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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

 Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin sesuai 

pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI. No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 

1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز
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 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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  Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(’) 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah Ai a dan i ىَ 

 Kasrah Au a dan u وَ 

 Contoh: 

 kaifa: ك يْفَ

 haula: ه وْلَ 



 

xiv 
 

 

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 ...اَ|َ...ىَ
fathah dan alif atau ya A  a dan garis di atas 

 ى
kasrah dan ya I  i dan garis di atas 

 dammah dan wau U  u dan garis di atas وَ 

Contoh: 

اتَ   māta: م 

م ى   ramā: ر 

 qīla: قيِْل َ 

4.  Ta ’ marbu tah  

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

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkantā’ marbūtahyang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 
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   Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūtahitu transliterasinya dengan [h].  

Contoh:  

طْف الَِ اَلأَ  هَ  وَْض   raudah al-atfāl :  ر 

دَِيْن ه َ الْف اَضِل ه ََالْم    : al-madīnah al-fādilah 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّن اَ  rabbanā : ر 

يْن اَ  najjainā : ن جَّ

مَ   al-haqq : ن ع ِ

Jika hurufََىber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ي) maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī ). 

Contoh:  

َِ  Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)’: ع لِي 
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َِ بِي   Arabī  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)’: ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّمْسَ 

ل ه َ  َلْز   al-zalzalah (al-zalzalah) : ا لزَّ

ف لْس ف ه َا لَْ     : al-falsafah 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

وْنَ  ر   ta’muruna: ت أمْ 

 ‘al-nau: ا لنَّوْع َ
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 syai’un: ش يْءَ 

8. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia  

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

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

dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di 

atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), Alhamdulillah dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz al-Jala lah )َ ََّّالل( 

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

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Contoh: 

ََِ َاللََّّ dīnullāh billāhَِدِيْن   بِاللَّّ
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Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ََِ هَِاللََّّ حْم  ه مَْفِيَْر  hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

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

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 

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

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi’a  linnāsi bi Bakkata mubārakan 
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Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’ān 

Nasī r al-Dī n al-Tu sī  

Abu  Nasr al-Fara bī  

Al-Gazra lī 

Al-Munqiz min al-Dala l 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahu  Wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi Wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

I.  = Sebelum Masehi 

W  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-‘Imra n/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Nurul Khaerah Darwin 

NIM : 70200120004 

Judul : Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Keluarga Pada Anak 

Disabilitas di Kabupaten Pangkep 

 

Jumlah penyandang disabilitas meningkat secara global setiap tahunnya 

yang mencapai 1,3 miliar atau 16% dari populasi di dunia. Oleh karena itu, peran 

orangtua dalam menerapkan pola asuh yang baik sangat diperlukan untuk 

membantu proses perkembangan pada anak penyandang disabilitas. Tujuan dari 

penelitian ini adalah ingin melihat faktor apa saja yang mempengaruhi pola asuh 

orangtua yang memiliki anak penyandang disabilitas di Kabupaten Pangkep. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, menggunakan pendekatan 

observasional analitik dengan desain cross-sectional. Sampel terdiri dari 92 

responden, dipilih dengan teknik total sampling. Instrumen yang digunakan 

adalah modifikasi Parenting style and Dimentions Questionnaire (PSDQ) untuk 

mengukur pola asuh yang diterapkan responden kepada anak penyandang 

disabilitas dan kuesioner pengetahuan serta sikap yang telah diuji validitas dan 
analisis statistik menggunakan uji Chi-Square. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

pengetahuan (p-value 0,001), sikap (p-value 0,002) dan pendapatan (p-value 

0,036) dengan pola asuh keluarga yang memiliki anak disabilitas di Kabupaten 

Pangkep. Diharapkan kepada pihak institusi dari SLBN 1 Pangkep mengadakan 

pertemuan untuk membahas pola asuh yang diterapkan pada anak penyandang 

disabilitas, sehingga orangtua mendapatkan informasi baru dan mendapat solusi 

serta bantuan atas masalah yang mereka alami. 

 

Kata Kunci : Disabilitas; Orangtua; Pendapatan; Pengetahuan; Pola Asuh 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

World Health Organization mendefinisikan disabilitas memiliki tiga 

dimensi utama, yaitu gangguan fungsi atau struktur tubuh, pembatasan 

aktivitas dan pembatasan partisipasi dalam melakukan aktivitas sehari-

hari (WHO, 2001). Berdasarkan data dari WHO (2023) menyebutkan 

bahwa diperkirakan 1,3 miliar orang atau sekitar 16% dari populasi global 

yang mengalami disabilitas.  

The United Nations Children's Fund (UNICEF) Jumlah penyandang 

disabilitas mencapai 10%-25% dari populasi di dunia (UNICEF, 2013). Dari 

data UNICEF prevalensi 10,1%, sekitar 266 juta anak usia 0–19 tahun 

memiliki disabilitas sedang hingga berat pada tahun 2019 diperkirakan 

terdapat 49,8 juta (7,5%) anak berusia di bawah 5 tahun, 241,5 juta 

(12,6%) anak usia 5–19 tahun dan 291,3 juta (11,3%) anak-anak di bawah 

usia 20 tahun mempunyai disabilitas ringan hingga berat. Menurut data 

Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS 1015) jumlah penduduk Indonesia 

yang mengalami disabilitas sebesar 8,54% dari total populasi. Sepertiga 

dari jumlah penyandang disabilitas adalah anak-anak, diperkirakan 93 juta 

anak disabilitas di dunia dan jumlah ini bisa jauh lebih tinggi. Situasi 

disabilitas menurut infodatin Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI hasil 
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Riskesdas 2018, didapatkan 3,3% anak umur 5-17 tahun mengalami 

disabilitas. Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat disabilitas remaja 

menempati urutan ke 4 tertinggi sebanyak 5,3% (Kementerian Kesehatan 

RI, 2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah 

penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 22,9 juta 

atau 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, sementara di Sulawesi Selatan, 

jumlah penyandang disabilitas sebanyak 966 ribu. Tahun 2023 Provinsi 

Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan presentase penyandang 

disabilitas paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain yaitu 

sebesar 2,78% jiwa (Bappelitbangda, 2023). Jumlah Penyandang 

disabilitas di Kota Makassar yang tercatat pada tahun 2022 dilaporkan 

sebanyak 2.525 orang (Sapedana, 2022). Sedangkan dari sebaran 

penyandang disabilitas, Kabupaten Pangkep termasuk Kota atau 

Kabupaten dengan jumlah yang tinggi yaitu 404 jiwa (Disdukcapil, 2022). 

Memiliki anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi 

orang tua, namun terkadang Tuhan menguji orang tua dari anak yang 

terlahir tidak sempurna, ada yang cacat fisik, mental, dan autis. Sebagai 

orang tua, kita seharusnya mendidik dan membimbing anak-anak kita, 

tetapi orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus jelas berbeda dalam 

cara mereka mendidik dan merawat anak-anak normal. Anak memiliki arti 

yang berbeda-beda pada setiap orang. Anak merupakan penyambung 
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keturunan, sebagai investasi masa depan dan anak merupakan harapan 

untuk menjadi sandaran pada usia lanjut (Afiah, 2022) 

Peran orang tua sangat penting dalam kehidupan anak disabilitas. 

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

merupakan hasil ikatan dari sebuah pernikahan yang sah dan dapat 

membentuk keluarga. Pola asuh orang tua memegang peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari terutama ketika terjadi komunikasi 

antara orang tua dan anaknya (Kustiah, 2015). Menurut Hurlock (1999) 

dikatakan ada tiga model pola pengasuhan orangtua, yakni model pola 

asuh otoriter, model pola asuh demokratis dan model pola asuh permisif. 

Jenis pengasuhan tersebut tidak mungkin diterapkan satu pola asuh saja, 

yang terjadi adalah pola asuh apa yang lebih cenderung digunakan atau 

pola asuh yang lebih dominan diberlakukan atau diberikan orang tua 

dalam hubungannya dengan anak disabilitas agar dapat tumbuh secara 

maksimal. 

Pola asuh orang tua dalam menumbuhkan disiplin diri anak 

diwujudkan    dengan tingkat pengetahuan dan sikap (Shochib, 2020). Hal 

ini sejalan dengan penelitian bahwa ada hubungan tingkat pengetahuan 

dengan pola asuh keluarga di SLB Slawi dengan hasil uji mann whitney 

dengan nilai p value < α (0,000<0,05). Penelitian Dameria et al., (2019) 

menunjukan adanya hubungan antara sikap dengan pola asuh orang tua 
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berdasarkan uji analisis chi square dengan p value 0,000 (α <0,5). Menurut 

Hurlock (1999) tingkat pendapatan keluarga merupakan faktor yang 

mempengaruhi pola asuh orang tua, hal ini sejalan dengan penelitian 

Monalisa et al., (2023) bahwa ada hubungan signifikan antara pendapatan 

keluarga dengan pola asuh orang tua pada anak usia sekolah di wilayah 

Puskesmas Kenali Kota Jambi dengan hasil penelitian mayoritas 

menunjukkan pola asuh yang baik sebanyak 48 (92,3%), dari 44 

responden yang memiliki pendapatan rendah, ada 39 (88,6%) pola asuh 

kurang baik. Hasil uji statistic menunjukkan bahwa p-value 0,000 

(spearman rho adalah 0,81). Status ekonomi atau pendapatan juga 

mempengaruhi pola asuh yang akan diterapkan oleh orangtua kepada 

anaknya. Perekonomian orang tua yang cukup, kesempatan dan fasilitas 

yang diberikan orangtua serta lingkungan material yang mendukung 

cenderung mengarahkan pola asuh orang tua pada perlakuan tertentu 

yang dianggap sesuai bagi anak (Atika et al., 2018). 

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah sebuah lembaga Pendidikan yang 

khusus diperuntukan bagi anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan 

layanan pendidikan yang sesuai dengan kekhususannya. Sekolah Luar 

Biasa Negeri (SLBN) 1 Kabupaten Pangkep merupakan satu-satunya 

sekolah untuk anak penyandang disabilitas dan berada di area lokasi yang 
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rural di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan . Sehingga peneliti 

mengambil SLBN 1 Pangkep menjadi lokasi penelitian. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, 

maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang faktor yang mempengaruhi 

pola asuh keluarga terhadap anak disabilitas di Kabupaten Pangkep. 

B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan di atas maka rumusan masalah yang diajukan yaitu faktor 

apa saja yang mempengaruhi pola asuh keluarga pada anak disabilitas di 

Kabupaten Pangkep ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi pola asuh keluarga pada anak disabilitas di Kabupaten 

Pangkep. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan keluarga mengenai disabilitas. 

b. Mengetahui sikap keluarga terhadap pola asuh anak disabilitas. 

c. Mengetahui tingkat pendapatan keluarga anak yang menderita disabilitas. 

d. Mengetahui pola asuh yang diterapkan keluarga pada anak disabilitas. 

e. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan keluarga dengan pola asuh 

anak disabilitas. 
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f. Mengetahui hubungan sikap keluarga dengan pola asuh anak disabilitas. 

g. Mengetahui hubungan pendapatan keluarga dengan pola asuh anak 

disabilitas 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi responden  

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran anggota keluarga 

anak penyandang disabilitas tentang pentingnya peran orangtua dalam 

penanganan anak penyandang disabilitas. 

2. Manfaat bagi teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan 

ilmiah terkait faktor yang mempengaruhi pola asuh keluarga terhadap 

anak penyandang disabilitas, khususnya orangtua anak penyandang 

disabilitas di Kab.Pangkep.  

3. Manfaat bagi praktisi 

a. Bagi orang tua 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai informasi 

yang dapat dijadikan sebagai acuan penerapan pola asuh orang tua yang 

memiliki anak penyandang disabilitas. 

b. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang dapat 

dipergunakan dalam mempertimbangkan sebuah sikap untuk 
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penganangan yang tepat bagi anak penyandang disabilitas, dimana guru 

dan orangtua yang menjalin kerja sama. 

c. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu dan wawasan 

mengenai bentuk perilaku maupun pola asuh yang keluarga terapkan 

dalam penanganan anak penyandang disabilitas. 

E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Pengetahuan  

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui responden 

tentang disabilitas seperti pengertian, penyebab,karakteristik, dan 

gejala. 

Kriteria Objektif :  

a. Baik           : apabila skor nilai kuesioner pengetahuan ≥ 6 ( 50% ) 

b. Kurang       : apabila skor nilai kuesioner pengetahuan < 6 ( 50% ) 

Cara ukur : mengisi kuesioner dengan menggunakan skala 

Guttman. 

a. Jika pertanyaan positif : (Ya = 1) (Tidak = 0) 

b. Jika pertanyaan negatif : (Ya = 0) (Tidak = 1) 

2. Sikap 

 Sikap adalah tanggapan atau reaksi responden terhadap suatu 

hal, baik itu positif maupun negatif dengan ini mengenai pola asuh 
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orang tua terhadap anak penyandang disabilitas. Sikap tersebut 

diketahui melalui jawaban responden berupa pertanyaan,sangat 

setuju,setuju,tidak setuju dan sangat tidak setuju pada lembar 

kuesioner.  

Alat ukur : kuesioner 

Kriteria Objektif       :  Diukur menggunakan skala likert. 

a. Setiap jawaban pada pertanyaan positif diberikan skor. 

Sangat Setuju (SS) = 4 

Setuju (S) = 3 

Tidak Setuju (TS) = 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

b. Setiap jawaban pada pertanyaan negative diberikan skor. 

Sangat Setuju (SS) = 1 

Setuju (S) = 2 

Tidak Setuju (TS) = 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) = 4 

maka : 

a. Positif apabila skor nilai kuesioner sikap > 62.5% 

b. Negatif baik apabila skor nilai kuesioner sikap ≤ 62.5% 

3. Pendapatan Keluarga 
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Pendapatan adalah jumlah yang diterima oleh para anggota masyarakat 

untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa (Suparyanto,2014). 

Kriteria Objektif : 

a. Tinggi  : apabila jumlah pendapatan  ≥ UMK Rp.3.467.000 

b. Rendah : apabila jumlah pendapatan  < UMK Rp.3.467.000      

4. Pola Asuh Orang Tua 

 Pola asuh ialah deskripsi terkait perilaku serta sikap orang tua 

dan anak ketika berinteraksi saat melakukan pengasuhan. Setiap orang 

tua memiliki gaya berbeda saat mendidik anak. Karenanya, 

menghasilkan karakter anak yang berbeda pula (Badriah and Fitriana, 

2018). Pola asuh dikelompokkan menjadi demokratis,otoriter dan 

permisif yang diukur oleh kuesioner berstandar PSQD dan dimodifikasi 

oleh Taufik Muzizat Nugroho. 

Kriteria Objektif : 

a. Demokratis  

1) Demokratis bila skore jawaban dari responden ≥ 30 – 50 

2) Tidak demokratis bila skor jawaban < 30 

b. Otoriter 

1) Otoriter bila skore jawaban dari responden ≥ 30 – 50 

2) Tidak otoriter bila skor jawaban < 30 
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c. Permisif 

1) Permisif bila skore jawaban dari responden ≥ 30 – 50 

2) Tidak permisif apabila skor jawaban < 30 
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F. Kajian Pustaka 

No Judul Penulis Variabel Metode Penelitian Hasil 

1 Parent’s 
Experiences 
Of Parenting 
A Child With 
Profound 
Intellectual 
And Multiple 
Disabilities In 
France 
(2023) 

Marie Anastasie, 
Marie Christine, 
Ilyes Hamouda, 
Any Betran, 
Thierry Billette, 
Mathieu Milh, 
Katia Llind, 
Karine 
Baumstarck, 
Lionel Dany 

Independen:  
Pengalaman 
Orangtua 
Dalam 
Pengasuhan  
Dependen:  
Anak 
Disabilitas 
Intelektual 
Dan Ganda 

Metode Semi struktur 
Kualitatif dengan 34 
orangtua yang 
dianalisis 
menggunakan analisis 
tematik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahagaimana 
mengeksplorasi pengalaman orang tua dalam 
mengasuh anak penyandang disabilitas dalam konteks 
Perancis. Hasilnya menyoroti kontekstual dengan 
faktor : 
1. Kurangnya pengetahuan tentang disabilitas dan 

mengatasi tantangan dalam memperoleh 
pengakuan medis 

2. Akses terhadap pengetahuan dan mengetahui 
bagaimana dengan manajemen perawatan, 
kompleksitas administrasi, masalah kelembagaan 
dan kemampuan masyarakat  

3. Membentuk pekerjaan yang dilakukan orang tua 
untuk merawat anak-anak mereka yang 
menyandang disabilitas. 

 
2 What are the 

Factors  that 

Affect the Risk 

of Parenting 

Stress in 

Mothers with 

Disability 

Children? 

Anew 

Evidence from 

Sukoharjo, 

Syarifatul 

Fikriyah, Rita 

Benya Adriani 
dan Bhisma Murti 

Independen:  

Faktor yang 

mempengaruhi 

parenting 
stress pada Ibu 

Dependen:   

Anak 

Penyandang 

Disabilitas 

Penelitian Kuantitatif 

dengan observasional 

analitik menggunakan 
kuesioner. 

Hasil penelitian menunjukkan risiko stres pengasuhan 
ibu meningkat pada anak dengan disabilitas (b= 4.64, 
SE= 1.72, p= 0.07) dan ibu yang bekerja di luar rumah 
(b= 1.68, SE= 0.93, p= 0.069). Risiko stres pengasuhan 
ibu menurun dengan kecerdasan adversity yang tinggi 
(b= -0.28, SE= 0.12, p= 0.016), pendidikan ibu yang 
tinggi (b= -8.50, SE= 0.86, p< 0.001), pendapatan 
keluarga yang tinggi (b= -0.28, SE= 0.16, p= 0.078), 
dan dukungan keluarga yang kuat (b= -0.22, SE= 0.08, 
p= 0.007). Dengan kesimpulan : Risiko stres 
pengasuhan ibu meningkat seiring dengan tingginya 
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Cetral Java 

(2020) 

disabilitas anak dan status pekerjaan ibu, namun 
menurun dengan hal berikut : 
1. Kecerdasan adversity yang tinggi 
2. Pendidikan ibu yang tinggi 
3. Pendapatan keluarga yang tinggi 
4. Dukungan keluarga yang kuat. 

3 Demografic 

and Parental 

Factors 

Associated 

With 

Development 

Outcomes in 

Children With 

Intellectual 

Disabilities 

(2019) 

Rosa Vilaseca, 

Magda Rivero, 

Rosa Bersabe, 

Maria Jose, 

Esperanza 

Novarro Clara 

Valls dan Fina 
Ferrer 

Independen:  

Faktor 

Demokrafis 

Orangtua 

Dependen:  

Perkembangan 

Pada Anak 

Penyandang 

Disabilitas 

Penelitian Kuantitatif 

menggunakan 

kuesioner “A brief 

sociodemographic 

questionnaire” 

Hasil menunjukkan pengaruh yang signifikan secara 

statistik pada ibu tingkat pendidikan tentang 

perkembangan linguistic Brown-Forsythe's F (2,56.3) = 

5,46; p = 0,007; η2 = 0,10. Dalam hal ini, skor rata-rata 

tertinggi untuk perkembangan linguistik ditemukan 

pada anak yang ibunya berpendidikan sarjana (M = 

15.1,SD = 2,5), diikuti oleh mereka yang ibunya hanya 

bersekolah SD (M = 8,21, SD = 2,0), atau telah tamat 

SMA sekolah (M = 4,5, SD = 0,8). Perbandingan 

berpasangan menunjukkan perkembangan linguistik 

yang lebih tinggi pada anak-anak yang ibunya memiliki 

gelar sarjana dibandingkan anak-anak yang ibunya 

hanya memiliki gelar sarjana tamat SMA (p <0,05); 

tidak ada perbedaan yang ditemukan antara kategori 

variabel lainnya. Menggunakan tolok ukur Cohen 

(1988) untuk menafsirkan ukuran efek, pengaruh 

“tingkat pendidikan ibu” terhadap linguistic 

pengembangan dapat dianggap sedang (0,06 ≤ η<0,25). 

Tidak ada satupun faktor sosiodemografi yang diteliti 

mempunyai pengaruh yang signifikan sberpengaruh 

pada kemampuan kognitif dan motorik anak. 
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4 Factors 
Related To 
Parenting 
Styles Of 
Chinese 
Mothers Of 
With And 
Without 
Intellectual 
Disability 
(2023) 

G Su dan 
M.Cuskelly 
Gilmore 

Independen: 
Faktor yang 
berhubungan 
dengan gaya 
pengasuhan 
Ibu di Chine 
Dependen:  
Anak dengan 
dan Tanpa 
Disabilitas 
Intelektual 
 

Menggunakan 
Penelitian Kualitatif 

Kedua kelompok mendukung pola asuh demoktaris 
yang serupa, namun ibu yang memiliki anak dengan ID 
lebih cenderung melaporkan penerapan strategi yang 
sejalan dengan pola asuh otoriter. Untuk ibu dalam 
kelompok ID, dukungan keluarga memoderasi efek 
stres dalam mengasuh anak dan rasa kompetensi 
dalam mengasuh anak terhadap pola asuh otoritatif. 
Stres dalam pengasuhan dan rasa kompetensi dalam 
pengasuhan, masing-masing, memprediksi pola asuh 
otoriter bagi ibu yang memiliki anak dengan dan tanpa 
ID. 

