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ABSTRAK 

Nama : Sri Wulandary 

Nim : 70200117060 

Judul : Determinan Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan Selama Masa 

 Pandemi Covid-19 Di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha 

 Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

  
Tenaga kesehatan memegang peranan peran dan tanggung jawab yang 

penting dalam penanganan kasus Covid-19. Hal ini tidak saja berdampak pada 

kesehatan fisik tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan 

menimbulkan kejadian stres. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

determinan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 

di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain studi 

cross sectional. Sampel dalam penelitian ini merupakan tenaga kesehatan yang 

menangani pasien Covid-19 yang bekerja di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan 

Nuha Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah 50 sampel dan pengambilan sampel 

menggunakan teknik total sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara variabel kecemasan (p=0.027) dan dukungan keluarga (p=0.032) dengan 

kejadian stres pada tenaga kesehatan. Namun, tidak ada hubungan yang signifikan 

antara beban kerja (p=0.977), efektivitas komunikasi (p=0.070), dukungan sosial 

teman sebaya (p=0.112), dan keamanan kerja (p=0.404) dengan kejadian stres 

pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten 

Luwu Timur. Saran bagi tenaga kesehatan untuk tetap fokus dengan keadaan yang 

dihadapi saat ini dan melakukan hal-hal yang positif untuk mengurangi tingkat 

kecemasan yang dirasakan selama pandemi Covid-19. Selain itu, saling 

memberikan dukungan baik dukungan keluarga maupun dukungan teman sebaya, 

serta tetap berkomunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar. 

 

Kata kunci: Stres, Kecemasan, Beban Kerja, Dukungan Keluarga, 

Efektivitas Komunikasi, Dukungan Sosial Teman Sebaya, Keamanan Kerja.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Covid-19 adalah virus yang tidak hanya berpengaruh pada tubuh, tetapi 

juga berdampak serius bagi kesehatan mental masyarakat (Huang and Zhao, 2020, 

Salari, 2020 dalam Handayani et al., 2020). Selama wabah Covid-19 di China, 

beberapa penyakit mental telah dilaporkan dan diumumkan pada tingkat pribadi, 

kelompok, dalam negeri dan luar negeri. Pada tingkat pribadi, individu lebih 

merasa takut akan kontraksi, memiliki gejala yang parah atau sekarat, dan merasa 

tidak berdaya. Wabah tersebut bahkan menjadikan kegawatan psikis (Xiang & et 

al, 2020 dalam Handayani et al., 2020). 

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia belum berakhir, dan banyak 

Negara atau kawasan masih melaporkan kasus baru infeksi corona. Menurut data 

World Health Organization (WHO), update kasus penyakit corona dunia 

melaporkan terdapat 177.108.695 kasus yang dikonfirmasi dan 3.840.223 

kematian. Sebanyak 163.620.482 penderita corona sudah pulih, namun 

11.594.825 masih dinyatakan aktif. Sejauh ini, Amerika Serikat masih berada di 

urutan teratas, dengan 34.401.840 kasus yang dikonfirmasi, 617.091 kematian, 

dan 28.694.861 pasien yang telah pulih dari Covid-19. Amerika Serikat 

merupakan negara dengan kasus Covid-19 terbanyak, diikuti oleh India, Brasil, 

Perancis, dan Turki (World Health Organization, 2021). 

Data dari Indonesia menunjukkan bahwa tren peningkatan kasus Covid-19 

yang dikonfirmasi masih terus meningkat. Data per 20 Juni 2021 tercatat 

1.989.909 kasus positif terkonfirmasi, serta 54.662 jumlah kematian dan 

1.792.528 dinyatakan sembuh. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi 

dengan kasus terkonfirmasi Covid-19. Dari data Covid-19 di Sulawesi Selatan 
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menunjukkan 62.995 total kasus yang terkonfirmasi, dimana 61.411 pasien telah 

dinyatakan pulih dan 961 orang dinyatakan meninggal. Makassar berada pada 

peringkat pertama kasus Covid-19 tertinggi Provinsi Sulawesi Selatan, disusul 

dengan Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Luwu Timur menjadi urutan ketiga 

dengan jumlah kasus yaitu sebanyak 3.099 dengan angka kematian sebanyak 9 

orang (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021). Data dinas kesehatan 

kabupaten Luwu Timur per tanggal 21 Maret 2021, menunjukkan sebanyak 3.803 

orang dinyatakan terkonfirmasi Covid-19, sebanyak 3.683 dinyatakan sembuh, 

dan 62 diantaranya dinyatakan meninggal yang disebabkan oleh pandemi Covid-

19 (Dinkes Lutim, 2021). 

Menghadapi keadaan darurat, petugas kesehatan terdepan yang ikut turun 

pada penanganan penyembuhan pasien Covid-19 yang berbahaya menderita stres 

dan penyakit jiwa lainnya berupa gejala kesehatan jiwa. Ketika virus corona 

menyerang, terdapat laporan penelitian bahwa penyakit mental staf medis akan 

menyebabkan mereka enggan bekerja, bermeditasi, dan berhenti dari 

pekerjaannya. Selain itu ketakutan, depresi, dan derajat stress bisa memiliki efek 

psikologis jangka panjang. Gangguan kecemasan dan stres yang dialami oleh 

banyak petugas kesehatan dapat berkembang menjadi depresi ( Lai & et al, 2020 

dalam Rejo et al., 2020). 

Stres adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan individu. 

Tingkat stres yang dialami seseorang dapat terjadi pada tingkatan yang berbeda-

beda. Seseorang dengan tingkat stres rendah hingga sedang akan bisa 

melaksanakan pekerjaan dengan lebih bagus dan lebih gigih, sementara itu derajat 

stres yang tinggi akan merobohkan performa (Asmadi, 2008, Robbins & Judge, 

2008 dalam Putra & Susilawati, 2018). Stres merupakan suatu kondisi fisik dan 

psikis yang disebabkan oleh adaptasi seseorang terhadap lingkungan. Stres kerja 
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didefinisikan sebagai reaksi jiwa dan fisik yang memprovokasi, berbahaya, dan 

terjadi ketika harapan tidak sesuai dengan kemampuan, sarana, atau kemauan. 

Tekanan kerja yang tidak terselesaikan bisa mengakibatkan hilangnya pekerja dan 

pengguna jasa (Kasmarani, 2012 dalam Pertiwi & Igiany, 2020). 

Bandingkan seluruh petugas kesehatan dengan mereka yang berada dalam 

tekanan besar akibat Covid-19, terutama yang terkait dengan kasus yang 

mencurigakan atau terkonfirmasi, karena mereka memiliki risiko tinggi terhadap 

infeksi, perlindungan yang tidak memadai, kurangnya kontrol dan manajemen 

dalam jangka panjang, pasien akan memiliki umpan balik negatif, stigma dan 

kurangnya dukungan sosial di lingkungan sekitarnya (Kang & et al, 2020 dalam 

Hanggoro et al., 2020). 

Petugas kesehatan yang berada di garis depan dan menjadi salah satu 

orang yang merasa lebih parah terkena stres. Hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan 65,8% petugas kesehatan Indonesia yang menderita penyakit 

Covid-19 di Indonesia merasa cemas, 3,3% di antaranya menderita kecemasan 

yang berat, dan 33,1% menderita kecemasan ringan. Sementara itu orang yang 

menderita stres akibat pandemi Covid-19 sebanyak 55%, tingkat stres sangat berat 

0,8% dan stres ringan 34,5%. 23,5% petugas kesehatan menderita depresi. Angka 

depresi sangat tinggi, 0,5%, dan depresi ringan 11,2%. terdapat korelasi yang kuat 

antara kecemasan, stres dan depresi dengan kekhawatiran staf medis akibat virus 

corona (Nasrullah Dede & et al, 2020 dalam Pertiwi & Igiany, 2020). Berdasarkan 

survei petugas kesehatan RSCM dengan 393 peserta, 42,2% responden 

menyatakan membutuhkan layanan kesehatan jiwa. Lebih dari setengah 

responden mengatakan bahwa mereka pikir pemeriksaan kesehatan mental 

diperlukan. Responden cenderung merasa membutuhkan konseling dan 
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psikoterapi untuk mengatasi keadaan tersebut (Lukman, 2020 dalam Pertiwi & 

Igiany, 2020). 

Ikatan Organisasi Profesi Kesehatan Indonesia menjelaskan, semenjak 

penyakit pertama dipublikasikan awal Maret 2020, setidaknya 6.680 tenaga medis 

telah tertular Covid-19 selama pandemi tersebut, termasuk 2.979 perawat, 2.291 

bidan, 803 apoteker, 115 dokter gigi dan 492 staf laboratorium yang memeriksa 

sampel. Terdapat 234 tenaga medis yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus 

Covid-19. Terdiri dari 117 dokter, 6 apoteker, 22 bidan, 85 perawat, dan 4 tenaga 

laboratorium medik. Pengumpulan data dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia, 

Ikatan Perawat Nasional, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Gigi Indonesia, 

Ikatan Apoteker Indonesia, dan Ikatan Teknologi Laboratorium Medik Indonesia 

(Lubis, 2020). 

Pusat pengendalian pandemi global Covid-19 telah mengubah pandangan 

dari faktor psikis pribadi akibat pandemi. Urusan kesehatan mental yang 

disebabkan oleh pandemi Covid-19 bisa bertumbuh menjadi urusan kesehatan 

jangka panjang. Keadaan darurat kesehatan bangsa yang ditetapkan oleh WHO 

melalui penerapan pembatasan sosial, isolasi diri, dan pembatasan kegiatan akan 

mempengaruhi kesehatan jiwa masyarakat. Di Indonesia, aib dan diskriminasi 

sangat serius, terutama di kalangan petugas kesehatan. Bentuk penghinaan seperti 

individu di sekitar mereka bersembunyi dan menutup pintu ketika melihat tenaga 

kesehatan, diusir dari rumah, dilarang menumpang sarana umum, diasingkan oleh 

keluarga, dilarang menikah, dan diancam oleh suami akan diceraikan (Gao & et 

al, 2020, Pfefferbaum & North, 2020, Spoorthy, 2020, dalam Ridlo, 2020). 

Merujuk pada latar belakang diatas, maka peneliti berminat untuk meneliti 

“Determinan Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan Selama Masa Pandemi  
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Covid-19 Di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur 

Tahun 2021”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini yaitu “Determinan apa saja yang berhubungan dengan Kejadian Stres Pada 

Tenaga Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021”. 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Determinan Kejadian Stres Pada Tenaga Kesehatan Selama 

Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten 

Luwu Timur tahun 2021. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan antara kecemasan dengan kejadian stres pada tenaga 

kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. 

b. Mengetahui hubungan antara beban kerja dengan kejadian stres pada tenaga 

kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. 

c. Mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kejadian stres pada 

tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. 

d. Mengetahui hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan kejadian 

stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit 

Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. 
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e. Mengetahui hubungan antara efektivitas komunikasi dengan kejadian stres 

pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal 

Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. 

f. Mengetahui hubungan antara keamanan kerja dengan kejadian stres pada 

tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah asumsi sementara dalam suatu penelitian untuk 

menjawab dugaan hubungan antara variabel yang satu dan yang lainnya. 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, dapat dikemukakan hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

a. Tidak ada hubungan antara kecemasan dengan kejadian stres pada tenaga 

kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021. 

b. Tidak ada hubungan antara beban kerja dengan kejadian stres pada tenaga 

kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021. 

c. Tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kejadian stres pada 

tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021. 

d. Tidak ada hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan kejadian 

stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit 

Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021. 
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e. Tidak ada hubungan antara efektivitas komunikasi dengan kejadian stres pada 

tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021. 

f. Tidak ada hubungan antara keamanan kerja dengan kejadian stres pada tenaga 

kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021. 

2. Hipotesis Alternatif (H1) 

a. Ada hubungan antara kecemasan dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan 

selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha 

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021. 

b. Ada hubungan antara beban kerja dengan kejadian stres pada tenaga kesehatan 

selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha 

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021. 

c. Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kejadian stres pada tenaga 

kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021. 

d. Ada hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan kejadian stres 

pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal 

Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021. 

e. Ada hubungan antara efektivitas komunikasi dengan kejadian stres pada tenaga 

kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021. 

f. Ada hubungan antara keamanan kerja dengan kejadian stres pada tenaga 

kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021. 

 



8 
 

 

E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

Definisi Operasional dan Kriteria Objektif variabel pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Stres Tenaga Kesehatan 

Stres yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kondisi yang tidak 

menyenangkan dan dapat memberikan tekanan baik fisik maupun psikologis 

kepada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19. 

Penentuan kriteria objektif berdasarkan kriteria DASS 42 (Depression 

Anxiety Stres Scales). Untuk menentukan skoringnya yaitu : 

0: Tidak Pernah  

1: Kadang-kadang  

2: Sering  

3: Selalu  

Kriteria objektif stres pada tenaga kesehatan: 

Normal  : jika skor yang diperoleh responden 0-14 

Ringan  : jika skor yang diperoleh responden 15-18 

Sedang  : jika skor yang diperoleh responden 19-25 

Berat : jika skor yang diperoleh responden 26-33 

Sangat berat : jika skor yang diperoleh responden >34 

2. Kecemasan Tenaga Kesehatan 

Kecemasan yang dimaksud pada penelitian ini yaitu rasa takut atau 

ketakutan yang dialami oleh tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19. 

Penentuan kriteria objektif berdasarkan kriteria DASS 42 (Depression 

Anxiety Stres Scales). Untuk menentukan skoringnya yaitu : 

0: Tidak Pernah  

1: Kadang-kadang  
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2: Sering  

3: Selalu 

Kriteria objektif kecemasan pada tenaga kesehatan: 

Normal  : jika skor yang diperoleh responden 0-7 

Ringan  : jika skor yang diperoleh responden 8-9 

Sedang  : jika skor yang diperoleh responden 10-14 

Berat : jika skor yang diperoleh responden 15-19 

Sangat berat : jika skor yang diperoleh responden >20 

3. Beban Kerja 

Beban kerja yang dimaksud pada penelitian ini yaitu banyaknya pekerjaan 

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam waktu tertentu selama masa pandemi 

Covid-19. Dalam penelitian ini akan dilihat beban kerja yang tidak selaras dengan 

kekuatan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagai garda terdepan 

Covid-19.  

Kriteria objektif beban kerja pada tenaga kesehatan: 

Ringan  : jika skor yang diperoleh responden 5-10 

Berat : jika skor yang diperoleh responden 0-4 

4. Dukungan keluarga 

Dukungan keluarga yang dimaksud pada penelitian ini merupakan dukungan 

dari orang tua, suami/istri, saudara, dan anak dalam pelaksanaan tugas tenaga 

kesehatan, sehingga individu akan mengerti bahwa terdapat keluarga yang 

mengawasi, menghormati dan menyayanginya dalam penyelesaian pekerjaan 

setiap hari sebagai garda terdepan Covid-19. 

Kriteria objektif dukungan keluarga pada tenaga kesehatan: 

 Baik : jika skor yang diperoleh responden 5-10 

 Kurang baik : jika skor yang diperoleh responden 0-4 
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5. Efektivitas komunikasi 

Efektivitas komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 

dalam menyampaikan pesan untuk mencapai tujuan sehingga dapat menimbulkan 

umpan balik pada sesama tenaga kesehatan. Keefektivitasan komunikasi ini 

berupa permasalahan akibat penggunaan alat pelindung diri (APD) sehingga 

mengurangi kenyamanan dalam berkomunikasi dengan rekan kerja. 

Kriteria objektif Efektivitas komunikasi pada tenaga kesehatan: 

Efektif  : jika skor yang diperoleh responden 5-10 

Tidak efektif :  jika skor yang diperoleh responden 0-4 

6. Dukungan sosial teman sebaya 

Dukungan sosial teman sebaya pada penelitian ini adalah dukungan yang 

bersumber dari teman dan lingkungan untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga 

kesehatan selama masa pandemi Covid-19, serta kondisi dan suasana lingkungan 

tempat tinggal yang mendukung.  

Kriteria objektif dukungan sosial teman sebaya pada tenaga kesehatan: 

 Baik   : jika skor yang diperoleh responden 5-10 

Kurang baik   : jika skor yang diperoleh responden 0-4 

7. Keamanan kerja 

Keamanan kerja yang dimaksud pada penelitian ini yaitu pemberian sistem 

perlindungan kepada tenaga kesehatan, yang berhubungan dengan penggunaan 

APD selama masa pandemi Covid-19 selama masa pandemi Covid-19. 

Kriteria objektif keamanan kerja pada tenaga kesehatan: 

Baik   : jika skor yang diperoleh responden 4-8 

Kurang Baik  : jika skor yang diperoleh responden 0-3 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Akedemik 

 Penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang 

dipaparkan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi untuk akademik. 

2. Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk semua 

masyarakat terutama pemerintah setempat atau Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu 

Timur untuk mengatasi stigma-stigma buruk terkait Covid-19 yang dapat 

menimbulkan kecemasan dan persepsi yang buruk pada masyarakat terutama 

tenaga kesehatan sehingga dapat menyebabkan stress terhadap tenaga kesehatan.  

