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PEDOMAN TRANSLITERASI  
 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Za Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط
 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain „ apostrof terbaik„ ع
 Gain G Eg غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L Ei ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wawu W We و
 Ha H Ha ه
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 Hamzah ‟ Apostrof أ
 ya‟ Y Ye ي

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

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

(‘). 

2. Vocal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

 
 
 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 kaifa : كَـيْـفََ 

 haula : هَـوْلََ 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fathah dan ya 

 

ai a dan i ََْـى 

 fathah dan wau 

 

au a dan u 
 

 ـوََْ

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fathah 
 

a a َ ا 
 kasrah 

 

i i ِا 
 

dammah 
 

u u َ ا 
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3. Maddah 

 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda  Nama Huruf Latin Nama 
ا...َ ى|َ...ََََ ََ  Fathah dan alif atau yā’ Ā a dan garis di atas 

ــى  َ  kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas 

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas ــُـو

 

Contoh: 

 ma>ta : مـاَت

 <rama : رَمَـى

 qi>la : ق ـيْـل

 yamu>tu : يَـمـوُْتَُ

4. Tā’ marbutah 

Transliterasi untuk tā’ marbutah ada dua, yaitu: tā’ marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfāl :  رَوْضَـةُالأطْفَالَ 
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ــلةََُ يْـنَـةُالَْـفـاَض   al-Madīnah al-Fādilah :  الَْـمَـد 

ـكْـمَــةَُ  al-hikmah :  الَـحْ 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (ََََ  َ   ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika 

huruf يber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah(َ ي), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh 

9. Lafẓ al-Jalālah ( َ
 
ها
َ
للّ  ) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ 

aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10.  Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) 

yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
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kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

 

 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
 Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 
Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/ …: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 
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                  ABSTRAK 

 

Nama       : Fadillah 

Nim          : 50900120059 

Judul        : Metode Orang Tua dalam Pengembangan Psikososial Anak 

Disabilitas Fisik di Kelurahan Samata 

 

    

Skripsi ini berjudul Metode Orang Tua dalam Pengembangan Anak 

Disabilitas Fisik di Kelurahan Samata dengan permasalahan yang pertama 

bagaimana cara orang tua dalam pengembangan psikososial anaka disabilitas 

fisik di kelurahan samata? Kedua bagaimana hasil penerapan orang tua dalam 

pengembangan psikososial anak disabilitas fisik di kelurahan samata?  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dokumentasi dan 

penelusuran referensi. Sumber data yang digunakan adalah suber data primer 

dan sumber data sekunder. Teknik pengolahan dan analisis data dengan melalui 

empat tahapan yaitu: tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap 

penyajian data dan tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Cara orang tua dalam mendidik 

dan mengembangkan psikososial anak disabilitas fisik yaitu, Pendidikan dengan 

keteladanan, Pendidikan dengan kebiasaaan, Pendidikan dengan nasehat, 

Pendidikan dengan perhatian, Pendidikan dengan hukuman (sanksi). Kemudian 

2). Hasil penerapan orang tua tentang cara mendidik dan mengembangkan 

psikososial anak disabilitas fisik diantaranya anak lebih bisa percaya diri, sikap 

dan perilaku anak menjadi lebih baik dan mulai bisa berinteraksi dengan 

masyarakat di sekitarnya. 

Implikasi penelitian ini adalah Diharapkan para orang tua dapat 

meningkatkan dan mengaplikasikan berbagai potensi yang ada. Mulai dari 

Pendidikan pengetahuan dari orang tua agar bisa memahaminya dengan baik 

dan anak tersebut bisa menguasai dengan baik apa yang telah diajarkan dan 

ditiru dari proses pengembangan aspek sosial anak tersebut. 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial, sesuai dengan fitrahnya. Manusia 

memiliki dua tabiat atau naluri yang dimilikinya sejak lahir. Pertama yakni 

keinginan untuk menyatu dengan manusia sekelilingnya, kedua keinginan untuk 

menyatu dengan suasana di sekelilingnya.1 Kehidupan manusia sebagai makhluk 

sosial disebut interaksi sosial, proses ini terjadi antara individu satu dengan 

individu lainnya atau bisa disimpulkan bahwa proses sosial terjadi jika ada 

hubungan timbal balik antara manusia satu dengan yang lainnya, diawali dengan 

komunikasi seperti berbicara melalui bahasa atau gerakan tubuh yang lain.2 

Keluarga merupakan tempat tumbuh kembang seorang individu, maka 

keberhasilan perkembangan sangat ditentukan oleh kualitas individu yang 

terbentuk dari norma yang dianut dalam keluarga sebagai patokan berperilaku 

setiap hari. Lingkungan keluarga secara langsung berpengaruh dalam mendidik 

seseorang anak pada saat lahir dan untuk masa berikutnya yang cukup panjang 

anak memerlukan bantuan keluarga dan orang lain untuk melangsungkan 

hidupnya.3 

Anak merupakan individu yang sedang mengalami kemajuan pesat dalam 

berproses dalam bidang somatis maupun bidang psikologis. Aspek-aspek 

perkembangan tersebut meliputi aspek fisik-motorik, intelektual, sosial-

                                                   
1 Amin Tholkhah, Islam Rahmatan Lil` Alamin  (Jakarta: Dewan Bahasa dan Pustaka 

Kementrian Pendidikan, 2010), h. 208. 
 

2 Slamet Santoso, Teori-teori Psikologi Sosial  (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 140. 
 

3 Siti Rahayu, dkk., Psikologi Perkembangan (Yogyakarta: UGM Press, 2017), h. 183. 
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emosional, bahasa, moral dan keagamaan, tidak berkembangnya aspek ini 

menimbulkan hambatan dalam perkembangan anak di usia berikutnya sehingga 

berpengaruh terhadap kehidupan di masa mendatang dalam menghadapi 

kehidupan.4 

Anak yang terlahir dalam kondisi tidak sama dengan anak pada 

umumnya dapat disebut sebagai anak dengan kedisabilitasan atau anak 

penyandang disabilitas. Mengacuh pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

Tentang Penyandang Disabilitas dapat dikatakan bahwa anak penyandang 

disabilitas yaitu anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental 

dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Anak tersebut mengalami 

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif di 

lingkungannya, baik itu dalam keluarga maupun kelompok masyarakat. Kodisi 

kedisabilitasan pada anak ini bukanlah hal yang diinginkan orang tua.5 

Permasalahan yang mendasar bagi anak dengan disabilitas  fisik ini 

biasanya muncul ketika melakukan aktivitas bersama dengan anak-anak, remaja 

atau bahkan orang dewasa normal pada umumnya. Contohnya, ketika bergaul 

mereka menghadapi sejumlah kesulitan baik dalam segi fisik, psikologis maupun 

sosial. Ditinjau dari segi psikologis, anak dengan disabilitas ini cenderung 

merasa apatis, malu, rendah diri, sensitive bahkan terkadang muncul sikap egois 

terhadap lingkungan. Hal ini mempengaruhi kemampuannya dalam 

bersosialisasi  dan berinteraksi. Adanya disabilitas dalam diri seseorang 

membuat eksistensinya sebagai manusia terganggu. Hal ini disebabkan 
                                                   

4 Willy F Maramis, dkk., Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa (Surabaya: Airlangga, 2009), h. 18. 
https://shorturl.at/rKMT6 (Diakses 10 April 2023).  

 

5 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016  Pasal 11. Tentang 
Penyandang Disabilitas Tubuh”. 
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beberapa faktor, yaitu: (1) faktor personal yang memang sulit untuk bergaul dan 

bersosialisasi dan (2) faktor penerimaan lingkungan yang berperan penting 

dalam hubungan membangun eksistensi anak dengan disabilitas fisik ini.6 

Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan 

atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial 

atau norma-norma kehidupan masyarakat serta mendorong dan memberikan 

contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma dalam kehidupan 

sehari-hari. Proses bimbingan orang tua disebut sosialisasi. Sosialisasi ini 

sebagai proses belajar yang membimbing anak kearah perkembangan 

kepribadian sosial sehingga menjadi anggota masyarakat yang bertanggung 

jawab dan efektif. Sosialisasi dari orang tua ini sangatlah diperlukan oleh anak, 

karena anak masih terlalu mudah dan belum memiliki pengalaman untuk saling 

membimbing perkembangannya sendiri kearah kematangan.7 

Peran orang tua dalam hal ini memberikan pengasuhan keluarga yang 

hangat, penuh perhatian dan kasih sayang secara maksimal. Menurut Erik 

Erikson suasana keluarga yang demikian mempengaruhi perkembangan 

kepribadian yang sehat, yaitu anak-anak memiliki kepribadian yang sangat 

mempercayai terhadap lingkungan sosialnya dengan baik. Hal ini menjadi dasar 

perkembangan pribadi yang sehat, stabil, percaya diri dan dapat menyesuaikan 

diri dengan lingkungan sosialnya.8 

 

                                                   
6 Suharmini, Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus (Jakarta: Depdiknas, 2014), h. 24. 
 

7 Ahmad Susanto,  Perkembangan Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana, 2011), h. 40. 
 

8 Erik H. Erikson, Tahapan Perkembangan Psikososial Erik Erikson (Semarang: Pustaka 
Pelajar, 2010), h. 3. 
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Orang tua merupakan sumber pertama bagi perkembangan perasaan 

anak. Hal tersebut yang nantinya dapat berpengaruh dalam proses 

perkembangan psikososial seorang anak. Orang tua juga memiliki tanggung 

jawab penuh dalam hal perkembangan psikologi dan perkembangan sosial anak 

mereka, dalam keadaan sosial bagaimanapun yang mereka alami.9 

Faktor keluarga diyakini sebagai faktor yang paling utama berpengaruh 

pada anak. Melalui aktivitas pengasuhan yang terlihat dari cara yang dipilih 

orang tua dalam mendidik anak, anak akan tumbuh dan berkembang dari 

pengalaman yang di dapatnya. Sebaliknya hubungan antara orang tua dan anak 

yang penuh dengan konflik dan sikap kekerasan berhubungan dengan 

kemunculan masalah-masalah psikologis pada masa selanjutnya. 

Seperti halnya dengan anak, tidak semua orang tua dapat dengan mudah 

untuk memiliki pemahaman mengenai kondisi yang dialami oleh anaknya, 

mungkin ada beberapa dari mereka yang mengalami masalah dengan 

psikologisnya seperti rendahnya kepercayaan diri mereka, namun mungkin 

sebaliknya justru ada beberapa anak yang psikologisnya malah berkembang 

dengan baik. Hal tersebut tidak lepas dari mengasuh dan cara mendidik yang 

diterapkan oleh orang tua dari anak tersebut untuk menyiapkan kemampuan 

anak untuk berhadapan dengan segala kondisi sosial.10 

Kelurahan Samata merupakan satu dari empat belas kelurahan yang ada 

pada Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Berdasarkan data dari Kantor 

Lurah Samata, bahwa ada 3 (Tiga) anak di Kelurahan Samata merupakan anak 
                                                   

9 Syamsul Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: Rosdakarya, 
2019), h. 8. 

 

10 Zubaedi, Strategi Taktik Pendidikan Karakter (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 
2017), h. 27. 
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penyandang disabilitas fisik. Anak dengan penyandang disabilitas tersebut 

hidup, tinggal dan diasuh oleh keluarganya masing-masing. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

bermaksud untuk meneliti mengenai “Metode Orang Tua dalam Pengembangan 

Psikososial Anak Disabilitas Fisik di Kelurahan Samata” sebagai sasaran dan 

objek pelaksanaan penelitian tersebut guna mengetahui cara atau upaya orang 

tua dalam pengembangan psikososial anak disabilitas fisik baik dari pendidikan, 

pengajaran dan mengontrol perkembangan anak penyandang disabilitas fisik.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Dalam ruang lingkup penelitian, penulis memberikan batasan dalam 

penelitian ini untuk menghindari kesalah pahaman dan presepsi baru sehingga 

tidak keluar dari apa yang menjadi fokus penelitian. Penulis ini hanya fokus 

pada “Metode Orang Tua dalam Pengembangan Psikososial Anak Disabilitas 

Fisik di Kelurahan Samata”. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan 

berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan dari segi 

metode orang tua dalam pengembangan psikososial anak disabilitas fisik di 

Kelurahan Samata. Maka Penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

a. Cara orang tua dalam  pengembangan psikososial anak disabilitas fisik, yaitu: 

1) Pendidikan Keteladanan  

2) Pendidikan Kebiasaan 

3) Pendidikan Nasehat  
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4) Pendidikan Perhatian 

5) Pendidikan dengan Hukuman (Sanksi) 

b. Hasil penerapan orang tua dalam pengembangan psikososial anak disabilitas 

fisik, yaitu: 

1) Anak menjadi lebih percaya diri 

2) Sikap dan perilaku kesehariannya menjadi lebih baik 

3) Mulai berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok masalah di atas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara orang tua dalam pengembangan psikososial anak disabilitas 

fisik di Kelurahan Samata? 

