh adalah percakapan antara orang tua, anak, dan 

lingkungan yang dapat mengarah padda keputusan tentang bagaimana 

mendidik anak dengan menetapkan aturan dan batasan yang akan diikuti 
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oleh mereka. Interaksi sosial anak-anak dengan orang yang lebih tua 

atau sebayanya, dapat menunjukkan perilaku yang pantas atau tidak 

pantas (Mayasari et al., 2021) 

 

2. Pandangan islam terkait pola asuh orang tua 

Dalam Islam, pada QS. At-Tahrim/66:6 menjelaskan kewajiban orang 

tua dalam memenuhi kebutuhan anak: 

 

َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ  ا  أنَفسَُكُمۡ وَأَ  ءاَمَنوُا  يَ  جَارَةُ ا وَقوُدهَُا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِ ٗ  هۡلِيكُمۡ ناَرقوَُٰٓ

ئكَِةٌ غِلََظ
َٰٓ َ  ٗ  شِداَد ٗ  عَليَۡهَا مَلَ  ا  مَآَٰ أمََرََهمُۡ وَيفَۡعلَوُنَ مَ لََّّ يعَۡصُونَ ٱللَّّ

 يؤُۡمَرَُونَ  

Terjemahnya :  

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 
dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang 
Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan” 

 

Quraishi Shihab mengatakan, karena ayah dan ibu disebutkan 

dalam ayat ini, maka kedua orang tua bertanggung jawab atas anak-

anak mereka. Karena setiap orang bertanggung jawab atas 

perbuatannya. Dibutuhkan lebih dari sekedar seorang ayah atau ibu 

untuk membangun rumah tangga yang dikelilingi oleh prinsip-prinsip 

moral atau agama dan dilindungi oleh hubungan yang penuh kasih. 

Pendapat Adh-Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan juga diungkapkan 

dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7(Muhammad, 2007), dimana mereka 

meyatakan: “Setiap muslim wajib mendidik keluarganya, termasuk 

kerabat dan budaknya, berbagai hal-hal yang berkaitan denga napa yang 
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diwajibkan oleh Allah Ta’ala atas mereka dan apa yang dilarang-Nya 

(Muhammad, 2007) 

Pembentukan karakter anak dijelaskan dalam QS.Luqman/31:17 

yaitu : 

ةَ وَأۡمُرَۡ بٱِلۡمَعۡرَُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ  لوَ  بنُيََّ أقَمِِ ٱلصَّ  لۡمُنكَرَِ وَٱصۡبرَِۡ عَلىَ  مَآَٰ ٱيَ 

لِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡۡمُُورِ أصََابكَََۖ إنَِّ   ١٧ذَ 

 

Terjemahnya:  

“Wahai anakku, Laksanakanlah  sholat dan suruhlah (manusia) 
berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari perbuatan 
yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang 
menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk 
perkara yang penting.”  

 

Menurut tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat ini dalam Tafsir Ibnu 

Katsir Jilid 7 oleh (Muhammad, 2007) Luqman memerintahkan anak-

anaknya untuk melaksanakan shalat sesuai dengan batasan, waktu, dan 

fardhu. Selain itu, ia memerintahkan keturunannya agar melakukan 

amar ma’ruf nahi munkar terhadap orang lain. 

Orangtua berfungsi sebagai madrasah utama anak-anak mereka 

juga berfungsi sebagai landasan perkembangan moral anak di masa 

depan. Selain Pendidikan anak dalam bidang jasmani dan Rohani, 

orang tua wajib mengawasi dan memantau perkembangan anak dalam 

hal mengembangkan akidah dan akhlak, seperti sosial dan spiritual. 

Pembentukan karakter didalam Pendidikan keluarga harus dimulai 

sejak dini karena dapat berdampak pada perkembangan anak 

(Hidayatullah, 2022). 
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Oleh karena itu, orang tua yang merupakan pendidik pertama 

dan utama seorang anak, memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan 

membimbing mereka, terutama sejak usia dini dan khususunya selama 

tahap penting mereka. 

 

3. Macam-macam pola asuh 

Orang tua akan menggunakan jenis gaya pengasuhan yang berbeda-

beda karena setiap orang tua memiliki gaya pengasuhannya sendiri tidak 

akan sama dengan orang tua lainnya, hal tersebut senada dengan apa 

yang disampaikan Hurlock bahwa pola asuh orang tua terbagi menjadi 

3 jenis yaitu (Sianturi et al., 2022) 

a. Pola asuh otoriter 

Pola asuh otoriter adalah gaya disiplin yang digunakan oleh 

orang tua untuk membentuk kepribadian anak-anak mereka dengan 

menetapkan aturan kaku yang harus diikuti, sering kali disertai 

dengan ancaman. Anak-anak harus mematuhi dan menuruti 

keinginnan orang tuanya, dan kontrol orang tua atas tingkah lakunya 

sangat keras. Selain itu, hamper tidak ada pujian yang diberikan 

kepada anak-anak, dan hukuman fisik sering digunakan jika mereka 

tidak memenuhi harapan orang tua. biasanya disertai dengan 

ancaman, pendekatan pengasuhan ini memiliki kecenderungan 

untuk menetapkan norma yang harus dipatuhi dengan ketat. Orang 

tua seperti ini biasanya memaksa, memerintah, dan menghukum. 

Orang tua seperti ini tidak akan berpikir dua kali untuk  menghukum 

anaknya jika menolak melakukan apa yang diperintahkan. Orang tua 

ini biasanya satu arah dalam komunikasi mereka dan tidak mengerti 
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kompromi. Orang tua seperti ini tidak mampu memahami anaknya. 

(Sofiani et al., 2020) 

Akibatnya, anak akan kurang inisiatif, mudah cemas, tidak 

yakin apa yang harus dilakukan, suka tidak mematuhi orang dewasa, 

bahkan terkadang menjadi pengecut atau terlalu patuh. Emosi anak-

anak yang rentan terhadap ketidakstabilan, masalah penyesuaian 

diri, kurangnya perhatian dan kebijaksanaan membuat mereka tidak 

disukai dalam kelompok, tidak peduli, tidak Bahagia, dan mudah 

curiga. 

Akibatnya, pola asuh otoriter ditandai dengan batasan yang 

ketat dan kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Orang 

tua sering memaksakan kehendak mereka sendiri atas keinginan 

anak-anak mereka. Anak-anak tidak memiliki sarana untuk 

menyuarakan pendapat mereka, dan orang tua sering kali kurang 

menekankan ide-ide mereka (Asri, IGAAS., Suniasih, N.W., 

Suparya et al., 2018). 

b. Pola asuh demokratis 

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang mengutamakan 

kebutuhan anak tetapi tidak takut untuk melakukan control atas 

kebutuhan tersebut. Orang tua dari latar belakang ini cenderung 

menjadi individu yang logis yang selalu bertindak sesuai dengan 

pikiran dan keadaan. Pengasuhan yang demokratis memungkinkan 

anak-anak untuk menyuarakan pikiran mereka dan memiliki 

kepercayaan pada penilaian mereka sendiri. Namun, orang tua masih 

bertanggung jawab untuk mengontrol anak-anak mereka dan 

menetapkan Batasan untuk apa yang bisa dan tidak bisa mereka 
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lakukan. Pendekatan pengasuhan ini menciptakan ikatan dan 

komunikasi yang baik antara orang tua dan anak-anak. (Hasanah & 

Sugito, 2020). 

Pola asuh demokratis menempatkan anak dan orang tua 

sejajar. Dengan mempertimbangkan kedua belah pihak, keputusan 

diambil secara bersama-sama. Anak-anak diberikan kebebasan 

untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, tetapi mereka 

tetap harus berada di bawah pengawasan orang tua dan bertanggung 

jawab atas apapun yang mereka lakukan. Sebagai hasil dari 

pendekatan pengasuhan ini, anak-anak akan tumbuh menjadi orang 

dewasa yang matang, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan jujur 

(Andriani & Wahyuni, 2020). 

c. Pola asuh permisif 

Dalam pola asuh permisifm orangtua mentolerir sudut 

pandang dengan tingkat keterbukaan yang tinggi namun hanya 

melakukan sedikit kontrol. Membebaskan anak untuk melakukan 

jika memiliki keinginan, akan menyebabkan anak bertindak impulsif 

dan agresif, memberontak terhadap otoritas, kurang percaya diri, 

dan sulit dikendalikan. (Yustina & Setyowati, 2021) 

Pola asuh permisif yaitu membiarkan anak bertindak sesuai 

dengan keinginannya, memberikan kebebasan, dan orang tua tidak 

memberikan hukuman dan pengendalian. Pola asuh permisif 

memiliki beberapa kekurangan, diantaranya anak menjadi kurang 

menghargai aturan, anak menjadi cenderung manja, karena semua 

yang diinginkan diberikan dan dampaknya anak kurang bertanggung 



31 
 

 
 

jawab dan suka memberontak diri atau menyerah. (Ramadanty et al., 

2022) 

Pandangan berbeda tentang pengasuhan ini akan memiliki 

berbagai hasil. Ke depan diharapkan pola asuh, khususnya pola asuh 

demokratis, akan menghasilkan anak dengan memiliki pola pikir 

mandiri yang dapat mengembangkan kemandiriannya dengan baik. 

Selain itu, dengan pendekatan pengasuhan ini, anak-anak dapat 

tumbuh secara maksimal, mandiri, memiliki persahabatan yang 

positif, mampu mengatasi stress, dan ingin tahu tentang hal-hal baru. 

