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ABSTRAK 
 
 

Nama   : M. Alfian Rajab 

Nim  : 70300113005 

Judul  : Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Unjuk Rasa 
Mahasiswa 

 
 
Aksi unjuk rasa telah dianggap sebagai keniscayaan dalam praktek demokrasi. Selain 
sebagai implementasi adanya kebebasan berpendapat, unjuk rasa diyakini mampu 
menjadi sarana efektif untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Unjuk rasa 
terjadi hampir setiap hari di berbagai bagian di Indonesia, berdasarkan catatan akhir 
tahun Polda Metro Jaya, aksi unjuk rasa mencapai 1.691 aksi pada tahun 2012. Perilaku 
unjuk rasa dapat dipengaruhi oleh faktor : Adanya ketidak-adilan sosial, 
ketidaksesuaian pendapat, adanya aspirasi  dan masukan rakyat yang belum terpenuhi, 
orang awam yang hanya sekedar ingin meramaikan saja, lingkungan, norma sosial, 
sikap, genetika, bahkan pola asuh orang tua. Pola asuh yang diterapkan dalam 
masyarakat berbeda-beda, sehingga membentuk perilaku anak yang berbeda-beda. 
Orang tua sebagai pemberi pengasuhan kepada anak sangat berperan dalam 
mengarahkan dan menanamkan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 
karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jenis pola asuh 
orangtua dengan perilaku unjuk rasa pada mahasiswa. Desain penelitian yang 
digunakan adalah cross sectional study, dengan melibatkan mahasiswa keperawatan 
sebanyak 43 orang dengan pendekatan purposive sampling. Instrumen pengumpulan 
data yang digunakan berupa kuesioner yang telah di uji validitas dan reliabilitas dengan 
nilai cronbach’s alpha 0,93 untuk perilaku unjuk rasa dan 0,96 untuk pola asuh orang 
tua. Hasil analisa statistik dengan menggunakan uji spearman correlation menunjukkan 
tidak ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku unjuk rasa ( p = 0.466 > 
α = 0.05 ). Terdapat berbagai macam alasan yang menjadi latar belakang perilaku unjuk 
rasa mahasiswa, bukan hanya ditinjau dari pola asuh orang tua. Secara umum, perilaku 
unjuk rasa disebabkan oleh faktor dalam diri dan juga disebabkan oleh faktor 
lingkungan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor 
lain yang mempengaruhi perilaku unjuk rasa pada mahasiswa dangan menggunakan 
lebih banyak responden serta meneliti dibeberapa tempat yang berbeda agar hasilnya 
lebih representatif. 

 
Kata Kunci : Pola Asuh, Perilaku, Unjuk Rasa



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aksi unjuk rasa seharusnya bukan saja dipandang sebagai ekspresi masyarakat 

yang wajar melainkan juga sebagai indikator penerapan “prinsip demokrasi” dalam 

kehidupan masyarakat. Sejak Orde Baru tumbang (revolusi), pintu demokrasi terbuka 

lebar, sehingga setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya. Kebebasan 

menyampaikan pendapat tidak hanya ada dalam undang-undang saja (law in book) 

melainkan sudah mendarah daging di masyarakat (law in society). Cara 

mengemukakannya pun beragam, mulai dari berupa tulisan atau penuangan pikiran di 

surat kabar, majalah, secara lisan berupa hasil wawancara ataupun berupa orasi, 

ataupun berupa tindakan yaitu dengan jalan unjuk rasa, maupun mogok kerja dan 

mogok makan. Tempat mengemukakannya pun beragam, mulai dari area kampus, 

perusahaan, jalanan, taman maupun gedung pemerintahan.  

Di tengah arus demokratisasi dan kebebasan berpendapat yang merambah negara-

negara Islam, aksi unjuk rasa atau demonstrasi telah menjadi alternatif untuk 

menerjamahkan kewajiban menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Aksi unjuk rasa 

telah dianggap sebagai keniscayaan dalam praktek demokrasi. Selain sebagai 

implementasi adanya kebebasan berpedapat, unjuk rasa diyakini mampu menjadi 

sarana efektif untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Pilihan pada aksi unjuk 

rasa tersebut tak lepas dari kenyataan bahwa sebagian besar negara di dunia belum 

memiliki pemerintahan efektif yang mampu memenuhi kehendak rakyat. Kondisi itu 

kian diperburuk oleh mandulnya parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat, 

sehingga aspirasi rakyat tidak terserap dengan memadai. (Abdul Basit Atamimi, 2013) 
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Di Indonesia, unjuk rasa menjadi hal yang umum sejak jatuhnya rezim kekuasaan 

Soeharto pada tahun 1998, dan unjuk rasa menjadi simbol kebebasan berekspresi di 

negara ini. Unjuk rasa terjadi hampir setiap hari di berbagai bagian di Indonesia, yang 

menjadi titik permasalahannya saat ini kadang mahasiswa melakukan unjuk rasa 

dengan anarkis dan meresahkan warga disekitar tempat unjuk rasa tersebut. Tidak 

jarang juga ada mahasiswa yang sampai meninggal akibat bentrok dengan polisi 

ataupun warga sekitar. 

Sebagai pusat pemerintahan, massa menjadikan Jakarta sebagai tempat untuk 

mencurahkan segala aspirasi dalam bentuk unjuk rasa. Berdasarkan catatan akhir tahun 

Polda Metro Jaya, aksi unjuk rasa yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya 

mencapai 1.691 aksi pada tahun 2012 ini. Tiga puluh satu (31) kasus di antaranya 

adalah aksi unjuk rasa yang diwarnai tindakan anarkis, sedangkan tahun 2011 yang 

mencapai tiga puluh dua (32) aksi unjuk rasa anarkis. Sementara itu, 2.046 aksi unjuk 

rasa dengan pemberitahuan juga tercatat mengalami penurunan dibanding tahun 2011 

yang mencapai 2.070 aksi. Sementara aksi unjuk rasa yang dilakukan tanpa 

pemberitahuan mencapai 614 aksi, sedangkan tahun 2011 yang mencapai 511 kasus. 

(Mei dan Edwin, 2012) 

Dalam laporan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Polda Sulselbar) 

mencatat data unjuk rasa pada tahun 2015. Data unjuk rasa ini dikategorikan  dalam 

dua kategori, yaitu unjuk rasa damai berjumlah tujuh ratus empat puluh satu (741) 

kasus, dan unjuk rasa anarkis berjumlah tujuh (7) kasus. Dan berdasarkan penelusuran 

peneliti di wilayah hukum Polres Gowa, aksi unjuk rasa tercatat sebanyak enam puluh 

Sembilan (69) aksi unjuk rasa. Empat puluh (40) aksi unjuk rasa diantaranya dilakukan 

oleh mahasiswa. (Darul Amri, 2015) 
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UIN Alauddin Makassar berlokasi di Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Kab. 

Gowa (Kampus II) yang telah berdiri sejak tahun 1962 hingga saat ini dengan kondisi 

yang sangat memadai untuk melakukan proses pembelajaran, namun kenyataannya tak 

lepas dari fenomena unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Berdasarkan 

penelusuran peneliti di bagian Kemahasiswaan Rektorat UIN Alauddin Makassar, 

Kamis, 10 Maret 2016 memperoleh data unjuk rasa mahasiswa ditahun 2015 adalah 

sebanyak empat belas (14) kasus, diluar daripada aksi unjuk rasa mahasiswa di fakultas 

masing-masing. Dari empat belas (14) kasus unjuk rasa terdiri dari Fakultas Dakwah 

dan Jurnalistik sebanyak tiga (3) kali, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

sebanyak dua (2) kali, Fakultas Tarbiah dan Keguruan sebanyak satu (1) kali, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam sebanyak empat (4) kali dan Fakultas Syariah dan Hukum 

sebanyak empat (4) kali. Namun berdasarkan pengalaman dan fenomena yang calon 

peneliti amati bahwa data yang diperoleh tersebut masih kurang dari keseluruhan aksi 

unjuk rasa yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. Semestinya aksi unjuk rasa dapat 

didokumentasikan sebaik mungkin sehingga dapat menjadi data panduan yang ilmiah 

sebagai bahan evaluasi dan perencanaan dikalangan akademik. 

Unjuk rasa terjadi karena digerakkan oleh berbagai macam masalah, seperti adanya 

ketidak adilan sosial, ditambah dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok serta 

keputusan atau kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, sehingga 

masyarakat melakukan protes secara bersama-sama. Dengan hal inilah masyarakat 

dapat mengeluarkan aspirasi atau mengkritik pemerintah dalam menjalankan 

pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan harapan rakyat. Hal ini tak luput terjadi 

juga di kalangan mahasiswa dengan berbagai alasan dan latar belakang. 
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Mahasiswa yang menjadi bagian dari masyarakat memiliki peranan penting dalam 

setiap tindakan yang dilakukan. Namun pola asuh yang diterapkan dalam masyarakat 

berbeda-beda, sehingga membentuk perilaku anak yang berbeda-beda. Orang tua 

sebagai pemberi pengasuhan kepada anak sangat berperan dalam mengarahkan dan 

menanamkan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam Surat At 

Tahriim ayat 6 : 

$ pκ š‰r' ¯≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#þθ è% ö/ ä3|¡ àÿΡr& ö/ ä3‹ Î=÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδßŠθ è%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äο u‘$yf Ïtø:$# uρ $ pκ ö� n= tæ îπ s3Í× ¯≈n= tΒ ÔâŸξ Ïî ×Š#y‰ Ï© �ω 
tβθÝÁ ÷ètƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδ t� tΒr& tβθ è= yèøÿ tƒuρ $ tΒ tβρ â�s∆ ÷σ ãƒ     

Terjemahannya : 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 

yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” 

Keluarga merupakan tempat untuk pertama kali seorang anak memperoleh 

pendidikan dan mengenal nilai-nilai maupun peraturan-peraturan yang harus diikutinya 

yang mendasari anak untuk melakukan hubungan sosial dengan lingkungan yang lebih 

luas (Baumrind, 1997). Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang “Hubungan Pola Asuh Orangtua Terhadap Perilaku Unjuk Rasa 

Mahasiswa” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

“apakah ada hubungan pola asuh orangtua terhadap perilaku unjuk rasa mahasiswa”  
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C. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran maka hipotesis yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah : “Ada hubungan pola asuh orangtua terhadap  

perilaku unjuk rasa mahasiswa”. 

D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif  

1. Variabel Dependen 

Perilaku Unjuk Rasa 

Definisi Operasional: 

Perilaku unjuk rasa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

atau lebih untuk menyampaikan pendapat atau protes kepada suatu pihak atau 

seseorang dengan cara lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif sebagai 

wujud kepedulian terhadap kelompok atau masyarakat yang dimana biasanya terjadi 

aksi (perbuatan) pemogokan/pemberontakan, pengrusakan benda dan fasilitas 

umum. Perilaku unjuk rasa diukur dengan intrumen pengaturan berupa kuesioner 

yang dibuat oleh calon peneliti dengan 16 butir pernyataan yang berbentuk multiple 

choice yang dinyatakan dalam berbagai bentuk tingkatan : 

4     : Selalu 

3     : Sering 

2     : Jarang 

1     : Tidak pernah 

Kriteria Objektif: 

Perilaku Unjuk Rasa Anarkis  : Jika skor ≥ 40 

PerilakuUnjuk Rasa Tidak Anarkis : Jika skor ≤ 40 

 



6 

 

 

 

2. Variabel Penelitian 

Pola Asuh Orangtua 

Pola asuh orangtua adalah persepsi anak tentang penyerapan sikap tertentu dari 

orangtua dalam membimbing dan membesarkan anaknya yang terdiri dari tiga 

kriteria pola asuh yaitu poa asuh otoriter, demokratif dan permisif. Jenis pola asuh 

yang diterapkan orangtua diukur dengan intrumen pengaturan berupa kuesioner pola 

asuh yang mengacu kepada teori dimensi pola asuh  menurut (Maccoby, 1980 yang 

dikutip kembali oleh Ridah, 2006), dengan 30 butir pernyataan yang berbentuk 

multiple choice yang masing-masing 15 pernyataan pertama mewakili dimensi 

kontrol dalam pola asuh dan 15 pernyataan selanjutnya mewakili dimensi 

kehangatan dalam pola asuhdan dinyatakan dalam berbagai bentuk tingkatan :  

   4     : Selalu 

   3     : Sering 

   2     : Jarang 

   1     : Tidak pernah 

Kriteria Objektif:  

a. Dikatakan pola asuh otoriter jika dimensi kontrol dalam pola asuh lebih besar 

dari dimensi kehangatan. 

b. Dikatakan pola asuh demokratis jika dimensi kontol dalam pola asuh seimbang 

dengan dimensi kehangatan. 

c. Dikatakan pola asuh premisif jika dimensi kontrol dalam pola asuh lebih rendah 

daripada dimensi kehangatan. 
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E. Kajian Pustaka 

Aksi unjuk rasa sudah masuk kedalam dunia akademik seperti yang dijelaskan pada 

penelitian Balya, 2013 dengan judul : “Mahasiswa Dan Kekerasan (Studi Terhadap 

Demonstrasi Mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Tahun 2008-2012). Analisis penelitian 

ini menggunakan analisis wacana semiotika sosial. Dinamika kekerasan dalam 

demonstrasi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga pada rentang tahun 2008-2012 

disebabkan oleh sikap para demonstran yang menganggap pendapat mereka paling 

benar dan harus dituruti, suasana panas, sesak dan penatakan membuat para demonstran 

cenderung mudah terpancing emosi, sedikit saja ada provokasi dari luar pastilah 

kerusakan akan terjadi. Jumlah demonstran yang banyak membuat situasi sangat sulit 

untuk di control dan dikendalikan. Jumlah aparat juga lebih sedikit daripada 

demonstran. Aparat yang dikerahkan oleh pihak kepolisian kebanyakan adalah aparat 

muda yang baru lulus dari pendidikan kepolisian, mereka juga mempunyai tingkat 

emosi yang sangat tinggi, sehingga aparat juga mudah terpancing kemarahan oleh ulah 

para demonstran, solidaritas yang tinggi antara para anggota demonstran. sedangkan 

pola tindak kekerasan yang terjadi dalam demonstrasi mahasiswa UIN Kalijaga adalah 

bersifat terbuka atau kekerasan langsung. 

Menurut penelitian yang dilakukan Indang Maryanti, Asrori, dan Donatianus 

BSEP, 2013 dalam penelitian yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku 

Sosial Anak Remaja”, menyatakan bahwa hasil penelitian secara umum dapat 

dijelaskan perilaku social anak remaja berstatus pelajar di Desa Arang Limbung 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya diantaranya bolos pada saat jam 

sekolah, datang terlambat, bermain game online pada saat jam sekolah, dan setelah jam 

sekolah, merokok. Selanjutnya orang tua berusaha untuk mengatasinya menggunakan 
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pola asuh yang domokratis. Rekomendasi yang disampaikan adalah orang tua 

menyadari latar belakang perilaku sosial anak remaja karena pola asuh orang tua yang 

kurang tepat, serta berupaya mengatasi perilaku tersebut dengan pola asuh yang 

demokratis. 

Anastasia Arika Widiana dan Heni Nugraheni, 2011 dalam penelitiannya yang 

berjudul “Hubungan Antara Pola Asuh Demokratis Dengan Kemandirian Pada 

Remaja”. Pada penelitian ini didapatkan peran orang tua dalam pengasuhan yang 

bersifatbimbingan, dialogis, pemberian alasan terhadap aturan sangatlah besar dalam 

proses pembentukan kemandirian.  

Skripsi Muftihatul Karimah, 2012 dengan judul: “Hubungan Antara Pola Asuh 

Orang Tua dengan Perilaku Merokok pada Remaja di MAN 2 Model Makassar”. 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 156 responden. Didapatkan nilai ρ value = 0,771 

lebih besar dari 0,05 sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pola asuh orangtua dengan perilaku merokok pada siswa MAN 2 

Model Makassar. 

Siti Nurul Azizah, 2011 dengan judul “Implementasi Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Nilai-Nilai Moral Mahasiswa Demonstran”. Dalam penelitian ini 

disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang demonstrasi ialah suatu tindakan 

yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menuntut hak-haknya yang terkait tentang 

kebijakan-kebijakan dari pihak birokrasi di kampus. Sedangkan nilai-nilai moral yang 

dilakukan mahasiswa demonstran di fakultas Tarbiyah bahwasanya saat ini dipandang 

telah lunturnya nilai-nilai moral akibat kemerosotan nilai-nilai moral mahasiswa itu 

sendiri. Hal ini telah dibuktikan adanya peristiwa aksi demonstrasi pada tanggal 02 Mei 

2011, yang mana dalam aksi tersebut mereka melakukan tindakan-tindakan yang 
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anarkis seperti terdapat aksi pembakaran ban, sehingga implementasi PAI terhadap 

nilai-nilai moral mahasiswa demonstran ialah sangat kurang mencerminkan adanya 

nilai-nilai agama yang selama ini mereka pelajari. Hal inilah yang mengakibatkan 

adanya pergeseran nilai-nilai ajaran Islam akhlak manusia, yang dapat membimbing 

mahasiswa menjadi insan generasi Muslim yang berakhlaqul karimah. 

