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ABSTRAK 

 

Nama :Mariyani 

NIM :70200116041 

Judul :Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Self care Behaviour 

Penderita Hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020 

 

Hipertensi dilaporkan menjadi penyebab utama penyakit kardiovaskular  

di seluruh dunia dan masih menjadi tantangan besar dalam sektor kesehatan. 

Hipertensi menjadi permasalahan dunia baik skala global maupun nasional. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga 

dengan self care behaviour penderita hipertensi. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan analitik 

menggunakan  cross sectional study. Populasi penelitian terdiri dari 144 penderita 

di Kelurahan Rappang dengan 106 sampel yang ditentukan menggunakan teknik 

purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. 

Hasil penelitian menunjukan dukungan emosional, dukungan penghargaan, 

dan dukungan instrumental responden cenderung baik; dukungan informasi 

responden cukup serta self care behaviour yang cukup. Dukungan emosional 

(p=0.000, RP=2.65), dukungan penghargaan (p=0.001, RP=2.83), dukungan 

informasi (p=0.000, RP=4.27), dukungan instrumental (p=0.000, RP=12.7), dan 

dukungan keluarga (p=0.000, RP=2.19) memiliki hubungan bermakna terhadap 

self care behaviour penderita. Diharapkan kepada pihak puskesmas agar dapat 

melibatkan keluarga dalam peningkatan kepatuhan pasien dalam menjalani 

perawatan dan pengobatannya seperti memasukkan dukungan keluarga sebagai 

suatu upaya promosi kesehatan pada pasien hipertensi. 

 

Kata Kunci : Hipertensi, Dukungan Keluarga, Self Care Behaviour  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) tahun 2016 

dilaporkan bahwa 71,3% penyebab kematian di dunia adalah penyakit tidak 

menular dan juga merupakan 60,7% penyebab kematian di negara berkembang. 

Sedangkan pada tahun 2015, dilaporkan bahwa dari 17 juta kematian dini            

(di bawah usia 70) karena penyakit tidak menular, 82% berada di negara 

berpenghasilan rendah dan menengah, dan 37% dari 17 juta kematian tersebut 

disebabkan oleh CVD (World Health Organization, 2018).  

Di antara penyebab utama CVD (Cardiovascular Disease) yang masih 

banyak diderita oleh penduduk dunia adalah hipertensi. Menurut World Health 

Organization (WHO), bahwa pada tahun 2012 sedikitnya 839 juta kasus 

hipertensi. Data WHO (2015) juga menunjukkan sekitar 1,13 Miliar orang           

di dunia menyandang hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis 

hipertensi dan diperkirakan pada tahun 2025 menjadi 1,15 Milyar atau sekitar 

29%  dari total penduduk dunia dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang 

meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya (Kemenkes RI, 2019).  

Sekitar 1 dari 3 penduduk AS atau sekitar 75 juta orang dewasa memiliki 

tekanan darah tinggi dan sekitar 1 dari 2 orang dewasa tersebut (hampir 35 juta 

orang) memiliki hipertensi yang tidak terkontrol (Merai et al., 2016). Di antara     

35 juta penduduk AS dengan hipertensi yang tidak terkontrol, 33% (11,5 juta 

orang) tidak menyadari hipertensi mereka, 20% (7 juta orang) mengetahui 

hipertensi mereka, tetapi tidak dirawat karena itu, dan sekitar 47% (16,1 juta 

orang) menyadari hipertensi mereka dan sedang dirawat karena itu, tetapi 

pengobatan (dengan obat-obatan dan atau modifikasi gaya hidup) tidak cukup 

mengendalikan tekanan darah mereka. 
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Hipertensi dilaporkan menjadi penyebab utama penyakit kardiovaskular 

di seluruh dunia. Selain  itu,  tekanan darah  yang  tidak  terkontrol meningkatkan  

risiko  penyakit jantung iskemik empat kali lipat dan berisiko pada keseluruhan 

kardiovaskular dua hingga tiga kali lipat  (Yassine et al., 2016). 

Di Indonesia, hipertensi masih merupakan tantangan besar dalam sektor 

kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan seringnya ditemukan kasus hipertensi         

di sejumlah pelayanan kesehatan primer. Sesuai dengan data Riskesdas 2018, hal 

tersebut merupakan masalah kesehatan dengan persentase kasus yang tinggi yaitu 

sebesar 25,8% pada tahun 2013 dan  jika dibandingkan dengan  kasus pada tahun 

2018 menunjukkan peningkatan sebanyak 8,3% sehingga mencapai angka 34,1% 

(Riskesdas, 2018). 

Dari persentase kejadian hipertensi sebesar 34,1% diketahui bahwa 

sebesar 8,8% terdiagnosis hipertensi dan 13,3% orang yang terdiagnosis 

hipertensi tidak minum obat serta 32,3% tidak rutin minum obat. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi tidak rutin dalam 

melakukan pengobatan dimana sebagian besar dari mereka tidak menyadari 

bahwa dirinya mengalami  hipertensi sehingga tidak mendapatkan pengobatan. 

Berdasarkan riset, alasan terbesar penderita hipertensi tidak rutin minum obat 

karena mereka merasa sehat yaitu dengan persentase 59,8%. Selain itu, banyak 

juga pasien hipertensi yang mengira bahwa obat-obatan yang mereka konsumsi 

tidak cukup memberikan perbaikan pada tekanan darahnya sehingga sering 

memilih untuk tidak mengonsumsinya (Kesehatan et al., 2018). 

Dalam profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan 

bahwa persentase tekanan darah tinggi mengalami peningkatan yaitu dari      

20,9% pada tahun 2007 dan mencapai 21,90% pada tahun 2016, dengan kasus 

tertinggi di Kabupaten Selayar (32,49%), Kabupaten Soppeng (24,92%) dan 
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Kabupaten Takalar (14,82%) (Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, 2017). Adapun 

pada tahun 2018 terdapat 83.441 kasus yang sebagian besar diderita oleh 

perempuan yaitu sebesar 65,4% kasus dan 34,6% kasus diderita laki-laki              

(Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, 2019). 

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap menunjukkan angka kejadian 

hipertensi pada tahun 2019 sebanyak 10.718 kasus mengalami peningkatan dari 

tahun 2018 yang berjumlah 9.377 kasus. Adapun puskesmas dengan kejadian 

hipertensi tertinggi pada tahun 2018 yaitu berada di Puskesmas Rappang dengan 

angka sebesar 1.232 kejadian dan meningkat hingga mencapai 1.485 kejadian 

pada tahun 2019 (Dinkes Kabupaten Sidrap, 2020).  

Tekanan darah tinggi sering disebut silent killer karena sering tidak 

memiliki tanda atau gejala peringatan, sehingga banyak orang yang tidak 

menyadari bahwa dirinya mengalami hipertensi. Oleh karena itu, sangat penting 

bagi setiap orang untuk memeriksakan tekanan darahnya secara rutin. Demikian 

pula untuk penderita hipertensi, sangat penting untuk senantiasa memeriksakan 

dan memantau tekanan darahnya secara teratur untuk menghindari terjadinya 

peningkatan tekanan darah dan komplikasi. 

Pada pasien hipertensi, penting untuk melakukan pemantauan tekanan 

darah agar berada dalam batas normal dan selalu stabil. Hal ini biasanya dapat 

tercapai apabila pasien benar-benar menerapkan pola hidup sehat, mulai dari 

olahraga rutin, menurunkan berat badan, mengatur makanan, menghindari 

mengonsumsi alkohol dan menghindari rokok. Namun, pada sebagian besar kasus 

hipertensi, menjalani pola hidup sehat tak cukup membuat tekanan darahnya 

terkendali, sehingga orang degan hipertensi masih butuh minum obat dalam 

mengendalikan tekanan darahnya. Dengan kata lain, pada sebagian kasus 
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kombinasi dari perubahan gaya hidup dan obat dapat menjadikan pengelolaan 

hipertensi bekerja lebih efektif  (Rifda Latifa, 2019). 

Dalam upaya mengatasi peningkatan tekanan darah secara terus menerus 

dan mencegah timbulnya komplikasi, maka dibutuhkan self care management 

yang baik sehingga meningkatkan kualitas hidup penderita hipertensi. Orang 

dengan penyakit hipertensi penting untuk melakukan kontrol dan perawatan pada 

dirinya sendiri. Mulai berhenti merokok, menjaga diet sehat, menjaga berat badan 

ideal, rajin melakukan aktivitas fisik, dan mengelola stres. Selain itu, penderita 

hipertensi perlu melakukan cek kesehatan dan pengukuran tekanan darah secara 

berkala untuk mengendalikan tekanan darahnya agar tetap stabil. 

Dalam (Lestari et al., 2018), self care management penderita hipertensi  

masih dalam kategori rendah. Self care management yang rendah berpotensi 

meningkatkan tekanan darah penderita hipertensi. Sebagian besar penderita 

hipertensi memiliki self care  yang masih kurang baik, salah satunya yaitu 

perilaku merokok. Penderita hipertensi memiliki sikap negatif terhadap perilaku 

merokok, artinya mereka setuju dengan penggunaan tembakau sehingga dapat 

menyebabkan timbulnya kecenderungan untuk berperilaku merokok                

(Jatmika & Maulana, 2015). 

Dalam (Darmiati, 2017), sebagian besar self care management penderita 

hipertensi masih kurang, diantaranya yaitu perilaku penderita yang              

kadang-kadang mengunjungi pelayanan kesehatan untuk mengecek dan 

mengontrol tekanan darahnya, penderita jarang mengikuti saran dokter dalam 

minum obat anti-hipertensi dan menunjukkan adanya ketidakpatuhan pada aturan 

dan anjuran self care management yang diberikan. 

Healthy People 2010 for Hypertension menganjurkan perlunya pendekatan 

yang lebih komprehensif dan intensif guna mencapai pengontrolan tekanan darah 
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secara optimal. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan partisipasi aktif 

tenaga kesehatan pada setiap tempat pelayanan kesehatan. Selain itu, penderita 

hipertensi membutuhkan seseorang untuk melakukan self care atau perawatan 

terkait penyakit hipertensi baik itu berupa dukungan moril maupun sosial. Salah 

satu dukungan sosial yang dapat memengaruhi perilaku pasien hipertensi adalah 

mereka yang sering berinteraksi dengan penderita, yaitu keluarga penderita 

hipertensi itu sendiri. Hal ini dibuktikan dalam (Mulyati et al., 2013) yang 

menunjukkan adanya pengaruh dukungan sosial yang baik terhadap perilaku 

perawatan diri yang 2,87 kali lebih tinggi pada penderita dibandingkan dengan 

penderita yang kurang mendapatkan dukungan sosial. 

Dukungan sosial salah satunya didapatkan dari keluarga. Friedman  dalam 

bukunya mengemukakan bahwa keluarga memberikan peranan yang sangat 

penting bagi anggota keluarganya dalam hal memengaruhi gaya hidup atau 

mengubah gaya hidup anggotanya yang berorientasi pada upaya kesehatan. 

Keluarga mempunyai peran utama dalam pemeliharaan kesehatan seluruh 

anggotanya dan bukan individu itu senidiri yang mengusahakan tercapainya 

kesehatan yang diinginkannya. Masalah kesehatan dalam keluarga saling 

berkaitan, keluarga merupakan perantara yang efektif dan efisien untuk 

mengupayakan kesehatan (Friedman, 2010).  

Selain penderita hipertensi itu sendiri, faktor lain yang mendukung 

penderita berhasil dalam mengelola hipertensi adalah keluarga. Keluarga 

mempunyai peran penting dalam memberikan dukungan dalam pengobatan dan 

memengaruhi perilaku penderita, keluarga adalah orang terdekat yang 

berhubungan langsung dengan aspek perawatan penderita (Dewi et al., 2017). 

Pengelolaan tekanan darah merupakan komitmen seumur hidup yang 

membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan perawatan oleh diri pasien itu 
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sendiri dan keluarga yang bertindak sebagai penyemangat dan pemberi social 

support pasien. Dukungan sosial keluarga yang diberikan menjadi faktor yang 

menentukan derajat hipertensi pada anggota keluarganya yang menderita 

hipertensi (Bisnu & Kepel, 2017). Selain itu, Flynn et al., (2013) menyebutkan 

bahwa dukungan sosial keluarga menjadi penentu capaian keberhasilan             

dari self care management hipertensi dan upaya meminimalisir kejadian                

hipertensi (Darmiati, 2017). 

Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan antara dukungan keluarga dengan self care 

behaviour penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara dukungan 

keluarga dengan self care behaviour pada penderita hipertensi di Puskesmas 

Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020”? 

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis pada penelitian ini 

antara lain: 

1. Hipotesis nol (H0) adalah tidak adanya hubungan antara dukungan 

keluarga dengan self care behaviour pada penderita hipertensi                  

di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020. 

2. Hipotesis alternatif (Ha) adalah adanya hubungan antara dukungan 

keluarga dengan self care behaviour pada penderita hipertensi                  

di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020. 
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D. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan pedoman bagi peneliti untuk melakukan 

pengukuran atau memanipulasi variabel penelitian sehingga memudahkan 

pengumpulan data (Notoatmodjo, 2012). Adapun definisi operasional dan kriteria 

objektif dalam penelitian ini adalah sebegai berikut: 

1. Dukungan keluarga 

Dukungan keluarga dalam penelitian ini adalah dukungan yang diberikan 

oleh orang tua/suami/istri/anak (keluarga inti) pada anggota keluarga yang 

menderita hipertensi untuk melakukan perilaku pengendalian penyakit hipertensi. 

Dukungan yang diberikan berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan, 

dukungan informasi, dan dukungan instrumental. 

a. Dukungan emosional 

Dukungan emosional dalam penelitian ini adalah dukungan berupa 

ungkapan empati, kepedulian, perhatian, cinta, dan kasih sayang yang diberikan 

oleh anggota keluarga kepada pasien hipertensi. Diukur menggunakan kuesioner  

skala likert. 

Kriteria objektif: 

1) Baik, apabila persentase skor >75% 

2) Cukup, apabila persentase skor 50-75% 

3) Kurang, apabila persentase skor <50% 

b. Dukungan penghargaan 

Dukungan penghargaan dalam penelitian ini adalah dukungan berupa 

penilaian terhadap perilaku, keputusan, ide-ide atau perasaan pasien hipertensi 

apakah sudah tepat atau belum. Diukur menggunakan kuesioner skala likert. 
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Kriteria objektif: 

1) Baik, apabila persentase skor >75% 

2) Cukup, apabila persentase skor 50-75% 

3) Kurang, apabila persentase skor <50% 

c. Dukungan informasi 

Dukungan informasi dalam penelitian ini adalah pemberian informasi, 

nasihat dengan mengingatkan individu untuk menjalankan pengobatan dan 

perawatan yang pernah direkomendasikan oleh petugas kesehatan, mengingatkan 

tentang perilaku yang memperburuk penyakit ataupun hal-hal yang tidak jelas 

tentang penyakit yang diderita oleh pasien hipertensi. Diukur menggunakan 

kuesioner dengan skala likert. 

Kriteria objektif: 

1) Baik, apabila persentase skor >75% 

2) Cukup, apabila persentase skor 75% 

d. Dukungan instrumental 

Dukungan instrumental dalam penelitian ini adalah dukungan yang dapat 

diterima oleh anggota keluarga yang sakit melibatkan penyediaan sarana untuk 

mempermudah  pasien  dalam perawatan dan pengobatannya yang mencakup 

bantuan langsung biasanya berupa bentuk-bentuk kongkrit yaitu berupa uang, 

peluang, waktu, dan lain-lain.  

Kriteria objektif: 

1) Baik, apabila persentase skor >75% 

2) Cukup, apabila persentase skor 50-75% 

3) Kurang, apabila persentase skor <50% 
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2. Self Care Behaviour 

Self care behaviour dalam penelitian ini adalah perilaku penderita 

hipertensi dalam melakukan perawatan dirinya dalam upaya pengendalian 

hipertensi yaitu untuk menurunkan tekanan darah, mencegah peningkatan tekanan 

darah dan timbulnya komplikasi yang dilihat dari pola makan, aktivitas fisik, 

manajemen stress, pengontrolan tekanan darah, dan kepatuhan minum obat 

penderita. 

Kriteria objektif: 

a. Baik, apabila persentase skor >75% 

b. Cukup, apabila persentase skor 50-75% 

c. Kurang, apabila persentase skor <50% 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara dukungan keluarga dengan self care behaviour pada penderita hipertensi    

di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui: 

a. Dukungan keluarga terhadap penderita hipertensi di Puskesmas Rappang   

Kab. Sidrap Tahun 2020. 

b. Self care behaviour penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap 

Tahun 2020. 

c. Hubungan dukungan emosional keluarga dengan self care behaviour penderita 

hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020. 

d. Hubungan dukungan penghargaan keluarga dengan self care behaviour 

penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020. 
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e. Hubungan dukungan informasi keluarga dengan self care behaviour penderita 

hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020. 

f. Hubungan dukungan instrumental keluarga dengan self care behaviour 

penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi 

institusi kesehatan dalam menentukan kebijakan dalam penanggulangan masalah 

penyakit kronis terutama hipertensi. 

2. Bagi Puskesmas 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

pihak puskesmas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berada 

di wilayah kerjanya dan dapat mengambil peranan sebagai keluarga pasien 

sehingga pasien mendapatkan penyembuhan secara komprehensif baik dari segi 

fisik maupun segi psikologi/sosial pasien. 

3. Bagi Penderita Hipertensi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi 

penderita hipertensi untuk senantiasa memerhatikan self care behaviour agar 

terhindar dari komplikasi dan mencapai kesembuhan. 

4. Bagi Keluarga Penderita 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi keluarga 

penderita untuk memerhatikan keluarganya yang mengalami hipertensi baik 

berupa dukungan moril maupun motivasi untuk kemajuan kondisi kesehatan 

anggota keluarga yang sakit. 
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5. Bagi Pembaca 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan, sebagai bahan bacaan dan sumber informasi yang bermanfaat bagi 

pembaca serta menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. 

6. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi peneliti 

dalam rangka menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, serta 

menjadi sarana pengembangan dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dari ilmu 

yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan masyarakat.  
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G. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah 

yang sejenis. 

Tabel 1.1 Kajian Pustaka 

No Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Metodologi Hasil 

1. Inggriane 

Puspita Dewi, 

Salami, dan 

Sajodin 

(2017) 

Implementasi Fungsi 

Keluarga dan Self Care 

Behaviour Lansia Penderita 

Hipertensi 

Desain penelitian: Analitik, 

Cross sectional 

Populasi: Lansia penderita 

hipertensi perbulan yang 

berkunjung ke Puskesmas 

Cijagra Lama 

Sampel: 122 orang (Teknik 

accidental sampling) 

Hasil penelitian menunjukkan adanya 

hubungan yang bermakna antara fungsi 

keluarga dengan self care lansia. 

Kekuatan hubungan sebesar 2.145 

dengan IK 95% yaitu 1.032–4.458, 

maknanya fungsi keluarga yang efektif 

memiliki peluang 2x lebih besar untuk 

lansia dengan self care yang baik. 

2. Sholihul Huda 

(2017) 

Hubungan Antara Efikasi 

Diri dengan Manajemen 

Perawatan Diri pada 

Penderita Hipertensi Dewasa 

di Kabupaten Jepara 

Desain Penelitian: Analitik, 

Cross Sectional 

Populasi: Pasien hipertensi   

di Puskesmas di Jepara antara 

bulan Agustus sampai 

September 2015 

Sampel: 145 pasien (teknik 

multistage random sampling) 

Sebagian besar responden memiliki 

efikasi diri yang sedang (60.7%) dan 

memiliki self care management yang 

sedang (66.2%). Hasil analisis 

menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara efikasi diri dengan self 

care management pasien hipertensi. 
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No Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Metodologi Hasil 

3. M. Isra. K. Hi. 

Bisnu, Billy J. 

Kepel, Mulyadi 

(2017) 

Hubungan Dukungan 

Keluarga dengan Derajat 

Hipertensi pada Pasien 

Hipertensi di Puskesmas 

Ranomuut Kota Manado 

Desain penelitian: Analitik, 

Cross sectional 

Populasi: Seluruh pasien 

hipertensi 

Sampel: 68 pasien (teknik 

purposive sampling) 

Sebagian besar responden memiliki 

dukungan keluarga yang tinggi (57,4%) 

dan berada pada klasifikasi pre hipertensi 

(54,4%). Hasil analisis menunjukkan 

adanya hubungan dukungan keluarga 

dengan derajat hipertensi. 