(Siti Solihah, Muhamad Ali, 2020) 

Perilaku sosial emosional anak dipengaruhi oleh proses 

perlakuan, pengasuhan atau bimbingan dari orangtua terhadap anak 

dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial, atau norma-

norma kehidupan bermasyarakat serta mendorong dan memberikan 

contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan emosional 

anak berlangsung dalam interaksi dinamis antara hubungan orangtua 

dengan anak dan lingkungan mereka. Keadaan mental keluarga 

dipengaruhi oleh pandangan anak, perilaku orang tua yang baik, dan 

pola asuh orang tua yang peduli, merupakan salah satu bagian dari 

lingkungan ini. Karena pola asuh positif menghasilkan keturunan 

yang kompeten, orang tua diharapkan menjadi pasangan yang baik 

bagi anak-anaknya. Orangtua diharapkan untuk terlibat dalam 

kehidupan anak baik di rumah maupun di sekolah untuk 

meningkatkan keterampilan sosial anak dan menurunkan masalah 

perilaku anak. (Age & Hamzanwadi, 2020) 



32 
 

 
 

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh 

Baik pengaruh internal maupun eksternal dapat berdampak pada 

gaya pengaasuhan orang tua dalam membesarkan anak. Faktor internal 

meliputi perilaku orang tua yang diperoleh pertama kali, dan faktor 

eksternal adalah lingkungan sosial, masyarakat dan lingkungan kerja.  

Berikut faktor-faktor yang menurut Maccoby & Mcloby (Yustina & 

Setyowati, 2021) yang dapat mempengaruhi pola asuh: 

a. Lingkungan tempat tinggal keluarga 

Anak akan rentan jika keluarganya tinggal di lingkungan dengan 

kontrol populasi yang buruk dan standar kesopanan yang rendah. 

b. Model parenting yang diperoleh 

Orang tua biasanya menanamkan gaya pengasuhan mereka kepada 

anak-anak mereka, dilihat dari keberhasilan pola pengasuhan 

tersebut. 

c. Orang tua yang lingkungan kerjanya sibuk 

Ketika mereka memiliki pekerjaan, merekas sering mempekerjakan 

teman atau keluarga mereka untuk mengasuh anaknya atau 

babysitter. 

d. Ekonomi 

Status ekonomi juga mempengaruhi pola asuh orang tua. Dengan 

perekonomian yang cukup, kesempatan dan fasilitas yang diberikan 

serta lingkungan material yang mendukung cenderung mengarahkan 

pola asuh orang tua menuju perlakuan tertentu yang dianggap orang 

tua sesuai. 

e. Pendidikan 
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Penambahan wawasan tentang perkembangan anak dilatar 

belakangi oleh Pendidikan orang tua. 

f. Nilai agama yang dianut oleh orang tua 

Arah dan orientasi religiusitas dapat menjadi pemicu diterapkannya 

pola asuh dalam keluarga. Orang tua yang menganut agama dan 

keyakinan religious tertentu senantiasa berusaha agar anak pada 

akhirnya nanti juga dapat mengikutinya. (Septian Lianawati, 2020) 

g. Kepribadian 

Kepribadian orang tua yang tertutup cenderung menerapkan pola 

asuh otoriter. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Usia Prasekolah 

1. Definisi anak usia prasekolah 

Anak usia dini yaitu anak dengan usia 3-6 tahun dimana anak 

telah memasuki jenjang prasekolah. Anak pada usia tersebut mengalami 

perubahan pada fase kehidupan sebelumnya. Masa anak usia dini sering 

disebut dengan “golden age” atau masa emas. Pada masa ini hampir 

seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan 

berkembang secara tepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tidak 

sama karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda. 

Taman kanak-kanak sebagai salah satu bentuk pendidikan prasekolah 

yang ada di jalur pendidikan yang memberikan layanan bagi anak usia 

dini hingga memasuki tahapan pendidikan dasar (Anzani & Insan, 

2022). 

Anak usia prasekolah merupakan individu yang berusia 3 hingga 

6 tahun. Anak usia prasekolah memiliki potensi yang cukup besar untuk 
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segera berkembang, potensi tersebut akan terus berkembang jika anak 

dilatih untuk diberikan stimulasi (Lestari & PH, 2019). 

 

2. Karakteristik perkembangan anak 

Adapun aspek-aspek karakteristik perkembangan anak dalam 

(Talango, 2020) yaitu: 

a. Perkembangan Fisik 

Perkembangan fisik motorik berkaitan dengan perubahan 

yang terjadi pada manusia, seperti menjadi lebih tinggi atau menjadi 

lebih besar juga berkaitan dengan pola geraknya.  

Perkembangan fisik anak ditandai dengan berkembangnnya 

perkembangan motorik kasar dan halus. Secara khusus, proses 

pembentukan pola gerak tubuh dan mengubahnya menjadi 

keterampilan dikenal sebagai perkembangan motorik. 

Keterampilan motorik kasar (gross motorik skill) adalah 

penggunaan otot-otot besar dalam tubuh termasuk di dalamnya 

berjalan, melompat, berlari, memanjat, dll. Hampir semua aktivitas 

tubuh individu merupakan bentuk keterampilan motorik kasar yang 

setiap hari dilakukan. Jika motorik kasar melibatkan penggunaan 

otot-otot besar maka perkembangan motorik halus berorientasi pada 

penggunaan otot-otot kecil.  

Motorik halus menurut Susanto merupakan gerakan halus 

yang melibatkan bagian-bagian tertentu saja yang dilakukan oleh 

otot-otot kecil saja. Kemampuan motorik halus meliputi kegiatan 

seperti menggunting kertas dengan hasil guntingan yang lurus, 

menggambar gambar sederhana dan mewarnai.  
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Pemberian latihan kegiatan fisik motorik untuk anak usia 

Taman Kanak-kanak sangat bermanfaat bagi anak, untuk melatih 

gerakan-gerakan yang bermanfaat sesuai dengan tahapan 

perkembangannya yang dapat disampaikan melalui kegiatan 

bermain sesuai dengan prinsip belajar anak.  

b. Perkembangan Kognitif 

Kognitif merupakan salah satu dari banyak aspek yang 

mempengaruhi proses berpikir setiap manusia. Proses Kognitif 

berhubungan kemampuan intelegensi yang menandai seseorang 

dengan berbagai minat terutama sekali ditujukan kepada ide-ide dan 

belajar. Dalam prosesnya kognitif merupakan kemampuan individu 

untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu 

kejadian atau peristiwa. 

Piaget, mengungkapkan perkembangan kognitif merupakan 

hasil upaya anak-anak untuk memahami dan bertindak di dunia 

mereka. Pernyataan ini memiliki makna bahwa perkembangan 

kognitif merupakan wujud kemampuan setiap anak dalam 

melakukan interaksi terhadap semua hal yang ada di sekelilingnya. 

Dalam interaksi yang dilakukan ada banyak proses berpikir yang 

memberikan pengaruh antara anak dengan lingkungannya. 

c. Perkembangan Bahasa 

Bahasa adalah suatu sistem simbol yang digunakan oleh 

individu untuk mengkomunikasikan ide informasi. Bahasa sebagai 

alat komunikasi memiliki beberapa aspek. Sowers menyatakan 

bahwa aspek bahasa dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu aspek 

reseptif dan aspek ekspresif. Kedua aspek ini merupakan hal yang 
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diperlukan dalam kegiatan berbahasa, agar dapat terjadi proses 

komunikasi.  

Aspek reseptif berarti kemampuan individu dalam menerima 

informasi bahasa meliputi kegiatan mendengarkan dan membaca. 

Aspek ekspresif sendiri merupakan kebalikan dari aspek reseptif 

yaitu, merupakan kemampuan individu dalam menyampaikan 

informasi bahasa yang meliputi kegiatan berbicara dan menulis. 

Oleh karenanya kemampuan berbahasa dipelajari dan diperoleh oleh 

anak secara alamiah melalui lingkungannya dan digunakan dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Melalui bahasa anak 

mengungkapkan gagasan, perasaan maupun maksud dari 

pemikirannya.  

Dengan bahasa, anak dapat menerima dan menyampaikan 

informasi mengenai lingkungannya dengan melibatkan proses lain 

yaitu proses mental. Melalui hal tersebut, anak dapat 

mengembangkan kemampuan bergaul (social skill) dengan orang 

lain. 

d. Perkembangan moral 

Perkembangan moral berhubungan dengan perilaku seorang 

individu. Tingkah laku bermoral adalah tingkah laku yang 

mengikuti norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. 

Perkembangan moral adalah sebuah proses dimana seseorang 

belajar untuk memperhatikan perilaku mereka dan memutuskan 

apakah sebuah perilaku yang dilakukan baik atau buruk dan 

kemudian untuk menghambat impuls yang tidak sesuai. 
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Dalam hal ini perkembangan moral yang dilalui oleh anak 

meliputi serangkaian proses pemahaman terhadap sebab dan akibat 

perilaku yang dilakukan seorang individu dalam masyarakat. Proses 

dari perkembangan moral itu sendiri memberikan gambaran 

pemahaman yang sederhana pada anak untuk memahami dampak 

perilakunya pada orang lain dan tidak bertindak jahat. 

e. Perkembangan sosial-emosional 

Belajar bagaimana hidup dalam kelompok sebagai individu 

melibatkan pengembangan keterampilan dan perilaku sosial. 

Perbedaan individu dalam latar belakang genetika dan buaya, status 

kesehatan, faktor-faktor seperti pengalaman dalam pengasuhan anak 

adalah penyebab keragaman perkembangan ini (perkembangan 

sosial) sehingga anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda-

beda. 

Perkembangan psikososial dalam hal ini adalah sebuah 

proses perubahan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Dalam proses 

perkembangan ini individu diharapkan mengerti orang lain, yang 

berarti mampu menggambarkan ciri-cirinya, mengenali apa yang 

dipikirkan, dirasakan dan diinginkan serta dapat menempatkan diri 

pada sudut pandang orang lain, tanpa kehilangan dirinya sendiri, 

perubahan emosi, perubahan kepribadian, dan perubahan cara setiap 

orang berinteraksi dengan orang lain. 

Interaksi anak dengan orang lain dan sentimen terhadap 

dirinya sendiri, yang keduanya melibatkan proses adaptasi, 
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semuanya merupakan bagian dari perkembangan ini. Hal-hal yang 

melibatkan perasaan terkait erat dengan emosi. 