3. Ilmu Pengetahuan 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan kajian ilmu 

dan memperluas referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

kejadian stress terhadap tenaga kesehatan selama masa pandemic Covid-19. Dan 

diharapkan pula dengan bertambahnya referensi dalam dunia ilmu pengetahuan 

dapat mengurangi kejadian stress tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19. 
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G. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 kajian pustaka 

No 
Judul / Nama 

Peneliti / Tahun 

Metodologi  

Hasil penelitian 

Subjek 

Jenis/ pende-

katan 

penelitian 

Variabel Instrumen 

1 Stres dan 

Dukungan Sosial 

pada Perawat, 

Dokter dan Tenaga 

Kesehatan pada 

Masa Pandemi 

Covid-19/ 

(Jembarwati, 2020) 

/ PSISULA: 

Prosiding Berkala 

Psikolog/ Vol. 2, 

2020 

Populasi : 

tenaga kesehatan 

(selain dokter dan 

perawat), dokter 

dan perawat yang 

tersebar di 

beberapa daerah 

secara online 

(Cirebon, 

Kuningan, 

Jateng). 

Sampel : 

30 subjek dari 

tenaga kesehatan 

(selain dokter dan 

perawat). 

Penelitian 

bersifat 

eksploratif. 

Stres dan 

Dukungan 

Sosial   

menggunakan 

kuesioner dan 

menggali data 

dengan 

beberapa 

pertanyaan, 

berdasarkan 

model stres 

(Hans Selye, 

2000) dan 

dukungan 

yang 

dibutuhkan. 

Hasil yang diperoleh 

adalah ciri-ciri kepribadian 

sikap terhadap pekerjaan, 

termasuk menganggap 

pekerjaan mereka 

bermakna, mengakui 

bahwa mereka optimis 

dengan situasi saat ini, 

membutuhkan dukungan, 

dan berharap kondisi kerja 

akan membaik secara 

positif. Sumber stres yang 

dialami adalah konflik 

peran, tugas yang tidak 

jelas, dan tekanan kerja 

yang tinggi. Perbedaan 

individu bersifat optimis, 

mengetahui beban dan 

tanggung jawab. Strategi 

koping yang ditempuh 

adalah bersyukur. 



13 
 

 

No 
Judul / Nama 

Peneliti / Tahun 

Metodologi  

Hasil penelitian 

Subjek 

Jenis/ pende-

katan 

penelitian 

Variabel Instrumen 

2 Hubungan Antara 

Dukungan Sosial 

Dan Self Efficacy 

Dengan Tingkat 

Stres Pada Perawat 

Di Rumah Sakit 

Umum Pusat 

Sanglah/ (Putra & 

Susilawati, 2018) / 

Jurnal Psikologi 

Udayana 2018, 

Vol.5 , No.1 

Populasi : 

perawat yang 

masih aktif 

melayani di 

RSUP Sanglah 

dengan jumlah 

1.150 

Sampel : 

Jumlah responden 

penelitian ini 

adalah 341 

perawat. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

yang 

menggunakan 

teknik analisis 

regresi 

berganda. 

dukungan 

sosial dan 

self efficacy. 

Menggunakan 

kuesioner 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa saat s 

= 0,000, F = 86,426. Ada 

hubungan negatif antara 

dukungan sosial dengan 

tingkat stres, dan ada 

hubungan negatif antara 

efikasi diri dengan tingkat 

stres. Berdasarkan hasil 

regresi berganda diketahui 

bahwa semakin tinggi 

dukungan sosial dan efikasi 

diri maka semakin rendah 

tekanannya.  

3 Pengaruh 

Kepuasan Kerja 

Dan Stress Kerja 

Terhadap Kinerja 

Bidan Dalam Masa 

Pandemik Covid-

19/ (Prabandari et 

al., 2020) / 

University 

Research 

Populasi: 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah Bidan 

yang bekerja di 

RS, Puskesmas, 

dan klinik 

kesehatan. 

 

 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

dengan desain 

penelitian 

deskriptif 

korelatif 

menggunakan 

pendekatan 

cross sectional. 

Kepuasan 

kerja dan 

stress kerja 

Instrumen 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

kuesioner 

menggunakan 

Google Form.  

Hasil pengujian hipotesis 

tentang hubungan kedua 

variabel menggunakan uji 

chi-square, yang 

menunjukkan bahwa 

variabel kepuasan kerja dan 

stres kerja berpengaruh 

terhadap kinerja bidan, 

dengan p-value 0,000 dan 

p-value dari 0,002.  
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No 
Judul / Nama 

Peneliti / Tahun 

Metodologi  

Hasil penelitian 

Subjek 

Jenis/ pende-

katan 

penelitian 

Variabel Instrumen 

Colloqium 2020 Sampel: 

Sampel dalam 

penelitian ini 

adalah Bidan 

yang aktif bekerja 

di instansi 

kesehatan yang 

berjumlah 104 

orang. 

Selama pandemi Covid-19, 

kepuasan kerja dan stres 

kerja dapat mempengaruhi 

kinerja bidan. 

4 Dampak Psikologis 

Pandemi Covid-19 

pada Tenaga 

Kesehatan:  A 

Studi Cross-

Sectional di Kota 

Pontianak/ 

(Hanggoro et al., 

2020) / Jurnal 

Kesehatan 

Masyarakat 

Indonesia / 

Volume 15, Nomor 

2, 2020 

 

Populasi : 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah seluruh 

petugas kesehatan 

yang ada di Kota 

Pontianak. 

Sampel :  

jumlah sampel 

dalam penelitian 

ini sebanyak 384 

orang. 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain 

penelitian 

Cross-

Sectional. 

Dampak 

Psikologis 

dengan 

menyebarkan 

kuesioner 

menggunakan 

media sosial 

dan platform 

googleform. 

Selama pandemi Covid-19, 

tingkat kecemasan, depresi, 

dan insomnia pada petugas 

kesehatan di Pontianak 

adalah 57,6%; 52,1%; dan 

47,9%. Tenaga kesehatan 

yang bekerja dengan pasien 

yang positif Covid-19 lebih 

cenderung mengalami 

kecemasan, depresi, dan 

insomnia dibandingkan 

orang yang tidak terinfeksi. 
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No 
Judul / Nama 

Peneliti / Tahun 

Metodologi  

Hasil penelitian 

Subjek 

Jenis/ pende-

katan 

penelitian 

Variabel Instrumen 

5 Determinants of 

burnout and other 

aspects of 

psychological 

well-being in 

healthcare workers 

during the Covid-

19 pandemic: A 

multinational 

cross-sectional 

study/(Denning et 

al., 2021) / Plos 

One, April 16, 

2021 

Populasi: 

petugas kesehatan 

dari Inggris, 

Polandia, dan 

Singapura 

 

Sampel: 

3.537 petugas 

kesehatan 

Menggunakan 

Desain survei 

budaya 

keselamatan, 

kelelahan dan 

kecemasan/de

presi. 

menggunakan 

kuesioner 

yang dikelola 

sendiri yang 

terdiri dari 

Safety 

Attitudes 

Questionnaire 

(SAQ), 

Oldenburg 

Burnout 

Inventory 

(OLBI), dan 

Hospital 

Anxiety and 

Depression 

Skala (HADS) 

Dari 3.537 petugas 

kesehatan yang 

berpartisipasi dalam 

penelitian ini, 2.364 (67%) 

dinyatakan positif 

kelelahan, 701 (20%) 

untuk kecemasan, dan 389 

(11%) untuk depresi. 

Faktor signifikan yang 

terkait dengan kecemasan 

dan depresi, termasuk 

kelelahan, jenis kelamin, 

sikap keselamatan dan 

peran pekerjaan. Temuan 

kami menunjukkan beban 

yang signifikan dari 

kelelahan, kecemasan, dan 

depresi di antara petugas 

kesehatan. Hubungan yang 

kuat terlihat antara 

pengujian SARS-CoV-2, 

sikap keselamatan, jenis 

kelamin, peran pekerjaan, 

pemindahan dan keadaan 
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No 
Judul / Nama 

Peneliti / Tahun 

Metodologi  

Hasil penelitian 

Subjek 

Jenis/ pende-

katan 

penelitian 

Variabel Instrumen 

psikologis. 

 

 

6 Burnout In 

Hospital Medical 

Staff During The 

Covid-19 

Pandemic: 

Diagnosis, 

Treatment, And 

Prevention/ 

(Khosravi et al., 

2021) / Journal of 

Natural Remedies 

Vol. 21, No. 12, 

2021 

Populasi: 

literatur bahasa 

Inggris terkait 

terbitan awal 

Januari 2020 

hingga akhir 

September 2020 

dicari di database 

PubMed, Web of 

Science, Scopus, 

dan Google 

Scholar. 

Literatur 

review 

Kelelahan, 

COVID-19, 

Diagnosis, 

Staf medis, 

Perawatan 

 Hasil akhir diberikan 

riwayat burnout dan efek 

utama, penyebab, dan 

prevalensi di antara 

petugas kesehatan. Selain 

itu, ada beberapa strategi 

yang akan diterapkan oleh 

staf medis rumah sakit dan 

organisasi untuk 

menangani pandemi 

COVID-19. 
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Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: 

1. Perbedaan pada jenis variabel yang digunakan, dimana pada penelitian-

penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian pada variabel 

beban kerja dan efektivitas komunikasi pada tenaga kesehatan di Rumah 

Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Luwu Timur. 

2. Perbedaan pada lokasi penelitian yakni dari beberapa penelitian tersebut, 

belum pernah dilakukan penelitian di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Stress pada Tenaga Kesehatan 

1. Pengertian stress 

Stres mengacu pada keadaan di mana tubuh terganggu akibat stres 

psikologis. Biasanya stres bukan disebabkan oleh penyakit fisik, tetapi berkaitan 

dengan psikologi. Pengaruh stres menyebabkan penyakit fisik karena kesenjangan 

dan imunitas badan yang lemah pada waktu itu (Wirawan, 2012 dalam Astri et al., 

2018). 

Stres merupakan reaksi tubuh dan emosi individu, pada saat transformasi 

sekitar memaksa individu untuk menyamakan diri. Stress adalah sesuatu yang 

lumrah dalam kehidupan, akan tetapi apabila melewati batas dan terus menerus 

dapat membahayakan kita. Respon remaja terhadap stres berbeda (P2PTM 

Kemenkes RI, 2018). 

Stres merupakan sebagian kecil dalam perjalanan hidup yang kita alami. 

Kami juga membutuhkan tekanan untuk mendorong orang-orang melakukan 

aktivitas. Contoh stres pada kegiatan yang dilakukan adalah meminta orang tua 

membelikan pakaian untuk anaknya. Apa pun yang menimbulkan stres disebut 

pemicu stres. Contoh penyebab stres adalah pekerjaan dan pekerjaan, keluarga 

dan pasangan, sekolah, status kesehatan, status keuangan, kondisi lalu lintas dan 

kondisi cuaca. Jika tekanan melebihi kemampuan manusia maka akan 

mengganggu kesehatan fisik dan mental. Kondisi beban stres yang berlebihan 

disebut dengan distress ((PMI), 2015). 

Selama pandemi Covid-19 seperti saat ini, staf medis mungkin berada di 

bawah salah satu tekanan ini. Petugas medis merupakan seseorang yang 

berkomitmen di bidang kesehatan, memperoleh pandangan dan kapasitas dengan 
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menempuh pendidikan pada ilmu kesehatan, dan perlu mendapat izin pelayanan 

kesehatan. Petugas kesehatan bertanggung jawab atas tugas fisik dan administrasi 

institusi tempat mereka bekerja (UU RI No. 36, 2009 dalam Perwitasari, 2015). 

Menurut Bart Smet, reaksi terhadap stres bervariasi antara orang satudengan 

yang lain dan dari waktu ke waktu pada orang yang sama, karena pengaruh 

variabel-variabel sebagai berikut: 

a. Kondisi individu, seperti umur, tahap perkembangan, jenis kelamin, 

temperamen, inteligensi, tingkat pendidikan, kondisi fisik, dst. 

b. Karakteristik kepribadian, seperti: introvert atau ekstrovert, stabilitas 

emosi secara umum, ketabahan, locus of control, dst. 

c. Variabel sosial-kognitif, seperti dukungan sosial yang dirasakan, jaringan 

sosial, dst. 

d. Hubungan dengan lingkungan sosial, dukungan sosial yang diterima, 

integrasi dalam jaringan sosial, dst. 

e. Strategi coping (Smet dalam Sari, 2010 dalam Musradinur, 2016). 

Stres baru nyata dirasakan apabila keseimbangan diri terganggu. Artinya 

kita baru bisa mengalami stres manakala kita mempersepsi tekanan dari stressor 

melebihi daya tahan yang kita punya untuk menghadapi tekanan tersebut. Jadi 

selama kita mempersiapkan diri kita masih bisa menahan tekanan tersebut (yang 

kita persepsi lebih ringan dari kemampuan kita menahannya) maka ancaman stres 

belum nyata. Akan tetapi apabila tekanan tersebut bertambah besar (baik dari 

stressor yang sama atau dari stressor yang lain secara bersamaan) maka ancaman 

menjadi nyata, kita kewalahan dan merasakan stres (Danial, 2010 dalam 

Musradinur, 2016) 

Rangsangan-rangsangan yang muncul baik secara fisik, kimia, maupun 

psikologis yang merupakan ancaman gangguan pada sistem hemeostatis tubuh 
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dapat memicu respon atau terjadinya stres. Jika tubuh bertemu dengan stressor, 

tubuh akan mengaktifkan respon saraf dan hormon untuk melaksanakan tindakan 

pertahanan untuk mengatasi keadaan darurat. Respon tersebut dikendalikan oleh 

hipotalamus (Shrewo0d, 1996 dalam Kadir, 2017 dalam Satrio, 2018) 

2. Gejala-gejala stres 

Terry Behr dan John Newman (1999) dalam Waluyo (2009) dalam Dhoni 

(2015) mengkaji ulang beberapa kasus stres pekerjaan dan menyimpulkan 3 gejala 

dari stres pada individu, yaitu :  

a. Gejala Psikologis   

Berikut ini adalah gejala-gejala psikologis yang sering ditemui pada hasil 

penelitian mengenai stres kerja:  

1) Kecemasan, ketegangan, kebingungan dan mudah tersinggung  

2) Perasaan frustrasi, rasa marah, dan dendam (kebencian)  

3) Sensitif dan hyperactivity  

4) Memendam perasaan, penarikan diri, dan depresi  

5) Komunikasi yang tidak efektif  

6) Perasaan terkucil dan terasing  

7) Kebosanan dan ketidakpuasan kerja  

8) Kelelahan mental, penurunan fungsi intelektual, dan kehilangan 

konsentrasi 

9) Kehilangan spontanitas dan kreativitas 

10) Menurunnya rasa percaya diri 

b. Gejala Fisiologis  

Gejala-gejala fisiologis yang utama dari stres kerja adalah :  

1.) Meningkatnya denyut jantung, tekanan darah, dan kecenderungan 

mengalami penyakit kardiovaskular  
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2.) Meningkatnya sekresi dari hormon stres   

3.) Gangguan lambung  

4.) Meningkatnya frekuensi dari luka fisik dan kecelakaan  

5.) Kelelahan fisik dan kemungkinan mengalami sindrom kelelahan yang 

kronis 

6.) Gangguan pernafasan, termasuk gangguan dari kondisi yang ada 

7.) Gangguan pada kulit 

8.) Sakit kepala, sakit pada punggung bagian bawah, ketegangan otot 

9.) Gangguan tidur 

10.) Rusaknya fungsi imun tubuh, termasuk resiko tinggi kemungkinan 

terkena kanker  

c. Gejala Perilaku  

Gejala-gejala perilaku yang utama dari stres kerja adalah :  

1) Menunda, menghindari pekerjaan, dan absen dari pekerjaan  

2) Menurunnya prestasi (performance) dan produktivitas  

3) Meningkatnya penggunaan minuman keras dan obat-obatan  

4) Perilaku sabotase dalam pekerjaan  

5) Perilaku makan yang tidak normal (kebanyakan) sebagai pelampiasan, 

mengarah ke obesitas 

6) Perilaku makan yang tidak normal (kekurangan) sebagai bentuk penarikan 

diri dan kehilangan berat badan secara tiba-tiba, kemungkinan 

berkombinasi dengan tanda-tanda depresi  

7) Meningkatnya kecenderungan berperilaku beresiko tinggi, seperti 

menyetir dengan tidak hati-hati dan berjudi  

8) Meningkatnya agresivitas, vandalisme, dan kriminalitas  

9) Menurunnya kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga dan teman  
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10) Kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. 

3. Jenis-jenis stres 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak terjadi perubahan sumber 

tekanan dan sumbernya, kemudian bisa ditanggapi bahwa tekanan yang dihasilkan 

juga beragam. Alasan berdasarkan stres dibedakan menjadi:  

a. Stres fisik yang diakibatkan suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, suaranya 

sangat ribut, cahayanya terlalu terang.  

b. Stres kimia yang diakibatkan oleh asam kuat, obat-obatan, zat berbahaya, 

hormon atau gas. Stres mikroba yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau 

parasit penyebab penyakit.  

c. Stres fisiologis yang diakibatkan oleh masalah struktur, jaringan, organ atau 

sistem yang menyebabkan kegunaan organ tidak sesuai. Stres dalam proses 

tumbuh kembang disebabkan ditimbulkan oleh masalah tumbuh kembang 

sejak bayi hingga usia lanjut. 

