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ABSTRAK 

 

       Resiliensi dibutuhkan oleh mahasiswa agar mampu beradaptasi saat di kondisi 

yang sulit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh optimisme terhadap 

resiliensi mahasiswa yang bekerja. Rancangan penelitian menggunakan kuantitatif 

korelasional dengan melibatkan 272 mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang 

bekerja. Teknik sampel yang digunakan adalah quota sampling. Instrumen 

penelitian yang digunakan yaitu Connor & Davidson Resilience Scale-10 version, 

dan Life Orientation Test-revised (LOT-R). Data dianalisis menggunakan uji 

regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimisme 

berpengaruh secara signifikan terhadap terbentuknya resiliensi mahasiswa. 

 

Kata Kunci: Resiliensi, Optimisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

viii 

 

 

ABSTRACT 

 

       Students need resilience to adapt when in difficult conditions. The aim of this 

study is to determine the effect of optimism on the resilience of working students. 

The research design used correlational quantitative involving 272 UIN Sunan 

Ampel Surabaya students who worked. Quota sampling is used as the sampling 

method. The research instruments used were Connor & Davidson Resilience Scale-

10 version and revised version of the Life Orientation Test (LOT-R). Data were 

analyzed using a simple linear regression test. Research shows that optimism has 

a significant effect on the formation of student resilience.  

 

Keywords: Resilience, Optimism 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

ix 

 

DAFTAR ISI 

 
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ 2 

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................. ii 

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

ABSTRAK ............................................................................................................ vii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix 

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

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xii 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xiii 

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

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

B. Rumusan Masalah ........................................................................................... 5 

C. Keaslian Penelitian ......................................................................................... 5 

D. Tujuan Penelitian ............................................................................................ 6 

E. Manfaat Penelitian .......................................................................................... 6 

F. Sistematika Pembahasan ................................................................................. 7 

BAB II KAJIAN PUSTAKA .................................................................................. 8 

A. Resiliensi ........................................................................................................ 8 

B. Optimisme ..................................................................................................... 13 

C. Hubungan Antar Variabel ............................................................................. 17 

D. Kerangka Teoritik ......................................................................................... 18 

E. Hipotesis ....................................................................................................... 19 

BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 20 

A. Rancangan Penelitian ................................................................................... 20 

B. Identifikasi Variabel ..................................................................................... 20 

C. Definisi Operasional ..................................................................................... 20 

D. Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel ...................................................... 21 

E. Instrumen Penelitian ..................................................................................... 22 

F. Analisis Data ................................................................................................. 27 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

x 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 30 

A. Hasil Penelitian ............................................................................................. 30 

B. Pengujian Hipotesis ...................................................................................... 36 

C. Pembahasan .................................................................................................. 39 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 43 

A. Kesimpulan ................................................................................................... 43 

B. Saran ............................................................................................................. 43 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 45 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

xi 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Teoritik ............................................................................. 18 

 

Gambar 3. 1 Tabel Isaac & Michael ...................................................................... 22 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

xii 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1 Hasil Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin ....................................... 31 

Tabel 4.2 Hasil Klasifikasi Berdasarkan Usia....................................................... 31 

Tabel 4.3 Hasil Klasifikasi Berdasarkan Pekerjaan .............................................. 32 

Tabel 4.4 Tabel Deskriptif Statistik ...................................................................... 32 

Tabel 4.5 Pedoman Kategorisasi Variabel ............................................................ 33 

Tabel 4.6 Hasil Kategorisasi Variabel Resiliensi .................................................. 34 

Tabel 4.7 Hasil Kategori Variabel Optimisme ...................................................... 35 

Tabel 4.8 Tabulasi Silang Resiliensi dengan Jenis Kelamin................................. 35 

Tabel 4.9 Tabulasi Silang Resiliensi dengan Usia ................................................ 36 

Tabel 4.10 Tabulasi Silang Resiliensi dengan Optimisme.................................... 36 

Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana (Uji-t) ......................................... 37 

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana (Koefisien Determinasi) ............. 38 

Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana (Uji-F) ........................................ 38 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

xiii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Alat Ukur Penelitian ......................................................................... 55 

Lampiran 2. Hasil Kuesioner Resiliensi dan Optimisme ...................................... 57 

Lampiran 3. Output Uji Validitas dan Reliabilitas................................................ 62 

Lampiran 5. Output SPSS Uji Prasyarat ............................................................... 64 

Lampiran 6. Output SPSS Regresi Linier Sederhana............................................ 65 

Lampiran 7. Output SPSS Kategorisasi Responden ............................................. 66 

Lampiran 8. Output SPSS Kategorisasi Variabel ................................................. 67 

Lampiran 9. Output SPSS Tabulasi Silang ........................................................... 68 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Resiliensi didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki individu untuk 

bertahan saat menghadapi keadaan yang sulit (Ali dkk., 2020; Connor & 

Davidson, 2003; Raisa, 2016). Individu yang resilien memiliki karakteristik 

personal, seperti memiliki regulasi emosi yang baik, toleransi terhadap stres, 

fleksibel dan mampu menerima perubahan, memiliki kontrol diri dan hubungan 

baik dengan orang lain (Andriani & Listiyandini, 2017; Connor & Davidson, 

2003; Reivich & Shatté, 2002). Selain itu, individu yang resilien cenderung 

bersikap dalam menghadapi tantangan hidup dan mengambil tindakan untuk 

memecahkan masalah (Li dkk., 2013; Salim & Fakhrurrozi, 2020). Individu 

yang resilien mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi yang berubah dan 

fleksibel saat menghadapi tantangan. (Eisenberg dkk., 2002; Salim & 

Fakhrurrozi, 2020). Sedangkan individu dengan tingkat resiliensi yang rendah 

maka ia akan mengalami masalah seperti depresi dan menarik diri (R. F. Sari 

dkk., 2017).  

       Kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat mahasiswa mengalami 

kekurangan finansial, sehingga mereka mencari jalan keluar untuk memenuhi 

kebutuhan dan biaya hidupnya dengan bekerja (Utami, 2020). Jumlah siswa 

yang bekerja di Inggris meningkat dari 59% menjadi 77%, yang melibatkan 

4.642 siswa karena mereka ingin mengembangkan keterampilan tambahan dan 
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mendapatkan pengalaman di CV mereka (BBC Magazine, 2015). Namun 

kondisi tersebut membuat mahasiswa menjadi stres, karena sulitnya mengatur 

waktu untuk bekerja dan kuliah. Akibatnya, aktivitas mereka menjadi lebih padat 

dan cenderung mengabaikan tugas yang diberikan kepadanya (Mardelina & 

Muhson, 2017), sehingga mahasiswa yang kesulitan untuk mengatur tugas dan 

pekerjaan tersebut seringkali menampakkan gejala psikologis berupa stres yang 

berkepanjangan akibat tuntutan maupun perubahan siklus kehidupannya.  

       Berdasarkan wawancara singkat dengan beberapa mahasiswa di UIN Sunan 

Ampel Surabaya, beberapa alasan mahasiswa untuk bekerja diantara lain agar 

mandiri, menambah relasi bisnis, mengembangkan kemampuan diri, 

menerapkan teori yang di dapatkan di bangku kuliah, menekuni hobi, menambah 

pengalaman dan membayar pendidikan dan biaya hidupnya. Adapun jenis 

pekerjaan yang dilakukan yakni waiters caffe, guru bimbel, usaha online dan 

lain-lain. Hal ini menyebabkan adanya benturan tanggung jawab pada saat 

kuliah dan bekerja. Sehingga ketika dihadapkan dengan tugas perkuliahan yang 

padat dan menumpuk mereka seringkali merasa malas dan terjebak pada 

kesenangan untuk menghasilkan dan mencari uang. Akibatnya mereka 

kehilangan fokus dan keyakinan untuk mengikuti atau melanjutkan kuliah. 