Perkembangan emosi meliputi pertumbuhan kompetensi 

sosial anak. Selain itu perkembangan emosi mengarahkan anak pada 

keahlian pemahaman secara psikologis antar sesama. Jadi, 

perkembangan emosi terdiri dari kompetensi sosial dan pemahaman 

psikologis baik diri sendiri maupun dalam berinteraksi dengan orang 

lain. 

Perkembangan sosial emosional adalah kemampuan seorang 

anak untuk memahami orang lain melalui cara anak bertindak 

dengan orang-orang di sekitarnya termasuk orang dewasa. Hal ini 

mengacu pada perilaku dan respon yang diberikan anak-anak saat 

bermain dan berkegiatan bersama anggota keluarga, guru, teman-

teman juga pengasuhnya. 

Perkembangan pada anak adalah sebuah perubahan yang 

bersifat sistematis, progresif dan berkesinambungan. Perubahan 

tersebut meliputi aspek perkembangan kognitif, bahasa, fisik-

motorik, sosial emosional dan moral. Anak akan melewati tugas-

tugas perkembangan dalam setiap aspeknya. Dalam setiap tugas 

perkembangan terdapat indikator yang memiliki keterkaitan dengan 

indikator pada aspek lainnya. 

 

3. Masalah perkembangan 

Tidak menutup kemungkinan anak usia dini mengalami berbagai 

masalah selama proses perkembangan yang akan menghambat 

perkembangan selanjutnya. Permasalahan anak-anak adalah sesuatu 
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yang mengganggu kehidupan anak, yang timbul karena 

ketidakselarasan pada perkembangannya. Pada dasarnya jenis-jenis 

masalah anak usia dini salah satunya yaitu masalah psikososial.  

Masalah yang sering timbul dalam perkembangan anak meliputi 

gangguan perkembangan sosial dan emosi. (Mandas et al., 2021)  

Masalah Sosial dan Emosi perkembangan anak berhubungan 

dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya, 

orang dewasa, atau lingkungan pergaulan yang lebih luas. dengan 

pergaulan atau hubungan sosial, yang meliputi perilaku sebagai berikut 

(Syarkiah, 2018) :  

a. Tingkah laku agresif 

b. Daya ingat kurang 

c. Pemalu 

d. Anak manja dan mudah menangis 

e. Perilaku berkuasa dan merusak. 
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D. Kerangka Teori 

Bagan 2.1. Kerangka Teori 

E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan Anak 

Sosial emosional 

Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar menyesuaikan 

diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi 

dengan orang-orang di lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Faktor yang mempengaruhi 

1. Keadaan didalam 

individu 

2. Konflik-konflik 

3. Lingkungan keluarga 

4. Lingkungan masyarakat 

5. Lingkungan sekolah 

6. Gadget  

Pola emosi anak 

1. Perasaan takut 

2. Perasaan marah 

3. Perasaan cemburu 

4. Kesedihan atau duka cita 

5. Keingintahuan 

6. Kegembiraan 

7. Kasih sayang 

Definisi Pola Asuh 

Pola asuh orang tua berarti kebiasaan orang tua, ayah dan 

ibu dalam memimpin, mengasuh dan membimbing anak.  

Jenis pola asuh 

1. Otoriter 

2. Demokratis 

3. permisif 

Faktor pola asuh orang tua 

1. Lingkungan  

2. Model parenting 

3. Kesibukan orang tua 

4. Ekonomi 

5. Pendidikan 

6. Nilai agama yang dianut 

7. Kepribadian  
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E. Kerangka Konsep 

Bagan 2. Kerangka Teori 

             Variabel Independent     Variabel Dependent 

 

F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Perancu 

 

Keterangan: 

   : Variabel yang diteliti (Variabel Independen) 

: Variabel terikat (Variabel dependen) 

: Penghubung variabel yang diteliti 

   : Tidak diteliti 

   : Tidak diteliti 

Perkembangan sosial 

emosional anak pra sekolah 
Pola asuh orang tua 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

sosial emosional 

1. Keadaan didalam individu 

2. Konflik-konflik 

3. Lingkungan keluarga 

4. Lingkungan masyarakat 

5. Lingkungan sekolah 

6. Gadget 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun 

peneliti. Desain penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Metode 

deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah 

dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dari 

subjek dan objek yang diteliti. (Adiputra et al., 2021) 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di TK Raudhatul Athfal UIN Alauddin, Kota 

Makassar. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2023 – Mei 2023 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah sekumpulan subjek atau objek yang memiliki 

karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti (Darwin et al., 2021). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 59 murid di TK Raudhatul Athfal 

UIN Alauddin. 
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a. Kriteria inklusi 

1) Anak prasekolah dengan usia anak 5-6 tahun 

2) Orang tua yang bersedia menjadi responden dan mampu 

memberikan jawaban yang akurat. 

b. Kriteria eksklusi 

1) Orang tua yang menolak diteliti 

2) Ibu dan/atau anak yang memiliki gangguan mental, masalah 

kesehatan fisik atau disabillitas. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil berdasarkan 

prosedur teknik sampling tertentu sehingga mampu mempresentasikan 

karakteristik populasinya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini dengan cara non probability sampling dengan metode Total 

sampling. Menurut (Sugiyono, 2019), Total sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel 

penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun langkah-

langkah pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Data Primer  

Data primer diperoleh melalui observasi langsung ke lapangan dengan 

menggunakan lembar observasi dan membagikan kuesioner 

perkembangan sosial emosional kepada orang tua anak. 
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2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari dokumen atau 

orang lain atau dikatakan sebagai data tidak langsung. Pada penelitian 

ini, data sekunder diperoleh dari Guru TK Raudhatul Athfal UIN 

Alauddin. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk 

memperoleh data penelitian yang valid dan reliabel dari subjek atau responden 

(Darwin et al., 2021). Kusioner yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari, 

pengumpulan data demografi, adaptasi kuesioner PSDQ (Parenting Styles 

Questionnaire) yang dibuat oleh (Robinson et al., 2001), lembar kuesioner 

perkembangan sosial emosional dari penelitian (Janah, 2019), serta lembar 

observasi. 

Instrument PSDQ merupakan alat untuk menguji pola asuh yang terdiri 

dari 3 komponen dan 32 item pernyataan secara keseluruhan. Skor 1=tidak 

pernah, 2=jarang, 3=kadang-kadang, 4=sering, 5=selalu. Skor tertinggi, yang 

menunjukkan jenis gaya pengasuhan digunakan untuk menginterpretasikan data 

(Robinson, 2001). Dalam penelitian yang diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia, (Riany et al., 2018) menggunakan instrument ini sebagai alat ukur. 

Pada penelitian sebelumnya dilakukan pengujian validitas dan realibilitas 

(Suherman, 2019).  
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Tabel 3.1 Dimensi pola asuh orang tua Parenting Style & Dimension 

Questionnaire-Short Version 

No. Jenis Pola Asuh Dimensi Pola Asuh Item Total 

1. Demokratis Dimensi Hubungan 

(Kehangatan & Dukungan) 

7,1,12,14,27 5 

Dimensi Peraturan 

(Alasan/Induksi) 

25,29,31,11,5 5 

Dimensi Pemberiam 

(Partisipasi Kebebasan) 

21,9,22,3,18 5 

2. Otoriter Dimensi Pemaksaan Fisik 2,6,32,19 4 

Dimensi Kemarahan Verbal 16,13,23,30 4 

Tanpa Alasan/Dimensi Hukuman 10,26,28,4 4 

3. Permisif Dimensi Memanjakan/Indulgent 20,17,15,8,24 5 

JUMLAH 32 

 

Lembar kuesioner perkembangan sosial emosional yang dikembangkan 

oleh (Janah, 2019), terdiri dari 11 pertanyaan setiap item memiliki indeks skor 

0=tidak pernah, 1=kadang-kadang, 2=sering, 3=sering sekali. Interpretasi 

diperoleh dari hasil skor total. 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

1. Editing  

Setelah pengumpulan data dari tabel observasi, pengecekan data 

dilakukan dengan maksud untuk memastikan keakuratan, konsistensi, 

dan melengkapi data yang masih kosong. 

2. Coding  

Coding digunakan untuk memberikan simbol/kode berupa angka dan 

huruf pada variabel nomor daftar pertanyaan agar datanya dapat dilacak. 

Ini membuat semua data lebih sederhana. 
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3. Tabulasi data  

Memasukkan dan mengelola data ke dalam tabel, kemudian menghitung 

dan menjumlahkan hasil perhitungan tersebut untuk melakukan analisis 

statistik terhadap data tersebut. 

 

G. Analisa Data 

Perangkat lunak komputer, khususnya program SPSS versi 25, digunakan 

untuk menganalisis data secara kuantitatif guna memperkirakan distribusi 

frekuensi variabel bebas, pola asuh. Setelah itu dilakukan analisis bivariat untuk 

melihat apakah ada pengaruh antara faktor yang diteliti dengan masalah 

perkembangan sosial emosional. 

 

H. Etika Penelitian 

Adapun etika penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti yaitu 

sebagai berikut:  

1. Autonomy 

Formulir persetujuan, juga dikenal sebagai informed consent, adalah 

pernyataan yang menunjukkan subjek atau responden bersedia untuk 

berpartisipasi dalam penelitian. Nama penelitian dan manfaat harus 

disertakan pada formular persetujuan ini. Peneliti harus menghormati 

hak dan pilihan responden, meskipun demikian, jika mereka memilih 

untuk tidak bekerja sama dalam penelitian. 