Penelitian telah menunjukkan bahwa stres menyumbang 50% hingga 70% 

dari kejadian setengah dari jumlah penyakit (seperti penyakit kardiovaskular, 

tekanan darah, kanker, penyakit kulit, infeksi, masalah metabolism, hormonal dll). 

Saat individu menderita stress berat, mereka biasanya menunjukkan gejala-gejala 

kelelahan, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, kelupaan, kebingungan, gugup, 

penurunan libido, penyakit pencernaan dan tekanan darah tinggi (Musradinur, 

2016). 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stres  

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stres kerja. 

Beberapa faktor tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:  
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a. Lingkungan Kerja  

Gray-Toft dan Anderson membagi lingkungan kerja ini menjadi tiga bagian 

yaitu lingkungan fisik, lingkungan psikologis, dan lingkungan sosial. Kondisi 

kerja seperti ventilasi, pencahayaan dan suhu tempat kerja yang tidak adekuat 

merupakan sumber stres yang potensial. Cooper menyatakan bahwa apabila 

kesulitan coping terhadap stres dikombinasikan dengan masalah psikologis 

ataupun ketidakstabilan emosional dapat mengarah kepada kekerasan fisik.   

b. Hubungan Interpersonal  

Blair dan Littlewood menyatakan bahwa hubungan kerja merupakan sumber 

stres yang potensial. Dua penyebab stres dalam lingkup ini adalah konflik 

dengan rekan kerja dan kurangnya dukungan staf. Hasil lainnya menunjukkan 

bahwa kurangnya dukungan sosial dan rekan kerja dan kurangnya kepuasan 

kerja terhadap kepala perawat secara signifikan berhubungan dengan 

timbulnya stres, sementara itu Health and Safety Executive mengidentifikasi 

dampak negatif dari kurangnya pengertian dan dukungan dari manajer 

terhadap stres pada pekerja.  

c. Faktor Organisasi  

Beberapa hasil penelitian menunjukkan karakteristik manajemen dan 

organisasi mempengaruhi terjadinya stres kerja pada perawat.  

d. Karakteristik Peran  

Menurut Kahn ambiguitas peran dan konflik peran merupakan penyebab stres 

kerja. Ambiguitas dapat diartikan sebagai kurang jelasnya sasaran dan tugas 

yang harus dikerjakan, sedangkan konflik peran merupakan konflik  terhadap 

peran yang dimiliki oleh pekerja. Stres kerja dapat timbul apabila situasi kerja 

terlalu kompleks, ambigu dan tidak jelas. 
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e. Karakteristik Individu  

Salah satu penyebab stres kerja pada perawat adalah kurangnya persiapan 

dalam menangani masalah emosional pasien (Moustaka & Constantinidis, 

2010 dalam Cece, 2013). 

5. Stres pada tenaga kesehatan 

Selama pandemi Covid-19 saat ini, banyak tugas dan tanggung jawab 

petugas kesehatan yang menimbulkan tekanan kerja. Tekanan kerja adalah 

keadaan stres yang dapat menyebabkan kesenjangan fisik dan jiwa sehingga 

menyebabkan psikis, pola pikir, dan keadaan pekerja. Tekanan ini merupakan 

permintaan yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang berkembang. 

Kebutuhan dapat berupa peristiwa (fakta) hari ini, atau sesuatu  yang barangkali 

ada di waktu mendatang, tetapi dianggap fakta (Azhar & Sulistyo, 2020). 

Akibat meningkatnya tekanan yang harus dihadapi, risiko gangguan jiwa 

yang dihadapi petugas kesehatan berkisar dari ringan hingga berat. Secara khusus, 

ketakutan akan terpapar, peningkatan risiko infeksi dan kemungkinan penularan 

pada kerabat juga menjadi beban. Meskipun belum pernah mengalami Covid-19, 

banyak petugas kesehatan yang harus mengisolasi diri dari keluarga dan orang 

terdekat mereka, ini merupakan keputusan yang sulit dan dapat menimbulkan 

beban psikologis yang sangat besar bagi mereka. Di antara pekerjaan yang 

dilakukan di bawah perhatian banyak media dan publik, jam kerja yang panjang, 

besar, dan bahkan belum pernah terjadi sebelumnya dari beberapa tenaga 

kesehatan memiliki arti lain yang memicu efek psikologis negatif, termasuk 

depresi, depresi, stres, depresi, dan mudah tersinggung, gangguan panik, fobia, 

gejala, insomnia, kemarahan dan kelelahan emosional (Lai & et al, 2020, Kang & 

et al, 2020,  Tsamakis & et al, 2020, Brooks & et al, 2020 dalam Handayani et al., 

2020). 
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Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa di kalangan dokter, stres 

dapat terjadi karena kondisi yang tidak terkendali, tidak dapat diprediksi, dan 

perubahan besar yang terjadi. Jika masalah tidak teratasi, hal itu dapat 

menyebabkan stres jangka panjang dan menyebabkan individu menjadi terbiasa 

dengan stres, kehilangan harapan dan menyerah untuk mencari solusi. Tekanan 

tertentu dalam bekerja, kombinasi karakteristik pribadi dan hal-hal di luar 

pekerjaan disebut tekanan pekerjaan. Ada beberapa sumber stres profesional. 

Beberapa sumber daya tersebut terkait dengan pekerjaan mereka, yaitu sumber 

daya yang berkaitan dengan peran individu di tempat kerja, hubungan antar 

karyawan, serta struktur dan suasana organisasi. Kepribadian juga terkait dengan 

kondisi stres, yaitu tingkat kecemasan dan toleransi ketidakpastian. Sumber stres 

bisa juga bersumber dari lokasi pekerjaan, persoalan keluarga, masalah ekonomi, 

serta krisis kehidupan (Olpin and Hesson, 2013, Greenberg, 2011, dalam Azhar & 

Sulistyo, 2020). 

6.  Mengendalikan stress 

Dengan memahami teori dan konsep stres, seseorang dapat sepenuhnya 

mengendalikan dirinya dan emosinya, sehingga kemampuan dan kelebihannya 

dapat dioptimalkan. Yang perlu ditekankan saat menghadapi stres adalah kita 

tidak bisa mengendalikan penyebab stres, tapi kita bisa mengontrol cara kita 

merespons stres. Mengatasi stres adalah proses di mana individu berusaha 

mengatur jarak antar kebutuhan (kebutuhan datang dari setiap orang dan sekitar) 

dengan asset yang tersedia ketika menghadapi keadaan yang penuh tantangan. 

Biasanya, stres dapat dikurangi dengan menunaikan bisnis di lingkungan di mana 

tautan bisnis adalah cara yang dinamis (U.S. Department of Veterant Affairs, 

2014, Lazarus & Folkman, 1984 dalam Muslim, 2020). 

Berikut ini upaya yang dapat dilakukan untuk menangani stres: 
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a. Prinsip Homeostatis 

Prinsip homeostasis berlaku untuk kehidupan pribadi. Karena kehadiran 

prinsip ini turut menjaga kelangsungan hidup manusia. Lapar, dahaga, 

kelelahan, dll adalah contoh ketidakseimbangan. Kemudian, situasi ini 

menyebabkan orang mendambakan makanan, minuman, dan istirahat. Juga 

akan ada ketegangan, kecemasan, rasa sakit, dll memaksa setiap orang yang 

bersangkutan untuk bekerja keras menangani ketidakseimbangan ini.  

b. Teknik pencegahan terhadap Stres 

Menangani stres disebut sebagai proses mengatasi stres, yang terbagi menjadi 

dua bentuk, yaitu: penanganan emosional-sentris dan penanganan berpusat 

pada masalah. Koping yang berfokus pada jiwa dipakai dalam mengatasi 

respons perasaan terhadap stres. Aturan ini diberlakukan bagi tindakan 

pribadi (seperti meminum minuman keras, cara menyangkal kenyataan yang 

tidak menyenangkan, dll). Pada saat yang sama, melalui pembelajaran 

keterampilan baru atau mengatasi stres untuk menyelesaikan respons yang 

berpusat pada masalah (Musradinur, 2016). 

7. Integrasi ayat mengenai stres 

Dalam (Yuwono, 2010), keseharian setiap orang pernah merasakan 

kekecewaan atau harapan yang tidak sesuai dengan keinginan. Situasi ini akan 

menempatkannya pada keadaan gelisah dan membuatnya merasa terharu, cemas, 

ragu-ragu atau bingung. Kondisi ini merupakan salah satu ciri dari masalah 

kejiwaan, disebut juga kondisi stres dalam bidang psikologi. Biasanya 

membutuhkan waktu yang lama dan terkadang tidak dapat diatasi, sehingga pada 

tahap selanjutnya seseorang dapat mengalami kesulitan dalam pekerjaan atau 

aktivitas sehari-hari lainnya. Allah SWT berfirman di dalam 

QS. Al Baqarah/2:155 yaitu: 
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رِ ا نَ الَْْمْوَالِ وَالْْنَْ فُسِ وَالثَّمَرٰتِِۗ وَبَشِّ نَ الْْوَْفِ وَالْْوُْعِ وَنَ قْصٍ مِّ لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّ بِيِْنَ وَلنََ ب ْ  ١٥٥ لصّٰ

Terjemahnya:  

“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, 
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi 
Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar,” (Kementerian 
Agama RI, 2019) 

Demi Allah, sesungguhnya Tuhan memberi cobaan kepada manusia dengan 

suatu macam ketakutan terhadap musuh dan bencana hidup, seperti kelaparan, 

kurang hasil (gagal) panen dan sebagainya. Pada masa awal kelahiran Islam, 

banyak mukmin setelah beriman harus bercerai (berpisah dari keluarganya yang 

belum masuk Islam, bahkan juga harus keluar dari kampung halamannya 

berhijrah ke Madinah dengan sama sekali tidak membawa harta benda miliknya. 

Mereka menderita lapar, terutama saat menghadapi perang Ahzab dan Thabuk, 

akibat kurangnya bahan makanan. Banyak pula yang kemudian meninggal, karena 

tidak cocok dengan udara di Madinah yang saat itu amat buruk, disertai wabah 

penyakit (Ash-Shiddieqy, 2000). 

Mengingat dampak stres yang sangat besar, maka diperlukan kemampuan 

menangani stres. Stres tidak dapat dihindarkan untuk seterusnya, disebabkan 

karena cobaan Allah SWT tidak bisa dikendalikan setiap orang. Jalan yang baik 

adalah mempersiapkan kelakuan dan tindakan untuk menghadapi stress yang 

kemudian dapat menahan efek stres. Nasehat Allah SWT untuk menjauhi dan 

mengendalikan stress dijelaskan dalam QS. Ali Imran/3: 139 sebagai berikut: 

(Yuwono, 2010). 

تُمْ مُّؤْمِنِيَْ   ١٣٩ وَلَْ تََنُِ وْا وَلَْ تََْزَنُ وْا وَانَْ تُمُ الَْْعْلَوْنَ اِنْ كُن ْ
Terjemahnya:  

“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal 
kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin”. 
(Kementerian Agama RI, 2019) 
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Makna dari firman Allah tersebut yaitu kalau dalam perang Uhud mereka 

tidak mendapatkan kemenangan bahkan menderita luka dan pembunuhan, dan 

dalam perang Badar mereka dengan gemilang meraih kemenangan dan berhasil 

menawan dan membunuh sekian banyak lawan mereka, itu bagian dari 

sunnatullah. Karena itu, disana mereka diperintahkan untuk berjalan di bumi 

mempelajari bagaimana kesudahan mereka yang melanggar dan mendustakan 

ketetapan-ketetapan Allah SWT. Namun demikian, mereka tidak perlu berputus 

asa. Karena itu, janganlah kamu melemah, dalam menghadapi masalah, kuatkan 

jasmani dan janganlah pula kamu bersedih hati akibat apa yang kamu alami, 

tetapi kuatkan mental. Mengapa kamu lemah dan bersedih padahal kamulah 

orang-orang yang paling tinggi  derajatnya di sisi Allah di dunia dan di akhirat 

(Shihab, 2016). 

Adapun dalam QS. Al-Ra’d/13:28 dijelaskan sebagai berikut: 

نُّ الْقُلُوْبُ  نُّ قُ لُوْبُ هُمْ بِذكِْرِ اللِّّٰ ِۗ اَلَْ بِذكِْرِ اللِّّٰ تَطْمَىِٕ  ٢٨     الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا وَتَطْمَىِٕ
Terjemahnya:  

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah 
hati akan selalu tenteram”.(Kementerian Agama RI, 2019) 

Orang-orang yang mendapat petunjuk Ilahi dan kembali menerima 

tuntunan-Nya, sebagaimana disebut pada ayat diatas adalah orang-orang yang 

beriman dan hati mereka menjadi tentram setelah sebelumnya bimbang dan ragu. 

Ketentraman itu yang bersemi di dada mereka disebabkan karena dzikrullah yakni 

mengingat Allah atau karena ayat-ayat Allah yakni Alquran yang sangat 

memesona kandungan dan redaksinya. Sungguh camkanlah bahwa hanya dengan 

mengingat Allah hati menjadi tentram. Kehidupan betapapun mewahnya tidak 

akan baik jika tidak disertai ketentraman hati, sedang ketentraman hati baru dapat 



29 
 

 
 

dirasakan bila hati yakin dan percaya bahwa ada sumber yang tidak terkalahkan 

yang selalu mendampingi dan memenuhi harapan (Shihab, 2016). 

B. Tinjauan umum tentang kecemasan 

1. Pengertian kecemasan  

Kata “anxiety” dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa latin angustus yang 

artinya kaku, dan ango artinya anci yang artinya mati lemas. Kecemasan sama 

dengan perasaan takut, tetapi kurang fokus. Merasakan takut adalah respons 

tentang sejumlah peringatan dan kecemasan terlihat dengan ketakutan akan 

ancaman yang tidak tersangka di kehidupan mendatang. Kecemasan adalah situasi 

perasaan emosi yang dilihat dengan tanda dan ketegangan fisik, seperti detak 

jantung, berkeringat, dan kesusahan bernapas. Kecemasan adalah keadaan emosi 

yang tidak nyaman, pengalaman yang samar-samar, disertai ketidakberdayaan dan 

ketidakpastian yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak jelas. (Trismiati, dalam 

Yuke Wahyu Widosari, 2010 dalam Annisa & Ifdil, 2016) 

Pada masa pandemi, gangguan psikologis berupa kecemasan, depresi, dan 

insomnia pada tenaga kesehatan semakin meningkat akibat kecemasan terhadap 

kesehatan diri sendiri dan anggota keluarganya. Ini merupakan faktor yang 

meningkatkan kecemasan yang ada. Selain itu, stigma yang ada telah 

meningkatkan munculnya hambatan psikologis. Penelitian sebelumnya juga 

menunjukkan bahwa epidemi dapat memiliki efek psikologis yang cukup serius, 

terutama bagi staf medis. Ketakutan akan paparan atau infeksi dapat 

menyebabkan kecemasan dan ketidakberdayaan yang berlebihan, yang dapat 

menyebabkan masalah psikologis termasuk depresi, insomnia, gejala fisik, stres, 

dan bahkan bunuh diri. Kecemasan yang ditimbulkan oleh tenaga medis juga 

dipengaruhi oleh ketersediaan alat pelindung diri. Padahal ketersediaan alat 

pelindung diri sangat penting bagi tenaga kesehatan. Menurut standar WHO, alat 



30 
 

 
 

pelindung diri yang terbatas dapat menyebabkan kecemasan pada staf medis. Ini 

adalah hasil pengangkutan melalui tetesan atau kontak langsung (Müller, 2014, 

Sim & et al, 2010, Fadli & et al, 2020 dalam Hanggoro et al., 2020). 

2. Faktor-faktor penyebab kecemasan  

Faktor-faktor penyebab kecemasan, ibarat pandangan individu tentang 

keadaan yang mereka rasakan, apakah keadaan itu membahayakan atau tidak, dan 

terdapat pandangan tentang kekuatan seseorang untuk mengontrol diri (seperti 

situasi rasa dan fokus masalah). Ada dua faktor yang menyebabkan kecemasan 

yaitu:   

a. Pengalaman negatif, alasan utama kecemasan di masa kanak-kanak yang 

disebabkan oleh pengalaman negatif di masa lalu adalah karena orang 

memiliki perasaan tidak menyenangkan tentang kejadian yang mungkin 

berulang di masa depan, dan ketika individu menghadapi situasi yang sama 

dan menyebabkan ketidaknyamanan, misalnya di masa depan, mereka diuji.  

b. Pikiran irasional, pikiran irasional dibedakan menjadi empat bentuk yaitu:  

1) Kegagalan katastropik adalah anggapan pribadi bahwa sesuatu yang buruk 

akan menimpanya. Individu akan merasa cemas dan merasa tidak mampu 

menyelesaikan masalahnya sendiri. 