       Terdapat banyak kasus yang sering menimpa mahasiswa seperti terkena 

putus kuliah (Databoks, 2021), drop out (DetikEdu, 2021), prestasi akademik 

rendah (Kumparan, 2021), hingga bunuh diri (CNN, 2021). Selain itu, masalah 

di tempat kerja seperti perbedaan pendapat dengan rekan kerja, rutinitas yang 

monoton, dan tuntutan pekerjaan yang semakin banyak (Ningrat & Mulyana, 
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2022). Hal ini sejalan dengan penelitian dari Ayu dkk. (2019) menunjukkan 

bahwa individu yang memegang beberapa peran sekaligus dapat menimbulkan 

konflik internal dan eksternal bagi individu, seperti konflik peran, kelelahan 

fisik, stres dan depresi. Fenomena ini menggambarkan permasalahan mahasiswa 

yang bekerja dengan resiliensi rendah. 

       Menurut Prihartono dkk. (2018) mayoritas mahasiswa memiliki tingkatan 

resiliensi yang rendah daripada orang dewasa pada umumnya. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Hardiani & Andromeda (2020) yang menunjukkan gambaran 

tingkat resiliensi yang rendah pada kalangan mahasiswa. Kemudian data lain 

menyebutkan bahwa tingkat resiliensi pada mahasiswa di Indonesia cenderung 

masih rendah, karena ditinjau dari meningkatnya kasus bunuh diri pada 

mahasiswa (Astuti & Edwina, 2017). Resiliensi yang rendah pada siswa 

dikaitkan dengan berbagai masalah psikologis, seperti adanya rasa cemas, stres, 

takut dan menghindar dari kesulitan (Ade dkk., 2020). Dalam situasi tersebut, 

mahasiswa membutuhkan resiliensi agar terhindar dari masalah dan mampu 

beradaptasi saat di kondisi yang sulit (Agustina, 2021). 

       Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap resiliensi adalah optimisme 

(Everall dkk., 2006; Misassi & Izzati, 2019). Optimisme adalah kapasitas untuk 

memahami dan mempertahankan sikap positif dalam menghadapi kesulitan 

(Kurniawan, 2019; Stein & Book, 2002). Individu yang optimis lebih cepat 

untuk menerima kenyataan akan kondisi saat ini daripada individu yang pesimis 

(Gale & Fauziah, 2018; Scheier & Carver, 2003). Selain itu, individu yang 

optimis juga lebih mampu menerima kenyataan situasi mereka dan berkembang 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

4 

 

dari pengalaman buruk yang mereka alami secara pribadi. Oleh karena itu, 

optimisme dan resiliensi dapat membantu individu untuk mengatasi masa-masa 

sulit (Sabouripour dkk., 2021).  

      Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa optimisme 

berpengaruh terhadap resiliensi. Hal ini didukung oleh penelitian Maheshwari & 

Jutta (2020) yang meneliti pengaruh optimisme dan resiliensi pada pasukan 

perang di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa optimisme merupakan 

prediktor terkuat pada resiliensi. Selanjutnya, Choirunnisa & Supriatna (2019) 

juga menyelidiki hal yang sama tentang pengaruh optimisme terhadap resiliensi 

pada ibu dengan anak yang didiagnosis leukemia. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa optimisme berpengaruh secara signifikan terhadap 

resiliensi. Dengan adanya rasa optimis yang tinggi, individu akan memiliki 

kemampuan resilien yang tinggi pula. Namun, pada penelitian yang dilakukan 

oleh Aman (2020) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara optimisme terhadap resiliensi. Adanya perbedaan data dalam penelitian 

tersebut, sehingga peneliti termotivasi untuk mempelajari lebih lanjut tentang 

pengaruh optimisme terhadap resiliensi mahasiswa yang bekerja.  

       Berdasarkan latar belakang tersebut, resiliensi pada mahasiswa yang bekerja 

menjadi topik penelitian yang menarik untuk diteliti karena optimisme yang 

tinggi memungkinkan mahasiswa untuk menghadapi segala permasalahan dan 

tidak menyerah dalam kondisi apapun. Kemudian dengan tercapainya resiliensi, 

mahasiswa dapat mengembangkan kemampuannya untuk menjalani tugas dan 

tanggungjawab di segala aktivitasnya. Selain itu, mahasiswa dapat menemukan 
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potensi kemampuan resiliensi pada diri dan lingkungannya saat menghadapi dan 

mengatasi tekanan yang ditimbulkan oleh masalah. Oleh karena itu, penelitian 

ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh optimisme terhadap 

resiliensi pada mahasiswa yang bekerja.  

B. Rumusan Masalah 

       Rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang 

sebelumnya adalah “Apakah terdapat pengaruh antara optimisme terhadap 

resiliensi mahasiswa yang bekerja?” 

C. Keaslian Penelitian 

       Terdapat beberapa penelitian yang menghubungkan optimisme dengan 

resiliensi. Penelitian yang dilakukan oleh Damayana (2018) mengatakan bahwa 

ada korelasi yang positif antara optimisme dengan resiliensi pada orangtua dari 

anak tunagrahita. Individu yang optimis memiliki kapasitas resiliensi yang baik 

karena percaya bahwa hidup memiliki makna (life is meaningful). Penelitian lain 

juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara optimisme 

dengan resiliensi pada santri penghafal quran (Mahasin & Harsono, 2022). Hasil 

yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian Yoga dkk. (2022) yang 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan antara optimisme 

terhadap resiliensi pada pekerja yang terkena dampak PHK.  

       Penelitian oleh Kinanti & Alfinuha (2021) menyatakan bahwa optimisme 

TNI AL di masa pensiun berpengaruh positif signifikan terhadap resiliensi. 

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa individu yang memiliki kepercayaan 
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bahwa akan terjadi hal baik di masa depan, akan membuatnya memiliki kapasitas 

kemampuan resiliensi yang baik. Selanjutnya, penelitian oleh Aziz (2022) 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

optimisme terhadap resiliensi pada pedagang kaki lima di Surabaya. Optimisme 

berguna untuk tetap memiliki tujuan hidup, cara pandang yang positif serta dapat 

memaknai peristiwa yang dialami secara positif, sehingga dapat membantu 

individu dalam menghadapi masalah. 

D. Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh optimisme 

terhadap resiliensi mahasiswa yang bekerja. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

       Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi 

bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai optimisme dan resiliensi 

mahasiswa yang bekerja di bidang psikologi positif. 

2. Manfaat Praktis 

       Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan kepada pembaca dalam 

memahami resiliensi, khususnya bagi mahasiswa yang bekerja. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menghadapi 

permasalahan yang berkaitan dengan resiliensi mahasiswa yang bekerja. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

7 

 

F. Sistematika Pembahasan 

       Ada lima bab dalam sistem penulisan penelitian ini. Di dalam bab I 

menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian 

penelitian, tujuan, manfaat, dan sistematika penelitian. Selanjutnya pada bab II 

menjelaskan mengenai kajian teoritis yang menjadi acuan dalam penelitian ini. 

Kajian teori yang akan dibahas meliputi pengertian, faktor yang mempengaruhi, 

dan aspek-aspek. Selain itu, akan dijelaskan mengenai hubungan antar variabel 

yang diteliti, kerangka teoritik, dan hipotesis. Kemudian di dalam bab III akan 

dijelaskan mengenai rancangan penelitian, identifikasi variabel, definisi 

konseptual dan operasional, populasi, teknik sampling dan sampel, instrumen 

penelitian sampai analisis data. Selanjutnya, dalam bab IV berisi tentang hasil 

penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan. Bab terakhir dalam 

bab V adalah bab penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran dari seluruh 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Resiliensi 

1. Pengertian Resiliensi 

       Resiliensi didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk menangani 

stres atau tekanan, serta dalam menghadapi masalah depresi atau kecemasan 

(Connor & Davidson, 2003; Octaryani, 2017). Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh (Salim & Fakhrurrozi, 2020; Siebert, 2005) bahwa 

resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi kesulitan dengan menjaga 

kesehatan energi yang baik saat di bawah tekanan hingga mampu untuk 

bangkit dari keterpurukan. Pendapat lain mengatakan bahwa resiliensi 

diartikan sebagai suatu kemampuan untuk dapat bertahan, bangkit kembali, 

dan melakukan perubahan dalam keadaan yang sulit (Novianti, 2018; Pidgeon 

dkk., 2014; Reivich & Shatté, 2002). Resiliensi juga disebut sebagai 

kemampuan individu untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap masalah 

berat yang terjadi dalam kehidupan (Ariviyanti & Pradoto, 2014; Singgih 

dkk., 2020). Kemudian menurut Grotberg (Muslimin, 2021) resiliensi adalah 

kapasitas individu untuk beradaptasi dengan keadaan yang tidak 

menyenangkan dan tidak dapat dihindari. 