2. Bagaimana hasil penerapan orang tua dalam pengembangan psikososial anak 

disabilitas fisik di Kelurahan Samata? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Sebatas pengetahuan penulis menemukan beberapa karya ilmiah dan 

defenisi maupun artikel yang peneliti rasa sedikit banyaknya berhubungan 

dengan judul yang peneliti angkat dan tentunya akan menjadi referensi dalam 

penyusunan proposal kedepannya, diantaranya adalah: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Wirdatul Aini, Fakultas Psokologi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim pada tahun 2011.11 Dengan judul skripsi “Aspek 

Psikososial Remaja dengan Disabilitas Fisik Motorik Tubuh”. Penelitian ini 

                                                   
11 Wirdatul Aini, “Aspek Psikososial Remaja dengan Disabilitas Fisik Motorik Tubuh” , 

Skripsi (Riau: Fak. Psikologi UIN SUSKA, 2011). https://shorturl.at/hmO36 (Diakses 25 Maret 
2023). 

 

https://shorturl.at/hmO36
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menjelaskan aspek psikososial remaja dengan disabilitas fisik. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam terhadap informan 

dan observasi partisipan. Dari Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa 

terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan aspek psikososial 

remaja dengan disabilitas fisik, yaitu faktor internal yang terkait dengan 

penerimaan diri, reaksi emosi, identitas personal dan penyesuaian diri. 

Faktor Eksternal yang terkait dengan pola pendidikan sekolah, pengaruh 

teman sebaya, lingkungan sosial dan lingkungan keluarga. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Elsa Umairoh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Malang. 12  Dengan judul skripsi “Pola 

Pengasuhan Orang Tua dalam Pengembangan Psikososial Anak”. Penelitian 

ini menjelaskan tentang penerapan orang tua untuk melakukan tindakan  

dalam proses pengasuhan. Peneliti ini menggunakan metode pendekatan 

kualitatif dengan jenis metode studi kasus. Dari Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua dalam unit 

analis dalam penelitian menggunakan pola demokratis di mana orang tua 

menjadikan pemikiran rasionalnya sebagai dasar untuk melakukan tindakan 

dalam proses pengasuhan, kondisi perkembangan psikososial anak dengan 

pola pengasuhan tersebut menjadikan emosional anak dengan kondisi 

tersebut anak menjadi pribadi mandiri, dapat berinteraksi dengan 

lingkungan sosialnya dengan baik namun kurang percaya diri.  

                                                   
12 Elsa Umairoh, “Pola Pengasuhan Orang Tua dalam Pengembangan Psikososial Anak”, 

Skripsi (Malang: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMM, 2020). https://shorturl.at/evyLZ 
(Diakses 20 Maret 2023). 
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3. Jurnal yang berjudul “Pengalaman Pengasuhan Orang Tua memiliki Anak 

Disabilitas Fisik Berprestasi”.13 Jurnal yang disusun oleh Wan Isyaf Naufal 

dan Amalia Rahmadani. Dari Hasil Penelitian menunjukkan bahwa  orang tua 

menjalankan perannya sebagai orang tua yang mengasuh anaknya. 

Memenuhi keinginan dan memahami apa yang dibutuhkan anaknya sehingga 

dapat membekali anak dengan keterampilan dan kemampuan lain yang 

sesuai dengan minat anak. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan mengungkapkan masalah yang 

dikemukakan pada sub masalah maka penulis mengemukakan: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam rumusan masalah 

pada halaman sebelumnya, dapat penulis kemukakan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana cara orang tua dalam pengembangan 

psikososial anak disabilitas fisik di Kelurahan Samata. 

b. Untuk mengetahui hasil penerapan orang tua dalam pengembangan 

psikososial anak disabilitas fisik di Kelurahan Samata. 

c. Untuk memberikan masukan dan pemahaman kepada orang tua agar bisa 

mengembangkan perilaku sosial anak disabilitas fisik ini seperti anak-anak 

pada umumnya. 

 

 

                                                   
13 Wan Isyaf  Naufal dan Amalia Rahmadani, “Pengalaman Pengasuhan Orang Tua 

memiliki Anak Disabilitas Fisik Berprestasi”, Jurnal Empati, vol. 9 no. 2 (April 2020). 
https://shorturl.at/gvz58 (Diakses 21 Maret 2023). 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini 

terbagi dua antara lain: 

a. Kegunaan Teoretis 

1) Penelitian ini untuk menambah pengalaman penulis di lapangan, dapat 

berguna sebagai referensi atau tambahan informasi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan di masa akan datang. 

2) Untuk akademik sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan sosial yang terkait dengan Pengembangan Psikososial Anak 

Disabilitas. 

3) Memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya referensi dan 

menambah wawasan dalam penelitian di masa depan dan sebagai bahan 

bacaan pada Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.  

b. Kegunaan Praktis 

1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini para orang tua lebih 

memperhatikan perkembangan dan pemulihan terhadap psikososial anak 

serta membangun kepercayaan diri anak disabilitas fisik. 

2) Dapat mengembangkan pola pikir mahasiswa dalam menerapkan 

keilmuan yang diperoleh bagi masyarakat. 

3) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan 

para orang tua agar dapat mendidik anak dengan baik dan benar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Orang tua 

1. Pengertian Orang Tua 

Orang tua terdiri dari ayah, ibu serta saudara adik dan kakak. Orang tua 

atau biasa disebut juga keluarga atau identik dengan orang yang membimbing 

anak dalam lingkungan keluarga. Meskipun orang tua pada dasarnya terbagi 

menjadi tiga, yaitu orang tua kandung, orang tua asuh dan orang tua tiri. Tetapi 

yang kesemuanya itu dalam bab ini diartikan sebagai keluarga. Sedangkan 

pengertian keluarga adalah suatu ikatan laki-laki dengan perempuan 

berdasarkan hukum dan undang-undang perkawinan yang sah. Orang tua adalah 

orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh 

tanggung jawab dan dengan kasih sayang. Orang tua (keluarga) yang 

bertanggung jawab yang paling utama atas perkembangan dan kemajuan anak.  

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan 

merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat 

membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk 

mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan 

tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sedangkan pengertian orang tua diatas merupakan bagian keluarga besar yang 

sebagian besar telah digantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan 

anak-anak.1 

                                                   
1 Efrianus Ruli, “Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak”, Jurnal Edukasi 

Nonformal, vol. 1 no. 1 (Maret 2020), h. 144. https://ummaspul.e-
journal.id/JENFOL/article/view/428 (Diakses 23 Maret 2023) 

https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/428
https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/428
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Tanggung jawab orang tua ialah memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak, 

baik dari sudut psikologi, antara lain kebutuhan psikis, seperti: kebutuhan dan 

perkembangan melalui pendidikan, kebutuhan akan rasa dikasihi, dimengerti 

dan rasa aman melalui perawatan, asuhan, ucapan dan perlakuan-perlakuan. 

Dengan demikian kita harapkan dapat memenuhi tumbuh kembang anak, 

memiliki kepribadian dan matang sebagaimana yang kita inginkan. 

2. Kewajiban Orang Tua 

Secara umum, kewajiban adalah perbuatan yang harus dilakukan 

seseorang. Tindakan yang dilakukan baik legal maupun moral merupakan 

bentuk tanggung jawab penuh atas masalah yang timbul. Oleh karena itu, 

kewajiban selalu dibebankan pada kehidupan masyarakat, mulai dari anak-anak 

hingga orang dewasa.  

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban 

adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau 

keharusan. Kewajiban adalah tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan dan 

diselesaikan dengan benar. Oleh karena itu, kewajiban yang dilakukan dengan 

maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seseorang. Bahkan, 

kesejahteraan tersebut bisa juga dirasakan oleh kelompok. Kewajiban yang 

dilakukan oleh seseorang, biasanya dilakukan sesuai dengan aturan yang 

berlaku dan aturan yang sudah disetujui bersama.2 

Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang 

pertama dan utama bagi anak-anak, pendidikan orang tua lebih menekankan 

pada aspek moral atau pembentukan kepribadian dari pada pendidikan untuk 

                                                   
2 Firdilla Kurnia, “Defenisi Kewajiban” Blog DailySosial.id (Desember 2022). https:// 

dailysocial.id/post/defenisi-kewajiban (Diakses 2 Juni 2023) 
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menguasai ilmu pengetahuan, dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikan 

keluarga bersifat individual, sesuai dengan pandangan hidup orang tua masing-

masing. Ada orang tua dalam mendidik anaknya mendasarkan pada kaidah-

kaidah agama dan menekankan proses pendidikan pada pendidikan agama dan 

tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang saleh dan 

senantiasa bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada pula orang 

tua yang dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikannya berorientasi kepada 

kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan untuk menjadikan 

anak-anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat dalam kehidupan 

masyarakat. 

Perkembangan kehidupan seorang anak salah satunya ditentukan oleh 

orang tua, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah penting bagi 

masa depan anak, karena seorang anak perlu tumbuh dan berkembang bersama 

orang tua dan sesuai tugas orang tua dalam pelaksanaan perannya sebagai 

penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab mengutamakan 

pembentukan pribadi anak. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi 

perkembangan pribadi anak adalah kehidupan keluarga atau orang tua beserta 

berbagai aspek, perkembangan anak yang menyangkut perkembangan psikologi 

dipengaruhi oleh status sosial, filsafat hidup keluarga, pola hidup keluarga 

seperti kedisiplinan, kepedulian terhadap keselamatan dan ketertiban 

menjalankan ajaran agama, bahwa perkembangan kehidupan seorang anak 

ditentukan pula oleh faktor keturunan dan lingkungan.3 

                                                   
3 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 92. 
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Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya tidak hanya terbatas 

pada hal-hal yang bersifat material saja melainkan juga hal-hal yang bersifat 

spiritual seperti halnya pendidikan dan agama, untuk itu orang tua harus 

memberikan teladan yang baik bagi anaknya. Beberapa tanggung jawab orang 

tua terhadap anaknya, yaitu: 

1) Pengalaman Pertama Masa Kanak-Kanak 

Di dalam keluargalah anak didik mulai mengenal hidupnya, hal ini harus 

disadari dan dimengerti oleh setiap orang tua bahwa anak dilahirkan di dalam 

lingkungan keluarga yang berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan 

keluarga, lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang 

merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak, susasana 

pendidikan keluarga ini sangat diperhatikan sebab dari sinilah keseimbangan 

individu selanjutnya ditentukan.  

2) Menjamin Kehidupan Emosional Anak 

Suasana di dalam keluarga harus dipenuhi dengan rasa dan simpati yang 

sewajarnya, suasana yang aman dan tentram juga suasana saling percaya, 

karena melalui keluarga kehidupan emosional atau kebutuhan kasih sayang 

dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik, hal ini dikarenakan ada 

hubungan dara antara orang tua dengan anak dan hubungan tersebut 

didasarkan atas rasa cinta kasih sayang yang murni, kehidupan emosional 

merupakan salah satu faktor yang terpenting di dalam membentuk pribadi 

seseorang. 
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3) Menanamkan Dalam Pendidikan Moral 

Di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral 

bagi anak, yang biasanya tercermin di dalam sikap dan perilaku orang tua 

sebagai teladan yang dapat dicontoh anak, memang biasanya tingkah laku cara 

berbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak, dengan teladan ini melahirkan 

gejala identifikasi positif yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru dan hal 

ini penting sekali dalam rangka pembentukan kepribadian. 

4) Memberikan Dasar Pendidikan Moral 

Keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar-

dasar pendidikan sosial anak, sebab pada dasarnya keluarga merupakan 

lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, 

perkembangan benih-benih kesadaran sosial pada anak-anak dapat dipupuk 

sedini mungkin terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong 

menolong, gotong royong secara kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga 

sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian, kebersihan dan keserasian 

dalam menjaga hal. 

5) Peletakan Dasar-Dasar Keagamaan 

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, disamping 

sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tidak kalah 

pentingnya adalah berperan dasar dalam proses internalisasi dan transformasi 

nilai-nilai keagamaan kedalam pribadi anak.4 

 

 

                                                   
4 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h. 87-88. 
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3. Metode Orang Tua dalam Mendidik Anak 

Metode berasal dari bahasa Yinani “Greek”, yaitu “Metha” berarti melalui 

dan “Hodos” artinya cara, jalan atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya jalan 

atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode adalah cara teratur 

yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai 

dengan yang dikehendaki. Pengertian lainnya adalah cara kerja yang bersistem 

untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan.5 

Sehingga metode  juga bisa diartikan sebagai cara mengerjakan sesuatu 

dan cara itu mungkin baik, tapi mungkin tidak baik. Baik dan tidak baiknya suatu 

metode tergantung kepada beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut, mungkin 

berupa situasi dan kondisi serta pemakaian dari suatu metode tersebut. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa metode merupakan suatu cara agar tujuan pelajaran 

tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik. Oleh karena itu 

pendidik perlu mengetahui, mempelajari beberapa metode mengajar, serta 

dipraktekkan pada saat mengajar. 