2) Sempurna, saya berharap perilaku saya tidak bercacat. Individu akan 

mengukur kesempurnaan sebagai tujuan dan sumber inspirasi. 

3) Kesepakatan. 

4) Generalisasi yang salah, yaitu generalisasi yang berlebihan, terjadi pada 

orang yang tidak berpengalaman (Adler & Rodman dalam Nur Ghufron & 

Rini Risnawita, 2014 dalam Annisa & Ifdil, 2016). 

Dengan adanya pemberitaan tentang Covid-19 ini membuat banyak orang 

khawatir, termasuk para petugas kesehatan. Depresi, kegelisahan dan stres yang 
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berlebihan sangat umum terjadi pada petugas kesehatan. Karena mereka harus 

selalu menjadi yang terdepan dalam memerangi Covid-19. Mereka juga harus 

selalu memperingatkan warga yang tidak mengikuti dan tidak mau mengikuti 

prosedur sanitasi. Anda harus bersiap-siap mendengar hujatan mereka yang tidak 

mau terkena prosedur sanitasi berikut ini (Lubis, 2020). 

Selain itu, alasan kecemasan petugas kesehatan adalah tingginya tuntutan 

pekerjaan, jam kerja yang panjang, peningkatan jumlah pasien, dan stigmatisasi 

pejabat lini depan di masyarakat, sulit untuk memperoleh dukungan sosial 

disebabkan stigmatisasi komunitas terhadap personel terdepan, alat perlindungan 

diri yang menghalangi pergerakan, kurangnya pemberitahuan terkait uraian waktu 

yang lama dari individu yang terpapar, dan kekhawatiran tentang pekerjaan 

personel garis depan yang menyebarkan Covid-19 kepada kerabat dan teman. Dari 

hasil penelitian sebelumnya mengenai risiko gangguan jiwa saat petugas medis 

merawat pasien Covid-19 didapatkan hasil bahwa 50,4% responden mengalami 

gejala depresi, dan 44,6% responden mengalami gejala kecemasan. Hal terpenting 

dalam menghindari kecemasan yaitu dengan menyiapkan alat pelindung diri yang 

lengkap agar petugas kesehatan tidak mengkhawatirkan diri sendiri bahkan saat 

sedang bersama keluarga saat menjalankan tugasnya ( IASC, 2020, Lai et al, 2020 

dalam Fadli et al., 2020). 

3. Penanganan kecemasan 

Berbagai faktor menjadi penyebab kecemasan para tenaga kesehatan di 

seluruh dunia bahkan di Indonesia. Jumlah penularan Covid-19 di kalangan 

tenaga medis terus meningkat. Untuk menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan, 

beberapa langkah harus segera diperhatikan. Cara terbaik untuk menghilangkan 

kecemasan adalah menghilangkan penyebabnya. Ada banyak cara untuk 

melakukannya, termasuk:  
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a. Pembelaan  

Upaya untuk menemukan alibi yang dapat diterima maupun sebaliknya 

disebut advokat. Pembelaan ini bukan untuk membuat perilaku yang tidak 

masuk akal menjadi bermakna, tetapi untuk mempertahankannya dan 

membuatnya tampak diterima oleh akal. Tujuan pembelaan ini bukan untuk 

menarik ataupun menipu seseorang, namun untuk kepentingan mereka 

sendiri, sehingga kelakuan yang kurang dapat dimengerti tetap berada pada 

ruang lingkup harapannya.  

 

b. Prediksi 

Prediksi yaitu menjatuhkan sesuatu yang kita rasakan kepada orang lain. Baik 

berupa pikiran, perbuatan, ataupun sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh 

fikiran.  

c. Persepsi 

Persepsi merupakan sebuah perbuatan dimana seseorang bisa memahami 

bagaimana yang dirasakan orang lain. Seumpama mereka melihat orang lain 

bahagia dan sukses maka mereka akan merasakan hal yang sama. Begitupun 

sebaliknya apabila orang lain merasa sedih mereka pun akan merasakan 

kesedihan.  

d. Hilang hubungan (disasosiasi)  

Tindakan, pikiran, dan emosi orang harus saling terkait. Jika orang merasa 

seseorang telah menyinggung perasaannya dengan sengaja, maka mereka 

akan marah dan menghadapinya dengan jawaban yang sama. Dalam 

pengertian ini, perasaan, pikiran, dan tindakan selaras satu sama lain. Namun, 

karena pengalaman menyakitkan yang dialaminya sebagai seorang anak, 

keharmonisan bisa hilang.  
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e. Penindasan 

Penindasan adalah penekanan dalam menghilangkan hal yang berlimpah dan 

merindukan hati nuraninya bukan setuju. Merawat diri sendiri adalah sebuah 

usaha, agar tidak memahami kemauan hati yang kurang sesuai dengan 

perasaannya. Proses ini terjadi tanpa disadari.  

f. Pengalihan   

Dalam proses yang belum dilandasi ketika melewati kesulitan, pengalihan 

adalah cara terbaik untuk membela diri. Sebaliknya, orang melakukan hal-hal 

untuk maksud positif yang berbeda dari maksud yang awalnya bisa diperoleh, 

dan berjuang untuk berhasil (Zakiah Daradjat, 1988 dalam Annisa & Ifdil, 

2016). 

C. Tinjauan Umum Dukungan Keluarga 

1. Pengertian dukungan keluarga 

Dukungan keluarga adalah cara intrusi dalam pencegahan yang semuanya 

cocok untuk menolong anggota keluarga. Dukungan keluarga mengarah kepada 

dukungan yang menurut anggota keluarga bisa diperoleh untuk keluarga, seperti 

dukungan yang tersedia atau tidak tersedia, namun hal ini berbeda dari sudut 

pandang anggota keluarga bahwa pendukung harus siap membantu setiap saat. 

Dan berikan bantuan bila perlu. Dukungan keluarga dapat berasal dari dukungan 

internal keluarga, seperti dukungan dari suami, istri, orang tua, anak, dan saudara 

kandung, maupun dukungan eksternal keluarga yang diberikan kepada personel 

(Ndore et al., 2017). 

Dukungan keluarga merupakan kondisi yang menguntungkan, diperoleh 

seseorang dari seseorang yang bisa dapat diterima, sampai seseorang mengetahui 

hingga terdapat individu yang akan mengamati, menghormati dan 

menyayanginya. Hal ini memungkinkan seseorang untuk meningkatkan 
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kecerdasannya, yang dapat meningkatkan kesehatan dan kemampuan beradaptasi 

dalam hidup, dalam hal ini dapat menjadi tenaga medis yang bekerja di rumah 

sakit. Dukungan keluarga yang baik diharapkan dapat mengidentifikasi masalah 

kesehatan keluarga dan perubahan anggota keluarga, sehingga meningkatkan 

kualitas kesehatan anggota keluarga (Setiadi, 2008, Effendi & Makhfudli, 2009, 

Friedman, 2000 dalam Rennata et al., 2014). 

Dukungan sosial juga dapat berdampak pada emosi positif seseorang. 

Persepsi seseorang tentang dirinya dan hubungan antara setiap orang, antara 

manusia dan warga, atau antara warga dan warga yang lain tidak terbebas dari 

bentuk dan hubungan sosial yang diemban individu itu. Jika seseorang diterima, 

dihormati dan disukai oleh orang lain karena keadaannya, maka orang itu akan 

menyegani dan menerimanya. Sebaliknya ketika individu lain biasa merendahkan, 

menuduh dan melanggar, maka orang itu tidak akan menyukai dirinya sendiri 

(Wahyudi, 2015 dalam Hamid, 2018). 

2. Bentuk dukungan keluarga 

Dukungan keluarga adalah salah satu wujud dukungan untuk anggota 

keluarga lain yang menanggung masalah, yaitu dengan menyerukan dukungan 

watak dan perasaan untuk memperoleh ketentraman anggota keluarga dan 

mencukupi keperluan sosial dan psikologinya. Dukungan keluarga mengarah pada 

dukungan sosial, dan keluarga melihatnya demi sesuatu yang bisa diperoleh atau 

diberikan kepada keluarga (ini tidak perlu, tapi anggota keluarga percaya bahwa 

individu biasanya bersedia membantu orang lain dan bersedia memberikan 

segalanya dalam situasi apapun).  

Berikut ini beberapa bentuk dukungan yang bisa diberikan oleh keluarga: 



35 
 

 
 

a. Fungsional, menyarankan bantuan material dan khusus, menyediakan 

keperluan ibarat materi, jasa, finansial, instrumen, dan periode dalam 

melaksanakan kegiatan.  

b. Ada dua jenis dukungan informatif, yaitu memberikan berita tentang 

keterampilan yang dapat memberikan solusi suatu masalah sehingga dapat 

diselesaikan, dan yang lainnya adalah penjelasan yang bisa menolong kinerja 

individu.  

c. Emosi, menyarankan dukungan dengan cara keterikatan, perhatian, dan 

empati untuk mewujudkan setiap orang percaya bahwa mereka sedang 

dipedulikan, menyarankan rasa aman, keluarga akan menjaga dan mencintai 

rasa percaya diri, serta memudahkan individu dalam melewati permasalahan 

dengan baik.  

d. Penghargaan, ulasan baik individu. Dukungan ini bisa diungkapkan melalui 

mengapresiasi, menyemangati, menyepakati menyetujui suatu pendapat, atau 

kelebihan yang dipunyai seseorang, atau mengungkapkan penghargaan dan 

penerimaan (Potter, 2009, Smet dalam Hamid, 2018). 

3. Fungsi Keluarga 

Adapun fungsi dukungan keluarga terdiri dari sebagai berikut:  

a. Fungsi emosional berkaitan erat dengan tugas dalam keluarga, dan fungsi 

keluarga merupakan landasan kekuatan keluarga. Fungsi emosional sangat 

berguna untuk pertemuan sosial dan kebutuhan psikologis. Keberhasilan 

menjalankan fungsi emosional dapat dilihat dari kesenangan dan keceriaan 

semua anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memelihara suasana yang 

baik. Ini bisa ditekuni dan disebarkan oleh ikatan dan hubungan dalam 

keluarga. Oleh karena itu, dalam keluarga yang baik menjalankan fungsi 

emosional, semua anggota keluarga bisa membentuk persiapan diri yang baik. 
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b. Fungsi sosialisasi merupakan cara kemajuan dan transformasi pengalaman 

pribadi yang mengarah pada interaksi sosial dan pembelajaran di lingkungan 

sosial. Keluarga adalah wilayah dimana seseorang belajar berkomunikasi, 

seperti seorang bayi yang baru lahir akan melihat ayahnya, ibunya dan setiap 

orang di sekitarnya. Sejak usia dini ia mulai mempelajari kegiatan sosial 

dengan lingkungannya, meskipun keluarga tetap memegang peranan penting 

dalam kegiatan sosial. Kesuksesan kemajuan pribadi dan keluarga didapat 

melalui komunikasi antar anggota keluarga yang ditunjukkan dalam proses 

sosialisasi. Anggota keluarga mempelajari disiplin, aturan, kebiasaan, dan 

watak melalui komunikasi dan interaksi keluarga.  

c. Dengan fungsi reproduksi, fungsi keluarga dapat dilanjutkan dan sumber daya 

manusia dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan hubungan pernikahan 

yang sah, selain untuk memenuhi kebutuhan fisik pasangan, tujuan 

dibentuknya sebuah keluarga adalah untuk terus mempunyai anak. 

d. Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga yang mencukupi keperluan 

semua anggota keluarga, seperti mencukupi keperluan pangan, sandang, dan 

papan. Saat ini, kita melihat banyak suami dan istri yang mengalami 

ketimpangan pendapatan, menciptakan permasalahan yang berakhir pada 

perpisahan.  

e. Fungsi kesehatan keluarga juga dapat melakukan penerapan penjagaan 

kesehatan, dengan menghindari kesakitan atau menjaga anggota keluarga 

yang kurang sehat. Kekuatan keluarga dalam menyarankan pemulihan medis 

memimpin kesehatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam melaksanakan 

pemeliharaan kesehatan bisa diperhatikan dari pelaksanaan fungsi 

pemeliharaan kesembuhan keluarga. Keluarga yang bisa menjalankan fungsi 
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kesehatan artinya bisa mengatasi urusan kesehatan (Murwani, 2007 dalam 

Nurwulan, 2017). 

4. Faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga 

Dilihat dari hasil penelitian, bukti kuat menunjukkan bahwa baik keluarga 

besar maupun keluarga inti menggambarkan pengalaman perkembangan secara 

kualitas mutu. Anak-anak dari keluarga kecil memperoleh lebih ragam layanan 

daripada anak-anak dari keluarga besar. Selanjutnya, dukungan keluarga yang 

dibagikan oleh orang tua (terutama ibu) juga didasari oleh faktor umur. 

Dibandingkan dengan ibu yang lebih tua, ibu yang lebih muda sering kali gagal 

memahami atau memahami keperluan anak-anak mereka dan lebih egois. Faktor 

lainnya yang melandasi pola asuh keluarga yaitu tingkat keuangan orang tua. 

Tingkat sosial ekonomi melingkupi tingkat penghasilan atau pekerjaan dan tingkat 

pendidikan orang tua. Di keluarga kelas menengah, mungkin ada hubungan yang 

lebih erat dan lebih adil, sedangkan di keluarga kelas bawah, hubungan lebih 

berwibawa dan otoriter. Selain itu, dibandingkan dengan orang tua dari kelas 

sosial bawah, orang tua dan orang tua kelas menengah memiliki tingkat 

dukungan, kasih sayang, dan partisipasi yang lebih tinggi. Faktor lainnya yaitu 

tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi dukungan 

yang diberi bagi keluarga yang sakit. Dampak dukungan sosial terhadap 

kesembuhan bisa dijelaskan dengan asumsi penunjang (buffer hipotesis) dan 

asumsi dampak langsung. Berdasarkan asumsi yang membingungkan, dukungan 

sosial memengaruhi kesehatan dengan menjaga seseorang dari akibat negatif stres 

berat. Individu dengan tingkat dukungan sosial yang tinggi tidak mengalami stres, 

sedangkan orang dengan tingkat dukungan sosial yang rendah akan mengganti 

respons mereka tentang penyebab stress (Friedman, 2008 dalam Nurwulan, 2017). 
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D. Tinjauan Umum Dukungan Sosial Teman Sebaya  

Manusia sebagai masyarakat membutuhkan partisipasi manusia lain untuk 

berinteraksi. Pasti ada orang lain yang hadir dalam hidup setiap orang. Tidak 

dibayangkan seseorang mencukupi keperluan jasmani atau kejiwaannya sendirian. 

Seseorang memerlukan dukungan sosial oleh pimpinan, kolega dan anggota 

keluarga (Adnyaswari & Adnyani, 2017). 

Salah satu fungsi teman sebaya adalah memberikan dukungan sosial. 

Dukungan sosial dari teman sebaya mengacu pada dukungan yang diperoleh dari 

teman sebaya, termasuk pertolongan lisan dan nonverbal. Kaum muda pada usia 

yang sama akan memperoleh tanggapan tentang kekuatan mereka. Anak-anak pra-

remaja mengakhiri lebih banyak masa dengan komunikasi teman sebaya. Kolega 

adalah sumber penting status, persahabatan, dan rasa memiliki di lingkungan 

kerja. Bantuan yang dibagikan kepada individu didasari oleh umur. Manusia muda 

seringkali tidak memahami atau menandai keperluan seseorang, dan lebih egois 

daripada orang tua. Hubungan teman meiliki tugas penting dalam kemajuan emosi 

sosial. Salah satu peranan kelompok sebaya yang terpenting adalah mengusulkan 

asal berita dan perumpamaan mengenai dunia di luar tempat tinggal. Interaksi 

yang baik dengan teman sebaya mungkin memainkan fungsi serius dalam 

kemajuan kehidupan orang biasa (Santrock, 2003, Friedman, 2008, Howes & 

Tonyan, dalam Santrock, 2003, Nathania & Godwin, 2012, dalam Dini & 

Iswanto, 2019). 

Dukungan sosial adalah ketentraman jasmani dan mental yang diserahkan 

oleh teman atau keluarga. Dukungan sosial juga bisa diperhatikan dari luasnya 

hubungan sosial yang terjalin ketika seseorang memiliki interaksi dengan aset 

yang terdapat di lingkungannya. Teman merupakan sekumpulan manusia dengan 

umur atau kedewasaan yang kira-kira sama. Dukungan sosial sebaya merupakan 
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bentuk dorongan atau bantuan yang diberikan orang lain kepada orang lain, bisa 

menyuguhkan ketentraman tubuh dan emosi, membuat manusia merasakan kasih 

sayang, disayangi dan dihormati, bahkan membentuk sekelompok orang dengan 

usia atau kedewasaan tertentu. Di tingkat yang tidak jauh, ada semacam 

kepercayaan diri dan kemampuan. Adanya dukungan sosial akan mewujudkan 

seseorang merasakan disayangi, dihormati, dan masuk bagian dari kelompoknya 

(Baron & Byrne, 2005 dalam Adicondro & Purnamasari, 2011 dalam Oktariani, 

2018). 