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya hubungan pola asuh orangtua terhadap perilaku unjuk rasa 

mahasiswa. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya gambaran pola asuh orangtua pada mahasiswa. 

b. Diketahuinya gambaran perilaku aksi unjuk rasa mahasiswa. 

c. Diketahuinya hubungan antara pola asuh dengan perilaku unjuk rasa 

mahasiswa. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keperawatan anak dan 

pemahaman tentang pola asuh bagi orangtua. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti 

 Hasil penelitian ini dapat berguna bagi peneliti, sehingga peneliti dapat 

mengetahui mengenai pola asuh orangtua yang diterapkan pada anaknya 
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yang berhubungan pada perilaku aksi unjuk rasa dan sebagai pengalaman 

peneliti. 

b) Bagi Keperawatan 

Meningkatkan pengetahuan mengenai bagaimana seharusnya 

menerapkan pola asuh yang baik pada anak, yang dapat berhubungan pada 

perilaku anak nantinya dan sebagai bahan masukan dalam upaya 

meningkatkan profesionalisme dan mutu pelayanan keperawatan. 

c) Bagi Masyarakat Umum/Orang Tua 

Sumber informasi bagi masyarakat/orangtua bahwa penerapan pola asuh 

yang baik memiliki pengaruh bagi perilaku anaknya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perilaku Unjuk Rasa 

1. Perilaku 

Perilaku merupakan sesuatu yang dilakukan oleh individu satu dengan individu lain 

dan sesuatu itu bersifat nyata. Tidak seperti pikiran atau perasaan, perilaku merupakan 

suatu yang konkrit yang dapat diobservasi, direkam maupun dipelajari. Perilaku atau 

aktivitas dalam pengertian yang lebih luas. Yaitu perilaku yang tampak (overt 

behavior) dan perilaku yang tidak tampak (innert behavior), demikian pula aktivitas-

aktivitas tersebut disamping aktivitas motorik juga termasuk aktivitas emosional dan 

kognitif. Pengertian perilaku dalam dua arti. Pertama, perilaku dalam arti luas 

didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dialami oleh seseorang. Kedua, perilaku 

didefinisikan dalam arti sempit yaitu segala sesuatu yang mencakup reaksi yang 

diamati (Sarwono, 1993 ; Walgito, 1994 ; Chaplin, 1999). 

Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta 

interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, 

sikap dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan respon/reaksi seorang 

individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon 

ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan : berpikir, berpendapat, bersikap) maupun aktif 

(melakukan tindakan). Sesuai dengan batasan ini, perilaku kesehatan dapat di rumuskan 

sebagai bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, khususnya 

yang menyangkut pengetahuan dan sikap tentang kesehatan.Perilaku aktif dapat dilihat, 

sedangkan perilaku pasif tidak tampak, seperti pengetahuan, persepsi, atau motivasi. 

Beberapa ahli membedakan bentuk-bentuk perilaku ke dalam tiga domain yaitu 
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pengetahuan, sikap, dan tindakan atau sering kita dengar dengan istilah knowledge, 

attitude, practice. (Sarwono, 2010) 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah segala sesuatu 

yang dilakukan oleh manusia dalam menanggapi stimulus lingkungan, yang meliputi 

aktivitas motorik, emosional dan kognitif. 

2. Bentuk Perilaku  

Perilaku dapat diberi batasan sebagai suatu tanggapan individu terhadap rangsangan 

yang berasal dari dalam maupun luar diri individu tersebut. Secara garis besar bentuk 

perilaku ada dua macam, yaitu :  

a. Perilaku Pasif (respons internal)  

Perilaku yang sifatnya masih tertutup, terjadi dalam diri individu dan tidak dapat 

diamati secara langsung. Perilaku ini sebatas sikap belum ada tindakan yang nyata.  

b. Perilaku Aktif (respons eksternal)  

Perilaku yang sifatnya terbuka, perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati 

langsung berupa tindakan yang nyata. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Manusia 

Secara pendekatan kognitif, perilaku dikatakan timbul dari ketidakseimbangan atau 

ketidaksesuaian pada struktur kognitif, yang dapat dihasilkan dari persepsi tentang 

lingkungan. Pendekatan reinforcement menyatakan bahwa perilaku itu ditentukan oleh 

stimuli lingkungan baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari 

perilaku, dan pendekatan psikoanalitis menyatakan perilaku itu ditimbulkan oleh 

tegangan (tensions) yang dihasilkan oleh tidak tercapainya keinginan. 

Perilaku atau aktivitas pada individu atau organisme tidak timbul dengan 

sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang 
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bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Perilaku individu dapat 

mempengaruhi individu itu sendiri, di samping itu perilaku juga berpengaruh pada 

lingkungan. Demikian pula lingkungan dapat mempengaruhi individu, demikian 

sebaliknya. Oleh sebab itu, dalam perspektif psikologi, perilaku manusia (human 

behavior) dipandang sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat 

kompleks. (Abin Syamsuddin Makmun,2003) 

  Icek Ajzen dan Martin Fishbein 1980, mengemukakan teori tindakan beralasan 

(theory of reasoned action). Dengan mencoba melihat anteseden penyebab perilaku 

volisional (perilaku yang dilakukan atas kemauan sendiri), teori tindakan beralasan ini 

didasarkan pada asumsi-asumsi: (a) bahwa manusia pada umumnya melakukan sesuatu 

dengan cara-cara yang masuk akal; (b) bahwa manusia mempertimbangkan semua 

informasi yang ada; dan (c) bahwa secara eksplisit maupun implisit manusia 

memperhitungkan implikasi tindakan mereka. (Brehm and Kassin,1990) 

Secara garis besar, perilaku manusia diakibatkan oleh: 

a) Genetika 

b) Sikap - adalah suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu. 

c) Norma sosial - adalah pengaruh tekanan sosial. 

d) Kontrol perilaku pribadi - adalah kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya 

melakukan suatu perilaku. 

4. Pengertian Perilaku Unjuk Rasa 

Masa sekarang perilaku unjuk rasa merupakan masalah yang telah umum dijumpai. 

Bermacam-macam bentuk perilaku yang dilakukan oleh manusia dalam menanggapi 

stimulus yang diterimanya, salah satu bentuk perilaku manusia yang dapat diamati 

adalah perilaku unjuk rasa. 
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Adapun istilah “unjuk rasa” atau sering disebut pula dengan “demonstrasi” yang 

berasal dari kata demokrasi ini adalah suatu gerakan menyampaikan pendapat di muka 

umum. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan unjuk rasa 

atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk 

mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di 

muka umum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, unjuk rasa berarti 

pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; menentang suatu pihak atau 

seseorang dengan cara berdemonstrasi. Unjuk rasa dalam bahasa Arab disebut 

muẓāharah atau masīrah, yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau 

ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mensyiarkannya dalam bentuk pengerahan 

massa. Pengertian lain terkait dengan definisi unjuk rasa yang dalam bahasa Inggris 

disebut demonstration diungkapkan pula dalam Longman Dictionary yaitu: An event at 

which a large group of people meet to protest or to support something in public 

(aktivitas oleh sekelompok orang yang bertemu untuk bersama-sama memprotes atau 

mendukung sesuatu di tempat umum). (Muhammad gazali rahman, 2014) 

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan 

sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa tersebut biasanya dilakukan untuk 

menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan 

oleh suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara 

politik oleh kepentingan kelompok. Demonstrasi ialah suatu aksi (perbuatan) yang 

dilakukan oleh sekelompok orang-orang tertentu dimana didalamnya terdapat aksi 

pemogokan/pemberontakan (unjuk rasa) dengan tujuan untuk menuntut hak mereka 

masing-masing sebagai bentuk aspirasi mereka terhadap tuntutan tersebut. Demonstrasi 

merupakan salah satu wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap perkembangan dan 
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nasib bangsa ini. Demonstrasi juga menjadi pertanda bahwa masih ada aspirasi 

masyarakat yang tidak tersampaikan. Unjuk rasa mahasiswa merupakan salah satu 

bentuk aktivitas atau partisipasi politik mahasiswa dalam melihat persoalan 

masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, aksi unjuk rasa merupakan jalan cepat dan 

pintas untuk segera mendapat perhatian yang berwenang setelah jalur yang ada atau 

birokrasi yang dinilai lamban. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh 

sekelompok orang yang menentang kebijakan pemerintah atau para buruh yang tidak 

puas dengan perlakuan majikannya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan 

pengerusakan terhadap benda-benda dan fasiltas umum. (Siti Nurul Azizah, 2011) 

Aksi mahasiswa umumnya dilakukan dengan menggelar poster, spanduk dan 

mimbar bebas yang biasanya didahului dengan pawai keliling kampus. Mereka 

berpidato bergantian dengan penuh semangat, berapi-api, dan agak emosional. Isi 

poster, spanduk maupun pidato umumnya mengkritik dan menunjukkan keprihatinan 

atas perkembangan situasi ekonomi akhir-akhir ini sehingga mereka menuntut agar 

pemerintah melakukan perbaikan (reformasi,renovasi) ekonomi dan politik agar 

keadaan menjadi lebih cepat membaik. (Joko Siswanto,2006) 

Dengan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, berarti mereka mempunyai sikap 

kritis, sikap peduli terhadap lingkungan, sikap ingin memperbaiki keadaan, sikap 

solidaritas terhadap penderitaan rakyat kecil cara-cara mahasiswa sebagai calon 

cendekiawan yakni dengan menggelar konsep dan pemikiran, karena mereka dilatih 

untuk itu, sehingga jalan keluar yang ditempuh bersifat mendasar dan umum karena 

sasarannya adalah kebijaksanaan negara. (Joko Siswanto,2006) 
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Arti Penting Unjuk Rasa : 

a) Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 

dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai 

salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 

1945; 

b) Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 

dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan 

berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;  

c) Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 

dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya 

partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan 

tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;  

d) Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 

dimaksudkan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan 

perorangan atau kelompok. 

Oleh karena itu, ada beberapa asas yang harus ditaati dalam kemerdekaan 

mengemukakan pendapat di muka umum (Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu: 

a) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban,  

b) Asas musyawarah dan mufakat,  

c) Asas kepastian hukum dan keadilan, 

d) Asas proporsionalitas, dan  

e) Asas manfaat. 
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 Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan kemerdekaan 

mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 6 

UU No. 9 Tahun 1998) terdiri atas: 

a) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain,  

b) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum,  

c) Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,  

d) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan  

e) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. 

Pada sisi lain aparatur pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung 

jawab di muka umum (Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu: 

a) Melindungi hak asasi manusia,  

b) Menghargai asas legalitas,  

c) Menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan  

d) Menyelenggarakan pengamanan. 

5. Faktor Penyebab Terjadinya Unjuk Rasa 

Dalam iklim demokrasi, aksi unjuk rasa adalah hal yang wajar untuk 

mengungkapkan aspirasi yang tersumbat oleh sistem maupun oleh mentalitas para 

pengelola atau lembaga negara. Oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa unjuk rasa 

akan hilang dengan sendirinya, walaupun sistem sudah tertata sedemikian rupa, sebab 

tarik-menarik kepentingan juga akan selalu menghiasi kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Selain itu, unjuk rasa juga bisa menjadi alat kontrol, sebagai kekuatan 

pengimbang agar tidak terjadi ketimpangan yang destruktif. Bahkan anti unjuk rasa 

adalah khas watak kekuasaan otoriter untuk tetap berdiri tegak, jangankan dikritik 
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secara bersama-sama, individu pun tidak diperbolehkan dalam kekuasaan yang 

berkarakter otoriter. 

Faktor penyebab unjuk rasa : 

a. Adanya ketidak-adilan sosial. 

b. Ketidaksesuaian pendapat. 

c. Adanya aspirasi  dan masukan rakyat yang belum terpenuhi. 

d. Orang awam yang hanya sekedar ingin meramaikan saja. 

6. Dampak Positif dan Negatif Unjuk Rasa 

a. Dampak Positif Unjuk Rasa 

1) Sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah 

2) Sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat 

3) Sebagai sarana untuk mengkritik pemerintahan 

4) Sebagai sarana untuk membuka pikiran semua orang, baik pemerintah maupun 

masyarakat 

5) Sebagai sarana untuk mendorong pemerintahmengeluarkan kebijakan untuk 

kepentingan bersama 

b. Dampak Negatif Unjuk Rasa 

1) Sebagai penghambat pelaksanaan program pemerintah 

2) Sebagai media dalam pemaksaan kehendak 

3) Mengganggu ketertiban umum 

4) Dapat mempengaruhi hubungan dengan negara lain 

5) Mengurangi legitimasi pemerintah. Legitimasi dapat diartikan seberapa jauh 

masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau 

kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. 
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7. Pandangan Agama Tentang Unjuk Rasa 

Pada kenyataannya, ulama tidak sependapat tentang kebolehan unjuk rasa. Pendapat 

yang mengharamkan aksi unjuk rasa misalnya dikeluarkan oleh Majelis Fatwa Ulama 

Arab Saudi yang berpijak pada pendapat beberapa tokoh ulama seperti Muhammad bin 

Ṣālih al-‘Uṡaimin, ’Abd al-’Azīz bin Bāż, al-Alāmah Aḥmad bin Yaḥyā Muhammad 

al-Najmi, dan Muhammad Naṣir al-Dīn al-Albānī. Keharaman ini mengacu pada QS 

Al-Nahl/16: 125. (Muhammad Gazali Rahman, 2014) 

äí÷Š $# 4’ n<Î) È≅‹ Î6y™ y7 În/ u‘ Ïπyϑõ3 Ïtø:$$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ ptø:$# ( Οßγ ø9 Ï‰≈y_ uρ ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß|¡ ômr& 4 ¨β Î) y7 −/u‘ uθ èδ ÞΟn= ôãr& 

yϑÎ/ ¨≅ |Ê tã  Ï&Î#‹ Î6y™ ( uθ èδuρ ÞΟn= ôãr& tÏ‰tG ôγ ßϑø9 $$ Î/  

Terjemahnya:  

”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. 

Pendapat lain mengatakan bahwa ketika suatu hal yang tidak akan tercapai dan 

terlaksana kecuali dengannya (unjuk rasa), maka hal tersebut menjadi wajib. Sehingga 

unjuk rasa dapat menjadi sarana untuk amar makruf nahi munkar.Pusat konsultasi 

syariah dalam website syariah online mengatakan bahwa unjuk rasa dapat dilakukan 

untuk mencapai tujuan-tujuan dakwah, amar makruf nahi mungkar, menegakkan nilai-

nilai kebenaran dan keadilan.Unjuk rasa juga dapat dijadikan strategi untuk mencapai 

sasaran dakwah. Efektivitas dakwah mempunyai dua strategi yang saling 

mempengaruhi keberhasilannya. Pertama, peningkatan kualitas keberagamaan, dan 

kedua, sekaligus mendorong perubahan sosial. Output dari unjuk rasa adalah perubahan 
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kebijakan, karena unjuk rasa merupakan alat prsesure (tekan) terhadap kebijakan 

negara yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan usaha 

terus menerus dalam rangka menggerakkan perubahan. Sebagaimana firman Allah 

dalam QS Āli Imrān/3: 104. 

ä3tF ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ãã ô‰ tƒ ’n<Î) Î� ö�sƒø:$# tβρ ã� ãΒù' tƒuρ Å∃ρã� ÷è pRùQ $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒuρ Çtã Ì� s3Ψßϑø9 $# 4 y7 Í×̄≈s9 'ρ é&uρ ãΝèδ 

šχθßsÎ= øÿ ßϑø9 $#    

Terjemahnya: 

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-

orang yang beruntung”. 

QS Al An’am / 6 : 80 

… çµ §_!% tnuρ … çµ ãΒöθ s% 4 tΑ$ s% ’ÎoΤ þθ’f ¯≈pt éBr& ’Îû «!$# ô‰s% uρ Ç1y‰yδ 4 Iω uρ ß∃% s{ r& $tΒ šχθ ä. Î�ô³ è@ ÿ Ïµ Î/ HωÎ) β r& u!$ t±o„ ’ În1 u‘ $ \↔ø‹ x© 

3 yìÅ™ uρ ’ În1u‘ ¨≅ à2 > óx« $ ¸ϑù= Ïã 3 Ÿξ sùr& tβρ ã� �2x‹ tF s?    