2. Anomity  

Menulis inisial saja seperti, Nn/Tn.X pada lembar adalah salah satu cara 

untuk melindungi rahasia atau anonimitas 
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3. Confidentiality  

Sebagian dari data responden akan diungkapkann dalam temuan 

penelitian, dan kerahasiaan mengacu pada privasi responden. Temuan 

penelitian dan kuesioner tidak akan mencakup informasi apapun yang 

tidak diperlukan oleh peneliti. Setelah mempresentasikan hasil 

penelitian, data akan dihapus. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 

a. Karakteristik Responden 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden  

 

No. Karakteristik Frekuensi (%) 

1. Usia Anak 

5 Tahun 

6 Tahun 

 

14 

24 

 

36.8% 

63.2% 

2. Jenis Kelamin Anak 

Perempuan 

Laki-laki 

 

24 

14 

 

63.2% 

36.8% 

3. Pendidikan Terakhir Ibu 

SMP-SMA/SEDERAJAT 

D2-D3 

D4-S1/PROFESI 

S2-S3 

 

5 

10 

15 

8 

 

13.2% 

26.3% 

39.5% 

21.1% 

4. Pekerjaan Ibu 

Bekerja 

Tidak Bekerja 

 

19 

19 

 

50% 

50% 

 Total 38 100% 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan karakteristik 

responden yang bekontribusi dalam penelitian ini, dari segi usia 

anak yakni sebanyak 24 responden yang memiliki anak usia 6 

tahun (63.2%) dan 14 orang anak (36.8%) berusia 5 tahun. 

Karakteristik responden yang memilik anak berdasarkan jenis 

kelamin sebanyak 24 responden (63.2%) berjenis kelamin 

perempuan dan 14 responden (36.8%) berjenis kelamin laki-laki. 

Berdasarkan Pendidikan terakhir hasil penelitian didapatkan 

sebagian besar terdiri dari ibu yang memiliki Pendidikan terakhir 

D4-S1/Profesi yakni sebanyak 15 orang (39.5%) selanjutnya 

diikuti oleh ibu yang memiliki Pendidikan terakhir D2-D3 
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sebanyak 10 orang (26.3%), S2-S3 sebanyak 8 orang (21.1%) dan 

SMP-SMA/SEDERAJAT sebanyak 5 orang (14.3%). Berdasarkan 

pekerjaan ibu didapatkan ibu bekerja sebanyak 19 orang (50%) dan 

ibu tidak bekerja sebanyak 19 orang (50%).  

 

b. Jenis Pola Asuh Orang Tua 

 

Tabel 4.2 

Gambaran Jenis Pola Asuh Orang Tua 

 

Karakteristik Frekuensi (%) 

Pola Asuh Orang Tua 

Demokratis 

Otoriter 

Permisif 

 

28 

6 

4 

 

73.7% 

15.8% 

10.5% 

Total  38 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas gambaran jenis pola asuh orang 

tua didapatkan jenis pola asuh orang tua demokratis sebanyak 28 

responden (73.7.%) selanjutnya diikuti dengan jenis pola asuh 

otoriter sebanyak 6 responden (15.8%) dan jenis pola asuh permisif 

sebanyak 4 responden (10.5%). 

 

c. Sosial Emosional Anak Usia Prasekolah 

 

Tabel 4.3 

Gambaran Sosial Emosional Anak Usia Prasekolah 

 

Karakteristik Frekuensi (%) 

Sosial Emosional Anak 

Normal  

Delayed 

 

20 

18 

 

 

52.6% 

47.4% 

Total  38 100% 
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Berdasarkan tabel 4.3 diatas gambaran sosial emosional anak 

usia prasekolah didapatkan anak dengan sosial emosional normal 

sebanyak 20 responden (52.6%) selanjutnya diikuti dengan sosial 

emosional anak delayed sebanyak 18 responden (47.4%). 

d. Observasi Sosial Emosional Anak Usia Prasekolah 

Tabel 4.4 

Gambaran Observasi Sosial Emosional Anak Usia Prasekolah 

Karakteristik Frekuensi (%) 

Sosial Emosional Anak 

Normal  

Delayed 

 

23 

15 

 

 

60.5% 

39.5% 

Total  38 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas gambaran observasi sosial 

emosional anak usia prasekolah didapatkan anak dengan sosial 

emosional normal sebanyak 23 responden (60.5%) selanjutnya 

diikuti dengan sosial emosional anak delayed sebanyak 15 

responden (39.5%). 

 

2. Analisis Bivariat 

a. Pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial 

emosional anak 

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesionar di TK 

Raudhatul Athfal UIN Alauddin, dapat dilihat tabel dibawah ini 

yang menunjukkan hasil pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

perkembangan sosial emosional anak usia prasekolah di TK 

Raudhatul Athfal UIN Alauddin 
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Tabel 4.5 

Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan 

Sosial Emosional Anak 

 

Sosial Emosional  

Total 

 

r 

 

P  Normal Delayed 

Pola asuh 

orang tua 

Demokratis 

Otoriter 

Permisif 

20 

0 

0 

8 

6 

4 

28 

6 

4 

 

0.658 

 

0.0001 

Total   20 18 38   

*Uji Somers’d 

Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan hasil uji nilai p 0.0001 

<0.05 yang menunjukkan bahwa korelasi antara pola asuh orang 

tua dengan sosial emosional anak bermakna. Yang artinya terdapat 

pengaruh antara pola asuh orang tua terhadap perkembangan 

sosial-emosional anak usia prasekolah di TK Raudhatul Athfal UIN 

Alauddin. Didapatkan nilai korelasi r 0.658 dengan kekuatan 

korelasi kuat arah hubungan positif yang artinya semakin baik pola 

asuh maka semakin baik perkembangan sosial-emosional pada 

anak usia prasekolah. 

b. Jenis pola asuh orang tua dengan hasil observasi perkembangan 

sosial emosional anak  

Tabel 4.6 

Jenis Pola Asuh Orang Tua dengan Hasil Observasi 

Perkembangan Sosial Emosional Anak 

 
Sosial Emosional 

 

 

 

Total 

 

 

P  Normal Delayed 

 

 

Pola asuh 

orang tua 

Demokratis 

 

 

Otoriter 

 

 

Permisif 

23 

(82.1%) 

 

0 

(0.0%) 

 

0 

(0.0%) 

5 

(17.9%) 

 

6 

(100%) 

 

4 

(100%) 

28 

(100%) 

 

6 

(100%) 

 

4 

(100%) 

 

 

0.0001 

Total   20 18 38  
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Berdasarkan tabel 4.6 didapatkan hasil yaitu responden jenis pola 

asuh demokratis memiliki 23 anak yang perkembangannya normal 

dan 5 anak yang perkembangannya terlambat/ delayed, responden 

jenis pola asuh otoriter tidak memiliki anak yang 

perkembangannya normal dan 6 anak yang perkembangannya 

terlambat/ delayed, Responden jenis pola asuh permisif tidak 

memiliki anak yang perkembangannya normal dan 4 anak yang 

perkembangannya terlambat/ delayed.  

 

B. Pembahasan  

Keluarga menjadi pondasi pendidikan pertama bagi anak. Kelanjutan 

penguatan pendidikan tersebut direalisasikan melalui pendidikan anak usia dini 

diantaranya Taman Kanak-kanak (TK). TK merupakan pendidikan prasekolah 

yang diarahkan untuk mengintegrasikan pengetahuan dan praktik ibadah, 

mengembangkan motivasi dan sikap belajar, penguasaan keterampilan, dan 

pembentukan karakter pada anak (Irma et al., 2019). 

Teori perkembangan orang tua menegaskan bahwa peran dari   pengasuhan   

dimulai   pada   masa   kanak-kanak,  berkembang  seiring  berjalannya  waktu  

serta dipengaruhi   oleh   pendidikan,   pengalaman   pribadi, norma  sosial,  

kesehatan  hubungan  antara  orangtua dan anak, dinamika keluarga, dan 

karakteristik anak itu sendiri.  Pola  pengasuhan  terdapat  tiga  model  yaitu 

pengasuhan     demokratis,     otoriter,     dan     permisif (Mulyanti et al., 2021). 

1. Gambaran jenis pola asuh orang di TK Raudhatul Athfal UIN 

Alauddin. 

Berdasarkan hasil penelitian di TK Raudhatul Athfal UIN Alauddin 

terkait pola asuh orang tua didapatkan sebagian besar orang tua 

menerapkan pola asuh demokratis 73.7%. 



53 
 

 
 

Menurut teori Hourlock dalam (Mulyeni et al., 2023) 

mengemukakan ada tiga jenis pola asuh orang tua terhadap anak, yakni: 

a. pola asuh demokratis: ditandai dengan adanya pengakuan orang tua 

terhadap kemampuan anak, anak diberi kesempatan untuk tidak selalu 

tergantung pada orang tua. b. pola asuh otoriter: ditandai dengan cara 

mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat. c. pola asuh permisif: 

ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas, 

diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja. 

Dalam teori Casmini (2007) Pengasuhan orang tua atau yang lebih 

dikenal dengan pola asuh orang tua, yaitu bagaimana orang tua 

memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta 

melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, hingga kepada 

upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat 

secara umum. (Rambu, 2019)  

Menurut Morrison pengasuhan anak adalah pengasuhan dan 

Pendidikan yang menyeluruh yang diberikan kepada anak di luar rumah 

untuk melengkapi pengasuhan dan Pendidikan yang diberikan oleh 

keluarga mereka. Berbagai kebutuhan dipenuhi oleh program 

pengasuhan anak. Pola asuh adalah interaksi antara orang tua dengan 

anaknya untuk memenuhi kebutuhannya, mendidik, membimbing, dan 

menanamkan nilai-nikai disiplin dalam perilaku dan pengetahuan anak  

agar tumbuh kembang anak berlangsaung sebaik mungkin dengan 

dukungan orang tua (Sulaiman et al., 2019). 

Setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda dalam mendidik 

seorang anak dan biasanya diturunkan oleh pola asuh yang diterima dari 

orang tua sebelumnya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola 
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interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan 

kebutuhan fisik (seperti makan, minum dan lain-lain) dan kebutuhan 

psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang dan lain -lain), serta 

sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat 

hidup selaras dengan lingkungannya. (Ayun, 2019) 

Sejak bayi hingga dewasa, pengasuhan anak melibatkan mengasuh 

anak dan membimbing mereka baik secara fisik maupun mental. 