4. Darmiati 

(2017) 

Hubungan Dukungan Sosial 

Keluarga dengan Self Care 

Management Penderita 

Hipertensi di Posbindu Desa 

Kalierang Kecamatan 

Selomerto Kabupaten 

Wonosobo 

Desain penelitian: Analitik, 

Cross sectional 

Populasi: Semua penderita 

hipertensi anggota Posbindu 

Sampel: 89 responden (teknik 

total sampling) 

Sebagian besar penderita hipertensi 

mendapat dukungan keluarga (51,7%), 

penderita hipertensi memiliki self care 

management yang kurang (46,1%). Hasil 

analisis menunjukkan adanya hubungan 

dukungan keluarga dengan self care 

management penderita hipertensi. 

5. Widho 

Fahkurnia 

(2017) 

Gambaran Self Care pada 

Penderita Hipertensi             

di Wilayah Kerja Puskesmas 

Gatak Kabupaten Sukoharjo 

Desain penelitian: Deskriptif 

Populasi: 166 penderita 

hipertensi di wilayah kerja 

Puskesmas Gatak Surakarta 

Sampel: 61 pasien (teknik 

simple random sampling) 

Sebagian besar responden memiliki 

kebiasaan minum obat sesuai anjuran 

yang sedang (67,2%), kebiasaan 

memantau tekanan darah yang sedang 

(73,8%), aktivitas olahraga yang sedang 

(70,9%),  diet rendah garam yang sedang 

(47,5%). Hasil penelitian menunjukkan 

self care penderita hipertensi masih 

dalam kategori sedang (57,4%). 
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No Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Metodologi Hasil 

6. Lestari et al., 

(2018) 

Pengaruh Self Management 

Terhadap Tekanan Darah 

Lansia yang Mengalami 

Hipertensi 

Desain penelitian: Analitik, 

Cross sectional 

Populasi: Lansia hipertensi di 

Posbindu Dukuhturi-Bumiayu 

Sampel: 36 lansia hipertensi 

(teknik accidental sampling) 

Sebagian besar responden memiliki self 

management yang sedang (58,3%). Hasil 

analisis menunjukkan adanya pengaruh 

yang sangat signifikan antara self 

management dengan tekanan darah, yaitu 

semakin tinggi self management maka 

akan semakin rendah tekanan darah 

lansia yang mengalami hipertensi. 

7. Sandra Puspita 

Ningrum, Tiwi 

Sudyasih 

(2018) 

Hubungan Dukungan 

Keluarga dengan Kepatuhan 

Minum Obat Pasien 

Hipertensi di Puskesmas 

Seyegan Sleman Yogyakarta 

Desain penelitian: Analitik, 

Cross sectional 

Populasi: Pasien hipertensi   

di Puskesmas Seyegan 

Sleman  Yogyakarta 

Sampel: 59 pasien (teknik 

purposive sampling) 

Sebagian besar responden memiliki 

dukungan keluarga yang baik (55,9%) 

dan memiliki kepatuhan obat yang 

sedang (45,8%). Hasil uji kendall tau 

menunjukkan adanya hubungan 

dukungan keluarga dengan kepatuhan 

minum obat. 

8. Salami & 

Wilandika 

(2018) 

 

Hubungan Efikasi Diri dan 

Dukungan Sosial dengan Self 

Care Management Penderita 

Hipertensi di Wilayah Kerja 

Puskesmas Cijagra Lama 

Bandung 

Desain penelitian: Analitik, 

cross sectional 

Populasi: Lansia hipertensi   

di wilayah kerja Puskesmas 

Cijagra Lama Bandung 

Sampel: 115 pasien (teknik 

accidental sampling) 

Sebagian besar responden memiliki self 

care yang baik (50,4%) dengan efikasi 

diri yang tinggi (66,1%) dan mendapat 

dukungan sosial yang rendah (54,8%). 

Hasil uji chi square menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan antara efikasi 

diri dengan self care management  
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No Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Metodologi Hasil 

    penderita hipertensi dengan arah 

hubungan positif, sedangkan dukungan 

sosial tidak memiliki hubungan dengan 

self care management penderita. 

9. Oktarina et al. 

(2019) 

 

Studi Fenomenologi Tentang 

Pengalaman Pasien 

Hipertensi Terhadap 

Perawatan Dirinya                

di Wilayah Kerja Puskesmas 

Andalas Padang Tahun 2017 

Desain penelitian: Kualitatif, 

fenomenologi deskriptif 

Partisipan: 4 pasien hipertensi 

(teknik purposive sampling) 

Dengan menggunakan metode Collaizi’s, 

ditemukan delapan tema utama yaitu : 

respon terhadap penyakit hipertensi yang 

diderita, pengalaman pertama hipertensi, 

melakukan kontrol, mengatasi dengan 

obat, menjaga kesehatan tubuh, 

perubahan pola makan, tidak merokok 

dan minum alkohol, dukungan keluarga. 

Dukungan keluarga yang didapatkan 

menjadikan pasien bersemangat 

melakukan perawatan hipertensi dirumah. 

10. Afrah Fadhila 

(2019) 

 

Gambaran Self Care 

Management Penderita 

Hipertensi di Desa Drono 

Kecamatan Ngawen 

Kabupaten Klaten 

Desain penelitian: Deskriptif 

Populasi: 112 pasien 

hipertensi di Desa Drono 

Kecamatan Ngawen 

Kabupaten Klaten 

Sampel: 52 responden 

Sebagian besar responden memiliki self 

care management yang baik (57,9%) 

yang dilihat berdasarkan indikator 

kepatuhan minum obat, pemantauan 

tekanan darah, melakukan aktivitas fisik 

olahraga, kepatuhan diet rendah garam, 

mengurangi konsumsi alkohol dan 

berhenti merokok. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hipertensi 

1. Definisi 

Tekanan darah adalah kekuatan yang dibutuhkan saat memompa darah 

agar  mengalir di dalam dinding pembuluh darah. Tekanan yang semakin tinggi 

dapat menyebabkan jantung semakin kuat memompa darah (WHO, 2015). 

Adapun WHO (2013) menyebutkan bahwa tekanan darah tertinggi yang terjadi 

ketika jantung memompa darah dalam keadaan berkontraksi atau berdetak disebut 

tekanan darah sistolik. Sedangkan tekanan darah terendah yang terjadi ketika 

jantung beristirahat atau mengalami relaksasi disebut tekanan darah diastolik. 

Hipertensi  atau  tekanan  darah  tinggi  adalah  peningkatan  tekanan  

darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari            

90 mmHg yang dilakukan pada dua  kali pengukuran dengan  selang  waktu  lima  

menit  dalam  keadaan cukup istirahat/tenang (Kementrian Kesehatan RI, 2014). 

Hipertensi merupakan suatu peningkatan yang abnormal pada tekanan 

darah dalam pembuluh darah arteri secara terus menerus lebih dari satu periode. 

Hal ini terjadi bila arteriole mengalami konstriksi yang membuat darah sulit 

mengalir dan meningkatkan tekanan melawan dinding arteri. Hipertensi juga 

menambah beban kerja jantung dan arteri yang bila berlanjut akan menimbulkan 

kerusakan jantung dan pembuluh darah (Udjianti, 2011). 

2. Etiologi 

Hipertensi merupakan suatu penyakit dengan kondisi medis yang beragam. 

Pada kebanyakan pasien etiologi patofisiologi-nya tidak diketahui (essensial atau 

hipertensi primer). Hipertensi primer ini tidak dapat disembuhkan tetapi dapat 

dikontrol. Kelompok lain dari populasi dengan persentase rendah mempunyai 

penyebab yang khusus, dikenal sebagai hipertensi sekunder. Banyak penyebab 
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hipertensi sekunder; endogen maupun eksogen. Bila penyebab hipertensi sekunder 

dapat diidentifikasi, hipertensi pada pasien-pasien ini dapat disembuhkan secara 

potensial  (Dosh SA, 2001). 

a. Hipertensi primer (essensial) 

Beberapa mekanisme yang mungkin berkontribusi untuk terjadinya 

hipertensi ini telah diidentifikasi, namun belum ada satupun teori yang tegas 

menyatakan patogenesis hipertensi primer tersebut. Hipertensi sering turun 

temurun dalam suatu keluarga, hal ini setidaknya menunjukkan bahwa faktor 

genetik memegang peranan penting pada patogenesis hipertensi primer. Menurut 

data, bila ditemukan gambaran bentuk disregulasi tekanan darah yang monogenik 

dan poligenik mempunyai kecenderungan timbulnya hipertensi essensial. Banyak 

karakteristik genetik dari gen-gen ini yang memengaruhi keseimbangan natrium, 

tetapi juga didokumentasikan adanya mutasi-mutasi genetik yang merubah 

ekskresi kallikrein urine, pelepasan nitric oxide, ekskresi aldosteron, steroid 

adrenal, dan angiotensinogen (McGoey, 2007). 

Lebih dari 90% pasien dengan hipertensi merupakan hipertensi essensial 

(hipertensi primer). Literatur lain mengatakan, sekitar 95% kasus hipertensi 

primer merupakan hipertensi yang sampai saat ini masih belum diketahui 

penyebabnya secara pasti (Hutahaean, 2016). 

Menurut Udjianti, Wajan Juni (2011) hipertensi primer disebabkan oleh: 

1) Genetik 

Individu yang mempunyai riwayat keluarga dengan hipertensi akan 

berisiko pada anggota keluarganya untuk mendapatkan penyakit ini. 

2) Jenis kelamin dan usia 

Laki-laki berusia 35-40 tahun dan wanita pasca menopause lebih berisiko 

untuk mengidap hipertensi. 
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3) Diet  

Konsumsi diet tinggi natrium atau lemak secara langsung memberikan 

kontribusi terhadap kejadian hipertensi. 

4) Berat badan 

Obesitas atau berat badan berlebih berhubungan dengan berkembangnya 

kejadian hipertensi. 

5) Gaya hidup 

Merokok dan konsumsi alkohol bila dilakukan secara terus-menerus dapat 

meningkatkan tekanan darah. Nikotin dalam rokok merangsang pelepasan 

katekolamin yang dapat menyebabkan  iritabilitas miokardial, peningkatan 

denyut jantung, dan vasokonstriksi yang pada akhirnya akan 

meningkatkan tekanan darah individu. 

Risiko relatif hipertensi tergantung pada jumlah dan keparahan dari faktor 

risiko yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor-faktor 

yang tidak dapat dimodifikasi antara lain faktor umur, jenis kelamin, dan genetik. 

Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi meliputi kegemukan (obesitas), 

merokok, kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebih, 

konsumsi alkohol berlebih, psikososial dan stress (Kemenkes RI, 2019). 

b. Hipertensi sekunder  

Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan karena kelainan 

ginjal dan kelenjar tiroid (Marliani & S, 2007). Hipertensi sekunder juga dapat 

disebabkan oleh penggunaan kontrasepsi hormonal, penyakit parenkim dan 

vaskular ginjal, gangguan endokrin, coarctation aorta, neurogenik, kehamilan, 

serta peningkatan volume intravaskular  (Udjianti, 2011). 
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Dalam (Hutahaean, 2016), Rudianto menyebutkan bahwa sekitar 5% kasus 

hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain seperti 

diabetes, kerusakan vaskuler, kerusakan ginjal dan lain-lain. 

3. Tanda dan gejala Hipertensi 

Lemone (2015) dalam (Toulasik, 2019) menjelaskan bahwa tahap awal 

hipertensi biasanya ditandai dengan asimtomatik, hanya ditandai dengan kenaikan 

tekanan darah. Kenaikan tekanan darah pada awalnya sementara tetapi pada 

akhirnya menjadi permanen. Gejala yang muncul seperti sakit kepala di leher dan 

tengkuk, biasanya muncul pada saat terbangun dan berkurang selama siang hari. 

Gejala lain yang dapat muncul yaitu nokturia, bingung, mual, muntah dan 

gangguan penglihatan. 

Menurut (WHO, 2013) juga menyatakan sebagian besar penderita 

hipertensi tidak merasakan gejala. Hipertensi dapat diketahui setelah melakukan 

pengukuran tekanan darah karena penyakit ini tidak memperlihatkan gejala, 

meskipun beberapa pasien melaporkan nyeri kepala, lesu, pusing, pandangan 

kabur, muka yang terasa panas atau telinga mengering. Menurut Agoes (2010) 

dalam (Toulasik, 2019) pada hipertensi sekunder, akibat penyakit lain, seperti 

tumor, penderita akan mengalami keringat berlebihan, peningkatan frekuensi 

denyut jantung, rasa cemas yang hebat, dan penurunan berat badan. 

4. Klasifikasi Hipertensi 

Diagnosis hipertensi ditegakkan bila tekanan darah sistolik 140 mmHg 

dan/atau tekanan darah diastolik 90 mmHg pada pengukuran di klinik atau 

fasilitas layanan kesehatan (PERHI, 2019). Berdasarkan pengukuran tekanan 

darah sistolik dan tekanan darah diastolik di klinik, pasien diklasifikasikan 

menjadi sesuai dengan tabel berikut. 
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Tabel 2.1. Klasifikasi Tekanan Darah Klinik 

Kategori TDS (mmHg) TDD (mmHg) 

Optimal < 120 < 80 

Normal 120-129 80-84 

Normal-tinggi 130-139 85-89 

Hipertensi derajat 1 140-149 90-94 

Hipertensi derajat 2 150-159 95-99 

Hipertensi derajat 3 160-179 100-109 

Hipertensi sistolik 

terisolasi 

140 <90 

         Sumber: ESC/ESH Hypertension Guidelines (2018) 

Adapun klasifikasi hipertensi menurut Kemenkes RI (2014), yaitu: 

a. Berdasarkan  penyebab 

1) Hipertensi primer, yaitu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya 

(idiopatik), walaupun dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup 

seperti kurang bergerak (inaktivitas) dan pola makan seseorang. 

2) Hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang diketahui penyebabnya. Pada   

5-10% penderita hipertensi, penyebabnya adalah penyakit ginjal dan pada 

sekitar 1-2% penderita hipertensi, penyebabnya adalah kelainan hormonal 

atau pemakaian obat tertentu. 

b. Berdasarkan bentuk 

Berdasarkan bentuknya, hipertensi diklasifikasikan menjadi hipertensi 

diastolik, hipertensi campuran, dan hipertensi sistolik. 

5. Komplikasi Hipertensi 

Komplikasi hipertensi terjadi karena kerusakan organ yang diakibatkan 

peningkatan tekanan darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama.         

Organ-organ yang paling sering rusak antara lain otak, mata, jantung, pembuluh 

darah arteri, serta ginjal (Marliani & S, 2007).  
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Pada otak, hipertensi akan menimbulkan komplikasi cukup mematikan. 

Berdasarkan penelitian, sebagian besar kasus stroke disebabkan hipertensi. 

Apabila hipertensinya dapat dikendalikan maka risiko stroke pun menjadi 

menurun. Selain stroke, komplikasi pada organ otak akibat hipertensi ini adalah 

demensia atau pikun yang merupakan penyakit hilangnya daya ingat dan 

kemampuan mental yang lain. Risiko demensia ini dapat diturunkan dengan 

penanganan hipertensi yang baik. 

Pada mata, hipertensi dapat menimbulkan kerusakan pembuluh darah 

halus mata. Hipertensi menyebabkan pembuluh darah-pembuluh darah halus pada 

retina (bagian belakang mata) robek. Darah merembes ke jaringan sekitarnya 

sehingga dapat menimbulkan kebutaan. 

Pada jantung dan pembuluh darah, hipertensi dapat menyebabkan 

komplikasi berupa: 

a. Arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah arteri. Pengerasan pada 

dinding arteri ini terjadi karena besarnya tekanan darah yang lama kelamaan 

menyebabkan dinding arteri menjadi tebal dan kaku. Pengerasan pada arteri 

ini mengakibatkan aliran darah menjadi terganggu dan tidak lancar sehingga 

dibutuhkan tekanan yang lebih kuat lagi sebagai kompensasinya. 

b. Aterosklerosis atau penumpukan lemak pada lapisan dinding pembuluh darah 

arteri. Penumpukan lemak dalam jumlah besar disebut plak. Pembentukan 

plak dalam pembuluh darah sangat berbahaya karena dapat menyebabkan 

penyempitan pembuluh darah sehingga organ-organ rubuh akan kekurangan 

pasokan darah. Aterosklerosis paling sering terjadi pada arteri yang melewati 

jantung, otak, dan ginjal, juga pada pembuluh darah besar yang disebut aorta 

abdominalis di dalam perut dan tungkai. 
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c. Aneurisma, yaitu terbentuknya gambaran seperti balon pada dinding 

pembuluh darah akibat melemah atau tidak elastisnya pembuluh darah akibat 

kerusakan yang timbul. Aneurisma ini paling sering terjadi pada pembuluh 

darah arteri yang melalui otak dan pembuluh darah aorta dalam perut. 

Aneurisma ini sangat berbahaya karena dapat pecah dan mengakibatkan 

perdarahan yang fatal. Gejala yang dapat timbul dari aneurisma ini adalah 

sakit kepala hebat yang tidak bisa hilang bila terjadi pada arteri otak, dan sakit 

perut berkepanjangan jika terjadi di daerah perut. 

d. Penyakit pada arteri koronaria. Arteri koronaria adalah pembuluh darah utama 

yang memberi pasokan darah pada otot jantung. Apabila arteri ini mengalami 

gangguan, misalnya karena plak, aliran darah ke jantung akan terganggu 

sehingga kekurangan darah. 

e. Hipertropi bilik kiri jantung. Bilik kiri jantung atau serambi kiri jantung 

adalah ruang pompa utama jantung. Akibat otonya yang bekerja terlalu berat 

ketika memompakan darah ke aorta karena hipertensi, akhirnya terjadi 

hipertropi atau penebalan otot serambi kiri yang dapat menyebabkan ruang 

serambi kiri jantung semakin besar. Semakin besarnya serambi menyebabkan 

semakin bertambahnya pasokan darah. Di lain sisi penyempitan pembuluh 

darah karena hipertensi menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan darah 

sehingga jantung akan rusak dan akan bekerja lebih kuat dalam memompakan 

darah. 

f. Gagal jantung, yaitu keadaan ketika jantung tidak lagi kuat memompa darah 

ke seluruh tubuh yang menyebabkan banyak organ lain rusak karena 

kekurangan darah dan tidak kuatnya otot jantung dalam memompa darah 

kembali ke jantung. 
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g. Pada ginjal, komplikasi hipertensi timbul karena pembuluh darah dalam ginjal 

mengalami aterosklerosis karena tekanan darah terlalu tinggi sehingga aliran 

darah ke ginjal akan menurun dan ginjal tidak dapat melaksanakan fungsinya. 

Fungsi ginjal dalam membuang semua bahan sisa dari dalam darah akan 

terganggu, akibatnya bahan sisa mangalami penumpukan dalam darah dan 

ginjal akan mengecil dan berhenti berfungsi. 

Tidak ada batasan waktu kapan penderita hipertensi akan mengalami 

komplikasi. Apabila tidak dilakukan penanganan yang tepat dan pengobatan yang 

teratur seperti yang disarankan dokter, cepat atau lambat penderita hipertensi akan 

mengalami komplikasi. 

Diantara penyebab terjadinya komplikasi hipertensi adalah terlambatnya 

diagnosis sehingga penderita tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami 

hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi, pola hidup kurang sehat 

yang menyebabkan tekanan darah menjadi sulit dikendalikan meskipun sudah 

mendapatkan pengobatan antihipertensi, pengobatan yang tidak akurat karena 

katidakpatuhan penderita dalam minum obat, peningkatan tekanan darah yang 

tidak terdeteksi akibat kontrol yang tidak teratur, tekanan darah yang sulit 

dikendalikan karena hipertensi yang resisten. 

6. Penatalaksanaan Hipertensi 

a. Non Farmakologis 

Menjalani pola hidup sehat telah banyak terbukti dapat menurunkan 

tekanan darah, dan secara umum sangat menguntungkan dalam menurunkan risiko 

permasalahan kardiovaskular. Pada pasien yang menderita hipertensi derajat 1, 

tanpa faktor risiko kardiovaskular lain, maka strategi pola hidup sehat merupakan 

tatalaksana tahap awal, yang harus dijalani setidaknya selama 4 – 6 bulan. Bila 

setelah jangka waktu tersebut, tidak didapatkan penurunan tekanan darah yang 
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diharapkan atau didapatkan faktor risiko kardiovaskular yang lain, maka sangat 

dianjurkan untuk memulai terapi farmakologi (PERKI, 2015). 

Pola hidup sehat dapat mencegah ataupun memperlambat kejadian 

hipertensi dan dapat mengurangi risiko kardiovaskuler. Pola hidup sehat juga 

dapat memperlambat ataupun mencegah kebutuhan terapi obat pada hipertensi 

derajat 1. Pola hidup sehat telah terbukti menurunkan tekanan darah yaitu mulai 

dari pembatasan konsumsi garam dan alkohol, peningkatan konsumsi sayur dan 

buah, penurunan berat badan dan menjaga berat badan ideal, aktivitas fisik teratur, 

serta menghindari paparan rokok. 