5 Analisis 

Dedikasi Pola 

Asuh Orang 

Tua Terhadap 

Kesehatan 

Mental Anak 

Disabilitas Di 

Bangkalan 
(2024) 

 

Nadya Wulandari Independen:  

Analisis 

Dedikasi Pola 

Asuh Orang 

Tua 

Dependen:  

Kesehatan 

Mental Anak 
Disabilitas 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

Deskriptif Kualitatif 

 

Berdasarkan hasil penelitian Pola asuh  yang 

diterapkan oleh orangtua di Bangkalan yaitu mereka 

menggunakan pola asuh demokratis dan permisif. 

Pengasuhan permisif ketika orangtua sangat terlibat 

terhadap anaknya namun memiliki sedikit atau tidak 

ada kontrol atas anak-anak mereka, disisi lain 

pengasuhan demokratis orang tua membesarkan anak 

dengan mengutamakan kemandirian anak sambal 

mempertahankan batasan dan kontrol atas diri mereka 

dan lingkungannya., 

6.  Hubungan 
Antara 
Tingkat 
Pendidikan 
dengan Pola 
Asuh Orang 
Tua di Jorong 

Dini 
Hanifah,Muhiddin 
Kamal, Afrinaldi 
dan Linda Yarni 

Independen : 
Tingkat 
Pendidikan 
Dependen ; 
Pola Asuh 
Orang Tua 

Pengumpulan Data 
menggunakan 
Kuesioner dan 
mengguanakan analisis 
Deskriptif 

Hasil penelitian menunjukan adanya  hubungan  yang  
terjadi  antara tingkat  pendidikan  orang  tua  yang  
berpengaruh  secara positif  dan  signifikan  terhadap  
pola asuh yang diterapkan orang tua pada anak. Hal ini 
disertai dengan nilai T-statistik 36.641 atau >1.96, dan 
nilai P-Value 0.000 atau <0.05. 
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Nagari 
Kemang 

7. Hubungan 
Tingkat 
Kecemasan 
Dengan Pola 
Asuh Orang 
Tua Dalam 
Merawat 
Anak 
Disabilitas Di 
Sekolah Luar 
Biasa Anak 
Mandiri 
(2023) 
 

Eva Santi 
Hutasoit,Yeni 
Devita, Novi 
Yanti, Nadya 
Afriliya 
 

Independen:  
Tingkat 
Kecemasan  
Dependen:  
Pola Asuh 
Dalam 
Merawat Anak 
Autisme 

InstrumenYang akan 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
angket   atau kuesioner, 
Desain penelitian  yang 
digunakan  adalah 
cross sectional 
 
 

Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan tentang  
hubungan  tingkat  kecemasan  dengan pola asuh 
orang tua dalam merawat anak disabilitas dapat di 
simpulkan sebagai berikut: 
Hasil  penelitian  menunjukkan    bahwa mayoritas 
responden    memiliki    tingkat kecemasan   sedang   
sebanyak   21   orang responden   (55,3%) dengan pola    
asuh demokratis  sebanyak  21  orang  responden 
(55,3%). 
Ada  hubungan  tingkat  kecemasan  dengan pola  asuh  
orang  tua  dalam  merawat  anak disabilitas 
 

8. Pola Asuh 

Orangtua 

Terhadap 

Kreativitas 

Anak 

Tunanetra Di 

SLB PKK 

Sumberrejo 
(2023) 

Lukman Khoirin 

dan Asnawi 

Independen:  

PolaAsuh 

Orangtua 

Dependen:  

Kreativitas 

Anak 
Tunanetra 

Penelitian  ini  

termasuk  ke  dalam  

penelitian  deskriptif  

kuantitatif  dengan  

metode pemdekatan  

cross sectional 

Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  keempat  

SLB  pada  hari  senin tanggal  24  Hasilnya 

menunjukkan kemaknaan ρ = 0,028, yang berarti Ho 

ditolak, sehingga terdapat hubungan antara tingkat 

kreativitas anak dan pola asuh orang tua di SLB PKK 

Sumberrejo. Pola asuh orang tua otoritatif 

mengoptimalkan tingkat kreativitas anak. Selanjutnya 

penelitian disarankan untuk menganalisa faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi tingkat kreativitas anak yang 

belum dipelajari di penelitian sekarang ini. Faktor-

faktor tersebut adalah usia, pendidikan orang tua, 

ketersediaan fasilitas dan waktu yang dihabiskan. 

9. Pola Asuh 

Orang tua 

pada anak 

Ero Haryanto, 

Desty Yulianti 

Independen:  Penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif dengan 

Hasil penelitian di dapatkan secara umum pola asuh 

(unfavorable) sebesar 53%, sedangkan berdasarkan 

sub variabel pola asuh demokratis 77,5% (favorable), 
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berkebutuhan 

khusus di SLB 

Negeri Cinta 

Asih Soreang 

Kabupaten 

Bandung 
(2022) 

dan Rina 

Kurtikasari  

Pola Asuh 

Orangtua 

Dependen:  

Anak 

Berkebutuhan 

Khusus di SLB 

Cinta Asih 

Kabupaten 
Bandung 

menggunakan Teknik 

purposive sampling 

pola asuh otoriter 53% (unfavorable), pola asuh 

permisif 55% (unfavorable). Diharapkan institusi dapat 

mengadakan pertemuan dengan orangtua untuk 

membahas tentang macam-macam pola asuh yang 

diterapkan pada anak berkebutuhan khusus agar 

orangtua dapat menerapkan atau memilih pola asuh 

yang baik untuk anaknya. Serta orangtua yang sudah 

menerapkan pola asuh demokratis tetap 
mempertahankan pola asuh tersebut. 

10 Pengaruh 

Pendidikan, 

Pekerjaan 

Dan Pola 

Asuh Orang 

Tua Terhadap 

Kemandirian 
Anak (2020) 

Noor Baiti Independen:  

Pengaruh 

Pendidikan 
Dan Pekerjaan 

Dependen:   

Pola Asuh 

Orang Tua 

Terhadap 

Kemandirian 

Anak 

Jenis penelitian  ini  

menggunakan  

pendekatan  kuantitatif 
deskriptif 

Berdasarkan  dari  hasil  analisis  data  dan  pembahasan 

sebagaimana  diuraikan  di  atas,  dapat  disimpulkan 

sebagai berikut :  

a. Ada   pengaruh   langsung   Pekerjaan   Orang   Tua 

terhadap  Pola  Asuh  di  TK Kecamatan Alalak. 

b. Ada  pengaruh langsung  Tingkat  Pendidikan  Orang  

Tua terhadap  Kemandirian Anak  di  TKKecamatan 

Alalak. 

c. Ada  pengaruh  langsung Pekerjaan Orang Tua di TK  

Kecamatan Alalak. 

d. Ada pengaruh langsung Pola Asuh terhadap 

Kemandirian Anak di TK Kecamatan Alalak. 

e. Tidak  ada  pengaruh  langsung  Tingkat  Pendidikan 

Orang  Tua  melalui  Pola  Asuh  terhadap  

Kemandirian  Anak  di  TK Kecamatan Alalak. 

f. Tidak  ada  pengaruh  langsung  Pekerjaan Orang  

Tua  melalui  Pola  Asuh  terhadap  Kemandirian  
Anak  di  TK Kecamatan Alalak. 



16 
 

 
 

 Berdasarkan tabel diatas mengenai kajian pustaka yang 

berisikan beberapa penelitian sebelumnya yang telah banyak diteliti 

dan membahas terkait pola asuh orang tua terhadap karakteristik 

anak penyandang disabilitas. Variabel yang di gunakan pada 

penelitian Noor Baiti (2020) hanya berfokus pada variabel gambaran 

karakteristik orang tua. Penelitian Eva et al., (2023) berfokus pada 

variabel independen yaitu tingkat kecemasan. Sementara itu, 

penelitian terkait faktor yang mempengaruhi pola asuh orangtua 

terhadap anak penyandang disabilitas belum banyak diteliti sehingga 

peneliti menggabungkan variabel antara pengetahuan, sikap dan 

pendapatan keluarga.  

G. Hipotesis  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ha :  

Ada hubungan antara pengetahuan, sikap dan pendapatan keluarga 

dengan pola asuh orang tua terhadap anak penyandang disabilitas. 

2. Ho 

Tidak ada hubungan antara pengetahuan, sikap dan pendapatan 

keluarga dengan pola asuh orang tua terhadap anak penyandang 

disabilitas. 
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                                                                       BAB II 

                                      TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Disabilitas 

1. Definisi Disabilitas 

      Disabilitas memiliki tiga dimensi utama, yaitu gangguan fungsi 

atau struktur tubuh, pembatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari  (WHO 2001). Menurut Center 

of Disease disabilitas dapat didefinisikan sebagai kondisi ketika tubuh 

atau pikiran mengalami keterbatasan yang menyebabkan pengidapnya 

kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu atau berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya. Menurut UU No 8 tahun 2016, penyandang 

disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 

intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (BPK RI 2016).  

      Penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki 

perbedaan kemampuan sering kali dikenal dengan istilah “difable” 

(differently abled people) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas”. 
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Istilah lainnya yang dulu dikenal antara lain penyandang cacat, orang 

berkelainan atau orang tidak normal. 

2. Penyebab anak disabilitas  

       Menurut Rahmi (2019), secara garis besar penyebab anak 

disabilitas berdasarkan waktu kejadiannya dibagi menjadi tiga jenis, 

yaitu :  

a. Masa pra kelahiran (sebelum lahir), yakni kelainan dan ketunaan anak 

diketahui dalam kandungan. Selama masa prenatal, kelainan terjadi 

berdasarkan periodenya yaitu masa embrio, janin muda serta periode 

aktini (suatu protein penting untuk menjaga kerangka sel dan bekerja 

bersama mioin guna menciptakan aktivitas sel). Misalnya kelainan genetik, 

umur ibu, keracunan ketika hamil dan infeksi kehamilan. 

b. Proses persalinan, anak mengalami kelainan saat proses melahirkan 

berlangsung. Penyebabnya lahir sebelum waktu, lahir dengan alat bantu, 

posisi bayi abnormal, keadaan bayi kurang baik atau kelainan ganda, 

persalinan lama dan kurang oksigen. 

c. Faktor setelah persalinan, yakni periode setelah bayi lahir atau dalam masa 

perkembangan anak. Kelainan itu disebabkan karena kekurangan nutrisi, 

infeksi bakteri (TBC/virus), keracunan dan kecelakaan. 
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3. Jenis disabilitas  

      Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 bab 3 pasal 3 tahun 

1991 tentang Pendidikan luar biasa, menglasifikasikan anak disabilitas 

sebagai berikut : 

a. Tuna Netra 

 Tuna Netra ialah kondisi anak dengan hambatan penglihatan. Bagi 

anak tuna Netra untuk mengetahui objek dilakukan dengan indera peraba 

dan pendengaran. 

b. Tuna Rungu 

 Tuna rungu ialah sulit mendengar dari ringan sampai berat yang 

tergolong dalam tuli serta kurang dengar. Menurut Winarsih (2007) 

mengemukakan bahwa tuna rungu ialah kerusakan indera pendengaran 

berakibat tidak bisa menerima rangsangan, terdiri atas dua kategori yaitu 

contingentally deaf yaitu anak yang mengalami hambatan pendengaran 

sejak lahir dan adventitiously deaf yaitu mereka yang mengalami hambatan 

pendengaran setelah dilahirkan. 

c. Tuna Daksa 

 Tuna daksa yakti kurang optimalnya fungsi tubuh akibat luka, 

penyakit, pertumbuhan tidak sesuai bentuk menyebabkan peran tubuh 

melakukan gerakan menurun. 
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d. Tuna Grahita 

 Tuna grahita merupakan istilah untuk anak yang IQ nya dibawah rata-

rata anak normal, yang mengakibatkan terganggunya fungsi intelektual 

sehingga dapat muncul masa lain di masa perkembangan.  

 Orang tua anak penyandang tuna grahita memberikan kesempatan 

pada anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Dalam 

melakukan aktivitas, orang tua tidak membiarkan anaknya melakukan 

sendiri dan selalu mengawasinya. Ketika anak berbuat mereka akan 

membimbing dengan tegas serta lembut agar tidak melakukan kesalahan 

yang sama (Putri et al., 2019). 

e. Tuna Laras 

 Tuna laras ialah penyandang disabilitas dimana seseorang dengan 

keterbatasan mengelola emosi dan  kontrol sosial. 

f. Autis  

 Autisme berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti “sendiri”. 

Autisme merupakan suatu gangguan perkembangan komunikasi, sosial, 

dan perilaku pada anak (WHO, 2011).Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), autisme adalah gangguan perkembangan pada anak 

yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat 

mengekspresikan perasaan dan keinginannya sehingga perilaku hubungan 

dengan orang lain tergangggu. 
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g. Tuna Ganda 

 Tuna ganda adalah sebutan bagi penyandang disabilitas dengan cacat 

yang lebih dari satu atau ganda. 

4. Hak- hak Penyandang Disabilitas   

  Hak-hak penyandang disabilitas telah diatur dalam UU Nomor 8 

Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas yang terdiri dari : 

a. Hak hidup 

b. Bebas dari stigma 

c. Privasi 

d. Hak untuk  mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan 

e. Pendidikan 

f. Hak atas koperasi, kewirausahaan dan pekerjaan 

g. Kesehatan 

h. Politik 

i. Keagamaan 

j. Keolahragaan 

k. Kebudayaan serta pariwisata 

l. Kesejahteraan sosial 

m. Aksesibilitas 

n. Pelayanan public 

o. Perlindungan terhadap bencana 
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p. Habilitasi serta rehabilitasi 

q. Konsensi 

r. Pendapatan 

s. Hidup secara mandiri serta terlibat di masyarakat 

t. Berekspresi, berkomunikasi serta mendapatkan infosrmasi 

u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan 

v. Bebas dari Tindakan diskriminasi,penelataran,penyiksaan dan eksploitasi 

  Hak-hak tersebut meliputi hak sipil dan politik sama dengan hak-

hak yang dimiliki warga negara lainnya, ha katas segala tindakan agar 

mandiri, hak atas layanan misalnya medis dan Pendidikan guna 

mengembangkan kemampuan dan keahlian, hak terlibat dalam pekerjaan 

dan hak atas tindakan eksploitatif (Pawestri, A 2017)  

B. Tinjauan Pola Asuh   

1. Pengertian Pola Asuh 

     Pola asuh tersusun atas dua kata yaitu pola dan asuh. 

Berdasarkan kamus umum Bahasa Indonesia, kata pola asuh memiliki 

arti model,cara kerja, sistem, bentuk sedangkan asuh bermakna 

merawat, menjaga, mendidik supaya anak mandiri. Pola asuh ialah 

model sikap yang dipraktikan ke anak dan sifatnya relative tetap dari 

masa ke masa. Pola perilaku ini bisa dirasakan negatif ataupun 

positifnya oleh anak. Pola asuh ialah deskripsi terkait perilaku serta 
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sikap orang tua dan anak ketika berinteraksi saat melakukan 

pengasuhan. Setiap orang tua memiliki gaya berbeda saat mendidik 

anak. Karenanya, menghasilkan karakter anak yang berbeda pula 

(Badriah et al., 2018). Dalam melakukan kegiatan asuhan, orang tua 

memberi peraturan, perhatian, disiplin, hukuman, hadiah serta respon 

terkait kemauan anak (Badriah et al., 2018). Metode pola asuh yang 

diterapkan oleh menjadi poin utama untuk menciptakan potensi dan 

kepribadian anak (Ayun, 2017). Orang tua dalam menumbuhkan disiplin 

diri anak diwujudkan dalam penataan fisik, lingkup sosial internal dan 

eksternal (Shochib, 2020). 

a. Pengetahuan  

    Pengetahuan merupakan hasil pengindraan manusia atau hasil 

tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, 

hidung, telinga, dan sebagainya). Proses pengindraan sampai menghasilkan 

pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan 

persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh 

melalui indra pendengaran (telinga), dan indra penglihatan (mata). 

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat 

yang berbeda-beda. Secara garis besarnya dibagi dalam enam tingkat 

pengetahuan, yaitu (Notoatmodjo, 2013): 
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1) Tahu (know) 

Tahu diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang telah 

ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Misalnya: tahu apa itu 

autism mulai dari pengertian, penyebab,pengobatan dan terapi. 

2) Memahami (comprehension) 

Memahami suatu objek yang dimana tidak hanya menyebutkan tetapi 

juga dapat menginterpretasikan objek tersebut dengan benar. 

Misalnya keluarga memahami bagaimana cara pengasuhan anak yang 

menderita autisme dengan melihat tingkat keparahan dari anak 

tersebut. Namun tidak hanya dengan menyebutkan tapi keluarga 

mampu menjelaskan mengapa harus menerapkan pola asuh 

tersebut. 

3) Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang 

dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang 

diketahui tersebut pada situasi yang lain. Misalnya, keluarga yang 

telah paham pada proses pola asuh pada anak autisme, harus dapat 

membuat perencanaan atau tindakan yang sesuai. 

4) Analisis (analysis) 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan atau 

memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-
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komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang 

diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang itu sudah sampai 

tingkat analisis adalah apabila orang tersebut telah dapat 

membedakan, atau memisahkan, mengelompokkan, membuat 

diagram (bagan) terhadap pengetahuan atas objek tersebut, misalnya, 

dapat membedakan cara mengasuhan anak autisme berdasarkan 

tingkat keparahan baik itu autisme tingkat ringan,sedang maupun 

berat. 

5) Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk 

merangkum atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari 

komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki. Sintesis adalah 

suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-

formulasi yang telah ada. Misalnya, dapat membuat atau meringkas 

dengan kata-kata atau kalimat sendiri tentang hal-hal yang telah 

dibaca atau didengar. 

6) Evaluasi (evaluation)  

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini 

dengan sendirinya didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan 

sendiri atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Misalnya, 
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keluarga dapat menilai atau menentukan seorang anak menderita 

autisme atau tidak, sehingga dapat menilai pentingnya peran keluarga 

terhadap pengasuhan anak yang menderita autisme. Menurut Wawan 

dan Dewi (2010), pengetahuan dipengaruhi beberapa faktor : 

a) Pendidikan  

Pendidikan ialah arahan yang dibagikan individu untuk 

perkembangn orang lain untuk mencapai keinginan mengarahkan 

manusia hidup dalam kebahagiaan dan keselamatan. Pendidikan 

dibutuhkan guna memperoleh informasi, seperti 

mempertahankan Kesehatan guna menambah mutu hidup. 

Semakin tinggi Pendidikan umumnya makin mudah dalam 

menangkap informasi. 

b) Umur  

Umur ialah usia seorang dihitung lahirkan hingga ulang tahun. 

Semakin cukup umur, derajat kedewasaan, serta energinya lebih 

matang untuk berfikir dan bekerja. Umur dapat mempengaruhi 

pikiran karena makin bertambah umur semakin berkembang juga 

daya paham dan pemikirannya sehingga wawasan yang diperoleh 

juga semakin baik (Lesmana et al., 2021 ) 
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c) Pekerjaan  

 Pekerjaan ialah kegiatan untuk menopang kehidupan diri serta 

keluarga. Keluarga memberikan distribusi dalam pengasuhan 

anak autism karena pekerjaan membuat keluarga lebih sering 

bergaul, menemani dan mendampingi anak autism sehingga akan 

mudah mendapatkan pengalaman mengenai perilaku anak 

(Nasir,Rindayati and Susilowati, 2018 )  

d) Lingkungan  

Lingkungan ialah keadaan disekitar manusia yang berpengaruh 

pada perkembangan serta Tindakan individua tau golongan. 

e) Sosial Budaya 

Sikap masyarakat dalam menerima informasi dipengaruhi oleh 

system budayanya. 

b. Sikap 

  Menurut Notoarmodjo S. (1997) Sikap adalah reaksi atau respons 

yang masih tertutup dan seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. 

Campbell dalam Notoadmodjo (2013) mendefinisikan sangat sederhana, 

yakni: “An individual’s attitude is syndrome of response consitency with 

regard to object.” Jadi jelas, di sini dikatakan bahwa sikap itu suatu 

sindrom atau kumpulan gejala dalam merespon stimulus atau objek, 
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sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala 

kejiwaan yang lain (Notoatmodjo, 2013). 

  Sikap merupakan respon seseorang yang masih tertutup suatu 

stimulus atau objek. Menurut Notoatmodjo (2012), sikap terdiri dari 

beberapa bagian yaitu : 

1) Menerima (receiving) yang merupakan seseorang mau 

memperhatikan stimulus yang diberikan. 

2) Merespon (responding) yang merupakan seseorang mau 

memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan. 

3) Menghargai (valuting) yang merupakan seseorang mau dapat 

mengajak orang lain untuk mendiskusikan masalah yang terjadi. 