Dalam hal ini, adapun cara  yang dilakukan orang tua dalam mendidik 

anak diantaranya: 

1) Pendidikan dengan Keteladanan 

Keteladangan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh 

dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk moral, 

                                                   
5 Jati Kesuma, “Deskripsi Metode dan Metodologi”, Blog WordPress.com (November 

2015). https://rumahbeladjar.wordpress.com/metode-menurut-kbbi/ (Diakses 2 Juni 2023). 

https://rumahbeladjar.wordpress.com/metode-menurut-kbbi/
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spiritual dan aspek sosial anak. Mengingat pendidikan adalah seorang figur 

terbaik dalam pandangan anak, yang tindak-tanduk dan sopan-santunnya, 

disadari atau tidak, akan ditiru oleh mereka. Bahkan bentuk perkataan, 

perbuatan dan tindak-tanduknya, akan senantiasa tertanam dalam kepribadian 

anak. Oleh karena itu, masalah keteladanan menjadi faktor penting dalam 

menentukan baik-buruknya anak. 

2) Pendidikan dengan Kebiasaan 

Kebiasaan adalah cara bertindak atau berbuat seragam. Pembentukan 

kebiasaan ini menurut wetherington melalui dua cara pertama dengan cara 

pengulangan dan kedua dengan disengaja dan direncanakan. Peranan kebiasaan, 

pengajaran dan pendidikan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak akan 

menemukan keutamaan-keutamaan budi pekerti, spiritual dan etika agama yang 

lurus. Kelemahan kebiasaan anak tergantung kepada seorang yang mendidiknya, 

karena anak adalah amanah dari Allah bagi kedua orang tuanya. Metode 

kebiasaan ini memerlukan konsekuensi yang kuat dan teratur dari yang 

mendidiknya. Orang tua tidak boleh lalai sedikitpun tentang perilaku, perkataan 

dan segala hal yang akan diberikannya.6 

3) Pendidikan dengan Nasehat 

Metode pendidikan dengan nasehat memiliki pengaruh yang cukup besar 

dalam membuka mata anak-anak serta kesadaran akan hakikat sesuatu, 

mendorong mereka menuju harkat dan martabat yang luhur, menghiasinya 

dengan akhlak yang mulia, serta membekalinya dengan prinsip-prinsip islam. 

                                                   
6 Saebani dan Hamid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam  (Bandung: Pustaka setia, 

2013), h. 113. 
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Diantara metode pendidikan yang efektif dalam upaya membentuk  keimanan 

anak, mempersiapkan secara moral dan sosial dengan metode nasehat. Nasehat 

sangat berperan dalam menjelaskan kepada suatu bentuk tujuan pendidikan 

akhlak yang hendak dicapai oleh anak. 

4) Pendidikan dengan Perhatian 

Pendidikan dengan perhatian adalah senantiasa mencurahkan perhatian 

penuh dan mengikuti perkembangan aspek akidah dan akhlak anak, mengawasi 

dan memperhatikan kesiapan mental dan akhlak, di samping selalu bertanya 

tentang situasi pendidikan jasmani dan kemampuan ilmiahnya. Kelemahan dari 

implikasi metode ini bahwa setiap saat pendidik atau orang tua harus ada 

bersama anak-anak. Jika orang tuanya pekerja kantoran maka sulit baginya 

untuk memperhatikan anak karena sebagian besar waktunya habis untuk 

bekerja. Adapun kelebihannya bahwa metode perhatian dapat membentuk 

manusia secara utuh yang menunaikan hak setiap yang memiliki hak dalam 

kehidupan, termasuk mendorong untuk menunaikan tanggung jawab dan 

kewajibannya secara sempurna.  

5) Pendidikan dengan Hukuman (sanksi) 

Dalam hal ini imam mujtahid dan ulama ushul fiqih menggaris bawahi 

pada lima perkara tentang hukuman. Mereka menanamkannya sebagai lima 

keharusan yakni menjaga agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta benda. 

Mereka berkata bahwa sesungguhnya semua yang disampaikan dalam undang-

undang islam, berupa hukum-hukum prinsip dan syariat semuanya bertujuan 

untuk menjaga dan memelihara lima keharusan tersebut. Kelemahan apabila 

hukuman yang diberikan tidak efektif, maka akan timbul beberapa kelemahan 
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antara lain: 1) Akan membangkitkan suasana rusuh, takut dan kurang percaya 

diri; 2) Anak akan merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta akan 

menyebabkan suka berdusta (karena takut dihukum); 3) Mengurangi 

keberanian anak untuk bertindak. Kelebihan dengan menggunakan metode ini 

anak akan merasa bahwa tujuan pendidik memberikan hukuman bertujuan 

untuk mendidik dan memperbaiki kekeliruan anak merasa sempit jiwanya, dan 

menyimpang akhlaknya. Pendekatan hukuman yang dinilai memiliki kelebihan 

apabila dijalankan dengan benar, yaitu: 1) Hukuman akan menjadikan 

perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan pada anak; 2) Anak tidak melakukan 

kesalahan yang sama; 3) Merasakan akibat perbuatannya  sehingga ia akan 

menghormati pendidik serta berfikir ulang apabila hendak melakukan kesalahan 

yang sama.7 

Dalam pemenuhan harapan dan tanggung jawab tersebut, umumnya nilai 

yang menonjol adalah kepatuhan anak dan anggapan orang tua lebih tahu yang 

terbaik untuk anak. Keterpakuan pada harapan atau tanggung jawab semata 

dapat mengakibatkan pengasuhan anak menjadi sumber stress bagi kehidupan 

berkeluarga. Akibatnya orang tua kurang optimal dalam melaksanakan 

pengasuhan dan anak pun dapat terkena imbasnya, yakni kurang perkembang 

potensi yang dimilikinya. Beda halnya bila tugas dan peran orang tua dijalankan 

berdasarkan kesadaran pengasuhan anak, yaitu suatu kesadaran bahwa 

pengasuhan anak merupakan sarana untuk mengoptimalkan potensi anak, 

pengarahkan anak pada pencapaian kesejahteraan dan membantu anak dalam 

menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya dalam setiap tahap kehidupannya 

                                                   
7 Saebani dan Hamid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, h. 114. 
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dengan baik. Dengan memilki kesadaran pengasuhan, maka orang tua 

menyadari dirinya merupakan agen yang pertama dan utama dalam membantu 

pengembangan kemampuan anak bersosialisasi. Orang tua melatih anak agar 

mampu menghadapi dan beradaptasi dengan lingkungan.8 

Praktik pengasuhan adalah perilaku mengasuh dengan muatan tertentu 

dan memiliki tujuan sosialisasi. Dengan kata lain, praktik pengasuhan (parenting 

practice) dapat dikonseptualkan sebagai sistem interelasi yang dinamis yang 

mencakup pemantauan, pengelolaan perilaku dan kognisi sosial dengan kualitas 

relasi orang tua anak sebagai pondasinya.9 

Orang tua sebagai kepala keluarga mempunyai peran penuh untuk 

mengatur dan mendidik anaknya. Diana Baumrind mendefinisikan pengasuhan 

adalah perlakuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan, memberikan 

perlindungan dan mendidik anak dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya 

dibedakan menjadi: 

1) Authoritarian, gaya pengasuhan orang tua dengan cara memberitahukan 

anak untuk melakukan sesuai yang dikatakan dan diperolehkan oleh orang 

tuanya. Orang tua lebih banyak menghukum dan mengendalikan anak. Orang 

tua hanya peduli agar anak patuh kepada orang tuanya. Orang tua 

menetapkan banyak aturan di rumah tangga dan sangat bergantung pada 

hukuman. 

 

                                                   
8 Sri Lestari, Psikologi Keluarga (Yogyakarta: 2012), h. 39-41. 
 

9 Sri Lestari, Psikologi Keluarga, h. 56. 
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2) Authoritative, gaya pengasuhan orang tua adalah disiplin ketat, tegas dan adil 

dengan menekankan pada pola komunikasi dengan anak serta 

berpengharapan tinggi agar anak memiliki kematangan moral. Gaya 

pengasuhan ini sangat kurang menekankan hukuman fisik. Orang tua 

melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan dan dalam 

menetapkan aturan yang mengikat keluarga. Orang tua bersikap hangat pada 

anak, menetapkan disiplin yang adil tetapi ketat serta sangat mengandalkan 

mengkombinasikan moralitas dengan upaya mendewasakan anak. 

3) Permissive, gaya pengasuhan orang tua sangat longgar dan strukturnya tidak 

konsisten. Anak diberikan kebebasan luas dalam menetapkan kegiatan, 

aturan dan jadwal kegiatan. Anak harus sering mengalami keharusan 

mengambil keputusan sendiri yang sebenarnya tidak nyaman untuk 

dilakukan oleh anak. Orang tua sedikit sekali menetapkan aturan dalam 

rumah tangga dan amat jarang menghukum anak.10 

Dari beberapa gaya pengasuhan di atas dapat dipahami bahwa orang tua 

sangat berperan penting dalam hal pengasuhan anak. Pengasuhan orang tua 

yang penuh kasih sayang dan pedidikan tentang kehidupan, baik agama maupun 

sosial merupakan faktor kondusif mempersiapkan anak menjadi pribadi dan 

anggota masyarakat yang berpikiran sehat serta menunjukan sikap sosial yang 

lebih besar, suka bereksplorasi dan menghargai orang lain. 

 

 

 

                                                   
10 Sumardjono Padmomartono, Konseling Remaja (Yogyakarta: IKAPI 2014), h. 47. 
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B. Pengembangan Psikososial Anak 

1. Pengertian Psikososial 

Psikososial merupakan kondisi yang terjadi pada individu yang 

mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada 

hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial, yang saling berinteraksi 

dan mempengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko 

dan sosial. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dari individu (pikiran, 

perasaan dan perilaku) sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal 

individu dengan orang-orang di sekitarnya. Istilah psikososial berarti 

menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor psikis.11 

Terdapat dua aspek pada psikososial yaitu aspek psikis dan aspek sosial, 

kedua aspek tersebut merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh pada 

tingkah laku manusia yang diakibatkan dari adanya situasi sosial. Beberapa 

aspek-aspek tersebut yaitu: 

a. Aspek Psikologis 

Aspek psikologis merupakan aspek yang memiliki kaitan dengan kondisi 

kejiwaan seseorang. Aspek ini menjelaskan mengenai proses mental yang 

mendapat pengaruh dari tingkah laku individu. Aspek psikologis tersebut yaitu: 

1. Emosi 

Emosi berkaitan dengan kondisi psikologis dan suasana hati seseorang 

yang diungkapkan melalui tingkah laku tertentu. Emosi merupakan hasil 

pandangan seseorang terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam tubuh 

sebagai respon dari berbagai stimulasi yang masuk dari luar. Perasaan emosi 

                                                   
11 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter (Jakarta: Kencana. 2011), h. 201. 
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dapat berupa emosi positif ataupun emosi negatif. Pada umumnya emosi 

dianggap sebagai kemarahan seseorang yang diekspresikan, namun 

sesungguhnya emosi merupakan bentuk-bentuk dari perasaan seseorang.12 

2. Stress 

Stress adalah gangguan mental pada seseorang yang diakibatkan karena 

adanya tekanan. Stress merupakan bentuk ketegangan dari fisik, psikis, emosi 

ataupun mental sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi aktivitas keseharian 

seseorang. Kondisi ketegangan tersebut dapat berpengaruh terhadap kondisi 

kejiwaan seseorang. Penyebabnya seseorang mengalami stress dikarenakan 

adanya tekanan dari dalam diri ataupun tekanan dari luar.  

3. Trauma 

Trauma merupakan suatu kondisi emosional yang dirasakan seseorang 

berupa perasaan menyedikan, menakutkan, mencemaskan, ataupun 

menjengkelkan. Trauma merupakan suatu peristiwa besar yang menyebabkan 

luka atau rasa sakit, sering juga diartikan sebagai perasaan sakit yang sangat 

luar biasa yang diakibatkan oleh suatu kejadian yang pernah dialami oleh 

seseorang, secara langsung atau tak langsung baik secara fisik ataupun secara 

psikis.13 

 

 

 

 

                                                   
12 Ali dan Asrori, Psikologi Perkembangan Remaja (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 63. 
 

13  Cavanagh. M, The caunseling Experience: A Theoritical and Practical Approach 
(Monterey: Book Cole Publishing Campany, 2014), h. 19. 
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4. Konsep Diri 

Konsep diri merupakan apaun pandangan kita pada aspek diri yang 

mencakup aspek fisik, aspek sosial dan aspek psikologis. Konsep diri merupakan 

persepsi individu tentang dirinya sendiri, persepsi tersebut dapat bersifat baik 

atau buruk. 

5. Harapan 

Setiap individu tentunya memiliki harapan yang ingin mereka capai. 