1) Diet  

Pendekatan diet ini dilakukan untuk menangani hipertensi yang berfokus 

untuk menurunkan asupan natrium, mempertahankan asupan kalium dan kalsium 

yang cukup, dan mengurangi asupan lemak total dan jenuh (Toulasik, 2019). 

Konsumsi garam memiliki hubungan dengan kejadian hipertensi. Konsumsi 

garam berlebih meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan prevalensi 

hipertensi. Rekomendasi penggunaan natrium (Na) sebaiknya tidak lebih dari       

2 gram/hari (setara dengan 5-6 gram NaCl perhari atau 1 sendok teh garam 

dapur). Sebaiknya menghindari makanan dengan kandungan tinggi garam. 

2) Perubahan pola makan 

Pasien hipertensi disarankan untuk konsumsi makanan seimbang yang 

mengandung sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan segar, produk susu rendah 

lemak, gandum, ikan, dan asam lemak tak jenuh (terutama minyak zaitun), serta 

membatasi asupan daging merah dan asam lemak jenuh. 

3) Penurunan berat badan dan menjaga berat badan ideal 

Terdapat peningkatan prevalensi obesitas dewasa di Indonesia dari     

14,8% berdasarkan data Riskesdas 2013 menjadi 21,8% dari data Riskesdas 2018. 
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Sangat penting untuk melakukan pengendalian berat badan untuk mencegah 

obesitas (IMT >25 kg/m2), dan menargetkan berat badan ideal                         

(IMT 18,5-22,9 kg/m2) dengan lingkar pinggang <90 cm pada laki-laki dan       

<80 cm pada perempuan. 

4) Aktivitas fisik 

Salah satu aktivitas fisik yang dapat dilakukan secara rutin adalah dengan 

berolahraga. Olahraga teratur bermanfaat untuk pencegahan dan pengobatan 

hipertensi, sekaligus menurunkan risiko dan mortalitas kardiovaskular. Olahraga 

teratur dengan intensitas dan durasi ringan memiki efek penurunan tekanan darah 

lebih kecil dibandingkan dengan latihan intensitas sedang atau tinggi, sehingga 

pasisen hipertensi disarankan untuk berolahraga setidaknya 30 menit latihan 

aerobik dinamik berintensitas sedang (seperti: berjalan, joging, bersepeda, atau 

berenang) 5-7 hari setiap pekan. 

5) Penurunan stress 

Stress dapat menstimulasi sistem saraf simpatis, meningkatkan 

vasokonstriksi, resistensi vaskular sistemik, curah jantung dan tekanan darah. 

Pilihan penanganan stress pada hipertensi dapat dilakukan dengan latihan fisik 

sedang dan teratur serta menghindari penyebab stress itu sendiri. 

6) Menghindari paparan rokok 

Merokok merupakan faktor risiko vaskular dan kanker, sehingga status 

merokok ataupun paparan rokok harus ditanyakan pada setiap kunjungan pasien. 

Adapun penderita hipertensi yang merokok harus diberikan edukasi agar berhenti 

dari perilaku merokok. 

b. Farmakologis 

Secara umum, terapi farmakologi pada penderita hipertensi dimulai bila 

pada pasien hipertensi derajat 1 yang tidak mengalami penurunan tekanan darah 
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setelah > 6 bulan menjalani pola hidup sehat dan pada pasien dengan hipertensi 

derajat ≥ 2. Beberapa prinsip dasar terapi farmakologi yang perlu diperhatikan 

untuk menjaga kepatuhan dan meminimalisasi efek samping, yaitu : 

1) Bila memungkinkan, berikan obat dosis tunggal 

2) Berikan obat generic (non-paten) bila sesuai dan dapat mengurangi biaya 

3) Berikan obat pada pasien usia lanjut (diatas usia 80 tahun) seperti pada 

usia 55–80 tahun, dengan memerhatikan faktor komorbid 

4) Jangan mengombinasikan angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE-

i) dengan angiotensin II receptor blockers (ARBs) 

5) Berikan edukasi yang menyeluruh kepada pasien mengenai terapi 

farmakologi 

6) Lakukan pemantauan efek samping obat secara teratur. 

Algoritme tatalaksana hipertensi yang direkomendasikan berbagai 

guidelines memiliki persamaan prinsip. Di bawah ini adalah algoritme tatalaksana 

hipertensi secara umum yang disadur dari A Statement by the American Society of 

Hypertension and the International Society of Hypertension (2013); 
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Gambar 2.1. Algoritme Tatalaksana Hipertensi 

+ 
 

Tekanan darah  140/90, dewasa > 18th (Usia >80th, tekanan darah 150/90 atau  140/90 jika berisiko tinggi (diabetes, penyakit ginjal) 

Mulai perubahan gaya hidup (turunkan berat badan, kurangi garam diet dan alkohol, stop merokok) 

Terapi medikamentosa  

(Pertimbangkan untuk tunda pada pasien stage 1 tidak terkomplikasi)* 

Mulai Terapi medikamentosa  

(Pada semua pasien) 

Stage 1 

140-159/90-99 
 

Stage 1 

140-159/90-99 
 

Kasus khusus 
 

Usia <60th 
 

Usia 60th 
 

Semua pasien 
 

ACE-i atau ARB 
 

OCB atau Thiazide 
 

Mulai dengan 2 obat 
 

Jika perlu, tambahkan... 
 

Jika perlu, tambahkan... 
 

OCB atau Thiazide 
 

OCB atau Thiazide 
 

ACE-i atau ARB 
 

ACE-i atau ARB 
 

Jika perlu... 
 

Jika perlu... 
 

Jika perlu... 
 

OCB + Thiazide + ACE-i (atau ARB) 
 

OCB + Thiazide + ACE-i (atau ARB) 
 

Jika perlu, tambah obat lain mis. Sprinolactone, agen kerja sentral:B-blocker 
 

Jika perlu, rujuk ke spesialis hipertensi 
 

Penyakit ginjal 

Diabetes 

Penyakit koroner 

Riwayat stroke 

Gagal jantung 
 

* Pada pasien stage 

1 tanpa risiko 

kardiovaskuler 

lainnya atau temuan 

abnormal, beberapa 

bulan manajemen 

gaya hidup tanpa 

obat 
 

Sumber: A Statement by the American Society of Hypertension and the International Society of  Hypertension 2013 
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7. Tindak Lanjut Pasien Hipertensi 

Tindak lanjut pasien hipertensi terdiri dari pemantauan efektivitas 

pengobatan, kepatuhan dalam berobat, serta deteksi dini HMOD. Setelah inisiasi 

pengobatan hipertensi, tekanan darah seharusnya turun dalam 1-2 minggu dan 

target tercapai dalam 3 bulan. Jika tekanan darah sudah mencapai target, frekuensi 

kunjungan dapat dikurangi hingga 3-6 bulan sekali. Pada fasilitas kesehatan 

dengan tenaga terbatas, kunjungan kontrol tekanan darah dapat dilakukan dengan 

perawat. 

Jika tekanan darah ditemukan meningkat pada saat kontrol, perlu 

diidentifikasi penyebabnya. Kenaikan tekanan darah dapat disebabkan antara lain 

oleh ketidakpatuhan dalam berobat, konsumsi garam berlebih, atau konsumsi zat 

dan obat-obatan yang dapat meningkatkan tekanan darah atau mengurangi efek 

obat antihipertensi (alkohol, OAINS). 

Setelah berbagai kemungkinan lain disingkirkan dan dokter meyakini 

bahwa kenaikan tekanan darah diakibatkan oleh pengobatan yang tidak efektif, 

maka perlu dilakukan peningkatan regimen obat-obatan sesuai kondisi pasien. 

Deteksi HMOD dilakukan pada saat pasien pertama kali berobat dan 

pengobatan disesuaikan dengan kondisi dasar pasien. Setelah mendapatkan terapi, 

pasien perlu dipantau adanya progresifitas dari HMOD yang sudah ada atau 

adanya manifestasi HMOD yang baru muncul. Sebaliknya, adanya regresi dari 

HMOD menunjukkan perbaikan prognosis. 

Pasien dengan hipertensi juga harus dihimbau berkala untuk memperbaiki 

gaya hidup, antara lain penurunan berat badan, diet sehat rendah garam dan 

rendah lemak, peningkatan aktivitas fisik dan olahraga, serta penurunan konsumsi 

tembakau. Penghentian merokok terutama sangat bermanfaat untuk mencegah 

risiko kardiovaskular. Menurunkan dosis obat-obat antihipertensi biasanya dapat 
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dilakukan hanya pada pasien yang sudah melaksanakan modifikasi gaya hidup 

dengan baik. Penurunan dosis obat dilakukan secara bertahap dengan pemantauan 

tekanan darah rutin untuk menentukan dosis efektif terkecil (PERHI, 2019). 

B. Perilaku Kesehatan 

Setiap individu memiliki perilakunya masing-masing yang berbeda dengan 

individu lainnya. Sebuah perilaku disebabkan atau muncul karena berbagai faktor, 

Green (1980) mengklasifikasikan beberapa faktor yang menyebabkan 

terbentuknya sebuah perilaku: 

1. Faktor pendorong (predisposing factors) 

Faktor pendorong merupakan   faktor    yang   menjadi   dasar motivasi  

atau niat seseorang melakukan sesuatu. Faktor pendorong meliputi  pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai dan persepsi, tradisi, dan  unsur  lain  yang  

terdapat  dalam  diri  individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan 

kesehatan (Heri, 2009). 

2. Faktor pemungkin (enabling factors) 

Faktor pemungkin merupakan faktor-faktor yang memungkinkan atau 

yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. Faktor pemungkin meliputi sarana    

dan prasarana atau fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan. Untuk  

berperilaku sehat, masyarakat memerlukan sarana dan prasarana pendukung,  

misalnya perilaku Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI), perempuan yang 

ingin mendapatkan informasi harus lebih aktif dalam mencari informasi melalui 

pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, posyandu, dokter atau bidan  

praktik, dan  juga mencari informasi melalui media massa seperti media internet, 

media cetak, media elektronik, dan media sosial. 
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3. Faktor penguat (reinforcing factors) 

Faktor pemungkin merupakan faktor-faktor yang mendorong atau 

memperkuat terjadinya perilaku seseorang yang dikarenakan  adanya sikap suami, 

orang tua, tokoh masyarakat atau petugas kesehatan. 

Dalam (Notoatmodjo, 2007), perilaku kesehatan adalah suatu respon 

seseorang (organisme) terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit 

dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, dan minuman, serta 

lingkungan. Dari batasan ini, perilaku kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi    

3 kelompok, yaitu: 

1. Perilaku pemeliharaan kesehatan (health maintenance) 

Adalah perilaku atau usaha-usaha seseorang untuk memelihara atau 

menjaga kesehatan agar tidak sakit dan usaha untuk penyembuhan apabila sakit. 

Perilaku pemeliharaan kesehatan ini terdiri dari 3 aspek yaitu: 

a. Perilaku pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit apabila sakit, serta 

pemulihan kesehatan apabila telah sembuh dari penyakit. 

b. Perilaku peningkatan kesehatan, apabila seseorang dalam keadaan sehat. Perlu 

dijelaskan di sini bahwa kesehatan itu sangat dinamis dan relatif, oleh sebab 

itu orang yang sehat pun perlu melakukan upaya untuk mencapai tingkat 

kesehatan yang seoptimal mungkin. 

c. Perilaku gizi (makanan) dan minuman. Makanan dan minuman dapat 

memelihara serta meningkatkan kesehatan seseorang, tetapi sebaliknya 

makanan dan minuman dapat menjadi penyebab menurunnya derajat 

kesehatan seseorang, bahkan dapat mendatangkan penyakit. Hal ini sangat 

tergantung pada perilaku orang terhadap makanan dan minuman tersebut. 
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2. Perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan 

kesehatan, atau sering disebut perilaku pencarian pengobatan (health 

seeking behaviour) 

Perilaku ini adalah menyangkut upaya atau tindakan seseorang pada saat 

menderita penyakit dan atau kecelakaan. Tindakan atau perilaku ini dimulai dari 

mengobati diri sendiri (self treatment) sampai mencari pengobatan ke luar negeri. 

3. Perilaku kesehatan lingkungan 

Perilaku ini menyangkut bagaimana seseorang merespon lingkungan, baik 

lingkungan fisik maupun sosial budaya, dan sebagainya, sehingga lingkungan 

tersebut tidak memengaruhi kesehatannya. Dengan perkataan lain, bagaimana 

seseorang mengelola lingkungannya sehingga tidak mengganggu kesehatannya 

sendiri, keluarga, atau masyarakat. 

Seorang ahli lain (Becker, 1979) membuat klasifikasi lain tentang perilaku 

kesehatan ini (Notoatmodjo, 2007). 

1. Perilaku hidup sehat 

Adalah perilaku-perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan 

seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Perilaku ini 

mencakup antara lain: 

a. Makan dengan menu seimbang (approciate diet). Menu seimbang disini dalam 

arti kualitas (mengandung zat-zat gizi yang diperlukan tubuh), dan kuantitas 

dalam arti jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh (tidak kurang, 

tetapi juga tidak lebih). Secara kualitas  di Indonesia dikenal dengan ungkapan 

empat sehat lima sempurna. 

b. Olahraga teratur, juga mencakup kualitas (gerakan), dan kuantitas dalam arti 

frekuensi dan waktu yang digunakan untuk olahraga. Dengan sendirinya 
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kedua aspek ini akan tergantung dari usia, dan status kesehatan                  

yang bersangkutan. 

c. Tidak merokok. Merokok adalah kebiasaan buruk yang mengakibatkan 

berbagai macam penyakit. Ironisnya kebiasaan merokok ini, khususnya         

di Indonesia, seolah-olah sudah membudaya. Hampir 50% penduduk 

Indonesia usia dewasa sudah merokok. Bahkan dari hasil penelitian, sekitar 

15% remaja kita telah merokok. Hal ini menjadi tantangan pendidikan 

kesehatan di Indonesia. 

d. Menjauhi minuman keras dan narkoba. Kebiasaan minum miras dan 

mengonsumsi narkoba (narkotika dan bahan-bahan berbahaya lainnya), juga 

cenderung meningkat. Sekitar 1% penduduk Indonesia dewasa diperkirakan 

sudah mempunyai kebiasaan minum miras. 

e. Istirahat yang cukup. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup akibat tuntutan 

untuk penyesuaian dengan lingkungan modern, mengharuskan orang untuk 

lebih bekerja keras, sehingga waktu istirahat berkurang dan akan 

membahayakan kesehatan. 

f. Mengendalikan stress. Stress akan terjadi pada siapa saja dan dapat 

mengganggu kesehatan. Terlebih lagi diakibatkan dari tuntutan hidup yang 

keras seperti yang diuraikan di atas. Kecenderungan stress dapat meningkat 

pada setiap orang. Stress tidak dapat kita hindari, yang perlu dilakukan adalah 

menjaga agar stress tidak menyebabkan gangguan kesehatan yaitu dengan 

mengendalikan atau mengelola stress dengan melakukan kegiatan-kegiatan 

yang positif. 

g. Perilaku atau gaya hidup lain yang positif bagi kesehatan, misalnya 

penyesuaian diri kita dengan lingkungan, dan sebagainya. 
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2. Perilaku sakit (illness behaviour) 

Perilaku sakit ini mencakup respon seseorang terhadap sakit dan penyakit, 

persepsinya tentang sakit, pengetahuan tentang: penyebab dan gejala penyakit, 

pengobatan penyakit, dan sebagainya. 

3. Perilaku peran sakit (the sick role behaviour) 

Dari segi sosiologi, orang sakit (pasien) mempunyai peran yang mencakup 

hak-hak orang sakit (right) dan kewajiban sebagai orang sakit (obligation). Hak 

dan kewajiban ini harus diketahui oleh orang sakit sendiri maupun orang lain 

(terutama keluarganya), yang selanjutnya disebut perilaku peran orang sakit (the 

sick role). Perilaku ini meliputi: 

a. Tindakan untuk memeroleh kesembuhan 

b. Mengenal/mengetahui fasilitas atau sarana pelayanan/penyembuhan penyakit 

yang layak 

c. Mengetahui hak (misalnya: hak memeroleh perawatan, memeroleh pelayanan 

kesehatan, dan sebagainya) dan kewajiban orang sakit (memberitahukan 

penyakitnya kepada orang lain terutama kepada dokter/petugas kesehatan, 

tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain, dan sebagainya). 

C. Self Care Behaviour 

1. Definisi Self Care Behaviour 

Self care menurut Cornwel dan White  (2009) adalah kemampuan individu 

dalam melakukan aktivitas perawatan diri untuk mempertahankan hidup, 

meningkatkan, dan memelihara kesehatan serta kesejahteraan individu. Keharusan 

melakukan pearawatan diri disebut sebagai kebutuhan perawatan diri dimana 

individu diharuskan mengetahui cara atau tindakan yang dilakukan. Self care 

merupakan ukuran individu dalam perilakunya menjaga kesehatan setiap saat.  

Self care merupakan indikator keberhasilan setiap individu, jika self care individu 
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baik maka dengan sendirinya kekambuhan hipertensi akan dapat dikontrol 

(Martiningsih, 2012). 

Self care  bagi penderita hipertensi ada beberapa cara yaitu mengontrol 

tekanan darah, patuh terhadap pengobatan, perubahan gaya hidup, dan 

menerapkan perilaku hidup sehat. Hal ini menunjukkan pentingnya perawatan diri 

bagi penderita hipertensi yang merupakan kebutuhan penting agar hipertensi yang 

dideritanya sembuh atau tidak kambuh lagi dan tidak terjadi komplikasi. 

2. Faktor Kondisi Dasar yang Memengaruhi Self Care  

Berdasarkan Orem (1995), ada beberapa faktor kondisi dasar yang 

memengaruhi kebutuhan dan kemampuan seseorang untuk melakukan perawatan 

diri. Faktor kondisi dasar ini adalah faktor yang memengaruhi hampir semua 

orang, yaitu: 

a. Usia 

b. Jenis kelamin 

c. Kondisi perkembangan, yaitu mencakup kondisi seseorang baik secara fisik, 

fungsional, kognitif maupun kondisi tingkat psikososialnya. 

d. Kondisi kesehatan, yaitu mencakup kondisi kesehatan seseorang pada saat ini 

dan masa lalu serta persepsi mereka tentang kesehatannya secara pribadi. 

e. Orientasi sosial buadaya, meliputi sistem yang saling terkait dari lingkungan 

seseorang, keyakinan spiritual, hubungan sosial dan fungsi kesatuan keluarga. 

f. Sistem perawatan kesehatan, mencakup sumber daya dimana perawatan 

kesehatan dapat diakses dan tersedia untuk seseorang sebagai modalitas 

diagnostik dan pengobatan. 

g. Sistem keluarga, yaitu peranan ataupun hubungan antar anggota keluarga dan 

orang lain yang cukup berpengaruh, dan peran masing-masing orang dalam 

keluarganya. 
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h. Pola hidup, mencakup kegiatan yang biasa dilakukan seseorang dalam 

kehidupan sehari-hari. 

i. Lingkungan, meliputi pengaturan temoat seseorang biasanya melakukan 

perawatan diri, dan lingkungan rumah yang ditempatinya, 

j. Sumber daya yang tersedia, yaitu kondisi ekonomi, tenaga, badan atau 

lembaga serta waktu yang tersedia. 

3. Bentuk Self Care Bagi Penderita Hipertensi 

a. Kepatuhan minum obat sesuai anjuran 

Tingkat kepatuhan dapat dimulai dari tindak mengindahkan dari setiap aspek 

anjuran hingga mematuhi semua rencana terapi. Kepatuhan ini menjadi pertanda 

seseorang memahami apa yang menjadi instruksi dokter atau perawat. Pemberian 

pemahaman instruksi sangat penting untuk pasien. Kesalahpahaman terhadap 

instruksi yang diberikan dapat menyebabkan pasien tidak menjalankan instruksi 

yang diberikan. Hal ini kadang kala disebabkan oleh kegagalan profesional 

kesehatan dalam memberikan informasi yang lengkap, penggunaan istilah-istilah 

medis yang sulit untuk dipahami dan diingat oleh pasien (Fahkurnia, n.d.). 

b. Perilaku pemantauan tekanan darah 

Pengukuran tekanan darah secara berkala sangat penting untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan atau kekambuhan dari penyakit hipertensi yang dideritanya. 

c. Aktivitas fisik 

Olahraga merupakan hal penting untuk menangani penyakit hipertensi agar 

tidak mengalami kekambuhan ataupun kejadian komplikasi. Menurut       

(Surbakti, 2014) dalam (Fahkurnia, n.d.), aktivitas olahraga seperti latihan jalan 

kaki selama 30 menit memberikan pengaruh terhadap penurunan darah sistolik 

pada pasien penderita hipertensi. Hal ini disebabkan karena bentuk latihan yang 

bersifat aerobik seperti jalan kaki dapat memengaruhi peningkatan kapiler-kapiler 
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darah, konsentrasi hemoglobin, perbedaan oksigen pada arteri dan vena serta 

aliran darah pada otot. 

d. Kepatuhan diet rendah garam 

Diet ditujukan untuk menurunkan faktor risiko lain seperti berat badan yang 

berlebih, tingginya kadar lemak, kolesterol dan asam urat dalam darah. 