Bagi karyawan, dukungan sosial sangat diperlukan untuk mengurangi 

tekanan kerja. Akibat hubungan sosial yang buruk, petugas kesehatan dengan 

tingkat dukungan sosial yang rendah mengalami kondisi kerja yang tidak nyaman. 

Dukungan sosial yang rendah bisa menyebabkan derajat stres kerja individu. 

Dukungan sosial yang dimaksud disini mengacu pada dukungan sosial yang 

diperoleh dari lingkungan kerja, seperti rekan kerja, keluarga atau teman di luar 

lingkungan kerja. Oleh karena itu, banyak situasi yang membuktikan bahwa 

pekerja yang menjalani tekanan kerja yaitu mereka yang belum mendapatkan 

dukungan dari rekan kerja (Suryaningrum, 2015 dalam Rahmawati & Irwana, 

2020). 

Petugas kesehatan yang mengalami stres akan selalu merasa terbebani oleh 

kecemasan, ketegangan, lekas marah dan depresi, serta ketidaknyamanan psikis 

dan fisik. Tugas tenaga kesehatan yang kompleks dan ideal dapat menjadi beban 

yang berat dan kesempatan yang menegangkan bagi mereka untuk menjalankan 

tugasnya. Tekanan kerja yang berlebihan, tekanan kerja yang tinggi, dan 

ketegangan emosional menghambat kinerja pribadi. Stres yang berlangsung lama 

akan memburukkan keadaan emosi, tubuh dan jiwa tenaga kesehatan, yang pada 

akhirnya akan menyebabkan keletihan tubuh dan emosi, dikarenakan tenaga tidak 
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cukup untuk mengatasi stres yang berlanjut (Pangastiti, 2011, Robbins, 2004 

dalam Adnyaswari & Adnyani, 2017). 

Dukungan sosial teman sebaya adalah bentuk perhatian atau dorongan 

berbentuk emosi atau penghargaan kepada orang lain. Islam memberitahu cinta 

kasih kepada seluruh makhluk hidup dan juga memperhatikan makhluk lain. Di 

dalam islam, kita belajar untuk memperhatikan orang lain, membahagiakan orang 

lain dan saling mengasihi (M. E. I. Sari, 2020). 

E. Tinjauan Umum Tentang Beban Kerja 

1. Pengertian Beban Kerja 

Beban kerja yang berlebihan bisa menyebabkan orang menjadi tegang dan 

stres. Ini mungkin karena tingkat keahlian yang dibutuhkan, tempo kerja 

kemungkinan sangat tinggi, beban kerja mungkin terlalu tinggi, dan sebagainya 

(Chandra, 2017). 

Beban kerja merupakan banyaknya pekerjaan atau kegiatan yang wajib 

dikerjakan karyawan dalam kurun waktu tertentu. Jika pekerja dapat mengerjakan 

dan beradaptasi dengan pekerjaan berlimpah yang diselesaikan, maka ini tidak 

akan menimbulkan beban kerja. Tetapi bila para karyawan tidak beruntung, maka 

pekerjaan dan aktivitas tersebut akan menyebabkan beban kerja. Penilaian beban 

kerja dimaksudkan menjadi cara yang digunakan untuk memperoleh berita 

mengenai kemampuan dan daya guna komponen institusi atau pimpinan kantor. 

Teknik tersebut dikerjakan secara berurutan dengan memanfaatkan cara 

penyelidikan kerja, teknik analisis beban kerja atau teknik administrasi lainnya. 

Dari segi ergonomi, beban kerja yang dialami individu wajib berimbang dan 

seimbang dengan tenaga fisik dan mental pekerja yang mendapatkan beban kerja 

tersebut (Vanchapo, 2020). 
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Beban kerja yaitu teknik analisis waktu yang dihabiskan oleh individu atau 

sekumpulan individu untuk mengurus suatu keharusan (jabatan) atau sekelompok 

jabatan (bagian kerja), dan waktu ini dilakukan dalam keadaan normal (Kurnia, 

2010 dalam Irawati & Carollina, 2017). Beban kerja petugas kesehatan adalah 

beban kerja petugas kesehatan di unit rumah sakit. Beban kerja perlu ditemukan 

bagaikan landasan pemahaman kemampuan kerja tenaga kesehatan, sehingga 

tercapai kesepadanan antara petugas kesehatan dan beban kerja (Vanchapo, 2020). 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Beban Kerja 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi beban kerja adalah sebagai 

berikut :  

a. Faktor eksternal: Beban yang bersumber dari luar tubuh pekerja, seperti :  

1) Tugas dalam hal ini melingkupi tugas-tugas seperti workstation, penataan 

ruang kerja, keadaan ruang kerja, situasi lingkungan kerja, kelakuan 

kerja, metode transportasi, dan beban yang akan dibawa. Tugas 

psikologis mencakup rasa tanggung jawab, kesulitan pekerjaan, perasaan 

kerja, dll. 

2) Organisasi kerja, seperti lamanya jam kerja, jam istirahat, pembagian 

tugas, cara kerja, dll.  

3) Lingkungan kerja bisa menyumbang beban lagi, antara lain lingkungan 

kerja fisik, lingkungan kerja kecil, lingkungan kerja biologis, dan 

lingkungan kerja psikologis.  

b. Faktor internal yaitu yang dihasilkan dari fisik sebagai respons terhadap 

beban kerja dari luar dari pemicu stres, termasuk faktor fisik (jenis kelamin, 

usia, tinggi badan, keadaan gizi, status kesehatan, dll) dan faktor psikologis 

(semangat hidup, pandangan, keyakinan, kemauan, kesenangan, dll) (Aminah 

Soleman, 2011 dslsm Monika, n.d.). 
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3. Jenis Beban Kerja  

Jenis beban kerja terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Beban kerja kuantitatif 

Beban tubuh atau jiwa yang berlebihan berarti seseorang wajib 

mengerjakan banyak hal di tempat kerja, dan kemungkinan akan 

menyebabkan sumber tekanan kerja. Faktor lain yang menyebabkan 

kelebihan muatan yang terukur ini merupakan tekanan waktu. Pada titik 

tertentu, akhir zaman dapat mendorong kinerja kerja yang bagus. Tetapi, bila 

tekanan masa menyebabkan banyak kekeliruan pekerjaan atau membuahkan 

masalah kesehatan bagi seseorang, itu menunjukkan terlalu banyak pekerjaan. 

Contoh beban kerja kuantitatif ini mencakup kebutuhan untuk mengamati 

pasien secara dekat semasa jam kerja, kontak langsung yang terus menerus 

antara perawat dan pasien semasa waktu kerja, dan berbagai beban kerja yang 

harus diselesaikan.  

b. Beban kerja kualitatif 

Karena persyaratan pekerjaan lebih tinggi daripada batasan kognisi dan 

kemampuan teknis pribadi, beban kerja kualitatif ada pada individu. Sampai 

batas kategori, beban kerja membuat kegiatan menghasilkan ketidak 

produktifitas dan merusak untuk karyawan. Jika terus berlanjut, kelelahan 

mental akan muncul, dan itu mungkin muncul dalam bentuk emosi patologis 

dan reaksi psikomotorik. Misalnya, pengetahuan dan keterampilan staf medis 

tidak dapat menutupi kesulitan bekerja di rumah sakit, harapan pemimpin 

rumah sakit untuk kualitas layanan, persyaratan anggota keluarga pasien 

untuk keselamatan pasien, membuat keputusan yang benar dan menanggapi 

orang sakit dengan ciri ketidakberdayaan, dalam keadaan koma (Vanchapo, 

2020). 
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4. Dampak Beban Kerja  

Beban kerja yang berlebih bisa menimbulkan dampak efek yang serius, 

yaitu keletihan tubuh dan mental serta kondisi emosi, masa sakit kepala, gangguan 

pencernaan, dan cepat tersinggung. Ketika beban kerja terlalu kecil, maka 

pekerjaan akibat olah raga berkurang akan menimbulkan rasa bosan. Rasa bosan 

atau terlalu sedikit bekerja saat menyelesaikan pekerjaan dapat menyebabkan 

kurangnya perhatian pada pekerjaan, yang dapat merugikan pekerja. Beban kerja 

tersebut juga bisa berdampak negatif bagi pekerja, dampak negatif tersebut dapat 

berupa:  

a. Kualitas kerja menurun 

Beban kerja yang sangat berat tidak dapat disamakan dengan tenaga 

karyawan. Beban kerja yang berlebihan akan melahirkan keunggulan kerja 

yang buruk diakibatkan kelelahan fisik, kurangnya perhatian, pengendalian 

diri, dan berkurangnya akurasi kerja yang akan membuat pekerjaan menjadi 

kurang lancar.  

b. Keluhan konsumen  

Keluhan konsumen disebabkan oleh hasil pekerjaan, yaitu disebabkan 

bantuan yang diperoleh tidak sama dengan keinginan. Sama bagai wajib 

menanti lama, hasil yang diberikan kurang memuaskan.  

c. Kenaikan tingkat absensi  

Beban kerja yang berlebihan juga bisa menyebabkan karyawan menjadi 

terlalu lelah atau sakit. Hal ini merugikan kemahiran instansi, dikarenakan 

jumlah ketidakhadiran yang terlampau tinggi sehingga menyebabkan kinerja 

institusi selaku keutuhan (Manuaba dalam Prihatini, 2007 dalam Irawati & 

Carollina, 2017). 

5. Integrasi Ayat Tentang Beban Kerja 
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Islam memberikan pedoman bagi seluruh umat manusia. Selain menjadi 

pedoman bagi seseorang, Alquran juga bisa dipakai bagai obat yang manjur bagi 

menangani segala permasalahan kehidupan di dunia ini. Segala sesuatu dalam 

Alquran menyatakan bahwa hidup hanya untuk ibadah. Alquran juga 

memerintahkan orang untuk bekerja sesuai dengan hukum agama. Ayat al-Quran 

yang berkaitan tentang beban kerja terdapat dalam potongan QS. Al-

Baqarah/2:286 sebagai berikut: 

 

هَا مَا اكْتَسَبَتْ ِۗ رَب َّنَا لَْ تُ ؤَاخِذْنََٓ  ُ نَ فْسًا اِلَّْ وُسْعَهَا ِۗ لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ نَآ اوَْ لَْ يكَُلِّفُ اللّّٰ اِنْ نَّسِي ْ
نَآ اِصْراً كَمَا حََلَْتَه لْنَا وَلَْ  ب َّنَارَ  ۚۚ  قَ بْلِنَا مِنْ  الَّذِيْنَ  عَلَى ٗ  اَخْطأَْنََۚ  رَب َّنَا وَلَْ تََْمِلْ عَلَي ْ  لْ  مَا تََُمِّ

 ٢٨٦ࣖ وْمِ الْكٰفِريِْنَ الْقَ  عَلَى فاَنْصُرْنََ  مَوْلٰىنَا انَْتَ  ِۗۚ  وَارْحََْنَا لنََاِۗ  وَاغْفِرْ  عَنَّاِۗ  وَاعْفُ  ۚۚ ٗ  بهِ لنََا طاَقَةَ 
Terjemahnya: 

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. 
Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan 
terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. 
(Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika 
kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani 
kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada 
orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan 
kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, 
ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, 
tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.” (Kementerian Agama RI, 
2019) 

Ayat ini menghilangkan beban yang dirasa berat sekali oleh para sahabat, 

dan menjelaskan mengenai firman Allah yang berkaitan dengan apa yang 

digariskan dalam hati dan disembunyikannya, bahwa Allah akan membuat 

perhitungan. Walaupun Allah membuat perhitungan dan pertanyaan, namun Dia 

tidak mengazab seseorang, melainkan mengazab pekerjaan yang mereka mampu 

mengerjakannya dan tidak sulit melakukannya. Tiap-tiap orang memperoleh 

kebajikan dari apa yang diusahakan, sebagaimana tiap-tiap orang memikul beban 
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akibat kejahatan (kemaksiatan) yang dilakukannya. Seseorang bisa lupa karena 

kurang mengacuhkan, sedangkan orang bisa khilaf karena mempermudah 

(menganggap enteng) sesuatu dan kurang hati-hati. Hal ini menunjukkan bahwa 

kita harus memberi perhatian yang penuh dan senantiasa mengingat-ingat tugas, 

supaya terhindar dari kekhilafan dan kelupaan. Jika ternyata masih juga terjadi 

kita lupa atau khilaf, sedangkan kita sudah memberi perhatian yang sungguh-

sungguh, maka Allah akan mengampuninya. Tuhan tidak membebani kita dengan 

beban yang menyulitkan. Juga mengandung pemberitahuan bahwa Tuhan bisa 

saja membebani kita dengan beban yang berat, tetapi Tuhan tidak berbuat 

demikian. Maka wajiblah bagi kita mensyukuri hal itu (Ash-Shiddieqy, 2000). 

F. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Komunikasi 

1. Pengertian efektivitas komunikasi 

Sebagai makhluk sosial, tiap-tiap manusia yang hidup dalam kumpulan 

masyarakat harus berpartisipasi dalam kegiatan komunikasi mulai dari bangun 

pagi hingga tidur malam. Komunikasi terjadi ketika orang-orang yang terlibat 

memiliki makna yang sama dengan apa yang dikomunikasikan. Dengan kata lain, 

apabila seseorang yang ikut saling mengerti arti, maka relasi di antara mereka 

bersifat komunikatif. Komunikasi adalah proses di mana seseorang 

menyampaikan informasi terhadap orang lain untuk menyampaikan atau 

mengganti kelakuan, pandangan, dan tindakan secara langsung (interaksi secara 

langsung) atau tidak langsung (melalui media). Mengingat kita sudah terbiasa 

berkomunikasi sejak kecil, kebanyakan orang menganggap komunikasi itu mudah. 

Namun dalam beberapa kasus, apalagi jika komunikasi yang ingin kita lakukan 

adalah untuk mencapai efek komunikasi, maka kita akan berpikir dua kali dan 

mengatakan bahwa komunikasi itu mudah (Nurhadi & Kurniawan, 2017). 
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Komunikasi antarpribadi pada dunia sehat bisa mengikutkan banyak aspek, 

termasuk petugas kesehatan, penderita dan keluarganya. Hubungan antar 

masyarakat sangat serius agar pelayanan kesehatan bisa terlaksana dengan lancar. 

Melalui interaksi tatap muka yang baik akan mempermudah tenaga medis 

mendapatkan berita yang utuh sehingga dapat melakukan perbuatan yang 

diperlukan. Ini membutuhkan komunikasi interpersonal yang baik (Yuliastri, 

2016). 

Cara komunikasi antara tenaga kesehatan adalah penyusunan dokumen, dan 

catatan dokumen adalah pencatatan, laporan dan penyimpanan bukti pelayanan 

kesehatan dalam bentuk kegiatan dalam manajemen klien. Salah satu tanda 

kurangnya komunikasi antar profesi adalah masih digunakannya dokumen dalam 

pencatatan tersendiri antar anggota profesi. Rekaman saja tidak cukup untuk 

menggambarkan respons pasien terhadap aktivitas antara profesional kesehatan. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi antar profesi, digunakan rekam 

medis profesi untuk membentuk rekam medis yang disebut rekam medis 

komprehensif perkembangan pasien, merupakan dokumen perkembangan pasien 

antar profesi keperawatan, berdasarkan rekam medik pasien Terintegrasi formulir 

catatan di (Klehr, 2009, Iyer, 2004, KARS, 2017 dalam Nasution, 2014). 

Jika pesan yang dikomunikasikan oleh koresponden dapat menghasilkan 

efek atau perubahan yang diharapkan koresponden, seperti perubahan 

pengetahuan, sikap, dan perilaku, maka komunikasi tersebut dianggap efektif. 

Melalui tanggapannya sebagai umpan balik, pergantian koresponden dapat 

diketahui (Nurhadi & Kurniawan, 2017). 

Definisi efektivitas biasanya menunjukkan sebanyak apa keinginan yang 

sudah ditetapkan sebelumnya terpenuhi. Efektivitas adalah ukuran yang 

digunakan untuk menggambarkan selama apa tata kelola sudah sampai kemauan 
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(jumlah, keunggulan, dan masa), dan tujuan tersebut ditetapkan sebelumnya. 

Terlihat bahwa jika dikaitkan dengan komunikasi dapat diartikan sejauh mana 

tujuan penyampaian pernyataan atau informasi individu kepada individu yang lain 

telah tercapai. Keefisienan interaksi disebabkan oleh dua aspek, yaitu bidang 

keahlian dan struktur acuan. Semakin besar lingkaran kesamaan antara keduanya 

maka semakin mudah komunikasi, dan efektifitas komunikasi tersebut akan 

terwujud. Begitu pula jika sumber dan penerima tidak memiliki hal yang sama 

maka akan sulit untuk menyampaikan isi komunikasinya (Wilbur Schramm, 

Mulyana, 2005 dalam Syabrina, 2017). 