        Resiliensi menurut Smith (Maba, 2018) adalah kemampuan individu 

untuk cepat pulih dari stres. Menurut Desmita (Muslimin, 2021) 

mengutarakan bahwa resiliensi adalah kemampuan individu untuk 
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mengantisipasi, meminimalkan, menghilangkan dampak-dampak negatif dari 

kondisi yang tidak nyaman, tidak menyenangkan yang muncul dalam 

kehidupan. Selanjutnya, menurut Everall dkk. (Muslimin, 2021) resiliensi 

menggambarkan kepribadian yang stabil atau kemampuan untuk melindungi 

diri dari efek negatif dari peristiwa yang sulit dan berisiko. Tokoh lain 

berpendapat juga bahwa resiliensi menggambarkan suatu proses, kemampuan 

individu, atau hasil dari adaptasi yang berhasil meskipun berhadapan dengan 

situasi yang mengancam (Chen & George, 2005; Merinda, 2019). Individu 

dengan kemampuan resiliensi tinggi akan lebih tahan, cepat bangkit dari 

situasi yang tidak menyenangkan serta mampu mengubah keadaan menjadi 

menyenangkan. Sebaliknya, individu dengan kemampuan resiliensi rendah 

cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa menerima 

keadaan yang tidak menyenangkan (Muniroh, 2010; Muslimin, 2021).  

2. Aspek-aspek Resiliensi  

       Menurut Connor & Davidson (Siebert, 2005) resiliensi terdiri dari lima 

aspek, yakni kompetensi pribadi, percaya diri, penerimaan positif, kontrol 

diri, dan spiritualitas. Aspek kompetensi pribadi menggambarkan tentang 

kompetensi personal individu dimana ia merasa menjadi individu yang 

mampu mencapai tujuan meskipun dalam kondisi kegagalan atau 

kemunduran. Yang kedua, aspek percaya diri meliputi kepercayaan terhadap 

naluri, toleran kepada hal-hal buruk, dan kemampuan mengatasi akibat dari 

stres, sehingga individu bisa meyakini dapat menghadapi tekanan dengan 

sikap hati-hati dan tenang. Yang ketiga, aspek penerimaan positif 
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mempengaruhi kemampuan  untuk menerima masalah secara positif sehingga 

berpengaruh terhadap kehidupan bersosial dan tetap kemampuan memelihara 

hubungan baik dengan sesama. Aspek keempat, kontrol diri yang dimana 

individu mampu mengendalikan diri sendiri untuk mencapai tujuannya. Yang 

kelima, aspek spiritual yang mengacu pada kemampuan individu untuk selalu 

berjuang karena yakin kepada Tuhan dan takdir.  

       Sementara itu menurut Reivich & Shatté (Misassi & Izzati, 2019) 

resiliensi memiliki tujuh aspek diantaranya yaitu, a) regulasi emosi, yaitu 

kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan, b) kontrol impuls, yakni 

kemampuan untuk mengendalikan dorongan diri dan menunda kepuasan, c) 

optimisme, yaitu kemampuan untuk percaya terhadap masa depan, d) analisis 

kausal, yakni kemampuan individu untuk mengenali penyebab dari 

permasalahannya, e) empati, yaitu kemampuan untuk memahami emosi 

orang lain, f) efikasi diri, yakni mendeskripsikan keyakinan tentang diri 

sendiri untuk memecahkan masalah, dan g) pencapaian, yaitu kemampuan 

seseorang untuk meningkatkan aspek positif dari diri sendiri.  

3. Faktor yang Mempengaruhi Resiliensi 

       Menurut Resnick dkk. (Ambarini, 2019) yang dapat mempengaruhi 

resiliensi ada empat faktor, yakni self-esteem (harga diri), social support 

(dukungan social), spirituality (spiritualitas), dan positive emotions (emosi 

positif). 
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a) Self-Esteem (Harga Diri) 

Harga diri yang positif dapat membantu individu dalam mengatasi 

tantangan atau tekanan. 

b) Social Support (Dukungan Sosial) 

       Individu dapat menjadi lebih tangguh sebagai hasil dari dukungan 

sosial yang mereka terima dari pelaku sosial, yang memungkinkan 

mereka mampu untuk mengatasi tantangan. 

c) Spirituality (Spiritualitas) 

       Spiritualitas merupakan salah satu faktor yang meningkatkan 

resiliensi. Dengan meyakini dan percaya bahwa Tuhan selalu menjadi 

penolong ketika individu mengalami hambatan atau tekanan. Menyadari 

bahwa tidak hanya manusia yang mampu menyelesaikan segala 

penderitaan yang ada, sehingga individu percaya bahwa Tuhan dapat 

membantu mereka.  

d) Positive Emotions (Emosi Positif) 

       Emosi positif juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

pembentukan resiliensi. Individu dengan emosi positif dapat menangani 

situasi yang kritis dengan lebih efektif, sehingga dengan lebih mudah 

individu dapat mengatasi permasalahan yang ada dalam kehidupannya.   
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       Terdapat sudut pandang lain mengenai faktor yang mempengaruhi 

resiliensi, antara lain faktor individu, keluarga, komunitas dan faktor resiko 

(Everall dkk., 2006). 

a) Faktor Individu 

       Faktor individu adalah faktor internal yang dapat membuat individu 

menjadi tangguh. Beberapa hal yang termasuk ke dalam faktor individu, 

yakni: 

1) Fungsi kognitif atau intelegensi 

       Individu dengan kecerdasan tinggi memiliki kemampuan 

resiliensi yang lebih baik untuk memahami diri sendiri dan orang 

lain dalam situasi yang berbeda. 

2) Strategi coping 

       Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang tangguh 

mempunyai keterampilan pemecahan masalah yang lebih baik dan 

menggunakan strategi problem focused coping untuk mengatasi 

masalah. 

3) Locus of Control 

       Dengan memiliki locus of control, individu mempunyai 

keyakinan dan kepercayaan, serta memiliki tujuan, harapan, rencana 

pada masa depan dan ambisi yang mampu dilakukannya. 

4) Konsep Diri 

       Pada penelitian menyebutkan bahwa konsep diri yang positif 

dan harga diri yang baik membuat individu menjadi resilien. 
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b) Faktor Keluarga 

       Penelitian mengatakan bahwa individu yang mendapatkan dukungan 

dan arahan dari orang tua, mereka akan lebih termotivasi, optimis dan 

yakin bahwa individu tersebut mampu untuk berhasil. 

c) Faktor Komunitas atau Eksternal 

       Individu yang resilien cenderung mencari dan menerima dukungan 

dan perhatian dari orang dewasa seperti guru, pelatih, kepala sekolah 

maupun tetangga. Begitupula dengan membangun hubungan yang positif 

dengan orang lain dan mencari lingkungan baik.  

d) Faktor Resiko 

       Beberapa faktor yang ada dalam faktor resiko yakni optimisme, 

regulasi emosi, emosi positif, spiritualitas, harapan, kemampuan 

beradaptasi, faktor demografis (usia, jenis kelamin, ras dan etnik) dan 

faktor-faktor lainnya yang mampu meningkatkan resiliensi sebagai fase 

perkembangan hidup. 