Berdasarkan penelitian Puspita, et al (2012) dalam (Fahkurnia, n.d.), diet 

merupakan salah satu cara untuk mengatasi hipertensi tanpa efek samping yang 

serius karena metode pengendaliannya yang alami. Mengurangi asupan garam, 

memperbanyak serat, berhenti merokok, menghentikan minum kopi dan 

mengonsumsi alkohol, memanfaatkan sayuran dan bumbu dapur serta 

mengonsumsi obat secara teratur akan membantu dalam pengendalian tekanan 

darah. Kepatuhan dalam diet rendah garam dapat menurunkan kekambuhan 

penyakit hipertensi. 

e. Manajemen stress 

Hasil penelitian dari (Zedadra et al., 2019) menyebutkan bahwa         

orang-orang yang dapat menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain 

memiliki risiko lebih rendah untuk terjadinya hipertensi. Pada penelitian tersebut 

sebanyak 200 sukarelawan diminta memikirkan ketika temannya menyinggung 

perasaannya. Separuh diperintahkan untuk berpikir  mengapa hal tersebut bisa 

membuatnya marah, dan separuh lainnya didorong untuk memaafkan kesalahan 

tersebut. 

Pakar Psikologi di Virginia Commonwealth University AS, Worthington Jr, 

mempublikasikan hasil penelitiannya pada 2005 di jurnal ilmiah Explore, tentang 

hubungan antara memaafkan dan kesehatan yang hasilnya adalah bahwa sikap 

memaafkan mendatangkan manfaat kesehatan. Dengan menggunakan tekonologi 
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canggih, terungkap perbedaan pola gambar otak orang pemaaf dan yang tidak 

memaafkan. 

Orang yang tidak memaafkan atau terbawa kemarahan dan dendam 

ditemukan mengalami penurunan fungsi kekebalan tubuh, tekanan darah lebih 

tinggi, ketegangan otot dan detak jantung. Sebaliknya, sikap memaafkan 

meningkatkan pemulihan penyakit jantung dan pembuluh darah, mengurangi 

stress, dan hubungan suami istri menjadi lebih baik. 

4. Self Care dalam Pandangan Islam 

Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kehidupan manusia 

terutama terkait masalah kesehatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui 

upaya preventif agar terhindar dari penyakit dan berobat ketika sakit untuk 

mengupayakan kondisi sehat. Dalam hal ini, agama Islam melarang umatnya 

untuk menjatuhkan dirinya ke dalam kesakitan bahkan kebinasaan. 

Berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 195: 

َ يحُِبُّ  ِ وَلََ تلُْقوُا۟ بأِيَْدِيكُمْ إِلىَ ٱلتههْلكَُةِ ۛ وَأحَْسِنوُٓا۟ ۛ إنِه ٱللَّه وَأنَفِقوُا۟ فىِ سَبيِلِ ٱللَّه

 ٱلْمُحْسِنيِنَ 
Terjemahnya: 

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 
Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 
(QS. Al-Baqarah/2:195) 

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa, 

kesimpulan dari makna ayat ini ialah perintah membelanjakan harta di jalan Allah 

dan semua jalan taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah) dan taat kepada-Nya, 

khususnya membelanjakan harta untuk memerangi musuh, kemudian 

mengalokasikannya buat sarana dan bekal yang memperkuat kaum muslim dalam 

menghadapi musuh-musuh mereka. Melalui ayat ini Allah memberitakan kepada 

mereka bahwa jika hal ini ditinggalkan, maka akan berakibat kepada kehancuran 
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dan kebinasaan bagi orang yang tidak mau membelanjakan hartanya untuk tujuan 

tersebut. Kemudian di-'ataf-kan kepada perintah berbuat baik, yang mana hal ini 

merupakan amal ketaatan yang paling tinggi (Katsir, 2003).  

Dalam Tafsir Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi 

mengatakan bahwa makna ayat ini ialah, (dan belanjakanlah di jalan Allah), 

artinya menaatinya, seperti dalam berjihad dan lain-lainnya (dan janganlah kamu 

jatuhkan tanganmu), maksudnya dirimu. Sedangkan ba sebagai tambahan           

(ke dalam kebinasaan) atau kecelakaan disebabkan meninggalkan atau 

mengeluarkan dana untuk berjihad yang akan menyebabkan menjadi lebih 

kuatnya pihak musuh daripada kamu. (Dan berbuat baiklah kamu), misalnya 

dengan mengeluarkan nafkah dan lain-lainnya (Sesungguhnya Allah mengasihi 

orang yang berbuat baik), artinya Allah akan memberi pahala mereka               

(Al-Mahalli & As-Suyuthi). 

Berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini dengan berdasar pada 

beberapa tafsiran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya larangan Allah 

kepada manusia untuk menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Dalam hal ini 

membiarkan dirinya berada dalam kondisi sakit tanpa melakukan pengobatan atau 

pencegahan terhadap penyakit yang dideritanya. Harta yang dimiliki digunakan 

dalam upaya meningkatkan kesehatannya agar dapat melakukan ketaatan dan 

senantiasa mendekatkan diri kepada-Nya. 

Dalam al maqasid al khamsah, agama islam menganjurkan untuk 

melakukan pemeliharaan terhadap lima hal pokok bagi manusia yaitu terhadap 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut Imam asy-Syathiby, seorang  ahli 

ushul fikih dari mazhab Maliki menyatakan bahwa pemeliharaan kelima pokok 

tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. 
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Dengan mewujudkan dan memelihara kelima pokok tersebut, seorang mukallaf 

akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Lima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu 

pula  didatangkan syariat yang mengandung perintah, larangan dan keizinan yang  

harus dipenuhi oleh setiap mukalaf. Dalam mewujudkan dan memelihara kelima  

pokok di atas, ulama ushul fikih menstratifikasi sesuai dengan kualitas 

kebutuhannya. Ketiga kategori tersebut adalah kebutuhan ad-daruriyyah (bersifat 

pokok, mendasar), kebutuhan al-hajiyyah (yang bersifat kebutuhan) dan 

kebutuhan at-tahsiniyyah (bersifat penyempurna, pelengkap). Kebutuhan            

at-tahsiniyyah dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang 

menunjang peningkatan kualitas kelima pokok  kebutuhan  mendasar manusia      

di atas dan menyangkut hal-hal yang terkait dengan makarim al-akhlak        

(akhlak   mulia). 

Bagi setiap muslim, setiap yang dilakukan di dunia baik itu perbuatan baik 

maupun perbuatan buruk, maka balasannya akan kembali pula kepada dirinya.   

Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala pada               

QS. Al-Muddatsir ayat 38 yang berbunyi: 

 كُلُّ نَفْس ٍۭ بمَِا كَسَبَتْ رَهِينةَ  

Terjemahnya: 

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” 

(QS. Al-Muddatsir/74:38) 

Oleh karena itu, bentuk penjagaan pada diri sendiri adalah dengan 

memerhatikan betul apa yang dilakukan. Sebab, apa yang ditanam dengan 

perbuatan kita, maka hasilnya kelak akan kembali kepada diri kita.   

Beberapa bentuk penjagaan pada diri sendiri adalah dengan senantiasa 

memerhatikan kondisi kesehatan, baik dalam upaya pencegahan penyakit maupun 
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tindakan penanganan saat terjadinya penyakit agar tidak terjadi keparahan dan 

dapat kembali ke kondisi sembuh atau sehat. Pada penderita hipertensi dianjurkan 

untuk melakukan perawatan diri, salah satunya melalui manajemen stress yang 

baik dan benar. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam surah Ali-Imran 

ayat 134 : 

ظِمِينَ ٱلْغيَْظَ وَٱلْعاَفيِنَ عَنِ ٱلنهاسِ ۗ  اءِٓ وَٱلْكََٰ ره اءِٓ وَٱلضه ٱلهذِينَ ينُفِقوُنَ فىِ ٱلسهره

ُ يحُِبُّ ٱلْمُحْسِنيِنَ   وَٱللَّه
Terjemahnya: 

“(yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, 

dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) 

orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan,”           

(QS. Ali-‘Imran/3:134) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

ُ عَزه وَجَله عَلىَ رُءُوسِ  مَنْ  كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قاَدِر  عَلىَ أنَْ ينُْفِذهَُ دعََاهُ اللَّه

ُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ   الْخَلََئِقِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ حَتهى يخَُي رَِهُ اللَّه

Artinya: 

“Barangsiapa yang menahan amarah padahal ia mampu untuk 

melampiaskannya, Allah akan panggil ia di hadapan para makhluk pada 

hari kiamat, hingga Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari (terbaik) 

yang ia inginkan,” (H.R Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan 

Ahmad) 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda: 

 لََ تغَْضَبْ وِلكََ الْجَنهة

 Artinya: 

“Janganlah engkau marah, niscaya engkau mendapat surga.”              

(HR. At-Thobarony dan dishahihkan oleh al-Mundziri) 

 

Bentuk perawatan diri selanjutnya adalah dengan pola makan yang sehat. 

Pola makan yang sehat dapat berkontribusi dalam mengurangi peningkatan 
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kolesterol tubuh dan menurunkan tekanan darah. Allah Subhanahu wa Ta’ala 

berfirman dalah surah Al-A’raf ayat 31: 

بنَىِٓ ءَادمََ خُذوُا۟ زِينتَكَُمْ عِندَ كُل ِ مَسْجِد  وَكُلوُا۟ وَٱشْرَبوُا۟ وَلََ تسُْرِفوُٓا۟ ۚ إنِههُۥ لََ يََٰ 

 يحُِبُّ ٱلْمُسْرِفيِنَ 
Terjemahnya: 

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap 

(memasuki mesjid), makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. 

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”              

(QS. Al-A’raf/7:31) 

Dalam kondisi sakit, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mencari 

ataupun melakukan pengobatan, karena tidaklah diturunkan suatu penyakit 

melainkan diturunkan pula obatnya. Dari Ibnu Mas'ud Radhiallahu 'Anhu, bahwa 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:  

 إنِه اللهَ لمَْ ينَْزِلْ داَءً إلَِه أنَْزَلَ لهَُ شِفاَءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلهَُ مَنْ جَهِلهَُ 

Artinya: 

"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan sebuah 

penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh 

orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak 

bisa mengetahuinya." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, beliau 

menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Bushiri 

menshahihkan hadits ini dalam Zawa`id-nya. Lihat takhrij Al-Arnauth atas 

Zadul Ma'ad, 4/12-13) 

Dari Jabir bin ‘Abdullah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: 

 لِكُل ِ داَء  دوََاء ، فإَذِاَ أصََابَ الدهوَاءُ الدهاءَ، بَرَأَ بإِذِْنِ اللهِ عَزه وَجَله 

Artinya: 

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan 

penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa 

Ta’ala.” (HR. Muslim) 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dalam sabdanya: 
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 إنِه اللهَ أنَْزَلَ الدهاءَ وَالدهوَاءَ وَجَعَلَ لِكُل ِ داَء  دوََاءً فتَدَاَوَوْا وَلََ تدَاَوَوْا بِحَرَام  

Artinya: 

"Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, demikian 

pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah 

kalian dan janganlah berobat dengan yang haram." (HR. Abu Dawud dari 

Abud Darda` Radhiallahu 'Anhu) 

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa setiap penyakit pasti ada 

obatnya, dan hendaklah manusia melakukan perawatan sakitnya atau berobat 

kepada yang mengetahuinya atau ahlinya.  Tetapi obat dan dokter hanyalah cara 

kesembuhan, sedangkan kesembuhan hanya datang dari Allah. Semujarab apapun 

obat dan sehebat apapun dokternya, namun jika Allah tidak menghendaki 

kesembuhan, maka kesembuhan itu tidak akan didapat. Bahkan jika meyakini 

bahwa kesembuhan itu datang dari selain-Nya, berarti ia telah rela keluar dari 

agama dan neraka sebagai tempat tinggalnya kelak jika tidak juga bertaubat. 

Dalam agama Islam Allah Subhanahu wa Ta’ala  memerintahkan kepada 

hambanya untuk tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Karena setiap ketentuan dan 

musibah yang diberikan kepada manusia adalah rahmat dari Allah  untuk 

dijadikan pelajaran agar hidup lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana dalam 

firman Allah dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 87 sebagai berikut : 

ِ إلَِه ٱلْقوَْمُ ٱ وْحِ ٱللَّه ِ ۖ إنِههُۥ لََ ياَ۟يْـَٔسُ مِن ره وْحِ ٱللَّه فِرُونَ وَلََ تاَ۟يْـَٔسُوا۟ مِن ره لْكََٰ ... 

Terjemahnya: 

”...dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang 

berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir”              

(QS. Yusuf/12:87) 

Menurut Sayyid Quthb dalam tafsir Fii Zhilalil Qur’an jilid VI 

menafsirkan ayat ini bahwa “orang-orang beriman, hatinya selalu mengingat 

Allah dan selalu diselimuti dengan ruh Allah tidak akan pernah berputus asa dari 

rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala  sekalipun penderitaan dan musibah datang 

dengan dahsyat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman berada dalam naungan 



43 
 

 

keimanannya dan selalu merasa tenang karena kepercayaan kepada Tuhannya, 

sekalipun dia berada dalam musibah yang dahsyat lagi menyesakkan”          

(Quthb, 2003). 

Ayat tersebut sebagai perintah kepada seluruh manusia termasuk mereka 

yang menderita suatu penyakit untuk tidak berputus asa dalam upayanya 

memperoleh keadaan sembuh dan sehat. Karena orang yang tidak berputus asa 

akan tergolong dalam kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, 

sedangkan orang yang berputus asa dari rahmat Allah tergolong sebagai          

kaum kafir. 

D. Dukungan Keluarga 

1. Definisi Dukungan Keluarga 

Dalam Friedman (2010), dukungan keluarga adalah sebuah proses yang 

terjadi dalam proses kehidupan berupa dukungan yang diberikan pada setiap 

siklus perkembangan kehidupan. Seorang anggota keluarga mampu menjalankan 

fungsinya dengan berbagai kepandaian dan akal karena adanya dukungan yang 

diberikan oleh keluarga, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan dan 

proses adaptasi keluarga Dukungan sosial keluarga mengacu kepada dukungan 

sosial yang dipandang oleh keluarga sebagai sesuatu yang bisa diakses atau 

diadakan untuk keluarga. Dukungan sosial keluarga berupa dukungan sosial dari 

keluarga internal, seperti dukungan dari saudara kandung atau dukungan sosial 

keluarga eksternal (Anggoniawan, 2018). 

Dukungan sosial keluarga membuat keluarga mampu menjalankan 

fungsinya dengan berbagai kepandaian dan akal. Sebagai akibatnya, hal ini 

meningkatkan kesehatan dan adaptasi keluarga (Friedman, 2010). 

Menurut Kosassy dalam (Anggoniawan, 2018) keluarga adalah yang 

sangat penting dan yang paling dekat dengan pasien dan merupakan perawat 



44 
 

 

utama bagi pasien, keluarga berperan dalam menentukan cara atau asuhan dan 

juga dukungan, keluarga sangat penting saat anggota keluarganya yang 

mengalami sakit. Adapun peran itu sendiri merupakan serangkaian perilaku yang 

diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan. 

2. Bentuk Dukungan Keluarga 

Pasien dengan hipertensi sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang 

terdekatnya, yaitu keluarga. Dalam (Toulasik, 2019) dukungan dapat ditujukan 

melalui sikap yaitu dengan : 

a. Memberikan perhatian, misalnya memertahankan makanan meliputi porsi, 

jenis frekuensi dalam sehari-hari serta kecukupan gizi 

b. Mengingatkan, misalnya mengenai waktu penderita harus minum obat, waktu 

istirahat serta waktu untuk melakukan kontrol. 

c. Menyiapkan obat yang harus diminum oleh pasien 

d. Memberikan motivasi pada pasien 

Menurut House dan Kahn (1985) dalam Friedman et al., (2010), tipe 

dukungan keluarga terbagi menjadi empat yaitu: 

a. Dukungan emosional 

Keluarga adalah sebuah tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan 

pemulihan  serta  membantu dalam penguasaaan  emosional. Seorang individu 

yang sedang menghadapi msasalah akan merasa terbantu jika mendapat perhatian 

dari keluarganya dan turut dalam penyelesaian masalahnya. Bentuk  dukungan  ini 

membuat individu memiliki perasaan nyaman, yakin, diterima oleh anggota 

keluarga berupa ungkapan empati, kepedulian, perhatian, cinta, kepercayaan, rasa 

aman dan selalu mendampingi pasien dalam perawatan. Dukungan  ini  sangat  

penting  dalam  menghadapi  keadaan  yang  dianggap tidak terkontrol. 
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Perhatian emosional diekspresikan melalui kasih sayang, cinta atau empati 

yang sifatnya memberi dukungan. Ekspresi ini penting bagi seorang perawat, 

karena ekspresi yang tidak tepat dapat menimbulkan sakit yang bertambah parah 

bagi pasiennya (Purnomo, 2016). 

b. Dukungan penghargaan 

Keluarga  bertindak  sebagai  penengah dalam penyelesaian masalah dan 

juga sebagai orang yang memfasilitasi dalam pemecahan masalah yang tengah 

dihadapinya. Dukungan ini dapat berupa penilaian terhadap keputusan yang 

diambil apakah sudah tepat atau belum. Keluarga dapat memberikan saran untuk 

melakukan pemeriksaan ulang tentang status kesehatannya apabila merasa belum 

yakin dengan hasil pemeriksaan yang diterimanya (Purnomo, 2016). 

Dimensi ini  terjadi  melalui  ekspresi  berupa  sambutan  yang  positif  

dengan  orang-orang disekitarnya, dorongan  atau pernyataan setuju terhadap     

ide-ide atau perasaan  individu.  Dukungan  ini  membuat  seseorang  merasa  

berharga, kompeten  dan  dihargai.  Dukungan  penghargaan  juga  merupakan  

bentuk fungsi  afektif  keluarga  yang  dapat  meningkatkan  status  psikososial 

pada keluarga yang sakit. Melalui dukungan ini, individu akan mendapat 

pengakuan atas kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. 

c. Dukungan instrumental 

Keluarga merupakan sebuah sumber pengawasan dalam kebutuhan 

individu yang turut mencari dan memberi solusi yang dapat membantu individu 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dukungan instrumental (peralatan atau 

fasilitas) yang dapat diterima oleh anggota keluarga yang sakit melibatkan 

penyediaan sarana untuk mempermudah perilaku membantu pasien yang 

mencakup bantuan langsung biasanya berupa bentuk-bentuk kongkrit yaitu berupa 

uang, peluang, waktu, dan lain-lain. Bentuk dukungan ini dapat mengurangi stress 
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karena individu dapat langsung memecahkan masalahnya yang berhubungan 

dengan materi ketika menghadapi masa-masa sulitnya. 

d. Dukungan informasi 

Keluarga berperan dalam memberikan informasi yang baik dan benar yang 

diharapkan mampu membantu individu dalam mengatasi masalah-masalah yang 

sedang dihadapi. Dukungan informasi merupakan bentuk dukungan yang meliputi 

pemberian informasi, sarana atau umpan balik tentang situasi dan kondisi 

individu. Menurut Nursalam (2008) dukungan ini berupa pemberian nasehat 

dengan mengingatkan individu untuk menjalankan pengobatan atau perawatan 

yang telah direkomendasikan oleh petugas kesehatan (tentang pola makan    

sehari-hari, aktivitas fisik atau latihan jasmani, minum obat, dan kontrol), 

mengingatkan tentang  prilaku  yang  memperburuk  penyakit individu serta 

memberikan penjelasan mengenai hal pemeriksaan  dan pengobatan dari dokter 

yang merawat ataupun menjelaskan hal-hal yang tidak jelas tentang penyakit yang 

diderita individu. 

Informasi sekecil apapun merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi 

pasien. Diharapkan pasien mendapat informasi yang lengkap dan sesuai dengan 

kebutuhan pasien, mulai dari penatalaksanaan penyakit hipertensi, gaya hidup 

yang baik, hingga pengobatan penyakit hipertensi. 

3. Dukungan Keluarga dalam Pandangan Islam 

Dalam urusan keluarga, Allah Subhanahu wa Ta’ala menyampaikan 

dalam firman-Nya bahwa terdapat tanggung jawab seseorang kepada keluarganya.  