Harapan merupakan suatu keinginan, penantian dan cita-cita yang diharapkan 

agar dapat terwujudkan.14 

6. Aspek Sosial 

Aspek sosial membahas tentang proses individu menjalankan 

kehidupannya, seperti halnya proses interaksi individu, sosialisasi, hubungan 

dengan lingkungan sosialnya serta proses individu menjalankan peran sosialnya 

dalam kehidupan sosialnya. Beberapa aspek sosial tersebut yaitu: 

a. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial adalah relasi sosial yang dinamis, yang melibatkan antara 

individu, antar kelompok atau individu dengan kelompok. Interaksi sosial bisa 

terjadi apabila ada hubungan antar individu dengan individu maupun dengan 

kelompok. 

b. Relasi Sosial 

Relasi sosial disebut juga hubungan sosial adalah hasil dari interaksi yang 

sistematis yang melibatkan dua orang atau lebih. Relasi sosial adalah hubungan 

timbal balik individu dengan individu lain yang saling mempengaruhi. 

                                                   
14  Alex Sobur, Filsafat Komunikasi dan Metode Fenomenologi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 27.  
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c. Penyesuaian Diri 

Penyesuaian diri adalah proses yang dinamis dengan tujuan merubah 

kelakuan untuk mendapatkan hubungan yang lebih harmonis antara diri dengan 

lingkungan. 

d. Aktivitas Sosial 

Aktivitas sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan 

orang lain di dalam lingkungannya. Terjadinya aktivitas sosial disebabkan oleh 

adanya interaksi sosial, interaksi sosial merupakan syarat terjadinya berbagai 

aktivitas sosial. Aktivitas sosial bermanfaat dalam hal menambah pengalaman 

bagi pelakunya serta dapat menumbuhkan jiwa sosial pada pelakunya.15 

2. Masalah-Masalah Psikososial 

Masalah psikososial dapat berpengaruh pada kondisi kejiwaan dan 

kondisi sosial seseorang, bahkan kondisi kesehatan seseorang dapat 

dipengaruhi oleh masalah psikososial yang dialaminya. Maka dari itu masalah 

psikososial perlu untuk diperhatikan masalah-masalah psikososial tersebut 

yaitu: 

1) Kecemasan 

Kecemasan bukanlah suatu penyakit namun suatu gejala. Kecemasan 

merupakan perasaan yang dialami seseorang saat memikirkan tentang sesuatu 

yang kurang menyenangkan yang akan terjadi. 

 

 

 

                                                   
15 Alex Sobur, Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi, h. 28. 
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2) Depresi 

Penyebab depresi adalah stress yang tak terbatas. Depresi merupakan 

suatu gangguan perasaan dengan gejalah hilangnya gairah disertai dengan tanda 

lainnya seperti insomnia, dan menurunnya nafsu makan. 

3) Duka Cita 

Duka cita merupakan perasaan yang awalnya membingungkan yang 

berlangsung lama dan berat. Duka cita merupakan ekspresi emosional saat 

seseorang merasakan kehilangan. 

4) Harga Diri Rendah 

Harga diri rendah dapat diartikan sebagai keadaan yang dialami individu 

dengan perasaan negatif terhadap dirinya sendiri, menganggap bahwa dirinya 

mampu untuk mencapai yang diinginkannya. 

5) Gangguan Kognitif 

Gangguan kognitif adalah gangguan serta kondisi yang dapat 

mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berfikir yang menyebabkan 

penderitaannya akan sulit mengingat, belajar dan persepsi. Secara umum 

gangguan ini disebabkan karena adanya gangguan pada fungsi biologis dan 

sistem syaraf pusat. 

6) Gangguan Citra Tubuh 

Gangguan citra tubuh merupakan perubahan persepsi tentang tubuh 

yang disebabkan oleh berubahnya ukuran bentuk, struktur, keterbatasan, fungsi, 

makna serta obyek yang sering kontak dengan tubuh. 
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7) Keputusan 

Keputusan adalah suatu emosional yang terjadi secara terus menerus 

dengan keadaan subjektif individu yang mengakibatkan keterbatasan atau tidak 

ditemukannya pilihan lain serta tidak mampu memobilitas energi dalam dirinya. 

Keputusan merupakan suatu kondisi yang sering dialami oleh setiap orang 

dalam kehidupannya. Keputusan sering dialami oleh seseorang yang kurang 

memandang kehidupan kearah yang lebih positif, hal tersebut dikarenakan 

mereka tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya.16  

3. Cara Mengembangkan Psikososial Anak 

Erikson menyebutkan masa kanak-kanak tengah sebagai masa industri. 

Anak-anak mulai mengembangkan kepribadian seperti pembentukan konsep 

diri fisik, sosial, dan akademis, guna menopang perkembangan harga diri. 

Keluarga sangat berperan penting sebagai dasar perkembangan emosional dan 

sosial anak. Sejumlah ahli mempercayai bahwa kasih sayang orang tua atau 

pengasuh selama beberapa tahun pertama kehidupan merupakan kunci utama 

perkembangan sosial anak, mengingat kemungkinan anak memiliki kompetensi 

secara sosial dan penyesuaian diri yang baik pada tahun prasekolah dan 

selanjutnya. Adapun perkembangan-perkembangan psikososial diantaranya, 

yaitu: 

1) Pengembangan Psikososial dimulai dalam Lingkungan Keluarga 

Keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana seorang anak didik 

dan dibesarkan. Fungsi keluarga utama seperti yang telah diuraikan di dalam 

resolusi majelis umum PBB adalah “keluraga sebagai wahana untuk mendidik, 

                                                   
16 Abdul Muhith, Pendidikan Keperawatan Jiwa (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h. 98. 



27 
 

 
 

mengasuh dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh 

anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta 

memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga 

sejahtera.17 

Dalam lingkungan keluarga, pengaruh signifikan terhadap perkembangan 

emosional anak ditandai dengan dua kutub yang saling bertentangan antara 

yang satu dengan yang lainnya. Artinya bila kondisi keluarga memberikan 

kesempatan yang positif bagi anak, maka akan menumbuh kembangkan emosi 

yang stabil. Sebaliknya bila lingkungan keluarga tidak memberikan jaminan yang 

positif maka akan berakibat perkembangan yang cenderung negatif, labil dan 

abnormal.  

2) Pengembangan Psikososial dalam Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan tempat yang sangat strategis untuk pendidikan 

karakter sebagai pembentuk kepribadian anak. Selain itu anak banyak 

menghabiskan sebagian waktunya di sekolah, sehingga apa yang didapatkannya 

di sekolah akan mempengaruhi pembentukan kepribadian anak.18 

Untuk dapat merealisasikan karakter mulia dalam kehidupan setiap 

orang, pembudayaan karakter menjadi suatu hal penting. Pemberian mata 

pelajaran pendidikan karakter, pendidikan akhlak, pendidikan moral atau 

pendidikan etika akan sangat berpengaruh pada kepribadian anak. Oleh karena 

itu, pelaksanaan pendidikan kepribadian harus disiapkan dengan baik dan 

melibatkan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaannya serta harus 

                                                   
17 Zubaedi, Strategi Pendidikan Karakter (Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2017), h. 27. 
 

18 FJ. Monks dan A. M. P. Knoers, Psikologi Perkembangan (Yogyakarta: Gadja Mada 
University Press, 2018), h. 122. 
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dilakukan evaluasi yang berkesinambungan. Pengembangan karakter dan 

kepribadian di sekolah menjadi sangat penting mengingat di sinilah peserta 

didik mulai berkenalan dengan berbagai bidang kajian keilmuan. Pada masa ini 

pula peserta didik mulai sadar akan jati dirinya sebagai pribadi atau manusia 

yang mulia beranjak dewasa dengan berbagai problem yang menyertainya. 19 

3) Peran Lingkungan Masyarakat 

Pendidikan karakter tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan 

pendidikan di sekolah saja. Kerja sama dengan komunitas masyarakat dengan 

berbagai bentuknya sangatlah diperlukan demi keberhasilan perkembangan 

kepribadian yang dilaksanakan di sekolah. Pendidikan kepribadian yang 

berbasis pada masyarakat harus diupayakan dengan mendesain berbagai 

macam corak kerja sama dan keterlibatan antara lembaga pendidik dengan 

komunitas-komunitas dalam masyarakat demi terwujudnya lembaga pendidikan 

yang bermakna, bermutu dan mampu menjawab aspirasi setiap anggota 

masyarakat. Kerja sama antara lembaga pendidikan dan komunitas di luar 

lembaga pendidikan akan membentuk ikatan yang semakin erat antara dunia 

pendidikan dan komunitas masyarakat yang akhirnya mendukung suksesnya 

program pendidikan karakter secara keseluruhan sehingga kepribadian dapat 

berkembang dengan baik.20 

Pengembangan psikososial anak dipengaruhi oleh lingkungannya seperti 

lingkungan keluarga, sekolah dan teman-temannya. Dalam lingkungan keluarga 

hal terpenting adalah karakter orang tua karena dapat mempengaruhi sikap 
                                                   

19 Muhimmatul Hasanah, “Dinamika Kepribadian Menurut Psikologi Islam”, Jurnal 
Ummum Qura, vol. 6 no. 2 (September 2015), h. 28. https://shorturl.at/uwCTX(Diakses 25 Maret 
2023). 

 

20 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, h. 145. 
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atau cara dalam pengasuhan. Pada dasarnya pengasuhan yang diterapkan oleh 

orang tua dimaksudkan agar anak tumbuh menjadi orang yang matang dan 

dewasa secara sosial, namun orang tua seringkali tidak menyadari bahwa 

pengasuhan yang diterapkan kepada anak adalah pengasuhan yang salah, 

dengan alasan mendidik anak terkadang orang tua atau secara tidak sadar 

menerapkan pengasuhan yang salah terhadap anak, sehingga memberikan 

dampak masalah psikososial pada anak. 

C. Disabilitas Fisik 

1. Pengertian Disabilitas Fisik 

Menurut defenisi yang diberikan oleh World Health Organization (WHO), 

disabilitas adalah keterbatasan atau kurangnya kemampuan organ sehingga 

mempengaruhi kemampuan fisik atau mental untuk menampilkan aktivitas 

sesuai dengan aturannya dalam batas normal, biasanya dalam level individu.21 

Disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

keadaan seperti sakit atau cedera yang merusak/membatasi kemampuan mental 

dan fisik seseorang serta keadaan yang tidak mampu melakukan hal-hal dengan 

cara yang biasa. Disabilitas merupakan kekurangan yang menyebabkan nilai dan 

mutunya berkurang. Sedangkan penyandang disabilitas fisik adalah kerusakan 

pada tubuh seseorang, baik badan maupun anggota badan, korban kecelakaan, 

korban peperangan, ketidaknormalan bentuk maupun kurangnya fungsi karena 

bawaan sejak lahir atau karena gangguan penyakit semasa hidupnya sehingga 

timbul keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan tugas hidup dan 

penyesuaian diri. 

                                                   
21 Afin Murtie, “Anak Berkebutuhan Khusus” (Yogyakarta: Maxima, 2016), h. 88. 
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Undang-

undang tersebut memberikan defenisis penyandang disabilitas adalah “setiap 

orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, metal dan/atau sensorik 

dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan 

efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaaan hak”.22 

Penyandang disabilitas merupakan minoritas terbesar di dunia, umunya 

memiliki tingkat kesehatan yang kurang baik, prestasi pendidikan yang lebih 

rendah, dan kesempatan ekonomi yang lebih sedikit. Hal ini sebagian besar 

disebabkan oleh kurangnya layanan yang tersedia bagi mereka seperti teknologi 

informasi dan komunikasi, keadilan atau transportasi dan masih banyak lagi 

kendala yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hambatan tersebut 

dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan 

fisik, kebijakan dari sikap dan diskriminasi sosial. 

Penyandang disabilitas fisik adalah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi 

secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan 

hak. Terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan disabilitas fisik, yaitu 

disability dan handicap. Disability adalah kerusakan baik secara fisikologis, 

anatomi  maupun fungsi psikologis yang diakibatkan oleh suatu penyakit, luka  

atau karena bawaan sejak lahir. Sedangkan handicap lebih mengarah pada 

                                                   
22 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016  Pasal 11. Tentang 

Penyandang Disabilitas Tubuh”. 
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gangguan yang dialami oleh seorang sebagai akibat dari disability yang di 

milikinya.23 

Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa disability adalah 

kondisi seseorang yang mengalami kerusakan, baik fisik maupun mental yang 

diakibatkan oleh suatu penyakit, luka atau bawaan lahir. Disability mengarah 

pada kondisi medis orang tersebut. Sedangkan, handicap adalah gangguan atau 

hambatan seseorang dalam menjalani kehidupannya sebagai akibat disability 

yang di milikinya. 

Menurut Mangungsong, Disabilitas fisik adalah “ketidak mampuan tubuh 

secara fisik untuk menjalani fungsi tubuh seperti dalam keadaan normal. 

Kelainan anggota badan seperti anggota tubuh yang tidak lengkap, kehilangan 

anggota badan karena amputasi.24 Dari penjelasan tersebut dapat diketahui ciri-

ciri dari seorang yang mengalami kecacatan fisik merupakan mereka yang 

mengalami kelumpuan atau ketidaklengkapan terhadap salah satu anggota 

tubuh yang dimilikinya, seperti tangan ataupun kakinya. 