2. Faktor pendukung efektivitas komunikasi 

Jika koresponden memahami isi pesan seperti yang diharapkan 

koresponden, maka pesan tersebut dianggap valid. Soal validitas dalam interaksi 

terkait cara konsumen mengerjakan perbuatan selaras dengan arti yang diharapkan 

pemberi. Efektivitas komunikasi dapat diukur dalam enam bentuk berikut:  

a. Penerima pesan adalah orang yang diinginkan untuk mendapat pesan tertentu, 

dan objek tersebut diukur sesuai dengan keakuratan orang yang menerima 

pesan tersebut. Jika penerima pesan adalah target media, maka kita dapat 

melihat jumlah penerima pesan yang memenuhi permintaan tersebut.  

b. Isi pesan adalah konsistensi maksud dari interaksi dengan realita dan keaslian 

berita yang diterima khalayak.  

c. Tepat waktu artinya surat yang dikirim ke penerima dikirim tepat waktu 

sesuai dengan kondisi dan keadaan yang akan diperiksa.  

d. Sarana komunikasi merupakan sarana yang dipakai dalam mengantarkan info 

berbanding keperluan dan sesuai dengan harapan pemberi dan penerima 

pesan.  
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e. Dari cara penyajian konten, format program adalah penerapan format yang 

dirujuk oleh kedua belah pihak.  

f. Sumber pesan merupakan kebenaran sumber yang bisa dijelaskan hingga 

berita yang dikirimkan terjamin (Hardjana, 2000 dalam Syabrina, 2017). 

Komunikasi adalah inti dari menjaga kesehatan. Tenaga medis harus dapat 

berkomunikasi dengan pasien melalui cara bertanya pada pasien, menguraikan 

berita, dan mengumpulkan lebih banyak info untuk mencapai info yang cukup dan 

jelas mengenai keadaan pasien. Pada situasi yang luas, interaksi merupakan 

metode penting kerja tim di antara para profesional medis (Junaedi & Sukmono, 

2018). 

3. Integrasi ayat tentang komunikasi 

Konsep komunikasi bukan hanya menyangkut dengan persoalan berbicara 

efisien, tetapi juga terkait dengan etika berbicara. Sejak melewati masa 

pembaruan, masyarakat Indonesia telah berada pada situasi yang sangat gembira 

dan dapat berbicara tentang apapun dengan siapapun dengan cara apapun. 

Alquran menyebutkan bahwa komunikasi adalah salah satu sifat manusia. Melalui 

komunikasi, orang bisa menggambarkan diri, membuat jejaring hubungan sosial, 

dan menumbuhkan wataknya sendiri. Ahli komunikasi dan psikolog setuju bahwa 

kekecewaan komunikasi berisiko buruk bagi individu dan masyarakat. Secara 

individual, kegagalan komunikasi menimbulkan frustrasi, demoralisasi, alienasi, 

dan penyakit-penyakit jiwa lainnya. Secara sosial, kegagalan komunikasi 

menghambat saling pengertian, menghambat kerja sama, menghambat toleransi, 

dan merintangi pelaksanaan norma-norma sosial. Al-Qur’an menyebut 

komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Dalam QS. Al-Rahman/55:1–4 

sebagai berikut: 
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 ُۙ حْمٰن  لرَّ
َ
نَ   ١ا

ٰ
رْا ق 

ْ
مَ ال

َّ
قَ ا ٢عَل

َ
سَانَُۙ خَل

ْ
اِن
ْ
بَيَانَ  ٣ل

ْ
مَه  ال

َّ
 ٤عَل

Terjemahnya:  

“(Allah) Yang Maha Pengasih, telah mengajarkan Al-Qur’an. Dia 
menciptakan manusia. Dia mengajarinya pandai menjelaskan” 
(Kementerian Agama RI, 2019) 

Surah ini dimulai dengan menyebut sifat rahmat-Nya yang menyeluruh 

yaitu Ar-Rahman, yakni Allah yang mencurahkan rahmat kepada seluruh makhluk 

dalam kehidupan dunia ini baik manusia atau jin, malaikat, binatang, maupun 

tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Setelah menyebut rahmat-Nya secara umum 

disebutkan rahmat dan nikmatnya yang teragung sekaligus menunjukkan kuasa-

Nya melimpahkan sekelumit dari sifat-Nya kepada hamba-hamba-Nya agar 

mereka meneladani-Nya, yakni dengan menyatakan Dialah yang telah 

mengajarkan al-quran kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah yang 

mengajarkan Alquran itu Dialah yang menciptakan manusia makhluk yang paling 

membutuhkan tuntunan-Nya sekaligus yang paling berpotensi memanfaatkan 

tuntunan itu dan mengajarnya ekspresi yakni kemampuan menjelaskan apa yang 

ada dalam benaknya, dengan berbagai cara utamanya adalah bercakap dengan 

baik dan benar (Shihab, 2016). 

G. Tinjauan Umum Keamanan kerja 

Keamanan kerja adalah keadaan dimana karyawan bebas dari rasa takut dan 

segala kemungkinan kecelakaan industri di tempat kerja. Oleh karena itu, 

keamanan kerja tidak terlepas dari ketidakpastian kerja terus menerus dan 

perubahan organisasi (seperti perampingan organisasi, merger dan reorganisasi) 

dan kurangnya penelitian sistematis untuk menggambarkan peran ketidakpastian 

dalam respon dampak. . Individu dalam perubahan organisasi. Selama perubahan 

organisasi seperti PHK dan merger dipandang sebagai ancaman terhadap harapan 

karyawan, ini disebut keamanan kerja (Sunyoto, 2012, Widodo, 2010 dalam 

Woran et al., 2019). 
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Pusat Pelayanan Kesehatan Pertama memiliki peran sangat penting sebagai 

garda terdepan untuk menangani Covid-19. Fakta menunjukkan bahwa petugas 

kesehatan tidak memakai standar keselamatan yaitu menggunakan alat pelindung 

diri (APD) berupa masker dalam menjalankan tugasnya. Pencegahan penularan 

antara petugas kesehatan dan pasien memerlukan alat pelindung diri. Bahaya fisik, 

biologi dan kimia lingkungan kerja perlu dikendalikan untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman. Salah satu upaya untuk 

memberikan perlindungan bagi tenaga medis adalah dengan menyediakan alat 

pelindung diri. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja pasal 3, 9, 12, 14 dinyatakan bahwa dengan peraturan 

perundangan ditetapkan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan  Kerja  (K3) 

untuk memberikan Alat Pelindung Diri  (APD). Alat Pelindung Diri (APD) adalah 

perlengkapan  yang wajib digunakan untuk melindungi tenaga kerja khususnya 

tenaga Kesehatan dari bahaya yang bisa menyebabkan cidera atau penyakit serius 

seperti Covid-19 (Livingston, 2020 dalam Windirah et al., 2020). 

Tenaga kesehatan merupakan bidang yang perlu mendapat perhatian khusus, 

karena memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada orang yang 

sangat sensitif terhadap gangguan kesehatan khususnya penyebaran virus Covid-

19, sehingga harus mampu menjaga kesehatannya. kesepakatan dalam 

melaksanakan tugasnya dalam hal pelaksanaan. Mulailah mengembangkan 

perilaku mencuci tangan dan menggunakan APD saat menangani pasien untuk 

mengurangi risiko di tempat kerja. Sangat penting bagi pekerja untuk mematuhi 

prosedur kebersihan ketika mereka pergi bekerja, karena risiko penularan dalam 

perjalanan ke tempat kerja sangat tinggi, terutama ketika menggunakan 

transportasi umum yang memiliki ventilasi buruk, yang mendorong penularan 

virus melalui udara  (Morawska & Cao, 2020).  
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Rendahnya ketaatan petugas kesehatan dalam melaksanakan prosedur 

kesehatan akan menimbulkan risiko bagi pasien dan petugas kesehatan itu sendiri. 

Hasil penelitian menyatakan terdapat bakteri patogen dan non patogen pada 

tangan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang medis di rumah sakit. Kesadaran 

petugas kesehatan untuk menggunakan alat pelindung diri masih kurang. Di 

rumah sakit Indonesia, tingkat penggunaan APD 40%, namun kenyataannya 

perawat hanya memakai salah satu alat pelindung diri (jas lab, sarung tangan atau 

masker) saat mengatasi pasien. Karyawan yang bekerja tanpa alat pelindung diri 

yang sesuai atau yang menggunakan alat pelindung diri secara tidak tepat berada 

pada risiko infeksi, yang dapat meningkatkan penularan dan menyebabkan 

penurunan kemampuan tenaga kerja dan peluang kematian yang lebih tinggi 

(Pratami et al, 2013, Said & Darmawan, 2014, Gordon et al., 2020 dalam Akbar et 

al., 2020). 

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan perlengkapan yang harus dikenakan 

pada ketika bekerja sesuai dengan ancaman dan risiko kerja untuk mematuhi 

keselamatan pekerja dan orang di sekitarnya. Pada masalah penyakit menular, alat 

pelindung diri merupakan persiapan logistik yang sangat serius, seperti obat-

obatan pendukung (lifesaving), peralatan medis dan penopang kesehatan lainnya. 

Bagi tenaga kesehatan perlu menggunakan alat pelindung diri untuk melindungi 

diri agar tidak tertular penyakit. Hal ini perlu dicermati, selain kewajibannya 

terhadap pasien, tenaga kesehatan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga 

kesehatannya sendiri. Jika terjadi wabah, petugas kesehatan harus mencari 

kegiatan untuk menjaga diri sendiri sebelum membantu orang lain. Mengambil 

tindakan perlindungan diri ini adalah untuk memungkinkan dokter untuk terus 

merawat pasien dengan baik  (Husein et al., 2020). 
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Di sisi lain, merujuk pada UU no 36 tahun 2014 pasal 4 tercermin tanggung 

jawab pemerintah terhadap tenaga kesehatan, yaitu:  

a. Pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan 

b. Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai dengan 

kebutuhan 

c. Pelindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik. 

Saat merawat pasien Covid-19, petugas kesehatan harus dibekali alat 

pelindung diri. Akses terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja 

merupakan hak tenaga kesehatan. Selain untuk perlindungan diri, pemakaian APD 

yang tepat adalah untuk mencegah sumber infeksi menyebar dari pasien ke orang 

lain. WHO dan Kementerian Kesehatan telah mengarahkan tuntunan untuk 

profesional kesehatan dan masyarakat tentang penggunaan alat pelindung diri 

yang tepat berdasarkan faktor risiko. APD yang direkomendasikan WHO dan 

Kementerian Kesehatan RI untuk tenaga kesehatan saat mengatasi pasien  

Covid-19 wajib memakai APD level 3, yaitu masker mata, kerudung, masker N95 

atau yang setara, sarung tangan, full face, gaun, celemek, sepatu bot, dan steril 

ganda (Husein et al., 2020) 
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H. Kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber: Modifikasi (Smet (1994), Greenberg (2002), dan 

Terry Behr & John Newman (1999)) 
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I. Kerangka Konsep 
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Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

Kecemasan  

Dukungan 

Keluarga 

Dukungan Sosial 

Teman Sebaya 

Beban Kerja 

Efektivitas 

Komunikasi 
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Kesehatan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang terarah dan 

mengelompokkan data untuk digeneralisasikan (Anshori & Iswati, 2009). 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Awal Bros yang berada di 

kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. Waktu penelitian akan dilakukan pada 

bulan 16 Agustus-16 September 2021. 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan cross sectional, yaitu 

studi tentang dinamika hubungan antara faktor risiko dan dampak melalui metode 

observasi atau hanya satu kali pengumpulan data (Siyoto & Sodik, 2015). 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri dari objek-objek dengan 

jumlah dan karakteristik tertentu yang darinya peneliti menentukan objek 

penelitian dan menarik suatu kesimpulan (Siyoto & Sodik, 2015). Populasi dalam 

penelitian ini yaitu seluruh petugas kesehatan yang khusus menangani bagian 

Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur 

tahun 2021 yang berjumlah 50 orang diantaranya 35 perawat, 4 bidan, 6 dokter, 

dan 5 petugas laboratorium. 

 

 



 

 
 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi, sehingga 

dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

teknik penarikan non-probability sampling, yaitu teknik penarikan sampel yang 

tidak memberikan peluang bagi setiap anggota populasi untuk dipilih untuk 

menjadi sampel. Peneliti menggunakan penarikan sampel dengan metode Total 

Sampling yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel (Siyoto & Sodik, 2015). Jadi sampel yang akan diambil yaitu 

berjumlah 50 responden tenaga kesehatan yang khusus menangani Covid-19 di 

Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang akan 

di isi oleh responden melalui link googleform untuk mengukur variabel yang akan 

diteliti. Selain itu, sebagai alat penunjang adalah kamera handphone untuk 

mendokumentasikan kegiatan penelitian. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian di Rumah Sakit 

Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur menggunakan 2 cara yaitu: 

1. Data Primer 

Pengumpulan data dikerjakan oleh peneliti secara langsung dengan 

menyebarkan kuesioner melalui link Google form kepada responden tenaga 

kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten 

Luwu Timur pada tahun 2021. Kuesioner diisi oleh responden sendiri. Kuesioner 

dirancang untuk mengukur variabel yang akan diteliti. 

 

 



 

 
 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha 

Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Peninjauan data sekunder ini bertujuan untuk 

mengetahui jumlah populasi tenaga kesehatan yang akan di jadikan sebagai 

responden. 

F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa alat ukur tersebut 

benar-benar mengukur isi yang diukur. Uji relevansi adalah untuk mengevaluasi 

antara skor (nilai) setiap item (pertanyaan) dan skor total angket. Skor terendah 

dari setiap butir pernyataan untuk kuesioner setiap variable adalah 0 dan skor 

tertinggi adalah 1. 

Berdasarkan hasil uji validasi kuesioner tentang variable yang diteliti  

tidak valid jika nilai p>0,05 atau r hitung kurang dari r tabel. Sehingga butir-butir 

soal yang tidak valid tidak diikut sertakan dalam instrumen penelitian. Butir-butir 

tersebut telah terwakili oleh butir lain yang valid dalam tiap indikator. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berkaitan dengan keakuratan instrument penelitian dalam 

mengukur apa yang diukur, kecermatan hasil ukur, dan seberapa akurat 

seandainya dilakukan pengukuran ulang (Siyoto & Sodik, 2015). Uji yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik Alpha Uji reliabilitas 

kuesioner penelitian dikatakan reliable apabila nilai α > 0,60  item alat ukur dapat 

dikatakan valid jika item itu lebih besar dari r = 0.30 jadi, apabila nilai validitas 

item dibawah 0.30 maka ia dinyatakan gugur (tidak sahih) jadi, semakin 

mendekati angka 1.00 maka semakin baik suatu alat ukur. 

 



 

 
 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Data yang diperoleh dari pengamatan dan pengukuran diolah menggunakan 

komputer melalui Microsoft Excel versi 2010 dan SPSS (Service Package for 

Social Science) versi 16.0 dengan menggunakan uji chi square atau uji fisher 

ataupun kolmogrov apabila datanya tidak memenuhi syarat dalam penggunaan uji 

chi square. Penyajian data disajikan dalam bentuk tabel dan penjelasan tabel 

disajikan dalam bentuk narasi. Dalam proses pengolahan data, beberapa langkah 

yang harus dilakukan, antara lain editing, coding, data entry, data cleaning, dan 

tabulasi. 

2. Analisis data 

a. Analisis univarit yang digunakan untuk mengetahui deskripsi data determinan 

kejadian stress pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di 

Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 

2021 yang hasilnya disajikan dalam tabel distribusi frekuensi.  

b. Analisis data yang digunakan merupakan analisis bivariat guna menunjukkan 

hubungan kejadian stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi Covid-

19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur 

tahun 2021. Analisis data yang digunakan yaitu dengan desain penelitian 

observasional analitik, yang menggunakan pendekatan Cross Sectional 

dengan pengambilan sampel menggunakan teknik Total sampling dengan 

menggunakan uji statistik berupa uji Chi Square. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Bangunan RS Awal Bros Kecamatan Nuha 

Sebelum menjadi bagian dari Awal Bros, pada tahun 1977 dibuka dengan 

nama Rumah Sakit Inco Sorowako. Kemudian bergabung dengan Rumah Sakit 

Awal Bros sejak 1 Januari 2019 dan berganti nama menjadi Rumah Sakit Awal 

Bros Sorowako. Sampai sekarang, RS Awal Bros Sorowako telah melayani 

banyak pasien, baik dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan maupun dari 

daerah sekitarnya. RS Awal Bros Sorowako selalu mengutamakan keselamatan 

pasien serta kualitas dan pelayanan yang prima dengan menyediakan 50 tempat 

tidur untuk rawat inap dan berbagai pelayanan kesehatan yang menyeluruh di 

wilayahnya. RS Awal Bros Sorowako akan selalu mengembangkan fasilitas lain 

yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat. 