Sugihartono dkk, (2014) mengatakan bahwa pola asuh adalah pola 

perilaku yang diterapkan pada anak dan bersifat konsisten dari waktu 

kewaktu. Setiap keluarga memiliki pola asuh yang unik dibandingkan 

dengan keluarga lainnya. Anak-anak mungkin mengalami pola perilaku 

ini baik secara positif maupun negatif. Mengasuh anak juga dapat 

melindungi anak dan mengajari mereka pelajaran hidup (Andriani & 

Wahyuni, 2020) 

Meski dikenal ramah, pola asuh demokratis juga bisa tegas dengan 

anak, tapi demokratis tahu batasnya. Pola asuh demokratis dianggap 

sebagai pola asuh yang paling baik karena cenderung lebih 

mendengarkan pendapat anak dan kebutuhan anak, batasan anak. Pola 

asuh demokratis terkadang menanyakan keinginan anak, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan anak agar merasa 

diperhatikan, namun pola asuh demokratis terkadang tidak segan-segan 

menghukum anak jika melakukan kesalahan, namun pola asuh 

demokratis akan menjelaskan kesalahan yang dilakukan anak, apa yang 

menyebabkan anak melakukan kesalahan, dan pola asuh demokratis 

menjelaskan bagaiman berperilaku yang baik, terutama menghormati 

orang yang lebih tua. 
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Orang tua yang demokratis akan mendorong semua perbuatan baik 

anaknya, memberikan kasih sayang, semangat dan doanya. Mereka juga 

akan selalu mendampingi anaknya ketika mengalami kesulitan, 

mendengar pendapatnya, dan sesekali bertukar pikiran untuk 

menciptakan rumah tangga yang harmonis (Sukamto & Fauziah, 2020). 

Pola asuh otoriter merupakan bentuk pola asuh yang menekan pada 

pengawasan orang tua atau control yang ditujukan pada anak untuk 

mendapatkan kepatuhan dan ketaatan. Menurut Santrock pola asuh 

otoriter, yaitu pola asuh yang penuh pembatasan dan hukuman 

(kekerasan) dengan cara orang tua memaksakan kehendaknya, sehingga 

orang tua dengan pola asuh otoriter memegang kendali penuh dalam 

mengontrol anak-anaknya ( Bahran et al., 2020) 

Orang tua yang permisif akan membebaskan anaknya melakukan 

dan berperilaku seperti apa saja sesuai apa yang diinginkan yang dimana 

pola asuh tersebut akan membentuk individu yang tidak dapat 

mengontrol perilaku sendiri. Pola asuh permisif menurut Hurlock ialah 

suatu pola pengasuhan orang tua yang memberikan suatu kebebasan 

kepada anak. Pengaruh pola asuh permisif terhadap anak akan 

memberikan dampak terhambatnya kemandirian pada anak. (Hanifah et 

al., 2021) 

Menurut Analisa peneliti terdapat 3 jenis pola asuh; pola asuh 

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

baik untuk diterapkan orang tua adalah pola asuh demokratis. Pola asuh 

demokratis merupakan bentuk pola asuh yang menghargai dan 

memperhatikan keputusan anak. Orang tua memberikan kepercayaan 

kepada anak sehingga anak lebih percaya diri, memiliki kompetensi 
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sosial sehingga memberikan dampak positif/baik terhadap 

perkembangan anak.  

Ditinjau dari karakteristik responden semua jenis pola asuh yang 

diterapkan oleh orang tua memiliki kesamaan pada kondisi anak delayed 

yakni tipe orang tua yang bekerja. Hal ini didukung oleh penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh (Agustina & Nirwana, 2022) yaitu ada 

pengaruh antara pekerjaan orang tua dengan perkembangan sosial 

emosional anak usia 5 sampai 6 tahun di PAUD Islam Ummu Fatima 

Bengkulu. Situasi perkerjaan ibu dan Teknik pengasuhan mereka (pola 

asuh orang tua) adalah penentu paling signifikan dalam perkembangan 

kepribadian anak. Perkembangan sosial-emosional merupakan tahap 

perkembangan pada anak yang memerlukan bimbingan orang tua. 

Dari 18 anak dengan perkembangan sosial emosional delayed dan 

ditinjau dari jenis kelamin anak didominasi oleh anak dengan jenis 

kelamin laki-laki. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh (Sitorus, 2023) yang mengatakan bahwa secara 

deskriptif keterampilan sosial emosional anak perempuan lebih tinggi 

daripada keterampilan sosial emosional anak laki-laki hal ini 

dikarenakan bahwa anak perempuan memiliki keterampilan sosial yang 

lebih baik khususnya pada aspek kerjasama, penegasan, tanggung jawab 

bahkan pengedalian dan anak perempuan memiliki ekspresi emosional 

yang lebih netral, tenang atau damai, sementara anak laki-laki cenderung 

mengekspresikan lebih banyak kejutan, rasa ingin tahu, kemarahan, atau 

emosi yang berhubungan dengan frustrasi. Sikap ekspresif yang lebih 

ditampilkan oleh anak perempuan dibadingkan anak laki-laki menjadi 
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salah satu faktor yang menyebabkan anak perempuan lebih tinggi sosial 

dan emosionalnya. 

Setiap orang tua memiliki pola-pola tersendiri dalam mendidik atau 

mengasuh anaknya. Pola asuh yang dipilih serta diterapkan orang tua 

sangatlah berpengaruh bagi perilaku anak dimasa kini maupun dimasa 

yang akan datang. Pola asuh orang tua dapat diterapkan bergantian dari 

ketiga pola pengasuhan yang dikaji memperhatikan situasi dan kondisi 

serta karakteristik anak yang diasuh. Pada kasus-kasus tertentu orang tua 

bisa menggunakan pola asuh otoriter bagi anak yang agresif, begitu pula 

sebaliknya orang tua dapat menerapkan pola asuh demokratis jika anak 

yang diasuh adalah anak yang penurut dan dapat diajak diskusi (anak usia 

dini). Orang tua bisa menggunakan pola asuh permisif bagi anak yang 

telah mandiri (dewasa). Namun orang tua perlu dengan bijak dan 

seksama untuk memilih serta menetapkan pola asuh yang akan 

diterapkan bagi anak. Pola asuh yang direkomendasikan penulis dalam 

kajian ini adalah pola asuh demokratis. Hal ini berdasarkan pada efek 

dari penerapan pola asuh ini yakni: Anak yang diasuh dengan pola asuh 

domokratis membuat anak memiliki kemampuan sosialisasi yang baik, 

memiliki rasa percaya diri dan bertanggung jawab. ( sintia et al., 2021) 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Mayasari et al., 2021) orang tua Sebagian besar menerapkan pola asuh 

demokratis dengan temuan hasil penelitian menunjukkan sebanyak 46 

(53.5%) orang tua menerapkan pola asuh demokratis, 21 (24.4%) orang 

tua menerapkan pola asuh permisif, dan 19 (22.1%). Berdasarkan 

rangkuman temuan penelitian di atas, dapat di Tarik kesimpulan bahwa 

mayoritas orang tua memilih pendekatan pola asuh demokratis yang 
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menekankan baik batasan sosial maupun individualitas anak. Meskipun 

mereka toleran dan penyayang orang tua ini tegas dalam menegakkan 

standar dan menuntut perilaku yang baik. Mereka menetapkan batasan 

dan menerapkan hukuman yang proporsional sebagaimana diperlukan, 

semuanya dalam kerangka interaksi yang ramah. Mengetahui bahwa 

orang tua mereka mencintai mereka dan apa yang diharapkan dari mereka 

memberikan rasa aman kepada anak. 

Didukung pula dari hasil penelitian (Dhiu Konstantinus Dua & Fono 

Yasinta Maria, 2022) yang mengatakan bahwa pola asuh demokratis 

lebih memungkinkan anak untuk belajar alih peran sosial dari pada pola 

asuh otoriter dan permisif. Anak memiliki kesempatan untuk 

berkomunikasi dua arah, bertukar pengalaman dan pikiran, anak 

menempatkan diri pada tempat orang lain. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Fatmawati et al., 2021) yang 

mengatakan bahwa pola asuh orang tua memiliki pengaruh terhadap 

perkembangan anak. Pola asuh orang tua yang memiliki pengaruh 

terhadap keterampilan sosial anak yaitu pola asuh orang tua demokratis. 

Pola asuh demokratis dapat mendorong anak untuk bebas namun tetap 

mengenalkan batasan dan mengontrol perilaku geraknya. Orang tua yang 

dominan menunjukkan sikap ramah, memuji dan menyemangati anak 

ketika mengalami kesulitan. Orang tua dengan pola asuh demokratis 

memiliki peluang yang besar untuk menjadikan anak memiliki 

keterampilan sosial yang baik. 