B. Optimisme 

1. Pengertian Optimisme 

       Optimisme disebut sebagai suatu sikap untuk selalu memiliki harapan 

baik serta kecenderungan untuk mengharapkan hasil yang menyenangkan 

meskipun individu menghadapi kesulitan dan secara aktif berupaya 

menemukan solusi untuk masalah hidup (Choirunnisa & Supriatna, 2019; 
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Scheier & Carver, 1993).  Selanjutnya Maghfirah (Tristiana dkk., 2016) juga 

menyebutkan bahwa optimisme adalah harapan akan terjadinya lebih banyak 

hal baik daripada hal buruk di masa depan. Kemudian, Sari & Eva (2021) 

mendefinisikan optimisme sebagai keyakinan yang muncul dari dalam diri 

individu yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan 

selanjutnya. Individu yang memiliki rasa optimisme yang tinggi biasanya 

lebih baik dalam menghadapi kondisi sulit di kehidupannya. Individu yang 

optimis cenderung lebih bahagia dan lebih percaya diri dalam melaksanakan 

pekerjaannya sehari-hari (Kurniati & Umar Fakhruddin, 2018).  

       Optimisme berarti keyakinan akan hal-hal baik dari apa yang dilakukan 

oleh individu (M. Seligman, 2006). Individu dengan sikap optimis 

menjadikannya keluar dengan cepat dari permasalahan yang menimpanya, 

sehingga individu mampu untuk meraih kesuksesan dan tampil lebih baik jika 

dibandingkan dengan individu yang tidak optimis. Hal ini terjadi karena 

individu yang optimis akan bekerja lebih keras untuk menemukan cara yang 

lebih baik untuk menyelesaikan masalah (Chang, 2001; Muslimah & Satwika, 

2019). Pendapat lain pun mengatakan bahwa optimisme adalah suatu 

keyakinan bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik (Lopez & Snyder, 

2003). Optimisme mampu mengatasi tantangan, terbukti dengan 

kemampuannya membuat orang merasa lebih baik dan sehat secara fisik dan 

tidak mudah mengalami depresi. 

       Optimisme adalah kemampuan untuk menginterpretasikan secara positif 

semua peristiwa dan pengalaman hidup seseorang, dimulai dengan pemikiran 
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seseorang dan berlanjut melalui tindakan seseorang (Lestari dkk., 2022). 

Pendapat lain mengatakan bahwa optimisme merupakan pemikiran yang 

dipenuhi dengan harapan positif bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih 

baik, dapat meningkatkan kepuasan dan kualitas hidup, mengurangi emosi 

negatif, dan membantu membangun ketahanan (Gao dkk., 2019). Selain itu, 

optimisme di definisikan sebagai harapan atau keyakinan bahwa hal-hal baik 

akan terjadi di bidang-bidang penting dalam kehidupan (Satici, 2019). 

Berpikir positif membantu individu menjadi lebih sukses dalam segala aspek 

kehidupan mereka karena individu yang optimis memanfaatkan potensinya. 

Oleh karena itu, untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan, diperlukan 

optimisme yang tinggi dalam hidup untuk selalu memandang situasi secara 

positif. 

2. Aspek-aspek Optimisme 

       Adapun aspek-aspek yang dapat dilakukan untuk mengukur optimism 

tergolong menjadi dua (Scheier dkk., 2010), yakni sebagai berikut: 

a) Tujuan 

       Tindakan yang dianggap diinginkan atau tidak diinginkan disebut 

sebagai tujuan. Individu mencoba untuk menyesuaikan perilaku mereka 

dengan yang mereka inginkan dan menjauhkan diri dari apa yang tidak 

mereka inginkan. Nilai motivasi meningkat seiring dengan seberapa 

penting tujuan tersebut baginya. Begitu sebaliknya, tanpa memiliki tujuan, 

individu tidak memiliki alasan untuk bertindak. 
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b) Harapan 

       Tindakan untuk merencanakan jalan keluar demi upaya mencapai 

tujuan disebut sebagai harapan. Jika individu ragu-ragu, tidak akan ada 

tindakan. Sebelum atau selama tindakan, keraguan dapat mencegah 

individu mencapai tujuannya. Hanya mereka yang memiliki harapan tinggi 

yang dapat bertahan dalam usaha mereka. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Optimisme 

       Optimisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: dukungan sosial, 

kepercayaan diri, harga diri, akumulasi pengalaman (Seligman, 2008). 

a)  Dukungan Sosial 

       Individu bisa merasa lebih optimis ketika mendapat dukungan yang 

cukup karena dapat meyakinkan mereka bahwa bantuan akan selalu 

tersedia saat mereka membutuhkannya. 

b)  Kepercayaan diri 

       Individu yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi terhadap apa 

yang dimilikinya dan terhadap kemampuannya memiliki tingkat 

optimisme yang tinggi. 

c)  Harga diri 

       Individu yang memiliki harga diri tinggi selalu termotivasi untuk 

menjaga citra positif dirinya dan mencari aset pribadi yang dapat 

mengimbangi kegagalan, sehingga mereka selalu berusaha lebih keras 

dan lebih baik lagi dalam usaha selanjutnya. 
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d)  Akumulasi Pengalaman 

       Pengalaman individu ketika menghadapi masalah atau tantangan 

terutama pengalaman sukses, dapat menumbuhkan sikap optimis dalam 

menghadapi tantangan yang akan datang. 

C. Pengaruh Antar Variabel 

       Penelitian Panchal dkk. (2016) menunjukkan bahwa optimisme memiliki 

pengaruh positif dengan resiliensi. Semakin tinggi tingkat optimisme individu 

maka tingkat resiliensi individu juga tinggi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat 

optimisme, maka resiliensi individu akan rendah pula. Penelitian oleh 

Mangestuti dkk. (2020) juga mengatakan hal yang sama bahwa optimisme 

merupakan variabel yang secara langsung mempengaruhi resiliensi. Optimisme 

berkaitan dengan hasil-hasil positif yang diinginkan individu seperti kondisi 

moral yang baik, pencapaian yang memuaskan, dan adanya kemampuan untuk 

menghadapi masalah atau tekanan yang muncul (Khoirunnisa & Ratnaningsih, 

2016).  

       Selanjutnya, penelitian oleh Andriyaniputri dkk. (2022) menunjukkan hal 

yang sama, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara optimisme terhadap resiliensi. Penelitian yang sama 

juga dilakukan oleh (Prasetyaningrum & Imadanty, 2022) yang menunjukkan 

bahwa adanya hubungan positif antara optimisme dengan resiliensi. Menurut 

Hendriani (2018) mengatakan bahwa perasaan optimisme membawa individu 

pada tujuan yang diinginkan, dimana ia percaya pada diri dan kemampuan yang 

dimilikinya. Individu dengan sikap optimis menjadikannya keluar dengan cepat 
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dari permasalahan yang dihadapi karena adanya pemikiran dan perasaan 

memiliki kemampuan, yang juga didukung oleh pemikiran bahwa setiap 

individu memiliki keberuntungannya sendiri. 

D. Kerangka Teoritik 

       Menurut Molinero dkk. (2018) optimisme berpengaruh secara positif 

terhadap resiliensi, dimana semakin tinggi optimisme maka semakin tinggi pula 

resiliensi individu. Pada penelitian Kalisha & Sundari (2022) juga menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh optimisme terhadap resiliensi. Selanjutnya, pada 

penelitian Musafiri & Umroh (2022) menyatakan bahwa adanya hubungan kuat 

yang signifikan antara optimism dan resiliensi dengan arah positif, yang apabila 

tingkat resiliensi tinggi maka tingkat optimisme juga tinggi dan begitu 

sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah optimisme 

berpengaruh terhadap resiliensi mahasiswa yang bekerja. Kerangka teori 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Teoritik 

        Gambar 2.1 menjelaskan bahwa optimisme berpengaruh terhadap 

resiliensi, dimana semakin tinggi optimisme yang dimiliki individu, maka 

semakin tinggi pula resiliensi yang dimilikinya.  