Rumah Sakit Awal Bros Sorowako terletak 1 km dari bandara khusus 

Sorowako yaitu di Jl. Diponegoro No 1 Sorowako Kecamatan Nuha, Luwu Timur, 

Sulawesi Selatan. Komitmen RS Awal Bros Sorowako untuk meningkatkan 

kesehatan pasien ditunjukkan dalam program pelayanan kesehatan yang 

komprehensif. RS Awal Bros Sorowako selalu memberikan pelayanan yang 

terintegrasi dengan jaringan RS Primaya lainnya selama proses diagnostik, 



 

 
 

pengobatan, terapi, dan rehabilitasi. Ini adalah jenis komitmen untuk memenuhi 

tuntutan perawatan kesehatan setiap orang.  

Tidak hanya fokus pada penyembuhan, RS Awal Bros Sorowako 

mendorong setiap pasien untuk menjaga pola hidup sehat dengan menawarkan 

berbagai paket pemeriksaan kesehatan, antara lain paket medical check-up dan 

paket cek kesehatan lainnya. Rumah Sakit Awal Bros Sorowako buka dari hari 

Senin sampai Jumat mulai pukul 07.00 hingga 23.00. 

Terdapat beberapa layanan dan fasilitas unggul di Rumah Sakit Awal Bros 

Sorowako, antara lain: 

1. Imunisasi Anak 

2. Fisioterapi 

3. Kamar Operasi 

4. Laboratorium 

5. Medical Check Up 

6. Rawat Inap 

Rumah Sakit Awal Bros Sorowako mampu menampung pasien dalam 50 

tempat tidur yang terdiri atas: 

1. Ruang Perawatan Umum 

2. Ruang Perawatan Bersalin 

3. Ruang Perawatan Anak 

4. Ruang Perawatan Khusus 

Ada pula layanan dan fasilitas non-medis yang disediakan oleh Rumah Sakit 

Awal Bros Sorowako, yaitu: 

1. Ruang tunggu 

2. Parkir kendaraan. 

 



 

 
 

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, 

profesi, status marital, dan masa kerja. Rincian karakteristik responden tersebut 

disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

a. Jenis kelamin 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tenaga 

Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha  

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

Jenis Kelamin Jumlah (n) Persentasi (%) 

Laki-Laki 9 18 

Perempuan 41 82 

Total 50 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 50 responden, distribusi 

frekuensi responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 9 

responden (18%) dan frekuensi responden yang berjenis kelamin perempuan 

yaitu sebanyak 41 responden (82%). 

b. Umur  

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Pada Tenaga  

Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha  

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

Kategori Umur (Tahun) Jumlah (n) Persentasi (%) 

23-26 22 44 

27-30 15 30 

31-34 7 14 

35-38 1 2 

39-42 3 6 

43-46 2 4 

Total  50 100 

Sumber: Data Primer, 2021 



 

 
 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 50 responden, sebagian 

besar responden berumur 23 – 26 tahun sebanyak 22 responden (44%) dan 

paling sedikit berumur 35 – 38 tahun sebanyak 1 responden (2%). 

c. Profesi 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi Pada Tenaga Kesehatan  

di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha  

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

Profesi  Jumlah (n) Persentasi (%) 

Bidan 4 8 

Dokter 6 12 

Laboran 5 10 

Perawat 35 70 

Total 50 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 50 responden, sebagian 

besar tenaga kesehatan bekerja sebagai perawat yaitu sebanyak 35 responden 

(70%) dan paling sedikit yaitu bidan sebanyak 4 responden (8%). 

d. Status Pernikahan 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan Pada Tenaga 

Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha  

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

Status Pernikahan Jumlah (n) Persentasi (%) 

Menikah 18 36 

Belum Menikah 32 64 

Total 50 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 50 responden, distribusi 

frekuensi responden yang berstatus menikah yaitu sebanyak 18 responden 

(36%) dan frekuensi responden yang berstatus belum menikah yaitu sebanyak 

32 responden (64%). 

 



 

 
 

2. Hasil Analisis Univariat 

a. Tingkat Stres  

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Stres Pada  

Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha  

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

Stres Jumlah (n) Persentasi (%) 

 Normal  17 34 

Ringan 15 30 

Sedang 12 24 

Berat 6 12 

Total 50 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 50 responden, dapat 

dilihat bahwa responden terbanyak yaitu dalam keadaan stres normal yaitu 

sebanyak 17 responden (34%) dan yang paling sedikit yaitu mengalami stres 

berat sebanyak 6 responden (12%). 

b. Tingkat Kecemasan 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Kecemasan Pada 

Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha  

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

Kecemasan Jumlah (n) Persentasi (%) 

 Normal  20 40 

Ringan 7 14 

Sedang 15 30 

Berat 8 16 

Total 50 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 50 responden, dapat 

dilihat bahwa responden terbanyak yaitu yang mengalami kecemasan normal 

sebanyak 20 responden (40%) dan yang terendah yaitu mengalami kecemasan 

ringan sebanyak 7 responden (14%). 

 

 



 

 
 

c. Beban kerja 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Beban Kerja Pada Tenaga 

Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha  

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

Beban kerja Jumlah (n) Persentasi (%) 

 Ringan  31 62 

Berat 19 38 

Total 50 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 50 responden, sebagian 

besar responden dalam keadaan beban kerja yang ringan yaitu sebanyak 31 

responden (62%) dan responden dalam keadaan beban kerja yang berat yaitu 

sebanyak 19 responden (38%). 

d. Dukungan keluarga 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Keluarga Pada 

Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha  

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

Dukungan keluarga Jumlah (n) Persentasi (%) 

 Baik  28 56 

Kurang baik 22 44 

Total 50 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 50 responden, sebagian 

besar responden memiliki dukungan keluarga yang kurang baik yaitu sebanyak 

28 responden (56%) dan responden memiliki dukungan keluarga yang baik 

yaitu sebanyak 22 responden (44%). 

 

 

 

 

 



 

 
 

e. Efektivitas komunikasi 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Efektivitas Komunikasi  

Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha  

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

Efektivitas 

komunikasi 

Jumlah (n) Persentasi (%) 

 Efektif  20 40 

Tidak efektif 30 60 

Total 50 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 50 responden, sebagian 

besar responden memiliki efektivitas komunikasi yang tidak efektif yaitu 

sebanyak 30 responden (60%) dan responden memiliki efektivitas komunikasi 

yang efektif yaitu sebanyak 20 responden (40%). 

f. Dukungan sosial teman sebaya 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Sosial Teman 

Sebaya Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

Dukungan sosial 

teman sebaya 

Jumlah (n) Persentasi (%) 

 Baik  26 52 

Kurang baik 24 48 

Total 50 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 50 responden, sebagian 

besar responden memiliki dukungan sosial teman sebaya yang kurang baik 

yaitu sebanyak 26 responden (52%) dan responden memiliki dukungan sosial 

teman sebaya yang baik yaitu sebanyak 24 responden (48%). 

 

 

 

 



 

 
 

g. Keamanan kerja 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keamanan Kerja  

Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

Keamanan kerja Jumlah (n) Persentasi (%) 

 Baik  28 56 

Kurang baik 22 44 

Total 50 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 50 responden, dapat 

dilihat bahwa responden memiliki keamanan kerja yang baik yaitu sebanyak 28 

responden (56%) dan responden memiliki keamanan kerja yang kurang baik 

yaitu sebanyak 22 responden (44%). 

3. Hasil Analisis Bivariat 

a. Hubungan kecemasan dengan kejadian stres 

Tabel 4.12 

Hubungan Kecemasan Terhadap Kejadian Stres Pada Tenaga  

Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha  

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

Kategori 

Kecemasan 

Kategori Stres 
Total 

p value Normal Ringan Sedang Berat 

n % n % n % n % n % 

Normal 13 65 5 25 1 5 1 5 20 100 

0.027 

Ringan 2 28.6 2 28.6 2 28.6 1 14.3 7 100 

Sedang 1 6.7 5 33.3 7 46.7 2 13.3 15 100 

Berat 1 12.5 3 37.5 2 25 2 25 8 100 

Total 17 34 15 30 12 24 6 12 50 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari 20 responden yang 

tertinggi dalam keadaan kecemasan normal yaitu sebanyak 13 responden 

(65%) dengan tingkat stres normal dan untuk kategori terendah yaitu pada 

kategori stres sedang dan berat sebanyak 1 responden (5%). Pada kategori 

kecemasan ringan dari 7 responden, yang paling banyak mengalami stres 



 

 
 

normal, ringan, dan sedang sebanyak 2 responden (28.6%) dan terendah 

mengalami stres berat sebanyak 1 responden (14.3%). Dari 15 responden pada 

kategori kecemasan sedang, terdapat responden yang paling tinggi mengalami 

stres sedang yaitu sebanyak 7 responden (46.7%) dan terendah sebanyak 1 

responden (6.7%) yang mengalami stres normal. Sementara itu, pada 

kecemasan berat dari 8 responden yang tertinggi mengalami stres ringan 

sebanyak 3 responden (37.5%) dan terendah tidak mengalami stres sebanyak 1 

responden (12.5%). 

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel kecemasan menunjukkan 

nilai p = 0.027 yang dimana nilai p<0.05 yang berarti terdapat hubungan yang 

signifikan antara kecemasan dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di 

Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. 

Dengan ini berarti bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. 

b. Hubungan beban kerja dengan stres 

Tabel 4.13 

Hubungan Beban Kerja Terhadap Kejadian Stres Pada Tenaga  

Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha  

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

Beban 

Kerja 

Kategori Stres 
Total 

p value Normal Ringan Sedang Berat 

n % n % n % n % n % 

Ringan 11 35.5 9 29 7 22.6 4 12.9 31 100 

0.977 Berat 6 31.6 6 31.6 5 26.3 2 10.5 19 100 

Total 17 34 15 30 12 24 6 12 50 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari 31 responden yang 

memiliki beban kerja ringan tertinggi yaitu sebanyak 11 responden (35.5%) 

dengan tingkat stres yang normal dan sebanyak 4 responden (12.9%) yang 

mengalami stres berat. Sedangkan dari 19 responden yang memiliki beban 



 

 
 

kerja berat sebanyak 6 responden (31.6%) yang mengalami stres normal dan 

sedang dan terdapat 2 responden (10.5%) yang mengalami stres berat. 

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel beban kerja menunjukkan 

nilai p = 0.977 yang dimana nilai p>0.05 yang berarti tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara beban kerja dengan kejadian stress pada tenaga 

kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu 

Timur tahun 2021. Dengan ini berarti bahwa H1 ditolak dan H0 diterima. 

c. Hubungan Dukungan keluarga dengan stres 

Tabel 4.14 

Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kejadian Stres Pada Tenaga 

Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha  

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

Dukungan 

Keluarga 

Kategori Stres 
Total 

p value Normal Ringan Sedang Berat 

n % n % n % n % n % 

Baik 13 46.4 5 17.9 5 17.9 5 17.9 28 100 

0.032 
Kurang 

Baik 
4 18.2 10 45.5 7 31.8 1 4.5 22 100 

Total 17 34 15 30 12 24 6 12 50 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat dari 28 responden yang memiliki 

dukungan keluarga yang baik tertinggi yaitu sebanyak 13 responden (46.4%) 

dengan tingkat stres yang normal, dan yang terendah sebanyak 5 responden 

(17.9%) dengan tingkat stres ringan, sedang, dan berat. Sementara itu, dari 22 

responden dengan dukungan keluarga yang kurang baik tertinggi sebanyak 10 

responden (45.5%) dalam kategori stres ringan dan yang terendah 1 responden 

(4.5%) yang mengalami stres berat. 

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel dukungan keluarga 

menunjukkan nilai p = 0.032 yang dimana nilai p<0.05 yang berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kejadian stress 

pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten 



 

 
 

Luwu Timur tahun 2021. Dengan ini berarti bahwa H1 diterima dan H0 

ditolak. 

d. Hubungan efektivitas komunikasi dengan kejadian stres 

Tabel 4.15 

Hubungan Efektivitas Komunikasi Terhadap Kejadian Stres Pada Tenaga 

Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha  

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

Efektivitas 

Komunikasi 

Kategori Stres 
Total 

p value Normal Ringan Sedang Berat 

n % n % n % n % n % 

Efektif 8 40 2 10 6 30 4 20 20 100 

0.070 
Tidak 

Efektif 
9 30 13 43.3 6 20 2 6.7 30 100 

Total 17 34 15 30 12 24 6 12 50 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat dari 20 responden yang efektif 

dalam berkomunikasi yaitu sebanyak 8 responden (40%) yang dalam kategori 

stres normal, dan yang terendah sebanyak 2 responden (10%) yang berada 

dalam kategori stres ringan. Sedangkan sebanyak 30 responden yang tidak 

efektif dalam berkomunikasi, dimana 13 responden (43.3%) dalam kategori 

stres ringan, dan sebanyak 2 responden (6.7%) dalam kategori stres berat. 

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel efektivitas komunikasi 

menunjukkan nilai p = 0.070 yang dimana nilai p>0.05 yang berarti tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara efektivitas komunikasi dengan 

kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan 

Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Dengan ini berarti bahwa H1 

ditolak dan H0 diterima. 

 

 

 

 



 

 
 

e. Hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan kejadian stres 

Tabel 4.16 

Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Kejadian Stres Pada 

Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha  

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

Dukungan 

Sosial 

Teman 

Sebaya 

Kategori Stres 
Total p 

value 
Normal Ringan Sedang Berat 

n % n % n % n % n % 

Baik 11 42.3 6 23.1 4 15.4 5 19.2 26 100 

0.112 Kurang 

Baik 
6 25 9 37.5 8 33.3 1 4.2 24 100 

Total 17 34 15 30 12 24 6 12 50 100 
 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat dari 26 responden yang memiliki 

dukungan sosial teman sebaya yang baik dengan jumlah tertinggi yaitu 

sebanyak 11 responden (42.3%) dalam kategori stres normal, dan yang 

terendah pada kategori stres sedang sebanyak 4 responden (15.4%). Sementara 

itu, sebanyak 24 responden yang memiliki dukungan sosial teman sebaya 

kurang baik dimana 9 responden (37.5%) dengan kategori stres ringan, dan 

terdapat 1 responden (4.2%) dengan kategori stres berat. 

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel dukungan sosial teman 

sebaya menunjukkan nilai p = 0.112 yang dimana nilai p>0.05 yang berarti 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial teman sebaya 

dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Dengan ini berarti 

bahwa H1 ditolak dan H0 diterima. 

 

 

 

 



 

 
 

f. Hubungan keamanan kerja dengan kejadian stress 

Tabel 4.17 

Hubungan Keamanan Kerja Terhadap Kejadian Stres Pada Tenaga 

Kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha  

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 

Keamanan 

Kerja 

Kategori Stres 
Total 

p value Normal Ringan Sedang Berat 

n % n % n % n % n % 

Baik 10 35.7 8 28.6 5 17.9 5 17.9 28 100 

0.404 
Kurang 

Baik 
7 31.8 7 31.8 7 31.8 1 4.5 22 100 

Total 17 34 15 30 12 24 6 12 50 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat dari 28 responden yang memiliki 

keamanan kerja yang baik yaitu sebanyak 10 responden (35.7%) dalam 

kategori stres normal, dan terendah sebanyak 5 responden (17.9%) dalam 

kategori stres sedang dan berat. Sementara itu, dari 22 responden yang 

memiliki keamanan kerja kurang baik, sebanyak 7 responden (31.8%) dalam 

keadaan stres normal, ringan, dan sedang dan yang terendah terdapat 1 

responden (4.5%) dalam kategori stres berat. 

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel keamanan kerja 

menunjukkan nilai p = 0.404 yang dimana nilai p>0.05 yang berarti tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara keamanan kerja dengan kejadian 

stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha 

Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Dengan ini berarti bahwa H1 ditolak dan 

H0 diterima. 

 

 

 



 

 
 

C. Pembahasan 

1. Hubungan kecemasan terhadap kejadian stres pada tenaga kesehatan 

di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur 

tahun 2021 

Variabel kecemasan memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian 

stres hal ini dilihat dari hasil uji chi square yang menunjukkan nilai p = 0.027 

yang dimana nilai p<0.005. Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha mengalami kecemasan dikarenakan mereka merasa takut tertular 

virus dari pasien dan mereka takut jika sampai menularkan pada anggota keluarga 

di rumah. Selain itu Kecamatan Nuha merupakan wilayah zona merah dimana 

terjadi peningkatan kasus yang cukup besar dalam seharinya yaitu sekitar 160 

kasus per hari. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ward 

& Dugger (2005) yang menyatakan ada hubungan antara ketakutan, kecemasan, 

dan stres dalam pekerjaan. Ketakutan dan kecemasan dipercaya menjadi penyebab 

timbulnya stres dalam pekerjaan yang berakibat pada berkurangnya kinerja. 

(Ekawarna & Sofyan, 2020). 

Munculnya stigma di masyarakat selama pandemi Covid-19 bisa 

menimbulkan dampak yang lama di keluarga dan masyarakat. Rasa takut, 

kekhawatiran, menurunnya hubungan sosial dan ekonomi merupakan beberapa 

faktor penyebab munculnya tekanan. Perasaan curiga terhadap orang yang dapat 

menularkan virus sehingga menyebabkan enggan bertemu dengan orang lain. 

Reaksi ini dapat menyebabkan reaksi pada diri agar segera melakukan 

perlindungan (Yunere & Yaslina, 2020). 