Hubungan baik antara orang tua dan anak terlihat dari bentuk pola 

asuh Nabi Ibrahim as. Salah satu kutipan yang menggambarkan 
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penerapan pola asuh yang benar oleh Nabi Ibrahim As terdapat pada  QS 

.As-Shaffat/37:102 yaitu: 

 

ى فىِ ال مَناَمِ انَ يِ َٰٓ اذَ بحَُكَ فاَن ظُ رَ  مَاذاَ  بنُيََّ انِ يِ َٰٓ اَ ر  ا بلَغََ مَعهَُ السَّع يَ قاَلَ ي  فلَمََّ

برَِِي نَ  ُ مِنَ الصه مَرََُۖ سَتجَِدنُيِ َٰٓ اِ ن  شَ اۤءَ اللّٰه َٰٓابَتَِ اف علَ  مَا تؤُ  ىۗ قاَلَ ي   ترََ 

Terjemahnya : 

“Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha 
bersamanya, (Ibrahim) berkata, ‘wahai anakku! Sesungguhnya 
aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah 
bagaimana pendapatmu!’ Dia (Ismail) menjawab, ‘Wahai 
ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; 
Insyaa Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang 
sabar” 

Ayat ini menjelaskan kisah Nabi Ibrahim as dan Ismail ketika 

saling berdiskusi. Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa Nabi Ismail 

as ketika sudah berumur, ikut membantu ayahnya bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika hampir dewasa (murahiq), Nabi 

Ibrahim as mendapat ujian yang sangat berat melalui mimpinya. Lalu 

Nabi Ibrahim as menceritakan mimpi itu kepada Ismail, “Wahai anakku, 

sungguh aku telah bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka 

pikirkanlah bagaimana pendapatmu?. Nabi Isma’il menjawab, “Wahai 

ayahku engkau telah menyeruku, laksanakanlah apa yang menjadi 

perintah Allah Swt, aku akan patuh dan tunduk kepada Allah serta 

berserah diri kepada-Nya” (Al-Maraghy, 1974). 

Dalam ayat tersebut, diceritakan bahwa ketika Ibrahim bermimpi 

disuruh menyembelih putranya, beliau memangil putranya, Ismail, 

dengan ungkapan yang lembut dan penuh kasih sayang, yaitu kata “ya 

bunayya” (duhai anakku). Lalu Ibrahim bermusyawarah dengan meminta 

pendapat dari anaknya sambil mengatakan “fanzur ma dza tara” 

(bagaimana pendapatmu?). Hal ini mencerminkan sikap yang sangat 
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demokratis dari Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah. Sikap ini beliau 

tunjukkan kepada putranya agar sang putra mengetahui bahwa beliau 

tidak sewenang-wenang terhadap putranya. (Abror, 2020) 

Usaha pendidikan Nabi Ibrahim yang sangat demokratis tidak 

memaksakan kehendak kepada anaknya terlihat ketika Nabi Ibrahim 

mengutarakan kehendaknya itu dengan meminta pandangan 

anaknya.Ucapan sang anak: if‟al ma tu‟mar/ laksanakanlah apa yang 

diperintahkan kepadamu, bukan berkata: “Sembelihlah aku”, 

mengisyaratkan sebab kepatuhannya, yakni karena hal tersebut adalah 

perintah Allah Swt. bagaimanapun bentuk, cara dan kandungan apa yang 

diperintahkan-Nya, maka ia sepenuhnya pasrah. Kalimat ini juga dapat 

merupakan obat pelipur lara bagi keduanya dalam menghadapi ujian 

berat itu. Caranya Nabi Ibrahim As menyampaikan perintah Allah Swt. 

dengan sangat bijaksana itu membuat Nabi Islamail As juga tunduk dan 

patuh terhadap perintah Allah Swt. (Abror, 2020) 

Dari dialog ayat diatas kita melihat bagaimana seorang anak 

dapat memahami betapa ayahnya mendapat perintah Allah swt yang 

begitu berat lalu dengan segala kerendahan hatinya dan tak lupa 

menyebut kata insya Allah. Ismail berusaha meyakinkan ayahnya bahwa 

ia siap membantu ayahnya untuk mentaati perintah Allah swt. Pola asuh 

yang demokratis dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, dimana Ismail 

dibesarkan, tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga dia 

memiliki kepribadian yang kuat dan dapat mengembangkan segala 

kreativitasnya dengan baik. Dalam menyelesaikan segala hal 

diselesaikan secara musyawarah sehingga memperoleh hasil yang 

positif. Orang tua sebagai pendidik tidak sekedar memberikan pelajaran 
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tetapi juga memberikan contoh tauladan yang baik bagi anaknya. Dengan 

adanya rangsangan-rangsangan dari orang tua untuk berbuat baik, 

diharapkan bahwa pada anak dapat tertanam nilai-nilai moral yang baik 

(Chandra, 2023). 

Berdasarkan Analisa peneliti hal ini sejalan dengan teori Bumrind 

(1991), pola asuh demokratis mencerminkan hubungan orang tua dan 

anak yang seimbang dimana keduanya saling melengkapi. Orang tua 

mampu mengontrol anak namun tetap memberikan kesan hangat kepada 

anak melalui komunikasi dua arah. Orang tua dengan pola asuh 

demokratis tampak mampu memberikan penjelasan atau alasan ketika 

harus memberikan hukuman atas perbuatan anak yang tidak sesuai. 

Selain itu, orang tua dapat memberikan dukungan kepada anak-anak 

mereka (Pertiwi & Muminin, 2020). 

Berdasarkan uraian diatas asumsi peneliti yaitu pola asuh yang baik 

diterapkan oleh orang tua adalah pola asuh demokratis untuk 

perkembangan anak yang lebih baik dan mengarah ke positif. 

2. Pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial 

emosional anak usia prasekolah di TK Raudhatul Athfal UIN 

Alauddin 

Berdasarkan temuan peneliti bahwa pola asuh yang berkontribusi 

terhadap perkembangan sosial emosional anak usia prasekolah adalah 

pola asuh demokratis. Sebagian besar atau sebanyak 71,4% memiliki 

anak dengan perkembangan sosial emosional yang normal. Anak-anak 

yang perkembangan sosial emosional 100% tertunda/ delayed 

menunjukkan pola pengasuhan yang otoriter dan juga 100% 
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perkembangan sosial emosional yang tertunda menunjukkan pola 

pengasuhan permisif. 

Menurut Hurlock, tujuan perkembangan sosial anak adalah untuk 

membantu dan memfasilitasi inisiasi anak kedalam interaksi sosial 

dengan orang-orang di lingkungan terdekatnya, khususnya orang tua, 

guru, saudara kandung, dan teman sebaya. Perkembangan sosial 

emosional pada anak usia dini merupakan suatu proses dimana anak 

belajar bagaimana berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya sesuai 

dengan norma sosial, dan anak dapat lebih mengandalkan perasaannya 

sesuai dengan kemampuannya dalam mengidentifikasi dan 

mengungkapkan perasaan mereka. (Lelo & Liutani, 2023) 

Erik H. Erikson dalam (Agustina & Nirwana, 2022) menegaskan 

bahwa sampai seseorang mencapai usia dewasa, ada interaksi timbal 

balik antara pribadi dan budaya dengan menyebut pendekatan sebagai 

“psikososiak” atau “psikohistoris”. Hubungan antara manusia, 

pertumbuhan masyarakat, dan penciptaan budaya semuanya saling 

berhubungan. Suyadi mengklaim bahwa perkembangan sosial mengacu 

pada tingkat keterlibatan anak dengan orang lain, termasuk orang tua, 

saudara kandung, teman bermain, dan komunitas yang lebih besar. Ketika 

anak terlibat dengan orang lain, emosi mereka meluap, saat itulah 

pertumbuhan emosi terjadi. 

Menurut Lawerence E.Shapiro (1998) dalam (Fitriya & Nurhaini, 

2019) emosi merupakan kondisi psikologis manusia yang hanya dapat 

dipahami dengan gejala-gejala yang ditimbulkannya, seperti duka, 

gembira, khawatir, benci, dan lain sebagainya. Setiap anak memiliki 

keadaan emosi yang unik. Seorang anak mengekspresikan rasa sedihnya 
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dengan menangis, namun anak lain dengan wajah murung atau bisa 

dengan menyendiri. Demikian juga dengan kondisi sosial emosional 

lainnya. Oleh karena itu, perkembangan sosial emosional mengacu pada 

kapasitas anak untuk merasakan emosi orang lain saat mereka terlibat 

dengannya dalam kehidupan sehari-hari. 

John W. Santrock menemukan bahwa kompetensi sosial anak juga 

terkait dengan kehidupan emosional orang tuanya, dalam buku tentang 

perkembangan anak. Dia menemukan, bahwa orang tua yang 

mengekspresikan emosi positif memiliki kompetensi sosial yang tinggi, 

dan memalui interaksi dengan orang tua, anak belajar mengekspresikan 

emosinya secara alami (Riyanto et al., 2022). 

Salovey dan John Mayer, yang dikutip dalam buku Ali Nugraha 

(2011), mencamtukan hal-hal berikut sebagai komponen perkembangan 

sosial emosional: empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, 

mengalokasikan kemarahan, kemandiriam, kemampuan beradaptasi, 

preferensi untuk dapat memecahkan masalah interpersonal, ketekunan, 

solidaritas, kesopanan dan sikap hormat (Lubis, 2019). 

Menurut analisis peneliti tentang perkembangan sosial emosional 

berfokus pada bagaimana anak-anak bertindak dan berinteraksi dengan 

lingkungannya, termasuk keluarga, guru, dan teman sebayanya. Untuk 

memahami bagaimana orang tua mendidik dan mengasuh anaknya, 

penting untuk dipahami bahwa orang tua adalah madrasah utama bagi 

anaknya. Karena itu penting untuk memahami bagaimana Pendidikan 

dan pengasuhan orang tua mempengaruhi perkembangan anak-anak 

mereka. 
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Hasil penelitian tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

perkembangan sosial emosional anak usia prasekolah di TK Raudhatul 

Athfal UIN Alauddin didapatkan adanya pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap perkembangan sosial emosional anak. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siti 

Solihah, Muhamad Ali, 2020) yang membahas pengaruh pola asuh orang 

tua terhadap perkembangan sosial emosional anak di TK Mujahidin 

Pontianak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola pengasuhan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan 

emosional anak karena keluarga adalah lingkungan pertama di mana 

mereka dapat berinteraksi. 