Resiliensi (Y) Optimisme (X) 
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E. Hipotesis 

       Hipotesis di dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara 

optimisme terhadap resiliensi mahasiswa yang bekerja. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

       Rancangan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 

rancangan kuantitatif korelasional. Metode korelasional dilakukan untuk 

menganalisa keterhubungan sebab akibat yang telah dibuat (Sugiyono, 2016). 

Begitu juga dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

antara optimisme terhadap resiliensi. 

B. Identifikasi Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diteliti yakni satu 

variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y): 

- Variabel Bebas/Independent Variable (X) : Optimisme 

- Variabel Terikat/Dependent Variable (Y)  : Resiliensi 

C. Definisi Operasional 

a. Resiliensi 

       Resiliensi adalah kemampuan untuk bertahan menghadapi tekanan 

yang diukur dari kompetensi pribadi, kepercayaan diri, penerimaan positif, 

kontrol diri, dan spiritualitas. 

b. Optimisme 

       Optimisme adalah kecenderungan individu tentang harapan yang positif 

terhadap masa depan ditinjau dari tujuan dan harapan.  
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D. Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

1. Populasi 

       Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni mahasiswa di UIN 

Sunan Ampel Surabaya yang menjalani kuliah sambil bekerja. Peneliti tidak 

mengetahui secara jelas jumlah populasi mahasiswa yang bekerja, 

dikarenakan tidak semua mahasiswa memiliki pekerjaan saat kuliah.  

2. Teknik Sampling 

       Penelitian ini menggunakan nonprobability sampling. Jenis teknik 

sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik quota sampling. 

Menurut Sugiyono (2017), quota sampling merupakan teknik penentuan 

sampel dari populasi dengan cara menetapkan karakteristik tertentu hingga 

jumlah (kuota) yang diinginkan. 

3. Sampel 

       Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan tabel 

Isaac dan Michael (Sugiyono, 2016). Berdasarkan tabel perhitungan 

tersebut populasi tak terhingga/tidak diketahui dengan taraf kesalahan 10% 

adalah 272, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang bekerja sebanyak 272 

orang. 
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Gambar 3. 1 Tabel Isaac & Michael 

E. Instrumen Penelitian  

       Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Connor & Davidson 

Resilience Scale-10 version (Campbell-Sills & Stein, 2007) untuk mengukur 

variabel resiliensi dan Life Orientation Test-Revised (LOT-R) (Agustina & 

Aswin, 2021; Scheier dkk., 1994) untuk mengukur variabel optimisme. 

1. Resiliensi 

a. Definisi Operasional 

       Resiliensi adalah kemampuan untuk bertahan menghadapi tekanan 

yang diukur dari kompetensi pribadi, kepercayaan diri, penerimaan 

positif, kontrol diri, dan spiritualitas.  

b. Alat Ukur 

       Variabel resiliensi diukur menggunakan Connor & Davidson 

Resilience Scale-10 version (CD-RISC 10) yang disusun oleh Campbell-
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Sills & Stein (2007) dengan mengacu pada aspek yang dikemukakan oleh 

Connor & Davidson (2003). Adapun rincian skala resiliensi disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 Blue print Skala Resiliensi 

 

 

 

       Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert, yang 

mana pada setiap pernyataannya akan diberikan empat pilihan jawaban 

dalam skala resiliensi antara lain; Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Seluruh aitem dala skala ini 

bersifat favourabel. Selanjutnya, setiap alternatif jawaban diberikan 4 

poin untuk pilihan sangat sesuai (SS), 3 poin untuk pilihan sesuai (S), 2 

poin untuk pilihan tidak sesuai (TS), dan 1 poin untuk pilihan sangat 

tidak sesuai (STS). 

c. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1) Validitas 

       Uji validitas digunakan untuk menunjukkan tingkat kelayakan 

atau ketepatan suatu alat ukur dalam penelitian. Standar nilai validitas 

yang digunakan untuk menentukan valid atau tidaknya aitem tidak 

kurang dari 0,30 (Muhid, 2019). Connor & Davidson Resilience 

Scale-10 version terdiri dari 10 aitem yang menjalani satu kali 

putaran pada analisisnya. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Aspek Nomor Aitem Jumlah 

Hardiness 1, 3, 4, 5, 7, 10 6 

Persistence   2, 6, 8, 9 4 

Total  10 
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Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Skala Resiliensi 

Aitem 

Correlated 

Item-Total 

Correlation 

Perbandingan 

R Tabel 
Hasil 

Y1 .691 0,30 Valid 

Y2 .716 0,30 Valid 

Y3 .710 0,30 Valid 

Y4 .643 0,30 Valid 

Y5 .759 0,30 Valid 

Y6 .717 0,30 Valid 

Y7 .722 0,30 Valid 

Y8 .745 0,30 Valid 

Y9 .760 0,30 Valid 

Y10 .704 0,30 Valid 

    

       Berdasarkan tabel di atas, dari seluruh butir item pada skala 

resiliensi yang di uji memiliki status valid karena memiliki koefisien 

> 0,30. 

2) Reliabilitas 

       Menurut (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa uji reliabilitas 

mengukur seberapa besar kemungkinan pengukuran yang dilakukan 

dengan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.. Dalam 

penelitian ini, reliabilitas instrument diukur melalui uji cornbach’s 

alpha. Ketika koefisien Cronbach’s Alpha ≥ 0,60 maka diartikan 

reliabel (Azwar, 2017). Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas Skala Resiliensi 

 

 

 

Cronbach’s Alpha Jumlah Aitem 

.894 10 
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       Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas sebesar 0,894 hal 

tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan instrument skala 

resiliensi (10 item) tersebut reliabel. 

2. Optimisme 

a. Definisi Operasional 

       Optimisme adalah kecenderungan individu tentang harapan yang 

positif terhadap masa depan ditinjau dari tujuan dan harapan.  

b. Alat Ukur 

       Pengukuran optimisme dalam penelitian ini menggunakan 

instrument Lot-R (life orientation test -revised) berdasarkan dimensi 

yang dibuat oleh Scheier & Carver (Chang, 2001). Adapun rincian skala 

optimisme disajikan dalam table berikut: 

Tabel 3.4 Blue print Skala Optimisme 

 

 

 

 

 

       Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert, yang 

mana pada setiap pernyataannya akan diberikan empat pilihan jawaban 

dalam skala optimisme antara lain; Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Selanjutnya, setiap 

alternatif jawaban diberikan 4 poin untuk pilihan sangat sesuai (SS), 3 

poin untuk pilihan sesuai (S), 2 poin untuk pilihan tidak sesuai (TS), 

dan 1 poin untuk pilihan sangat tidak sesuai (STS). 

Aspek Nomor Aitem Jumlah 

Tujuan 1, 4, 10 3 

Harapan 3, 7, 9 3 

Item fillers 2, 5, 6, 8 4 

Total 10 
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c. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1) Validitas 

       Menurut Muhid (2019) nilai validitas standar aitem yang 

digunakan untuk menentukan valid atau tidaknya aitem tidak kurang 

dari 0,30. Skala LOT-R (Life Orientation Test-revised) terdiri dari 6 

aitem yang menjalani satu kali putaran pada analisisnya. Hasil 

analisis aitem tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. 5 Hasil Uji Validitas Skala Optimisme 

Aitem 

Correlated 

Item-Total 

Correlation 

Perbandingan 

R Tabel 
Hasil 

X1 .554 0,30 Valid 

X3 .560 0,30 Valid 

X4 .676 0,30 Valid 

X7 .599 0,30 Valid 

X9 .590 0,30 Valid 

X10 .645 0,30 Valid 

    

       Berdasarkan tabel di atas, dari seluruh butir item pada skala 

optimisme yang di uji memiliki status valid karena memiliki 

koefisien > 0,30. 

2) Reliabilitas 

       Dalam penelitian ini, reliabilitas instrument diukur melalui uji 

cornbach’s alpha. Ketika koefisien Cronbach’s Alpha ≥ 0,60 maka 

diartikan reliabel (Azwar, 2017). Hasil analisis dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 3. 6 Hasil Uji Reliabilitas Skala Optimisme 

 

 

       Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas sebesar 0,647 hal 

tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan instrument skala 

optimisme (6 item) tersebut reliabel. 