4) Bertanggung jawab (responsible) yang merupakan seseorang 

bertanggung jawab atas sesuatu yang dipilihnya dengan 

menghadapi segala risiko yang ditimbulkan. 

  Menurut Allport dalam Notoadmodjo (2013), sikap itu 

terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu: 

a) Kepercayaan (keyakinan), ide, dan konsep terhadap suatu objek. 

Artinya, bagaimana keyakinan dan pendapat atau pemikiran 

seseorang terhadap objek. Sikap individu atau keluarga 

terhadap anak yang menderita autisme, berarti bagaimana 
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pendapat atau keyakinan individu atau keluarga tersebut 

terhadap anak yang menderita autisme.  

b) Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek. 

Artinya bagaimana penilaian (terkandung di dalamnya faktor 

emosi) individu atau keluarga tersebut terhadap objek. Seperti 

contoh bagaimana individu atau keluarga menilai sindrom 

autisme, apakah sindrom autisme merupakan masalah biasa 

atau suatu hal yang membahayakan.  

c) Kecenderungan untuk bertindak (tend to behave). Artinya sikap 

adalah merupakan komponen yang mendahului tindakan atau 

perilaku terbuka. Sikap adalah ancang-ancang untuk bertindak 

atau berperilaku terbuka (tindakan). Misalnya, bagaimana sikap 

individu atau keluarga terhadap pengasuhan anak yang 

menderita sindrom autisme. 

2. Dimensi Pengasuhan Anak 

       Menurut Baumrid (1978) ada beberapa dimensi dalam 

pengasuhan anak yaitu : 

a. Kontrol (control), ialah memperlihatkan orang tua berupaya menerapkan 

kedisiplinan berdasar aturan atau ukuran yang telah dibuat oleh orang tua 

pada anak. 



30 
 

 
 

b. Upaya pengasuhan (nurturance), yakni orang tua memberi ungkapan 

kehangatan serta kasih sayang untuk kesejahteraan dan kebahagiaan anak 

serta kebanggan terhadap prestasi anak. 

c. Menuntut anak untuk berkomunikasi (clarity of communication), yakni 

orang tua mengajak berpendapat beserta alasannya ketika anak meminta 

sesuatu 

d. Menuntut anak bersikap dewasa (demand for maturity), yaitu orang tua 

menegaskan anak memaksimalkan kemampuan supaya dewasa di 

berbagai hal (Widiana et al., 2018) 

3. Macam – macam Pola Asuh 

Menurut Baurimd dalam Ayun (2017), ada 3 jenis pola asuh, yakni : 

a.  Pola Asuh Demokratis (authoritative) 

  Pola asuh demokratis ditandai kemampuan anak diakui, dilatih 

mandiri, diberi sedikit kebebasan untuk memilih yang terbaik untuk 

dirinya, diizinkan berpedapat, dilibatkan dalam pembicaraan mengenai 

kehidupannya, orang tua memberikan anaknya kesempatan untuk 

mengontrol dirinya sendiri agar terbiasa bertanggung jawab terhadap 

dirinya (Ayun, 2017). 

b.  Pola Asuh Otoriter (authoritarian) 

     Pola asuh otoriter yaitu cara membimbing menerapkan 

kepemimpinan otoriter yakni menetapkan setiap langkah, kebijakan juga 
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kewajiban. Pola asuh ini ditandai dengan anak mendapat tekanan untuk 

mematuhi semua perintah dan harapan orang tua, orang tua kurang 

memberikan kepercayaan, sering memberikan hukuman, jarang 

memberikan pujian atau hadiah bila anak mendapatkan prestasi. Orang 

tua mendidik dengan aturan ketat, anak dipaksa berperilaku seperti 

dirinya, kebebasan anak terbatas, orang tua jarang bercerita, berbicara dan 

bertukar pikir dengan anak (Diana Baumrind 1967). 

    Orang tua memandang semua sikapnya benar sehingga meminta 

pendapat anak atas semua masalah anaknya itu tidak perlu. Pola asuh ini 

juga ditandai dengan memberikan hukuman yang berat, orang tua juga 

membatasi perlakuan anaknya dengan memberikan berbagai aturan 

kepada anaknya. Perlakuan ini begitu ketat bahkan diberlakukan hingga 

anak dewasa (Ayun, 2017).  

    Penelitian menunjukkan orang tua dengan pola asuh  permisif tidak 

terlalu menuntut, memberikan sedikit kontrol dan aturan yang diberikan 

sedikit bahkan tidak ada. Namun, tetap hangat dalam mendidik. Orang tua 

yang mempraktikan pola asuh otoriter terlalu mengontrol anak, biasanya 

tidak menjelaskan alasan aturan kepada anak, mengharapkan kepatuhan 

dan sering memberikan hukuman. Kebebasan anak dibatasi serta kurang 

hangat dalam mendidik anak. Sedangkan pola asuh demokratis diberi 

aturan juga tuntutan tetapi memberikan alasan dibalik itu juga 
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memberikan kebebasan dan hangat dalam mengasuh anak (Hutchison et 

al., 2016). Pola asuh otoriter berusaha untuk membentuk, mengontrol dan 

mengkritik anak mereka sesuai dengan aturan, sedangkan orang tua yang 

mengaplikasian pola asuh permisif lebih hangat kepada anaknya dan lebih 

memberi kebebasan. Untuk pola asuh demokratis berada diantara 

keduanya (Kuppens et al., 2019) 

c.  Pola Asuh Permisif (permissive) 

               Pola asuh permisif ialah membimbing dengan memb  ebaskan 

anaknya berbuat sesuai keinginannya, anak tidak diberikan hukuman 

maupun pengawasan. Pola asuh ini ditandai dengan anak diberikan 

kebebasan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya, anak tidak 

pernah diberikan aturan dan arahan, supaya berperilaku sesuai 

keinginannya sendiri meskipun biasanya tidak sesuai dengan norma sosial 

(Ayun, 2017).  

               Penelitian menunjukkan orang tua dengan pola asuh permisif tidak 

terlalu menuntut, memberikan sedikit kontrol dan aturan yang diberikan 

sedikit bahkan tidak ada. Namun, tetap hangat dalam mendidik. Orang tua 

yang mempraktikan pola asuh otoriter terlalu mengontrol anak, biasanya 

tidak menjelaskan alasan aturan kepada anak, mengharapkan kepatuhan 

dan sering memberikan hukuman. Kebebasan anak dibatasi serta kurang 

hangat dalam mendidik anak. Sedangkan pola asuh demokratis diberi 



33 
 

 
 

aturan juga tuntutan tetapi memberikan alasan dibalik itu juga 

memberikan kebebasan dan hangat dalam mengasuh anak (Hutchison et 

al., 2016). 

            Pola asuh otoriter berusaha untuk membentuk, mengontrol dan 

mengkritik anak mereka sesuai dengan aturan, sedangkan orang tua yang 

mengaplikasian pola asuh permisif lebih hangat kepada anaknya dan lebih 

memberi kebebasan. Untuk pola asuh demokratis berada diantara    

keduanya (Kuppens et al., 2019) 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh 

 Menurut Hurlock (1999) dalam Adawiah (2017) terdapat beberapa 

faktor yang bisa mempengaruhi pola asuh ialah karakteristik, berupa: 

a. Pendidikan Orang Tua 

  Pola asuh authoritative sering diterapkan pada orang tua yang 

memiliki pendidikan tinggi serta ikut pelatihan merawat anak 

dibandingkan dengan yang tidak mendapat pendidikan dan kursus 

mengurus anak. Orangtua dengan tipe pola asuh otoriter akan cenderung 

membatasi dan menghukum anak untuk mengikuti perintah dan 

menghormati mereka. Penerapan pola asuh ini sangat ketat dalam 

memberikan batasan dan kendali yang tegas terhadap anak, serta 

komunikasi verbal lebih sering dilakukan dengan satu arah (Diana 

Baumrind 1967). 
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  Hasil menunjukkan bahwa pendidikan orangtua signifikan terkait 

dengan keterapilan mengasuh. Orang tua yang memiliki pendidikan lebih 

tinggi cenderung akan sering mengakses informasi tentang keterampilan 

mengasuh mereka (Karuppannan et al., 2020). 

b. Status Sosial Ekonomi atau Pendapatan Keluarga 

   Kondisi ekonomi rendah hingga menengah cenderung akan keras, 

mendesak serta minim pengertian dari pada orang tua dengan tingkat kelas 

atas. Individu dengan tingkat sosial, ekonomi dan budaya yang lebih tinggi 

mencari dan menerima informasi yang relevan yang ada dalam lingkungan 

sosial dan mengakses informasi ke yang lebih berpengalaman, terutama 

yang merujuk pada membaca teks dan artikel (Scarzello et al., 2021). 

c. Jumlah Anak 

  Pola asuh yang diterapkan dipengaruhi oleh jumlah anak. Semakin 

banyak jumlah anak yang ada dalam keluarga, maka ada kecenderungan 

orang tua mengaplikasikan pola asuh yang maksimal berkurang karena 

perhatian dan waktu terbagi antara yang satu dan lainnya. Jumlah anak 

berdampak pada pola asuh, meskipun orang tua sudah berupaya 

memahami anaknya namun ada saja perilaku negatif yang ditunjukkan 

oleh salah satu anak  (Juhardin et al., 2017). 
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d.  Jenis Kelamin Orang Tua 

  Ibu lebih mengerti anak dibandingkan dengan bapak, juga 

cenderung kurang otoriter. Hasil penelitian menunjukkan sosok ayah lebih 

otoriter dibandingkan dengan ibu. Biasanya ayah lebih ketat dan 

memberikan aturan kepada anak karena ibu lebih banyak menghabiskan 

waktu mengurus anak (Scarzello et al., 2021). 

   Menurut penelitian terapat dua gaya pengasuhan yang biasanya 

diterapkan di masyarakat Indonesia, ayah di Indonesia menerapkan pola 

asuh otoriter untuk mengontrol perilaku anak, sedangkan ibu menerapkan 

pola asuh permisif untuk memberikan kasih sayang kepada anak. 

Perpaduan pola asuh ini dianggap saling melengkapi dan mengoptimalkan 

tumbuh kembang anak (Riany et.,al 2018). 

e. Jenis Kelamin Anak 

  Studi menunjukkan bahwa ada perbedaan pola asuh antara anak 

laki-laki ketimbang perempuan karena cenderung lebih unggul dalam 

keterampilan verbal daripada laki-laki. Perempuan lebih patuh terhadap 

perkataan orang tua sedangkan anak laki-laki cenderung lebih 

mengabaikannya serta lebih berfokus pada tindakan. Anak laki-laki dan 

perempuan akan menghadapi masalah yang berbeda. Sehingga pola asuh 

disesuaikan dengan masalah mereka. Sebagai contoh, mengasuh anak laki-

laki jauh lebih sulit dalam mendisiplinkan. Sedangkan untuk anak 
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perempuan sulit dalam masalah harga diri. Penelitian membuktikan anak 

perempuan cenderung lebih memiliki dukungan emosional sedangkan 

anak laki-laki membutuhkan lebih banyak kemandirian dari orang tua. 

Sebab itu, anak perempuan butuhkan lebih banyak perhatian dan anak 

laki-laki membutuhkan lebih banyak kebebasan dari orang tua (Vyas, 

2016). 

  Hasil menunjukkan bahwa ayah lebih menggunakan pola asuh 

demokratis pada anak perempuan daripada anak laki-laki dan pola asuh 

otoriter untuk anak laki-laki daripada anak perempuan. Pola pengasuhan 

ini menandakan bahwa ayah lebih terlibat, peka dan peduli terhadap anak 

perempuan. Sedangkan penelitian menunjukkan bahwa pola asuh ayah 

lebih keras pada anak laki-laki dibanding perempuan (Vyas, 2016). 

  Penelitian menunjukkan bahwa ayah lebih hangat untuk anak 

perempuan ketimbang anak laki-laki. Ayah lebih banyak memberikan 

otonomi kepada anak perempuan dibandingkan laki-laki dikarenakan 

mereka cenderung memiliki masalah perilaku lebih tinggi daripada 

dengan anak perempuan sehingga ayah lebih berhati-hati dalam 

memberikan kebebasan kepada anak laki-laki. Sehingga ayah akan lebih 

memberikan hukuman fisik kepada anak laki-laki (Vyas, 2016). 
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f. Temperamen 

              Temperamen anak sangat dipengaruhi dari pola asuh. Anak yang 

cerewet dan kaku cara mengasuhnya berbeda dengan yang mudah 

beradaptasi.Kemampuan penguasaan diri yang buruk membuat orang tua 

lebih keras karena masalah perilaku yang ditunjukkan     anak. Orang tua 

dengan anak yang memiliki masalah perilaku cenderung menggunakan 

lebih banyak hukuman baik secara verbal ataupun fisik dan lebih keras 

dibandingkan dengan orang tua lain (Hutchison et al., 2016). 

C. Tinjauan Keluarga 

1. Pengertian Keluarga 

            Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial terkecil yakni 

keluarga. Dalam kehidupan keluarga, ayah, ibu dan anak memiliki hak 

dan kewajiban yang berbeda. Ayah dan ibu memiliki peranan yang 

sangat penting bagi tumbuh kembang anak, baik dari aspek fisik 

maupun psikis sebagai keselarasan dalam berinteraksi dengan 

lingkungan. 

           Menurut Lestari (2012) keluarga adalah rumah tangga yang 

memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan 

terselenggaranya fungsifungsi instrumental mendasar dan fungsi-

fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam 

suatu jaringan. Coleman dan Cressey dalam Muadz dkk (2010) 
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menambahkan, keluarga adalah sekelompok orang yang dihubungkan 

oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam 

sebuah rumah tangga. 

2. Struktur Keluarga  

           Menurut Lestari (2012), bahwa struktur keluarga adalah 

serangkaian tuntutan fungsional tidak terlihat, yang mengorganisasi 

cara-cara anggota keluarga dalam berinteraksi. Sebuah keluarga 

merupakan sistem yang saling berinteraksi antara satu sama lain 

dengan membentuk pola bagaimana, kapan, dan dengan siapa berelasi. 

Menurut pandangannya struktur dalam keluarga ada dua, yakni :  

a. Keluarga inti (nuclear family), yaitu keluarga yang di dalamnya hanya 

terdapat tiga posisi sosial, yaitu suami-ayah, istri-ibu, anak-sibling. 

Struktur keluarga yang demikian menjadi keluarga sebagai orientasi bagi 

anak, yaitu keluarga tempat ia dilahirkan.  

b. Keluarga batih adalah keluarga yang di dalamnya terdapat posisi lain selain 

ketiga posisi di atas, yakni dalam keluarga tersebut terdapat seorang anak 

yang sudah menikah tapi masih tinggal di rumah orang tuanya dan 

terdapat generasi ketiga (cucu).  

             Menurut Setyawan (2012) bahwa struktur keluarga memberikan 

gambaran tentang bagaimana suatu keluarga itu melaksanakan fungsinya 

dalam masyarakat. Lebih lanjut Setyawan mengatakan struktur keluarga 
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itu dapat dibedakan menjadi 10, yaitu :  

1) Tradisional Nuclear adalah Keluarga inti (ayah, ibu, anak) yang tinggal 

dalam satu rumah yang ditetapkan oleh sanksi-sanksi legal dalam suatu 

ikatan perkawinan, dimana salah satu atau keduanya dapat bekerja di 

luar rumah.  

2)  Niddle Age/Aging Couple, yaitu suatu keluarga dimana suami sebagai 

pencari uang dan istri di rumah atau kedua-duanya bekerja di rumah, 

sedangkan anak- anak sudah meninggalkan rumah karena 

sekolah/menikah/meniti karir.  

3) Diadic Nuclear, yaitu suatu keluarga dimana suami-istri sudah berumur 

dan tidak mempunyai anak yang keduanya atau salah satunya bekerja 

di luar rumah.  

4) Single Parent, yaitu keluarga yang hanya mempunyai satu orang tua 

sebagai akibat perceraian atau kematian pasangannya dan anak-

anaknya dapat tinggal di rumah atau di luar rumah.  

5) Dual Carrier, yaitu keluarga dengan suami-istri yang kedua-duanya 

orang karier dan tanpa memiliki anak.  

6) Three Generation, adalah keluarga yang terdiri atas tiga generasi atau 

lebih yang tinggal dalam satu rumah. 

7) Cohibing Couple / Keluarga Kabitas adalah keluarga dengan dua orang 

atau satu pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan.  
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8) Keluarga berkomposisi, adalah sebuah keluarga dengan perkawinan 

poligami dan tinggal secara bersama-sama dalam satu rumah.  

9) Gay dan Lesbian Family, adalah sebuah keluarga yang dibentuk oleh 

pasangan yang berjenis kelamin sama. 

3. Tugas dan Fungsi Keluarga  

a. Tugas dan tanggung jawab  

                Kedua orang tua terhadap anaknya menurut UU No.1 Tahun 1974 

tentang perkawinan dalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut : 

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya.  

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku 

sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban berlaku 

meskipun perkawinan antara keduanya putus.  

b. Fungsi Keluarga  

              Menurut Berns (2004) dalam Lestari (2012) keluarga memiliki 

lima fungsi dasar, yaitu : 

1) Reproduksi, keluarga memiliki fungsi untuk mempertahankan populasi 

yang ada di dalam masyarakat.  

2) Sosialisasi/edukasi, keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, 

keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi 

sebelumnya ke generasi yang lebih muda. 
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3) Penugasan peran sosial, keluarga memberikan identitas pada para 

anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender.  

4) Dukungan ekonomi, keluarga menyediakan tempat berlindung.  

5) Dukungan pemeliharaan, keluarga memberikan pengalaman interaksi 

sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat 

mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa 

aman pada anak.  

4. Perilaku dan Praktik Pengasuhan Dalam keluarga  

             Darling (1963) dalam Lestari (2012) mengungkapkan bahwa 

praktik pengasuhan adalah sistem interelasi yang diterapkan oleh 

orang tua yang mencakup pemantauan, pengelolaan perilaku, dan 

kognisi sosial, dengan kualitas relasi orang tua-anak sebagai 

pondasinya. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik 

pengasuhan dan relasi dalam keluarga memiliki pengaruh yang penting 

terhadap kesejahteraan anak maupun remaja (Wenk et al.,1994), harga 

diri yang positif (Bamaca et al., 2005), kesehatan mental remaja 

(Driscol, 2006) kebahagiaan dan perkembangan moral (Brainstein, 

2006) Dari beberapa hasil penelitian tentang relasi orang tua anak, 

bentuk perilaku pengasuhan yang terdapat dalam relasi orang tua dan 

anak yakni :  
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a. Kontrol dan pemantauan  

             Merupakan cara orang tua untuk mengembangkan kontrol 

terhadap keberadaan anak, aktivitas yang dilakukan, dan 

temantemannya tanpa menimbulkan perasaan kurang nyaman pada 

anak.  

b. Dukungan keterlibatan  

             Dukungan dan keterlibatan orang tua membuat anak merasa 

nyaman terhadap kehadiran orang tua dan menegaskan dalam benak 

anak bahwa dirinya diterima dan diakui sebagai individu. Dukungan 

dan keterlibatan orang tua terbukti berdampak positif pada harga 

diri, penurunan perilaku agresi, kepuasan hidup, dan pencapaian 

prestasi akademik. 

c. Komunikasi  

              Komunikasi yang baik antara orang tua-anak berkorelasi 

dengan rendahnya keterlibatan anak dalam perilaku delinquen dan 

sedikitnya simtom eksternalisasi pada anak. Komunikasi orang tua-

anak sangat penting bagi orang tua dalam upaya melakukan 

pemantauan dan dukungan pada anak. Beberapa tindakan tersebut 

dapat dipersepsi positif atau negative oleh anak, diantaranya 

dipengaruhi oleh cara orang tua berkomunikasi.  
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d. Kedekatan  

              Kedekatan merupakan aspek penting dalam keluarga. Jika 

tingkat kedekatan orang tua-anak rendah, maka anak cenderung 

mempersepsikan pemantauan yang dilakukan oleh orang tua adalah 

sebagai gangguan.  

e. Pendisiplinan  

              Pendisiplinan merupakan salah satu bentuk dari upaya orang 

tua untuk melakukan kontrol terhadap anak. Pendisiplinan biasanya 

dilakukan orang tua agar anak dapat menguasai suatu kompetensi, 

melakukan pengaturan diri, dapat menaati aturan, dan mengurangi 

perilaku-perilaku menyimpang atau beresiko (Lestari, 2012) 

D. Integrasi Keislaman 

Manusia adalah makhuk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna 

dibandingkan dengan mahkluk ciptaan lainnya. Dimulai dengan susunan 

jasmani,rohani dan mental tubuh yang Allah SWT lengkapi dengan hikmat 

dan nikmat. Menurut Dian Rezki Wijaya dan Zilfadhilah Arranury (2021) 

bahwa bagi umat manusia selain pendidikan secara umum, pemahaman 

tentang agama juga sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan 

kehidupan dunia. Dalam memahami manusia secara keseluruhan dan 

mendalam, dibutuhkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang khusus. 