2. Derajat Kecacatan dan Faktor-faktor Penyebabnya 

Derajat kecacatan dalam hal ini ialah keadaan kecacatan tubuh yang 

dialami para penyandang disabilitas. Adapun derajat kecacatan yang dimaksud 

yaitu sebagai berikut: 

a. Cacat tubuh ringan, yakni mereka yang memiliki cacat tubuh dimana 

kebutuhan aktivitas hidup sehari-harinya tidak memerlukan pertolongan 

                                                   
23 Mangunsong, dkk, Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa (Jakarta: UI, 2016), h. 6 
 

24 Mangunsong, Frieda, dkk, Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa, h. 8. 
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orang lain, termasuk dalam golongan cacat ini adalah amputasi tangan 

atau kaki kering salah satunya. 

b. Cacat tubuh sedang, yakni mereka yang menderita cacat tubuh, dimana 

kebutuhan aktivitas hidup sehari-harinya harus dilatih terlebih dahulu, 

sehingga untuk seterusnya dapat dilakukan tanpa pertolongan. Termasuk 

golongan ini adalah celebral palcy sedang, scoliosos dan sebagainya. 

c. Cacat tubuh berat, yakni mereka yang menderita cacat tubuh dimana 

kebutuhan aktivitas hidup sehari-harinya selalu memerlukan 

pertolongan orang lain, antara lain amputasi dua kaki atau lutut dan dua 

tangan atas siku, celebral palcy berat, layuh dua kaki dan tangan, 

paraplegia berat dan sebagainya.25 
 

Adapun penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu 

sebagai berikut: 

a. Cacat didapat (Acquired) yang mana penyebabnya bisa karena kecelakaan 

lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit 

kronis. 

b. Cacat bawaan/sejak lahir (Congintal) yang mana penyebabnya antara 

karena kelainan pembentukan organ-organ (organogenesis) pada masa 

kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak 

terkontrol atau karena penyakit menular seksual.26 

                                                   
25 Imaduddin Hamda, “Derajat Kecacatan”, Blog Glosarium Kemsos.com, 

http://www.kamusbesar.com>derajat-kecacatan.html (Diakses 12 Mei 2023). 
 

26  Sapto Nugroho dan Rismawati Utami, Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang 

Terabaikan, Yayasan Talenta (Surakarta, 2018), h. 114. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa derajat kecacatan 

perlu diperhatikan sebelum melakukan bimbingan, pendampingan dan 

pemberdayaan sehingga dalam prosesnya dapat diklasifikasikan para 

penyandang disabilitas berdasarkan derajat kecacatan yang dialami.  

D. Pandangan Islam terhadap Penyandang Disabilitas 

Dalam pandangan islam setiap manusia mempunyai kedudukan yang 

sama, Islam tidak membedakan manusia antara yang kaya dan yang miskin, yang 

menjadi pejabat atau rakyat biasa, yang normal dan seorang penyandang. Setiap 

manusia tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, tidak ada 

yang lebih lebih istimewa kecuali ketaqwaaannya. Barometer kebaikan 

seseorang bukan ditentukan oleh kecantikan, ketampanan, kesempurnaan fisik 

dan kekayaannya.  

Kemuliaaan seseorang dalam Islam di hadapan Allah ditentukan oleh 

kualitas iman, taqwa dan amal-amal salehnya. Islam tidak mengenal kasta, 

kedudukan, derajat sosial dan strata yang bersifat keduniaan. Setiap orang 

memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk meraih prestasi dan kebaikan, 

baik dan normal ataupun disabilitas asalkan memiliki iman, takwa dan amal-

amal saleh, mereka itulah orang-orang yang paling mulia disisi Allah Swt.27 Oleh 

karena itu, perlu adanya saling menghormati, kerja sama, saling melengkapi 

untuk membangun peradaban yang inklusif tanpa diskriminasi dengan siapapun 

antara yang normal dan penyandang disabilitas. 

 

                                                   
27 Bazna, M. S. dan Trek A. Hattab, Cacatan dalam Al-Qur’an, h. 17. 
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Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat/49:11 yang berbunyi 

bahwa: 

هُمۡ 
ۡ
ن ا مِّ ً يۡۡ

َ
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ُ
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Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan orang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu 
lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan 
merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih 
baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan janganlah 
memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya 
panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa 
yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.28 

Ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah kalian saling mencela satu 

sama lain karena sesungguhnya manusia diciptakan itu memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing dan ada kalanya kelebihan tersebut tidak Nampak. 

Bisa jadi orang yang kita celah memiliki kelebihan atau lebih baik dari kita. Pada 

ayat lain dalam al-Qur’an, Allah secara jelas menyebutkan bahwa Ia menciptakan 

manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Interpretasi terhadap ayat ini 

berimplikasi pada, salah satunya, anggapan bahwa istilah ‘cacat’ itu sendiri pada 

hakikatnya tidak berkorespondensi dengan keadaan apapun dalam dunia nyata. 

Istilah cacat, dengan kata lain adalah produk pemikiran manusia yang 

                                                   
28 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 
744. 
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merendahkan harkat kemanusiaan dari ciptaan Allah yang berbeda dengan 

kebanyakan ciptaan-Nya yang lain. Meski demikian, penafsiran dengan demikian 

jelas tidak menyelesaikan masalah apapun yang dialami oleh penyandang 

disabilitas, selain masalah-masalah spiritual lainnya. 

Bagaimanapun juga, melihat hakikat kesempurnaan dari perspektif al-

Qur’an akan membawa kita pada kesimpulan bahwa kesempurnaan memang 

semata-mata merupakan sifat allah. Manusia, sebaik sefungsional apapun tubuh 

dan pikirannya, tidak akan pernah mencapai derajat kesempurnaan. 

Perbincangan filosofis mengenai kesempurnaan dalam pandangan Islam guna 

menyimpulkan hakikat kecacatan pada dasarnya kurang berguna. Kedua topik 

tersebut, bagaimanapun juga, dapat dimaknai secara beragam tergantung dari 

objek yang dilekati oleh istilah sempurna itu sendiri.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada 

dalam kehidupan rill (alamiah) dengan maksud menginvestasikan dan 

memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadi? 

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami 

(understandable) dan kalau memungkinkan (sesuai modelnya) dapat 

menghasilkan hipotesis baru.1 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan 

perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis 

mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang 

dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasar saja. 2  Pandangan lain 

mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.3 

Berdasarkan pada kedua pandangan di atas, maka penelitian kualitatif 

dalam tulisan ini bermaksudkan untuk mengenai suatu fakta, lalu memberikan 

                                                   
1 Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Penelitian Sosial (Cet. I; Ponorogo: Wade Group, 

2017), h. 37. 
 

2 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdaya Karya, 2019), h. 11. 
 

3 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 6. 
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penjelasan terkait berbagai realita yang dikemukakan. Oleh karena itu, penulis 

langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan 

langsung dengan metode orang tua dalam pengembangan psikososial anak 

disabilitas Fisik di Kelurahan Samata. 

2. Lokasi Penelitian 

Terdapat tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam 

penetapan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan. Oleh karena itu, 

lokasi penelitian adalah wilayah di Kelurahan Samata sebagai fokus objek yang 

diteliti adalah metode orang tua dalam pengembangan psikososial anak 

disabilitas fisik di Kelurahan Samata. 

a) Kondisi Geografis  

Kelurahan Samata merupakan salah satu kelurahan yang berada di 

dalam lingkup wilayah pemerintahan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis luas wilayah Kelurahan Samata 

adalah 4.311 M2 atau 4,3 Km2, dengan ketinggian daerah/altitude berada di 25 

m diatas permukaan laut. Seluruh wilayah merupakan dataran rendah dengan 

suhu rata-rata 300C.  

Letak wilayah Kelurahan Samata bisa dikatakan strategis, karena diapit 

oleh dua pusat pemerintahan paling besar, paling ramai, dan paling tua di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kelurahan Samata berjarak 6 km dari pusat 

pemerintahan kecamatan dan kabupaten (pusat pemerintahan Kabupaten 

Gowa berada dalam lingkup wilayah Kecamatan Somba Opu). Sedangkan dari 

pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar) hanya berjarak 

sekitar 7 km.  
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Secara administratif Kelurahan Samata berbatasan dengan Kelurahan 

Tamangapa (Kecamatan Manggala Kota Makassar) di sebelah utara, Kelurahan 

Romangpolong (Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)  di sebelah selatan, 

Kelurahan Paccinongang (Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa) di sebelah 

barat, dan Desa Sunggumanai (Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa) di 

sebelah timur. Walaupun tidak berada di dalam wilayah Kota Makassar, akses 

ke pusat-pusat perekonomian di Kota Makassar sangat mudah untuk dijangkau, 

karena Kelurahan Samata dilalui oleh jalur lingkar Kota Makassar.  

Kelurahan Samata terbagi menjadi dua Lingkungan yakni Lingkungan 

Samata dan Lingkungan Borong Raukang. Di Lingkungan Samata terdapat 3 RW 

dengan 8 RT sedangkan di Lingkungan Borong Raukang terdapat 6 RW dengan 

18 RT.  

 

Gambar 1.1 Peta Kelurahan Samata 

b) Kondisi Demografis  

Jumlah penduduk Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa pada tahun 2022 yaitu sebanyak 7.214 jiwa dengan pola sebaran tidak 

merata dan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.816 kepala keluarga. Rincian 
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jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 1.1 Berikut Tabel 1.1 Jumlah 

Penduduk berdasarkan usia di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa. 

No.  Kelompok Penduduk 

Berdasarkan Usia  

(Tahun)  

Jumlah   

(Jiwa)  

Persentase  

(%)  

1  0-4  338  4,68  

2  5-9  357  4,94  

3  10-14  366  5,07  

4  15-19  379  5,25  

5  20-24  627  8,69  

6  25-29  640  8,87  

7  30-34  613  8,49  

8  35-39  617  8,55  

9  40-44  614  8,51  

10  45-49  523  7,24  

11  50-54  502  6,95  

12  55-59  459  6,36  

13  60-64  376  5,21  

14  65-69  344  4,76  

15  70-74  350  4,85  

16  75>  109  1,51  

  Total  7.214  100  

      Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Samata, Tahun 2023 

Jumlah penduduk Kelurahan Samata yang telah diklasifikasikan 

berdasarkan usia dan jumlah terbanyak pada rentang usia 25-29 tahun dan 20-

24 tahun yakni sebanyak 17,56%. Usia ini merupakan usia produktif yang 

seharusnya seimbang dengan lapangan pekerjaan agar angka pengangguran 

tidak meningkat. Untuk rentang usia 75 tahun ke atas merupakan jumlah 

penduduk yang paling sedikit yakni berjumlah 1,51%.  
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Sementara itu, data yang terhimpun di Kelurahan Samata menunjukkan 

bahwa dari 1.816 keluarga yang ada di Kelurahan Samata, terdapat 3 keluarga 

yang memiliki anak penyandang disabilitas intelektual. Jumlah tersebut 

menuntut perhatian dari pemerintah dan masyarakat Kelurahan Samata dalam 

hal pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga yang memiliki 

anak penyandang disabilitas intelektual.  

c) Kondisi Sosiografis  

Menurut data kelurahan yang telah diperoleh oleh peneliti melalui 

wawancara kepada pegawai kelurahan, terdapat data bahwa penduduk 

Kelurahan Samata sebagian besar (95%) merupakan penduduk asli yang 

bersuku Makassar. Sedangkan penduduk yang merupakan pendatang yang 

menghuni Kawasan kompleks perumahan sebagian besar juga merupakan 

suku makassar, hanya sebagian kecil saja pendatang yang berasal dari suku 

lain seperti Bugis, Jawa, Sunda, dan Tionghoa (5%).  

Letak Kelurahan Samata yang sangat dekat dan berbatasan langsung 

dengan Kota Makassar, tidak membuat penduduk di Kelurahan Samata identik 

dengan budaya masyarakat perkotaan. Budaya gotong royong dan 

musyawarah masih terpelihara yang dilakukan dalam proses kehidupan setia 

hari dalam masyarakat. Selain itu karena letaknya juga dekat dari pusat 

kerajaan Gowa dan merupakan distrik yang penting bagi kerjaan, 

menyebabkan masyarakat Kelurahan Samata masih kental dengan kehidupan 

budaya adat Suku Makassar yang identik dengan budaya Siri’ (malu) dan Pacce 

(belas kasihan dan simpati). Sehingga ikatan kekeluargaan dan persaudaraan 

masih sangat kuat di antara para penduduk yang ada di Kelurahan Samata.  
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Bahasa yang digunakan dalam interaksi sehari-hari di masyarakat adalah 

Bahasa Makassar. Penggunaan Bahasa Indonesia masih terbatas pada proses 

belajar mengajar di sekolah-sekolah dan digunakan oleh para pendatang yang 

belum menguasai Bahasa Makassar.  

Dari 1.816 Kepala Keluarga yang ada di Kelurahan Samata sebagian besar 

beragama Islam (98%). Sehingga kehidupan beragama beragama yang identik 

dengan kehidupan Islami masih terlihat walaupun akhir-akhir ini seiring dengan 

perkembangan era globalisasi ciri kehidupan Islami tersebut semakin memudar 

di kalangan masyarakat Kelurahan Samata.4 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pola pikir yang 

dipergunakan penulis dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain. 

Pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek 

yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya 

disesuaikan dengan profesi peneliti, namun tidak menutup kemungkinan 

peneliti menggunakan kata Multi disipliner.5  

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan 

sosiologi dan pendekatan kesejahteraan sosial. Pendekatan sosiologi dalam hal 

ini adalah  pendekatan yang menggunakan logika serta teori sosiologi untuk 

menggambarkan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, melihat gejala 

sosial yang ada dalam masyarakat kemudian melakukan pendekatan-

pendekatan kepada masyarakat atau klien sedangkan pendekatan kesejahteraan 

                                                   
4 Reskawati, Sistem Informasi dan Layanan Administrasi Kelurahan Samata,  (Sakura 

Digital 2022). https://samatakel.diginus.id (Diakses 12 April 2023). 
 

5 Multi Amin, “Dakwah Jamaah” (Makassar, PPS. UIN Alauddin, 2010), h. 129. 

https://samatakel.diginus.id/
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sosial adalah untuk dapat mengembalikan keberfungsian sosial setiap individu 

karena adanya suatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat 

terpenuhi kebutuhan hidupnya. 

C. Sumber Data 

Berdasarkan pada fokus penelitian, maka sumber data terbagi dua yaitu 

data primer dan data sekunder. Untuk menentukan informan dalam penelitian 

ini di pertimbangkan latar belakang, pelaku, peristiwa dan proses sesuai dengan 

kerangka dan rumusan masalah.6 Sumber data dalam penelitian ini dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai beriku: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan 

teknik wawancara dengan para narasumber di lapangan. Dalam hal ini Informan  

orang tua  dan anak disabilitas fisik berjumlah 3 (tiga) yang dianggap penulis 

atau penyusun dapat memberikan data dan informasi dalam kaitannya dengan 

objek kajian. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang digunakan untuk melengkapi data 

primer yang telah diperoleh di luar objek penelitian, yaitu data yang diperoleh 

dari berbagai sumber, baik dalam bentuk dokumentasi laporan instansi yang 

terkait dengan penelitian ini, jurnal, buku, media internet dan lainnya yang 

berkaitan dengan metode orang tua dalam pengembangan psikososial anak 

disabilitas fisik di Kelurahan Samata. 

 

                                                   
6 Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial (Cet. I; Ponorogo: Wade 

Group, 2017), h. 100. 



43 
 

 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

suatu pengamatan, dengan di sertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan 

atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut 

pengobservasi (observer) dan pihak yang di observasi disebut terobservasi 

(observe). 7 Pandangan lain mengatakan bahwa observasi dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan penelitian mengingat tidak setiap penelitian menggunakan 

alat pengumpulan data demikian dan observasi juga memerlukan waktu yang 

sangat lama apabila ingin memiliki sesuatu proses perubahan dan pengamatan 

dilakukan dapat dilakukan tanpa suatu pemberitahuan khusus dan sebaliknya. 8 

Dengan adanya metode observasi ini, bukan hanya, hal-hal yang akan didengar 

saja yang dapat dijadikan informasi tetapi juga gerakan-gerakan dan raut wajah 

pun mempengaruhi observasi yang dilakukan. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dating dari pihak 

yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancara. 

Pandangan lain mengatakan bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi 

antara dua orang, melibatkan sesorang yang ingin memperoleh informasi dari 
                                                   

7 Abdurrahmat Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Cet. II; 
Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104. 

 

8 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori Praktek (Cet. V; Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 2015), h. 62. 



44 
 

 
 

seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 

tujuan tertentu.9 Wancara tersebut dimaksudkan untuk memperoleh suatu data 

berupa informasi dari informan, selanjutnya penulis dapat menjelaskan lebih 

luas terhadap informasi yang telah diperoleh melalui pengolaan data secara 

komprensif sehingga wawancara tersebut memungkinkan penulis dapat 

mengetahui bagaimana cara orang tua dalam mengasuh pengembangan 

psikososial anak disabilitas fisik di Kelurahan Samata. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh 

seseorang psikologi/konseling dalam meneliti perkembangan seorang klien 

melalui catatan pribadinya.10 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah penulis sendiri, yakni 

penulis yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan 

data hingga hasil laporan penelitian. Penulis sebagai instrument harus 

berkemampuan dalam menganalisis data. Barometer keberhasilan suatu 

penelitian tidak lepas dari instrument yang digunakan, karena itu instrument 

yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi: buku catatan, pulpen, 

kamera, alat perekam dan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. 

 

                                                   
9 Abdulrahmat Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, h.105. 
 

10 Abdulrahmat Fathori, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, h. 112. 
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F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Analisa data dalam sebuah penelitian sangan dibutuhkan bahkan 

merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian 

sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisa data dapat dilakukan terhadap 

data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian  

dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu 

kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun 

menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.11 

Sebagian besar data yang diperoleh digunakan dalam pembahasan 

penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yangb bersifat 

abstrak atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan tingkat nilai kepercayaan 

masyarakat terhadap nilai rupiah menurun. Oleh karena itu, dalam memperoleh 

data yang tersebut penulis menggunakan metode pengelolaan data, penulis 

menggunakan teknik analisis data sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksudkan di sini ialah proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi 

data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 12 Reduksi ini 

diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar 

memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata 

lain, seluruh hasil penelitian ini dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali 

                                                   
11 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, h. 106. 
 

12 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2007), h. 96. 
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atau dipilih kembali untuk menentukan data yang mana tepat untuk digunakan 

oleh pembaca. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang dimaksudkan menurut Matthew dan Michael, 

sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dari data penyajian tersebut, maka 

diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana data yang mendukung.  

3. Teknik Analisa Perbandingan (Komparatif) 

Dalam teknik penelitian ini mengkaji data yang telah diperoleh dari 

lapangan secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan suatu data 

dengan data yang lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan. 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drewing/Vervication) 

Langkah selanjutnya, penulis mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan 

proposisi. Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan 

catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencari ulang yang 

digunakan, kecakapan penelitian dan tuntutan sponsor.13 

G. Uji Keabsahan Data 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data dalam 

penelitian ini, yaitu nilai subyektif, metode pengumpulan dan sumber data 

penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena 

beberapa hal, yaitu subjektifitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam 

penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan 

                                                   
13 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif,  h.97. 
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observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan 

apalagi tanpa kontrol dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan 

mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa 

cara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu:  

1) Derajat Kepercayaan (Kredibilitas) apakah proses dan hasil penelitian 

dapat diterima atau dipercaya. Beberapa kriteria dalam menilai adalah 

lama penelitian, observasi yang detail, triangulasi, per debriefing, analisis 

kasus negative, membandingkan dengan hasil penelitian lain dan member 

check.14 

2) Keteralihan (Transferabilitas) merupakan validitas eksternal dalam 

penelitian kualitatif. Supaya orang dapat memahami hasil penelitian ini 

sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian yang telah 

di dapat, maka penelitian dalam membuat laporannya harus memberikan 

uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. 

3) Ketergantungan (Dependability) dalam istilah konvensional disebut 

dengan realibilitas, yang merupakan syarat bagi valisitas. Oleh karena itu, 

untuk memenuhi kriteria ini seluruh langkah-langkah dalam membangun 

kerangka pikir penelitian, rancangan penelitian, hasil temuan penelitian, 

berbagai langkah dalam analisis data, hasil deskripsi analisis dan 

interprestasi data diuji ulang melalui proses pemeriksaan yang lebih 

cermat dan teliti. 

4) Konfirmabilitas (Kepastian) yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan 

kebenarannya di mana hasil penelitian sesuai dengan data yang 

                                                   
14 Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial, h. 119 
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dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan 

dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan 

tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat 

lebih objektif.15 

                                                   
15 Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial, h. 120-121. 
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BAB IV 

METODE ORANG TUA DALAM PENGEMBANGAN ANAK DISABILITAS FISIK 

DI KELURAHAN SAMATA 

A. Cara Orang Tua dalam Pengembangan Psikososial Anak Disabilitas  

Adapun Metode Orang Tua dalam pengembangan Psikososial Anak 

Disabilitas Fisik, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Orang Tua antara lain 

sebagai berikut 

1. Pendidikan dengan Keteladanan 

Keteladangan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh 

dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk moral, 

spiritual dan aspek sosial anak. Mengingat pendidikan adalah seorang figur 

terbaik dalam pandangan anak, yang tindak-tanduk dan sopan-santunnya, 

disadari atau tidak, akan ditiru oleh mereka. Bahkan bentuk perkataan, 

perbuatan dan tindak-tanduknya, akan senantiasa tertanam dalam kepribadian 

anak. Oleh karena itu, masalah keteladanan menjadi faktor penting dalam 

menentukan baik-buruknya anak. 

Adapun wawancara yang dilakukan oleh Nina Fitriani orang tua anak 

disabilitas fisik yang mengatakan bahwa: 
 

“Terkait dengan cara orang tua mendidik anak tersebut berbeda dengan 
anak biasa pada umumnya yaitu membiasakan untuk memberikan 
pemahaman lebih seperti memperlihatkan sikap dan perilaku yang baik 
didepan anak tersebut agar anak ini bisa dengan mudah melihat dan 
mengamati berfikir serta memahaminya dengan sendiri apa yang sedang 
dilakukan orang disekitarnya”.1 

 

                                                   
1 Nina Fitriani (34 Tahun), Orang Tua Anak Disabilitas Fisik, Wawancara, 28 Maret 

2024. 
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Hal serupa yang disampaikan oleh Johrah orang tua anak disabilitas fisik 

yang mengatakan bahwa: 

 “Cara saya mendidik anak saya agar bisa memiliki sikap dan perilaku baik 
kepada sesamanya yaitu dengan melatih dia dari hal yang kecil dengan 
memberikan nasehat atau menjelaskan hal-hal yang baik dan buruk agar 
anak tersebut bisa mudah bergaul dengan teman-temannya tanpa 
membeda bedakan”.2 

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Ahzab/33:21 yang berbunyi bahwa: 

خِرَ 
َٰٓ ۡ
يَوۡمَ ٱلۡ

ۡ
َ وَٱل

َّ
 ٱللَّ

ْ
 يَرۡجُوا

َ
ان

َ
مَن ك

ِّ
 ل
ٞ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سۡوَة

ُ
ِ أ

َّ
ي رَسُولِ ٱللَّ ِ

مۡ ف 
ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ۡ
د
َ
ق
َّ
ل

ا ثِيًۡ
َ
َ ك

َّ
رَ ٱللَّ

َ
ك
َ
 وَذ

Terjemahnya: 

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah."3 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Orang 

Tua memberikan metode atau cara mengembangkan psikososial anak disabilitas 

fisik dengan beragam cara salah satunya dengan Pendidikan keteladanan yang 

diterapkan oleh orang tua masing-masing dan dengan adanya Pendidikan 

keteladanan tersebut anak disabilitas fisik ini bisa dengan mudah memahami 

dan berinteraksi kepada orang sekitarnya tanpa ada rasa kurang percaya diri 

dengan keadaannya sebagai anak penyandang disabilitas fisik. 

 

                                                   
2 Johrah (44 Tahun), Orang Tua Anak Disabilitas Fisik, Wawancara, 4 April 2024. 
 

3 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 420. 
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2. Pendidikan dengan Kebiasaan 

Kebiasaan adalah cara bertindak atau berbuat seragam. Pembentukan 

kebiasaan ini menurut wetherington melalui dua cara pertama dengan cara 

pengulangan dan kedua dengan disengaja dan direncanakan. Peranan kebiasaan, 

pengajaran dan pendidikan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak akan 

menemukan keutamaan-keutamaan budi pekerti, spiritual dan etika agama yang 

lurus. Kelemahan kebiasaan anak tergantung kepada seorang yang mendidiknya, 

karena anak adalah amanah dari Allah bagi kedua orang tuanya. Metode 

kebiasaan ini memerlukan konsekuensi yang kuat dan teratur dari yang 

mendidiknya. Orang tua tidak boleh lalai sedikitpun tentang perilaku, perkataan 

dan segala hal yang akan diberikannya.4 

Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh Johrah orang tua anak 

disabilitas fisik yang mengatakan bahwa: 
 

“Saya melatih anak saya dengan memperlihatkan aktivitas yang saya 
lakukan secara berulang, salah satunya membiasakan interaksi dengan 
teman atau kerabat terdekat supaya anak ini bisa dengan mudah terbawa 
suasana dan tidak memiliki sifat pendiam. Memberikan kebiasaan yang 
bisa ditiru untuk pertumbuhan dan perkembangan aspek interaksi 
sosialnya. Dengan begini anak ini bisa leluasa dan tidak malu memulai 
interaksi antar sesamanya”.5 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa orang tua anak 

disabilitas fisik ini memberikan Pendidikan kebiasaan dengan caranya masing-

masing salah satunya memperlihatkan aktivitas secara langsung secara 

                                                   
4 Saebani dan Hamid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam  (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), h. 113. 
 