Hasil penelitian ini sejalan pula pada penelitian di Dusun Congkoe 

Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo yang menunjukkan bahwa 

pola asuh orang tua memiliki pengaruh terhadap perkembangan sosial 

emosional anak dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa 

perkembangan anak akan bergantung dari cara orang tua dalam mendidik 

anak (Lukman, 2022). 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Riyanto et al., 2022) yang membahas tentang analisis pengaruh pola 

asuh orang tua terhadap perkembangan sosial emosional anak dengan 

hasil penelitian didapatkan pengaruh yang signifikan antara pola asuh 

orang tua terhadap perkembangan sosial emosional anak. Hal ini 

dikarenakan orang tua memegang peranan penting dalam menumbuh dan 

mengembangkan potensi kecerdasan yang dimiliki anak. Dengan pola 

asuh yang tepat dapat membantu menggali potensi-potensi kecerdasan 

anak, salah satunya yaitu terkait perkembangan sosial emosional anak. 
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Berdasarkan asumsi peneliti hal ini sejalan dengan yang 

disampaikan oleh (Sri Asri, 2018) bahwa perkembangan sosial emosional 

anak yang erat kaitannya dengan pola asuh yang diberikan oleh orang 

tuanya merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan anak di masa 

depan. Untuk anak usia dini, perpaduan pola asuh dan Pendidikan dapat 

menjadi salah satu faktor penentu bagi anak dalam jenjang 

pendidikannya. Hal ini juga sejalan dengan teori Havighurst (2004) yang 

menyatakan bahwa jika orang tua mendukung dan memfasilitasi 

pengalaman sosial emosional anak, sama halnya dengan melatih anak 

untuk mengelola perasaannya sehingga anak dapat mengembangkan 

keterampilan dalam memahami dan mengatur emosinya. 

Hal ini sama dengan yang di sampaikan oleh (Mukhlis & Handani 

Mbelo, 2019) bahwa pengembangan perkembangan sosial emosional 

anak terkait dengan keterampilan membangun hubungan, pengenalan 

diri, manajemen diri, serta pengambilan keputusan yang bertanggung 

jawab. Nilai kualitas emosi anak yang diterapkan di dalam keluarga 

memiliki pengaruh positif terhadap pembentukan dan perkembangan 

emosi anak, sehingga anak akan bertumbuh dan berkembang menjadi 

pribadi yang cerdas, baik secara intelektual ataupun emosional. 

Franck & O’Brien, (2019) menyatakan lingkungan sosial pertama 

yang ditemui anak saat lahir adalah keluarga atau pertemuan anak dengan 

ayah dan ibunya serta lingkungan terdekatnya. Sebagai faktor penentu 

utama bagi anak, keluarga tentunya memiliki lebih banyak waktu 

bersama anak dibandingkan dengan orang lain. Orang tua berperan 

menerapkan pola asuh untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan 

perkembangan anaknya. Pola asuh yang akan dipilih orang tua tentunya 
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dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, termasuk 

perkembangan sosial emosional. 

Agama kita menganggap anak yang terlahir di dunia ini pasti 

memiliki bakat atau kemampuan yang harus dibimbing oleh orang 

tuanya. Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda: 

 

سَانِهِ أوَ    داَنهِِ أوَ  يمَُجِ  رََةِ، فأَبَوََاهُ  يهَُوِ  لدَُ عَلىَ ال فِط  دٍ يوُ  لوُ  كُلُّ مَو 

رََانهِِ   ينُصَِ 

 

Terjemahnya: 

“Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang 
tuanya yang akann menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani dan 
Majusi.” (HR. Bukhari no. 1358 dan Muslim no. 2658) 

 

Adapun yang menjadi asbab al-wurud Hadis, sebagaimana terdapat 

dalam riwayat Imam Ahmad, Darimi, Nasa’i, Ibnu Juraij, Ibn Hibban, 

Thabrani dalam al-Kabir dan al-Hakim dari aswad b. Suwaid ra, sebab 

dari Hadis tersebut muncul adalah suatu ketika Rasulullah dihasud untuk 

mengistimewakan satu kelompok terhadap yang lainnya, orang tersebut 

berusaha untuk membunuh orang-orang pada hari itu, sehingga orang 

tersebut dibunuh. Maka peristiwa tersebut sampai pada Rasulullah Saw. 

Beliau bersabda, apa keadaan yang membuat kalian menimbang untuk 

membunuh pada hari itu sampai anak-anak pun dibunuh. Berkata laki-

laki tersebut, Wahai, Rasulullah Saw, sesungguhnya anak-anak mereka 

orang-orang musyrik. Beliau bersabda, ingatlah, sesungguhnya anak-

anak kaum musrik adalah modal kalian. Kemudian, beliau bersabda, 

ingatlah, jangan bunuh anak-anak, ketahuilah, jangan kalian bunuh anak-

anak dan beliau bersabda Nabi Saw setiap bayi yang dilahir dalam 
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keadaan suci maka orang tuanya yang mempengaruhinya menjadi 

Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana ia tumbuh dan berkembang 

sampai jadi kakek-kakek (Al Husaini, 1999). 

Hadis tersebut jelas menyebutkan bahwa setiap anak terlahir dalam 

keadaan fitrah, polos bagai kain kanvas putih yang akan dapat dengan 

mudah dicoreti tinta warna apapun dan dengan bentuk gambar 

bagaimanapun sehingga orang tua akan dapat dengan mudah melukiskan 

dengan corak, warna dan model yang sesuai dengan kehendaknya. Dalam 

hal ini seakan Rasulullah memberikan otoritas penuh kepada orang tua 

tanpa adanya campur tangan dari pihak lain sampai Rasulullah 

mengungkapkan bahwa anak (dari orang muslim) tergantung atas orang 

tuanya yang mau membentuknya sebagai generasi Yahudi, Nasrani 

ataupun Majusi.(Parinduri et al., 2022) 

Dalam penelitian ini ditemukan adanya ketidaksesuaian antara 

temuan observasi peneliti dengan hasil kuesioner yang diisi oleh 

responden. Pola asuh demokratis ini terlihat dari 20 anak responden 

dengan perkembangan normal dan 8 anak mereka terlambat/ delayed, 

sedangkan data observasi menunjukkan 23 anak dengan perkembangan 

normal dan 5 anak dengan keterlambatan perkembangan. Didukung 

terhadap adanya perbedaan hasil observasi dengan yang disi oleh orang 

tua dari beberapa poin pertanyaan sosial emosional, seperti pada poin 

pertanyaan anak datang ke sekolah tidak tepat waktu dan anak suka 

berbicara nada tinggi ketemannya.  

Dari hasil pada penelitian ini didapatkan pengaruh yang signifikan 

antara pola asuh orang tua dengan perkembangan sosial emosional anak 

usia prasekolah di TK Raudhatul Athfal UIN Alauddin. Menurut asumsi 
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peneliti teori ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa pola asuh baik 

yang diterapkan oleh orang tua akan berpengaruh positif pada 

perkembangan sosial emosional anak. 

 

C. Batasan Penelitian 

1. Ada kesulitan komunikasi terhadap orang tua anak, dikarenakan orang 

tua hanya sekedar mengantar dan menjemput anak. 

2. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini kurang menggali lebih 

dalam terkait perkembangan sosial emosional anak usia prasekolah. 

3. Penelitian ini dibatasi oleh karakteristik orang tua sehingga sulit untuk 

mengkaji lebih dalam faktor yang mempengaruhi jenis pola asuh orang 

tua terhadap perkembangan sosial emosional anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial emosional anak 

usia prasekolah di TK Raudhatul Athfal UIN Alauddin. 

B. Saran  

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian selanjutnya lebih spesifik/menggali lebih dalam 

terkait sosial emosional anak usia prasekolah dan terkait faktor 

karakteristik pola asuh orang tua yang dapat mempengaruhi sosial 

emosional. 

2. Bagi Instansi Pendidikan 

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi terkait pengaruh pola asuh 

orang tua terhadap perkembangan sosial emosional anak usia 

prasekolah dalam melakukan penelitian lebih lanjut. 

3. Bagi Orang Tua 

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan orang tua 

dalam mengasuh dan pemilihan pola asuh yang tepat pada anak. 
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Lampiran 1 

 

LEMBAR PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama: 

Umur:  

Alamat:  

 

Setelah mendapatkan keterangan yang cukup dari peneliti serta menyadari manfaat 

dari penelitian tersebut di bawah ini yang berjudul :  

“Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosional 

Anak Usia PraSekolah di TK Raudhatul Athfal UIN Alauddin.” 

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian 

ini dengan catatan bila suatu saat merasa dirugikan dalam bentuk apapun, berhak 

membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk mengundurkan diri.  

 

Makassar, …………………….. 2023  

 

Mengetahui, 

 

 

 
 

Peneliti 

Yang menyatakan, 

 

 

 
 

Peserta penelitian 
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Lampiran 2 

 

KUISIONER KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Orang tua dan anak 

Tanggal Pemeriksaan:  

a. Identitas Anak  

 

TTL    : ...................................................  

 

Usia Anak   : ...............(tahun) ....................... (bulan)  

 

Jenis Kelamin  : L / P (*coret yang tidak perlu)  

 

b. Identitas Orang Tua  

Nama Ayah   :  

 

Pendidikan Ayah  :  

 

Pekerjaan Ayah  :  

 

Alamat   : 

 

No. Telepon   : 

 

Nama Ibu   : 

 

Pendidikan Ibu  : 

 

Pekerjaan Ibu   : 

 

Alamat   :  

 

No. Telepon   :  
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Lampiran 3 

Kuesioner Pola Asuh Orang Tua 

Pilihlah satu jawaban dengan memberi tanda (√) pada salah satu kolom yang telah 

disediakan, yaitu kolom tidak pernah (TP), jarang (JR), kadang-kadang (KK), 

sering (S) dan selalu (S). 

No. Pernyataan TP JR KD SR SL 

1. Ibu peka terhadap perasaan dan kebutuhan anak      
2. Ibu menggunakan hukuman fisik sebagai cara 

untuk mendisiplinkan anak 
     

3. Ibu mempertimbangkan keinginan anak 

sebelum memintanya melakukan sesuatu 
     

4. Bila anak menanyakan mengapa dia harus 

melakukan sesuatu, ibu menjawab karena ibu 

yang menyuruh, atau ibu adalah orang tuanya 

dan hal itu yang ibu inginkan 

     

5. Ibu menjelaskan pada anak bagaimana perasaan 

ibu tentang kelakuannya yang baik dan 

kelakuannya yang buruk. 