 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 



47 
 

 

أٓيَُّهَا ٱلهذِينَ ءَامَنوُا۟ قوُٓا۟ أنَفسَُكُمْ وَأهَْلِيكُمْ  ئكَِة  يََٰ
ٓ ناَرًا وَقوُدهَُا ٱلنهاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَليَْهَا مَلََٰ

َ مَآ أمََرَهُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ   غِلََظ  شِداَد  لَه يعَْصُونَ ٱللَّه

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka 

kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan 

selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim, 66:6) 

Dalam tafsir Fi Zhilalil Qur’an memberikan penafsiran tentang ayat ini 

bahwa ”sesungguhnya tanggung jawab dan beban setiap mukmin beserta 

keluarganya adalah beban yang sangat berat serta menakutkan. Karena neraka 

telah menantinya, dia dengan keluarganya terancam dengannya. Oleh sebab itu, 

wajib untuknya melindungi dirinya dan keluarganya dari neraka yang selalu 

mengintai dan menantinya” (Quthb, 2003). 

 ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu berpendapat bahwa makna firman 

Allah “Qu anfusakum wa ahlikum nara” adalah dengan didikan dan pengajaran 

mereka (Al-Khalidi, 2017). 

Perhatian dan  kasih sayang  ataupun penghargaan merupakan salah satu 

wujud dari dukungan atau dorongan kepada keluarga yang membutuhkan. Islam 

selalu mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk lainnya. Aspek dari 

dukungan keluarga yang pertama adalah dukungan emosional, dimana dukungan 

ini mencakup ungkapan empati, kasih sayang dan kepedulian dan perhatian 

terhadap individu sehingga individu tersebut merasa nyaman, dicintai dan 

diperhatikan. Dukungan ini meliputi perilaku memberikan perhatian atau afeksi 

serta bersedia mendengarkan keluh kesah orang lain. Islam mengajarkan kita 

untuk peduli dengan sesama, menyenangkan hati orang lain, saling mengasihi dan 

saling mencintai sesama. Islam menyerukan kepada manusia agar saling 
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mengasihi satu sama lain seperti yang telah difirmankan dalam Al-Quran surat   

Al-Balad ayat 17: 

بْرِ وَتوََاصَوْا۟ بٱِلْمَرْحَمَةِ   ثمُه كَانَ مِنَ ٱلهذِينَ ءَامَنوُا۟ وَتوََاصَوْا۟ بٱِلصه

Terjemahnya: 

“dan Dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling 

berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.” 

(QS. Al-Balad/90:17) 

Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surat Ali-‘Imran ayat 103: 

ِ عَليَْكُمْ إذِْ  قوُا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نعِْمَتَ ٱللَّه ِ جَمِيعاً وَلََ تفََره كُنتمُْ وَٱعْتصَِمُوا۟ بحَِبْلِ ٱللَّه

نَ  ناً وَكُنتمُْ عَلىََٰ شَفاَ حُفْرَة  م ِ أعَْداَءًٓ فأَلَهفَ بيَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبَحْتمُ بنِعِْمَتهِِٓۦ إِخْوََٰ
تهِۦِ لعََلهكُمْ تهَْتدَوُنَ  ُ لكَُمْ ءَايََٰ لِكَ يبُيَ نُِ ٱللَّه

نْهَا ۗ كَذََٰ  ٱلنهارِ فأَنَقَذكَُم م ِ

Terjemahnya: 

“dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 

ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuhan, lalu Allah 

mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi 

bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, 

lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah 

menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” 

(QS. Ali-‘Imran/3:103) 

Ayat di atas menerangkan bahwa janganlah kita bercerai berai dan 

bermusuhan, sebagai makhluk ciptaan Allah hendaknya kita saling menyayangi 

dan tetap berpegang teguh kepada agama Allah agar kita mendapatkan petunjuk. 

Aspek kedua yaitu dukungan penghargaan yaitu berupa penghargaan 

positif pada individu, pemberian semangat, persetujuan pada suatu pendapat, dan 

perbandingan yang positif dengan individu lainnya dengan tujuan agar dapat 

membantu individu dalam mengembangkan harga diri, membentuk kepercayaan 

diri, kemampuan serta adanya perasaan dihargai dan merasa berguna saat individu 

mengalami masalah. Dukungan penghargaan melalui ungkapan positif dan 

dorongan untuk maju bisa diungkapkan dalam perkataan yang baik dan sopan 
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kepada orang lain, dengan begitu seseorang akan merasa dirinya dihargai. Islam 

menganjurkan kita untuk berkata baik sebagaimana yang tertuang dalam            

Al-Quran surat Al-Isra’ ayat 53: 

نَ كَانَ  نَ ينَزَغُ بيَْنهَُمْ ۚ إنِه ٱلشهيْطََٰ وَقلُ ل ِعِباَدِى يَقوُلوُا۟ ٱلهتىِ هِىَ أحَْسَنُ ۚ إنِه ٱلشهيْطََٰ

بيِنً  ا مُّ نِ عَدوًُّ نسََٰ الِلِْْ  
Terjemahnya: 

“Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku,”Hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan itu 

(selalu) menimbulkan perselisihan diantara mereka. Sungguh, setan 

adalah musuh yang nyata bagi manusia.” (QS. Al-Isra’/17:53) 

Aspek ketiga, yaitu dukungan instrumental yaitu merupakan penyediaan 

materi yang dapat membantu kebutuhan individu, baik itu memberikan 

pertolongan langsung berupa uang, barang, makanan serta pelayanan. Islam telah 

menganjurkan kita untuk saling tolong menolong dan mengasihi kepada sesama 

yang membutuhkan. Hal ini tercermin dalam firman Allah yaitu surat Al-Maidah 

ayat 2: 

َ ۖ إِ  نِ ۚ وَٱتهقوُا۟ ٱللَّه ثمِْ وَٱلْعدُْوََٰ نه وَتعَاَوَنوُا۟ عَلىَ ٱلْبِر ِ وَٱلتهقْوَىَٰ ۖ وَلََ تعَاَوَنوُا۟ عَلىَ ٱلِْْ

َ شَدِيدُ ٱلْعِقاَبِ   ٱللَّه
Terjemahnya: 

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”     

(QS. Al-Maidah/5:2) 

Oleh karena itu, kita hendaknya menanamkan sikap saling                 

tolong-menolong kepada yang membutuhkan dan memberikan dukungan 

utamanya kepada keluarga dalam mengerjakan sesuatu yang baik seperti dalam 

mengupayakan kesehatan bagi dirinya, sebaliknya kita tidak diperbolehkan 

tolong-menolong dalam mengerjakan keburukan. Sesungguhnya Allah menjajikan 

ampunan dan pahala yang besar kepada mereka yang beriman dan mengerjakan 

amal saleh sebagaimana dalam AL-Quran surat Al-Fath ayat 29: 
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ا غْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِيمًًۢ تِ مِنْهُم مه لِحََٰ ُ ٱلهذِينَ ءَامَنوُا۟ وَعَمِلوُا۟ ٱلصهَٰ  ...وَعَدَ ٱللَّه

Terjemahnya: 

“... Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang 

besar.” (QS. Al-Fath/48:29) 

Aspek yang keempat dalam dukungan keluarga yaitu dukungan informasi. 

Dukungan ini melibatkan pemberian informasi, nasihat, petunjuk, saran atau 

umpan balik yang diperoleh dari orang lain, sehingga individu dapat membatasi 

masalahnya dan mencoba mencari jalan keluar dari masalahnya. Dalam Islam 

sendiri diperintahkan untuk saling menasihati dalam hal kebenaran dan tetap 

bersabar dalam menghadapi masalah. Dalam Al-Quran surat Al-Ashr ayat 3 Allah 

berfriman:  

بْرِ  إلَِه ٱلهذِينَ ءَامَنوُا۟ وَعَمِلوُا۟  ِ وَتوََاصَوْا۟ بٱِلصه تِ وَتوََاصَوْا۟ بٱِلْحَق  لِحََٰ ٱلصهَٰ  

Terjemahnya: 

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta 

saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk 

kesabaran.”  (QS. Al-Ashr/103:3) 

Kasih sayang sangat erat kaitannya dengan keluarga. Ketika individu 

dalam keadaan sakit, mereka cenderung datang kepada orang terdekatnya yaitu 

keluarga. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 23: 

ُ عِباَدهَُ ٱلهذِينَ ءَامَنوُا۟ وَعَمِ  رُ ٱللَّه لِكَ ٱلهذِى يبَُش ِ ٓ أسَْـَٔلكُُمْ ذََٰ تِ ۗ قلُ لَه لِحََٰ لوُا۟ ٱلصهَٰ

عَليَْهِ أجَْرًا إلَِه ٱلْمَوَدهةَ فىِ ٱلْقرُْبىََٰ ۗ وَمَن يَقْترَِفْ حَسَنةًَ نهزِدْ لهَُۥ فيِهَا حُسْناً ۚ إنِه 

َ غَفوُر  شَكُور    ٱللَّه
Terjemahnya: 

“Itulah (karunia) yang diberitakan Allah untuk menggembirakan hamba-

hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah 

(Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas 

seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Dan barang siapa 

mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, 

Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.” (QS. Asy-Syura/42:23) 
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Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa manusia dengan  manusia 

lainnya haruslah saling mengasihi dan menyayangi, memberikan perhatian ketika 

manusia lainnya menghadapi masalah. Orang tua yang selalu memberikan 

dukungan kepada anak-anaknya, seorang istri memberikan dukungan kepada 

suaminya, begitupun sebaliknya. 

 Banyak hal yang umumnya dianggap sepele, namun termasuk hal yang 

mulia dalam islam seperti mendampingi orang sakit. Bahkan, amalan ini bisa 

menjadi sebaik-baik amalan shalih. 
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E. Kerangka Teori 

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah berdasar pada 

teori L.Green (1980) dalam Notoatmodjo (2007), Friedman (2008) dan Kemenkes 

RI (2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Teori 

 

 

 

-Umur 

-Jenis Kelamin 

-Genetik 

 

-Kegemukan -Aktivitas fisik 

-Merokok -Stress 

-Dislipidemia 

-Diet tinggi lemak 

-Konsumsi garam berlebih 

 

Tekanan Darah Tinggi 

 

Self Care Behaviour 

dalam upaya  penanganan 

penyakit Hipertensi: 

1. Pola makan 

2. Aktivitas fisik 

3. Manajemen stress 

4. Pengontrolan tekanan 

darah 

5. Kepatuhan minum obat 

Faktor Predisposisi 

1. Pengetahuan 4. Nilai-nilai 

2. Sikap 5. Tradisi 

3. Keyakinan 

Faktor Pemungkin 

1. Sarana 

2. Prasarana 

Faktor Penguat 

1. Dukungan petugas kesehatan 

 2. Dukungan keluarga 

 -Dukungan emosional 

 -Dukungan penghargaan 

 -Dukungan instrumental 

 -Dukungan informasi 
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F. Kerangka Konsep 

Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini ada dua, yaitu: 

1. Variabel dependent, yaitu self care behaviour penderita hipertensi 

2. Variabel independen, yaitu dukungan keluarga yang terdiri dari dukungan 

penghargaan, dukungan emosional, dukungan materi, dan dukungan 

informasi. 

Berdasarkan pada konsep pemikiran tersebut, maka kerangka konsep dari 

variabel yang diteliti sebagai berikut: 

Variabel Dependen                                Variabel Independen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep 

Berdasarkan kerangka konsep di atas digambarkan bahwa variabel bebas 

pada penelitian ini adalah dukungan sosial keluarga dan variabel terikatnya adalah 

perilaku perawatan diri penderita hipertensi. Dengan ini, peneliti ingin 

mengetahui apakah ada hubungan dukungan keluarga dengan self care behaviour 

pada penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020.  

Dukungan Keluarga 

 

Self care 

behaviour 

penderita 

hipertensi 

1. Dukungan Emosional 

(ungkapan empati, kepedulian, perhatian, 

cinta, dan kasih sayang) 

2. Dukungan Penghargaan 

(penilaian perilaku, keputusan, ide-ide dan 

perasaan pasien) 

3. Dukungan Informasi 

(pemberian informasi terkait penyakitnya 

dan pengingat untuk menjalankan 

perawatan dan pengobatan) 

4. Dukungan Instrumental 

(bantuan langsung, biasanya berupa bentuk 

kongkrit seperti uang, peluang, waktu,              

dan lain-lain. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

pendekatan analitik untuk mengetahui korelasi antara variabel independen dan 

variabel dependen. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan desain cross 

sectional study, yaitu melihat atau melakukan observasi pada semua variabel pada 

waktu yang sama. 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di wilayah kerja Puskesmas Rappang, 

Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dengan mengambil 1 kelurahan 

dengan angka kejadian hipertensi tertinggi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

November-Desember 2020. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan seluruh unsur atau elemen yang menjadi objek 

penelitian. Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan subyek penelitian 

yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian adalah seluruh penderita hipertensi 

yang berada di Kelurahan Rappang wilayah kerja Puskesmas Rappang Kabupaten 

Sidrap yang terhitung sejak bulan Januari hingga bulan Oktober Tahun 2020 yaitu 

sebesar 144 penderita. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2010). Sampel dalam 
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penelitian ini adalah  sebesar 144 orang yang ditentukan dengan menggunakan 

rumus slovin (Notoatmodjo, 2010) sebagai berikut: 

n=
𝐍

𝟏+𝐍 (𝐝𝟐)
 

Keterangan: 

N   = Besar populasi 

n   = Besar sampel 

d   = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan 

Dari rumus tersebut di atas diperoleh banyaknya sampel penelitian adalah 

sebagai berikut: 

Diketahui: N = 144 orang 

Maka, 

n=
𝐍

𝟏+𝐍 (𝐝𝟐)
 

n=
𝟏𝟒𝟒

𝟏+𝟏𝟒𝟒 (𝟎,𝟎𝟓𝟐)
 

n=
𝟏𝟒𝟒

𝟏+𝟏𝟒𝟒(𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓)
 

n=
𝟏𝟒𝟒

𝟏,𝟑𝟔
 

n= 𝟏𝟎𝟔 

Jadi, sampel pada penelitian ini adalah 106 orang. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Dalam pemilihan sampel  purposive sampling, dilakukan penyesuaian antara unit 

sampel yang dihubungkan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan 

berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian (Notoatmodjo, 2002). 
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Penetapan kriteria dalam penelitian ini meliputi kriteria inklusi yaitu 

subjek yang dapat menjadi sampel yang memenuhi syarat sebagai sampel. 

Adapun kriteria inklusi pada sampel  penelitian ini adalah: 

a. Penderita hipertensi yang terdaftar namanya di buku register puskesmas atau 

daftar pasien hipertensi pada bulan Januari-Oktober tahun 2020 

b. Penderita hipertensi yang mencantumkan kontak atau alamat di buku register 

puskesmas atau diketahui alamatnya oleh penderita hipertensi lainnya 

c. Jenis hipertensi yang diderita adalah hipertensi primer dimulai dari hipertensi 

derajat pertama dengan lama menderita minimal satu bulan 

d. Penderita hipertensi yang tinggal bersama keluarganya 

D. Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan memberikan pertanyaan 

dalam bentuk lembar kuesioner dukungan keluarga dan lembar kuesioner self care 

behaviour kepada responden. 

Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner. Instrumen yang 

valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang 

hendak diukur. Valid apabila nilai korelasi tiap-tiap pertanyaan tersebut 

signifikan, maka apabila r hitung lebih besar dari r tabel dengan tingkat 

kemaknaan 5% (Arikunto, 2006). Kuesioner dukungan keluarga dan self care 

behaviour telah melalui uji validasi yang menunjukkan  nilai tiap butir pertanyaan 

adalah valid. 

Reliabilitas kuisioner adalah kemampuan suatu instrumen agar dapat 

digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan 

menghasilkan data yang konsisten. Dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach 

alpha  lebih besar dari konstanta 0,60 dengan tingkat kemaknaan 5%. Hasil uji 
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reliabilitas menunjukkan nilai croncabch alpha pada kuesioner dukungan 

keluarga sebesar 0,967 dan 0,870 pada kuesioner self care behaviour. Dengan 

demikian, kuesioner dukungan keluarga dan self care behaviour dinyatakan 

reliabel. 

2. Data Sekunder 

Data penunjang lainnya diperoleh dari lembaga terkait dengan obyek 

penelitian yaitu data Puskesmas Rappang yang meliputi Profil Kesehatan 

Puskesmas Rappang dan Data Pasien Penderita Penyakit Hipertensi di Puskesmas 

Rappang. 

E. Pengolahan Data 

1. Editing, adalah upaya untuk memeriksa kembali lembar observasi yang 

telah diisi, pengecekan yang dilakukan meliputi kelengkapan, kejelasan 

data responden. Data yang belum lengkap akan dikembalikan kepada 

responden untuk diisi kembali pada saat itu juga. 

2. Entri data, adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan     

ke dalam master tabel atau data base komputer 

3. Cleaning, yaitu proses pengecekan kembali data-data yang telah 

dimasukkan untuk melihat ada tidaknya kesalahan, terutama kesesuaian 

pengkodean yang dilakukan. Apabila terjadi kesalahan, maka data tersebut 

akan segera diperbaiki sehingga sesuai dengan hasil pengumpulan data 

yang dilakukan. 

4. Tabulating, yaitu proses pembuatan tabel distribusi, frekuensi dan 

persentase. Setelah dilakukan pengolahan data dilakukan penyajian data 

yang disajikan dalam bentuk tabel dan penjelasan tabel dalam            

bentuk narasi. 
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F. Analisa Data 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan dari     

masing-masing variabel yang diteliti. Pengujian masing-masing variabel dengan 

menggunakan tabel atau grafik dan diintepretasikan berdasarkan hasil              

yang diperoleh.  

2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat bertujuan untuk menganalisis hubungan dua variabel. 

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui signifikansi ada atau tidaknya 

hubungan dukungan keluarga dengan self care behaviour pada penderita 

hipertensi.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografi 

Puskesmas Rappang adalah unit pelaksana pembangunan kesehatan          

di wilayah Kecamatan Panca Rijang yang letaknya berjarak 10 km di sebelah 

utara ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang, Pangkajene, dengan luas wilayah              

 48 km2. Adapun batas wilayah Kecamatan Panca Rijang adalah: 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Baranti 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Maritengngae 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wattang Sidenreng 

d. Sebalah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kulo 

Kecamatan Panca Rijang memiliki 4 kelurahan dan 4 desa, yaitu: 

a. Kelurahan Rappang 

b. Kelurahan Lalebata 

c. Kelurahan Maccorawalie 

d. Kelurahan Kadidi 

e. Desa Timoreng Panua 

f. Desa Bulo Wattang 

g. Desa Bulo 

h. Desa Cipo Takari 

Dengan wilayah kerja yang cukup luas merupakan tantangan tersendiri 

bagi Puskesmas Rappang dalam pelaksanaan kegiatannya, dimana sebagian besar 

terdiri dari dataran rendah dengan hamparan lahan pertanian dan perkebunan 

penduduk. 
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2. Keadaan Demografi 

Tabel 4.1 

Distribusi Data Penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Rappang 

Kecamatan Panca Rijang Tahun 2020 

No. Kelurahan/Desa 
Jumlah Penduduk Jumlah 

Rumah 

Jumlah 

KK 

Kepadatan 

Penduduk L P 

1 Rappang 3.090 3.086 1.247 1.321 2.542 

2 Lalebata 3.030 3.197 1.309 1.537 2.743 

3 Maccorawalie 2.806 3.056 1.455 1.782 1.614 

4 Kadidi 1.503 1.585 647 880 1.514 

5 
Timoreng 

Panua 
1.190 1.210 592 682 381 

6 Bulo Wattang 627 661 325 387 297 

7 Bulo 1.310 12.86 639 597 374 

8 Cipo Takari 872 870 431 536 287 

Total 14.428 14.948 6.645 7.722 863 

       Sumber: Data Sekunder Puskesmas,2020 

Menurut data sekunder yang diperoleh  Kecamatan Panca Rijang memiliki 

jumlah penduduk sebanyak 14.428 jiwa penduduk laki-laki dan 14.948 jiwa 

penduduk perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 7.722 KK. 

Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi berada di Kelurahan Lalebata dan 

Kelurahan Rappang (Puskesmas Rappang, 2020). 