Terjemahannya: 

“dan Dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata: "Apakah kamu hendak membantah 

tentang Allah, Padahal Sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku". dan 

aku tidak takut kepada (malapetaka dari) sembahan-sembahan yang kamu persekutukan 

dengan Allah, kecuali di kala Tuhanku menghendaki sesuatu (dari malapetaka) itu. 

pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka Apakah kamu tidak dapat 

mengambil pelajaran (daripadanya) ? 
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QS Al Mu’min/40: 5 

ôMt/ ¤‹Ÿ2 öΝßγ n=ö6s% ßΘöθ s% 8yθ çΡ Ü>#t“ ôm F{$# uρ .ÏΒ öΝÏδÏ‰ ÷èt/ ( ôM £ϑyδuρ ‘≅à2 ¥π ¨Βé& öΝ Ïλ Î;θß™t� Î/ çνρ ä‹è{ ù'u‹ Ï9 ( (#θ ä9 y‰≈y_ uρ 

È≅ ÏÜ≈t7 ø9$$ Î/ (#θ àÒ Ïmô‰ ã‹Ï9 ÏµÎ/ ¨,pt ø:$# öΝ åκ èEõ‹yz r'sù ( y#ø‹ s3sù tβ%x. É>$s) Ïã  

Terjemahannya: 

“sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka 

telah mendustakan (Rasul) dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap 

Rasul mereka untuk menawannya dan mereka membantah dengan (alasan) yang batil 

untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu; karena itu aku azab mereka. Maka 

betapa (pedihnya) azab-Ku?” 

Pada intinya, ada beberapa prinsip yang ditetapkan oleh Islam yang membatasi 

kewenangan dan kekuasaan para penguasa, yaitu musyawarah (syura), berbuat adil, 

persamaan di depan hukum (al-musāwah amāma al-qanūn), memelihara hak asasi 

manusia (al-muhāfażah ‘alā karāmat al-insān), menjamin kemerdekaan rakyat dalam 

berakidah dan berpendapat (hurriyah al-aqīdah wa al-fikr wa al-qawl), serta kontrol 

dari rakyat dan pertanggungjawaban pemerintah (riqābah al-ummah wa mas’ulīyat al-

hakīm). 

B. Tinjauan Umum Tentang Pola Asuh 

1. Pengertian Pola Asuh 

Pola asuh merupakan pola interaksi antara orangtua dan anak, yaitu bagaimana 

cara sikap atau perilaku orang tua saat berintaraksi dengan anak, termasuk cara 

penerapan aturan, mengajarkan nilai atau norma, memberikan perhatian dalam kasih 
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sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku baik sehingga terjadi panutan bagi 

anaknya (Yusiana, 2012). 

Pola asuh orangtua adalah bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik,  

membimbing,  mendisiplinkan,  dan  melindungi  anak  dalam mencapai  proses  

kedewasaan  hingga  mengupayakan  pembentukan  norma-norma  yang  diharapkan  

oleh  masyarakat . Pola  asuh orang tua  adalah  pola  perilaku  yang  digunakan  untuk  

berhubungan  dengan anak-anak (Casmini,  2007; Sugihartono, dkk, 2007). 

Pola asuh orangtua adalah cara yang dipakai oleh orangtua dalam mendidik dan 

memberi bimbingan dan pengalaman serta memberikan pengawasan kepada anak-

anaknya agar kelak menjadi orang yang berguna, serta memenuhi kebutuhan fisik dan 

psikis yang akan menjadi faktor penentu bagi remaja dalam menginterpretasikan, 

menilai dan mendeskripsikan kemudian memberikan tanggapan dan menentukan sikap 

maupun berperilaku. (Jas dan Rachmadiana,2004) 

Setiap upaya yang dilakukan dalam mendidik anak, mutlak didahului oleh 

tampilnya sikap orangtua dalam mengasuh anak (Jas dan Rachmadiana,2004) meliputi: 

a) Perilaku yang patut dicontoh 

Artinya setiap perilaku tidak sekedar perilaku yang bersifat mekanik, tetapi 

harus didasarkan pada kesadaran bahwa perilakunya akan dijadikan lahan peniru 

dan identifikasi bagi anak-anaknya. 

b) Kesadaran diri 

Ini juga harus ditularkan pada anak-anak dengan mendorong mereka agar 

perilaku kesehariannya taat kepada nilai-nilai moral. Oleh sebab itu orang tua 

senantiasa membantu mereka agar mampu melakukan observasi diri melalui 

komunikasi dialogis, baik secara verbal maupun non verbal tentang perilaku. 
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c) Komunikasi 

Komunikasi dialogis yang terjadi antara orang tua dan anak-anaknya, terutama 

yang berhubungan dengan upaya membantu mereka untuk memecahkan 

permasalahanya. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orangtua 

Hubungan orangtua dengan anak dalam gaya pengasuhan menurut Singgih D.  

Gunarsa  dan  Yulia  Singgih  D.  Gunarsa  bahwa  pada  dasarnya hubungan orangtua 

dan anak merupakan hubungan yang timbal balik. Hubungan yang  dapat  memuaskan  

orangtua  maupun  anak  adalah  hubungan  yang  ditandai dengan  adanya  saling  

percaya,  saling  mengerti,  dan  saling  menerima.  Gaya pengasuhan yang diterapkan 

oleh orangtua dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Pengalaman Masa Lalu. 

Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa berpendapat  bahwa pengalaman 

masa lalu berhubungan erat dengan  gaya pengasuhan atau sikap orangtua mereka. 

Biasanya dalam mendidik anak, orangtua cenderung untuk mengulangi sikap atau gaya 

pengasuhan orangtua mereka jaman dulu apabila hal tersebut dirasakan  manfaatnya.  

Sebaliknya,  mereka  cenderung pula  untuk  tidak  mengulangi  sikap  atau  gaya  

pengasuhan  orangtua  mereka  bila tidak  dirasakan  manfaatnya.  Hal  senada  

diungkapkan yang menyatakan  bahwa  penelitian  mengindikasikan  orangtua  dapat  

menerima pengalaman  masa  kecil  dan  mengembangkan  perilaku  yang  diinginkan  

saat menjadi  orangtua.  Phelps,  Belsky  dan  Crnic   menambahkan jika orangtua 

memiliki masa lalu yang buruk, maka mereka cenderung menerima rasa sakit itu dan 

mengembangkan pengasuhan yang hangat dan fleksibel seperti yang mereka inginkan. 

Oleh karena itu, pengalaman masa lalu dapat dijadikan bahan refleksi bagi orangtua. 
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Orangtua dapat memutuskan, apakah akan mengulangi gaya pengasuhan yang mereka 

terima atau memilih untuk mengembangkan gaya pengasuhan yang lebih baik dari yang 

orangtua terima di masa lalu untuk memberikan pengasuhan yang dapat mendorong 

atau menghambat kemandirian bagi anak mereka. 

b. Nilai-nilai yang Dianut oleh Orangtua.  

Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa   mengungkapkan bahwa nilai-

nilai yang  dianut  orangtua  akan  berpengaruh  pula dalam  usaha  mendidik  anak-

anaknya.  Hal  tersebut  contohnya  ketika  orangtua yang mengutamakan  segi  

intelektual.  Orangtua  yang  mengutamakan  segi intelektual  anak menurut  Brooks  

orangtua  akan  menyusun  latihan, memberikan  dorongan  dan  dukungan,  

menekankan  etika  kerja  keras,  dan melakukan  yang  terbaik.  Saat  anak  mulai  

berkembang,  selain  memberikan dukungan, orangtua akan menghadiri pertemuan atau 

pertunjukan terkait prestasi anak.  Dengan  demikian,  nilai-nilai  yang  dianut  orangtua  

dapat  mempengaruhi pengasuhan dalam usaha memandirikan anak, seperti nilai etika 

kerja keras dan melakukan  yang  terbaik  akan  memunculkan  tanggung  jawab  anak  

sehingga muncul karakter mandiri dalam diri anak (Brooks, 2011). 

c. Tipe Kepribadian dari Orangtua. 

Tipe  kepribadian  dari  orangtua  menurut  Singgih  D.  Gunarsa  dan  Yulia 

Singgih  D. Gunarsa  dapat tercermin ketika misalnya orangtua  yang selalu cemas 

dapat mengakibatkan sikap  yang terlalu melindungi terhadap anak. Begitupula  dengan  

orangtua  yang  memiliki  tipe  kepribadian  rejection (penolakan),  Hurlock  dkk.,  

menyatakan  orangtua cenderung  berperilaku  masa  bodoh  dan  kaku  kepada  

kebutuhan  anak,  kurang memperdulikan  kesejahteraan  anak  dan  menampilkan  

sikap  permusuhan  atau mendominasi terhadap anak.  Sikap  yang terlalu melindungi 
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anak akan membuat anak menjadi manja, namun sikap orangtua yang terlalu 

mengabaikan anak justru akan mematikan kemampuan dan kepercayaan diri anak 

(Syamsu  Yusuf,  2014). 

d. Faktor Perkawinan Orangtua. 

Singgih D. Gunarsa dan Yulia  Singgih  D.  Gunarsa menyatakan bahwa faktor 

perkawinan orangtua dalam dua belah pihak ayah dan ibu  pasti  mempunyai  sifat  

bawaan  yang  berbeda  dan  kebiasaan  yang  berbeda dibawa  dari  masing-masing  

pola  pengasuhan  orangtuanya,  dari  sinilah  orangtua memadukan  cara  tersendiri  

dalam  mendidik  dan  mengasuh  anak  agar  menjadi anak yang dapat  menjadi 

kebanggaan bagi orangtua.  Cowan dan Cowan berpendapat  lain  dengan  mengatakan  

bahwa  gaya  pengasuhan  bisa berubah  di  bawah  pengaruh  pasangan  mereka.  

Ketika  seseorang  memiliki pengalaman  yang  tidak  nyaman  dengan  orangtuanya  di  

masa  kecil  kemudian menikah  dengan  orang  yang  memiliki  pengalaman  yang  

nyaman  pengalaman pasangan  yang  tidak  nyaman  tersebut  menggunakan  gaya  

pengasuhan  yang diterima pasangannya dan menjadi lebih hangat, lebih tenang, dan 

lebih positif. Dengan demikian, faktor perkawinan dapat memberikan kesempatan pada 

orangtua untuk menentukan apakah akan memadukan dua gaya pengasuhan yang 

berbeda  atau  lebih  memilih  berpihak  dan  menerapkan  gaya  pengasuhan  yang 

dianut  pasangannya.  Gaya  pengasuhan  yang  diterapkan  orangtua  akan 

mempengaruhi bagaimana orangtua membimbing dan mendisiplinkan anak dalam 

usaha memandirikan anak (Sari, 2015). 

e. Alasan Orangtua Mempunyai Anak. 

Alasan  orangtua  mempunyai anak diungkapkan oleh Singgih D. Gunarsa dan  

Yulia Singgih D. Gunarsa bahwa keinginan  setiap orang dalam menjalani sebuah 
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perkawinan adalah mempunyai keturunan yang diharapkan akan menjadi  penerus  

generasi  dari  orangtua,  dengan  cara  mendidik  dengan pengasuhan yang baik 

orangtua mengharapkan anak dapat menjadi individu yang dapat  berguna  bagi  

keluarga  dan  lingkungan  sekitarnya  sendiri.  Pendapat  ini diperkuat  dengan  hasil  

penelitian  Arthur  Jersild  dkk.,  yang menyatakan  bahwa  kesenangan  yang  

diperoleh  orangtua  dalam  membesarkan  anak  dua  kali  lebih  besar  daripada  

masalah  yang  didapatkan.  Kesenangan dirasakan ketika orangtua dapat  melihat 

pertumbuhan kemampuan intelektual dan sosial  anak.  Dengan  demikian,  

kebahagiaan  orangtua  memiliki  anak  sebagai generasi  penerus  keluarga  dapat  

diimbangi  dengan  pemberian  bimbingan  dan arahan orangtua kepada anak untuk 

menanamkan karakter mandiri yang menjadi dambaan setiap orangtua (Brooks, 2011). 

f. Budaya. 

Budaya yang berbeda-beda menghasilkan perilaku orangtua yang berbeda pula  

dalam  mengasuh  anak.  Brooks menyimpulkan  budaya  telah membentuk  kisaran  

yang  luas  pada  perilaku  pengasuhan,  dari  nilai-nilai  umum yang diajarkan orangtua 

hingga aspek nyata dalam keseharian seperti dimana anak dapat  makan  dan  tidur. 

Keberagaman  budaya  akan  memberikan  jawaban  yang berbeda  ketika  muncul  

pertanyaan,  tentang  bagaimana sebaiknya  mendisiplinkan  anak  atau  seperti  apa  

peran  ayah  di  dalam  keluarga.Budaya  yang  beragam  dapat  mempengaruhi  gaya  

pengasuhan  orangtua  dan bagaimana orangtua menerapkan aturan dalam 

mendisiplinkan anak, sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang berbeda-beda 

pada kemandirian anak (Santrock, 2011). 
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g. Tingkat Pendidikan Orangtua. 

Brooks menyatakan  bahwa  perkembangan  ilmu  pengetahuan yang  pesat  

membantu  orangtua  untuk  melihat  peran  penting  orangtua  dalam  pertumbuhan  

anak  di  semua  bidang.  Oleh  karena  itu,  orangtua  dengan  latar belakang 

pendidikan yang tinggi, akan lebih sering mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan  

dari  berbagai  sumber  seputar  perkembangan  anak  dalam  praktek mengasuh. 

Orangtua dengan pemahaman yang luas tentang dunia anak, akan lebih siap  

menerapkan  gaya  pengasuhan  yang  dianut.  Orangtua  dengan  tingkat pendidikan  

rendah,  cenderung  memiliki  keterbatasan  dalam  memahami pengetahuan  tentang  

perkembangan  dan  kebutuhan  anak  sehingga  berdampak pada pengasuhan yang 

kurang tepat. Dengan demikian, anak menjadi mandiri atau manja,  tergantung  

bagaimana  pengalaman  yang  diberikan  oleh  orangtua. Pengalaman yang diberikan 

orangtua diperoleh apabila orangtua memiliki banyak pengetahuan tentang kemandirian 

anak sesuai tahapan pencapaian perkembangan usianya (Brooks, 2011). 

h. Status Ekonomi Orangtua 

Hoff dkk., mengungkapkan  gaya  pengasuhan yang dipengaruhi  status  ekonomi  

orangtua.  Orangtua  dengan  status  ekonomi  yang rendah  lebih  mementingkan  

penyesuaian  diri  anak  agar  sesuai  dengan  harapan masyarakat, menciptakan kondisi 

yang jelas dimana orangtua berkuasa penuh atas anak,  menggunakan  hukuman  fisik  

sebagai  pendisiplinan  perilaku  anak,  dan kurang  komunikasi  serta  cenderung  

memerintah.  Conger  dan  Conger menambahkan, ketika orangtua mengalami kesulitan 

ekonomi, mereka menjadi lebih mudah marah, tertekan, dan lebih mudah frustasi, 

akibatnya tekanan psikologis  yang  mereka  alami  akan  menurunkan  kemampuan  

pengasuhan  pada anak.  Berbeda  dengan  orangtua  dengan  status  ekonomi  yang  
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tinggi  lebih  sadar dalam  mengembangkan  prakarsa  anak,  menciptakan  kondisi  

rumah  yang  mana anak lebih dekat dengan keluarga dan aturan yang didiskusikan 

bersama, kurang menyukai  hukuman  fisik,  dan  sedikit  memerintah  namun  lebih  

banyak berkomunikasi  dengan  anak.  Peningkatan  atau  penurunan  kualitas  

pengasuhan akibat status ekonomi orangtua, memberikan kontribusi yang berbeda-beda 

pada kemandirian anak (Santrock, 2011). 

3. Bentuk-Bentuk Pola Asuh Orangtua 

Pola asuh orangtua menurut Baumrind (1989), yaitu :  

a) Pola Asuh Authoritarian (Otoriter)  

Menurut Jas dan Rachmadiana (2004) Pola asuh ini ditandai dengan adanya aturan-

aturan yang kaku dari orang tua. Kebebasan anak sangat dibatasi dan orang tua 

memaksa anak untuk berperilaku seperti yang diinginkan. Bila aturan-aturan ini 

dilanggar, orang tua akan menghukum anak dengan hukuman yang biasanya bersifat 

fisik. Tapi bila anak patuh maka orang tua tidak memberikan hadiah karena sudah 

sewajarnya bila anak menuruti kehendak orang tua. Perilaku orang tua dalam 

berinteraksi dengan anak bercirikan tegas, suka menghukum, anak dipaksa untuk patuh 

terhadap aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua tanpa merasa perlu menjelaskan 

kepada anak apa guna dan alasan dibalik aturan tersebut, serta cenderung mengekang 

keinginan anak. Pola asuh otoriter dapat berdampak buruk pada anak, yaitu anak 

merasa tertekan dan stres, tidak bahagia, ketakutan, tidak terlatih untuk berinisiatif 

(kurang berinisiatif), selalu tegang, cenderung ragu, tidak mampu menyelesaikan 

masalah, kemampuan komunikasinya buruk serta mudah gugup, akibat seringnya 

mendapat hukuman dari orang tua . Dengan pola asuh seperti ini, anak diharuskan 

untuk berdisiplin karena semua keputusan dan peraturan ada di tangan orang tua. 
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Perkembangan anak itu semata-mata ditentukan oleh orang tuanya. Sifat pribadi 

anak yang otoriter biasanya suka menyendiri, mengalami kemunduran kematangannya, 

ragu-ragu di dalam semua tindakan, serta lambat berinisiatif. Anak yang dibesarkan di 

rumah yang bernuansa otoriter akan mengalami perkembangan yang tidak diharapkan 

orang tua. Anak akan menjadi kurang kreatif jika orang tua selalu melarang segala 

tindakan anak yang sedikit menyimpang dari yang seharusnya dilakukan. Larangan dan 

hukuman orang tua akan menekan daya kreativitas anak yang sedang berkembang, 

anak tidak akan berani mencoba, dan ia tidak akan mengembangkan kemampuan untuk 

melakukan sesuatu karena tidak dapat kesempatan untuk mencoba. Anak juga akan 

takut untuk mengemukakan pendapatnya, ia merasa tidak dapat mengimbangi 

temantemannya dalam segala hal, sehingga anak menjadi pasif dalam pergaulan. Lama-

lama ia akan mempunyai perasaan rendah diri dan kehilangan kepercayaan kepada diri 

sendiri.Karena kepercayaan terhadap diri sendiri tidak ada, maka setelah dewasa pun 

masih akan terus mencari bantuan, perlindungan dan pengamanan. Ini berarti anak 

tidak berani memikul tanggung jawab. (Utami Munandar, 1992) 

Ciri-ciri dari pola asuh otoriter adalah sebagai berikut : 

1) Anak harus mematuhi peraturan-peraturan orang tua dan tidak boleh 

membantah. 