     

6. Ibu memukul anak Ketika anak tidak mematuhi 

aturan. 
     

7. Ibu mendorong anak untuk berbicara mengenai 

perasaan dan masalahnya 
     

8. Ibu merasa kesusahan dalam mendisiplinkan 

anak 
     

9. Ibu mendorong anak untuk menyatakan 

perasaannya dengan bebas, meskipun dia tidak 

setuju dengan ibu 

     

10. Ibu menghukum anak dengan menghilangkan 

hak kebebasannya, tetapi ibu memberikan 

sedikit penjelasan (misal menonton tv, bermain 

dengan teman atau bermain game) 

     

11. Ibu memberikan alas an mengapa aturan harus 

ditaati pada anak 
     

12. Ibu memberikan pemahaman kepada anak 

Ketika anak sedang marah 
     

13. Ibu berteriak atau memarahi Ketika anak 

berlaku tidak pantas atau nakal 
     

14. Ibu memberikan pujian pada anak Ketika 

melakukan kebaikan 
     

15. Ibu membiarkan anak melakukan sesuatu yang 

dapat mencelakai dirinya 
     

16. Ibu melampiaskan kemarahan terhadap anak      
17. Ibu menggunakan ancaman sebagai bentuk 

hukuman 
     

18. Ibu membertimbangkan pilihan anak dalam 

merencanakan sesuatu untuk keluarga (misal 

liburan Bersama) 

     

19. Ibu menghukum anak dengan tidak emosi, tapi 

memberikan kasih saying seperti memeluk dan 

mencium 
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20. Ibu menggunakan ancaman untuk menghukum 

anak dan tidak benar-benar melakukannya. 
     

21. Ibu menghargai pendapat anak dengan 

mendorongnya untuk mengemukakannya 
     

22. Ibu mengijinkan anak untuk turut andil dalam 

membuat peraturan dalam keluarga 
     

23. Ibu memarahi dan mengkritik anak supaya dia 

memperbaiki kelakuannya 
     

24. Memanjakan anak (missal. Memakaikan kaos 

kaki dan sepatu, memakaikan baju, dll) 
     

25. Ibu memberikan penjelasan terdahulu pada anak 

mengapa peraturan harus ditaati 
     

26. Ibu menggunakan ancaman sebagai bentuk 

hukuman dengan sedikit atau tanpa pembenaran 

dari anak 

     

27. Ibu meluangkan waktu dengan suasana hangat 

dan akrab dari anak 
     

28. Ibu menghukum anak dengan mengurung anak 

sendirian dengan tidak memberikan 

penjelasan/sedikit penjelasan 

     

29. Ibu membantu anak untuk memahami dampak 

dan konsekuensi dari perilakunya dengan 

memberikan kesempatan anak untuk 

menjelaskan akibat-akibat dari tindakannya 

sendiri 

     

30. Ibu memarahi atau mengkritik bila perilaku 

anak tidak sesuai dengan yang ibu harapkan 
     

31. Ibu menjelaskan konsekuensi dari perilaku yang 

dilakukan anak 
     

32. Ibu memukul anak Ketika anak berperilaku 

buruk 
     

Penulis menggunakan kuesioner adaptasi Parents Style Dimension Questionnaire 

oleh Robinson, et al (2001) 

Keterangan: 

Tidak pernah  : 1 

Jarang   : 2 

Kadang-kadang: 3 

Sering   : 4 

Selalu   : 5 
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Lampiran 4  

Kusioner Perkembangan Sosial-Emosional 

Pilihlah satu jawaban dengan memberi tanda (√) pada salah satu kolom yang telah 

disediakan, yaitu kolom sering sekali (SS), sering (S), kadang-kadang (KK) dan 

tidak pernah (TP).  

KUESIONER PERKEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK USIA 5-6 

TAHUN 

No. Pertanyaan SS S KK TP 

1. Anak saya menangis saat ditinggal     
2. Anak saya datang ke sekolah tidak tepat waktu     
3. Anak saya membuang sampah pada tempatnya     
4. Anak saya memakai sepatu sendiri     
5. Anak saya tidak pernah mengembalikan mainan yang 

dipinjamnya 

    

6. Anak saya mau makan jika disuapi     
7. Anak saya suka lupa waktu saat bermain     
8. Anak saya tidak mau berbagi mainan kepada orang lain     
9. Anak suka menang sendiri saat bermain     
10. Anak saya suka bicara dengan nada tinggi kepada 

temannya 

    

11. Anak saya menangis saat tidak bisa menyelesaikan tugas     

Sumber: (Janah, 2019) 

 

Keterangan 

Sering Sekali (SS) : 3  

Selalu (S) : 2  

Kadang-Kadang (KK) : 1  

Tidak Pernah (TP) : 0 

 

Kategori:  

Normal: <11 

Delayed: >12 
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Lampiran 5 

Lembar Observasi 

No. Pertanyaan SS S KK TP 

1. Anak menangis saat ditinggal     
2. Anak datang ke sekolah tidak tepat waktu     
3. Anak membuang sampah pada tempatnya     
4. Anak memakai sepatu sendiri     
5. Anak tidak pernah mengembalikan mainan yang 

dipinjamnya 

    

6. Anak mau makan jika disuapi     
7. Anak suka lupa waktu saat bermain     
8. Anak tidak mau berbagi mainan kepada orang lain     
9. Anak menang sendiri saat bermain     
10. Anak suka bicara dengan nada tinggi kepada temannya     
11. Anak menangis saat tidak bisa menyelesaikan tugas     

Sumber: (Janah, 2019) 

Keterangan 

Sering Sekali (SS) : 3  

Selalu (S) : 2  

Kadang-Kadang (KK) : 1  

Tidak Pernah (TP) : 0  

 

Kategori:  

Normal: <11 

Delayed: >12 
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Lampiran 6 

 

A. Karakteristik Responden 

 

 

Usia Anak 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5 tahun 14 36.8 36.8 36.8 

6 tahun 24 63.2 63.2 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Perempuan 24 63.2 63.2 63.2 

Laki-laki 14 36.8 36.8 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

 

Pendidikan Terakhir Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMP-SMA/SEDERAJAT 5 13.2 13.2 13.2 

D2-D3 10 26.3 26.3 39.5 

D4-S1/PROFESI 15 39.5 39.5 78.9 

S2-S3 8 21.1 21.1 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

 

Pekerjaan Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Bekerja 19 50.0 50.0 50.0 

Tidak bekerja 19 50.0 50.0 100.0 

Total 38 100.0 100.0  
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B. Uji Frekuensi Jenis Pola Asuh Orang Tua 
 

Pola Asuh 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Demokratis 28 73.7 73.7 73.7 

Otoriter 6 15.8 15.8 89.5 

Permisif 4 10.5 10.5 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

C. Uji Normalitas Perkembangan Sosial Emosional 
 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

TSE Mean 11.39 .503 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 10.38  

Upper Bound 12.41  

5% Trimmed Mean 11.35  

Median 11.00  

Variance 9.597  

Std. Deviation 3.098  

Minimum 6  

Maximum 18  

Range 12  

Interquartile Range 4  

Skewness .202 .383 

Kurtosis -.742 .750 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TSE .089 38 .200* .964 38 .250 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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D. Uji Frekuensi Perkembangan Sosial Emosional 
 

Sosial Emosional 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Normal 20 52.6 52.6 52.6 

Delayed 18 47.4 47.4 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

E. Uji Frekuensi Observasi perkembangan Sosial Emosional 
 

Observasi Sosial Emosional 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Normal 23 60.5 60.5 60.5 

Delayed 15 39.5 39.5 100.0 

Total 38 100.0 100.0  

 

F. Uji Somer’s Pola Asuh Orang Tua dan Perkembangan Sosial Emosional 

Anak 
 

Pola Asuh * Sosial Emosional Crosstabulation 

 

Sosial Emosional 

Total Normal Delayed 

Pola Asuh Demokratis Count 20 8 28 

% within Pola Asuh 71.4% 28.6% 100.0% 

Otoriter Count 0 6 6 

% within Pola Asuh 0.0% 100.0% 100.0% 

Permisif Count 0 4 4 

% within Pola Asuh 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 20 18 38 

% within Pola Asuh 52.6% 47.4% 100.0% 

 

 

 

 



87 
 

 
 

 

Directional Measures 

 Value 

Asymptotic 

Standard 

Errora 

Approximate 

Tb 

Approximate 

Significance 

Ordinal by 

Ordinal 

Somers' d Symmetric .602 .086 4.728 .000 

Pola Asuh Dependent .556 .117 4.728 .000 

Sosial Emosional 

Dependent 

.658 .081 4.728 .000 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

G. Uji Chi-Square Pola Asuh Orang Tua dan Observasi Sosial Emosional 
 

Pola Asuh * Observasi Sosial Emosional Crosstabulation 

 

Observasi Sosial Emosional 

Total Normal Delayed 

Pola Asuh Demokratis Count 23 5 28 

Expected Count 16.9 11.1 28.0 

Otoriter Count 0 6 6 

Expected Count 3.6 2.4 6.0 

Permisif Count 0 4 4 

Expected Count 2.4 1.6 4.0 

Total Count 23 15 38 

Expected Count 23.0 15.0 38.0 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20.810a 2 .000 

Likelihood Ratio 24.706 2 .000 

Linear-by-Linear Association 17.375 1 .000 

N of Valid Cases 38   

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1.58. 
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Surat Keterangan Etik 

 
 

 

 

 

 

 



90 
 

 
 

Lampiran 9 

 

Surat Izin Meneliti 
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Kuesioner Asli Pola Asuh Orang Tua 
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