Tabel 4.2 

Distribusi Data Kejadian Hipertensi di Wilayah Kerja 

 Puskesmas Rappang Kecamatan Panca Rijang Tahun 2020 

No. Kelurahan/Desa 
Bulan  

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Rappang 62 16 14 4 2 4 5 6 14 17 144 

2 Lalebata 35 14 9 0 2 2 0 9 9 8 88 

3 Maccorawalie 43 17 5 3 2 3 5 10 11 14 113 

4 Kadidi 9 15 4 0 0 0 0 0 1 4 33 

5 Timoreng Panua 17 3 7 0 0 1 0 3 9 5 45 

6 Bulo Wattang 13 11 8 0 0 2 1 3 6 1 45 

7 Bulo 7 8 13 0 0 1 1 1 10 2 43 

8 Cipo Takari 19 5 8 1 0 0 1 2 14 5 55 

Total 205 89 68 8 6 13 13 34 74 56 566 

Sumber: Data Sekunder Puskesmas,2020 
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3. Motto, Visi dan Misi 

Motto Puskesmas Rappang adalah “Melayani dengan Budaya RAPPANG” 

yaitu RAmah, Profesional, Prima, Amanah, dan bertaNGgungjawab. 

Visi Puskesmas Rappang adalah “Mewujudkan Puskesmas Rappang 

sebagai puskesmas yang berkualitas dan mampu memberikan pelayanan 

kesehatan yang prima”. 

Misi Puskesmas Rappang adalah: 

a. Memberikan pelayanan kesehatan prima yang berorientasi pada kegiatan 

promotif, preventif, dan rehabilitatif. 

b. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia puskesmas. 

c. Menggalang kemitraan lintas sektoral dalam rangka mewujudkan Indonesia 

sehat. 

d. Menggerakkan kemandirian masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan 

kesehatan. 

e. Menerapkan manajemen yang transparansi dalam setiap program. 

Janji/Maklumat Pelayanan Puskesmas Rappang: 

a. Ramah dalam bertutur kata 

b. Profesionalisme dalam bekerja 

c. Prima dalam pelayanan 

d. Amanah dalam mengemban tugas 

e. Bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Rappang sehat 

4. Program Puskesmas 

a. Program Pokok/Dasar 

1) Promosi Kesehatan 

a) Penyuluhan perilaku sehat 
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b) Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan 

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (P3 NAPZA) berbasis 

masyarakat 

2) Kesehatan Lingkungan 

a) Pelayanan kesehatan lingkungan 

b) Pelayanan pengendalian vektor 

c) Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum 

3) KIA dan KB 

a) Pelayanan kesehatan ibu dan anak 

b) Pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah 

c) Pelayanan KB 

4) Gizi 

a) Pemantauan pertumbuhan balita 

b) Pelayanan gizi 

5) Pencegahan penyakit menular 

a) Pelayanan imunisasi 

b) Pemberantasan penyakit polio 

6) Pengobatan  

a) Pelayanan pengobatan dan perawatan 

b) Pelayanan penyediaan obat dan pembekalan kesehatan 

c) Pelayanan penggunaan obat generik 

b. Program Pengembangan 

1) Pelayanan kesehatan jiwa 

2) Pelayanan kesehatan usia lanjut 

3) Pencegahan dan pemberantasan penyakit thypoid 

4) Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB paru 
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5) Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta 

6) Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA/pneumonia 

7) Pencegahan dan pemberantasan penyakit Diare 

8) Pencegahan dan pemberantasan penyakit Rabies 

9) Pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria 

10) Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD 

B. Hasil Analisis Univariat 

Berdasarkan hasil penelitian, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk 

tabel dan grafik sebagai berikut. 

1. Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin 

Grafik 4.1 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin                 

di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang 

Tahun 2020 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan grafik 4.1  distribusi karakteristik responden menurut jenis 

kelamin  menunjukkan bahwa dari 106 responden, terdapat 81 (76.4%) responden 

perempuan dan 25 (23.6%) responden laki-laki. 

Laki-laki Perempuan

25

81
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b. Usia  

Tabel  4.3 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia   

di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang 

Tahun 2020 

No. Usia Frekuensi (n) Persentase (%) 

1.     <45 tahun   4   3.8 

2. 45- 51 tahun   6   5.7 

3. 52-58 tahun  25  23.6 

4. 59-65 tahun  28  26.4 

5. 66-72 tahun  26  24.5 

6. 73-79 tahun  14  13.2 

7.    >79 tahun    3    2.8 

Total 106 100.0 

       Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.3  distribusi karakteristik responden menurut usia 

menunjukkan bahwa dari 106 responden, sebagian besar responden berada pada 

rentang usia 59-65 tahun yaitu sebanyak 28 (26.4%) responden dan sebagian kecil 

berada pada usia >79 tahun yaitu sebanyak  3 (2.8%) responden. 

c. Pekerjaan 

Tabel 4.4 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan  

di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang 

Tahun 2020 

No. Pekerjaan  Frekuensi (n) Persentase (%) 

1. Tidak bekerja    4    3.8 

2. IRT   64  60.4 

3. Petani   15  14.2 

4. Wiraswasta    4    3.8 

5. Pegawai/PNS    4    3.8 

6. Pensiunan    6    5.7 

7. Pedagang    7    6.6 

8. Buruh    1    0.9 

9. Ojek    1    0.9 

Total 106 100.0 

Sumber: Data Primer, 2020 
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Berdasarkan tabel 4.4  distribusi karakteristik responden menurut 

pekerjaan  menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan IRT yaitu 

sebanyak 65 (61.3%), 14 (13.2%) merupakan petani dan sebagian kecil 

merupakan buruh dan ojek yaitu sebanyak 1 (0.9%)  responden. 

d. Pendidikan Terakhir 

Grafik 4.2 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir   

di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang 

Tahun 2020 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan  grafik 4.2  distribusi karakteristik responden menurut 

pendidikan terakhir  menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SD yaitu sebanyak                             

33 (31.1%) responden dan sebagian kecil menyelesaikannya pada tingkat 

perguruan tinggi yaitu sebanyak 8 (7.5%) responden. 
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e. Lama Menderita Hipertensi 

Tabel 4.5 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menderita 

Hipertensi di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang 

Tahun 2020 

No. Lama Menderita Frekuensi (n) Persentase (%) 

1.               <1 Tahun    8    7.5 

2.              1-3 Tahun   59  55.7 

3.              4-6 Tahun   24  22.6 

4.              7-9 Tahun    5    4.7 

5.          10-12 Tahun    7    6.6 

6.          13-15 Tahun    1    0.9 

7.             >15 Tahun    2    1.9 

Total 106 100.0 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.5 distribusi karakteristik responden menurut lama 

menderita hipertensi  menunjukkan bahwa dari 106 responden, sebagian besar 

responden menderita hipertensi selama 1-3 tahun yaitu sebanyak                    

59 (55.7%) responden dan sebagian kecil  menderita hipertensi selama           

13-15 tahun yaitu sebanyak 3 (2.8%) responden. 

 

2. Dukungan Keluarga 

Tabel 4.6 

Distribusi Dukungan Keluarga Responden di Kelurahan Rappang 

Wilayah Kerja Puskesmas Rappang 

   Tahun 2020 

No. Dukungan Keluarga Frekuensi (n) Persentase (%) 

1. Baik   55   51.9 

2. Cukup   51   48.1 

Total 106 100.0 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.6  distribusi dukungan keluarga responden 

menunjukkan bahwa terdapat 55 (51.9%) responden yang mendapatkan dukungan 

keluarga yang baik dan 51 (48.1%) responden yang mendapatkan dukungan 

keluarga yang cukup. 
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a. Dukungan Emosional 

Tabel 4.7 

Distribusi Dukungan Keluarga Responden Berdasarkan Dukungan 

Emosional di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang 

Tahun 2020 

No. Dukungan Emosional Frekuensi (n) Persentase (%) 

1. Baik   63   59.4 

2. Cukup   43   40.6 

Total 106 100.0 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.7  distribusi dukungan keluarga responden menurut 

dukungan emosional  menunjukkan bahwa terdapat 63 (59.4%) responden yang 

mendapatkan dukungan emosional yang baik dan 43 (40.6%) responden yang 

mendapatkan dukungan emosional yang cukup. 

b. Dukungan Penghargaan 

Tabel 4.8 

Distribusi Dukungan Keluarga Responden Berdasarkan Dukungan 

Penghargaan di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang 

Tahun 2020 

No. Dukungan Penghargaan Frekuensi (n) Persentase (%) 

1. Baik    69   65.1 

2. Cukup    37   34.9 

Total 106 100.0 

  Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.8  distribusi dukungan keluarga responden menurut 

dukungan penghargaan  menunjukkan bahwa terdapat 69 (65.1%) responden yang 

mendapatkan dukungan penghargaan yang baik dan 37 (34.9%) responden 

mendapatkan dukungan penghargaan yang cukup. 
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c. Dukungan Informasi 

Tabel 4.9 

Distribusi Dukungan Keluarga Responden Berdasarkan Dukungan 

Informasi di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang 

Tahun 2020 

No. Dukungan Informasi Frekuensi (n) Persentase (%) 

1. Baik    47  44.3 

2. Cukup   59  55.7 

Total 106 100.0 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.9  distribusi dukungan keluarga responden menurut 

dukungan informasi  menunjukkan bahwa terdapat 47 (44.3%) responden yang 

mendapatkan dukungan infromasi yang baik, 59 (55.7%) responden mendapatkan 

dukungan informasi yang cukup. 

d. Dukungan Instrumental 

Tabel 4.10 

Distribusi Dukungan Keluarga Responden Berdasarkan Dukungan 

Instrumental di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja Puskesmas Rappang 

Tahun 2020 

No. Dukungan Instrumental Frekuensi (n) Persentase (%) 

1. Baik  66  62.3 

2. Cukup  40  37.7 

Total 106 100.0 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.10  distribusi dukungan keluarga responden menurut 

dukungan instrumental menunjukkan bahwa terdapat 66 (62.3%) responden yang 

mendapatkan dukungan  instrumental yang baik dan 43 (40.6%) responden yang 

mendapatkan dukungan instrumental  yang cukup. 
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3. Self Care Behaviour  

Tabel 4.11 

Distribusi Self Care Behaviour  Responden di Kelurahan Rappang 

Wilayah Kerja Puskesmas Rappang 

Tahun 2020 

No. Self Care Behaviour Frekuensi (n) Persentase (%) 

1. Baik   44   41.5 

2. Cukup   62   58.5 

Total 106 100.0 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.11  distribusi self care behaviour responden 

menunjukkan bahwa terdapat 44 (41.5%) responden memilik self care behaviour 

yang baik dan 62 (58.5%) responden memiliki self care behaviour yang cukup. 

C. Hasil Analisis Bivariat 

1. Hubungan antara Dukungan Emosional dengan Self Care Behaviour 

Penderita Hipertensi 

Tabel 4.12 

Hubungan antara Dukungan Emosional Keluarga dengan  

Self Care Behaviour Penderita Hipertensi di Kelurahan Rappang  

Wilayah Kerja Puskesmas Rappang 

Tahun 2020 

Dukungan 

Emosional 

Self Care Behaviour Total 

p value RP Baik Cukup 
n % 

n % n % 

Baik  35 55.6 28 44.4   63 100.0 
0.000 2.65 

Cukup   9 20.9 34 79.1   43 100.0 

Total 44 41.5 62 58.5 106 100.0 0.000 2.65 

 Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.12 hubungan antara dukungan emosional keluarga 

dengan self care behaviour penderita hipertensi menunjukkan bahwa dari            

63 responden yang mendapat dukungan emosional baik, 35 (55.6%) responden  

diantaranya memiliki self care behaviour yang baik, sedangkan dari 43 responden 

yang mendapat dukungan emosional cukup, terdapat 34 (79.1%) responden 

memiliki self care behaviour yang cukup. 
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Hasil uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan Uji Chi-Square 

didapatkan nilai p = 0.000 (p-value <0.05), artinya ada hubungan yang signifikan 

antara dukungan emosional keluarga dengan self care behaviour penderita 

hipertensi. Hasil perhitungan diperoleh  nilai RP=2.65 yang berarti responden 

yang mendapat dukungan emosional yang baik memiliki kecenderungan untuk 

memiliki self care behaviour yang baik sebesar 2.65 kali lebih besar dibandingkan 

dengan responden yang mendapat dukungan emosional yang cukup. 

2. Hubungan antara Dukungan Penghargaan dengan Self Care 

Behaviour Penderita Hipertensi 

Tabel 4.13 

Hubungan antara Dukungan Penghargaan Keluarga dengan  

Self Care Behaviour Penderita Hipertensi di Kelurahan Rappang  

Wilayah Kerja Puskesmas Rappang 

Tahun 2020 

Dukungan 

Penghargaan 

Self Care Behaviour Total 

p value RP Baik Cukup 
n % 

n % n % 

Baik 37 53.6 32 46.4 69 100.0 
0.001 2.83 

Cukup 7 18.9 30 81.1 37 100.0 

Total 44 41.5 62 58.5 106 100.0 0.001 2.83 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.13 hubungan antara dukungan penghargaan keluarga 

dengan self care behaviour penderita hipertensi menunjukkan bahwa dari           

69 responden yang mendapat dukungan penghargaan baik, 37 (53.6%) responden  

memiliki self care behaviour yang baik, sedangkan dari 37 responden yang 

mendapat dukungan penghargaan cukup, terdapat 30 (81.1%) responden memiliki 

self care behaviour yang cukup. 

Hasil uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan Uji Chi-Square 

didapatkan nilai p = 0.001 (p-value <0.05), artinya ada hubungan yang signifikan 

antara dukungan penghargaan keluarga dengan self care behaviour penderita 
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hipertensi. Hasil perhitungan diperoleh  nilai RP=2.83 yang berarti responden 

yang mendapat dukungan penghargaan yang baik memiliki kecenderungan untuk 

memiliki self care behaviour yang baik sebesar 2.83 kali lebih besar dibandingkan 

dengan responden yang mendapat dukungan penghargaan yang cukup. 

3. Hubungan antara Dukungan Informasi dengan Self Care Behaviour 

Penderita Hipertensi 

Tabel 4.14 

Hubungan antara Dukungan Informasi Keluarga dengan  

Self Care Behaviour Penderita Hipertensi di Kelurahan Rappang  

Wilayah Kerja Puskesmas Rappang 

Tahun 2020 

Dukungan 

Informasi 

Self Care Behaviour Total 

p value RP Baik Cukup 
n % 

n % n % 

Baik 34 72.3 13   27.7   47 100.0 
0.000 4.27 

Cukup 10 16.9 49   83.1   59 100.0 

Total 44 41.5 62   58.5 106 100.0 0.000 4.27 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.14 hubungan antara dukungan informasi keluarga 

dengan self care behaviour penderita hipertensi menunjukkan bahwa dari           

47 responden yang mendapat dukungan informasi baik, 34 (72.3%) responden  

memiliki self care behaviour yang baik. Dari 59 responden yang mendapat 

dukungan informasi cukup, terdapat 49 (83.1%) responden memiliki self care 

behaviour yang cukup. 

Hasil uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan Uji Chi-Square 

didapatkan nilai p = 0.000 (p-value <0.05), artinya ada hubungan yang signifikan 

antara dukungan informasi dengan self care behaviour penderita hipertensi. Dari 

hasil perhitungan diperoleh nilai RP=4.27 yang berarti responden yang mendapat 

dukungan informasi baik memiliki kecenderungan untuk memiliki self care 

behaviour yang baik sebesar 4.27 kali lebih besar dibandingkan dengan responden 

yang mendapat dukungan informasi yang cukup. 
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4. Hubungan antara Dukungan Instrumental dengan Self Care 

Behaviour Penderita Hipertensi 

Tabel 4.15 

Hubungan antara Dukungan Instrumental Keluarga dengan  

Self Care Behaviour Penderita Hipertensi di Kelurahan Rappang  

Wilayah Kerja Puskesmas Rappang 

Tahun 2020 

Dukungan 

Instrumental 

Self Care Behaviour Total 

p value RP Baik Cukup 
n % 

n % n % 

Baik 42 63.6 24 36.4  66 100.0 
0.000 12.7 

Cukup  2   5.0 38 95.0  40 100.0 

Total 44 41.5 62 58.5 106 100.0 0.000 12.7 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.15 hubungan antara dukungan instrumental keluarga 

dengan self care behaviour penderita hipertensi menunjukkan bahwa dari           

66 responden yang mendapat dukungan instrumental baik, 42 (63.6%) responden  

memiliki self care behaviour yang baik, sedangkan dari 40 responden yang 

mendapat dukungan instrumental cukup, terdapat 38 (95.0%) responden memiliki 

self care behaviour yang cukup. 

Hasil uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan Uji Chi-Square 

didapatkan nilai p = 0.000 (p-value <0.05), artinya ada hubungan yang signifikan 

antara dukungan instrumental dengan self care behaviour penderita hipertensi. 

Hasil perhitungan diperoleh nilai RP=12.7 yang berarti responden yang mendapat 

dukungan instrumental baik memiliki kecenderungan untuk memiliki self care 

behaviour yang baik sebesar 12.7 kali lebih besar dibandingkan dengan responden 

yang mendapat dukungan instrumental cukup. 
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5. Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Self Care Behaviour 

Penderita Hipertensi 

Tabel 4.16 

Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Self Care Behaviour 

Penderita Hipertensi di Kelurahan Rappang Wilayah Kerja            

Puskesmas Rappang 

Tahun 2020 

Dukungan 

Keluarga 

Self Care Behaviour Total 

p value RP Baik Cukup 
n % 

n % n % 

Baik 35 63.6 20 36.4 55 100.0 
0.000 2.19 

Cukup 9 17.6 42 82.4 51 100.0 

Total 44 41.5 62 58.5 106 100.0 0.000 2.19 

  Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4.16 hubungan antara dukungan keluarga dengan       

self care behaviour penderita hipertensi menunjukkan bahwa dari 55 responden 

yang mendapat dukungan keluarga baik, 35 (63.6%) responden  memiliki          

self care behaviour yang baik, sedangkan dari 51 responden yang mendapat 

dukungan keluarga  cukup, terdapat 42 (82.4%) responden memiliki self care 

behaviour yang cukup. 

Hasil uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan Uji Chi-Square 

didapatkan nilai p = 0.000 (p-value <0.05), artinya ada hubungan yang signifikan 

antara dukungan keluarga dengan self care behaviour penderita hipertensi. Hasil 

perhitungan diperoleh nilai RP=2.19 yang berarti responden yang mendapat 

dukungan keluarga baik memiliki kecenderungan untuk memiliki self care 

behaviour yang baik sebesar 2.19 kali lebih besar dibandingkan dengan responden 

yang mendapat dukungan keluarga cukup. 
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D. Pembahasan 

1. Dukungan Keluarga pada Penderita Hipertensi 

Dukungan keluarga merupakan bantuan yang diberikan oleh anggota 

keluarga kepada anggota keluarga yang sakit berupa penghargaan, emosional, 

materi dan informasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga pada pasien 

hipertensi cenderung baik dimana diperoleh persentase responden yang 

mendapatkan dukungan keluarga baik sebesar 51.9%. Hasil penelitian juga 

menunjukkan nilai dukungan emosional yang baik sebesar 59.4%, dukungan 

penghargaan yang baik sebesar 65,1%, dukungan informasi sebesar 44.3%, dan 

dukungan instrumental sebesar 62.3%. Berdasarkan nilai tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden mendapatkan dukungan keluarga 

yang baik. Meski demikian, perhatian dan dukungan masih perlu untuk terus 

ditingkatkan terutama kepada responden yang mendapatkan dukungan keluarga 

yang cukup dan kurang. 

Hal ini sesuai dengan fungsi keluarga menurut Friedman (2010) dimana 

salah satu fungsi dasar keluarga adalah fungsi perawatan kesehatan seperti 

menyediakan perawatan kesehatan, tempat tinggal dan kebutuhan fisik. Peneliti 

berasumsi bahwa seringnya responden mendapatkan dukungan keluarga, karena 

keluarga merupakan orang yang paling dekat dengan responden sehingga ketika 

ada anggota keluarga yang sakit maka keluarga akan mendukung dan merawat 

anggota keluarga yang sakit dan penderita hipertensi biasanya mengeluhkan 

kondisi kesehatannya kepada keluarga, sehingga keluarga jugalah yang 

memberikan dukungan baik secara informasi, instrumental, emosional dan 

penghargaan. 
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Dukungan emosional diekspresikan dalam bentuk kasih sayang, cinta atau 

empati yang dapat meningkatkan motivasi penderita melakukan self care yang 

baik. Berdasarkan hasil penelitian, 52.8% responden mengaku sering didampingi 

oleh keluarga dalam perawatannya, 49.1% responden kadang-kadang menerima 

pujian atas perawatan yang dilakukan, 58.5% responden merasa selalu dicintai 

dan diperhatikan selama kondisi sakitnya, 56.6% responden mendapat solusi dari 

setiap masalah yang mereka alami terkait penyakitnya, dan 50.0% responden 

sering diyakinkan untuk bisa sembuh dan lebih baik dari kondisi sakitnya. 