2) Orang tua cenderung mencari kesalahan-kesalahan anak dan kemudian 

menghukumnya. 

3) Orang tua cenderung memberikan perintah dan larangan kepada anak. 

4) Jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, maka anak 

dianggap pembangkang. 

5) Orang tua cenderung memaksakan disiplin.  
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b) Pola Asuh Authoritative (Demokratis)  

Pola asuh demokratik ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua 

dengan anaknya. Mereka membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. Anak diberi 

kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan keinginannya serta belajar 

untuk dapat menanggapi pendapat orang lain. Orang tua bersikap sebagai pemberi 

pendapat dan pertimbangan terhadap aktivitas anak. Dengan pola asuhan ini, anak akan 

mampu mengembangkan kontrol terhadap perilakunya sendiri dengan hal-hal yang 

dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini akan mendorong anak untuk mampu berdiri 

sendiri, bertanggung jawab dan yakin terhadap diri sendiri. Daya kreativitasnya 

berkembang dengan baik karena orang tua selalu merangsang anaknya untuk mampu 

berinisiatif.  

Pola asuh demokratis dapat dikatakan sebagai kombinasi dari dua pola asuh ekstrim 

yang bertentangan, yaitu pola asuh otoriter dan permisif. Pola asuhan demokratik 

ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dengan anaknya. Mereka 

membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk 

mengemukakan pendapat, perasaan dan keinginanya dan belajar untuk dapat 

menanggapi pendapat orang lain. Orang tua bersikap sebagai pemberi pendapat dan 

pertimbangan terhadap aktivitas anak. Dengan pola asuhan ini, anak akan mampu 

mengembangkan kontrol terhadap prilakunya sendiri dengan hal-hal yang dapat 

diterima oleh masyarakat.  

Hal ini mendorong anak untuk mampu berdiri sendiri, bertanggung jawab dan yakin 

terhadap diri sendiri. Daya kreativitasnya berkembang baik karena orang tua selalu 

merangsang anaknya untuk mampu berinisiatif. 
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Orang tua menerapkan pola asuh demokratis dengan banyak memberikan 

kesempatan kepada anak untuk berbuat keputusan secara bebas, berkomunikasi dengan 

lebih baik, mendukung anak untuk memiliki kebebasan sehingga anak mempunyai 

kepuasan sedikit menggunakan hukuman badan untuk mengembangkan disiplin. Pola 

asuh authoritative dihubungkan dengan tingkah laku anak-anak yang memperlihatkan 

emosional positif, sosial, dan pengembangan kognitif. (Baumrind, 1989) 

Ciri-ciri pola asuh demokratis menurut (Utami Munandar, 1992) sebagai berikut : 

1) Menentukan peraturan dan disiplin dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat diterima, dipahami dan 

dimengerti oleh anak. 

2) Memberikan pengarahan tentang perbuatan baik yang perlu dipertahankan dan 

yang tidak baik agar di tinggalkan. 

3) Memberikan bimbingan dengan penuh pengertian. 

4) Dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga. 

5) Dapat menciptakan suasana komunikatif antara orang tua dan anak serta sesama 

keluarga. 

c) Pola Asuh Permessive (Permisif) 

Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anaknya untuk 

berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang tua tidak pernah memberi 

aturan dan pengarahan kepada anak. Semua keputusan diserahkan kepada anak tanpa 

pertimbangan dari orang tua. Anak tidak tahu apakah perilakunya benar atau salah 

karena orang tua tidak pernah membenarkan atau menyalahkan anak. 

Akibatnya anak akan berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak peduli 

apakah hal itu sesuai dengan norma masyarakat atau tidak. Dengan pola asuh seperti 
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ini, anak mendapatkan kebebasan sebanyak mungkin dari orang tua. Pola asuh permisif 

memuat hubungan antara anak-anak dan orang tua penuh dengan kasih sayang, tapi 

menjadikan anak agresif dan suka menurutkan kata hatinya. Secara lebih luas, 

kelemahan orang tua dan tidak konsistennya disiplin yang diterapkan membuat anak-

anak tidak terkendali, tidak patuh, dan tingkah laku agresif di luar lingkungan keluarga. 

(Baumrind, 1989) 

4. Dimensi Pola Asuh 

Pada umumnya pelaksanaan praktek pengasuhan orang tua kepada anak dibagi 

menjadi dua dimensi (Maccoby, 1980 yang dikutip kembali oleh Ridah, 2006) yaitu 

dimensi kontrol dan dimensi kehangatan. 

a) Dimensi kontrol 

Dimensi kontrol berhubungan dengan sejauh mana orang tua mengharapkan dan 

menuntut kematangan anak serta tingkah laku yang bertanggung jawab dari anak. 

Bentuk kontrol orang tua ini diwujudkan melalui perlakuan sebagai berikut : 

1) Pembatasan (Restrictiveness) 

Perlakuan orang tua dengan seperangkat peraturan dan larangan yang dikenakan 

kepada anak. Pada perlakuan ini orang tua cenderung untuk membatasi dan 

mengekang tingkah laku anak atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak. 

2) Tuntutan (Demandigness) 

Perlakuan ini diterapkan oleh orang tua agar anak dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan orang tua, meskipun pada dasarnya tujuan tersebut bagi orang tua 

adalah untuk kepentingan anak. 
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3) Campur tangan (intrusiveness) 

Dalam hal ini orang tua melakukan intervensi terhadap anak dalam segala 

rencana, hubungan anak atau kegiatan-kegiatan lain. Hal ini membuat anak menjadi 

kurang dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengontrol diri. 

4) Penggunaan kekuasaan sewenang-wenang (arbitary power assertion) 

Perlakuan orang tua yang menggunakan kekuasaan sewenang-wenang 

menerapkan kontrol yang tinggi, menakankan aturan-aturan dan batasan-batasan 

bahkan mungkin akan menggunakan hukuman bila tingkah laku anak menyimpang 

dari yang diharapkan. Dalam memberikan hukuman, orang tua tidak memberikan 

penjelasan karena merasa mempunyai hak-hak khusus untuk menentukan segala 

sesuatu yang menyangkut anak dan anakpun diharuskan untuk mengikuti. 

b) Dimensi kehangatan (Responsiveness) 

Dimensi ini berhubungan dengan tingkat respon orang tua terhadap kebutuhan 

anak dalam penerimaan dan dukungan. Ada orang tua yang memperlakukan 

anaknya dengan penuh kehangatan serta menerima dan adapula yang responsif, 

menolak. Penerimaan orang tua terhadap anak identik dengan pemberian kasih 

sayang tanpa imbalan. Orang tua yang menerima anaknya akan memberikan kasih 

sayang serta memberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuan serta minat 

anak, terlihat dari sikap peduli terhadap kesejahteraan anak, tidak menuntut atau 

memusuhi. Ciri utama dimensi responsif ini menurut (Maccoby, 1980 yang dikutip 

kembali oleh Ridah, 2006). 

1) Memperhatikan kesejahteraan dan Cepat tanggap atas kebutuhan anak. 

2) Bersedia meluangkan waktu untuk bekerja bersama-sama dalam suatu kegiatan. 



34 

 

 

 

3) Siap untuk menanggapi kecakapan atau keberhasilan anak serta menunjukkan 

cinta kasih. 

4) Peka terhadap keadaan emosian. 

5. Pandangan Agama Tentang Pola Asuh 

Pada dasarnya Islam memberi perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan 

anak, terutama dalam konteks kehidupan keluarga. Besarnya perhatian Islam terhadap 

pendidikan anak, Islam sampai-sampai memperingatkan agar keluarga tidak 

meninggalkan generasi yang lemah, baik secara intelektual maupun sosio-emosional. 

(Awaliyah,2008 dalam Nurhidayah dkk,2015) 

Kehidupan keluarga yang tenteram, bahagia, dan harmonis merupakan suatu 

kebutuhan mutlak.Setiap orang yang menginjakkan kakinya dalam berumah tangga 

pasti dituntut untuk dapat menjalankan bahtera keluarga itu dengan baik. Apabila orang 

tua gagal dalam memerankan dan memfungsikan peran dan fungsi keduanya dengan 

baik dalam membina hubungan masing-masing pihak maupun dalam memelihara, 

mengasuh dan mendidik anak yang semula jadi dambaan keluarga, perhiasan dunia, 

akan terbalik menjadi bumerang dalam keluarga, fitnah dan siksaan dari Allah SWT. 

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Kahfi ayat 46: 

(Muhammad Noor, dkk,1996) 

ãΑ$ yϑø9$# tβθãΖ t6ø9 $# uρ èπ uΖƒÎ— Íο 4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( àM≈uŠ É)≈t7 ø9 $#uρ àM≈ys Î=≈¢Á9 $# î� ö�yz y‰ΖÏã y7 În/u‘ $\/#uθrO î�ö� yzuρ Wξ tΒr&    

Terjemahan : 

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang 

kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk 

menjadi harapan”. 
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Dalam ayat lain Allah berfirman, (QS. An Nisa: 9): 

|· ÷‚u‹ ø9 uρ šÏ% ©!$# öθ s9 (#θä. t� s? ôÏΒ óΟÎγ Ïÿù=yz Zπ −ƒ Íh‘èŒ $ ¸ÿ≈yèÅÊ (#θ èù% s{ öΝÎγ øŠn=tæ (#θà) −G u‹ ù=sù ©! $# (#θä9θ à) u‹ ø9uρ Zω öθ s% # ´‰ƒÏ‰ y™    

Terjemahannya : 

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 

dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar” 

Dalam konteks ini, Islam membebankan tanggungjawab keluarga (orangtua) 

terhadap anaknya. Awaliyah,2008 (dikutip kembali oleh Nurhidayah, dkk,2015) 

tanggungjawab tersebut sebagai berikut: 

a) Memelihara dan membesarkan, termasuk memenuhi semua kebutuhan fisik anak. 

b) Melindungi dan menjamin keselamatan anak, baik jasmani maupun rohani. 

c) Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi 

anak dalam mengarungi kehidupan. 

Pendidikan anak dalam Islam di mulai dari tahap-tahap sebagai berikut 

Istiqamah,2004 (dikutip kembali oleh Nurhidayah, dkk,2015) : 

a) Pada saat dalam kandungan 

Dalam upaya pembentukan kepribadian (mental) bayi dalam kandungan hendaknya 

berupaya senangtiasa : 

1) Membaca doa 

2) Memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran 

3) Menjaga kebersihan hati, senangtiasa berniat baik, tidak iri, tidak dendam 

4) Berpikiran positif selalu optimis 
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5) Menjaga emosi diri 

6) Berbuat baik, berupaya menjauhi perbuatan dosa dan nista, tidak menggunjing 

7) Jika ada masalah terbukalah pada orang yang bisa dipercaya 

8) Berusaha untuk tidak bersedih, selalu bersyukur dan tidak banyak mengeluh 

9) Menghindari makanan haram 

10)  Jangan menyesali kehamilan 

11)  Menyentuh atau meraba-raba perut secara lembut dengan penuh rasa sayang 

sambil mendoakan yang baik-baik 

12)  Jangan mudah berbantah-bantah dengan suami 

13)  Hindari takhayul 

Sementara untuk ayah calon bayi upaya-upaya yang bisa dilakukan,yaitu: 

1) Suami hendaknya setia mendampingi istri 

2) Belikan oleh-oleh yang membuat istri senang sekaligus bermanfaat buat 

kesehatan bayi dalam kandungan 

3) Memperbanyak membaca ayat suci Al-quran 

4) Memperbanyak berdoa untuk keselamatan istri dan bayi 

5) Selalu berupaya berbuat baik, berupaya menghindari perbuatan dosa dan nista 

6) Berusaha memberikan kebutuhan istri dari hasil kerja dan bukan meminta-minta 

7) Jangan memberikan istri barang atau harta yang haram 

8) Belaian dan ciuman mesra penuh kasih sayang terhadap bayi yang masih dalam 

kandungan istri 

9) Jangan menyiksa binatang, bicara kotor dan kasar pada istri 
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b) Setelah bayi lahir 

Setelah kelahiran anak, dianjurkan bagi orang tua atau wali dan orang disekitarnya 

melakukan hal-hal berikut: 

1) Menyampaikan kabar gembira dan ucapan selamat atas kelahiran 

2) Membisikkan azan di telinga kanan, dan iqamat di telinga kiri secara bergantian 

3) Memberi nama 

4) Aqiqah 

5) Mencukur rambut bayi dan bersedekah sesuai berat timbangannya 

6) Khitan 

c) Enam tahun pertama 

 Periode pertama dalam kehidupan anak (usia enam tahun pertama) merupakan 

periode yang amat kritis dan paling penting. Periode ini mempunyai pengeruh yang 

sangat mendalam pembentukan pribadinnya. Aspek-aspek yang wajib diperhatikan oleh 

kedua orang tua secara ringkas ialah sebagai berikut: 

1) Memberikan kasih sayang yang diperlukan anak dari pihak kedua orang tua, 

terutama ibu 

2) Membiasakan anak disiplin mulai dari bulan-bulan pertama dari awal 

kehidupannya 

3) Hendaklah orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak dari permulaan 

kehidupannya 

4) Membiasakan anak dengan etika umum yang mesti dilakukan 
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d) Usia setelah enam tahun 

Setelah enam tahun anak perlu diajarkan tentang : 

1) Kenalkan Allah SWT. dengan cara yang sederhana sesuai dengan tingkat 

pemikirannya bahwa Allah Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bahwa Dialah 

pencipta segala sesuatu. Pencipta langit, bumi, manusia, pohon-pohon, hewan, 

sungai dan lain-lainnya. 

2) Cinta kepada Allah, dengan ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang 

dikaruniakan Allah SWT untuknya dan untuk keluarganya 

3) Ajarkan dan biasakan membaca Al-quran dengan benar 

4) Ajarkan tentang hak-hak orang tua 

5) Kenalkan tokoh-tokoh teladan seperti Rasulullah SAW serta para sahabat 

6) Kembangkan rasa percaya diri dan tanggung jawab dalam diri anak 

e) Masa remaja 

Jika anak sudah masuk dalam masa remaja orang tua perlu memberikan lebih ekstra 

agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang bebas. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam proses pendidikan anak dalam Islam, yaitu: 

1) Ajarkan kepada anak hokum-hukum akil balighdan ceritakan kepadanya kisah-

kisah yang dapat mengembangkan dalam dirinya sikap takwa dan menjauhkan 

diri dari hal yang haram 

2) Berikan dorongan untuk ikut serta melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, 

seperti melakukan pekerjaan yang membuatnya merasa bahwa dia sudah besar 

3) Mengawasi dan menyibukkan waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat 

4) Carikan teman yang baik 
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C. Tinjauan Umum Tentang Mahasiswa 

1. Pengertian Mahasiswa 

Mahasiswa itu sebenarnya hanya sebutan akademis untuk siswa/murid yang telah 

sampai pada jenjang pendidikan tertentu dalam masa pembelajarannya. Mahasiswa 

adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. (UU RI No. 

20 Tahun 2003 ; PP RI No.30 tahun 1990) 

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun 

belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan 

tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas 

(Hartaji, 2012). 

Menurut Siswoyo (2007) mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang 

sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau 

lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki 

tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan kerencanaan dalam 

bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang 

cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling 

melengkapi. 

Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 

sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa 

dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia 

mahasiswa ini ialah pemantapan pendirian hidup (Yusuf, 2012).  
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2. Fungsi dan Peran Mahasiswa 

Menurut esensinya, mahasiswa memiliki tiga fungsi strategis, yaitu : 

1) Agen control social (agent of social control) 

Penyampai kebenaran sebagaimana kita saksikan di sekitar kita bahwa mahasiswa 

merupakan elemen yang paling peka merespon problematika bangsa yang menyangkut 

kepentingan masyarakat umum. Begitu banyak kegiatan yang dijalankan, mulai dari 

diskusi, seminar sampai pada demonstrasi untuk memperjuangkan kebenaran. 

2) Agen Perubahan (agent of change). 

Mahasiswa sebagai agen perubahan dimaksudkan bahwa dalam mengadakan 

sebuah perubahan yang holistik dan sistematik demi kemaslahatan bersama, maka 

mahasiswa memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk itu. 

3) Generasi Penerus Masa Depan (iron stock). 

Mahasiswa merupakan generasi penerus masa depan yang selalu responsive, 

dinamis dan fleksibel dalam menyikapi setiap perkembangan bangsa dari masa ke 

masa. (Siti Nurul Azizah,2011) 

Masyarakat awam melihat mahasiswa sebagai tempat dimana harapan akan suatu 

perubahan mereka gantungkan. Secara garis besar, setidaknya terdapat tiga peranan 

mahasiwa, yaitu :  

1) Peran Moral 

Kampus merupakan dunia di mana setiap mahasiswa dengan bebas memilih 

kehidupan yang mereka mau, maka disinilah mahasiswa dituntut suatu tanggung 

jawab moral terhadap diri masing-masing sebagai individu untuk dapat 

menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan moral yang 

hidup dalam masyarakat. 
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2) Peran Sosial 

Selain tanggung jawab individu, mahasiswa juga memiliki peranan sosial, bahwa 

keberadaan dan segala perbuatannya tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri 

melainkan juga harus membawa manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. 

3) Peran Akademis/intelektual 

Mahasiswa sebagai orang yang disebut-sebut sebagai insan intelek (kritis, idealis) 

haruslah dapat mewujudkan status tersebut dalam ranah kehidupan nyata. Mahasiswa 

menyadari betul bahwa fungsi dasar mahasiswa adalah bergelut dengan ilmu 

pengetahuan dan memberikan perubahan yang lebih baik dengan pengetahuan dan 

wawasan keilmuan yang ia dapatkan. (Siti Nurul Azizah, 2011) 

3. Karakteristik Perkembangan Mahasiswa 

Seperti halnya transisi dari sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama yang 

melibatkan perubahan dan kemungkinan stres, begitu pula masa transisi dari sekolah 

menengah atas menuju universitas. Dalam banyak hal, terdapat perubahan yang sama 

dalam dua transisi itu. Transisi ini melibatkan gerakan menuju satu struktur sekolah 

yang lebih besar dan tidak bersifat pribadi, seperti interaksi dengan kelompok sebaya 

dari daerah yang lebih beragam dan peningkatan perhatian pada prestasi dan 

penilaiannya. (Santrock, 2002) 

Menurut Johan Amos Comenius menitik beratkan aspek pengajaran dalam proses 

pendidikan dan perkembangan anak, tercantum dalam bukunya “Didac-tica Magna” 

membagi periode perkembangan sebagai berikut :  

1) 0-6 tahun, periode Sekolah-Ibu 

2) 6-12 tahun, periode Sekolah-Bahasa-Ibu 

3) 12-18 tahun, periode Sekolah-Latin 
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4) 18-24 tahun, periode – Universitas (Kartini Kartono, 1982) 

Perguruan tinggi dapat menjadi masa penemuan intelektual dan pertumbuhan 

kepribadian. Mahasiswa berubah saat merespon terhadap kurikulum yang menawarkan 

wawasan dan cara berpikir baru seperti; terhadap mahasiswa lain yang berbeda dalam 

soal pandangan dan nilai, terhadap kultur mahasiswa yang berbeda dengan kultur pada 

umumnya, dan terhadap anggota fakultas yang memberikan model baru. Pilihan 

perguruan tinggi dapat mewakili pengejaran terhadap hasrat yang menggebu atau awal 

dari karir masa depan (Papalia dkk, 2008) 

Ciri-ciri perkembangan remaja lanjut atau remaja akhir (usia 18 sampai 21 tahun) 

dapat dilihat dalam tugas-tugas perkembangan yaitu : 

1) Menerima keadaan fisiknya; perubahan fisiologis dan organis yang sedemikian 

hebat pada tahun-tahun sebelumnya, pada masa remaja akhir sudah lebih tenang. 

Struktur dan penampilan fisik sudah menetap dan harus diterima sebagaimana 

adanya. Kekecewaan karena kondisi fisik tertentu tidak lagi mengganggu dan 

sedikit demi sedikit mulai menerima keadaannya. 

2) Memperoleh kebebasan emosional; masa remaja akhir sedang pada masa proses 

melepaskan diri dari ketergantungan secara emosional dari orang yang dekat dalam 

hidupnya (orangtua). Kehidupan emosi yang sebelumnya banyak mendominasi 

sikap dan tindakannya mulai terintegrasi dengan fungsi-fungsi lain sehingga lebih 

stabil dan lebih terkendali. Dia mampu mengungkapkan pendapat dan perasaannya 

dengan sikap yang sesuai dengan lingkungan dan kebebasan emosionalnya. 

3) Mampu bergaul; dia mulai mengembangkan kemampuan mengadakan hubungan 

sosial baik dengan teman sebaya maupun orang lain yang berbeda tingkat 
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kematangan sosialnya. Dia mampu menyesuaikan dan memperlihatkan kemampuan 

bersosialisasi dalam tingkat kematangan sesuai dengan norma sosial yang ada.  

4) Menemukan model untuk identifikasi; dalam proses ke arah kematangan pribadi, 

tokoh identifikasi sering kali menjadi faktor penting, tanpa tokoh identifikasi timbul 

kekaburan akan model yang ingin ditiru dan memberikan pengarahan bagaimana 

bertingkah laku dan bersikap sebaik-baiknya.  

5) Mengetahui dan menerima kemampuan sendiri; pengertian dan penilaian yang 

objektif mengenai keadaan diri sendiri mulai terpupuk. Kekurangan dan kegagalan 

yang bersumber pada keadaan kemampuan tidak lagi mengganggu berfungsinya 

kepribadian dan menghambat prestasi yang ingin dicapai.  

6) Memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma; nilai pribadi yang 

tadinya menjadi norma dalam melakukan sesuatu tindakan bergeser ke arah 

penyesuaian terhadap norma di luar dirinya. Baik yang berhubungan dengan nilai 

sosial ataupun nilai moral. Nilai pribadi adakalanya harus disesuaikan dengan nilai-

nilai umum (positif) yang berlaku dilingkungannya. 

7) Meninggalkan reaksi dan cara penyesuaian kekanak-kanakan; dunia remaja mulai 

ditinggalkan dan dihadapannya terbentang dunia dewasa yang akan dimasuki. 

Ketergantungan secara psikis mulai ditinggalkan dan ia mampu mengurus dan 

menentukan sendiri. Dapat dikatakan masa ini ialah masa persiapan ke arah tahapan 

perkembangan berikutnya yakni masa dewasa muda. (Gunarsa: 2001) 

Apabila telah selesai masa remaja ini, masa selanjutnya ialah jenjang 

kedewasaan.Sebagai fase perkembangan, seseorang yang telah memiliki corak dan 

bentuk kepribadian tersendiri. Menurut Langeveld (dalam Ahmadi & Sholeh) ciri-ciri 

kedewasaan seseorang antara lain : 
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1) Dapat berdiri sendiri dalam kehidupannya. Ia tidak selalu minta pertolongan orang 

lain dan jika ada bantuan orang lain tetap ada pada tanggung jawabnya dalam 

menyelesaikan tugas-tugas hidup.  

2) Dapat bertanggung jawab dalam arti sebenarnya terutama moral.  

3) Memiliki sifat-sifat yang konstruktif terhadap masyarakat dimana ia berada. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik mahasiswa ialah pada 

penampilan fisik tidak lagi mengganggu aktifitas dikampus, mulai memiliki 

intelektualitas yang tinggi dan kecerdasan berpikir yang matang untuk masa depannya, 

memiliki kebebasan emosional untuk memiliki pergaulan dan menentukan 

kepribadiannya.Mahasiswa juga ingin meningkatkan prestasi dikampus, memiliki 

tanggung jawab dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah, serta mulai 

memikirkan nilai dan norma-norma di lingkungan kampus maupun di lingkungan 

masyarakat dimana dia berada. 
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D. Kerangka Konsep  

Kerangka konsep ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap Unjuk Rasa Mahasiswa. Berdasarkan pada masalah dan tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini, maka kerangka konsep dalam penelitian ini tampak pada 

bagan sebagai berikut: 

Variabel Independen                                             Variabel Dependen 

 

 

 

  

 

 

 

 

Keterangan : 

 :  Variabel Independen 

 :  Variabel Dependen 

 :  Variabel Perancu 

 

Bagan I. Kerangka Konsep 

Perilaku Unjuk Rasa 

Pola Asuh Orang Tua 

Adanya Ketidak Adilan Sosial 

Ketidaksesuaian Pendapat

Aspirasi Yang Belum Terpenuhi 

Hanya Ingin Meramaikan Saja 

Genetik 

Sikap 

Norma Sosial 
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E. Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membagikan kuesioner 

 

Analisa data  

(Spearman Correlation) 

 

Penyajian hasil 

 

Kesimpulan 

 

 

     Bagan II. Kerangka Kerja 

 

 

Alur penelitian : mengurus perizinan penelitian dan penjajakan lapangan 

Penentuan populasi dan sampel 

Populasi : Semua mahasiswa UIN Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan 
Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan Semester V 

Penyampelan (Purposive Sampling) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain  Penelitian 

 Desain penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. 

Peneliti menggunakan desain penelitian untuk mempermudah menentukan rencana 

penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. (Tiro,2009) 

Berdasarkan penelitian ini maka desain yang digunakan adalah Cross Sectional 

Study yaitu suatu rancangan yang mengkaji hubungan variabel independen yaitu pola 

asuh orangtua dengan variabel dependen perilaku unjuk rasa dalam waktu yang 

bersamaan tanpa melihat sebab akibat pada periode yang sama.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 24 Oktober - 04 November 2016. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Mahasiswa Jurusan Keperawatan 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

semester V (lima) tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah sebanyak 74 orang 

mahasiswa. 
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2. Sampel 

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi. 

Dalam penelitian keperawatan, kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan eksklusi, 

dimana kriteria itu menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut digunakan ( Tiro, 

2009). 

Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling dengan kriteria yang ditetapkan peneliti. 

Pengambilan jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

   � � �
��� ���� 

Keterangan: 

 n = jumlah sampel 

 N = jumlah populasi 

 d = Tingkat kepercayaan menggunakan 0,1 

Dengan menggunakan rumus tersebut dapat ditentukan besar sampel yang akan 

diambil: 

 � � �
��� ���� = ��

������,���
 =   42,52   =   43 

Maka besar sampel yang diperoleh dengan menggunakan rumus tersebut adalah 

42,52 dibulatkan menjadi 43. 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

1. Teknik Sampling 

            Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara purposive 

sampling  yaitu mengambil sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi dari seluruh total 
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anggota populasi yaitu berjumlah 43 orang.  Purposive sampling adalah suatu tekhnik 

penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang 

dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat diwakili karakteristik populasi 

yang telah dikenal sebelumnya. 

2. Kriteria Inklusi dan Ekslusi 

a. Kriteria Inklusi 

Adalah kriteria dimana subjek penelitian dapat mewakili dalam sampel 

penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel yaitu: 

1) Mahasiswa yang pernah menyampaikan pendapat di muka umum 

2) Mahasiswa semester V (lima) Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar 

3) Bersedia menjadi responden 

b. Kriteria Eksklusi 

Adalah kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena 

tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian, yaitu: 

1) Mahasiswa yang tidak hadir 

2) Mahasiswa yang izin 

3) Mahasiswa yang sakit 

4) Tidak bersedia menjadi responden 

E. Prosedur Kerja 

1) Melakukan pendataan kepada calon responden dengan menjelaskan tujuan dan 

manfaat penelitian.  

2) Melakukan pemilihan responden berdasarkan kriteria inklusi yang telah 

ditetapkan peneliti.  
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3) Menjelaskan kepada responden sesuai dengan etika penelitian dan memberikan 

lembar persetujuan.  

4) Memberikan kuisoner pada responden. 

F.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun langkah-

langkah pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Setelah mendapat izin dari pihak UIN Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan untuk mengadakan penelitian, peneliti melakukan 

identifikasi calon responden/melakukan pendekatan calon dengan cara 

penjelasan tujuan dan manfaat peran serta responden. Dalam penelitian ini 

jaminan kerahasiaan calon responden diberikan. Apabila calon responden setuju 

maka diminta untuk menandatangani lembar persetujuan. 

2. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan kunjungan terhadap 

responden yang telah dipilih sesuai dengan kriteria inklusif dan eksklusif 

sebagai sampel untuk diberikan penjelasan tentang pengisian kuesioner 

kemudian kuesioner dibagikan untuk diisi. Saat pengisian kuesioner peneliti 

berada di tempat responden. Pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan dua jenis data yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian yang terdiri 

dari: 
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1) Data unjuk rasa 

Data diperoleh dari responden dengan menggunakan alat ukur berupa 

kuesioner menggunakan skala Likert yang terdiri dari 16 pertanyaan 

yang dibuat oleh peneliti. Penilaian unjuk rasa diberikan skore yaitu bila 

jawaban selalu nilainya 4, sering nilainya 3, jarang nilainya 2, dan tidak 

pernah nilainya 1. 

2) Data pola asuh orangtua 

Data diperoleh dari responden dengan menggunakan alat ukur berupa 

kuesioner yang menggunakan skala Likert yang terdiri dari 30 

pertanyaan yang dikutip dari penelitian Muftihatul Karimah, 2012. 

Penilaian pola asuh diberikan skore yaitu bila jawaban selalu nilainya 4, 

sering nilainya 3, jarang nilainya 2, dan tidak pernah nilainya 1. 

b. Data Sekunder 

Adalah data-data yang akan diambil sebagai bahan untuk melengkapi 

penyusunan karya ilmiah ini, seperti : angka unjuk rasa mahasiswa tahun 

2015 dan data jumlah mahasiswa UIN Alauddin Makassar Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan semester VII (tujuh). 

Data diperoleh melaui Rektorat UIN Alauddin Makassar, Bagian Akademik 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan UKM (Unit Kegiatan 

Mahasiswa) dan Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 

3. Bila kuesioner telah diisi, peneliti mengambil kembali kuesioner tersebut. 
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G. Pengolahan dan penyajian Data 

1. Pengolahan Data 

a. Penyuntingan data 

Dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul, yakni 

kegiatan memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. 

b. Pengkodean (coding) 

Merupakan kegiatan pemberian kode numeric (angka) terhadap data yang 

terdiri atas beberapa kategori. 

c. Entri data 

Adalah pemasukan data yang telah dikumpulkan kedalam master label. 

d. Melakukan tehnik analisis 

Tehnik analisis data dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi. 

Program SPSS dimaksudkan untuk menguji hubungan variabel independen 

dengan variabel dependen. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel frekuensi dan distribusi serta 

penjelasan dari masing- masing variabel penelitian disertai dengan penjelasan. 

H. Analisis Data 

Setelah dilakukan tabulasi data, kemudian diolah dengan menggunakan metode 

uji statistic (Susilo, 2012). 

a. Analisis Univariat 

Merupakan proses analisis data pada tiap variabelnya. Analisis data ini sebagai 

prosedur statistik yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pada setiap 
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variabelnya. Analisa ini menghasilkan distribusi frekuensi dan presentasi dari 

tiap variebel yang   diteliti. 

b. Analisis Bivariat  

Dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel independent secara sendiri-

sendiri dengan variabel dependent digunakan uji statistik Spearman Correlation 

dan uji alternatif Kolmogorov Simirnov dengan tingkat signifikansi yang 

digunakan yaitu p < α (dimana α = 0,05). Jadi, Hipotesis akan diterima jika p < 

0,05, sedangkan Hipotesa akan ditolak jika p ≥ 0,05. Analisa data tersebut akan 

diolah dengan bantuan komputer menggunakan uji statatistik SPSS  for 

Windows. 

I.     Etika Penelitian 

Menurut Nursalam (2008), secara umum prinsip etika dalam 

penelitian/pengumpulan data dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu prinsip 

manfaat, prinsip menghargai hak-hak subjek, dan prinsip keadilan.  