Pengetahuan tersebut diperoleh mulai dari petunjuk dari Al-Qur’an dan 
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Hadits Rasulullah, yang merupakan pedoman yang diberikan Allah SWT 

untuk membimbing manusia menjalani kehidupan. 

Manusia hidup di muka bumi ini telah diberikan nikmat dan 

karunia yang tidak terhingga, salah satunya iyalah anak. Anak adalah 

karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Kehadirannya akan sangat 

ditunggu-tunggu oleh setiap orangtua. Sebagai karunia dan titipan yang 

luar biasa dari Allah SWT. maka orangtua akan menjaga dan mendidik 

anaknya dengan sungguh-sungguh dan berharap menjadi anak yang 

sempurna dan bisa membanggakan baik dari segi akhlak maupun prestasi. 

Tetapi Allah SWT selalu mempunyai rencana yang tidak bisa diketahui oleh 

manusia, salah satunya ialah anak yang ditakdirkan sebagai penyandang 

disabilitas.  

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur/24:61 (Al-Qur’an 

Kementrian Agama RI) yang berbunyi : 
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Terjemahnya : “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang 

pincang, tidak (pula) bagi orang sakit dan tidak (pula) bagi dirimu 
sendiri, makan (bersama-sama) dirumah kamu sendiri, dirumah 
bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-
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saudaramu yang laki-laki, dirumah saudara-saudaramu yang 
perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah 
saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki 
kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi 
kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila 
kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) 
hendaklah kamu mengucapkan salam kepada (penghuninya yang 
berarti memberikan salam) kepada dirimu sendiri, salam yang 
telah ditetapkan dari sisi Allah SWT, yang diberi berkat lagi baik. 
Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat (Nya) bagimu agar kamu 
memahaminya.” 

 
Ayat ini menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang 

disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas atau manusia 

normal. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus 

tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial baik dari keluarga maupun 

lingkungannya. 

 Tafsir Al-jami li Ahkam Al-Quran karya Imam al-Qurthubi, dalam 

tulisan Isyfi Anny al Rozi (2023), bahwa dalam tafsirnya menunjukkan 

Allah SWT sangat memperhatikan penyandang disabilitas serta tidak 

membeda-bedakan antara manusia non-disabilitas dan yang memiliki 

kebutuhan khusus terutama dalam hal ibadah. Al- Qurthubi dalam 

tafsirnya mengutip pendapat Ibnu Zaid yang berkata, “Sekelompok ulama 

menyatakan bahwa ayat ini berbicara tentang makanan yakni ketika orang-

orang Arab dan orang-orang Madinah enggan untuk makan bersama orang 

yang mengalami uzur karena merasa jijik kepada orang yang buta, pincang, 
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atau sakit. Hal ini adalah perilaku jahiliyah dan sikap sombong yang 

ditunjukkan mereka Isyfi Anny al Rozi (2023), 

Ayat dan interpretasi di atas secara terang-terangan menegaskan 

kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan orang normal. Mereka 

harus diterima di masyarakat dan diperlakukan dengan tulus serta sama  

dengan orang normal lainnya tanpa diskriminasi ataupun stigma negative 

dalam masyarakat. Sebagai penegasan, dalam ayat tersebut dinyatakan 

bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang memiliki uzur seperti 

tunanetra, tunadaksa, ataupun orang sakit untuk makan bersama orang 

sehat atau normal. Sebab, Allah SWT membenci kesombongan dan orang-

orang sombong dan sesungguhnya Allah SWT mencintai orang yang 

rendah hati. Islam mengecam tindakan diskriminasi dan sikap sombong 

karena jauh dari akhlak yang mulia. Maka, ayat di atas adalah pedoman 

untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, bagaimana 

memperhatikan mereka, dan juga menerima mereka dengan setara di 

antara masyarakat. 

Reaksi keluarga yang mengetahui bahwasanya anak atau 

keluarganya merupakan penyandang disabilitas memunculkan reaksi yang 

bermacam- macam. Ada sebagian orangtua yang menyesal ataupun merasa 

bersalah dan ada juga orangtua yang sangat mencintai anaknya karena 

keterbatasan yang dimiliki, namun tidak menutup kemungkinan ada orang 
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tua yang menjadi sangat protektif terhadap anaknya atau bahkan 

sebaliknya yaitu mengabaikan anak yang memiliki keterbatasan tersebut. 

Namun sebagai orangtua, bagaimana pun kondisi anak tetaplah karunia 

yang dititipkan Allah SWT untuk disayang, dijaga, dan diasuh sebaik 

mungkin termasuk anak penyandang disabilitas.  

Kewajiban orang tua pada anak adalah mendidik demi kebahagian 

anak tersebut. Kebahagiaan yang diperoleh anak adalah kebahagiaan 

dunia dan akhirat. (Rofiatul, 2015). Setiap rumah tangga haruslah memiliki 

keinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa 

rahmah. Sehingga setiap anggota keluarga harus memiliki peran dan 

menjalankan amanah tersebut. Suami sebagai kepala rumah tangga 

haruslah memberikan teladan yang baik dalam mengenman tanggung 

jawabnya karena Allah SWT akan mempertanyakan di akhirat kelak. Hal ini 

sejalan dengan sabda Rasulullah SAW : 
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Artinya : “kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian bertanggung jawab 

atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (raja) adalah pemimpin, 
seorang suami pun pemimpin atas keluarganya dan istri juga 
pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian 
adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggung 
jawaban atas kepemimpinannya.”  
Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 893, 5188, 5200) Muslim 
(no.1829). 
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Anak adalah amanah dan karunia yang diberikan Allah Swt dan 

harus dirawat dan di didik dalam keadaan apapun, di antara anak didik 

yang masuk dalam katagori kurang normal adalah anak berkebutuhan 

khusus . Dari hadits ini jelas menerangkan kewajiban orangtua dalam 

merawat anaknya karena orangtua adalah pemimpin bagi keluarganya 

dengan memberikan kasih sayang tanpa membedakan anak yang normal 

maupun anak penyandang disabilitas. 

Selain itu dalam pandangan Islam, bahwasanya semua manusia 

diciptakan oleh Allah SWT itu adalah dalam keadaan yang sama dan setara. 

Namun yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Hal ini sejalan dengan 

QS. Al-Hujurat/49 : 11: 

 
ْ
ن ِّ   ً يّْ

َ
ْ   خ

ُ
ْ ن
ُ
ت  ك 

ْ
ِ
ى
ْ مٍ عَسٰٰٰٓ  

َ
ْ  ق ْ مٌ  ِّ

َ
رْ ق

َ
 يَسْخ

َ
ْ   لَ

ُ
َ ن
ٰ
ذُيَْ   

َّ
َ ئ  ل يُّ

ى
ئ
ٰٓ
ُ وْ كٰ

ئبَزُوْ   
َ
ن
َ
  
َ
وْ وَلَ

ُ
سَل

ُ
ف
ْ
ن
ى
   
ٰٓ
مُزُوْ

ْ
 
َ
  
َ
 وَلَ

    ُ
ْ
ن ِّ   ً يّْ

َ
   خ

ُ
ت  ك 

ْ
ِ
ى
ءٍ عَسٰٰٰٓ  

ۤ
سَئ

ِّ
ْ  ن ءٌ  ِّ

ۤ
 نُسَئ

َ
وَلَ

وُ  
ُ
 ه

َ
ك ىِٕ

ٰۤ
ول
ُ
ئ
َ
بْ َ

ُ
وْ يَت

َّ
 وََ ْ  ل

 
ُِ كْمَئ ُ

ْ
  لَ

َ
 بَعْي

ُ
سُْ ق

ُ
ف
ْ
سَ  لُِسْوُ  ل

ْ
 بُئ
ِۗ
ئبُ

َ
ُ
ْ
ل
َ ْ
بُئلْ

 
َ
ُ مُْ ِ

ّٰ
  لظ

Terjemahnya : 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik 
dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 
kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah 
suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang 
mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang 
buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka 
itulah orang-orang yang zalim” QS. Al-Hujurat (49) Ayat 11. (Al-Quran 
Kementrian Agama RI) 
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  Islam tidak membeda – bedakan umatnya, dalam artian 

sepenuhnya tidak membedakan penyandang disabilitas seperti halnya 

manusia lain. Islam sendiri berfokus dalam pembentukan karakter serta 

perbuatan amal sholeh, daripada berfokus pada fisik seseorang. Seperti 

itulah Islam lebih menitik beratkan pentingnya amal sholeh atau 

perbuatan baik manusia. Berdasarkan ayat tersebut, bahwasanya kita 

sesama muslim harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain 

dan kita harus peduli terhadap orang yang mengidap disabilitas maupun 

orang yang berkebutuhan khusus. Karena sesungguhnya dalam ayat 

tersebut jelas, bahwasanya setiap manusia itu diciptakan oleh Allah SWT 

dalam keadaan yang sama dan sepadan dan yang membedakan hanyalah 

iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Selain itu, kita sesama muslim 

dilarang untuk membeda-bedakan baik secara fisik, mental, maupun 

material. Alangkah baiknya kita sesame muslim saling peduli kepada orang 

lain yang mengidap keterbatasan termasuk anak berkebutuhan khusus 

dengan tidak menghina, merendahkan bahkan mengucilkan mereka. 

Alangkah baiknya kita mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka 

agar mereka dapat memaksimalkan kekurangan yang ada pada diri mereka 

serta dapat mewujudkan potensi yang ada pada diri mereka. 
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E. Kerangka Teori 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Kerangka Teori 

Sumber:   Teori Gaya Pengasuhan  Modifikasi dari Baumrind’s (1967), Hurlock 
(1999), Scochib (2020) 

Faktor yang mempengaruhi pola 

asuh mendisiplinkan anak ( Scochib 

2020 ) 

1. Pengetahuan 

- Pendidikan     - Sosial ekonomi 

- Pekerjaan      - Sosial budaya 

- Umur  

 

2. Sikap  
 

 

 

 

 

 

Scochib,2020 

Jenis Pola Asuh 

1. Demokratis  

2. Otoriter 

3. Permisif 

Baumrind’s 

(1967) 

Dimensi 
Pengasuhan Anak  

(Baumrind’s 1967) 

1. Strategi disiplin 

2. Kehangatan 

dan 

pengasuhan 

3. Gaya 

komunikasi 

4. Ekspektasi 

kedewasaan 
1.  

2. Strategi disiplindjca 

3. Kehangatan dan pengasuhan vajhjhf 

4. Gaya komunikasi  

5. Ekspektasi kedewasaan 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi pola 

asuh 
(Hurlock,1999): 

1. Pendidikan 

2. Status Sosial 

(pendapatan 

keluarga) 

3. Jumlah anak 

4. Jenis kelamin 

orang tua 

5. Jenis kelamin 

anak 

6. tempramen 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

   

 

Bagan 2. 2. Kerangka Konsep 

 

 

Pengetahuan 

Sikap 

Pendapatan 

Keluarga 

Pola Asuh  

1. Demokratis  

2. Otoriter 
3. Permisif 

 

 

 

: Variabel Independen 

: Variabel Dependen 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
A. Desain Penelitian  

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan cross-sectional, dimana pendekatan penelitian tersebut 

menekankan pada pengumpulan data variabel independen dan dependen 

pada satu titik waktu yang sama. Penelitian ini berfokus untuk melihat 

faktor yang mempengaruhi pola asuh terhadap anak yang penyandang 

disabilitas di SLBN 1 Pangkep. 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada 6 Maret tahun 2023 dan 

dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner yang 

dilaksanakan di SLBN 1 Kabupaten Pangkep. 

C. Populasi dan Sampel 

a) Populasi 

        Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang diteliti dan 

memiliki sifat-sifat yang sama (Natoadmojo, 2002). Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah orangtua dari siswa dan siswi di SLBN 1 

Pangkep dengan jumlah populasi 98 orang. 
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b) Sampel  

Sampel adalah Sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Natoadmojo, 2010). 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total 

sampling.total sampling adalah tektik pengambilan sampel Dimana jumlah 

sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2010). Alasan mengambil total 

sampling karena menurut Sugiyono (2007) jumlah populasi yang kurang 

dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Sampel 

yang diambil dari penelitian ini adalah 92 orang. 

 Penelitian ini memiliki kriteria sampel yaitu inklusi dan ekslusi. 

Kriteria inklusi merupakan suatu karakter maupun ciri yang harus 

terpenuhi pada setiap anggota populasi sebagai sampel penelitian. 

Sedangkan ekslusi adalah kriteria dimana populasi tidak bisa dimasukkan 

kedalam sampel penelitian karena tidak sesuai dengan kriteria 

(Natoadmodjo, 2018). Adapun kriteria inklusi pada penelitian ini adalah 

orangtua dari anak penyandang disabilitas yaitu tuna rungu, tuna grahita, 

tuna daksa dan tuna netra. Sedangkan yang termasuk kriteria ekslusi pada 

penelitian ini adalah orangtua yang memiliki anak peyandang disabilitas 

jenis autime. 
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D. Instrumen Penelitian 

               Instrumen penelitian merupakan suatu lembar angket atau 

kuesioner dari beberapa pertanyaan untuk mengukur perilaku keluarga 

dengan pola asuh anak disabilitas berupa pengetahuan, sikap dan 

pendapatan orangtua. Kemudian dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas 

instrumen, dimana untuk mengetahui valid atau tidaknya setiap pertanyaan 

sebagai alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini. Instumen dari 

penelitian ini adalah kuesioner berstandar PSDQ dan modifikasi dari Taufik 

Muzizat Nugroho. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan 

data sekunder : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sekumpulan informasi dari sumber data 

asli. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti bisa melakukan 

wawancara, melakukan observasi, mengumpulkan daftar nama siswa, 

dan menyebarkan kuisioner (Ilham et al., 2022). Hasil survei dan 

observasi di Sekolah SLBN 1 Pangkep dijadikan sebagai sumber data 

utama penelitian. 
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2. Data Sekunder 

     Data sekunder merupakan sekumpulan informasi yang peneliti 

dapatkan baik secara langsung ataupun melalui sumber yang 

terpercaya. Peneliti dapat mengakses data sekunder melalui jurnal, 

laporan, lembaga, dan sumber lainnya (Ilham et al.,2022). Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan tidak langsung dalam 

mengumpulkan data sekunder dengan pengambilan data awal dari 

hasil penelitan pengabdian kepada masyarakat dan mengumpulkan 

data dari pihak sekolah SLBN 1 Pangkep. 

F. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan alur pengumpulan informasi sesuai 

dengan variabel yang diteliti, dengan menganalisis untuk menghasilkan 

data yang akurat pada setiap variabel penelitian. Adapun langkah-langkah 

dalam mengolah data kuantitatif, yaitu : 

1. Tahap Editing (Pemeriksaan Data) 

    Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data 

yang sudah di peroleh secara keseluruhan. Apabila terdapat kesalahan 

atau kekurangan pada data maka akan dilakukan perbaikan data-data. 
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2. Tahap Coding (Pengkodean Data) 

      Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pemberian kode pada 

setiap jawaban responden agar mempermudah pengolahan data 

nantinya. 

3. Tahap Tabulating (Tabulasi Data) 

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pemberian skor pada 

setiap jawaban responden sesuai kriteria yang telah ditetapkan. 

4. Tahap Entry (Memasukkan Data) 

      Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pengolahan data dengan 

menggunakan aplikasi SPSS dan terlebih dahulu memasukkan data 

yang sudah diedit ke dalam perangkat lunak komputer. 

5. Tahap Cleaning (Pembersihan Data) 

      Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pemeriksaan ulang data 

untuk memastikan datanya akurat atau belum dan siap untuk 

dianalisis. 

6. Tahap Processing (Proses Data) 

      Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pengolahan data kembali 

menggunakan aplikasi SPSS untuk menentukan hubungan antara 

variabel dependen dan independen. 
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7. Tahap Output (Hasil Data) 

       Dalam tahapan ini, peneliti melakukan penyajian dan 

memproses temuan penelitian untuk membantu pembaca dalam 

memahami data yang ditemukan. 

G. Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

       Analisis univariat dapat digunakan untuk menentukan 

bagaimana distribusi masing-masing variabel penelitian, dilakukan 

analisis univariat terhadap temuan penelitian pada masing-masing 

variabel (Notoatmodjo, 2018). Informasi yang diolah dapat disajikan 

kedalam bentuk data atau persen, sedangkan analisis data 

menghasilkan distribusi frekuensi pada setiap variabel penelitian. 

Adapun karakteristik ini meliputi nama responden, usia, jenis kelamin, 

pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, suku dan agama 

menggunakan distribusi frekuensi dengan ukuran presentase atau 

jumlah proporsi. 

2. Analisis Bivariat 

        Analisis bivariat dapat digunakan untuk menghubungkan 

jumlah variabel yang diduga berhubungan. Informasi yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini akan dibersihkan, tabulasi, dan 

kemudian disajikan dalam pembahasan. Uji yang digunakan pada 
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penelitian ini yakni menggunakan uji chi-square untuk melihat 

hubungan dari setiap variabel. Pada penelitian ini analisis bivariat 

digunakan pada variabel pengetahuan, sikap dan tingkat pendapatan 

dengan pola asuh orang tua pada anak disabilitas di SLBN 1 Pangkep. 
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     BAB IV 

                                                       HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Penelitian 

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat 

pengetahuan, sikap dan pendapatan keluarga dengan pola asuh orangtua 

pada anak disabilitas di SLBN 1 Pangkep. Prosedur penelitian ini diawali 

dengan menentukan latar belakang, kajian pustaka, menentukan hipotesis, 

permohonan ijin, penyusunan proposal dan kuesioner, pengajuan ethical 

clearence, mengidentifikasi subjek, pengambilan data, analisis dan 

pengolahan data kemudian menarik kesimpulan. Proses penelitian dimulai 

dari hari Rabu, 7 Februari 2024 untuk proses pengambilan izin pada pihak 

sekolah SLBN 1 Pangkep, kemudian penyetoran kuesioner pada tanggal 12 

Februari dan penyebaran kuesioner penelitian pada responden pada tanggal 

6 Maret 2024 di aula SLBN 1 Pangkep yang di dampingi oleh kepada sekolah 

dan beberapa guru. 

 Dari 96 orang populasi, sebanyak 6 orang responden dikeluarkan 

dari sampel penelitian karena tidak memenuhi kriteria inklusi yaitu orangtua 

yang memiliki anak disabilitas jenis autisme dan 92 responden digunakan 

sebagai subjek penelitian karena memenuhi kriteria inklusi yaitu orangtua 

anak penyandang disabilitas jenis tunanetra, tunarungu, tunagrahita dan tuna 

daksa. 
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B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Lokasi SLBN 1 Pangkep 

SLBN 1 Pangkep merupakan sebuah sekolah khusus penyandang 

disabilitas dengan SK pendirian tanggal 4 Juni 1986 dengan status 

kepemilikan pemerintah daerah yang telah terakreditasi A dan SK izin 

operasional 188.4/PD4/123/2008, yang berlokasi di Jln. Wirakarya No.48, 

RT 5 RW 3 Dusun Pattaiyang, Desa Kelurahan Minasatene, Kecamatan 

Minasatene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kode Pos 90615 dengan letak Geografis Lintang -4.8303 dan Bujur 

119.5657. 

2. Jenjang Pendidikan di SLBN 1 Pangkep 

Jenjang pendidikan di SLBN 1 Pangkep, sebagai berikut : 

a. SDLB dengan jumlah siswa 27 orang dan siswi 11 orang 

b. SMPLB dengan jumlah siswa 21 orang dan siswi 17 orang 

c. SMALB denga jumlag siswi 13 orang dan siswi 9 orang 

Kebutuhan khusus dan jumlah anak disabilitas yang dilayani di 

SLBN 1 Pangkep yaitu, disabilitas penglihatan (tuna netra) 1 orang, 

pendengaran (tuna rungu) 47 orang, intelektual (tuna grahita) 39 orang , 

fisik (tuna daksa) 5 orang dan autisme 6 orang.   
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3. Visi dan Misi SLBN 1 Pangkep 

a. Visi  

Terciptanya sekolah ramah anak, berahklak mulia, unggul dalam 

prestasi, terampil, mandiri dan ramah lingkungan 

b. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut, satuan pendidikan telah 

menetapkan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam misi 

sebagai berikut : 

1) Menciptakan suasana harmonis dalam pelaksanaan kegiatan 

keseharian anak dalam pergaulan. 

2) Mengembangkan kepribadian anak dalam teknologi, bahasa, olahraga 

seni budaya sesuai dengan bakat dan minat. 

3) Membudayakan kegiatan anak berperilaku sopan, religius dan disiplin 

4) Meningkatkan keterampilan berkarya anak sesuai potensi yang 

dimilikinya 

5) Membiasakan kegiatan hidup sehat, lingkungan bersih dan indah 

6) Meningkatkan peran serta warga sekolah dalam perilaku jujur, hidup 

bersih, hidup sehat, rukun dan peduli lingkungan. 

7) Mengembangkan kreativitas, bakat dan minat peserta didik serta 

memupuk rasa percaya diri. 
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8) Memberi keterampilan untuk bakal hidup di masyarakat dan 

mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja. 

9) Menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. 

4. Jumlah guru di SLBN 1 Pangkep 

Tenaga pengajar di sekolah luar biasa di SLBN 1 kabupaten pangkep 

secara keseluruhan berjumlah 32 orang, dimana 22 orang berstatus PNS, 6 

orang laki-laki dan 16 perempuan. Sedangkan guru tenaga honorer 

berjumlah 12 orang, yaitu 3 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.  

5. Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana adalah fasilitas atau alat yang diperlukan 

untuk mendudung suatu kegiatan tertentu. Menurut Moenir (2006) 

mendefinisikan sarana sebagai benda yang memiliki fungsi utama untuk 

mencapai tujuan, sedangkan prasarana merupakan alat penunjang pada 

sarana yang tersedia.  Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan 

salah satu syarat dalam penyajian sebuah pembelajaran agar berjalan 

dengan efektif dan efesien (Alan Lutfi et.,al 2021). Berikut merupakan 

sarana dan prasarana yang tersedia di SLBN 1 Pangkep, yaitu : 

a. Sarana 

Beberapa sarana yang tersedia di SLBN 1 Pangkep seperti alat 

musik (pukul dan tiup), keyboard, kursi, meja, rak hasil karya, alat peraga, 

biola, alat dan bahan menjahit, tempat sampah, lemari UKS, komputer, 
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proyektor,  tempat cuci tangan, jam, papap tulis, filing kabinet, 

loudspeaker, papan pajang dan amplifier. 

b. Prasarana 

Beberapa prasarana yang tersedia di SLBN 1 Pangkep diantaranya 

ada asrama siswa, geduang aula serbaguna, ruangan kelas, ruang BK, 

ruang keterampilan, laboratorium TIK, ruang kepala sekolah, 

perpustakaan, ruang air wudhu, ruang audiometer, ruang busana, ruang 

guru/ruang rapat, ruang kesenian, gudang, ruang marmer dan batu cincin, 

ruang pijat kesegaran, ruang sholat, ruang tata boga, ruang tata busana, 

tata rias, ruang tata usaha, 2 ruangan UKS, ruang keterampilan menjahit, 

ruang musik, rumah dinas gol. (II,III dan IV),WC guru laki-laki, WC guru 

perempuan, WC siswa laki-laki dan WC siswa perempuan. 

C. Hasil Penelitian 

1) Hasil Uji Analisis Univariat 

Variabel- variabel yang terdapat dalam penelitian ini 

dideskripsikan melalui analisis univariat yang memberikan gambaran 

mengenai karakteristik responden serta gambaran distribusi frekuensi 

variabel yang diteliti. 
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a. Karakteristik Responden 
 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden yang Memiliki Anak 
Disabilitas di Kabupaten Pangkep 

No. Karakteristik 
Jumlah 
(n : 92) 

Persentase 
(%) 

1. Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 

 
10 
82 

 
10,9 
89,1 

2. Usia 
Remaja 10-18 Tahun 
Dewasa 19-44 Tahun 
Pra Lanjut Usia 45-59 Tahun 
Lansia ≥ 60 

 
3 
65 
23 
1 

 
3,3 
70,7 
25,0 
1,1 

3. Tingkat Pendidikan 
Tidak Tamat SD/MI 
SD/MI 
SMP/MTS 
SMA/MA 
Perguruan Tinggi 

 
2 
10 
15 
41 
24 

 
2,2 
10,9 
16,3 
44,6 
26,1 

4. Pekerjaan 
Tidak Bekerja 
Buruh  
Petani 
PNS 
Pegawai Swasta 
Wiraswasta 

 
27 
4 
13 
15 
12 
21 

 
29,3 
4,3 
14,1 
16,3 
13,0 
22,8 

5. Suku 
Bugis 
Makassar 
Jawa 

 
41 
50 
1 

 
44,6 
53,3 
1,1 

6. Agama 
Islam 

 
92 100 

Sumber : Data Primer, 2024 
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                 Berdasarkan tabel 4.1 di atas diketahui bahwa dari 92 responden, 

mayoritas terbanyak berjenis kelamin perempuan yaitu 82 orang (89.1%) dan 

10 orang (10.9%) laki-laki. Responden  dengan usia terbanyak pada masa 

dewasa berdasarkan standar Kemenkes, mulai dari 19-44 tahun sebanyak  65 

orang (70.7%), sedangkan usia responden yang paling sedikit yaitu pada 

rentang usia yang memasuki lansia ≥ 60 tahun sebanyak 1 orang dengan 

persentase (1.1%). Tingkat pendidikan responden terbanyak pada tingkat 

SMA/MA sebanyak 41 orang (44.6%) dan yang terendah tidak tamat SD/MI 

sebanyak  2 orang (2.2%). Responden yang tidak bekerja sebanyak 27 orang 

(29.3%) dan yang terendah bekerja sebagai buruh yaitu 4 orang (4.3%). Suku 

terbanyak yaitu Makassar sebanyak 50 orang (54.3%) dan suku Jawa 1 orang 

(1.1%). Semua responden 100% beragama islam.  

b. Karakteristik Anak Disabilitas 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Anak Disabilitas  
di Kabupaten Pangkep 

 

No. Karakteristik 
Jumlah 
(n : 92) 

Persentase 
(%) 

1.  Jenis Kelamin Anak  
Laki-laki 
Perempuan 

60 
32 

65,2 
34,8 

2. Jenis Disabilitas Anak 
Tunanetra 
Tunarungu 
Tunagrahita 
Tunadaksa 

1 
47 
39 
5 

1,1 
51,1 
42,4 
5,4 
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3. Usia Anak Disabilitas 
6-12 Tahun 
13-15 Tahun 
16-20 Tahun 
>20 Tahun 

36 
32 
23 
1 

39,1 
34,8 
25 
1,1 

  Sumber : Data Primer, 2024 

                  Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukan bahwa mayoritas anak 

disabilitas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 60 orang (65.2%) sedangkan 

anak berjenis kelamin perempuan sebanyak 32 orang (34.8.5%). Jenis 

disabilitas anak yang tertinggi yaitu tunarungu, sebanyak 47 orang (51.1%) 

dan yang terendah yaitu anak tunanetra sebanyak 1 orang (1.1%). Usia anak 

yang terbanyak berada pada rentang usia 6-12 tahun sebanyak 36 orang 

(39.1%) dan terendah berada pada rentang usia >20 tahun sebanyak 1 orang 

(1.1%). 

c. Deskripsi Karakteristik dan Jenis Pola Asuh pada Anak Disabilitas 

1) Pola Asuh yang Diterapkan pada Jenis Disabilitas Anak 

                                                            Tabel 4.3 

        Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pola Asuh yang Diterapkan pada 
Jenis Disabilitas Anak. 

Sumber : Data Primer 2024 

   Berdasarkan tabel 4.3 diatas diketahui bahwa dari 47 anak 

penyandang disabilitas jenis tunarungu, sebanyak 40 orang (43.5%) 

Variabel 
Pola Asuh Orangtua 

Demokratis Otoriter Permisif 
Total 

Jenis Disabilitas n % n % n % 

Tunanetra 0 0.0 0 0.0 1 1.1 1 

Tunarungu 40 43.5 3 3.3 4 4.3 47 

Tunagrahita 21 22.8 10 10.9 8 8.7 39 

Tunadaksa 1 1.1 0 0.0 4 4.3 5 

Total 62 67,4 13 14.2 17 18.4 92 
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diterapkan pola asuh demokratis. 4 orang (4,3%) permisif dan 3 orang (3,3%) 

otoriter. Sebanyak 39 anak disabilitas jenis tunagarhita, 21 orang (22,8%) 

diantaranya diterapkan pola asuh demokratis, 10 orang (10,9%) otoriter dan 8 

orang (8,7%) permisif. Sebanyak 5 orang anak penyandang disabilitas jenis 

tunadaksa, 4 orang (4,3%) diantaranya diterapkan pola asuh permisif dan 1 

orang (1,1%) demokratis. Sedangkan anak penyandang disabilitas jenis 

tunanetra sebanyak 1 orang (1,1%) dan diterapkan pola asuh permisif. 

2) Pola Asuh yang Diterapkan pada Usia Anak Disabilitas 

Tabel 4.4 

             Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pola Asuh yang Diterapkan   pada 

Usia Anak Disabilitas. 

     Sumber : Data Primer 2024 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas diketahui bahwa dari 36 anak penyandang 

disabilitas berumur 6-12 tahun, sebanyak 20 orang (21,7%) diterapkan pola asuh 

demokratis, 11 orang (12,0%) permisif dan 5 orang (5,4%) otoriter. Sebanyak 32 

anak disabilitas berumur 13-15 tahun, 24 orang (26,1%) diantaranya diterapkan 

Variabel 
Pola Asuh Orangtua 

Demokratis Otoriter Permisif 

Total Jenis Kelamin Anak 

Disabilitas 
N % N % n % 

6-12 Tahun 20 21.7 5 5.4 11 12 36 

13-15 Tahun 24 26.1 5 5.4 3 3.3 32 

16-20 Tahun 17 18,5 3 3.3 3 3.3  

> 20 Tahun 1 1,1 0 0 0 0 0 

Total 62 67,4 13 14,1 17 18.5 92 
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pola asuh demokratis, 5 orang (5,4%) otoriter dan 3 orang (3,3%) permisif. 

Sebanyak 23 orang anak penyandang disabilitas berumur 16-20 tahun, 17 orang 

(18,5%) diantaranya diterapkan pola asuh demokratis, 3 orang (3.3%) otoriter 

dan 3 orang (3.3%) permisif. Sedangkan anak penyandang disabilitas yang 

berumur >20 tahun sebanyak 1 orang (1,1%) dan diterapkan pola asuh 

demokratis. 

3) Pola Asuh yang Diterapkan pada Jenis Kelamin Anak Disabilitas 

                                                  Tabel 4.5 

              Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pola Asuh yang Diterapkan  pada   

Jenis Kelamin Anak Disabilitas. 

      Sumber : Data Primer 2024 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas diketahui bahwa dari 60 orang anak 

disabilitas berjenis kelamin laki-laki, sebanyak 42 orang (45.7%) diterapkan pola 

asuh demokratis, 10 oramg (10.9%) otoriter dan 8 orang (8.7%) permisif. 

Sedangkan dari 32 orang anak disabilitas berjenis kelamin perempuan, sebanyak 

20 orang (21.7%) diterapkan pola asuh demokratis, 9 orang (9.8%) permisisf dan 

3 orang (3.3%) otoriter. 

Variabel 
Pola Asuh Orangtua 

Demokratis Otoriter Permisif 

Total Jenis Kelamin Anak 

Disabilitas 
n % n % n % 

Laki-laki 42 45.7 10 10.9 8 8.7 60 

Perempuan 20 21.7 3 3.3 9 9.8 32 

Total 62 67,4 13 14,1 17 18.5 92 
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d. Deskripsi Variabel Penelitian 

Tabel 4.6 
  Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian Faktor yang Mempengaruhi 
Pola Asuh Keluarga Pada Anak Disabilitas di Kab. Pangkep 

No. Variabel 
Jumlah 
(n : 92) 

Persentase 
(%) 

1. Pengetahuan 
Baik 
Kurang 

 
65 
27 

 
70,6 
29,4 

2. Sikap 
Positif 
Negatif 

 
70 
22 

 
76,1 
23,9 

3. Pendapatan 
Tinggi 
Rendah 

 
45 
47 

 
48,9 
46,1 

4. Pola Asuh 
Demokratis 
Otoriter 
Permisif 

 
62 
13 
17 

 
67,4 
14,1 
18,5 

  Sumber : Data Primer, 2024 

                  Berdasarkan tabel 4.6 di atas diketahui bahwa dari 92 responden 

yang mempunyai pengetahuan baik terdapat 65 orang dengan presentase 

(70,6%) sedangkan yang mempunyai pengetahuan kurang sebanyak 27 orang 

dengan presentase (29,4%). Responden yang mempunyai sikap positif 

sebanyak 70 orang dengan presentase (76,1%) sedangkan yang memiliki 

sikap negatif sebanyak 22 orang dengan presentase (23,9%). Mayoritas 

responden dengan tingkat tingkat pendapatan rendah yaitu sebanyak 47 

orang dengan presentase (46,1%) sedangkan jumlah responden yang 

mempunyai tingkat pendapatan tinggi sebanyak 45 orang dengan presentase 
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(48,9%). Mayoritas responden menerapkan pola asuh demokratis, yaitu 

sebanyak 62 orang dengan presentase (67,4%) sedangkan pola asuh terendah 

yang diterapkan keluarga yaitu otoriter sebanyak 13 orang dengan presentase 

(14,1%). 

4) Hasil Uji Bivariat 

Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini dilakukan uji 

analisis bivariate menggunakan uji Chi-Square untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan antar variabel. Berikut hasil uji analisis bivariate tiap 

variabel yakni pengetahuan, sikap dan pendapatan terhadap pola asuh 

orangtua yang diterapkan pada anak disabilitas. 

a. Pengetahuan 

Tabel 4.7 
Hubungan Pengetahuan dengan Pola Asuh yang Diterapkan 

Orangtua Pada Anak Disabilitas di Kabuaten Pangkep. 

        Sumber : Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas diketahui dari 65 responden yang 

mempunyai pengetahuan baik terdapat 52 orang (56.5%) menerapkan 

Variabel 

Pola Asuh Orangtua 

Demokratis Otoriter Permisif 
Total 

P-
Value 

Tingkat 
Pengetahuan 

n % n % n % 

0,001 Baik 52 56.5 5 5.4 8 8.7 65 
Kurang 10 10.9 8 8.7 9 9.8 27 
Total 62 67.4 13 14.1 17 18.5 92 
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pola asuh demokratis, 8 orang (8.7%) permisif dan 5 orang (5.4%) otoriter. 

Sedangkan 27 responden yang memiliki pengetahuan kurang terdapat 10 

orang (10.9%) menerapkan pola asuh demokratis, 9 orang (9.8% ) permisif 

dan 8 orang (8.7%) otoriter. 

Hasil analisis statistik menggunakan uji chi-square menunjukan 

nilai p-value 0,001 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolah yang 

berarti bahwa pengetahuan mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap pola asuh yang diterapkan orangtua kepada anak disabilitas di 

SLBN 1 Pangkep. 

b. Sikap 

Tabel 4.8 
Hubungan Sikap dengan Pola Asuh yang Diterapkan Orangtua Pada  

Anak Disabilitas Di Kabupaten Pangkep. 

       Sumber : Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas diketahui bahwa dari 70 responden 

yang mempunyai sikap positif terdapat 54 orang (58.7%) menerapkan pola 

asuh demokratis, 10 orang (10.9%) permisif dan 6 orang (6.5%) otoriter. 

Variabel 

Pola Asuh Orangtua 

Demokratis Otoriter Permisif Total 
P-

Value 

Sikap  N % N % n %  

0,002 Positif 54 58.7 6 6.5 10 10.9 70 
Negatif 8 8.7 7 7.6 7 7.6 22 
Total 62 67.4 13 14.1 17 18.5 92 
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Sedangkan 22 responden yang memiliki sikap negatif, terdapat 8 orang  

orang (8.7%) menerapkan pola asuh demokratis, 7 orang (7.6% ) otoriter 

dan 7 orang (7.6%) permisif. 

Hasil analisis statistik menggunakan uji chi-square menunjukan 

nilai p-value 0,002 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak yang 

berarti bahwa sikap mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pola 

asuh yang diterapkan orangtua kepada anak disabilitas di SLBN 1 Pangkep. 

c. Pendapatan 

Tabel 4.9 
Hubungan Pendapatan dengan Pola Asuh yang Diterapkan Orangtua 

Pada Anak Disabilitas Di Kabupaten Pangkep. 

        Sumber : Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas diketahui bahwa dari 45 responden 

yang mempunyai pendapatan tinggi terdapat 30 orang (32.6%) 

menerapkan pola asuh demokratis, 12 orang (13 %) permisif dan 3 orang 

(3.3 %) otoriter. Sedangkan 47 responden yang memiliki pendapatan 

Variabel 

Pola Asuh Orangtua 

Demokratis Otoriter Permisif 
Total 

P-
Value 

Tingkat 
Pendapatan 

n % N % n % 

0,036 Tinggi 30 32.6 3 3.3 12 13 45 
Rendah 32 34.8 10 10.9 5 5.4 47 
Total 62 67.4 13 14.1 17 18.5 92 
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rendah terdapat 32 orang (34.8 %) demokratis, 10 orang (10.9% ) otoriter 

dan 5 orang (5.4 %) permisif. 

Hasil analisis statistik menggunakan uji Chi-square menunjukan 

nilai p-value 0,036 (> 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak yang 

berarti bahwa variabel pendapatan mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap pola asuh yang diterapkan orangtua kepada anak disabilitas di 

SLBN 1 Pangkep. 

D. Pembahasan 

Pola Asuh merujuk pada upaya memenuhi kebutuhan pemeliharaan 

dan perawatan anak dengan tujuan menjaga kesehatannya secara 

menyeluruh, termasuk aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Hal ini 

bertujuan untuk menghasilkan anak-anak yang sehat dalam semua aspek 

kehidupan mereka (Syamsul & Karini, 2020).  

Pola asuh orangtua yang diterapkan kepada anak yang paling ideal 

memang pola asuh demokratis baik kepada anak normal maupun anak 

berkebutuhan khusus. Pernyataan ini di dukung oleh penelitian yang telah 

dilakukan oleh Ero Haryanto et.,al (2020) bahwa pola asuh yang paling baik 

untuk diterapkan pada anak disabilitas maupun anak normal adalah pola asuh 

demokratis yaitu sebanyak 87,5% orangtua di SLBN Cinta Asih Kabupaten 

Bandung menerapkan pola asuh tersebut. Tetapi ada kalanya orangtua tidak 

menerapkan pola asuh ini karena menyesuaikan dengan keterbatasan yang 
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dimiliki anak penyandang disabilitas dengan memperhatikan situasi dan 

kondisi anak. Sehingga anak berkebutuhan khusus juga perlu diberikan 

pengasuhan yang bersifat otoriter dan permisif.  

Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi pola asuh orangtua yang  

diterapkan pada anak disabilitas jenis tunanetra adalah pola asuh permisif. 

Hal ini memungkinkan anak untuk mengembangkan rasa percaya diri dan 

kemandirian dengan mencoba hal-hal baru dalam membuat suatu keputusan 

mereka sendiri, karena anak tunanetra membutuhkan lebih banyak ruang dan 

kebebasan untuk bereksplorasi dan belajar dari pengalaman mereka sendiri 

dibandingkan anak yang bisa melihat. Menurut Gertjan Huizinga dan Yvonne 

Lieveb dalam Elda Nurjannah (2024) bahwa pola asuh permisif dapat 

membantu anak tunanetra mengembangkan kemandirian dan rasa percaya 

diri, meningkatkan kreativitas karena di dorong untuk menggunakan 

imajinasi dan kreativitas mereka untuk menyelesaikan masalah, membangun 

harga diri untuk merasa di dengarkan, dipahami dan dihargai. Dipertegas oleh 

Sunarti dalam Sari (2019) bahwa orangtua yang menerapkan pola asuh 

permisif akan memberikan pengawasan kepada anak secara longgar dengan 

tidak memberikan hukuman dan sanksi kepada anak sehingga anak tidak 

tertekan dalam melakukan sesuatu. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Lukman Khoirin (2023) bahwa mayoritas 

orang tua yang memiliki anak tunanetra di SLB PKK Sumberrejo menerapkan 
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pola asuh permisif. Diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Yulia 

Putri Han et.,al (2021) bahwa 80% orangtua yang memiliki anak tunanetra di 

RT. 35 Kelurahan Basirih Banjarmasin Barat menerapkan pola asuh permisif. 

Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvian Nur Huda 

(2019) bahwa pola asuh orangtua yang diterapkan pada anak tunanetra 

adalah pola asuh demokratis. 

Berdasarkan hasil penelitian responden yang memiliki anak tunarungu 

sebanyak 47 orang dan mayoritas responden menerapkan pola asuh 

demokratis sebanyak 40 orang (85,1%). Pola asuh demokratis yang 

diterapkan pada anak tunarungu memberikan keseimbangan antara 

kebebasan dan tanggung jawab anak dalam membuat dan mengambil 

keputusan. Orangtua dalam pengasuhan demokratis akan menetapkan aturan 

dan ekspektasi yang jelas serta melibatkan anak tunarungu untuk dapat 

berkomunikasi dua arah, hal ini akan mebantu anak tunarungu memahami 

pentingnya disiplin dan tanggung jawab, serta memotivasi mereka untuk 

mengikuti aturan dan memenuhi kewajiban mereka. Menurut  Baumrind 

(1991) bahwa anak tunarungu yang dibesarkan dengan pola asuh demokratis 

akan lebih percaya diri, mandiri dan memiliki keterampilan dibandingkan 

anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter dan permisif. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hajerah (2023) bahwa 

mayoritas orangtua menerapkan pola asuh demokratis pada anak tunarungu 
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di SLBN 1 Kota Makassar dibandingkan dengan pola asuh otoriter dan 

permisif. Hasil penelitian yang sama yang dilakukan oleh Alfi Hidayat (2022) 

bahwa pola asuh yang diterapkan orangtua anak tunarungu dominan 

mengarah pada pola asuh demokratis. 

Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi sebanyak 39 orang anak 

penyandang tunagrahita, mayoritas anak penyandang tunagrahita sebanyak 

21 orang (53,8%) diterapkan pola asuh demokratis. Secara keseluruhan, pola 

asuh demokratis memberikan lingkungan yang mendukung, aman dan penuh 

kasih sayang yang memungkinkan anak tunagrahita untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Pola asuh demokratis pada anak tunagrahita 

akan membantu dalam perkembangan psikologis, emosional dan sosial 

mereka. Hal ini sejalan dengan pernyataan Diana Baumrind (1967), bahwa 

pola asuh demokratis ditandai dengan keseimbangan antara tuntutan dan 

responsivitas orangtua yang menekankan bahwa anak yang diasuh 

menggunakan pola asuh demokratis cenderung menjadi individu yang 

mandiri, kompeten secara sosial dan terdorong memiliki kontrol yang baik 

pada dirinya.Penelitian yang sejalan dengan penelitian ini dilakukan oleh 

Zulhaeni et.,al (2019) bahwa pola asuh yang diterapkan orangtua pada anak 

tunagrahita di SLB Negeri Pembina, Mamuju Sulawesi Barat cenderung ialah 

pola asuh demokratis sebanyak 17 orang (65%) dari total 20 orangtua anak 

tunagrahita. Penelitian sejalan lainnya dilakukan oleh Mahmudi et.,al (2021) 
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bahwa mayoritas orangtua yang memiliki anak tunagrahita menerapkan pola 

asuh demokratis. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh G su dan M. Cuskelly (2023) bahwa mayoritas orangtua 

memberikan pola asuh otoriter pada anak tunagrahita di China. 

Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi jumlah anak 

penyandang tunadaksa sebanyak 5 orang, sebanyak 4 orang diantaranya 

diterapkan pola asuh permisif yang lebih terbuka dan fleksibel untuk 

memberikan kebebasan dan kesempatan bagi anak tunadaksa untuk 

mengembangkan kemnadirian dan rasa percaya diri. Anak tunadasa mungkin 

menghadapi berbagai tantangan fisik dan emosional sehingga pola asuh 

permisif akan membantu mengurangi stres dan tekanan yang dirasakan dari 

tuntutan yang terlalu tinggi. Namun penting bagi orangtua untuk 

menyeimbangkan fleksibilitas dengan batasan yang sesuai untuk  mendukung 

perkembangan anak tunadaksa secara optimal, karena pola asuh permisif 

yang dilakukan berlebihan akan memberikan beberapa dampak buruk bagi 

anak seperti menjadi tidak mandiri dan pemalas. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan azizah Muthi (2020) dalam penelitiannya bahwa dampak dari 

pengasuhan permisif secara berlebihan akan menghambat kemandirian dari 

anak disabilitas. Penelitian yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Amalia Putri Nirmala (2024) bahwa pola asuh yang cenderung diterapkan 

oleh orangtua anak tunadaksa di Gondoarum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 
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yaitu permisif. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Nely Marifatul (2021) bahwa pola asuh yang diterapkan pada 

anak tuna daksa di Desa Lengkong,Kabupaten Banjarnegara ialah pola asuh 

demokratis. 

1. Hubungan Pengetahuan dengan Pola Asuh Orangtua Anak Disabilitas 

       Menurut Sunaryo (2012), pengetahuan merupakan domain terpenting 

bagi terbentuknya tindakan seseorang (Bindi et al., 2021). Perilaku yang 

didasari pengetahuan akan lebih baik dari perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan. Pengetahuan diperlukan sebagai dorongan psikis dalam 

menumbuhkan sikap dan perilaku setiap hari (Ika Muthya et.,al 2020). 

       Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting 

dalam pembentukan tindakan seseorang (overbehavior). Menurut 

Natoatmodjo (2007), pengetahuan terhadap objek mempunyai intensitas atau 

tingkat yang berbeda, yaitu tahu (knowledge), memahami (comprehension), 

aplikasi (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis) dan evaluasi 

(evaluation).  

       Menurut asumsi peneliti, tingginya pengetahuan orangtua yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus di SLBN 1 Pangkep dipengaruhi oleh 

pendidikan orangtua. Berdasarkan tingkat pendidikan responden diketahui 

mayoritas yang paling banyak berpendidikan SMA sebanyak 41 orang (44,6%) 

dan perguruan tinggi 21 orang (26,1%) dengan pendidikan yang cukup dapat 



79 
 

 
 

mempengaruhi pemahaman seseorang dalam memperoleh sebuah informasi 

baik dari orang lain maupun media informasi. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Rosa Vilaceta et.,al (2019) bahwa perkembangan 

linguistik yang tinggi terjadi pada anak yang orangtua nya memiliki gelar 

sarjana dibandingkan dengan anak yang orangtuanya sampai pada tingkat 

pendidikan SMP dan SMA. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa 

sebagian besar orangtua telah memiliki pengetahuan dan mengerti bahwa 

anak disabilitas memiliki kekhususan dibandingkan dengan anak normal 

lainnya, hal ini dibuktikan pada hasil analisis distribusi frekuensi pada salah 

satu pertanyaan dalam kuesioner pengetahuan  sebanyak 75 orang (81,5%) 

orangtua yang menjawab pertanyaan dengan benar. Orangtua yang 

berpendidikan tinggi akan mencari informasi dengan berbagai macam cara, 

baik itu dari media online maupun offline, bahkan mereka akan mengikuti 

berbagai kegiatan yang berhubungan dengan suatu hal yang belum mereka 

ketahui. Orangtua yang jarang membaca dan tidak mencari informasi akan 

memiliki pengetahuan yang kurang dibandingkan mereka yang mencari dan 

mengelolah informasi dengan baik, hal ini sejalan dengan pernyataan 

Natoadmodjo (2003) bahwa pengetahuan dapat meningkat dengan informasi 

yang didapatkan dari media cetak dan media elektronik. 

                Perbedaan tingkat pendidikan orangtua tentu akan mempengaruhi 

kegiatan maupun sikap orangtua dalam pengasuhan anak-anaknya. 
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Pendidikan yang cukup dan mayoritas responden yang sudah masuk dewasa 

akhir menjadi alasan mengapa mayoritas responden yang berpengetahuan 

baik menggunakan pola asuh demokratis. Hal  ini sejalan dengan pernyataan 

Natoadmodjo (2014) bahwa pendidikan adalah suatu bimbingan yang 

diberikan untuk perkembangan menuju suatu impian tertentu dan pendidikan 

diperlukan untuk menunjang serta meningkatkan derajat kesehatan yang 

akan mempengaruhi seseorang termasuk perilaku pola hidup. Dengan 

meningkatnya tingkat pemahaman seseorang, pola asuh, pola pikir, cara fikir 

dan kemampuan untuk mengartikulasi pikiran seseorang juga akan meningkat 

(Zakiyah et., al 2021). Diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan oleh 

Nadya Wulandari (2024) bahwa tingkat pendidikan orangtua di Jorong Nagari, 

Kemang memiliki hubungan yang signifikan dengan pola asuh orangtua 

dengan nilai p- value 0,000. 

        Pengetahuan orangtua diperlukan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan anak mulai dari bagaimana cara pengasuhannya. Pengetahuan yang 

baik akan memaksimalkan fungsi serta peran orangtua dalam menghadapi 

masalah pada anak. Permasalahan setiap anak penyandang disabilitas 

berbeda sehingga diperlukan penanganan yang lebih khusus. Oleh karena itu 

pentingnya orangtua mengetahui cara penanganan anak mereka. Pengetahuan 

baik dan kesadaran menjadi faktor pendorong sehingga hak dasar untuk anak 

disabilitas dalam merasakan kehidupan selayaknya, peningkatan kemandirian 
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dan terjaminnya martabat. Tingkat pengetahuan yang baik sangat berkaitan 

dengan kemampuan orangtua dalam pengasuhan anak dan dapat memberikan 

pengaruh positif. Sedangkan ibu yang memiliki pengetahuan kurang akan 

menunjukan tingkat kemampuan untuk mengasuh anak akan rendah dan 

beranggapan kurang kompeten (Scarzello et al., 2021). 

       Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 92 orangtua 

sebagai responden di SLBN 1 Pangkep menunjukan hasil analisis statistik 

menggunakan uji Chi-square diperoleh nilai p-value 0,001 (<0,05) yang 

artinya terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan responden 

terhadap pola asuh yang diterapkan kepada anak disabilitas. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Astri Syahirani (2022) yang 

menunjukan ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan 

dengan pola asuh orangtua terhadap anak disabilitas, dengan nilai hubungan 

kedua variabel (p-value : 0,000). Penelitian lainnya menunjukan hasil serupa, 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan pola asuh 

orangtua anak penyandang disabilitas dengan nilai p-value = 0,001 

(Purnamasari et al., 2020). 

      Tingkat pengetahuan yang baik akan berpengaruh dalam pola asuh 

orangtua, maka dari itu kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk terus 

menambah ilmu pengetahuan. Di bawah ini merupakan ayat yang menyatakan 

tentang pentingnya menambah ilmu pengetahuan dalam Q.S az -Zumar /39:9: 
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Terjemahnya: 

“(Apakah kamu  hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 
orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan 
berdiri, sedang ia takut dengan rahmat Tuhannya? Katakanlah: 
“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang 
tidak mengetahui?” sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat 
menerima pelajaran.” (Kementrian Agama RI, 2019). 

Berdasarkan tafsir Tahlili, kemudian Allah memerintahkan kepada 

Rasul-Nya agar menanyakan kepada oarng-orang kafir Mekah, apakah 

mereka lebih beruntung dari pada orang yang beribadah di waktu malam 

dengan sujud dan berdiri dengan sangat khusyuk. Dalam melaksanakan 

ibadah itu timbullah dalam hatinya rasa takut kepada azab Allah di akhirat, 

dan memancarlah harapannya akan rahmat Allah. Perintah yang sama 

diberikan Allah kepada Rasul-Nya agar menanyakan kepada mereka apakah 

sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. 

Orang yang dimaksud mengetahui ialah mereka yang mengetahui pahala yang 

akan diterimanya karena amal perbuatan yang baik dan siksa yang akan 

diperoleh apabila melakukan maksiat. Sedangkan orang yang tidak 

mengetahui ialah mereka yang tidak mengetahui sama sekali akan hal itu, 

karena mereka tidak memiliki harapan sedikit pun untuk mendapatkan 

pahala dari perbuatan baik dan mendapatkan siksa dari perbuatan maksiat 

dan amal buruknya. Di akhir ayat Allah menyatakan bahwa hanya orang-orang 
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yang berakal dan mempunyai pengetahuan yang dapat mengambil pelajaran. 

Pelajaran tersebut baik dari pengalaman hidup atau dari tanda-tanda 

kebesaran Allah SWT yang terdapat di langit, bumi beserta isinya dan yang 

terdapat pada dirinya atau teladan dari kisah umat yang terdahulu 

(Kementrian Agama RI, 2022). 

Menurut asumsi peneliti  ayat ini berkaitan dengan penelitian yang 

telah dilakukan dalam variabel pengetahuan. Ayat ini menjelaskan perbedaan 

antara orang yang memiliki pengetahuan dan yang tidak memiliki 

pengetahuan. Mereka yang memiliki pengetahuan yang baik akan lebih 

mudah menerima informasi baik dari media informasi, orang lain dan 

lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini orangtua yang memiliki pengetahuan 

yang baik akan menerapkan pola asuh yang sesuai dengan keadaan anak-

anaknya terkhusus anak penyandang disabilitas. Seseorang berakal dan 

memiliki pengetahuan akan lebih mudah membedakan antara yang baik dan 

buruk sesuai dengan syariat dalam agama islam, sehingga mendapatkan ridho 

dan pahala dari Allah SWT. Hal ini sejalan dengan pernyataan Astri Aas (2021) 

bahwa orang yang berpengetahuan pasti akan sangat berbeda dengan mereka 

yang tidak berpengetahuan. Mereka dapat mengambil pelajaran yang berasal 

dari kehidupan maupun peristiwa yang terjadi di sekitarnya, keutamaan 

orang yang memiliki pengetahuan cukup banyak namun ada dua hal  yang 

secara signifikan membedakan, yaitu dari cara melihat dan dilihat. Orang 
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yang memiliki pengetahuan yang baik akan banyak melihat sesuatu dari segi 

positif karena dalam pandangannya tidak ada sesuatu di dunia yang berjalan 

dengan sia-sia dan tidak mempunyai manfaat. Sedangkan orang yang tidak 

memiliki pengetahuan akan melihat sesuatu dari segi negatif dengan 

mengeluh, mencaci maki dan berputus asa. Orang yang senantiasa mencari 

ilmu dan menambah pengetahuannya akan diangkat derajatnya oleh Allah 

SWT.  

2. Hubungan Sikap dengan Pola Asuh Orangtua anak Disabilitas 

              Sikap menurut teori Green (2012) merupakan bagian dari predisposisi 

perilaku yang juga bersifat khas yang bisa memulai atau mengarahkan 

perilaku yang merupakan hasil dari belajar. Sikap pada hakikatnya merupakan 

tingkah laku balas yang tersembunyi (implicite response) yang terjadi langsung 

setelah ada rangsangan baik secara sadar ataupun tidak. Sikap dapat 

terbentuk karena adanya pengetahuan, keyakinan dan emosi (Natoatmodjo 

2012). Salah satu ahli psikologi yaitu Newcome, menyatakan bahwa sikap 

merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan 

pelaksanaan dari motif tertentu. Dengan kata lain fungsi sikap merupakan 

sebuah reaksi terbuka dan juga merupakan predisposisi perilaku atau 

tindakan dengan reaksi tertutup (Widayanti 2017). 

      Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek-objek yang 

ada ditempat atau lingkungan tertentu sebagai sebuah penghayatan. Proses 
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pembentukan sikap terjadi karena sebuah rangsangan dan faktor-faktor 

seperti pengetahuan orangtua dalam mengasuk anak penyandang disabilitas. 

Rangsangan tersebut mendorong diri untuk memberikan sebuah respon yang 

positif atau negatif. Sikap yang baik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain pengalaman pribadi atau orang lain yang bisa berbentuk dukungan 

teman, keluarga, saudara atau lingkungan sekitarnya sehingga terbentuk 

kemampuan adaptasi orangtua dalam penerimaannya. 

       Menurut asumsi peneliti banyaknya responden yang memiliki sikap 

positif dipengaruhi oleh mayoritas responden yang memiliki pengetahuan 

yang baik yaitu sebanyak 65 responden. Pengetahuan orangtua yang baik akan 

mempengaruhi dan memotivasi perubahan sikap atau perilaku dan pola 

hidupnya sehingga dapat menyadari perannya dalam merawat dan 

memberikan pengasuhan yang baik termasuk kepada anak yang menyandang 

disabilitas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Natoadmodjo (2014) bahwa 

dengan tingginya tingkat pengetahuan seseorang maka semakin tinggi 

peluang untuk menerapkan sikap yang positif akan suatu hal. Orangtua yang 

memiliki pengetahuan baik akan memberi respon yang positif untuk diri 

sendiri maupun sekitar termasuk anak-anaknya sehingga mengurangi 

munculnya sikap yang buruk pada anak (Darsini et.,al 2019).  

      Umur responden juga mempengaruhi sikap seseorang, dari hasil 

penelitian mayoritas responden berada di rentan usia yang telah memasuki 
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fase dewasa yaitu sebanyak 65 orang (70.7%) dan fase pra lanjut usia 

sebanyak 23 orang (25%). Maka semakin matang usia maka semakin banyak 

pula pengalaman hidup dan penerimaan informasi sehingga dapat 

membentuk kepribadian seseorang dalam mengatasi situasi termasuk dalam 

penanganan anak berkebutuhan khusus. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Azwar (2013) bahwa seseorang yang memasuki fase dewasa akan semakin 

matang dan baik sikap, respon dan penghayatannya terhadap suatu hal. 

        Berdasarkan hasil penelitian mayoritas responden yaitu sebanyak 70 

orang memiliki sikap yang positif, terdapat 54 orang (58.7%) diantaranya 

menerapkan pola asuh demokratis, sehingga hal ini sejalan dengan pernyataan 

Hurlock (2010) bahwa orangtua yang memiliki sikap yang positif akan 

cenderung menerapkan pola asuh demokratis termasuk orangtua yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus karena keterbukaan dan demokratisasi 

dalam sebuah kehidupan keluarga adalah salah satu syarat terjadinya 

pengakuan orangtua terhadap situasi anak.  

        Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan uji Chi-

square diperoleh nilai p-value 0,001 (<0,05) hal ini menunjukan bahwa ada 

hubungan antara sikap dengan pola asuh orang tua yang memiliki anak 

penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Dameria et., al 2020) bahwa ada hubungan yang signifikan dengan hasil uji 

chi-square mendapatkan nilai p-value 0,000. Hasil penelitian ini juga 
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diperkuat oleh (Dewi A et al., 2019) bahwa ada hubungan antara sikap dan 

pola asuh orang tua dengan hasil uji Chi-square dengan p-value 0,003 (<0,05). 

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ruminem 

2020) bahwa tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dan pola asuh 

anak disabilitas dengan hasil nilai p- value 0,64 (> 0,05). 

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat muslim terbesar 

di dunia. Dalam islam telah diajarkan dan dibahas mengenai aspek-aspek 

kesehatan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits (Raodhah et al., 2022). Al-

quran dan hadits dijadikan sebagai pedoman hidup umat muslim sebagai 

solusi dari berbagai permasalahan berkeluarga dan bermasyarakat. Salah 

satunya membahas bagaimana sikap dan peran orangtua dalam mendidik 

anaknya, orangtua yang bersikap dengan lemah dan lembut terhadap anaknya 

serta bersikap dengan tegas apabila diperlukan, karena anak juga manusia 

biasa yang memiliki perasaan, oleh karena itu orangtua juga sangat dianjurkan 

untuk sesekali bermain, bercanda dan mencium anak sebagai buah hatinya 

sebagai bentuk dari rasa sayang. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, bahwa 

Rasulullah SAW pernah mencium Hasan bin Ali di hadapan lelaki bernama 

Aqra’ bin Habis At- Tamimi, kemudian ia berkata “aku memiliki 10 orang anak 

dan aku tidak pernah sama sekali mencium mereka”. Mendengar hal tersebut 

Rasulullah SAW bersabda : 
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 يُرْحَوْ             
َ
 يَرْحَوْ  لْ

 
 َ ْ  لْ

Artinya : 

“Barangsiapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi” (Bukhari no. 
5997 dan Muslim no.2318). 

          Menurut Imam Bukhari dalam kitab Shahadah bab 10, dalam hadits ini 

menunjukan pentingnya sebuat sikap dan sifat rasa kasih sayang di dalam 

kehidupan manusia. Sifat di dalam hadits ini tidak hanya ditujukan kepada 

anak- anak, tetapi kepada setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. 

Seorang yang memiliki sikap dan sifat rasa kasih sayang tinggi akan mudah 

tersentuh dan terdorong membantu sesama makhluk Allah SWT. Imam 

Bukhari juga menjelaskan sebuah hikmah di balik tindakan beliau mencium 

Hasan bin Ali, hal ini menunjukan bentuk kasih sayang dan perhatian yang 

penuh oleh seorang Nabi kepada anak- anak. Ini merupakan contoh yang 

harus ditiru oleh orangtua untuk selalu memberikan kasih sayang terhadap 

anak mereka. Di dalam hadits ini dijelaskan bahwa setiap perbuatan yang kita 

lakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Mereka yang senantiasa 

menunjukkan rasa kasih sayang kepada orang lain, maka ia juga akan 

mendapatkan kasih sayang dari orang lain dan dari Allah SWT dan begitupun 

sebaliknya mereka yang tidak memberikan kasih sayang kepada sesama maka 

ia tidak akan disayangi (Ummu Sufyan 2017).  
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          Menurut asumsi peneliti di dalam hadits jelas memberikan perintah 

kepada umat islam bahwa pentingnya memberikan sikap kasih sayang yang 

penuh antara sesama makhluk hidup, terutama ditujukan kepada orang tua 

kepada anak-anaknya, karena setiap perbuatan yang dilakukan akan 

mendapatkan balasan yang setimpal. Namun sikap tegas orangtua juga perlu 

dilakukan sesekali apabila anak- anaknya melanggar ketentuan yang telah di 

ditetapkan dalam ajaran islam. Sikap tegas yang dimaksud bukanlah sikap 

menganiaya, memukul dan kasar terhadap anak. Namun sikap tegas yang 

dapat memberikan efek jera terhadap apa yang dilakukan anak dan kembali 

mendekatkan diri kepada Allah SWT.  