Dukungan penghargaan berupa persetujuan, saran dan tanggapan terhadap 

keputusan yang diambil memberikan sumbangsi terhadap motivasi penderita agar 

merasa dirinya dihargai dan bisa lebih baik dari kondisi sakitnya. Hasil penelitian 

menunjukkan 53.8% responden sering melibatkan keluarganya dalam mengambil 

keputusan terkait dengan kondisinya, keluarga memberi persetujuan kepada 

responden untuk melakukan perawatan dan pengobatan terhadap penyakitnya. 

Informasi sekecil apapun sangat bermanfaat bagi penderita, seperti 

penatalaksanaan diit, jadwal kontrol, dan lainnya. Dukungan informasi 

menunjukkan 65.1% responden sering diingatkan untuk kontrol, minum obat, 

olahraga maupun makan dan 62.3% keluarga sering memberitahu jenis makanan 

yang bisa dikonsumsi agar penyakit responden tidak kambuh. Namun dukungan 

informasi ini tidak begitu baik didapatkan oleh penderita hipertensi, terbukti 

dengan hasil penelitian yang menunjukkan 34.9% keluarga kadang-kadang 

mengingatkan responden tentang perilaku-perilaku yang dapat memperburuk 

keadaannya. Peneliti berasumsi bahwa hal tersebut adalah salah satu yang 

menyebabkan 59 (55.7%) responden mendapatkan dukungan informasi dengan 

kategori cukup. 
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Dukungan instrumental berupa bantuan secara langsung yang berkaitan 

dengan keperluan penderita. Dukungan instrumental ini menunjukkan            

63.2% keluarga berusaha untuk membiayai perawatan dan pengobatan responden 

dan 59.4% keluarga sering menyediakan waktu dan fasilitas jika responden 

memerlukan keperluan perawatan dan pengobatan.  

Dukungan keluarga adalah sebuah proses yang terjadi sepanjang masa 

kehidupan, dukungan yang diberikan pada setiap perkembangan kehidupan. 

Adanya dukungan yang diberikan oleh keluarga dapat membuat anggota keluarga 

mampu berfungsi dan menggunakan kepandaian serta akalnya sehingga dapat 

meningkatkan kesehatannya (Friedman, 2010).  

Menurut Ambarwari (2010) dalam (Rizkiyanti, 2014) bahwa dukungan 

keluarga dapat memperkuat setiap individu menciptakan kekuatan keluarga, 

memperbesar penghargaan terhadap diri sendiri, mempunyai potensi sebagai 

strategi pencegahan yang utama bagi seluruh keluarga dalam menghadapi 

tantangan kehidupan sehari-hari. 

2. Self Care Behaviour Penderita Hipertensi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi 

masih memiliki self care behaviour yang cukup yaitu sebanyak 58.5%. Sejalan 

dengan penelitian (Huda, 2017) yang menunjukkan self care management 

penderita hipertensi yang memiliki kategori sedang (66.2%). Begitupun dalam 

penelitian (Hutahaean, 2016) yang menunjukkan bahwa mayoritas responden       

60.8% mengatakan perawatan diri lansia dalam kategori cukup. 

Modifikasi perilaku merupakan aspek penting pengelolaan hipertensi pada 

penderitanya. Self care behaviour yang dilakukan penderita hipertensi terhadap 

pengelolaan penyakitnya meliputi pola makan, aktivitas fisik, keterpaparan rokok, 
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manajemen stress, pengontrolan tekanan darah, dan kepatuhan dalam upaya 

pengobatan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. 

Pola makan responden menunjukkan hasil yang cenderung baik, 

dibuktikan dengan pernyataan responden bahwa mereka sering mengatur 

makanannya agar tekanan darahnya bisa terkontrol, sering mengonsumsi makanan 

yang rendah garam dan rendah lemak. Namun, responden masih kurang dan 

kadang-kadang mengonsumsi sayur dan buah di sela-sela makannya. 

Aktivitas fisik responden menunjukkan hasil yang baik yaitu sebanyak 

50.0% yang sering  melakukan aktivitas fisik dengan berolahraga untuk menjaga 

agar tekanan darahnya tidak naik dan berolahraga setidaknya 30 menit setiap 

harinya. Aktivitas fisik yang dilakukan diantaranya dengan melakukan kegiatan 

sehari-sehari seperti mengerjakan pekerjaan rumah dan bertani, selain itu aktivitas 

fisik adalah suatu kegiatan yang murah, mudah dan menyehatkan karena dengan 

melakukan aktivitas fisik membuat tekanan darah pada sistolik turun sebesar        

4-9 mmHg (Paul A et al., 2015). 

Manajemen stress responden termasuk dalam kategori baik, dibuktikan 

oleh jawaban responden yang menunjukkan bahwa 63.2% responden sering 

berusaha menjaga diri agar tetap tenang ketika ada masalah, 52.8% responden 

sering mengontrol emosinya dengan menjalani hidup lebih santai. Manajemen 

stress yang baik dan benar merupakan bentuk penjagaan diri seseorang dalam 

upaya perawatan dirinya, salah satu bentuk manajemen stress adalah dengan 

menahan amarah dan berusaha untuk bersikap tenang ketika terjadi masalah. 

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: 

ُ عَزه وَجَله عَلىَ رُءُوسِ مَنْ كَظَمَ  غَيْظًا وَهُوَ قاَدِر  عَلىَ أنَْ ينُْفِذهَُ دعََاهُ اللَّه

ُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ   الْخَلََئِقِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ حَتهى يخَُي رَِهُ اللَّه

 



78 
 

 

Artinya: 

“Barangsiapa yang menahan amarah padahal ia mampu untuk 

melampiaskannya, Allah akan panggil ia di hadapan para makhluk pada 

hari kiamat, hingga Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari (terbaik) 

yang ia inginkan,” (H.R Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan 

Ahmad) 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 84: 

فاَسْتجََبْناَ لهَُ فكََشَفْناَ مَا بهِِ مِنْ ضُر   ۖ وَآتيَْناَهُ أهَْلهَُ وَمِثْلهَُمْ مَعهَُمْ رَحْمَةً مِنْ 

 عِنْدِناَ وَذِكْرَىَٰ لِلْعاَبِدِينَ 

Terjemahnya: 

“Maka Kami kabulkan (doa)-nya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada 

padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan (Kami lipat 

gandakan jumlah mereka) sebagai suatu suatu rahmat dari Kami, dan 

untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Kami.”            

(QS. Al-Anbiya/21:84) 

Ayat di atas menerangkan tentang dikabulkannya doa-doa Nabi Ayyub 

setelah musibah yang menimpanya, mulai dari musibah harta benda,               

anak-anaknya, juga tubuhnya. Ia dibebaskan dari penyakit yang menyerangnya, 

dan dikaruniai anak lagi dua kali lebih banyak dari anak yang meninggalkannya 

yang merupakan balasan atas kesabarannya dan senantiasa mengingat Allah dalam 

setiap keadaannya. Dikabulkannya doa Nabi Ayyub sebagai wujud kasih sayang 

Allah kepadanya, dan sebagai bahan pelajaran bagi yang lain agar bersabar dan 

haus akan kasih sayang Allah seperti Nabi Ayyub.. 

Perilaku pemantauan tekanan darah menunjukkan hasil yang baik yaitu 

sebanyak 56.6% responden sering melakukan pengontrolan tekanan darahnya     

ke pelayanan kesehatan sesuai dengan anjuran dokter. Namun, 33.0% responden 

menyatakan kadang-kadang melakukan pengontrolan. Peneliti berasumsi bahwa 

hal tersebut disebabkan karena kondisi kesehatan dan lingkungan saat ini yang 

banyak menimbulkan ketakutan dan kecemasan dalam fikiran keluarga maupun 

penderita itu sendiri, kekhawatiran akan tertular dan terdiagnosa positif covid-19 
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menjadi salah satu alasan mengapa penderita hipertensi terkadang tidak 

mengunjungi pelayanan kesehatan. 

Pengobatan penderita hipertensi dapat dilihat pada kuesioner self care 

behaviour  yang menunjukkan bahwa 50.9% responden selalu mematuhi untuk 

minum obat penurun tekanan darahnya sesuai anjuran dokter. Dalam kondisi 

sakit, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mencari ataupun melakukan 

pengobatan, karena tidaklah diturunkan suatu penyakit melainkan diturunkan    

pula obatnya.  

Dari Ibnu Mas'ud Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 

'Alaihi wa Sallam bersabda:  

، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلهَُ مَنْ جَهِلهَُ إنِه اللهَ لمَْ ينَْزِلْ داَءً إلَِه أنَْزَلَ لهَُ شِفاَءً   

Artinya: 

"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan sebuah 

penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh 

orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak 

bisa mengetahuinya." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim) 

Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman dalam Al-Quran surah Yusuf 

ayat 87: 

ِ إلَِه ٱلْقوَْمُ  وْحِ ٱللَّه ِ ۖ إنِههُۥ لََ ياَ۟يْـَٔسُ مِن ره وْحِ ٱللَّه فِرُونَ وَلََ تاَ۟يْـَٔسُوا۟ مِن ره ٱلْكََٰ ... 

Terjemahnya: 

”...dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang 

berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir”               

(QS. Yusuf/12:87) 

Ayat tersebut sebagai perintah kepada seluruh manusia termasuk mereka 

yang menderita suatu penyakit untuk tidak berputus asa dalam memeroleh 

keadaan sembuh dan sehat, salah satunya yaitu melalui upaya perawatan diri. 

Hal yang masih perlu diperhatikan keterpaparan rokok penderita yang 

cukup tinggi karena 37.7% responden masih kadang-kadang menghindari 
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lingkungan yang terpapar oleh rokok, bahkan terdapat 22.6% yang tidak pernah 

menghindari lingkungannya yang terapapar oleh rokok. 

3. Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Self Care Behaviour 

Penderita Hipertensi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna  

(p = 0,000), dengan nilai RP=2.19 antara dukungan keluarga dengan self care 

behaviour penderita hipertensi. Artinya semakin tinggi dukungan keluarga maka 

akan semakin tinggi self care behaviour pasien hipertensi.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afrina, 2017) 

terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan 

manajemen perawatan diri pasien hipertensi. Penelitian lainnya yang juga 

dilakukan oleh (Yeni et al., 2016) menunjukkan bahwa dukungan keluarga 

mempunyai hubungan sangat kuat dengan kepatuhan pasien hipertensi dan 

terdapat hubungan searah, sehingga semakin tinggi dukungan keluarga maka 

semakin tinggi kepatuhan. Dukungan keluarga memberikan kontribusi sebesar 

61,8% terhadap kepatuhan perawatan maupun pengobatan penderita.  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara dukungan 

emosional dengan self care behaviour penderita hipertensi (p=0.000), ada 

hubungan dukungan penghargaan dengan self care behaviour penderita hipertensi 

(p=0.001), ada hubungan dukungan informasi dengan self care behaviour 

penderita hipertensi (p=0.000), ada hubungan dukungan instrumental dengan     

self care behaviour penderita hipertensi (p=0.000). Sejalan dengan penelitian 

(Hutahaean, 2016) yang menunjukkan ada hubungan dukungan emosional dengan 

perawatan diri lansia (p=0,044), ada hubungan dukungan materi dengan 

perawatan diri lansia (p=0,001), ada hubungan dukungan informasi dengan 

perawatan diri lansia (p=0,045), namun berbeda dengan dukungan penghargaan 
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yang menunjukkan tidak adanya hubungan dukungan penghargaan dengan 

perawatan diri lansia (p=0,488). 

WHO (2003) menyebutkan bahwa ketidakpatuhan terhadap terapi 

merupakan salah satu penyebab tidak efektifnya pengobatan hipertensi. Sekitar 

75% dari pasien yang tidak patuh terhadap terapi mengalami tekanan darah yang 

tidak terkontrol. Dampaknya adalah meningkatnya angka kematian terutama 

disebabkan karena komplikasi seperti gangguan jantung koroner. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Olowookere, 

et al. (2015) yang menunjukkan bahwa pasien dengan dukungan keluarga tinggi 

lebih patuh dibandingkan dengan pasien dengan dukungan keluarga rendah. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Osamor, 2015) juga membuktikan bahwa 

dukungan keluarga sangat terkait dengan kepatuhan pengobatan hipertensi. 

Menurut Osamor (2015), penyakit kronis seperti hipertensi membutuhkan 

pengobatan seumur hidup. Hal ini merupakan tantangan bagi pasien dan keluarga 

agar dapat mempertahankan motivasi untuk mematuhi perawatan dan pengobatan 

selama bertahun-tahun. Salah satu cara untuk meningkatkan motivasi adalah 

melalui dukungan keluarga. 

Menurut Wilson dan Ampey-Thornhill (2001), dukungan keluarga adalah 

bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh anggota keluarga. Ketika keluarga 

berbagi masalahnya dengan sistem dukungan sosial maka saran dan bimbingan 

akan diberikan kepada pasien. Menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, 

mengarahkan dan menemukan sumber perawatan serta memberikan bantuan 

finansial merupakan bentuk umum dari dukungan keluarga. Menurut Osamor 

(2015), dukungan sosial akan meningkatkan kesadaran untuk menggunakan 

pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu komponen penting                  

dari kepatuhan. 
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Menurut WHO (2013) dukungan keluarga merupakan salah satu intervensi 

untuk meningkatkan kepatuhan pada pasien hipertensi. Menurut Wilson dan 

Ampey-Thornhill (2001), dukungan sosial yang rendah akan memberikan 

pemecahan masalah yang sangat tidak memuaskan dalam keluarga.  

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Balad 

ayat 17: 

بْرِ وَتوََاصَوْا۟ بٱِلْمَرْحَمَةِ ثمُه كَانَ  مِنَ ٱلهذِينَ ءَامَنوُا۟ وَتوََاصَوْا۟ بٱِلصه  

Terjemahnya: 

“dan Dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling 

berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.” 

(QS. Al-Balad/90:17) 

Ayat di atas menunjukkan seruan kepada manusia agar saling mengasihi 

dan saling mencintai serta saling menasihati satu sama lain terutama kepada orang 

terdekat seperti keluarga. Keluarga berperan dalam pemberian perhatian, 

pemberian nasihat serta bersedia mendengarkan keluh kesah anggota keluarganya. 

Penelitian yang dilakukan Li, et al., (2015), dengan memberikan paket 

pengawasan berbasis anggota keluarga selama 1 bulan, kemudian memberikan 

pantauan terhadap keluarga tersebut selama 6-12 bulan, menunjukkan bahwa 

dukungan keluarga memberikan hasil yang signifikan terhadap terkontrolnya 

tekanan darah. Meskipun hasilnya tidak signifikan pada akhir sesi namun 

intervensi ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki dampak positif terhadap 

kepatuhan pasien dalam terapi.  

Hasil penelitian ini didapatkan dari 55 responden yang mendapatkan 

dukungan keluarga dengan kategori baik, 35 (63.6%) responden memiliki self 

care behaviour yang baik pula. Hal ini bisa terjadi karena adanya dukungan 

keluarga yang diberikan baik itu dukungan emosional, dukungan penghargaan, 

dukungan informasi dan dukungan instrumental yang dapat membuat penderita 
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menjalankan perilaku perawatan dirinya seperti mematuhi program pengobatan 

yang telah ditetapkan petugas kesehatan. Dari 51 responden yang mendapatkan 

dukungan keluarga dengan kategori cukup, 42 (82.4%) responden memiliki      

self care behaviour yang cukup pula. Berdasarkan penelitian terlihat bahwa antara 

dukungan keluarga dengan perilaku perawatan diri pasien mempunyai hubungan 

yang bermakna.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh         

(Dewi et al., 2017) mengenai implementasi fungsi keluarga dan self care 

behaviour lansia penderita hipertensi yang menunjukkan bahwa fungsi keluarga 

yang efektif memiliki peluang 2x lebih besar untuk lansia dengan self care        

yang baik. 

Untuk kepatuhan minum obat dapat dilihat pada pernyataan kuesioner    

self care behaviour mengenai kepatuhan minum obat dimana 50.9% responden 

selalu meminum obat sesuai dengan anjuran dokter. Kepatuhan minum obat 

tersebut salah satunya dipengaruhi oleh dukungan emosional yang didapatkan 

responden, terbukti dengan pernyataan kuesioner tentang kepedulian keluarga 

mengingatkan responden dengan lembut jika responden tidak mematuhi minum 

obatnya dijawab sering (57.5%). 

Dalam melakukan pengontrolan tekanan darah ke pelayanan kesehatan 

dapat dilihat pada pernyataan kuesioner self care behaviour dimana                

56.6% responden sering melakukan pengontrolan tekanan darah. Salah satu hal 

yang memengaruhi hal tersebut adalah dukungan informasi dan dukungan 

instrumental yang didapatkan responden, terbukti dengan poin pernyataan 

kuesioner dukungan keluarga yang menunjukkan 65% keluarga sering 

mengingatkan responden mengenai jadwal kontrolnya dan 50.9% keluarga 
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responden sering mengantarnya ke pelayanan kesehatan untuk melakukan 

pemeriksaan terkait penyakitnya. 

Dalam hal ini, pasien dengan hipertensi sangat membutuhkan kasih sayang 

dan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Kasih sayang sangat erat kaitannya 

dengan keluarga. Ketika individu dalam keadaan sakit, mereka cenderung datang 

kepada orang terdekatnya yaitu keluarga. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura 

ayat 23: 

ٓ أسَْـَٔلكُُمْ  تِ ۗ قلُ لَه لِحََٰ ُ عِباَدهَُ ٱلهذِينَ ءَامَنوُا۟ وَعَمِلوُا۟ ٱلصهَٰ رُ ٱللَّه لِكَ ٱلهذِى يبَُش ِ ذََٰ

عَليَْهِ أجَْرًا إلَِه ٱلْمَوَدهةَ فىِ ٱلْقرُْبىََٰ ۗ وَمَن يَقْترَِفْ حَسَنةًَ نهزِدْ لهَُۥ فيِهَا حُسْناً ۚ إنِه 

َ غَفوُر  شَكُور    ٱللَّه
Terjemahnya: 

“Itulah (karunia) yang diberitakan Allah untuk menggembirakan hamba-

hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah 

(Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas 

seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Dan barang siapa 

mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, 

Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.” (QS. Asy-Syura/42:23) 

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa manusia dengan  manusia 

lainnya haruslah saling mengasihi dan menyayangi, memberikan perhatian ketika 

manusia lainnya menghadapi masalah, apalagi jika mereka adalah keluarga 

layaknya orang tua yang selalu meberikan dukungan kepada anak-anaknya, 

seorang istri memberikan dukungan kepada suaminya, begitupun sebaliknya. 

Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2: 

َ ۖ إنِه  نِ ۚ وَٱتهقوُا۟ ٱللَّه ثمِْ وَٱلْعدُْوََٰ  وَتعَاَوَنوُا۟ عَلىَ ٱلْبِر ِ وَٱلتهقْوَىَٰ ۖ وَلََ تعَاَوَنوُا۟ عَلىَ ٱلِْْ

َ شَدِيدُ ٱلْعِقاَبِ   ٱللَّه
Terjemahnya: 

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”     

(QS. Al-Maidah/5:2) 
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Oleh karena itu, kita hendaknya menanamkan sikap saling                     

tolong-menolong kepada yang membutuhkan dan memberikan dukungan 

utamanya kepada keluarga dalam mengerjakan sesuatu yang baik seperti dalam 

mengupayakan kesehatan bagi dirinya. 

Banyak hal yang umumnya dianggap sepele, namun termasuk hal yang 

mulia dalam islam seperti mendampingi orang sakit. Bahkan, amalan ini bisa 

menjadi sebaik-baik amalan shalih. 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: 

الْمُؤْمِنِ سُرُوْرًا أوَْ تقَْضِيَ عَنْهُ ديَْناً أوَْ أفَْضَلُ الأعَْمَالِ أنَْ تدُْخِلَ عَلىَ أخَِيْكَ 

 تطُْعِمَهُ خُبْزًا
Artinya: 

“Sebaik-baik amal shalih adalah agar engkau memasukkan kegembiraan 

kepada saudaramu yang beriman, melunaskan hutangnya dan memberinya 

makan dengan sepotong roti” (HR. Ibnu Abi Dunya dan dihasankan oleh 

Syaikh Al-Albani dalam Shahih Jami’ush Shaghir no. 1096) 

Orang yang sakit membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya, 

terutama keluarga. Islam pun mengajarkan umat muslim untuk mendampingi 

saudaranya yang sedang ditimpa musibah (sakit). Selain bernilai pahala, 

mendampingi orang sakit juga dapat memberikan efek optimis kepada pasien 

untuk sembuh. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Hubungan antara 

Dukungan Keluarga dengan Self Care Behaviour Penderita Hipertensi                 

di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap Tahun 2020”, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Dukungan keluarga terhadap penderita hipertensi di Puskesmas Rappang 

menunjukkan hasil yang  baik. 