1. Prinsip manfaat 

a. Bebas dari penderitaan 

Penelitian harus dilaksanakan tanpa mengakibatkan penderitaan kepada 

subjek, khususnya jika menggunakan tindakan khusus. 

b. Bebas dari eksploitasi 

Partisipasi subjek dalam penelitian, harus dihindarkan dari keadaan yang 

tidak menguntungkan. Subjek harus diyakinkan bahwa partisipasinya dalam 

penelitian atau informasi yang telah diberikan, tidak ada dipergunakan 

dalam hal-hal yang dapat merugikan subjek dalam bentuk apa pun. 
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c. Risiko (benefits ratio) 

Peneliti harus hati-hati mempertimbangkan risiko dan keuntungan yang 

akan berakibat kepada subjek pada setiap tindakan 

2. Prinsip menghargai hak-hak subjek 

a. Hak untuk ikut/ tidak menjadi responden (right to self determination) 

Subjek harus diperlakukan secara manusiawi. Subjek mempunyai hak 

memutuskan apakah mereka bersedia menjadi subjek atau tidak, tanpa 

adanya sangsiapa pun atau akan berakibat terhadap kesembuhannya, jika 

mereka seorang klien. 

b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (right to full 

disclosure) 

Seorang peneliti harus memberikan penjelasan secara rinci serta 

bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada subjek. 

c. Informed consent 

Subjek harus mendapatkan informasi secara lengkap tentang tujuan 

penelitian yang akan dilaksanakan, mempunyai hak untuk bebas 

berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Pada informed consent juga 

perlu dicantumkan bahwa data yang diperoleh hanya akan dipergunakan 

untuk pengembangan ilmu. 

3. Prinsip keadilan 

a. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (right in fair treatment) 

Subjek harus diperlakukan secara adil baik sebelum, selama dan sesudah 

keikutsertaan dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi apabila ternyata 

mereka tidak bersedia atau dikeluarkan dari penelitian. 
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b. Hak dijaga kerahasiannya (right to privacy) 

Subjek mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan harus 

dirahasiakan, untuk itu perlu adanya tanpa  nama (anonymity) dan rahasia 

(confidentiality). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar adalah salah satu perguruan tinggi 

terbesar di kawasan Indonesia Timur yang terletak di Sulawesi Selatan kota Makassar 

Kabupaten Gowa Kelurahan Romang Polong tepatnya di Samata. Perguruan tinggi 

Islam yang mengawali namanya IAIN Alauddin yang terletak di Jl. Sultan Alauddin 

Makassar pada tahun 1962 itu kini telah menjadi Universitas dengan jumlah mahasiswa 

yang setiap tahunnya semakin meningkat dengan pesat dan hal itu pulalah yang 

mendorong pemerintah untuk menjadikan perguruan tinggi islam itu menjadi 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau yang sekarang sering disebut 

UINAM.  

1. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang terletak di samata Kabupaten 

Gowa atau biasa disebut kampus II Samata Gowa Kelurahan Romang Polong, dengan 

luas ± 32.000 m2 yang terdiri dari delapan Fakultas, dimana Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan sendiri memiliki luas wilayah 1.057,18 m2  yang terdiri dari tiga 

gedung perkuliahan dan memiliki lima jurusan. 

2. Suasana di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Dengan konsep bangunan yang bergaya arsitek mesir, Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan nampak indah dan megah dengan balutan cat warna coklat muda 

dengan tatanan gedung yang berdiri rapih di lingkungan yang asri dan hijau. 
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3. Sarana dan prasarana  

Di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebagian ruang kelas dilengkapi 

dengan AC (Air Conditioner) dan proyektor untuk mendukung proses belajar mengajar 

mahasiswa dan juga laboratorium yang dilengkapi dengan fasilitas kebutuhan belajar 

mahasiswa seperti buku dan alat-alat dan bahan medis lainnya serta sebuah 

perpustakaan, mushollah, kelas teater (LT) dan dipermudah dengan adanya jaringan 

wifi yang setiap saat dapat digunakan mahasiswa untuk mendukung tugas-tugas yang 

diberikan oleh dosen. 

4. Proses belajar mengajar 

Dengan lokasi yang dekat di pintu keluar kampus, suasana belajar di Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sendiri terbilang cukup kondusif, proses belajar 

mengajar yang di mulai hari senin sampai dengan jum’at. Dengan menggunakan sistem 

blok (waktu) yang dimana mahasiswa dituntut untuk belajar full satu hari dengan hanya 

satu pelajaran saja yang membuat mahasiswa untuk selalu aktif dan hadir dalam 

perkuliahan setiap hari.  

B. Hasil Penelitian 

Penelitian mengenai hubungan pola asuh orangtua terhadap perilaku unjuk 

rasa mahasiswa UIN Alauddin Makassar telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober – 

04 November 2016. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan 

keperawatan dengan jumlah responden sebanyak 43 orang. Jenis penelitian ini 

dirancang dalam bentuk penelitian Kuantitatif dengan menggunakan desain Cross 

Sectional Study. 
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1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa usia terbanyak adalah berumur 20 

tahun sebanyak 32 atau 74.4%, dan terendah adalah berumur 21 tahun atau 4.7% 

selebihnya 19 tahun sebanyak 9 atau 20.9%. Jenis kelamin laki-laki sebanyak 15 atau 

34.9% responden dan 28 atau 65.1% responden berjenis kelamin perempuan. Jumlah 

bersaudara 2 orang sebanyak 5 atau 11.6%, 3 orang sebanyak 14 atau 32.6%, 4 orang 

sebanyak 14 atau 32.6, 5 orang sebanyak 4 atau 9.3% dan >5 orang sebanyak 6 atau 

14.0%. Anak ke-1 sebanyak 9 atau 20.9%, anak ke-2 sebanyak 15 atau 34.9%, anak ke-

3 sebanyak 7 atau 16.3%, anak ke-4 sebanyak 6 atau 14.0%, anak ke-5 sebanyak 5 atau 

11.6% dan anak ke-5< sebanyak 1 atau 2.2%. Pengasuh terbanyak adalah 34 atau 

79.1% responden di asuh oleh orangtua (bapak & mama), terendah di asuh oleh bapak 

sebanyak 1 atau 2.3% responden, diasuh oleh mama sebanyak 5 atau 11.6% dan diasuh 

oleh keluarga (om/tante) sebanyak 3 atau 7.0%.  

 

Tabel I 
Distribusi Frekuensi Responden 

No. KARAKTERISTIK F % 
1. Usia   
 19 Tahun 

20 Tahun 
21 Tahun 

Total 

9 
32 
2 

43 

20.9 
74.4 
4.7 

100.0 
2. Jenis Kelamin   
 Laki-laki 

Perempuan 
Total 

15 
28 

43 

34.9 
65.1 

100.0 
3. Jumlah Bersaudara   
 2 Orang 

3 Orang 
4 Orang 
5 Orang 
>5 Orang 

Total 

5 
14 
14 
4 
6 

43 

11.6 
32.6 
32.6 
9.3 
14.0 

100.0 
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4. Anak Ke-   
 Anak ke-1 

Anak ke-2 
Anak ke-3 
Anak ke-4 
Anak ke-5 
Anak ke-5< 

Total 

9 
15 
7 
6 
5 
1 

43 

20.9 
34.9 
16.3 
14.0 
11.6 
2.2 

100.0 
5. Pengasuh   

 Orangtua (Bapak & Mama) 
Bapak 
Mama 
Keluarga (Om/Tante) 

Total 

34 
1 
5 
3 

43 

79.1 
2.3 
11.6 
7.0 

100.0 
Sumber: data primer,2016 

 
2. Analisis Univariat 

a. Perilaku Unjuk Rasa 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa sebanyak 40 atau 

93.0% responden melakukan unjuk rasa yang tidak anarkis dan sebanyak 3 atau 

7.0% responden melakukan unjuk rasa yang anarkis, sebagai berikut: 

Tabel II 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku Unjuk Rasa 

JENIS UNJUK RASA F % 
Tidak anarkis 
Anarkis 

Total 

40 
3 

43 

93.0 
7.0 

100.0 
Sumber: data primer,2016 
 

b. Pola Asuh Orangtua 

Dari hasil penelitian bahwa sebanyak 6 atau 14.0% dari jumlah responden 

yang orang tuanya menerapkan pola asuh otoriter. Sedangkan responden dengan 

pola asuh permisif dari orang tua sebanyak 35 atau 81.3% dari jumlah 

responden dan hanya 2 atau 4.7% dengan pola asuh demokratis, sebagai berikut: 
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Tabel III 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pola Asuh 

POLA ASUH F % 
Otoriter 
Demokratis 
Permisif 

Total 

6 
2 
35 

43 

14.0 
4.7 
81.4 
100.0 

Sumber: data primer,2016 
 

c. Analisis Bivariat 

Berdasarkan hasil tabulasi silang antara pola asuh orang tua dengan 

perilaku unjuk rasa mahasiswa diperoleh data bahwa pada pola asuh orangtua 

yang bersifat otoriter sebanyak 1 atau 16.7% mahasiswa melakukan perilaku 

unjuk rasa yang anarkis dan unjuk rasa yang tidak anarkis 5 atau 83.3% 

mahasiswa, pola asuh orangtua yang bersifat demokratis sebanyak 0 atau 0.0% 

mahasiswa melakukan perilaku unjuk rasa yang anarkis dan unjuk rasa yang tidak 

anarkis 2 atau 100.0% mahasiswa sedangkan pola asuh orangtua yang bersifat 

permisif sebanyak 2 atau 5.7% mahasiswa melakukan perilaku unjuk rasa yang 

anarkis dan unjuk rasa yang tidak anarkis 33 atau 94.3% mahasiswa. 

Berdasarkan hasil uji Spearman Correlation dengan taraf signifikansi 

0,05 diperoleh hasil ρ sebesar 0.46, karena 0.46 > 0.05 maka Hipotesis ditolak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pola asuh 

orangtua dengan perilaku unjuk rasa mahasiswa, sebagai berikut : 
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Tabel IV 
Hasil Tabulasi Silang Antara Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Unjuk Rasa 

Mahasiswa 
  PERILAKU UNJUK 

RASA 
  

  Tidak 
Anarkis 

Anarkis TOTAL  

 Otoriter 5 
83.3% 

1 
16.7% 

6 
100.0% 

 

POLA 
ASUH 

Demokratis 2 
100.0% 

0 
0.0% 

2 
100.0% 

ρ = 0.46 

 Permisif 33 
94.3% 

2 
5.7% 

35 
100.0% 

 

TOTAL 40 
93.0% 

3 
7.0% 

43 
100.0% 

 

Sumber: data primer,2016 
 
C. Pembahasan 

Sesuai dengan hasil penelitian sebanyak 40 mahasiswa atau 93.0% dari 43 

mahasiswa melakukan unjuk rasa tidak anarkis. Dalam UU Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, 

tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. 

Gerakan mahasiswa memiliki peran dalam proses pembentukan bangsa 

Indonesia. Beberapa faktor mendasar yang melatarbelakangi munculnya gerakan 

mahasiswa sehingga melahirkan aksi dan reaksi dalam menyikapi segala 

permasalahan. Bentuk dan aktualisasi dari gerakan mahasiswa dalam menyikapi 

realitas secara prinsipil cenderung berbeda-beda baik dilihat dari perilaku personal 

maupun komunal. Bentuk gerakannya, antara lain melalui dialog terbuka, 

penyampaian pernyataan sikap, aksi unjuk rasa turun ke jalan, mimbar bebas, aksi 

pemogokan, pawai, coretan dinding, hingga revolusi baik secara fisik, maupun 

sosial. 
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Hal ini pula yang ditegaskan dalam hadis Nabi saw. Dari Abu Sa’id Al Khudri, 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : (Muhammad Gazali Rahman, 2014) 

 أَفْضَلُ الْجِھَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ 

Terjemahan: 

“Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di 

hadapan penguasa yang zalim” 

Dalam melakukan gerakannya, mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia 

memiliki metode-metode yang berbeda. Penduduk Indonesia yang homogen bisa 

dikatakan menjadi salah satu faktornya. Dalam kata lain, kultur pada suatu daerah 

sangat mempengaruhi karakteristik gerakan mahasiswa pada daerah tersebut. Dari 

situ karakteristik gerakan mahasiswa mulai terbentuk. Akan tetapi, tidak dapat 

dipungkiri bahwa transformasi nilai dalam kehidupan kampus akan sangat 

mempengaruhi. (Kusumandita Gilar, 2011) 

Aksi mahasiswa umumnya dilakukan dengan menggelar poster, spanduk dan 

mimbar bebas yang biasanya didahului dengan pawai keliling kampus. Mereka 

berpidato bergantian dengan penuh semangat, berapi-api, dan agak emosional. Isi 

poster, spanduk maupun pidato umumnya mengkritik dan menunjukkan 

keprihatinan atas perkembangan situasi ekonomi akhir-akhir ini sehingga mereka 

menuntut agar pemerintah melakukan perbaikan (reformasi ; renovasi) ekonomi 

dan politik agar keadaan menjadi lebih cepat membaik. (Joko Siswanto, 2006) 

Dimanapun, hakekat gerakan politik mahasiswa adalah untuk menumbuhkan 

perubahan sosial dan mendorong perubahan politik. Gerakan Mahasiswa tumbuh 

karena dorongan untuk merubah kondisi kehidupan yang ada digantikan oleh 

situasi yang dianggap lebih memenuhi harapan. Altbach (1981), mengatakan 
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bahwa mahasiswa di negara manapun merupakan bagian dari kelas menengah dan 

mereka cenderung bertindak sebagai ‘hati nurani’ rakyat. Untuk tujuan jangka 

panjang dari perkembangan pelaku unjuk rasa di masa datang, secara umum 

diketahui, unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu wahana yang dipilih 

untuk mengekspresikan aspirasi kepada publik, demonstrasi sebagai budaya 

demokrasi dunia dewasa ini, terbukti tak bias dilarang dengan mekanisme yang 

bersifat konvensional, yakni hanya mengandalkan pada kekuatan militer yang 

represif, tetapi harus didukung oleh terciptanya iklim yang kondusif, dimana 

semua pintu bagi masuknya semua aspirasi masyarakat terbuka lebar. Lebih 

ekstrim lagi, kita mungkin bisa melarang demonstrasi secara nasional dengan 

kekuatan militer dan kekuasaan yang kita miliki. (Supramudyo, 2000) 

Dengan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, berarti mereka mempunyai 

sikap kritis, sikap peduli terhadap lingkungan, sikap ingin memperbaiki keadaan, 

sikap solidaritas terhadap penderitaan rakyat kecil cara-cara mahasiswa sebagai 

calon cendekiawan yakni dengan menggelar konsep dan pemikiran, karena mereka 

dilatih untuk itu, sehingga jalan keluar yang ditempuh bersifat mendasar dan 

umum karena sasarannya adalah kebijaksanaan negara. (Siswanto, 2006) 

Artinya telah ada kesadaran pada mahasiswa mengenai UU Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1998, tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat. Terkhusus 

pada pasal 6 tentang kewajiban dan tanggung jawab negara dalam melaksanakan 

kemerdekaan mengemukakan pendapat dan pasal 7 tentang aparatur pemerintah 

memiliki kewajiban dan tanggung jawab negara dalam melaksanakan 

kemerdekaan mengemukakan pendapat. 
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Namun, sesuai dengan hasil penelitian masih terdapat perilaku unjuk rasa 

anarkis yaitu terdapat 3 mahasiswa atau 7.0% dari 43 mahasiswa. Menurut 

Bandura dalam teori belajar sosial bahwa perilaku individu pada umumnya 

dipelajari melalui model, yaitu mengamati bagaimana suatu perilaku baru dibentuk 

dan kemudian menjadi informasi penting dalam mengarahkan perilaku. Sebagian 

besar perilaku individu diperoleh dari hasil belajar melalui pengamatan atas 

perilaku yang ditampilkan oleh individu lain yang menjadi model. Kegiatan 

demonstrasi yang dilanjutkan dengan tindakan anarkis (merusah atau mencoret-

coret fasilitas umum, membakar ban di tengah jalan, merobohkan pintu gerbang, 

bentrok dengan aparat keamanan, dan sebagainya) dapat menjadi model perilaku 

kekerasan bagi mahasiswa. Mahasiswa yang pernah mengikuti demonstrasi 

cenderung akan meniru perilaku yang dilakukan selama proses demonstrasi itu 

sendiri. Perilaku demonstran yang cenderung anarkis akan ditiru dalam perilaku 

sehari-hari mahasiswa sehingga memiliki kecenderungan meningkatkan agresivitas 

pada mahasiswa pelaku demonstrasi. (Amelia dkk, 2011) 

Sesuai dengan hasil penelitian sebagian besar subyek penelitian berada pada 

pola asuh orang tua kategori permisif yaitu terdapat 35 mahasiswa dari 43 

mahasiswa yang menjadi subyek penelitian, dimana sebanyak 33 atau 94.3% 

melakukan unjuk rasa tidak anarkis dan 2 atau 5.7% melakukan unjuk rasa anarkis. 

Pola asuh ini disebabkan oleh besarnya dimensi kehangatan yang diterapkan oleh 

orang tua yang ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anaknya untuk 

berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang tua tidak pernah memberi 

aturan dan pengarahan kepada anak. Semua keputusan diserahkan kepada anak 

tanpa pertimbangan dari orang tua. Anak tidak tahu apakah perilakunya benar atau 
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salah karena orang tua tidak pernah membenarkan atau menyalahkan anak. 