F. Analisis Data 

       Analisis data dilakukan setelah data penelitian dari responden terkumpul. 

Analisis statistik deskriptif dan analisis satistik inferensial adalah dua jenis 

analisis yang dilakukan pada penelitian. Analisis statistik deskriptif 

merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan data yang terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku secara untuk umum atau generalisasi, sedangkan analisis 

statistik inferensial adalah statistik untuk menganalisis data yang hasilnya 

digunakan sebagai pembuatan kesimpulan (Sugiyono, 2013). Analisis 

statistik inferensial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi 

linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana atau Simple Linear 

Regression merupakan hubungan linier antara dua variabel di mana salah satu 

variabel dianggap memengaruhi variabel yang lain (Suyono, 2015). 

 

 

 

 

Cronbach’s Alpha Jumlah Aitem 

.647 6 
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Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = Resiliensi 

X = Optimisme 

a =  Konstanta 

b = Koefisien regresi (kemiringan), besaran response yang ditimbulkan 

oleh Predictor 

        Sebelum melakukan analisis, terdapat beberapa uji prasyarat yang harus 

dipenuhi, sebagai berikut: 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

       Uji normalitas bertujuan untuk melihat nilai dalam data telah 

terdistribusi normal atau tidak (Arifin, 2017). Uji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan taraf nilai 

signifikan > 0,05 maka sebaran data tersebut normal. Sedangkan jika 

nilai signifikan < 0,05, maka sebaran data disebut tidak normal. Berikut 

hasil uji normalitas: 

Tabel 3. 7 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

  Unstandardized Residual 

N 272  

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
.200 

 

     

   Dari hasil uji normalitas tersebut, nilai signifikansi dari uji normalitas 

sebesar 0,200 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual 

berdistribusi normal. 
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b. Uji Linieritas 

       Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau 

lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara 

signifikan (Sugiyono, 2016). Data yang baik seharusnya memiliki 

hubungan linier antara variabel dependen dan variabel independen. Jika 

nilai signifikansi deviation from linearity >0,05 maka dinilai terdapat 

hubungan yang linear antara variabel dependen dan variabel independen. 

Namun bila nilai signifikansi deviation from linearity <0,05 maka tidak 

terdapat hubungan yang linear antara variabel tersebut. Berikut hasil uji 

linieritas: 

Tabel 3. 8 Hasil Uji Linearitas 

Variabel 
Deviation From Linearity 

Ket 
F Sig 

Resiliensi* 

Optimisme 
1.172 .303 Linear 

 

       Berdasarkan hasil uji linearitas diatas diketahui nilai signifikansi dari 

variable resiliensi terhadap optimisme yaitu 0,303 > 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara resiliensi dan 

optimisme. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain 

mengidentifikasi masalah penelitian, melakukan kajian literatur, menentukan 

dan memilih subjek yang sesuai dengan kriteria untuk menjawab rumusan 

masalah, serta penyiapan data instrumen yang digunakan sebagai alat ukur 

penelitian. Selanjutnya, pengambilan data dikumpulkan secara online 

menggunakan bantuan google formulir yang dilakukan dari tanggal 27 

Desember 2022 sampai 7 Januari 2023. Setelah semua data terkumpul, peneliti 

menggunakan IBM SPSS Statistics 25 untuk mengolah semua data dan 

menyusun laporan penelitian. 

1. Deskripsi Data Demografis Subyek 

       Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa UIN Sunan Ampel 

Surabaya yang bekerja. Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa mayoritas 

subyek lebih di dominasi oleh perempuan sejumlah 191 dengan presentase 

67,6%, sedangkan subyek laki-laki berjumlah 81 dengan presentase sebesar 

29,8%. 
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Tabel 4.1 Hasil Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

Laki-Laki 81 29,8 % 

Perempuan 191 67,6 % 

Total 272 100,0 % 

 

       Berdasarkan tabel 4.2 mayoritas usia subyek adalah di bawah 20 tahun 

sampai di atas 22 tahun. Mayoritas mahasiswa yang bekerja berusia 20-22 

tahun berjumlah 157 subyek dengan presentase sebesar 57,7%, sedangkan 

yang berusia kurang dari 19 tahun berjumlah 35 subyek dengan presentase 

sebesar 12,9%. Selanjutnya subyek dengan usia lebih dari 23 tahun 

berjumlah 80 orang dengan presentase sebesar 29,4%. 

Tabel 4.2 Hasil Klasifikasi Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Presentase 

<19 tahun 

20-22 tahun 

>23 tahun 

35 

157 

80 

12,9 % 

57,7 % 

29,4 % 

Total 272 100,0 % 

 

        Selanjutnya, pada tabel 4.3 klasifikasi berdasarkan pekerjaan, 

mayoritas pekerjaan yang di miliki oleh subyek adalah bekerja Part Time. 

Mayoritas mahasiswa yang bekerja Part Time sebanyak 181 orang dengan 

presentase sebesar 66,5%. Lalu, pada mahasiswa yang bekerja Full Time 

ada sebanyak 91 orang dengan presentase sebesar 33,5%.  
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Tabel 4. 3 Hasil Klasifikasi Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah Presentase 

Part Time 181 66,5 % 

Full Time 91 33,5 % 

Total 272 100,0 % 

 

2. Kategorisasi Variabel 

       Kategorisasi variabel resiliensi dan optimisme digunakan untuk 

mengetahui berapa jumlah subjek yang berada dalam kategori rendah, 

sedang, dan tinggi. Deskripsi data variabel dalam penelitian ini dari segi data 

maksimum, minimum, mean dan standar deviasi dihitung dengan 

menggunakan IBM SPSS Statictics 25 menghasilkan nilai berikut: 

Tabel 4.4 Tabel Deskriptif Statistik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Resiliensi 272 15 40 31,92 4,921 

Optimisme 272 10 24 19,12 2,662 

Valid N 

(listwise) 
272     

 

       Pada variabel resiliensi memiliki nilai minimal 15 dan nilai maksimal 

40, kemudian untuk nilai rata-rata atau mean memiliki nilai 31,92 dan nilai 

standar deviasi sebesar 4,921. Selanjutnya, pada variabel optimisme 

memiliki nilai minimal 10 dan nilai maksimal 24, kemudian untuk nilai rata- 

rata atau mean memiliki nilai 19,12 dan nilai standar deviasi sebesar 2,662. 
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       Namun sebelum mengetahui kategori rendah, sedang dan tinggi 

diperlukan pedoman untuk memberikan kategorisasi pada variabel sesuai 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 Pedoman Kategorisasi Variabel 
Rendah X < M-1SD 

Sedang M – 1SD ≤ X < M + 1SD 

Tinggi M + 1SD ≤ X 

 

Keterangan: 

M = Mean 

SD = Standart Deviasi 

       Dari rumus diatas menghasilkan beberapa kategorisasi dari variabel 

dalam penelitian ini dengan hasil berikut: 

a. Klasifikasi Kategori Variabel Resiliensi 

       Kategori variabel resiliensi diklasifikasikan berdasarkan rumus 

berikut: 

Kategori Rendah  =  X < (M - 1SD) 

X < (31,92 – 1 (4,921)) 

X < (26,999) 

Kategori Sedang  =  (M - 1SD) ≤ X < ( M + 1SD) 

(31,92 – 1 (4,921)) ≤ X < (31,92 + 1(4,921)) 

26,999 ≤ X < 36,841 

Kategori Tinggi  =  (M + 1SD) ≤ X 

(31,92 + 1(4,921)) ≤ X 

36,841 ≤ X 
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b. Klasifikasi Kategori Variabel Optimisme 

       Kategori variabel optimisme diklasifikasikan berdasarkan rumus 

berikut: 

Kategori Rendah  =  X < (M - 1SD) 

X < (19,12 – 1 (2,662)) 

X < (16,458) 