        Anak merupakan buah hati dari orangtua dan merupakan dambaan 

bagi sebuah keluarga yang merupakan rizki sekaligus sebagai ujian bagi 

orangtua. Seperti mereka yang memiliki anak dengan keterbatasan sosial atau 

anak penyandang disabilitas, tentunya kasih sayang yang diberikan orangtua 

harus lebih ekstra dan khusus sesuai keadaan disabilitas yang diderita 

dibanding dengan orangtua lainnya yang memiliki anak normal.  Jika manusia 

menerapkan sifat kasih sayang dalam kehidupan sehari- hari, maka ia akan 

menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan rahmat dan balasan pahala 

yang besar dari Allah SWT. 
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3. Hubungan Pendapatan dengan Pola Asuh Orangtua Anak Disabilitas 

Menurut Noor (1999) tingkatan sosial ekonomi keluarga dapat   

diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu : 

a. Kelas atas (upper class) yaitu golongan yang kaya raya yang dimana segala 

kebutuhannya dapat terpenuhi dengan sangat mudah sehingga orangtua 

dapat menjadikan pendidikan anak sebagai prioritas, karena anak lebih 

mudah diberikan sarana dan prasarana. 

b. Kelas Menengah (middle class), yakni mereka yang memiliki tingkat 

ekonomi atau pendapatan yang cukup atau sedang. Pandangan orangtua 

tidak perlu merasa khawatir akan kebutuhan anaknya, meskipun 

pendapatan atau penghasilan yang mereka peroleh tidak berlebihan tetapi 

mereka merasa cukup. 

c. Kelas bawah (lower class), yakni kategori orang yang termasuk miskin 

sehingga perhatian mereka terhadap kehidupan relatif kecil, karena merasa 

tidak cukup biaya untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

             Pendapatan keluarga mempengaruhi pola asuh orangtua dengan 

melalui beberapa mekanisme seperti tersedianya sumber daya material, 

kualitas dari lingkungan dan tingkat stres atau kesehatan mental orangtua, 

sehingga seorang anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi 

yang tinggi akan cenderung dimanja dan apapun yang diinginkan anak akan 

dipenuhi, berbeda dengan mereka yang berasal dari kelurga menengah 
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kebawah mereka akan cenderung di didik dengan keras dan lebih konsisten 

(Nurul Khaerani et al., 2020). 

              Hasil penelitian ini menunjukan mayoritas pendapatan keluarga 

(51,1%) kurang dari UMK. Menurut asumsi peneliti hal ini disebabkan 

karena sebagian besar responden tidak bekerja dan tidak mempunyai 

penghasilan yang menetap. Keluarga dengan keadaan sosial ekonomi 

menengah ke atas cenderung bersifat hangat kepada anaknya daripada 

tingkat sosial ekonomi rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Mcloyd 

(1998) yang menunjukan bahwa keluarga yang perpendapatan rendah 

sering mengalami stres finansial yang tinggi yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi pola asuh yang akan diterapkan orangtua. 

             Berdasarkan hasil analisis statistik dengan uji Chi-square diperoleh 

hasil nilai p-value 0,036 (<0,05) yang dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara tingkat pendapatan dengan pola asuh yang diterapkan 

orangtua yang memiliki anak penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2018) dengan responden 

orangtua yang memiliki anak disabilitas diketahui (61,3%) pendapat 

kurang dibawah UMK dan didapatkan hasil p-value 0,003 (0,05) yang 

berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara pendapatan dan pola 

asuh orangtua. 
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              Mencari nafkah merupakan konsep tanggung jawab orangtua 

untuk menyediakan kebutuhan materi dan spiritual bagi anak-anaknya. 

Berikut merupakan surah tentang tanggung jawab orangtua untuk mencari 

nafkah dalam Q.S Al-Baqarah/2:233 : 
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Terjemahnya : 

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara 
yang ma.ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan dengan kadar 
kesanggupannya. Jangnalah seorang ibu menderita kesengsaraan 
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun 
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka 
tidak ada dosa atas keduanya.” (Kementrian Agama RI). 

 

             Berdasarkan tafsir Quraish Shihab (2017), ibu berkewajiban 

menyusui anaknya selama dua tahun penuh demi menjaga kemaslahatan 

anak, kalau salah satu atau kedua orangtua ingin menyempurnakan 

penyusuan karena anaknya membutuhkan hal itu. Sedangkan ayah 

berkewajiban karena anak adalah keturunannya dan wajib memberikan 

nafkah kepada sang ibu dengan memberikan makanan dan pakaian sesuai 

dengan kemampuannya, tidak boros dan tidak pula terlalu sedikit. Karena 

manusia tidak diwajibkan kecuali sampai batas kemampuannya. Nafkah itu 



93 
 

 
 

hendaknya tidak merugikan sang ibu dengan mengurangi hak nafkahnya atau 

dalam mengasuh anaknya. Begitu juga sang anak tidak boleh menyebabkan 

kerugian pada ayahnya dengan membebaninya du atas kemampuan atau 

mengurangi hak ayah pada anak. Apabila sang ayah wafat atau jatuh miskin 

sehingga tidak mampu mencari penghidupan, maka kewajiban memberi 

nafkah dilimpahkan kepada pewaris anak jika ia memiliki harta. Apabila salah 

satu atau kedua orangtua menginginkan untuk menyapih anak sebelum dua 

tahun secara suka rela dengan melihat maslahat anak, maka hal itu 

dibolehkan (Shihab M. Q 2017). 

               Menurut asumsi peneliti ayat ini memerintahkan bahwa ibu harus 

memberikan ASI kepada anaknya mulai dari awal kelahiran sampai 

menginjak usia 2 tahun. Di balik usaha seorang ibu memberikan ASI kepada 

anaknya dan memerlukan biaya agar kesehatannya tetap terjaga, sehingga 

ayat selanjutnya memberikan kewajiban bagi sang ayah untuk memberikan 

nafkah sandang pangan kepada istri dan anak-anaknya namun sesuai dengan 

batas kemampuannya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan 

mayoritas keluarga telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari meskipun sebagian besar diantaranya masih di bawah upah 

minimum kabupaten. 

          Tuntutan ini menjadikan anak yang dilahirkan mendapatkan jaminan 

untuk memenuhi perkembangan jiwa dan pertumbuhan secara fisik yang 
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baik. Namun lahirnya anak disabilitas bukan semata-mata karena kurangnya 

perhatian atau pendapatan dari keluarga, tetapi merupakan takdir dan 

bentuk ujian kepada orangtua agar lebih meningkatkan ketaqwaan kepada 

Allah SWT. Maka dari itu orangtua harus bekerja sama dalam hal 

memperjuangkan tercukupinya kebutuhan nutrisi anak. Mereka tidak boleh 

saling membebankan dan menyalahkan satu sama lain karena masing-masing 

mempunyai peran dan kewajiban untuk mencapai tujuan bersama dalam 

membesarkan buah hatinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait faktor 

yang mempengaruhi pola asuh keluarga yang memiliki anak disabilitas di 

Kabupaten Pangkep, dapat diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan 

penelitian yakti sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan 

pola asuh keluarga yang memiliki anak disabilitas di Kabupaten 

Pangkep. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dengan pola asuh 

keluarga yang memiliki anak disabilitas di Kabupaten Pangkep. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan 

keluarga dengan pola asuh keluarga yang memiliki anak disabilitas di 

Kabupaten Pangkep. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, maka penulis mencoba 

memberikan saran dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan kedepannya : 

1. Diharapkan institusi SLBN 1 Pangkep dapat mengadakan sosialisasi 

dengan orang tua anak penyandang disabilitas untuk membahas 
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tentang macam-macam pola asuh yang telah diterapkan orangtua 

kepada anaknya dan membahas pola asuh yang paling cocok untuk 

diterapkan kedepannya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan penelitian ini 

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai variabel yang 

berhubungan dengan pola asuh orangtua yang memiliki anak 

penyandang disabilitas. Beberapa variabel yang dapat ditambahkan 

untuk peneliti selanjutnya seperti sosial budaya, umur, jumlah anak 

dukungan keluarga dan nilai religiusitas. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan analisis multivariat untuk 

melihat variabel yang paling signifikan mempengaruhi pola asuh 

orangtua pada anak disabilitas. 
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LAMPIRAN 1 

LEMBAR CONSENT 

PERSETUJUAN RESPONDEN 

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini : 

 Nama  : 

 Usia  : 

 Alamat  : 

 Nama Anak : 

Menyatakan Saya siap berpartisipasi menjadi responden atau subjek penelitian yang 

berjudul “Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orangtua Pada Anak Disabilitas di 

Kabupaten Pangkep”. Saya telah mendapatkan penjelasan secara rinci terkait informasi 

jalannya penelitian yang akan dilakukan peneliti. Saya menyadari bahwa penelitian ini 

tidak akan menimbulkan sesuatu yang merugikan bagi saya dan anak saya, sehingga saya 

secara sadar memberikan persetujuan untuk ikut serta dalam kegiatan ini. 

Demikian Pernyataan ini Saya buat, semoga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. 

 

 

       Pangkep,                2024 

 

  Responden         Peneliti 

 

    (………………………………….)       ( Nurul Khaerah Darwin ) 
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Lampiran 2 

KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Pilihlah Sesuai Dengan Keadaan Anda, Pertanyaan Dibawah Ini Dengan 

Menggunakan Tanda Checklist ( ) Pada Kolom Yang Tersedia. 

1. Nama   : 

2. Usia   : 

3. Jenis Kelamin  :  Laki-laki 

Perempuan 

4. Pendidikan Terakhir : Tidak taman SD/MI 

SD/MI 

SMP/MTS 

SMA/MA 

Perguruan Tinggi 

5. Pekerjaan  : Tidak Bekerja 

Buruh  

Petani 

PNS 

Pegawai Swasta 

Wiraswasta 

Lainnya : 

6. Penghasilan Keluarga : Rp. 

7. Suku   : Bugis 

Makassar 

Jawa 

Lainnya : 

8. Agama   : Islam 

Kristen 

Buddha 

Lainnya : 
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Lampiran 3 

Kuesioner Pengetahuan Orangtua Tentang Disabilitas  

Pilih Salah Satu Jawaban Yang Paling Sesuai Dengan Pendapat Anda 

Berikan Tanda Centang ( ) Pada Jawaban Yang Anda Pilih. 

No Pertanyaan Benar Salah 

1. Anak penyandang disabilitas merupakan anak yang memiliki 
kekhususan dibandingkan dengan anak normal lainnya 

  

2. Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki 
kebutuhan khusus sementara atau permanen 

  

3. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan pelayanan pendidikan 
yang lebih intens 

  

4. Anak berkebutuhan khusus yang memiliki kekhususan permanen 
yaitu akibat dari kelainan tertentu seperti anak tunanetra 

  

5. Anak disabilitas bukan hanya yang mengalami cacat fisik saja, 
anak yang memiliki kelemahan pada intelektual dan sosialnya 
juga termasuk anak berkebutuhan khusus 

  

6. Tunanetra adalah salah satu klasifikasi bagi anak yang memiliki 
kebutuhan khusus dengan ciri adanya hambatan pada indra 
penglihatan 

  

7. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian 
daya pendengarannya sehingga mengalami gangguan 
berkomunikasi secara verbal 

  

8. Anak penyandang disabilitas dapat disebabkan oleh kelainan atau 
bawaan dari lahir 

  

9. Anak lamban belajar adalah anak yang memiliki potensi 
intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk 
tunagrahita 

  

10. Disabilitas ganda atau multi yaitu anak penyandang disabilitas 
yang mempunyai dua atau ragam lebih disabilitas 

  

11. Orangtua, keluarga dan masyarakat perlu mempunyai 
keterampilan dalam merawat dan mengasuh anak penyandang 
disabilitas melalui pelatihan-pelatihan 

  

12. Anak penyandang disabilitas dapat disebabkanoleh masalah 
tekanan ekonomi, politik, sosial, emosi dan perilaku yang 
menyimpang 
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Kuesioner Sikap Orangtua Pada Anak Disabilitas 

Pilihlah Salah Satu Jawaban Yang Paling Sesuai Dengan Pendapat Anda 

Berikan Tanda Centang ( ) Pada Jawaban Yang Anda Pilih. 

Keterangan Jawaban : 

SS : Sangat Setuju   ST : Setuju 

TS : Tidak Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 

 

No Pertanyaan SS ST TS STS 

1. Sering menemui dan mendampingi anak berinteraksi 
untuk ikut bermain bersama anak normal lainnya 

    

2. Memperkenalkan anak kepada kawan-kawannya untuk 
bermain bersama agar anak merasa tidak terkucilkan 

    

3. Memarahi anak apabila tidak mampu melakukan 
aktivitas sehari-hari dengan sendiri seperti makan dan 
minum 

    

4. Ketika anak berbuat salah, sebagai orangtua maka 
langsung memarahi anak tersebut 

    

5. Membiarkan anak berbicara dan bersosialisasi dengan 
orang lain 

    

6. Supaya anak tidak membahayakan orang lain maka ia 
harus di didik dengan baik 

    

7. Memberikan motivasi dan mendorong anak untuk 
meningkatkan potensi yang anak miliki 

    

8. Menerapkan kedisiplinan dalam segala hal kepada anak     

9. Membiarkan anak bermain dan berdiam diri dengan 
sendirian 

    

10. Jika anak menangis, maka perlu dibiarkan sampai 
berhenti dengan sendirinya 

    

11. Menuruti permintaan atau keinginan anak walaupun 
menurut anda itu hal yang salah atau kurang baik. 

    

12. Ketika anak mengamuk tak terkendali saat dilarang atau 
tidak diberikan keinginannya maka saya perlu memarahi 
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KUESIONER POLA ASUH ORANGTUA 

Kuesioner ini akan mengukur pola asuh orangtua. Kuesioner ini terdiri dari 30 

pertanyaan. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar. 

Petunjuk Pengisian 

Kuesioner ini terdiri dari 30 pernyataan untuk mengetahui jenis pola asuh yang 

diterapkan orang tua pada anak. Selanjutnya responden dimohon untuk membaca tiap 

pernyataan dengan seksama dan memberikan informasi mengenai pola asuh yang sesuai 

dengan penerapan di rumah seharihari, kemudian berilah tanda checklist ( √ ) pada salah 

satu pernyataan yang dianggap paling sesuai. Semua jawaban adalah benar. 

Tiap pernyataan terdapat lima pilihan jawaban.  

Tidak Pernah (TP)   : tidak pernah melakukan kegiatan tersebut  

Jarang (JR)   : hanya beberapa kali melakukannya  

Kadang-kadang (KD)  : frekuensi melakukan dengan tidak melakukan sama  

Sering (SR)    : pada sebagian waktu melakukan kegiatan tersebut  

Selalu (SL)    : setiap saat selalu melakukan kegiatan tersebut  

Tidak ada jawaban yang benar atau salah untuk setiap pertanyaan, seluruh jawaban 

adalah benar selama itu sesuai dengan bapak/ibu. Berilah tanda checklist ( √ ) pada salah 

satu pernyataan yang dianggap paling sesuai dengan Anda. 

No Pertanyaan TP JR KD SR SL 

DEMOKRATIS      

1. Saya memberikan kebebasan untuk memilih kegiatan 
yang akan anak saya lakukan 

     

2. Saya bertanggung jawab atas perasaan dan kebutuhan 
anak saya. 

     

3. saya mencari tahu tentang sesuatu yang mungkin akan 
menyakiti anak saya dan bagaimana meyakinkan anak 
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untuk berbicara mengenai perasaan dan masalah-
masalah 

4. Saya berteriak atau menghardik anak ketika anak 
berlaku tidak pantas atau nakal 

     

5. Saya menghukum anak ketika tidak patuh dengan tidak 
emosi dan tetap memberikan kenyamanan 

     

6. Saya menyuruh anak saya untuk menghentikan 
kegiatan yang saya tidak suka karena saya yakin itu 
yang terbaik 

     

7. Saya memarahi dan mengkritik anak supaya dia 
memperbaiki kelakuannya 

     

8. Saya mempertimbangkan keinginan anak lebih dulu 
sebelum memintanya melakukan sesuatu apakah 
sanggup atau tidak 

     

9. Saya selalu berusaha menjelaskan konsekuensi dari 
perilaku yang dilakukan anak 

     

10. Saya tidak pernah melarang untuk melakukan halhal 
yang anak saya suka tapi tetap mengawasi sebagai 
orang tua 

     

OTORITER TP JR KD SR SL 

1. Saya menggunakan hukuman fisik sebagai cara untuk 
mendisiplinkan anak 

     

2. Saya memukul anak ketika anak tidak mematuhi aturan 
dan tantrum 

     

3. Saya memberikan pujian pada anak ketika melakukan 
kebaikan 

     

4. Saya memberikan pengertian kepada anak bahwa harus 
mengikuti perintah saya, karena saya orangtuanya 

     

5. Saya memaksa anak untuk mengikuti kemauan saya 
meskipun punya keterbatasan 

     

6. Saya memberikan pujian ketika anak saya berhasil 
melaksanakan tugas sebagai bentuk menghargai 
usahanya 

     

7. Saya terbiasa hanya melihat dari satu sisi dimana pada 
akhirnya akan menyalahkan anak saya. 
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8. Saya memberikan kepercayaan kepada anak saya ketika 
berada diluar rumah 

     

9. Saya tidak membatasi pergaulan anak saya dan tetap 
memberikan motivasi untuk tidak menyerah dengan 
keadaan 

     

10. Ketika saya sangat marah, saya melampiaskan pada 
anak 

     

PERMISIF TP JR KD SR SL 

1. Saya tidak marah apabila anak saya melakukan sebuah 
kesalahan karena anak saya memiliki kekurangan 

     

2. Saya merasa kesusahan dalam mendisiplinkan anak      

3. Saya membebaskan anak saya melakukan segala 
sesuatu sesuai kehendaknya 

     

4. Saya mempertimbangkan pilihan anak dalam 
merencanakan sesuatu untuk keluarga (misal liburan 
bersama) 

     

5. Saya menggunakan ancaman untuk menghukum anak 
dan tidak benar- benar melakukannya 

     

6. Saya melarang anak saya bermain dengan teman-teman 
karena takut terjadi sesuatu 

     

7. Saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja 
daripada mengajak anak saya liburan 

     

8. Saya tidak memperhatikan seperti apa kondisi anak 
saya 

     

9. Jika anak saya melakukan kesalahan, saya tidak 
menyuruhnya minta maaf 

     

10. Saya tidak memperbolehkan anak saya untuk menginap 
dirumah teman karena takut menyusahkan oranglain 
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Lampiran 4 

Keterangan Layak Etik Penelitian 
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Lampiran 5 

Surat Izin Meneliti LP2M 
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Lampiran 6 

Surat Izin Meneliti DPM PTSP 
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Lampiran 7 

Surat Keterangan Selesai Meneliti 
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Lampiran 8 

Dokumentasi Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 
 

                                            Master Tabel Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R U JK P K S A P1 P2 P3 P4 P5 P5 P7 P8 P9 P10 P11 P12 PH S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 SH D1D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 PAH

R1 41 0 4 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 4 1 3 3 3 2 4 4 1 4 1 0 1 5 2 1 1 2 3 5 5 5 1 1 5 5 1 5 2 1 5 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

R2 50 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 4 4 2 2 4 4 3 1 3 4 3 4 1 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 4 2 5 2 2 1 1

R3 39 0 4 3 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 0 5 1 5 2 2 3 4 4 5 5 2 1 5 3 1 4 1 3 4 1 4 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1

R4 53 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 4 3 1 3 3 1 3 1 1 1 2 1 3 4 2 3 4 5 5 4 4 4 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 1 4 3 3 2 3 4 2 2 1

R5 53 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 4 2 4 2 3 4 3 2 2 4 3 3 1 1 3 4 5 5 5 3 1 2 4 4 5 4 2 2 2 2 2 3 3 2 1 5 4 4 2 2 2 3 4 2 1

R6 30 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 1 3 2 2 2 1 4 3 3 3 1 2 1 3 4 4 4 3 3 2 2 2 2 4 5 4 3 5 4 4 5 2 2 2 3 4 4 2 3 2 1 1 2 2

R7 60 0 1 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 4 4 4 3 3 4 1 4 4 1 3 1 1 2 5 4 2 4 2 4 4 4 5 2 1 5 3 1 4 1 3 2 1 4 1 4 5 3 1 1 1 1 1 1

R8 28 1 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 1 4 4 4 1 3 3 2 4 1 1 2 5 4 3 3 2 5 2 2 1 4 3 5 5 1 5 4 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 1 1 2 2

R9 47 0 4 5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 3 3 3 2 3 4 2 3 1 0 1 5 4 2 4 2 4 4 4 5 2 1 5 3 1 4 1 3 4 1 4 1 4 5 2 1 1 1 1 1 1

R10 44 1 3 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 1 0 2 5 5 3 5 1 4 3 4 5 2 1 4 5 3 5 4 2 2 1 3 1 1 5 4 3 3 1 5 2 1

R11 50 1 3 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 0 4 5 5 2 2 3 5 4 5 5 1 1 5 5 2 5 3 3 2 1 2 5 4 3 1 2 3 1 1 4 1

R12 37 1 1 5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 1 1 4 5 5 2 2 3 5 4 5 5 1 1 5 5 2 5 3 2 3 1 2 5 4 3 1 2 3 1 1 4 1