Akibatnya anak akan berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, termasuk 

keputusan individu anak untuk melakukan unjuk rasa anarkis maupun unjuk rasa 

tidak anarkis. 

Metode pengelolaan anak ini cenderung membuahkan anak-anak nakal yang 

manja, lemah, tergantung dan bersifat kekanak-kanakan secara emosional. Seorang 

anak yang belum pernah diajar untuk mentoleransi frustasi, karena ia diperlakukan 

terlalu baik oleh orang tuanya, akan menemukan banyak masalah ketika dewasa. 

Dalam perkawinan dan pekerjaan, anak-anak yang manja tersebut mengharapkan 

orang lain untuk membuat penyesuaian terhadap tingkah laku mereka. Ketika 

mereka kecewa mereka menjadi gusar, penuh kebencian, dan bahkan marah-marah. 

Pandangan orang lain jarang sekali dipertimbangkan, hanya pandangan mereka 

yang berguna. (Paul Hauck, 1993) 

Secara lebih rinci dijelaskan ciri-ciri pola asuh permisif menurut Baumrind 

adalah sebagai berikut : 

1) Membiarkan anak bertindak sendiri tanpa memonitor dan membimbingnya. 

2) Mendidik anak acuh tak acuh, bersikap pasif dan masa bodoh. 

3) Mengutanakan kebutuhan material saja. 

4) Membiarkan saja apa yang dilakukan anak (terlalu memberikan kebebasan 

untuk mengatur diri sendiri tanpa ada peraturan-peraturan dan norma-norma 

yang digariskan orang tua). 

5) Kurang sekali keakraban dan hubungan yang hangat dalam keluarga. 
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Keberadaan pola asuh permisif ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Baumrind di atas jika dihubungkan dengan data yang diperoleh oleh peneliti, 

bahwa pola asuh permisif merupakan pola asuh yang menjadi penyebab perilaku 

unjuk rasa mahasiswa yaitu sebanyak 35 responden (81.3%).  

Menurut Hurlock (1993) anak yang berada pada pola asuh permisif adalah pola 

asuh orangtua yang bersifat kurang mengontrol anak, membebaskan anak, anak 

kurang mendapat bimbingan, orang tua hampir tidak pernah menghukum anak, 

anak diijinkan membuat keputusan sendiri dan berbuat sesuai dengan keinginan 

sang anak. 

Pola asuh permisif terdiri dari dua macam yaitu permisif yang bersifat 

memanjakan dan permisif yang bersifat mengabaikan. Pola asuh permisif 

memanjakan membiarkan anaknya melakukan apapun yang mereka inginkan, 

tanpa memberikan kendali terhadap mereka. Sehingga, pada saat remaja mereka 

tidak pernah belajar untuk mengendalikan perilakunya sendiri dan selalu berharap 

agar keinginannya dituruti. Orang tua yang mengasuh dengan pola ini, memiliki 

pemikiran bahwa dengan kombinasi sedikitnya pembatasan yang diberikan dan 

kelekatan yang terjadi, akan menghasilkan remaja yang percaya diri. Namun, 

pengasuhan ini justru berkaian dengan rendahnya kompetensi sosial remaja, 

khususnya dalam pengendalian diri.  

Serupa dengan permisif bersifat memanjakan, pola asuh permisif bersifat 

mengabaikan juga menghasilkan remaja yang tidak kompeten secara sosial, tidak 

menyikapi kebebasan dengan baik dan memiliki pengendalian diri yang buruk. 

Remaja yang diasuh dengan pola asuh permisif bersifat mengabaikan merasa 

bahwa hal-hal lain dalam kehidupan orangtuanya lebih penting dari dirinya, 
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sehingga kebutuhan akan perhatian dari orangtuanya tidak pernah terpenuhi. 

Orangtua yang menerapkan pola asuh ini bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan 

mengenai dimana keberadaan dan apa kegiatan anaknya (Santrock, 2002). 

Sesuai dengan hasil penelitian sebagian besar subyek penelitian berada pada 

pola asuh orang tua kategori otoriter yaitu terdapat 6 mahasiswa dari 43 mahasiswa 

yang menjadi subyek penelitian, dimana sebanyak 5 atau 83.3% melakukan unjuk 

rasa tidak anarkis dan 1 atau 16.7% melakukan unjuk rasa anarkis. Pola asuh ini 

muncul diakibatkan karena orangtua menerapkan dimensi kontrol dalam tingkatan 

tinggi yang akan membatasi anak dengan menentukan banyak tuntunan disertai 

dengan pengawasan yang ketat ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku 

dari orangtua. Kebebasan anak sangat dibatasi dan orangtua memaksa anak untuk 

berperilaku seperti yang diinginkan. Bila aturan-aturan ini dilanggar, orangtua akan 

menghukum anak dengan hukuman yang biasanya bersifat fisik. Perilaku orangtua 

dalam berinteraksi dengan anak bercirikan tegas, suka menghukum, anak dipaksa 

untuk patuh terhadap aturan-aturan yang diberikan oleh orangtua tanpa merasa 

perlu menjelaskan kepada anak apa guna dan alasan dibalik aturan tersebut, serta 

cenderung mengekang keinginan anak. 

Menurut Jas dan Rachmadiana (2004) pola asuh otoriter dapat berdampak buruk 

pada anak salah satunya yaitu anak akan merasa tertekan dan stres. Anak yang 

mengalami stres ini sangat mungkin mengembangkan perilaku adaptif (unjuk rasa 

anarkis) sebagai suatu cara untuk mengatasi stres yang mereka hadapi karena 

kurangnya perkembangan keterampilan menghadapi masalah secara kompeten dan 

pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fortuna (2008) bahwa ada 

hubungan pola asuh otoriter dengan perilaku agresif pada remaja. Pemaksaan dan 

kontrol yang sangat ketat dapat menyebabkan kegagalan dalam berinisiatif pada 

anak dan memiliki keterampilan komunikasi yang sangat rendah. Anak akan 

menjadi seorang yang sulit untuk bersosialisasi dengan teman-temannya sehingga 

anak akan mempunyai rasa sepi dan ingin diperhatikan oleh orang lain dengan cara 

berperilaku agresif. Orang tua yang sering memberikan hukuman fisik pada 

anaknya dikarenakan kegagalan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh 

orang tua akan membuat anak marah dan kesal kepada orang tuanya tetapi anak 

tidak berani mengungkapkan kemarahannya itu dan melampiaskan kepada orang 

lain dalam bentuk perialku agresif. Dengan pola asuh orang tua yang tidak terlalu 

mengekang, anak akan menjadi anak yang berinisiatif, percaya diri dan mampu 

menjalin hubungan interpersonal yang positif. 

Sesuai dengan hasil penelitian sebagian besar subyek penelitian berada pada 

pola asuh orang tua kategori demokratis yaitu terdapat 2 mahasiswa dari 43 

mahasiswa yang menjadi subyek penelitian dan seluruhnya tidak melakukan 

perilaku unjuk rasa anarkis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola 

asuh demokratis merupakan pola asuh yang terjadi karena adanya keseimbangan 

antara dimensi kontrol dan dimensi kehangatan, di mana orangtua menentukan 

peraturan-peraturan tetapi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak. 

Bentuk pola asuh ini memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun 

kebebasan itu tidak mutlak dan dengan bimbingan yang penuh pengertian antara 

orangtua dan anak. Dengan kata lain, pola asuh demokratis ini memberikan 

kebebasan kepada anak untuk mengemukakan pendapat, melakukan apa yang 
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diinginkannya dengan tidak melewati batas-batas atau aturan-aturan yang telah 

ditetapkan orangtua.  

Menurut Utami Munandar (dikutip dalam Armando, 2008) salah satu ciri-ciri 

dalam pola asuh ini, anak akan menampilkan perilaku yang positif serta tidak 

terpengaruh oleh faktor lingkungan yang buruk, termasuk perilaku unjuk rasa yang 

anarkis. 

Menurut Baumrind, pola asuh demokratis dapat dikatakan sebagai kombinasi 

dari dua pola asuh ekstrim yang bertentangan, yaitu pola asuh otoriter dan 

permisif. Pola asuhan demokratis ditandai dengan adanya sikap terbuka antara 

orangtua dengan anaknya. Mereka membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. 

Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan keinginanya 

dan belajar untuk dapat menanggapi pendapat orang lain. Orangtua bersikap 

sebagai pemberi pendapat dan pertimbangan terhadap aktivitas anak. Dengan pola 

asuhan ini, anak akan mampu mengembangkan kontrol terhadap prilakunya sendiri 

dengan hal-hal yang dapat diterima oleh masyarakat.  

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liza 

Marini dan Elvi Andriani (2005) dengan judul “Perbedaan Asertivitas Remaja 

Ditinjau Dari Pola Asuh Orang Tua”, berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan teknik ANOVA diperoleh hasil analisa perbedaan skor assertivitas 

ditinjau dari pola asuh demokratis, dari analisa menunjukkan bahwa nilai F sebesar 

2,951 dengan sig. 0,039. Dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha diterima, hal 

ini berarti ada perbedaan assertivitas (kebebasan mengeluarkan pendapat) remaja 

ditinjau dari pola asuh orangtua. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

assertivitas remaja dengan pola asuh demokratis lebih tinggi jika dibandingkan 
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dengan pola asuh yang lainnya. Dalam pola asuh ini, anak akan menampilkan 

pembentukan kepribadian dan perilaku yang positif serta tidak terpengaruh oleh 

faktor lingkungan yang buruk. 

Berdasarkan analisa menggunakan uji Spearman Correlation dengan taraf 

signifikansi 0,05 diperoleh hasil ρ value sebesar 0,46, karena 0,46 > 0,05 maka 

Hipotesis ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 

antara pola asuh orangtua dengan perilaku unjuk rasa mahasiswa. Hurlock (1993) 

menyatakan bahwa setiap orang tua berbeda di dalam menerapkan pola sikap dan 

perilaku mereka terhadap anak. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa sikap yang 

mereka pelajari di dalam mengasuh dan mendidik anak antara lain adanya 

pengalaman awal dengan anak, adanya nilai budaya mengenai cara terbaik dalam 

memperlakukan anak baik secara otoriter, demokratis maupun permisif. 

Menurut Handayani et al (dalam Nilakusmawati & Srinadi, 2009) tinggi 

rendahnya tingkat agresivitas pada sebagian remaja, salah satunya dipengaruhi oleh 

pengasuhan yang mereka dapatkan. Pengasuhan dan pendidikan anak dalam 

keluarga merupakan institusi pertama dalam proses perkembangan dan pendidikan 

anak dan remaja, sehingga peran pola asuh orang tua terhadap anak sangat 

menentukan bagaimana perkembangan mereka kelak di kemudian hari. 

Dalam mengasuh anak orangtua bukan hanya mampu mengkomunikasikan 

fakta, gagasan, dan pengetahuan saja, melainkan membantu menumbuh 

kembangkan kepribadian anak (Riyanto, 2002 dalam Indang, dkk). Pendapat 

tersebut merujuk pada teori Humanistik yang menitikberatkan pendidikan 

bertumpu pada peserta didik. Artinya anak perlu mendapat perhatian dalam 

membangun sistem pendidikan. Apabila anak telah menunjukkan gejala-gejala 
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yang kurang baik, berarti mereka sudah tidak menunjukkan niat belajar yang 

sesungguhnya. Kalau gejala ini dibiarkan terus akan menjadi masalah di dalam 

mencapai keberhasilan belajarnya. Penanganan terhadap perilaku anak yang 

menyimpang merupakan pekerjaan yang memerlukan pengetahuan khusus tentang 

ilmu jiwa dan pendidikan. Orangtua dapat saja menerapkan berbagai pola asuh 

yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga. Apabila pola-pola yang 

diterapkan orangtua keliru, maka yang akan terjadi bukannya perilaku yang baik, 

bahkan akan mempertambah buruk perilaku anak. Anak tumbuh dan berkembang 

di bawah asuhan orangtua. Melalui orangtua, anak beradaptasi dengan 

lingkungannya dan mengenal dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang 

berlaku di lingkungannya. Ini disebabkan oleh orangtua merupakan dasar pertama 

bagi pembentukan pribadi anak. (Indang, dkk) 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Muftihatul Karimah (2012), bahwa dari analisis statistika diperoleh nilai signifikan 

(p value) sebesar 0,771 sehingga lebih besar dari nilai (α) = 0,05. Hal ini 

menunjukkan Ho gagal ditolak sehingga disimpulkan tidak ada hubungan pola 

asuh orangtua terhadap perilaku merokok pada siswa MAN 2 Model Makassar. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

sebelumnya oleh Anastasia Arika Widiana dan Heni Nugraheni, bahwa hasil 

analisis menunjukkan ada hubungan yang positif yang sangat signifikan antara 

pola asuh demokratis dengan kemandirian pada remaja, dengan nilai koefisien 

korelasi Pearson (xy) sebesar 0,396 dengan P = 0,006 (P < 0,01) yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi pola asuh demokratis semakin tinggi kemandirian dan 

sebaliknya, semakin rendah pola asuh demokratis maka semakin rendah 
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kemandirian. Nilai koefisien determinasi (r2) sebesar 0,156 yang berarti 

sumbangan pola asuh demokratis terhadap pembentukan kemandirian adalah 

15,6%, sedangkan untuk sisanya 84,4% disumbang oleh faktor-faktor lain, baik 

dari faktor internal maupun faktor eksternal. 

Terdapat berbagai macam alasan yang menjadi latar belakang perilaku unjuk 

rasa mahasiswa. Secara umum, perilaku unjuk rasa disebabkan faktor dalam diri 

juga disebabkan faktor lingkungan. Faktor dalam diri mahasiswa dapat dilihat dari 

kajian perkembangan remaja, yaitu krisis psikososial dari Erikson yang 

mengatakan bahwa masa remaja adalah masa mencari jati dirinya. Perilaku unjuk 

rasa merupakan simbol bahwa mereka telah matang, punya kekuatan, bisa menjadi 

pemimpin dan memiliki daya tarik pada lawan jenis. Adanya faktor kepuasan 

psikologi yang diperoleh dari unjuk rasa yaitu berupa keyakinan dan perasaan 

menyenangkan dapat membuat perilaku ini semakin kuat.  

Faktor yang menyebabkan perilaku (Brehm and Kassin,1990) yaitu: 

1) Genetika. 

2) Sikap - adalah suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku 

tertentu. 

3) Norma sosial - adalah pengaruh tekanan sosial. 

4) Kontrol perilaku pribadi - adalah kepercayaan seseorang mengenai sulit 

tidaknya melakukan suatu perilaku 

Faktor internal berupa karakter pribadi, seperti agresif, pencemas, kurang 

memiliki ketrampilan sosial, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana perspektif teori 

Atribusi terhadap Perbedaan Individual. Perilaku kekerasan merupakan persoalan 

yang multidimensional, dipengaruhi bukan hanya faktor-faktor dari dalam diri 
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anak tetapi juga oleh faktor-faktor dari luar diri anak. Secara umum perilaku 

kekerasan dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik dan intrinsik. faktor-faktor keluarga, 

lingkungan, sosial budaya dan kepribadian sebagai faktor utama yang 

mempengaruhi perilaku kekerasan anak. Selain itu pola asuh orang tua memiliki 

pengaruh yang amat besar dalam membentuk kepribadian anak yang tangguh 

sehingga anak berkembang menjadi pribadi yang percaya diri, berinisiatif, 

berambisi, beremosi stabil, bertanggung jawab, mampu menjalin hubungan 

interpersonal yang positif dan lain‐lain. Kepribadian tersebut dapat dikembangkan 

dalam keluarga. (Alan et al, 1997; Conger at al, 1999 dalam Budi 2009). 

Keluarga adalah unit terkecil dari sebuah komunitas, dari keluarga akan lahir 

anak yang menjadi penerus generasi. Anak dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan sangat banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal 

maupun faktor eksternal yang terimplementasi dalam berbagai pola asuh baik 

otoriter, permisif maupun demokratis. Keluarga merupakan pendidikan pertama 

dalam proses perkembangan dan pendewasaan anak sehingga hal tersebut dapat 

mempengaruhi perilaku anak ketika berada dalam komunitas manapun baik dalam 

kehidupan akademik maupun kehidupan sosial lainnya. Ketika anak dalam proses 

akademik hingga berada pada jenjang pendidikan tinggi maka berbagai aktivitas 

dan rutinitas harus dilalui dan terkadang melakukan sebuah aktifitas berupa unjuk 

rasa. Dalam kegiatan unjuk rasa bisa dilaksanakan dengan berbagai tindakan baik 

anarkis maupun tidak anarkis.  