Kategori Sedang  =  (M - 1SD) ≤ X < ( M + 1SD) 

(19,12 – 1 (2,662)) ≤ X < (19,12 + 1(2,662)) 

16,458 ≤ X < 21,782 

Kategori Tinggi  =  (M + 1SD) ≤ X 

(19,12 + 1(2,662)) ≤ X 

21,782 ≤ X 

Tabel 4.6 Hasil Kategorisasi Variabel Resiliensi 

Kategori Jumlah Persentase 

Rendah 32 11,8% 

Sedang 192 70,6% 

Tinggi 48 17,6% 

Total 272 100% 

 

       Berdasarkan hasil kategorisasi variabel resiliensi pada tabel 4.6 

menunjukkan bahwa 32 mahasiswa yang bekerja berada pada kelompok 

resiliensi rendah dengan presentase sebesar 11,8%, 192 mahasiswa dengan 

resiliensi sedang dengan presentase sebesar 70,6%, dan 48 mahasiswa 

memiliki resiliensi tinggi dengan presentase sebesar 17,6%. 
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Tabel 4.7 Hasil Kategori Variabel Optimisme 

Kategori Jumlah Persentase 

Rendah 28 10,8% 

Sedang 197 72,4% 

Tinggi 47 17,3% 

Total 272 100% 

 

       Berdasarkan hasil kategorisasi variabel resiliensi pada tabel 4.7 

menunjukkan bahwa 28 mahasiswa yang bekerja berada pada kelompok 

optimisme rendah dengan presentase sebesar 10,8%, 197 mahasiswa 

dengan optimisme sedang dengan presentase sebesar 72,4%, dan 47 

mahasiswa memiliki optimisme tinggi dengan presentase sebesar 17,3%. 

3. Data Tabulasi Silang 

       Data tabulasi silang berisikan informasi dari data variabel dengan data 

demografis. Pada tabel 4.8 kelompok laki-laki dan perempuan mayoritas 

memiliki tingkat resiliensi sedang. Kemudian, diikuti oleh jumlah kategori 

resiliensi yang tinggi baik pada laki-laki maupun perempuan. 

Tabel 4.8 Tabulasi Silang Resiliensi dengan Jenis Kelamin 

Resiliensi 
Jenis kelamin 

Total 
Perempuan Laki-laki 

Rendah 21 (11%) 11 (13,6%) 32 (100%) 

Sedang 143 (74,9%) 49 (60,5%) 192 (100%) 

Tinggi 27 (14,1%) 21 (25.9%) 48 (100%) 

 

       Selanjutnya pada tabulasi silang kedua menggambarkan usia dengan 

resiliensi. Kategori resiliensi yang sedang banyak dirasakan oleh subjek pada 

usia 20 – 22 tahun sejumlah 110 orang. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

36 

 

Tabel 4.9 Tabulasi Silang Resiliensi dengan Usia 

Resiliensi 
Usia Total 

<19 thn 20-22 thn >23 thn  

Rendah 5 (14,3%) 21 (13,4%) 6 (7,5%) 35 (100%) 

Sedang 24 (68,6%) 110 (70,1%) 58 (72,5%) 157 (100%) 

Tinggi 6 (17,1%) 26 (16,6%) 16 (20%) 80 (100%) 

 

       Tabulasi silang ketiga menyajikan data resiliensi dengan optimisme. 

Hasil tabulasi silang resiliensi dengan optimisme menunjukkan mayoritas 

siswa memiliki resiliensi yang sedang serta optimisme yang sedang juga. 

Tabel 4.10 Tabulasi Silang Resiliensi dengan Optimisme 

Resiliensi 
Optimisme Total 

Rendah Sedang Tinggi  

Rendah 14 (43,8%) 18 (56,3%) 0 (0%) 32 (100%) 

Sedang 14 (7,3%) 157 (81,8%) 21 (10,9%) 192 (100%) 

Tinggi 0 (0%) 22 (45,8%) 26 (54,2%) 48 (100%) 

 

       Selanjutnya, pada tabulasi silang antara pekerjaan dengan resiliensi 

diketahui bahwa mayoritas subyek yang bekerja secara part time berada 

pada resiliensi yang sedang. Kemudian subyek yang bekerja secara full time 

juga berada pada resiliensi yang sedang pula.  

Resiliensi 
Pekerjaan 

Total 
Part Time Full Time 

Rendah 19 (10,5%) 13 (13,6%) 32 (100%) 

Sedang 130 (71,8%) 62 (60,5%) 192 (100%) 

Tinggi 32 (17,7%) 16 (25.9%) 48 (100%) 

 

B. Pengujian Hipotesis 

       Hasil analisis data menggunakan uji regresi linear sederhana pada program 

komputer IBM SPSS Statictics 25 dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana (Uji-t) 

 

       Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai konstanta 7,292 dan nilai 

koefisien dari variabel optimisme adalah 1,288. Maka dari itu diperoleh model 

regresi sebagai berikut: 

Y = 7,292 + 1,288 

Keterangan: 

Y= Resiliensi (7,292) 

X= Optimisme (1,288) 

       Berdasarkan perhitungan di atas, didapat arah pengaruh variabel bebas (X) 

terhaap variabel terikat (Y). Sehingga dapat diketahui arah pengaruh X terhadap 

Y apakah positif atau negatif pada konstanta variabel bebas (X) dengan 

penjelasan berikut: 

1) Nilai konstanta 7,292 menunjukkan tanpa adanya pengaruh variabel bebas 

(X) yakni optimisme, maka variabel terikat tetap sejumlah nilai tersebut atau 

konstanta. 

2) Nilai koefisien 1,288 pada variabel X bernilai positif. Nilai tersebut 

menunjukkan jika optimisme ditingkatkan maka resiliensi akan meningkat 

sejumlah nilai tersebut. 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 
(Constant) 7,297 1,558  4,684 0,000 

Optimisme 1,288 0,081 0,697 15,960 0,000 
a. Dependent Variable: Resiliensi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

38 

 

       Selanjutnya, berdasarkan nilai t diketahui bahwa thitung 15,960 > ttabel 9,328 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel optimisme berpengaruh terhadap 

variabel resiliensi. Nilai koefisien sebesar 15,960 menunjukkan nilai positif yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi optimisme yang dimiliki mahasiswa bekerja, 

maka akan semakin tinggi pula resiliensinya. 

 

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana (Koefisien Determinasi) 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .697a 0,485 0,484 3,537 
a. Predictors: (Constant), Optimisme 

 

       Dalam tabel 4.12 tersebut nilai R Square sebesar 0,485 yang artinya 

pengaruh optimisme terhadap resiliensi pada mahasiswa yang bekerja di UIN 

Sunan Ampel Surabaya adalah sebesar 48,5% dan sisanya 51,5% kontribusi dari 

variabel lainnya.  

Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana (Uji-F) 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 3186,097 1 3186,097 254,716 .000b 

Residual 3377,281 270 12,508   

Total 6563,379 271    

a. Dependent Variable: Resiliensi 

b. Predictors: (Constant), Optimisme 

 

       Pada tabel 4.13 diatas diperoleh F-hitung sebesar 254,716 dengan nilai Sig. 

sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya hipotesis dalam penelitian ini diterima. Dalam 

hal ini dapat diartikan bahwa variabel optimisme berpengaruh terhadap 
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resiliensi, sehingga variabel tersebut dapat digunakan untuk memprediksi 

variabel resiliensi. 

 

C. Pembahasan 

       Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana yang telah dilakukan, dapat 

terlihat bahwa variabel optimisme memiliki pengaruh terhadap variabel 

resiliensi. Dengan kata lain, hipotesis dalam penelitian ini diterima. Optimisme 

berkontribusi terhadap tingginya resiliensi pada mahasiswa yang bekerja. Hasil 

tersebut sesuai dengan penelitian Mahasin & Harsono (2022) bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara optimisme dan resiliensi, apabila tingkat 

resiliensi pada individu tinggi maka tingkat optimisme juga tinggi, begitu pun 

sebaliknya. Hal yang sama juga terdapat dalam penelitian Mangestuti dkk. 