5 Johrah (44 Tahun), Orang Tua Anak Disabilitas Fisik, Wawancara, 4 April 2024. 
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berulang, dengan demikian anak ini bisa melihat sekaligus berinteraksi langsung 

dengan lingkungan sekitarnya.” 

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nahl/16:90 yang berbunyi bahwa: 

رِ 
َ
مُنك

ۡ
ءِ وَٱل

ٓ
ا
َ
حۡش

َ
ف
ۡ
ى عَنِ ٱل

َ
هَ

ۡ
ى وَيَن رۡبََ

ُ
ق
ۡ
ي ذِي ٱل

ٓ
ا
َ
حۡسَ ى نِ وَإِيت ِ

ۡ
لِ وَٱلۡ

ۡ
عَد

ۡ
مُرُ بِٱل

ۡ
َ يَأ

َّ
 ٱللَّ

َّ
إِن

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
مۡ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مۡ ل

ُ
ك
ُ
يِ ۚ يَعِظ

ۡ بَغ 
ۡ
 وَٱل

Terjemahnya :  

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang 
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."6 

3. Pendidikan dengan Nasehat 

Metode pendidikan dengan nasehat memiliki pengaruh yang cukup besar 

dalam membuka mata anak-anak serta kesadaran akan hakikat sesuatu, 

mendorong mereka menuju harkat dan martabat yang luhur, menghiasinya 

dengan akhlak yang mulia, serta membekalinya dengan prinsip-prinsip islam. 

Diantara metode pendidikan yang efektif dalam upaya membentuk  keimanan 

anak, mempersiapkan secara moral dan sosial dengan metode nasehat. Nasehat 

sangat berperan dalam menjelaskan kepada suatu bentuk tujuan pendidikan 

akhlak yang hendak dicapai oleh anak. 

Adapun wawancara yang dilakukan oleh Nina Fitriani orang tua anak 

disabilitas fisik yang mengatakan bahwa: 
 

“Saya memberikan bimbingan atau arahan kepada anak saya dengan 
memperlihatkan perlakuan yang baik kepada anak saya, memberi 

                                                   
6 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 267. 
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peringatan ketika anak ini melakukan aktivitas yang bisa berdampak 
buruk bagi lingkungannya dan menegurnya ketika anak ini berbuat 
kesalahan dengan memberitahunya dengan baik.”7 

 
Hal serupa  yang disampaikan oleh Widia Wati yang mengakatan bahwa: 

“Cara saya menasehati anak saya dengan membimbing dia ketika 
melakukan aktivitas kesehariannya, memberinya pemahaman yang baik 
dan yang buruk agar tidak dilakukan oleh anak saya.”8 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua 

sangat berperan penting dalam pemberian nasehat dan aktivitas yang dapat 

menunjang perkembangan psikososial anak disabilitas fisik agar bisa 

berkembang dan mulai berfikir memahami lingkungan sekitarnya secara sadar 

tanpa rasa tidak percaya diri dengan keadaanya sebagai disabilitas fisik.  

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa’/4:63 yang berbunyi bahwa: 

مۡ  هُ
ۡ
مۡ وَعِظ هُ

ۡ
ن رِضۡ عَ عۡ

َ
أ
َ
هِمۡ ف وب  ِ

ُ
ل
ُ
ي ق ِ

ُ مَا ف 
َّ

مُ ٱللَّ
َ
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َّ
 ٱل

َ
ئِك ى َٰٓ   

َ
وْل
ُ
َٰٓ أ ي ِ

مۡ ف  هُ
َّ
ل ل

ُ
وَق

ا
ً
 بَلِيغ

َا
وۡلَ

َ
سِهِمۡ ق

ُ
نف
َ
 أ

Terjemahnya: 

"Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui 
apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari 
mereka dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka 
perkataan yang membekas pada jiwanya."9 

 

                                                   
7 Nina Fitriani (34 Tahun), Orang Tua Anak Disabilitas Fisik, Wawancara, 28 Maret 

2024. 
 

8 Widia Wati (37 Tahun), Orang Tua Anak Disabilitas Fisik, Wawancara, 6 April 2024. 
 

9 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 88. 
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4. Pendidikan dengan Perhatian 

Pendidikan dengan perhatian adalah senantiasa mencurahkan perhatian 

penuh dan mengikuti perkembangan aspek akidah dan akhlak anak, mengawasi 

dan memperhatikan kesiapan mental dan akhlak, di samping selalu bertanya 

tentang situasi pendidikan jasmani dan kemampuan ilmiahnya. Kelemahan dari 

implikasi metode ini bahwa setiap saat pendidik atau orang tua harus ada 

bersama anak-anak. Jika orang tuanya pekerja kantoran maka sulit baginya 

untuk memperhatikan anak karena sebagian besar waktunya habis untuk 

bekerja. Adapun kelebihannya bahwa metode perhatian dapat membentuk 

manusia secara utuh yang menunaikan hak setiap yang memiliki hak dalam 

kehidupan, termasuk mendorong untuk menunaikan tanggung jawab dan 

kewajibannya secara sempurna.  

Adapun wawancara yang dilakukan oleh Widia Wati orang tua anak 

disabilitas fisik yang mengatakan bahwa: 
 

“Saya memberikan perhatian kepada anak saya dengan lebih banyak 
menghabiskan waktu Bersama, melakukan hal yang bisa membuat anak 
saya bisa bahagia dan semangat untuk menjalankan aktivitasnya setiap 
hari. Memberinya apa yang dia mau dengan itu saya sebagai orang tua 
bisa lebih dekat dengan anak saya dan diwaktu yang bersamaan biasanya 
saya mengajarkan keagamaan salah satunya mengaji dan hafal surah-
surah karena disitu saya bisa memberinya Pendidikan agar 
kemampuannya berkembang dengan baik walaupun dengan keadaannya 
yang beda dengan anak-anak lainnya.”10 

Hal serupa  yang disampaikan oleh Johrah orang tua anak disabilitas fisik 

yang mengakatan bahwa: 

“Aktivitas yang saya lakukan kepada anak saya dengan memenuhi 
kemauan anak saya agar dia bisa menuruti perkataan saya, memberinya 

                                                   
10 Widia Wati (37 Tahun), Orang Tua Anak Disabilitas Fisik, Wawancara, 6 April 2024. 
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kasih sayang penuh kepada anak saya. Dengan begini saya bisa melihat 
dan memahaminya dengan keadaanya sebagai anak penyandang 
disabilitas fisik yang beda dengan anak-anak pada umumnya.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anak 

sangat perlu perhatian dari orang tuanya. Orang tua harus bisa memahami 

keadaan anaknya memberinya kebebasan untuk berkembang disamping orang 

tua mengawasinya. Menghabiskan waktu lebih dengan anaknya, mengajarkan 

hal-hal bernilai dan bermakna agar anak ini bisa memiliki pemikiran sendiri.  

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nahl/16:125 yang berbunyi bahwa: 

حۡسَنُ ۚ 
َ
َ أ ي هِي ِ

ت 
َّ
م بِٱل هُ

ۡ
ى دِل ةِ ۖ وَجَ  

َ
حَسَن

ۡ
ةِ ٱل

َ
مَوۡعِظ

ۡ
مَةِ وَٱل

ۡ
حِك

ۡ
 بِٱل

َ
ك ى سَبِيلِ رَبِّ

َ
 إِلَ

ُ
ع
ۡ
ٱد

دِينَ 
َ
ت مُهۡ

ۡ
مُ بِٱل

َ
ل عۡ
َ
وَ أ

ُ
 ۦوَه ن سَبِيلِهِ لَّ عَ

َ
مُ بِمَن ض

َ
ل عۡ
َ
وَ أ

ُ
 ه

َ
ك  رَبَّ

َّ
 إِن

Terjemahnya: 

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang 
baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang 
sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang 
mendapat petunjuk."11 

5. Pendidikan dengan Hukuman (sanksi) 

Di Dalam hal ini imam mujtahid dan ulama ushul fiqih menggaris bawahi 

pada lima perkara tentang hukuman. Mereka menanamkannya sebagai lima 

keharusan yakni menjaga agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta benda. 

Mereka berkata bahwa sesungguhnya semua yang disampaikan dalam undang-

undang islam, berupa hukum-hukum prinsip dan syariat semuanya bertujuan 

untuk menjaga dan memelihara lima keharusan tersebut. Kelemahan apabila 

                                                   
11 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 281. 
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hukuman yang diberikan tidak efektif, maka akan timbul beberapa kelemahan 

antara lain:  

1. Akan membangkitkan suasana rusuh, takut dan kurang percaya diri.  

2. Anak akan merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta akan menyebabkan 

suka berdusta (karena takut dihukum). 

3. Mengurangi keberanian anak untuk bertindak.  

Kelebihan dengan menggunakan metode ini anak akan merasa bahwa 

tujuan pendidik memberikan hukuman bertujuan untuk mendidik dan 

memperbaiki kekeliruan anak merasa sempit jiwanya, dan menyimpang 

akhlaknya. Pendekatan hukuman yang dinilai memiliki kelebihan apabila 

dijalankan dengan benar, yaitu:  

1. Hukuman akan menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan 

pada anak. 

2. Anak tidak melakukan kesalahan yang sama. 

3. Merasakan akibat perbuatannya  sehingga ia akan menghormati pendidik 

serta berfikir ulang apabila hendak melakukan kesalahan yang sama.12 
 

Di Dalam pemenuhan harapan dan tanggung jawab tersebut, umumnya 

nilai yang menonjol adalah kepatuhan anak dan anggapan orang tua lebih tahu 

yang terbaik untuk anak. Keterpakuan pada harapan atau tanggung jawab 

semata dapat mengakibatkan pengasuhan anak menjadi sumber stress bagi 

kehidupan berkeluarga. Akibatnya orang tua kurang optimal dalam 

melaksanakan pengasuhan dan anak pun dapat terkena imbasnya, yakni kurang 

perkembang potensi yang dimilikinya. Beda halnya bila tugas dan peran orang 

                                                   
12 Saebani dan Hamid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, h. 114. 
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tua dijalankan berdasarkan kesadaran pengasuhan anak, yaitu suatu kesadaran 

bahwa pengasuhan anak merupakan sarana untuk mengoptimalkan potensi 

anak, pengarahkan anak pada pencapaian kesejahteraan dan membantu anak 

dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya dalam setiap tahap 

kehidupannya dengan baik. Dengan memilki kesadaran pengasuhan, maka orang 

tua menyadari dirinya merupakan agen yang pertama dan utama dalam 

membantu pengembangan kemampuan anak bersosialisasi. Orang tua melatih 

anak agar mampu menghadapi dan beradaptasi dengan lingkungan.13 

Adapun wawancara yang dilakukan oleh Nina Fitriani orang tua anak 

disabilitas fisik yang mengatakan bahwa: 
 

“Cara saya mengajari anak saya mengenai aturan dengan melihat 
kelakuannya, ketika saya melihat kelakuan atau aktivitas yang salah baru 
saya menegurnya dan memberinya pemahaman yang baik dan benar. 
Mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak saya. Ketika anak 
saya susah memahami aturan maka saya akan memberinya secara 
beruang dengan begitu dia bisa sedikit demi sedikit mulai bisa 
memahaminya dan tidak melakukannya lagi”14 
 

Orang tua sebagai kepala keluarga mempunyai peran penuh untuk 

mengatur dan mendidik anaknya. Diana Baumrind mendefinisikan pengasuhan 

adalah perlakuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan, memberikan 

perlindungan dan mendidik anak dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya 

dibedakan menjadi: 

a. Authoritarian, gaya pengasuhan orang tua dengan cara memberitahukan 

anak untuk melakukan sesuai yang dikatakan dan diperoleh oleh orang 

                                                   
13 Sri Lestari, Psikologi Keluarga (Yogyakarta: 2012), h. 39-41. 
 

14 Nina Fitriani (34 Tahun), Orang Tua Anak Disabilitas Fisik, Wawancara, 28 Maret 
2024. 
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tuanya. Orang tua lebih banyak menghukum dan mengendalikan anak. 

Orang tua hanya peduli agar anak patuh kepada orang tuanya. Orang tua 

menetapkan banyak aturan di rumah tangga dan sangat bergantung pada 

hukuman. 

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

adil dengan menekankan pada pola komunikasi dengan anak serta 

berpengharapan tinggi agar anak memiliki kematangan moral. Gaya 

pengasuhan ini sangat kurang menekankan hukuman fisik. Orang tua 

melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan dan dalam 

menetapkan aturan yang mengikat keluarga. Orang tua bersikap hangat 

pada anak, menetapkan disiplin yang adil tetapi ketat serta sangat 

mengandalkan mengkombinasikan moralitas dengan upaya 

mendewasakan anak. 