R13 40 0 3 5 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 4 3 4 4 4 4 1 3 2 2 4 1 0 2 5 4 2 4 2 4 4 4 5 2 1 5 3 1 4 1 3 4 1 4 1 4 5 2 1 1 1 1 1 1

R14 37 1 4 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 1 4 1 0 3 5 4 1 4 3 4 5 5 5 3 3 5 3 1 5 1 3 4 1 1 3 1 5 3 3 2 1 1 4 1

R15 40 0 3 5 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 3 3 3 2 3 4 4 1 2 2 2 3 1 0 4 4 5 1 1 2 4 3 5 5 2 1 5 3 1 4 1 3 4 1 4 1 4 5 2 1 1 1 1 1 1

R16 56 1 4 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3 2 3 1 0 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 1 1 5 3 1 5 1 1 5 1 4 5 5 5 1 1 2 1 1 2 1

R17 48 1 1 4 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 4 4 2 3 4 4 4 2 3 3 2 3 1 1 5 5 5 1 1 5 2 5 5 4 1 1 5 2 1 5 1 4 5 1 2 4 1 4 1 2 2 1 1 5 1

R18 40 1 4 5 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 1 0 5 5 5 1 1 5 2 5 5 4 1 1 5 2 1 5 1 4 5 1 2 4 1 4 1 2 2 1 1 5 1

R19 39 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 4 4 1 3 4 4 4 1 3 3 3 2 1 1 1 5 5 1 1 5 2 5 5 4 1 1 5 2 1 5 2 4 1 3 2 4 1 4 1 2 2 1 1 5 1

R20 38 1 3 5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 2 1 4 1 0 5 5 4 2 4 3 3 5 5 5 1 1 5 5 1 5 1 5 4 1 2 4 1 5 2 1 1 1 1 1 1

POLA ASUH ORANGTUA

SIKAP
Gaji

VARIABEL PENELITIAN 

PENGETAHUAN DEMOKRATIS OTORITER PERMISIF
KARAKTERISTIK
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R21 36 1 4 3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 1 4 1 0 3 5 4 1 4 3 4 5 5 5 3 3 5 3 1 5 1 3 1 3 1 3 1 5 3 3 2 1 1 4 1

R22 43 1 3 4 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 4 4 3 2 4 4 4 1 2 2 2 1 1 0 2 3 5 1 2 2 5 4 5 5 2 1 2 1 1 2 1 2 4 1 2 4 2 3 1 2 2 1 4 2 1

R23 39 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 4 3 2 4 4 4 1 2 2 2 1 1 1 2 3 5 1 2 2 5 2 5 4 2 1 4 1 1 2 1 2 4 1 2 4 2 3 1 2 2 1 4 2 1

R24 42 1 4 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 2 2 4 4 1 2 2 2 2 1 0 4 4 4 1 1 2 4 4 4 5 2 1 5 3 1 4 1 3 4 1 4 1 4 5 2 1 1 1 1 1 1

R25 31 1 3 5 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 2 1 1 0 2 4 5 1 2 2 5 2 5 2 1 4 2 1 2 1 2 4 1 2 2 4 2 3 1 2 2 1 3 2 1

R26 45 1 3 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 4 4 3 2 4 4 4 1 3 3 2 1 1 0 2 4 5 1 2 2 5 2 5 2 2 1 4 2 1 2 1 2 4 1 2 4 2 3 1 2 2 1 4 2 1

R27 42 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 1 2 4 3 4 2 3 1 2 3 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 1 4 4 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R28 43 1 3 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 4 2 1 2 3 4 3 2 2 4 3 3 1 1 5 3 1 1 5 3 4 4 5 5 5 1 5 2 2 5 3 2 4 2 1 5 3 4 3 2 3 1 2 5 1

R29 47 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 3 2 4 2 3 4 3 2 2 4 3 3 1 1 5 3 1 1 4 1 4 5 3 2 1 3 5 2 2 5 3 2 3 1 1 5 3 2 4 5 3 1 5 4 3

R30 39 1 4 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 4 3 2 3 3 4 1 3 3 2 2 1 1 4 5 4 1 4 4 4 2 4 5 3 1 5 2 1 5 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 2 2 1

R31 40 1 4 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 3 3 2 3 4 3 2 4 3 1 2 1 0 2 4 5 3 4 4 5 4 3 2 2 2 4 4 1 5 3 1 4 3 4 4 2 4 5 2 3 1 1 1 1

R32 39 1 4 3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 4 3 3 1 4 4 4 3 4 3 1 2 1 0 3 4 4 2 3 5 5 5 3 2 4 2 5 3 3 5 1 1 3 2 3 4 1 5 5 4 3 1 2 1 1

R33 36 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 2 5 2 1 5 1 5 1 5 2 1 1 5 5 1 5 2 5 5 5 1 1 5 5 1 1 5 1 5 1 2

R34 36 0 4 5 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 4 2 3 4 4 4 1 3 1 2 4 1 1 2 5 4 2 4 2 4 4 4 5 2 1 5 3 1 4 1 3 4 1 4 1 4 5 2 1 1 1 1 1 1

R35 43 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 4 2 2 2 4 2 3 3 2 1 1 2 1 1 4 3 4 4 2 4 2 3 1 1 2 5 4 3 5 3 2 4 3 4 3 1 3 4 4 2 2 3 2 2

R36 35 1 3 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 3 1 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 1 4 5 5 3 3 2 2 1 2 2 2 3 4 5 1 4 4 3 5 1 4 5 1 4 3 2 3 3 2 2 2

R37 47 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 3 2 3 1 4 3 4 2 3 2 2 4 1 1 2 4 3 4 4 5 4 4 3 2 1 3 3 3 4 5 3 2 1 3 3 2 1 3 4 4 2 3 4 1 1

R38 40 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 3 3 3 1 4 3 3 3 4 3 3 3 1 1 2 3 5 2 5 2 3 2 5 4 2 2 4 4 1 4 1 2 5 1 3 3 1 1 3 5 2 3 2 4 1

R39 39 1 3 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 3 4 2 3 5 5 2 3 4 2 5 2 2 3 4 3 2 3 5 4 2 1 2

R40 49 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 5 2 4 2 1 1 4 4 4 2 2 1 5 3 3 2 3 4 5 4 4 1 4 4 2 1 1 1 1 1 2

R41 40 1 4 3 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 3 1 3 2 0 3 3 2 4 2 4 3 3 1 4 2 2 3 1 5 3 2 5 3 2 3 3 5 3 4 3 5 4 3 5 3

R42 52 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 1 1 1 1 4 2 4 3 5 3 2 4 3 2 1 5 4 3 5 2 3 2 1 3 4 1 5 4 2 3 2 1 1 1

R43 36 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 4 3 1 4 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 4 3 1 2 1 3 5 5 5 2 2 3 4 3 5 2 2 5 1 2 2 1 4 3 3 4 2 4 2 1
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R44 28 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 3 1 4 3 4 2 3 2 2 3 1 1 2 5 2 1 5 1 5 1 5 5 2 2 3 1 5 3 2 5 3 3 2 3 1 2 4 3 2 4 3 5 1

R45 50 1 4 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 1 1 0 3 4 4 2 3 5 5 5 3 2 4 2 5 3 3 5 1 1 2 2 3 4 1 5 2 4 2 1 2 2 1

R46 47 1 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 1 3 4 3 2 2 3 1 3 1 1 3 4 2 3 2 3 4 3 1 5 2 3 2 1 5 3 5 2 3 4 2 3 1 2 4 2 3 4 5 3 1

R47 33 1 3 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 3 1 3 4 1 2 3 2 2 1 0 4 2 3 3 4 1 2 3 4 5 3 4 5 2 1 2 5 3 4 3 3 2 2 1 5 3 1 3 5 2 1

R48 48 1 3 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 2 1 1 4 2 4 2 1 4 3 5 4 2 2 1 5 4 3 5 2 3 2 1 3 4 1 5 4 2 3 2 1 1 1

R49 35 1 3 4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 0 5 2 4 2 1 2 4 4 4 5 2 1 5 3 1 4 1 3 4 1 4 3 3 3 4 3 3 2 3 1 1

R50 46 1 4 3 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 3 4 1 2 4 3 2 3 2 3 2 2 1 0 3 4 5 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 5 2 3 2 5 3 3 2 3 4 3 2 4 2 2 2 4 1

R51 42 1 3 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 2 3 1 0 2 3 2 1 3 1 2 3 3 2 4 2 1 3 2 4 2 1 2 2 4 3 5 4 5 3 4 4 5 3 3

R52 28 1 3 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 1 1 5 4 4 3 5 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 1 2 3 2 2 3 4 2 3 4 2 1 2 3 2 1

R53 51 1 1 5 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 4 3 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 2 3 2 4 3 2 3 1 4 5 3 5 2 1 2 2 3 1 1

R54 44 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 4 3 4 2 4 3 3 4 2 1 2 3 1 1 4 5 5 3 4 4 3 4 5 2 2 4 3 2 2 4 3 2 3 1 2 3 4 3 1 3 4 5 3 1 1

R55 30 1 3 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 4 3 5 4 5 3 3 2 3 4 3 4 2 4 1 2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 2 1 3 3 2 1

R56 40 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 2 2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 2 5 3 2 3 4 3 4 5 4 2 4 3 2 3 1 2 3 2 4 4 3 4 2 3 2 3 1 3 3 1

R57 32 1 3 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 3 3 4 1 2 3 4 3 4 3 2 1 1 0 4 4 5 2 1 5 4 4 5 3 2 1 5 3 2 5 4 1 1 2 4 2 1 3 2 3 2 1 3 5 1

R58 37 1 4 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 3 1 1 3 4 3 1 3 1 2 2 2 0 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 4 5 3 2 3 2 2 3 2 3 5 5 5 5 5 5 3 2 3 5 3

R59 35 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 3 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 5 3 3

R60 34 1 3 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 1 1 1 4 2 1 3 1 2 4 3 1 2 4 3 5 4 5 3 2 2 4 5 3 2 4 3 3 2 1 4 2 2 2

R61 38 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 2 1 3 4 3 1 2 2 4 3 2 3 1 1 2 1 2 3 3 2 3 4 1 3 2 4 3 4 2 3 1 4 3 2 4 2 5 4 4 3 4 3 5 4 3

R62 35 1 3 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 3 4 3 3 1 2 3 2 2 2 1 1 3 2 2 3 3 4 1 2 2 4 3 4 1 2 1 1 3 2 4 5 4 5 3 2 4 5 4 3 3 3

R63 42 1 4 3 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 4 3 3 1 2 3 2 3 2 4 2 2 1 0 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 4 5 3 2 4 5 5 4 3 4 3 4 2 1 2 3 2 2 4 1 2  
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R64 39 1 3 5 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 3 1 2 3 3 1 3 3 2 2 0 3 4 2 1 1 2 3 1 1 2 3 3 4 3 5 3 1 2 1 1 4 3 5 5 3 4 4 2 3 5 3

R65 37 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 3 3 3 2 3 4 1 1 2 3 2 2 1 2 4 3 2 3 2 2 1 3 2 4 5 5 3 2 4 2 5 3 4 3 3 4 1 2 2 4 3 2 1 2

R66 40 1 4 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 4 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 1 0 4 4 3 5 3 4 2 5 4 3 3 4 3 2 3 1 2 4 2 3 4 2 3 2 2 1 2 1 2 3 1

R67 45 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 2 3 1 2 4 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 4 1 1 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 4 1 1 4 4 4 3 3 5 3 4 4 2 3

R68 39 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 1 3 4 1 1 5 3 4 4 3 2 3 2 5 4 3 3 2 4 1 1 2 3 3 2 2 3 5 3 3 4 2 2 2 3 1

R69 41 1 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 4 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 3 4 5 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 4 3 1 2 4 2 5 4 3 5 5 3 4 4 3 5 3 3

R70 48 1 4 3 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 4 2 2 3 4 3 4 3 3 2 3 2 1 0 2 2 4 3 3 2 2 1 2 2 4 3 3 2 2 1 3 1 2 1 4 5 5 2 2 3 4 3 3 4 3

R71 30 1 3 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 3 4 2 4 2 2 3 3 3 1 1 4 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 4 2 3 2 2 3 3 4 3 5 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3

R72 36 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 4 3 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 2 1 4 5 5 2 3 3 1 5 4 4 4 3 2 2 3 2 2 1 3 2 4 3 3 4 2 4 3 2 2 1 1

R73 37 1 4 4 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 2 2 4 3 4 3 4 2 3 1 0 5 3 3 4 5 4 4 5 3 3 4 4 2 1 3 2 2 1 2 2 2 4 4 3 3 1 1 3 2 2 1

R74 40 1 3 5 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 2 4 3 3 3 1 3 1 3 1 2 2 1 4 3 4 2 2 3 2 2 3 4 5 5 3 4 4 2 4 5 3 3 4 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2

R75 38 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 4 3 4 3 3 3 1 1 1 5 4 3 2 4 3 5 4 3 4 3 4 2 1 2 4 3 3 2 3 4 4 2 1 2 2 3 1 2 2 1

R76 39 0 3 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 2 2 1 0 4 4 3 5 3 4 5 4 4 3 3 4 4 2 3 1 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 1 2 3 2 1

R77 46 1 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 2 2 0 4 3 3 3 2 4 2 1 2 3 4 5 3 5 3 3 4 4 2 5 4 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2

R78 50 1 4 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 1 0 3 3 4 2 3 4 2 1 1 3 3 2 4 2 1 3 1 2 3 2 4 5 3 4 2 2 3 4 3 4 3

R79 40 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 4 2 3 2 2 1 4 3 3 5 4 2 3 4 3 5 4 4 3 5 1 2 2 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 3 2 2 1

R80 35 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 2 2 1 3 4 4 3 3 2 3 1 2 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 1 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2

R81 30 1 3 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 1 0 2 4 3 2 3 3 5 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 2 4 3 4 1

R82 32 1 4 5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 4 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 1 0 5 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 3 4 4 2 5 1 2 2 3 4 4 5 2 1 1 2 2 3 2 1

R83 35 1 4 3 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 1 1 0 3 4 3 3 4 2 1 3 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 3 2 5 5 4 3 4 5 3 4 3 4 3  
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R84 29 1 3 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 3 2 3 3 1 3 2 1 2 2 1 5 4 4 5 3 4 2 3 4 4 3 3 2 2 1 2 3 2 4 3 4 5 3 2 2 1 2 2 1 3 1

R85 34 1 2 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3 2 3 4 3 2 4 1 1 2 2 2 2 1 5 4 4 4 4 3 4 5 3 2 2 4 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 4 2 4 1 3 3 3 3 1

R86 40 1 4 3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 2 3 2 4 3 4 3 3 2 3 1 0 4 3 5 5 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 2 2 3 2 2 3 5 4 1 3 3 2 2 1 3 3 1

R87 44 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 3 4 4 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 5 2 1 3 5 4 5 3 2 2 2 2 4 3 5 1 2 2 1 3 4 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1

R88 39 1 3 5 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 4 3 4 2 1 2 3 3 3 2 3 1 1 0 3 4 5 4 2 2 1 2 1 3 4 4 3 4 2 1 3 2 1 3 5 4 3 4 5 2 4 3 5 4 3

R89 43 1 3 4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 1 1 0 3 4 2 3 3 1 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 1 2 3 5 2 4 3 5 5 4 5 4 3 3

R90 47 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 3 3 2 4 3 2 2 3 4 1 1 5 3 2 4 5 4 4 3 5 4 3 2 1 2 1 2 3 4 3 3 2 4 3 3 4 2 2 1 3 2 1

R91 45 1 3 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 3 2 4 4 3 4 3 2 3 3 4 1 0 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 2 4 5 2 2 1 2 3 3 1 4 4 4 5 5 5 4 3 2 4 3

R92 39 1 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 3 2 3 4 3 2 4 1 1 2 2 2 2 1 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 2 4 3 2 1 2 3 2 4 3 3 3 4 2 4 1 3 3 3 3 1  
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Hasil Analisis Data Univariat 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 10 10.9 10.9 10.9 

Perembuan 82 89.1 89.1 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Remaja 10-18 Tahun 3 3.3 3.3 3.3 

Dewasa 19-44 Tahun 65 70.7 70.7 73.9 

Pra Lanjut Usia 45-59 Tahun 23 25.0 25.0 98.9 

Lansia 60 Tahun 1 1.1 1.1 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

 

Tingkat Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Tamat SD/MI 2 2.2 2.2 2.2 

SD/MI 10 10.9 10.9 13.0 

SMP/MTS 15 16.3 16.3 29.3 

SMA/MA 41 44.6 44.6 73.9 

Perguruan Tinggi 24 26.1 26.1 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Bekerja 27 29.3 29.3 29.3 

Buruh 4 4.3 4.3 33.7 

Petani 13 14.1 14.1 47.8 

PNS 15 16.3 16.3 64.1 

Pegawai Swasta 12 13.0 13.0 77.2 
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Wiraswasta 21 22.8 22.8 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

Suku 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Bugis 41 44.6 44.6 44.6 

Makassar 50 54.3 54.3 98.9 

Jawa 1 1.1 1.1 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

Agama 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Islam 92 100.0 100.0 100.0 

 

 

Pendapatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 45 48.9 48.9 48.9 

Rendah 47 51.1 51.1 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

Hasil skoring pegetahuan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 65 70.7 70.7 70.7 

Kurang 27 29.3 29.3 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

Hasil skoring Sikap 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Positif 70 76.1 76.1 76.1 

Negatif 22 23.9 23.9 100.0 

Total 92 100.0 100.0  
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Hasil 

Analisis Data Bivariat 

 
Crosstab 

 

Hasil Skoring Pola Asuh 

Total Demokratis Otoriter Permisif 

Hasil skoring 

pegetahuan 

Baik Count 52 5 8 65 

% within Hasil skoring 

pegetahuan 

80.0% 7.7% 12.3% 100.0% 

% within Hasil Skoring Pola Asuh 83.9% 38.5% 47.1% 70.7% 

% of Total 56.5% 5.4% 8.7% 70.7% 

Kurang Count 10 8 9 27 

% within Hasil skoring 

pegetahuan 

37.0% 29.6% 33.3% 100.0% 

% within Hasil Skoring Pola Asuh 16.1% 61.5% 52.9% 29.3% 

% of Total 10.9% 8.7% 9.8% 29.3% 

Total Count 62 13 17 92 

% within Hasil skoring 

pegetahuan 

67.4% 14.1% 18.5% 100.0% 

% within Hasil Skoring Pola Asuh 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 67.4% 14.1% 18.5% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16.285a 2 .000 

Likelihood Ratio 15.749 2 .000 

Linear-by-Linear Association 12.472 1 .000 

N of Valid Cases 92   

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 3.82. 

 

 

Crosstab 

 

Hasil Skoring Pola Asuh 

Total Demokratis Otoriter Permisif 

Hasil skoring Sikap Positif Count 54 6 10 70 

% within Hasil skoring Sikap 77.1% 8.6% 14.3% 100.0

% 

% within Hasil Skoring Pola Asuh 87.1% 46.2% 58.8% 76.1% 

% of Total 58.7% 6.5% 10.9% 76.1% 

Negatif Count 8 7 7 22 

% within Hasil skoring Sikap 36.4% 31.8% 31.8% 100.0

% 

% within Hasil Skoring Pola Asuh 12.9% 53.8% 41.2% 23.9% 

% of Total 8.7% 7.6% 7.6% 23.9% 

Total Count 62 13 17 92 

Hasil Skoring Pola Asuh 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Demokratis 62 67.4 67.4 67.4 

Otoriter 13 14.1 14.1 81.5 

Permisif 17 18.5 18.5 100.0 

Total 92 100.0 100.0  
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% within Hasil skoring Sikap 67.4% 14.1% 18.5% 100.0

% 

% within Hasil Skoring Pola Asuh 100.0% 100.0% 100.0% 100.0

% 

% of Total 67.4% 14.1% 18.5% 100.0

% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 13.317a 2 .001 

Likelihood Ratio 12.551 2 .002 

Linear-by-Linear Association 9.089 1 .003 

N of Valid Cases 92   

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.11. 

 

 

Crosstab 

 

Hasil Skoring Pola Asuh 

Total Demokratis Otoriter Permisif 

Pendapatan Tinggi Count 30 3 12 45 

% within Pendapatan 66.7% 6.7% 26.7% 100.0% 

% within Hasil Skoring Pola 

Asuh 

48.4% 23.1% 70.6% 48.9% 

% of Total 32.6% 3.3% 13.0% 48.9% 

Rendah Count 32 10 5 47 

% within Pendapatan 68.1% 21.3% 10.6% 100.0% 

% within Hasil Skoring Pola 

Asuh 

51.6% 76.9% 29.4% 51.1% 

% of Total 34.8% 10.9% 5.4% 51.1% 

Total Count 62 13 17 92 

% within Pendapatan 67.4% 14.1% 18.5% 100.0% 

% within Hasil Skoring Pola 

Asuh 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 67.4% 14.1% 18.5% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.676a 2 .036 

Likelihood Ratio 6.967 2 .031 

Linear-by-Linear Association 1.117 1 .290 

N of Valid Cases 92   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

6.36. 
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