Fenomena yang muncul berupa tindakan unjuk rasa yang anarkis dilakukan oleh 

mahasiswa yang lahir dari pola asuh permisif dan otoriter. Pada pola asuh permisif 

dikarenakan anak telah terbiasa terpenuhi keinginannya serta pengambilan 
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keputusan diserahkan pada anak. Pada pola asuh otoriter terjadi pemaksaan 

kehendak dari orangtua ke anak, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi 

perilaku ketika menyampaikan keinginan dan pada akhirnya berperilaku anarkis 

dalam menyampaikan aspirasi pada saat unjuk rasa. Sedangkan pada pola asuh 

demokratis orangtua member kebebasan kepada anak untuk menyampaikan 

pendapat dan argumentasi secara bijak dalam pengambilan keputusan. Sehingga 

dalam proses menyampaikan pendapat tidak melakukan perilaku anarkis. 

D. Keterbatasan Peneliti 

Beberapa keterbatasan penelitian yang dirasakan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dengan menggunakan metode cross sectional seringkali bersifat 

subjektif bukan berdasarkan pengalaman responden yang nyata. 

2. Peneliti tidak melihat dan mengontrol factor lain yang dapat mempengaruhi 

perilaku. 

3. Lokasi penelitian hanya pada satu tempat sehingga hasil penelitian tidak dapat 

digeneralisasikan. 

4. Pengumpulan data dengan menggunakan metode penyebaran angket 

(kuesioner) memiliki keterbatasan yaitu pengumpulan data dengan kuesioner 

memungkinkan responden menjawab pertanyaan dengan tidak jujur. 

5. Pengetahuan peneliti tentang metodologi penelitian masih kurang karena ini 

merupakan pengalaman pertama bagi peneliti dalam melakukan penelitian  

6. Keterbatasan waktu dan biaya yang dihadapi oleh peneliti sehingga dalam 

pengambilan sampel memiliki keterbatasan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pola asuh pada orang tua sebagian besar adalah pola asuh permisif  

sebanyak 81.3%. Dimana sebanyak 14.0% orang tua menerapkan pola asuh otoriter 

pada anak  mereka sedangkan 4.7% menerapkan pola asuh demokratis dan untuk 

sisanya sebanyak 81.3% menerapkan pola asuh permisif kepada anaknya. 

2. Sebagian besar mahasiswa pernah melakukan unjuk rasa yang tidak anarkis yaitu 

93.0% dibandingkan dengan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa anarkis yaitu 

sebesar 7.0%. Dimana yang tidak unjuk rasa secara anarkis berasal dari pola asuh 

demokratis sedangkan unjuk rasa yang anarkis terdapat sebagian berasal dari pola 

asuh permisif dan otoriter. 

3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orangtua dengan perilaku 

unjuk rasa mahasiswa. Hal ini disebabkan karena perilaku unjuk rasa tidak hanya 

dipengaruhi oleh pola asuh melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu 

Adanya ketidak-adilan sosial, ketidaksesuaian pendapat, adanya aspirasi  dan 

masukan rakyat yang belum terpenuhi, orang awam yang hanya sekedar ingin 

meramaikan saja, lingkungan, norma sosial, sikap, genetika  dan sebagainya. 
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B. Saran 

1. Mahasiswa diharapkan melaksanakan perilaku unjuk rasa yang sesuai dengan Pasal 

6 dan 7 UU No. 9 Tahun 1998. Agar dalam menyampaikan pendapat dapat lebih 

tertib dan tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Dengan demikian 

penyampaian pendapat dengan komunikasi yang efektif dapat tercapai. 

2. Sebaiknya orangtua menganggap anak (remaja) sebagai sosok teman dan mengakui 

sebagai seorang individu yang menginjak dewasa, menghargai perbedaan pendapat 

dan mengajak berdiskusi secara terbuka.  

3. Bagi dunia keperawatan perlunya diadakan pendidikan lebih lanjut mengenai pola 

asuh orang tua terhadap anaknya. Dan dapat dijadikan sebagai materi penyuluhan 

bagi Pelayanan Keperawatan khususnya Keperawatan Komunitas, sehingga dapat 

memberikan pendidikan kepada orang tua menganai pola asuh yang efektif agar 

anak dapat mengetahui hak dirinya sebagai individu dan juga menghormati hak 

orang lain. 

4. Direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

perilaku unjuk rasa pada mahasiswa dan menggunakan lebih banyak responden 

serta meneliti dibeberapa tempat yang berbeda agar hasilnya lebih representatif.
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HUBUNGAN POLA ASUH ORANGTUA TERHADAP PERILAKU 

UNJUK RASA MAHASISWA 
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KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI 
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

 
 

KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Nama / Inisial  : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  :   1. Laki-laki    2. Perempuan 

Jurusan  : 

Semester  : 

Jumlah Bersaudara :   

Anak ke  : 

Di Asuh oleh  :  1. Orangtua (bapak &ibu)  4. Yatim Piatu (panti 

asuhan) 

      2. Bapak    5. Keluarga (om/tante) 

      3. Ibu 

 

KETERANGAN : Jawablah pertanyaan dengan benar,  beritanda check list  (√)  
       Pada tempat  yang sesuai pilihan kamu. 
 
 

No. Pertanyaan Selalu Sering Jarang Tidak
pernah 

1 Saya pernah melakukan unjuk rasa     

2 Saya melakukan unjuk rasa inisiatif sendiri     

3 Saya mengajak orang lain untuk ikut melakukan 
unjuk rasa  

    

4 Sayadipengaruhi senior/teman untuk melakukan 
unjuk rasa 

    

5 Saya melakukan unjuk rasa dengan cara 
orasi/pidato 

    

6 Saya melakukan unjuk rasa dengan cara 
menggelar poster, spanduk, selebaran  
pernyataan sikap 

    

7 Saya melakukan unjuk rasa dengan cara 
mencoret-coret dinding (fasilitas umum) 

    



c 

 

 

 

8 Saya melakukan unjuk  rasa dengan cara 
bermain peran (teater/drama) 

    

9 Saya melakukan unjuk rasa dengan cara 
simbolik (mogok makan/mogok bicara/dll) 

    

10 Saya melakukan unjuk  rasa dengan cara pawai 
di jalan 

    

11 Saya melakukan unjuk rasa karena mendapat 
imbalan (di bayar) 

    

12 Saya melakukan unjuk rasa karena kebijakan 
pemerintah memberatkan masyarakat 

    

13 Saat melakukan unjuk rasa, saya pernah 
memblokir jalan 

    

14 Saat melakukan unjuk rasa, saya pernah 
membakar ban 

    

15 Saat melakukan unjuk rasa, saya pernah 
bentrokan dengan aparat kepolisian/ masyarakat 

    

16 Saat melakukan unjuk rasa, saya pernah 
menghujat/mencela/memfitnah saat orasi / pidato 

    

 

 

KETERANGAN : Jawablah dengan benar, beri tanda check list (√) padatempat 
yang sesuai dengan pilihan kamu. 
 

 

NO PERNYATAAN Selalu Sering Jarang Tidak 
Pernah 

1. Orang tua saya mengawasi setiap kegiatan yang 
saya lakukan 

    

2. Orang tua saya mendorong saya melakukan hal-
hal yang ingin dikerjakannya. 

    

3. Orang tua saya tidak setuju dengan kegiatan yang 
saya lakukan 

    

4. Orang tua saya memberikan hukuman pada saya 
jika melakukan kesalahan. 

    

5. Orang tua saya menyalahkan saya karena tidak 
melakukan perintahnya 

    

6. 
Orang tua saya mengharuskan saya 
bertanggungjawab atas setiap kesalahan yang 
saya lakukan 

    

7. Orang tua saya punya banyak aturan yang harus 
saya patuhi 
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8. saya boleh untuk tidak membantu mengerjakan 
tugas-tugas dirumah. 

    

9. saya tidak mendapatkan hukuman jika saya 
melanggar aturan orang tua 

    

10. Orang tua saya melarang saya bergaul jika saya 
tidak patuh. 

    

11. Orang tua saya bertanya pada orang lain apa yang 
saya lakukan diluar rumah. 

    

12. Orang tua saya  berhak menanyakan latar 
belakang teman saya. 

    

13. Saya harus taat pada apa yang orang tua katakan.     

14. Orang tua saya marah jika saya tidak membantu 
pekerjaannya 

    

15. Orang tua saya memukul saya jika melakukan 
kesalahan. 

    

16. Orang tua saya memperhatikan & 
memperdulikan segala kebutuhan saya 

    

17. Orang tua saya mengatakan saya bodoh jika 
melakukan kesalahan. 

    

18. Orang tua saya memberikan uang saku yang 
banyak pada saya. 

    

19. Orang tua saya memberikan apapun yang saya 
inginkan. 

    

20. Orang tua saya tahu ketika saya sedang bersedih.      

21. Orang tua saya menghargai saya sebagai pribadi 
yang punya hak. 

    

22. Orang tua saya menghabiskan waktu bersama 
anak-anaknya di rumah. 

    

23. Orang tua saya membahas masalah dengan anak-
anaknya. 

    

24. Orang tua saya  berbincang-bincang & bersanda 
gurau dengan saya 

    

25. Orang tua saya memberikan hadiah pada saya 
jika berhasil. 

    

26. Orang tua saya  membatalkan acara karena harus 
membicarakan hal penting dengan saya. 

    

27. Orang tua saya merawat saya jika sakit.     

28. Orang tua saya tidak berlaku adil pada saya     

29. Orang tua saya menghibur &membimbing saya 
saat mengalami kesulitan. 

    

30. Orang tua saya menghibur dan menolong saya 
saat mendapat kesulitan  
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LAMPIRAN 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 
 

Statistics 

 Usia Jenis Kelamin Jurusan Semester 

Jumlah 

Bersaudara 

Anak 

keberapa Pengasuh 

N Valid 30 30 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 
Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 19 tahun 17 56.7 56.7 56.7 

20 tahun 11 36.7 36.7 93.3 

21 tahun 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 8 26.7 26.7 26.7 

perempuan 22 73.3 73.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
Jumlah Bersaudara 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid anak tunggal 1 3.3 3.3 3.3 

2 0rang 10 33.3 33.3 36.7 

3 orang 7 23.3 23.3 60.0 

4 orang 2 6.7 6.7 66.7 

5 orang 3 10.0 10.0 76.7 

Lainnya 7 23.3 23.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Anak keberapa 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid anak ke1 15 50.0 50.0 50.0 

anak ke 2 5 16.7 16.7 66.7 

anak ke 3 5 16.7 16.7 83.3 

anak ke 4 1 3.3 3.3 86.7 

anak ke 5 3 10.0 10.0 96.7 

anak ke 6 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
Pengasuh 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid orang tua 27 90.0 90.0 90.0 

Mama 2 6.7 6.7 96.7 

keluarga (om/tante) 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
 

RELIABILITY 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.930 .932 16 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Pertanyaan A1 26.83 94.006 .844 .949 .923 

Pertanyaan A2 27.20 91.890 .561 .771 .929 

Pertanyaan A3 27.20 96.924 .391 .790 .932 

Pertanyaan A4 26.30 95.803 .473 .734 .930 

Pertanyaan A5 27.07 91.306 .657 .828 .925 

Pertanyaan A6 26.80 96.510 .503 .657 .929 

Pertanyaan A7 27.87 97.016 .608 .869 .927 

Pertanyaan A8 27.67 95.678 .580 .829 .927 

Pertanyaan A9 27.80 96.303 .707 .856 .925 

Pertanyaan A10 27.07 90.547 .794 .863 .922 

Pertanyaan A11 28.00 100.069 .410 .823 .931 

Pertanyaan A12 26.97 88.792 .739 .813 .923 

Pertanyaan A13 27.47 85.085 .903 .972 .918 

Pertanyaan A14 27.57 86.116 .895 .977 .918 

Pertanyaan A15 27.57 86.599 .840 .971 .920 

Pertanyaan A16 27.63 92.033 .598 .855 .927 

 

 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

29.13 105.085 10.251 16 
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SCALE : ALL VARIABLE 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.964 .965 30 

 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

55.47 383.430 19.581 30 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Pertanyaan B1 53.17 361.730 .859 . .962 

Pertanyaan B2 53.53 356.947 .601 . .964 

Pertanyaan B3 53.53 367.223 .423 . .965 

Pertanyaan B4 52.63 364.585 .517 . .964 

Pertanyaan B5 53.40 355.903 .692 . .963 

Pertanyaan B6 53.13 366.395 .534 . .964 

Pertanyaan B7 54.20 368.028 .611 . .964 

Pertanyaan B8 54.00 365.655 .579 . .964 

Pertanyaan B9 54.13 366.671 .706 . .963 

Pertanyaan B10 53.40 355.076 .805 . .962 

Pertanyaan B11 54.33 373.954 .414 . .965 

Pertanyaan B12 53.30 351.114 .765 . .962 

Pertanyaan B13 53.80 344.097 .913 . .961 

Pertanyaan B14 53.90 346.162 .905 . .961 

Pertanyaan B15 53.90 346.576 .867 . .962 

Pertanyaan B16 53.97 357.068 .642 . .963 

Pertanyaan B17 53.40 355.076 .805 . .962 

Pertanyaan B18 54.33 373.954 .414 . .965 

Pertanyaan B19 53.30 351.114 .765 . .962 

Pertanyaan B20 53.80 344.097 .913 . .961 

Pertanyaan B21 53.90 346.162 .905 . .961 

Pertanyaan B22 53.90 346.576 .867 . .962 

Pertanyaan B23 53.97 357.068 .642 . .963 

Pertanyaan B24 53.17 361.730 .859 . .962 

Pertanyaan B25 53.53 356.947 .601 . .964 

Pertanyaan B26 53.53 367.223 .423 . .965 

Pertanyaan B27 52.63 364.585 .517 . .964 

Pertanyaan B28 53.40 355.903 .692 . .963 

Pertanyaan B29 53.13 366.395 .534 . .964 

Pertanyaan B30 54.20 368.028 .611 . .964 
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Lampiran  
Hasil Uji Spearman Correlation test  

 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pola Asuh Orangtua * 

Perilaku Unjuk rasa 
43 100.0% 0 0.0% 43 100.0% 

 
Pola Asuh Orangtua * Perilaku Unjuk rasa Crosstabulation 

 
Perilaku Unjuk rasa 

Total tidak anarkis anarkis 

Pola Asuh Orangtua otoriter Count 5 1 6 

% within Pola Asuh 

Orangtua 
83.3% 16.7% 100.0% 

demokratis Count 2 0 2 

% within Pola Asuh 

Orangtua 
100.0% 0.0% 100.0% 

permisif Count 33 2 35 

% within Pola Asuh 

Orangtua 
94.3% 5.7% 100.0% 

Total Count 40 3 43 

% within Pola Asuh 

Orangtua 
93.0% 7.0% 100.0% 

 
Symmetric Measures 

 Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -.132 .200 -.855 .398c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.114 .190 -.735 .466c 

N of Valid Cases 43    
a. Not assuming the null hypothesis. 

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

c. Based on normal approximation. 
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Lampiran  
Hasil Uji Normalitas Kolmogorof-Smirnov  

 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Pola Asuh Jenis Unjuk Rasa 

N 43 43 

Normal Parametersa,b Mean 2.67 1.07 

Std. Deviation .715 .258 

Most Extreme Differences Absolute .490 .537 

Positive .324 .537 

Negative -.490 -.393 

Test Statistic .490 .537 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c .000c 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
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Lampiran  
Analisis Karakteristik Responden 

 
Statistics 

 Nama Usia Jenis Kelamin 

Jumlah 

Bersaudara Anak keberapa Pengasuh 

N Valid 43 43 43 43 43 43 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean  1.84 1.65 3.81 2.67 1.53 

Median  2.00 2.00 4.00 2.00 1.00 

Mode  2 2 3a 2 1 

Minimum  1 1 2 1 1 

Maximum  3 2 6 6 5 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 
 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 19 Tahun 9 20.9 20.9 20.9 

20 Tahun 32 74.4 74.4 95.3 

21 Tahun 2 4.7 4.7 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 
Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 15 34.9 34.9 34.9 

Perempuan 28 65.1 65.1 100.0 

Total 43 100.0 100.0  
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Jumlah Bersaudara 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 0rang 5 11.6 11.6 11.6 

3 orang 14 32.6 32.6 44.2 

4 orang 14 32.6 32.6 76.7 

5 orang 4 9.3 9.3 86.0 

>5 orang 6 14.0 14.0 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 
Anak keberapa 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid anak ke1 9 20.9 20.9 20.9 

anak ke 2 15 34.9 34.9 55.8 

anak ke 3 7 16.3 16.3 72.1 

anak ke 4 6 14.0 14.0 86.0 

anak ke 5 5 11.6 11.6 97.7 

anak ke 5< 1 2.3 2.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 
Pengasuh 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Orangtua (bapak & mama) 34 79.1 79.1 79.1 

Bapak 1 2.3 2.3 81.4 

Mama 5 11.6 11.6 93.0 

Keluarga (om/tante) 3 7.0 7.0 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 
 

 



n 

 

 

 

DOKUMENTASI PEMBAGIAN KUISIONER 
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