(2020) yang mengatakan bahwa optimisme merupakan variabel yang secara 

langsung mempengaruhi resiliensi. Dengan kata lain, optimisme memberi lebih 

banyak dampak besar pada individu dengan tingkat resiliensi yang tinggi. 

       Di dalam tabel kategorisasi demografis terlihat bahwa mayoritas perempuan 

lebih resilien daripada laki-laki. Sesuai dengan penelitian Oktaverina (2021) 

yang menunjukkan bahwa subyek perempuan secara signifikan mengungguli 

laki-laki dalam kemampuan resiliensi mereka. Hal tersebut dikarenakan 

perempuan lebih mampu menggunakan faktor resiliensi seperti empati, 

komunikasi, mencari bantuan, dan dukungan sosial lainnya untuk menghadapi 

masalah, sehingga perempuan memiliki kemampuan resiliensi yang lebih tinggi 

daripada laki-laki (Oktaverina, 2021; Sun & Stewart, 2007). Dapat disimpulkan 
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bahwa tinggi rendahnya resiliensi sangat berpengaruh pada kehidupan 

mahasiswa yang bekerja.  

       Selain itu pada tabel kategorisasi demografis terlihat bahwa mayoritas 

mahasiswa perempuan memiliki optimisme lebih tinggi daripada laki-laki. Hal 

ini didukung oleh penelitian (Gupta, 2016) yang mengatakan bahwa tingkat 

optimisme perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Meningkatnya resiliensi 

disebabkan karena adanya sikap positif pada individu, salah satunya yaitu 

memiliki sikap optimis. Tinggi rendahnya tingkat optimisme yang dimiliki oleh 

mahasiswa akan mempengaruhi keadaan individu, sehingga penting untuk 

mahasiswa selalu memiliki pikiran positif dan sehat agar individu meyakini 

bahwa ia mampu meraih tujuan hidupnya (Gale & Fauziah, 2018; Scheier dkk., 

2010).  

       Berdasarkan hasil kategori optimisme yang dimiliki oleh mahasiswa, 

mayoritas subyek memiliki tingkat optimisme yang sedang. Tingkat optimisme 

yang dimiliki oleh mahasiswa menggambarkan tinggi rendahnya tingkat 

resiliensi. Individu yang optimis mampu bekerja dan belajar lebih baik daripada 

orang yang pesimis, mencapai nilai dan prestasi yang lebih baik, berkembang, 

mampu menghadapi tekanan dan mengatasi kesulitan, serta hidup lebih lama dan 

lebih sehat (Nishaat, 2021; M. Seligman, 2006). Dalam hal ini sangat penting 

bagi mahasiswa untuk memiliki rasa optimis ketika harus membagi waktu untuk 

berkuliah dan juga bekerja sehingga individu dapat meyakini dirinya sendiri 

bahwa individu mampu menghadapi kesulitan dan juga tantangan dengan baik 

dan positif. 
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      Selanjutnya, pada hasil kategori resiliensi yang dimiliki oleh mahasiswa, 

mayoritas subyek memiliki tingkat resiliensi yang sedang pula. Individu yang 

memiliki tingkat resiliensi yang baik mampu menerima perubahan, toleran 

terhadap stres, memiliki kontrol diri yang baik dan berhubungan baik dengan 

orang lain (Andriyani, 2019; Connor & Davidson, 2003). Oleh karena itu, 

mahasiswa perlu untuk memiliki tingkatan resilien yang baik agar ia mampu 

menghadapi permasalahan yang datang dari pekerjaan maupun pendidikannya, 

karena sesuai dengan penelitian Muslimin (2021) yang menyatakan bahwa 

individu yang dengan kemampuan resiliensi yang tinggi maka ia akan lebih 

tahan, cepat bangkit dari kesulitan dan kondisi yang tidak menyenangkan.  

       Berdasarkan hasil kategori tabulasi silang terlihat bahwa mayoritas subyek 

berada pada tingkat resiliensi dan optimisme yang sedang dan tinggi. Yang mana 

kondisi tersebut menujukkan bahwa tingkat optimisme yang tinggi akan 

mendorong tingginya resiliensi pula. Hal tersebut di dukung oleh penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara 

optimism dan resiliensi dengan arah positif, yang apabila tingkat resiliensi tinggi 

maka tingkat optimisme juga tinggi dan begitu sebaliknya (Musafiri & Umroh, 

2022). Oleh karena itu, resiliensi dapat dipengaruhi beberapa aspek kehidupan 

salah satunya aspek sosial dengan melihat situasi secara optimis (Bidzan-Bluma 

dkk., 2020). 

       Di dalam hasil kategorisasi responden terlihat bahwa mayoritas mahasiswa 

yang bekerja lebih banyak mengambil pekerjaan secara part time. Pada hasil 
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tabulasi silang, mayoritas mahasiswa yang bekerja secara part time memiliki 

tingkat resiliensi yang sedang. Hal ini sesuai dengan penelitian Usroh & Ratna 

Ningrum (2018), yang mengatakan bahwa mahasiswa yang bekerja part time 

memiliki tingkat resiliensi yang sedang dan cukup baik. Apabila resiliensi pada 

individu meningkat, maka ia akan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi 

yang berubah-ubah dan mampu menghadapi tantangan (Salim & Fakhrurrozi, 

2020). Sehingga mahasiswa yang bekerja secara part time maupun full time, 

dapat menyakini bahwa ia mampu menghadapi permasalahan dalam dunia 

perkuliahan maupun pekerjaannya. Hal ini berarti optimisme sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan resiliensi pada mahasiswa yang bekerja.  

       Berdasarkan pada hasil uji f memiliki nilai sebesar 254,716 dengan nilai Sig. 

sebesar 0,000 yang artinya hipotesis dalam penelitian ini diterima. Kemudian 

pada hasil uji koefisien determinasi pada variabel optimisme dan resiliensi 

masing-masing menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat 

diterima. Nilai koefisien determinasi menujukkan kontribusi optimisme 

terhadap resiliensi sebesar 48,5%. Dengan kata lain optimisme memiliki 

kontribusi penting dalam pembentukan resiliensi individu. Dari sini dapat 

diketahui bahwa mahasiswa yang bekerja memerlukan optimisme agar dapat 

meningkatkan resiliensi, sehingga individu dapat terus berusaha keras, mampu 

bertahan di kondisi yang sulit, meyakinkan diri untuk menghadapi banyak 

tantangan, karena adanya keberhasilan yang dipercayai oleh individu (Mahasin 

& Harsono, 2022; Scheier dkk., 2010; Shabrina dkk., 2021).  
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara optimisme terhadap resiliensi pada 

mahasiswa yang bekerja. Semakin tinggi optimisme yang dimilki mahasiswa 

yang bekerja, maka semakin tinggi pula resiliensinya. Sebaliknya, semakin 

rendah optimisme maka akan semakin rendah juga tingkat resiliensi mahasiswa 

yang bekerja. Optimisme yang tinggi mampu untuk membuat mahasiswa untuk 

dapat menghadapi segala permasalahan dan tidak meyerah dalam kondisi 

apapun, sehingga mahasiswa dapat menjalankan segala tanggungjawabnya 

dengan baik.  

B. Saran 

 Beberapa saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak-pihak terkait 

ataupun peneliti selanjutnya, yakni:  

1. Bagi Mahasiswa 

       Bagi mahasiswa, diharapkan mahasiswa untuk melatih dan 

meningkatkan optimismenya serta tetap berusaha bangkit kembali saat 

menghadapi tantangan atau kesulitan, dan menyakinkan diri untuk selalu 

berpikir positif ketika mengalami keadaan yang sulit.  
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

       Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. Peneliti menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan 

penelitian ini, namun diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas 

cakupan resiliensi dengan memasukkan variabel tambahan, selain itu dapat 

memperluas lingkup populasi dan menerapkan metode-metode lain yang 

beragam untuk memperluas kajian tentang resiliensi.   
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