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

tidak konsisten. Anak diberikan kebebasan luas dalam menetapkan 

kegiatan, aturan dan jadwal kegiatan. Anak harus sering mengalami 

keharusan mengambil keputusan sendiri yang sebenarnya tidak nyaman 

untuk dilakukan oleh anak. Orang tua sedikit sekali menetapkan aturan 

dalam rumah tangga dan amat jarang menghukum anak.15 

Dari beberapa gaya pengasuhan di atas dapat dipahami bahwa orang tua 

sangat berperan penting dalam hal pengasuhan anak. Pengasuhan orang tua 

yang penuh kasih sayang dan pedidikan tentang kehidupan, baik agama maupun 

sosial merupakan faktor kondusif mempersiapkan anak menjadi pribadi dan 

                                                   
15 Sumardjono Padmartono, Konseling Remaja (Yogyakarta: IKAPI 2014), h. 47-48. 
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anggota masyarakat yang berpikiran sehat serta menunjukan sikap sosial yang 

lebih besar, suka bereksplorasi dan menghargai orang lain. 

Adapun wawancara yang dilakukan oleh Widia Wati orang tua anak 

disabilitas fisik yang mengatakan bahwa: 
 

“Hambatan yang saya hadapi ketika memberikan aturan kepada anak 
saya yaitu ketika menginginkan sesuatu dan saya susah untuk 
memenuhinya dengan cara lain saya memberinya sedikit motivasi yang 
membuat anak saya bisa yakin dan percaya. Adapun hambatan lainnya 
ketika diberi aturan bisanya dilakukan tapi tidak terus menerus dari hal 
itu saya memberi tahu secara berulang agar anak saya bisa 
mengingatnya.”16 
 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua 

harus memberikan pemahaman ketika memberi suatu aturan karena biasanya 

aturan tersebut membuat dia sedikit stress dan kehilangan sedikit akal untuk 

berfikir. Maka dari itu orang tua harus bisa membaca kondisi dan kebutuhan 

anaknya memberinya teguran halus beriringan dengan nasehat baik untuk  

memberinya pengelolaan cara berfikir bahwa mana yang baik dan benar. 
 

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Lukman/31:14 yang berbunyi bahwa: 

 
ُ
ك
ۡ
نِ ٱش

َ
ِ أ
ي عَامَيۡۡ  ِ

 ۥف 
ُ
ه
ُ
نٍ وَفِصَ ى ل

ۡ
ى وَه

َ
لَ ا عَ

ً
ن
ۡ
 ۥوَه

ُ
ه مُّ

ُ
 أ
ُ
ه
ۡ
ت
َ
يۡهِ حَمَل

َ
لِد نسَ ى نَ بِوَى ِ

ۡ
ا ٱلۡ

َ
يۡن رۡ وَوَصَّ

مَصِيُۡ 
ۡ
َّ ٱل ي

َ
 إِلَ

َ
يۡك

َ
لِد  لَِي وَلِوَى

Terjemahnya: 

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada 
kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah 
yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. 

                                                   
16 Widia Wati (37 Tahun), Orang Tua Anak Disabilitas Fisik, Wawancara, 6 April 2024. 
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bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada 
Aku kembalimu."17 

B. Hasil Penerapan Orang Tua dalam Pengembangan Psikososial Anak 

Disablitas Fisik 

Adapun hasil dari penerapan orang tua dalam pengembangan Psikososial 

Anak Disabilitas Fisik, ada beberapa keberhasilan dalam mendidik anak 

disabilitas fisik ini menjadi lebih baik dan mulai bisa berinteraksi dengan 

lingkungan yang ada disekitarnya. 

1. Anak disabilitas fisik ini menjadi lebih percaya diri 

Kepercayaan diri sangat berperan penting bagi individu karena 

merupakan aspek yang perlu dikembangkan untuk potensi diri serta 

mengaktualisasikan diri, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan atau 

situasi yang hendak di hadapinya.18 

Adapun wawancara yang dilakukan oleh Widia Wati orang tua anak 

disabilitas fisik yang mengatakan bahwa: 
 

“Dengan saya memberikan motivasi dan dukungan kepada anak saya, 
anak saya menjadi lebih terarah lebih percaya diri dalam melakukan hal-
hal yang disenanginya sehingga dengan muda anak saya bergaul dengan 
anak-anak sebayanya untuk bermain Bersama-sama.”19 
 

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran/3:139 yang berbunyi bahwa: 

مِ 
ۡ
ؤ م مُّ

ُ
نت
ُ
 إِن ك

َ
وۡن

َ
عۡل
َ ۡ
مُ ٱلۡ

ُ
نت
َ
 وَأ
ْ
وا
ُ
حۡزَن

َ
 ت
َ
 وَلَ

ْ
وا
ُ
هِن
َ
 ت
َ
نِيۡ َ وَلَ  

                                                   
17 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 412. 
 

18 Sudarsana, I. K, Perspektif Prningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia, Jurnal 
Penjaminan Mutu, Hal. 44. 

 

19 Widia Wati (37 Tahun), Orang Tua Anak Disabilitas Fisik, Wawancara, 6 April 2024. 
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Terjemahnya: 

"Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, 
sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman."20 

2. Sikap dan perilaku kesehariannya menjadi lebih baik 

Sikap perilaku seorang anak disabilitas fisik menjadi jauh lebih baik 

karena adanya dorongan dari orang tua sehingga anak disabilitas ini dapat 

berubah dengan sendirinya. Memberinya perhatian khusus dengan 

memperlakukan anak disabilitas ini sama dengan dengan anak-anak pada 

umumnya dan menghargai waktu bersama menjalankan aktivitas kegiatan yang 

menunjang pola pikir dari anak disabilitas fisik ini untuk menjadi lebih baik. 

 Adapun wawancara yang dilakukan oleh Johrah orang tua anak 

disabilitas fisik yang mengatakan bahwa: 
 

“Setelah saya memberinya aktivitas yang mengarahkan anak saya kepada 
perilaku yang baik, sekarang anak saya menjadi lebih sopan santun 
kepada saya dan orang lain. Tidak mudah tersinggung dengan keadaanya 
sebagai anak disabilitas fisik yang memiliki kekurangan berbeda dengan 
anak-anak pada umumnya dengan begitu saya bangga telah berhasil 
mendidik anak saya menjadi lebih baik.”21 

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Isra’/17:7 yang berbunyi bahwa: 

 
ْ
وا ٔـُ خِرَةِ لِيَسُ

َٰٓ ۡ
 ٱلۡ

ُ
ءَ وَعۡد

ٓ
ا جَا

َ
إِذ
َ
هَا ۚ ف

َ
ل
َ
مۡ ف

ُ
ت
ۡ
سَأ

َ
 أ
ۡ
مۡ ۖ وَإِن

ُ
سِك

ُ
نف
َ
مۡ لِۡ

ُ
حۡسَنت

َ
مۡ أ

ُ
حۡسَنت

َ
 أ
ۡ
إِن

 
ْ
وا
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
مۡ وَلِيَد

ُ
ك
َ
بِ وُجُوه

ۡ
ت
َ
 ت
ْ
وۡا
َ
 مَا عَل

ْ
وا ُ يَِّ

َ
ةٍ وَلِيُت لَ مَرَّ وَّ

َ
وهُ أ

ُ
ل
َ
خ
َ
مَا د

َ
 ك
َ
مَسۡجِد

ۡ
اٱل يًۡ  

Terjemahnya: 

"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu 
sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu 

                                                   
20 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 67. 
 

21 Johrah (44 Tahun), Orang Tua Anak Disabilitas Fisik, Wawancara, 4 April 2024. 
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untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang 
kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu 
mereka masuk ke dalam masjid (Masjidilaqsa), sebagaimana ketika 
mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja 
yang mereka kuasai."22 

3. Mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya 

Anak disabilitas juga perlu lingkungan untuk berinteraksi sosial dengan 

begitu dengan keterbatasannya biasanya kebanyakan anak disabilitas kurang 

percaya diri sehingga menghindari keramaian dan memiliki sikap pendiam. 

Dengan begitu orang tua membantu agar bisa memulai interaksi dengan 

lingkungan sekitarnya dengan memberikan pemahaman dan menghargai serta 

tidak membeda bedakan anak disabilitas yang memiliki kekurangan dengan 

anak-anak yang normal. Memberinya arahan, motivasi serta bimbingan kepada 

anak agar bisa berfikir dan memahaminya dengan baik. 

Adapun wawancara yang dilakukan oleh Nita Fitriani orang tua anak 

disabilitas fisik yang mengatakan bahwa: 
 

“Saya merasa bangga melihat anak saya seperti sekarang karena sudah 
bisa bergaul dengan teman sebayanya, bermain Bersama dan melakukan 
aktivitas yang membuat anak saya bisa berinteraksi langsung dengan 
kepercayaan diri yang jauh lebih baik setelah saya memberinya nasehat 
dan perhatian penuh kasih sayang, memberikan pemahaman serta 
kebiasaan yang dapat membuat anak ini meniru dan melakukannya.”23 
 
 
 
 

                                                   
22 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 282. 
 

23 Nina Fitriani (34 Tahun), Orang Tua Anak Disabilitas Fisik, Wawancara, 28 Maret 
2024. 
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Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat/49:13 yang berbunyi 

bahwa: 

عُوبًا 
ُ
مۡ ش

ُ
ى ك   
َ
ن
ۡ
ى وَجَعَل

َ
نتَ

ُ
رٍ وَأ

َ
ك
َ
ن ذ م مِّ

ُ
ى ك   
َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
اسُ إِن

َّ
هَا ٱلن يُّ

َ
أ ى َٰٓ  يَ  

َّ
 ۚ إِن

ْ
ا وَٰٓ
ُ
عَارَف

َ
ئِلَ لِت

ٓ
بَا
َ
وَق

بِيۡٞ 
َ
َ عَلِيمٌ خ

َّ
 ٱللَّ

َّ
مۡ ۚ إِن

ُ
ك ىى
َ
ق
ۡ
ت
َ
ِ أ

َّ
 ٱللَّ

َ
مۡ عِند

ُ
رَمَك

ۡ
ك
َ
 أ

Terjemahnya: 

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 
paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."24 

Perkembangan kehidupan seorang anak salah satunya ditentukan oleh 

orang tua, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah penting bagi 

masa depan anak, karena seorang anak perlu tumbuh dan berkembang bersama 

orang tua dan sesuai tugas orang tua dalam pelaksanaan perannya sebagai 

penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab mengutamakan 

pembentukan pribadi anak. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi 

perkembangan pribadi anak adalah kehidupan keluarga atau orang tua beserta 

berbagai aspek, perkembangan anak yang menyangkut perkembangan psikologi 

dipengaruhi oleh status sosial, filsafat hidup keluarga, pola hidup keluarga 

seperti kedisiplinan, kepedulian terhadap keselamatan dan ketertiban 

menjalankan ajaran agama, bahwa perkembangan kehidupan seorang anak 

ditentukan pula oleh faktor keturunan dan lingkungan.25 

 

                                                   
24 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 516. 
 

25 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 92. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil gambaran penelitian yang telah dikemukaan pada hasil 

penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

jawaban atas rumusan masalah, sebagai berikut:   

1. Cara orang tua mengembangkan psikososial anak disabilitas fisik yakni 

memberikan perhatian khusus berupa Pendidikan baik dari segi 

perhatian, nasehat, pembiasaan dan penerapan aturan agar aktivitas yang 

dilakukan terkontrol dengan baik, selalu memberikan support dan 

semangat diri agar kepercayaan dirinya selalu ada, serta memberikan 

perhatian lebih kepada anaknya, memberikan kasih sayang dan aktivitas 

keterampilan dasar agar mampu mengembangkan diri sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan 

masyarakat.  

2. Hasil penerapan orang tua dalam pengembangan psikososial anak 

disabilitas fisik yaitu anak dengan disabilitas fisik ini menjadi lebih 

percaya diri, sikap dan perilaku yang sebelumnya diam menjadi lebih 

terbuka dan mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Peran 

orang tua menjadi sangat penting bagi perkembangan psikososial anak 

menjadi lebih baik. 
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B. Implikasi Penelitian  

Dalam sub-bab ini peneliti memberikan masukan kiranya direspon positif 

pihak orang tua penyandang disabilitas fisik dan pihak kelurahan samata, yaitu 

sebagai berikut :  

1. Orang Tua Anak penyandang disabilitas fisik harus mampu dalam 

pengembangan Pendidikan dan sikap perilaku dari anaknya.  

2. Orang tua harus tahu bisa memahami kondisi anaknya dengan 

memberinya pemahaman apa yang anak disabilitas ini butuhkan agar 

menunjang perkembangan tumbuh anaknya.   

3. Diharapkan kepada pihak kelurahan samata berkolaborasi dengan balai 

yang menangani anak disabilitas fisik dalam membantu menyediakan 

sarana dan prasarana yang menunjang proses pengembangan Pendidikan 

dan perkembangan aspek interaksi sosial anak penyandang disabilitas ini 

agar perkembangannya terus meningkat sehingga anak ini bisa 

mendapatkan kepercayaan dirinya dan bisa terpenuhi fungsi sosialnya di 

masyarakat. Diharapkan juga agar pihak penyedia sarana dan prasarana 

agar bisa membantu penyediaan kursi roda dan alat bergerak penunjang 

bagi anak disabilitas fisik. 
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