2. Self care behaviour penderita hipertensi di Puskesmas Rappang berada 

dalam kategori yang cukup. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara dukungan emosional keluarga 

dengan self care behaviour penderita hipertensi di Puskesmas Rappang 

Kab. Sidrap Tahun 2020. 

4. Ada hubungan yang signifikan antara dukungan penghargaan keluarga 

dengan self care behaviour penderita hipertensi di Puskesmas Rappang 

Kab. Sidrap Tahun 2020. 

5. Ada hubungan yang signifikan antara dukungan informasi keluarga 

dengan self care behaviour penderita hipertensi di Puskesmas Rappang 

Kab. Sidrap Tahun 2020. 

6. Ada hubungan yang signifikan antara dukungan instrumental keluarga 

dengan self care behaviour penderita hipertensi di Puskesmas Rappang 

Kab. Sidrap Tahun 2020. 

7. Ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan self care 

behaviour penderita hipertensi di Puskesmas Rappang Kab. Sidrap      

Tahun 2020.  
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B. Saran 

1. Penderita hipertensi diharapkan untuk senantiasa meningkatkan self care 

behaviour agar dapat mengendalikan penyakitnya, terhindar dari ancaman 

komplikasi, memiliki kualitas hidup yang lebih baik serta dapat mencapai 

derajat kesehatan yang baik. Salah satu bentuk self care yang diharapkan 

yaitu meningkatkan konsumsi buah dan sayur serta berusaha menghindari 

paparan rokok.   

2. Diharapkan kepada keluarga penderita untuk terus menjaga dan 

meningkatkan pemberian dukungan kepada keluarganya yang menderita 

hipertensi utamanya dalam hal pemberian informasi mengenai hal-hal 

yang terkait upaya perawatan dan pengobatan penyakitnya. 

3. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas diharapkan dapat 

melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam 

melaksanakan pengobatan dan perilaku perawatan dirinya. Seperti 

memasukkan dukungan keluarga sebagai suatu upaya promosi kesehatan 

pada pasien hipertensi. 

4. Dukungan keluarga responden termasuk dalam kategori baik dan 

memberikan hasil yang positif terhadap self care behaviour penderita 

sehingga sangat diharapkan dapat menjadi salah satu upaya penanganan 

penyakit hipertensi maupun penyakit lainnya. 

5. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan metode yang 

berbeda seperti pengembangan instrumen, melakukan indept interview, 

dan meneliti lebih lanjut mengenai dukungan informasi terhadap self care 

behaviour penderita hipertensi.  
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II. Lampiran 2. Kuesioner Penelitian  



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

III. Lampiran 3. Kode Etik Penelitian 

 
  



 
 

 

IV. Lampiran 4. Surat Penelitian 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

V. Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 

 

  



 
 

 

 

  



 

 
 

VI. Lampiran 6. Master Tabel 
nores usia jk pkrj pdkn lama de1 de2 de3 de4 de5 de6 de7 dp8 dp9 dp10 dp11 dp12 dp13 dp14 di15 di16 di17 di18 di19 di20 

1 73 2 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 2 4 2 

2 63 2 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 

3 65 2 2 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 

4 66 2 2 3 2 2 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 4 2 3 3 2 2 

5 67 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 

6 39 1 6 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 1 4 2 2 2 2 2 2 

7 76 1 7 5 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3 

8 66 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 

9 75 1 1 1 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 

10 89 2 2 1 2 3 1 3 3 4 2 1 2 3 3 1 4 1 2 3 2 3 2 2 2 

11 69 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 1 2 

12 61 2 2 1 5 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 

13 54 2 3 1 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 

14 58 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 2 

15 66 2 7 4 2 3 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 

16 64 1 4 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 

17 61 2 2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

18 58 2 2 3 1 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 

19 56 2 2 2 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

20 67 2 2 3 6 2 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 

21 38 2 8 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 

22 58 1 6 5 2 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 

23 65 2 7 5 5 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 

24 64 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 2 3 2 3 3 

25 73 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 

26 63 1 6 5 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 

27 42 2 6 5 1 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

28 60 2 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 

29 59 2 2 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 

30 67 1 7 5 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 

31 61 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

32 61 1 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 

33 58 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 

34 61 2 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 2 2 

35 71 2 2 1 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 2 3 2 3 3 

36 83 2 2 2 5 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 

37 63 2 7 5 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

38 69 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 

39 64 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 

40 67 2 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 

 



 
 

 

 
di21 dm22 dm23 dm24 dm25 dm26 dm27 dm28 dm29 sc1 sc2 sc3 sc4 sc5 sc6 sc7 sc8 sc9 sc10 sc11 sc12 sc13 

3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 1 3 4 4 3 

4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 

3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 2 3 4 

4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 2 3 2 4 

3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 

2 4 3 4 4 1 1 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 

3 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 

3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 

3 3 3 2 4 2 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 

1 3 3 4 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 4 3 1 2 2 3 

2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 

2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 2 2 

2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 

2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 1 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 3 

4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 4 

3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 4 

3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 

4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 

4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 

3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 1 3 3 3 3 

3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 

3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 2 3 2 3 

3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 

4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 1 3 4 3 4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 

3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 

4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 

3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 

3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 

3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 1 4 3 3 4 

3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 

3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 

3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 2 1 1 4 2 2 3 3 4 

3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 

3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 

3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 

2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 4 2 3 2 2 3 

3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 3 

 

Keterangan: 

Jenis Kelamin (jk)  

1 : Laki-laki 

 2 : Perempuan 

Pekerjaan (pkrj) 

1 : Tidak Bekerja 

 2 : IRT 

 3 : Petani 

 4 : Wiraswasta  

 6 : Pegawai/PNS 

 7 : Pensiunan 

 8 : Pedagang 

 9 : Buruh 

 10: Ojek 

Pendidikan terakhir (pdkn) 

 1 : Tidak tamat SD 

 2: SD 

 3 : SMP 

 4 : SMA 

 5 : Perguruan Tinggi 

Lama menderita  

 1 : <1 tahun 

 2 : 1-3 tahun 

 3 : 4-6 tahun 

 4 : 7-9 tahun 

 5 : 10-12 tahun 

 6 : 13-15 tahun 

 7 : >15 tahun 

Dukungan Keluarga 

 1 : Tidak pernah 

 2 : Kadang-kadang 

 3 : Sering 

 4 : Selalu 

Self Care Behaviour 

 1 : Tidak pernah 

 2 : Kadang-kadang 

 3 : Sering 

 4 : Selalu 

 

 



 
 

 

 
nores usia jk pkrj pdkn lama de1 de2 de3 de4 de5 de6 de7 dp8 dp9 dp10 dp11 dp12 dp13 dp14 di15 di16 di17 di18 di19 di20 

41 72 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 

42 51 2 8 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 

43 64 2 2 4 2 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 1 4 3 3 3 2 3 3 

44 78 1 1 1 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 

45 53 1 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 

46 58 2 2 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 

47 73 2 2 2 4 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 

48 74 2 2 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 

49 77 2 2 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 

50 77 2 2 1 5 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 

51 56 2 8 4 3 3 2 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 

52 58 2 2 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 

53 77 2 2 1 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 

54 55 2 8 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 

55 67 2 2 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 

56 58 1 9 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 

57 55 2 2 4 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

58 67 2 7 5 7 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 

59 74 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 

60 59 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 2 2 

61 42 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 

62 75 2 2 4 1 4 1 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 

63 55 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

64 66 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 

65 67 1 1 1 2 4 2 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 

66 71 2 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 

67 58 2 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 1 4 3 3 3 2 3 3 

68 65 2 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 

69 51 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 1 1 2 1 

70 60 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

71 59 2 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 

72 50 1 3 4 5 4 1 4 2 2 2 1 2 2 3 4 3 1 2 2 2 2 1 2 2 

73 71 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 

74 67 1 3 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 

75 58 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 

76 63 1 3 2 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 2 

77 52 2 2 1 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2 

78 76 1 1 1 2 4 1 4 2 2 2 1 2 1 2 2 4 1 2 2 2 2 3 2 1 

79 66 2 2 2 2 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

80 76 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 

 



 
 

 

  

di21 dm22 dm23 dm24 dm25 dm26 dm27 dm28 dm29 sc1 sc2 sc3 sc4 sc5 sc6 sc7 sc8 sc9 sc10 sc11 sc12 sc13 

3 4 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 1 2 2 2 3 

3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 2 3 

2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 

3 4 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 1 1 3 3 3 4 

3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 

3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 2 1 1 4 2 2 2 3 4 

2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 4 2 2 3 3 4 

3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 

2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 1 2 2 3 

3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 4 

3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 

3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 1 1 4 2 2 3 3 4 

3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 1 3 4 4 4 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 

3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 1 3 2 3 4 

3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 3 

3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 

2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 1 4 1 2 2 2 3 

2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 4 

3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 

3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 

2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 

2 3 3 2 2 1 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 1 4 4 3 3 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 3 3 4 

3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 1 1 4 3 2 2 3 4 

2 4 4 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 

3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 2 3 2 3 

1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 

3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 

3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 

3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 1 1 1 2 2 2 

2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 2 2 3 3 3 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 

2 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 4 2 2 2 2 4 

2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 

2 3 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 3 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 

2 3 3 3 2 1 3 4 3 2 1 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 3 

Keterangan: 

Jenis Kelamin (jk)  

1 : Laki-laki 

 2 : Perempuan 

Pekerjaan (pkrj) 

1 : Tidak Bekerja 

 2 : IRT 

 3 : Petani 

 4 : Wiraswasta  

 6 : Pegawai/PNS 

 7 : Pensiunan 

 8 : Pedagang 

 9 : Buruh 

 10: Ojek 

Pendidikan terakhir (pdkn) 

 1 : Tidak tamat SD 

 2: SD 

 3 : SMP 

 4 : SMA 

 5 : Perguruan Tinggi 

Lama menderita  

 1 : <1 tahun 

 2 : 1-3 tahun 

 3 : 4-6 tahun 

 4 : 7-9 tahun 

 5 : 10-12 tahun 

 6 : 13-15 tahun 

 7 : >15 tahun 

Dukungan Keluarga 

 1 : Tidak pernah 

 2 : Kadang-kadang 

 3 : Sering 

 4 : Selalu 

Self Care Behaviour 

 1 : Tidak pernah 

 2 : Kadang-kadang 

 3 : Sering 

 4 : Selalu 

 

 



 
 

 

 

nores usia jk pkrj pdkn lama de1 de2 de3 de4 de5 de6 de7 dp8 dp9 dp10 dp11 dp12 dp13 dp14 di15 di16 di17 di18 di19 di20 

81 52 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 

82 71 1 10 2 2 4 1 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 

83 58 1 4 4 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

84 54 2 2 2 2 4 2 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 2 4 3 2 4 3 4 2 

85 67 2 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 

86 72 1 3 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 

87 51 2 8 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 

88 57 2 2 4 1 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 

89 52 2 8 2 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 1 4 3 3 3 2 3 3 

90 60 2 2 2 1 3 1 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 3 

91 54 2 2 2 1 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 

92 67 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 

93 62 2 8 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 

94 65 2 2 4 2 4 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

95 53 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 

96 61 2 2 4 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 

97 67 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 

98 71 2 2 1 5 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 2 2 

99 51 2 2 4 3 3 1 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 

100 67 1 3 1 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 

101 87 2 2 1 3 4 1 4 3 3 2 1 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 

102 50 2 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

103 64 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 

104 58 2 2 4 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 

105 65 1 3 1 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 

106 63 1 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 

 

  



 
 

 

 

di21 dm22 dm23 dm24 dm25 dm26 dm27 dm28 dm29 sc1 sc2 sc3 sc4 sc5 sc6 sc7 sc8 sc9 sc10 sc11 sc12 sc13 

3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 4 4 

2 4 4 4 3 2 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 4 

3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 1 3 4 4 4 

3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 

3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 

3 4 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 1 2 2 2 3 

3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 

3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 

3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 

3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 

3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 4 1 3 3 2 3 

3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 

2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 

4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 

3 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 

3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 

3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 4 3 2 2 3 3 

2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 2 1 3 3 3 4 

3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 1 3 3 2 3 3 4 2 2 2 3 4 

4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 

3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 

3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 

3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 1 2 3 2 3 

  

Keterangan: 

Jenis Kelamin (jk)  

1 : Laki-laki 

 2 : Perempuan 

Pekerjaan (pkrj) 

1 : Tidak Bekerja 

 2 : IRT 

 3 : Petani 

 4 : Wiraswasta  

 6 : Pegawai/PNS 

 7 : Pensiunan 

 8 : Pedagang 

 9 : Buruh 

 10: Ojek 

Pendidikan terakhir (pdkn) 

 1 : Tidak tamat SD 

 2: SD 

 3 : SMP 

 4 : SMA 

 5 : Perguruan Tinggi 

Lama menderita  

 1 : <1 tahun 

 2 : 1-3 tahun 

 3 : 4-6 tahun 

 4 : 7-9 tahun 

 5 : 10-12 tahun 

 6 : 13-15 tahun 

 7 : >15 tahun 

Dukungan Keluarga 

 1 : Tidak pernah 

 2 : Kadang-kadang 

 3 : Sering 

 4 : Selalu 

Self Care Behaviour 

 1 : Tidak pernah 

 2 : Kadang-kadang 

 3 : Sering 

 4 : Selalu 

 

 



 

 
 

VII. Lampiran 7. Analisis Data 

Analisis Univariat 
Jenis Kelamin 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid laki-laki 25 23.6 23.6 23.6 

perempuan 81 76.4 76.4 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 
Usia 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid <45 tahun 4 3.8 3.8 3.8 

45- 51 tahun 6 5.7 5.7 9.4 

52-58 tahun 25 23.6 23.6 33.0 

59-65 tahun 28 26.4 26.4 59.4 

66-72 tahun 26 24.5 24.5 84.0 

73-79 tahun 14 13.2 13.2 97.2 

>79 tahun 3 2.8 2.8 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 
Pekerjaan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid tidak bekerja 4 3.8 3.8 3.8 

IRT 64 60.4  60.4  64.2 

petani 15 14.2 14.2 78.3 

wiraswasta 4 3.8 3.8 82.1 

pegawai/PNS 4 3.8 3.8 85.8 

pensiunan 6 5.7 5.7 91.5 

pedagang 7 6.6 6.6 98.1 

buruh 1 .9 .9 99.1 

ojek 1 .9 .9 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 
Pendidikan 

 
 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak tamat SD 21 19.8 19.8 19.8 

SD 33 31.1 31.1 50.9 

SMP 15 14.2 14.2 65.1 

SMA 29 27.4 27.4 92.5 

Perguruan Tinggi 8 7.5 7.5 100.0 

Total 106 100.0 100.0  



 
 

 

Lama Menderita Hipertensi 

 
 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid <1 tahun 8 7.5 7.5 7.5 

1-3 tahun 59 55.7 55.7 63.2 

4-6 tahun 24 22.6 23.6 86.8 

7-9 tahun 5 4.7 4.7 91.5 

10-12 tahun 7 6.6 6.6 98.1 

13-15 tahun 1 .9 .9 99.1 

>15 tahun 2 1.9 .9 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 

Dukungan Emosional 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Baik 63 59.4 59.4 59.4 

Cukup 43 40.6 40.6 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 

Dukungan Penghargaan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 69 65.1 65.1 65.1 

Cukup 37 34.9 34.9 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 

Dukungan Informasi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 47 44.3 44.3 44.3 

Cukup 59 55.7 55.7 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 

Dukungan Instrumental 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 66 62.3 62.3 62.3 

Cukup 40 37.7 37.7 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 

 

 



 
 

 

Dukungan Keluarga 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 55 51.9 51.9 51.9 

Cukup 51 48.1 48.1 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 

Self Care Behaviour 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Baik 44 41.5 41.5 41.5 

Cukup 62 58.5 58.5 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 

Analisis Bivariat 

 

Dukungan Emosional * Self Care Behaviour Crosstabulation 

   Self Care Behaviour 

Total    Baik Cukup 

Dukungan Emosional Baik Count 35 28 63 

Expected Count 26.2 36.8 63.0 

% within Dukungan 

Emosional 
55.6% 44.4% 100.0% 

% of Total 33.0% 26.4% 59.4% 

Cukup Count 9 34 43 

Expected Count 17.8 25.2 43.0 

% within Dukungan 

Emosional 
20.9% 79.1% 100.0% 

% of Total 8.5% 32.1% 40.6% 

Total Count 44 62 106 

Expected Count 44.0 62.0 106.0 

% within Dukungan 

Emosional 
41.5% 58.5% 100.0% 

% of Total 41.5% 58.5% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Chi-Square Tests (Dukungan Emosional * Self Care Behaviour) 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 12.620a 1 .000   

Continuity Correctionb 11.234 1 .001   

Likelihood Ratio 13.198 1 .000   

Fisher's Exact Test    .001 .000 

Linear-by-Linear 

Association 
12.501 1 .000 

  

N of Valid Casesb 106     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,85. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Dukungan Penghargaan * Self Care Behaviour Crosstabulation 

   Self Care Behaviour 

Total    Baik Cukup 

Dukungan Penghargaan Baik Count 37 32 69 

Expected Count 28.6 40.4 69.0 

% within Dukungan 

Penghargaan 
53.6% 46.4% 100.0% 

% of Total 34.9% 30.2% 65.1% 

Cukup Count 7 30 37 

Expected Count 15.4 21.6 37.0 

% within Dukungan 

Penghargaan 
18.9% 81.1% 100.0% 

% of Total 6.6% 28.3% 34.9% 

Total Count 44 62 106 

Expected Count 44.0 62.0 106.0 

% within Dukungan 

Penghargaan 
41.5% 58.5% 100.0% 

% of Total 41.5% 58.5% 100.0% 

 
Chi-Square Tests Dukungan Penghargaan * Self Care Behaviour 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 11.948a 1 .001   

Continuity Correctionb 10.561 1 .001   

Likelihood Ratio 12.691 1 .000   

Fisher's Exact Test    .001 .000 

Linear-by-Linear Association 11.835 1 .001   

N of Valid Casesb 106     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,36. 

b. Computed only for a 2x2 table     



 
 

 

 

Dukungan Informasi * Self Care Behaviour Crosstabulation 

   Self Care Behaviour 

Total    Baik Cukup 

Dukungan Informasi Baik Count 34 13 47 

Expected Count 19.5 27.5 47.0 

% within Dukungan 

Informasi 
72.3% 27.7% 100.0% 

% of Total 32.1% 12.3% 44.3% 

Cukup Count 10 49 59 

Expected Count 24.5 34.5 59.0 

% within Dukungan 

Informasi 
16.9% 83.1% 100.0% 

% of Total 9.4% 46.2% 55.7% 

Total Count 44 62 106 

Expected Count 44.0 62.0 106.0 

% within Dukungan 

Informasi 
41.5% 58.5% 100.0% 

% of Total 41.5% 58.5% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 33.059a 1 .000   

Continuity Correctionb 30.817 1 .000   

Likelihood Ratio 34.744 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 
32.747 1 .000 

  

N of Valid Casesb 106     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,51. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dukungan Materi * Self Care Behaviour Crosstabulation 

   Self Care Behaviour 

Total    Baik Cukup 

Dukungan Materi Baik Count 42 24 66 

Expected Count 27.4 38.6 66.0 

% within Dukungan Materi 63.6% 36.4% 100.0% 

% of Total 39.6% 22.6% 62.3% 

Cukup Count 2 38 40 

Expected Count 16.6 23.4 40.0 

% within Dukungan Materi 5.0% 95.0% 100.0% 

% of Total 1.9% 35.8% 37.7% 

Total Count 44 62 106 

Expected Count 44.0 62.0 106.0 

% within Dukungan Materi 41.5% 58.5% 100.0% 

% of Total 41.5% 58.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests (Dukungan Materi * Self Care Behaviour 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 35.270a 1 .000   

Continuity Correctionb 32.896 1 .000   

Likelihood Ratio 41.471 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 
34.937 1 .000 

  

N of Valid Casesb 106     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,60. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dukungan Keluarga * Self Care Behaviour Crosstabulation 

   Self Care Behaviour 

Total    Baik Cukup 

Dukungan 

Keluarga 

Baik Count 35 20 55 

Expected Count 22.8 32.2 55.0 

% within dktot 63.6% 36.4% 100.0% 

% of Total 33.0% 18.9% 51.9% 

Cukup Count 9 42 51 

Expected Count 21.2 29.8 51.0 

% within dktot 17.6% 82.4% 100.0% 

% of Total 8.5% 39.6% 48.1% 

Total Count 44 62 106 

Expected Count 44.0 62.0 106.0 

% within dktot 41.5% 58.5% 100.0% 

% of Total 41.5% 58.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests (Dukungan Keluarga * Self Care Behaviour) 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 23.052a 1 .000   

Continuity Correctionb 21.197 1 .000   

Likelihood Ratio 24.241 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 
22.834 1 .000 

  

N of Valid Casesb 106     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,17. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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