Dalam penelitian ini terdapat responden yang dalam kondisi kecemasan 

normal namun mengalami stres berat. Hal ini disebabkan karena tenaga kesehatan 

telah difasilitasi dengan APD yang lengkap dan aman sehingga mereka merasa 

terlindungi. Namun, yang menyebabkan stres tenaga kesehatan merasa tidak 



 

 
 

nyaman dan tidak leluasa dalam melakukan aktivitas dengan menggunakan APD 

yang baru sehingga menimbulkan tekanan dalam dirinya. Sebaliknya terdapat 

responden dalam kondisi kecemasan berat namun tidak mengalami stres. Hal ini 

disebabkan karena responden banyak mendapatkan dukungan sosial, terutama 

dukungan dari keluarga mereka. Selain itu responden juga telah mendapatkan 

vaksinasi Covid-19. Sehingga mereka merasa aman dan tidak takut dengan 

stigma-stigma buruk yang sering mereka dapatkan hal itu tidak akan berpengaruh 

bagi mereka.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Musyarofah et al., 2021) yang menunjukkan bahwa responden yaitu tenaga 

kesehatan mayoritas tidak mengalami kecemasan, yaitu sebesar 70%. Hal ini bisa 

terjadi oleh karena tenaga kesehatan telah mendapatkan vaksin Covid-19 (80%). 

Selain itu, APD di fasilitas kesehatan juga telah memenuhi, yaitu lengkap 

(72.5%). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Yunere & Yaslina, 2020) 

yang menyatakan nilai p value kedua variabel yaitu 0,191 dan lebih besar dari 

0,05 berarti tidak ada hubungan  yang signifikan antara stigma tentang covid-19 

dengan kecemasan perawat dalam melawan pandemi covid-19. 

Respon psikologis tenaga kesehatan pada pandemi Covid-19 semakin 

meninggi disebabkan oleh kecemasan terhadap kesehatan anggota keluarganya. 

Karena itu, sejak awal kejadian Covid-19, tenaga kesehatan merasakan tekanan 

sehingga mengalami stres. Hasil Penelitian Lai et al (2020) menyatakan bahwa 

tenaga kesehatan berisiko menderita gangguan jiwa ketika menangani pasien 

Covid-19. Hal ini dibuktikan bahwa terdapat 50,4% responden yang mengalami 

gejala depresi dan 44,6% mengalami gejala kecemasan akibat tertekan. Tenaga 

kesehatan adalah kelompok yang sensitif terhadap Covid-19 karena menjadi 

penjaga terdepan dalam menangani masalah. Menurut IASC (2020) tenaga 



 

 
 

kesehatan menghadapi tekanan akibat desakan pekerjaan yang banyak antara lain 

jam kerja yang panjang, jumlah pasien yang bertambah, persepsi publik terhadap 

tenaga kesehatan, alat pelindung diri yang menghalangi pergerakan, dan 

sedikitnya berita mengenai paparan. Dampak yang lama pada mereka yang 

terkena yaitu merasa ketakutan bahwa petugas kesehatan dapat menyebarkan 

Covid-19 ke teman dan keluarga karena pekerjaan mereka  (Fadli et al., 2020). 

Penelitian lain menggunakan survei studi mengenai kesehatan jiwa dari 

1.257 petugas kesehatan yang menangani pasien Covid-19 di 34 rumah sakit di 

Tiongkok. Menunjukkan sebagian besar dari mereka menyampaikan tanda-tanda 

depresi 50%, kecemasan 45%, insomnia 34%, dan tekanan mental 71,5%. Hasil 

penelitian lain menyatakan bahwa terdapat 89% tenaga kesehatan yang berisiko 

besar menderita gangguan psikologis seperti stres (Chua et al., 2004). Untuk 

memberantas persoalan kesehatan jiwa tenaga kesehatan perlu dijalankan 

perubahan melalui pembentukan tim medis psikoterapi dan penerapan model 

keyakinan kesehatan tenaga kesehatan (Cheng et al., 2020 dalam Fadli et al., 

2020). 

Tenaga kesehatan yang hampir setiap hari bertemu dengan pasien Covid-19 

membuat mereka merasa gelisah dan cemas sehingga akan mengganggu 

mentalnya. Bagi orang yang mengalami kecemasan, ketenangan dan ketentraman 

jiwa sangat diperlukan, karena jika seseorang sedang cemas seringkali merasa 

bingung dan tidak mampu berpikir. Kecemasan bisa membuat orang bingung, 

sebaliknya ketenangan bisa membuat orang berkonsentrasi. Kecemasan akan 

menyebabkan orang bingung dan sebaliknya dengan ketenangan akan membuat 

orang dapat berkonsentrasi baik. Hal ini dijelaskan dalam QS Al-Fath/48:4 

tentang menurunkan kecemasan individu dalam menghadapi problem. 



 

 
 

نَةَ فِْ قُ لُوْبِ الْمُؤْمِنِيَْ ليَِ زْدَادُوْٓا اِيْْاَنًَ مَّعَ اِيْْاَنِِِمْ ِۗوَللِّّٰ  جُنُ وْدُ السَّمٰوٰتِ وَالَْْرْضِِۗ  هُوَ الَّذِيْٓ انَْ زَلَ السَّكِي ْ
ُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا    ٤ وكََانَ اللّّٰ

Terjemahnya:  

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang 
mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah 
ada). Milik Allahlah bala tentara langit dan bumi dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Mahabijaksana” (QS Al-Fath/48:4). 

Seperti di jelaskan dalam al-Qur’an dan dibuktikan dengan kenyataan 

sejarah bahwa Nabi Muhammad saw. pernah bermimpi memasuki kota Mekah 

dan berthawaf di ka’bah. Mimpi ini disampaikan kepada sahabat-sahabat beliau. 

Pada tahu ke VI, beliau berangkat ke Mekah untuk ber umrah bersama sekitar 

1.300 orang sahabat. Tetapi, setelah tiba di Hudaibiyah, kaum musyrikin 

menghalangi mereka melanjutkan perjalanan menuju Mekah, dan terjadi sekian 

kali pembicaraan yang akhirnya dicapai kesepakatan bahwa Nabi dan rombongan 

harus kembali ke Madinah dan baru diizinkan umroh pada tahun berikutnya. Hal 

ini mengguncangkan hati sekian banyak kaum muslimin karena mereka yakin 

bahwa mimpi Nabi tersebut pasti sesuai kenyataan. Ketika itulah Allah 

menurunkan “sakinah” dan ketenangan dalam hati kaum muslimin. 

Diturunkannya sakinah itu sehingga lebih mantap dan bertambah iman kaum 

beriman (Shihab, 2016). 

2. Hubungan beban kerja terhadap kejadian stres pada tenaga kesehatan 

di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur 

tahun 2021 

Beban kerja yang berat jika dialami secara terus menerus maka dapat 

berpengaruh pada kesehatan tenaga kerja baik fisik dan mental. Berdasarkan hasil 

penelitian didapatkan hasil uji chi square pada variabel beban kerja menunjukkan 

nilai p = 0.977 yang dimana nilai p>0.05 yang berarti tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara beban kerja dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan 

di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. 



 

 
 

Tidak adanya hubungan beban kerja terhadap kejadian stres pada tenaga 

kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur 

disebabkan karena pihak rumah sakit memberlakukan sistem shift kerja bagi 

tenaga kesehatan, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan keadaan saat ini dan 

tetap mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Selain itu, sebagian besar pasien 

Covid-19 merupakan berasal dari tenaga kesehatan. Ketika mereka dinyatakan 

positif Covid-19, maka akan diisolasi mandiri atau di karantina di old camp. 

Namun, beberapa tenaga kesehatan tidak merasa terbebani dengan hal itu, 

sebaliknya mereka merasa senang karena selain libur bekerja mereka tetap 

menerima gaji dan juga mendapat tunjangan dari pihak pemerintah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh We 

Timangratuogi (2012) yang menyatakan bahwa shifting juga dapat membantu 

perawat untuk memiliki hubungan dengan teman kerjanya. Dalam sebuah 

wawancara kepada beberapa perawat di RS dr. M. Haulussy didapat bahwa 

perawat mampu untuk tidak melibatkan masalah pribadi ke dalam pekerjaan dan 

sebaliknya melibatkan masalah dalam pekerjaan ke dalam masalah pribadi. 

Perawat yang mampu untuk tidak melibatkan masalah pribadi ke dalam 

pekerjaannya akan lebih merasa tidak terbebani dan akan lebih fokus kepada 

masalah atau beban kerjanya sebagai perawat, seperti perawat lebih mampu untuk 

mengambil keputusan terhadap tindakan atau keputusan untuk tim kerjanya. 

Situasi yang terjadi membuktikan bahwa perawat lebih puas terhadap 

pekerjaannya. Pekerja yang merasa puas dengan pekerjaannya tidak perlu  merasa 

depresi, cemas atau stress (Tutupary et al., 2021). 

Selain itu hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada 

perawat pada tahun 2006, yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

beban kerja dan stres kerja yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 



 

 
 

yang signifikan antara beban kerja dengan stres kerja. Hal ini disebabkan karena 

adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam menimbulkan stres kerja 

(Fitri, 2013). 

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Novayanti (2012) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara 

tuntutan tugas beban kerja dengan stres. Penelitian Emilda (2014) menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara beban kerja mental dengan stres 

yang dilakukan pada perawat instalasi IGD. Selain itu, penelitian yang dilakukan 

oleh Situngkir (2004) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

tuntutan lingkungan kerja dengan kejadian stres. Menurut Munandar (2014), pada 

saat tertentu kondisi kerja dapat menghasilkan prestasi kerja yang optimal. Selain 

dampaknya pada prestasi kerja, kondisi pada tuntutan kerja lingkungan fisik juga 

memiliki dampak terhadap kesehatan mental dan keselamatan kerja seseorang. 

Tuntutan kerja fisik ini mempunyai pengaruh terhadap kondisi psikologis pekerja, 

sehingga dapat memicu terjadinya stres (Fahamsyah, 2017). 

Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten 

Luwu Timur tidak merasakan beban kerja karena mereka telah disediakan alat 

pelindung diri (APD) yang aman dan lengkap. Sehingga mereka merasa aman dan 

tidak mengalami kekhawatiran ketika melakukan penanganan terhadap pasien. 

Selain itu faktor lain yang menjadi mendukung sehingga tenaga kesehatan di 

Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tidak 

mengalami stres akibat beban kerja yaitu karena mereka mendapat dukungan dari 

keluarga salah satunya dari orang tua, istri/suami, mertua, dan saudara.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2013) 

yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara beban kerja dengan kejadian 

stres, dengan nilai signifikan (p-value) sebesar 0,300. Hal ini dikarenakan faktor 



 

 
 

lain, seperti faktor eksternal berupa masalah di rumah, lebih banyak menimbulkan 

stres kerja. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden masih berusia 

muda dan saling membantu dalam pekerjaan  (Dewi, 2018). 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat responden dalam 

kategori beban kerja ringan namun mengalami stres. Hal ini disebabkan karena 

faktor eksternal dari pekerjaan yaitu dipengaruhi oleh faktor umur, dimana pada 

distribusi karakteristik usia responden yang paling banyak mengalami stres yaitu 

umur 23-26 tahun. Selain itu kondisi dan lingkungan tempat tinggal yang jauh 

dari keluarga dapat menyebabkan tingkat stres pada tenaga kesehatan. 

Berdasarkan penelitian Ibrahim et al (2016) menunjukkan responden yang 

mengalami stres terbanyak yaitu di usia dibawah 40 tahun. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa usia muda lebih banyak mengalami stres kerja dari pada 

pekerja yang berumur diatas 40 tahun. Hal ini disebabkan karena umur pada 

kategori tua dapat dikatakan lebih memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

stres. Selain itu, penelitian Habibi & Jefri (2018) menyatakan bahwa responden 

umur <35 tahun lebih banyak mengalami stres kerja dibanding dengan responden 

yang berumur >36 tahun (Awalia et al, 2020). 

3. Hubungan dukungan keluarga terhadap kejadian stres pada tenaga 

kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten 

Luwu Timur tahun 2021 

Dukungan keluarga adalah suatu kondisi yang berguna dan didapatkan 

seseorang dari orang lain yang bisa dipercaya sehingga seseorang memahami ada 

orang lain yang memberikan perhatian, menghargai, dan mencintainya 

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel dukungan keluarga menunjukkan 

nilai p = 0.032 yang dimana nilai p<0.05 yang berarti terdapat hubungan yang 

signifikan antara dukungan keluarga dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan 

di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. 



 

 
 

Hal ini terjadi karena sebagian besar keluarga saling memotivasi dan mendukung 

pekerjaan responden sebagai seorang tenaga kesehatan yang bertugas sebagai 

garda terdepan Covid-19. Dukungan itu diberikan baik melalui media sosial atau 

dengan mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, mengingatkan 

untuk menjaga pola makan baik dan istirahat yang cukup. Adapun jika responden 

dinyatakan positif Covid-19, maka keluarga akan membawakan makanan di 

tempat karantina, baik itu yang karantina mandiri maupun yang di old camp. 

Adapun sumber dukungan dari keluarga yang paling banyak diberikan berasal dari 

suami, istri dan orang tua. Bahkan ada beberapa yang dimotivasi dari mertua dan 

anaknya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di inggris pada tahun 2015, 

menyatakan bahwa individu yang memperoleh dukungan psikologi dari orang 

terdekat bisa mengatur emosi sehingga dapat menekan tingkat stres (McGrath, 

2015 dalam (Winarsih & Sukarno, 2021). Penelitian Adoe (2015), menyatakan 

terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dan stres kerja yang 

dirasakan oleh karyawan. Dukungan sosial memberikan pengaruh yang efisien 

terhadap stres kerja, dimana hal ini sesuai dengan hasil penelitian, yakni sebanyak 

53.2% dan yang lainnya diakibatkan oleh faktor di luar dukungan sosial keluarga 

sehingga dapat mempengaruhi stres kerja (Adoe, 2015 dalam Hamid, 2018). 

Terdapat beberapa responden yang mendapat dukungan tapi mengalami 

stres karena dipicu oleh faktor seperti profesi dan umur. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil distribusi karakteristik responden dimana lebih banyak yang stres pada usia 

muda yaitu umur 23-26 tahun. Sebaliknya terdapat beberapa responden yang tidak 

mendapat dukungan tapi tidak stres hal ini terjadi karena responden hanya 

bersandar dan menyerahkan segala hal yang terjadi kepada Tuhan, terdapat juga 

dari beberapa responden ketika mengalami Covid-19 dan tidak mendapat 



 

 
 

dukungan dari keluarga malah memotivasi diri sendiri yaitu dengan berolah raga 

dan tetap melakukan aktivitas fisik seperti biasa. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Soesanto, 2021) menunjukkan ada 

hubungan antara dukungan keluarga dengan kejadian stres di masa pandemi 

Covid-19. Dukungan anggota keluarga yang baik mempunyai arti luar biasa. 

dalam usaha penyembuhan. Kepedulian anggota keluarga seperti memberi tahu 

untuk periksa rutin, minum obat, mengurangi garam, selalu berdoa, membawa 

periksa dan menolong biaya pemeriksaan, serta menegur apabila merokok. Hal ini 

terbukti ketika mematuhi upaya penyembuhan dibandingkan dengan pasien 

hipertensi yang kurang memperoleh kepedulian dari anggota keluarganya. 

Dukungan keluarga merupakan faktor luar yang bisa mengurangi stres 

individu, dukungan keluarga juga sangat berarti untuk mereka yang tengah 

mengalami penyakit terkhusus tenaga kesehatan Covid-19 dalam menjalankan 

tugasnya, dikarenakan ini bisa menambah perasaan bahagia sehingga dapat 

merangsang responden untuk tetap sehat. Hasil penelitian (Nurpeni, 2013) 

menunjukkan terbatasnya dukungan dari keluarga berhubungan dengan kenaikan 

stres. Dukungan keluarga juga berhubungan dengan penyusunan keseimbangan 

mental dan kesenangan jiwa (Nurpeni, 2013 dalam Winarsih & Sukarno, 2021). 

Dalam islam kita diajarkan untuk peduli dengan sesama, menyenangkan hati 

orang lain dan saling mengasihi serta mencintai sesama. Islam menyerukan 

kepada manusia agar saling mengasihi satu sama lain seperti yang tertuang dalam 

QS Al-Balad/90:17 sebagai berikut: 

 ٧١ثَُُّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا وَتَ وَاصَوْا بِِلصَّبِِْ وَتَ وَاصَوْا بِِلْمَرْحَََةِِۗ 
Terjemahnya: 

“Kemudian, dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling 
berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang”. 



 

 
 

Dalam kitab al-Misbah diartikan kemudian dia, sebelum dan pada saat 

melakukan aneka kebajikan yang disebut sebelum ini, termasuk orang yang 

beriman dan saling berpesan tentang perlunya kesabaran dan ketabahan dalam 

melaksanakan ketaatan dan menghadapi cobaan serta saling berpesan tentang 

mutlaknya berkasih sayang antar seluruh makhluk (Shihab, 2016). Islam selalu 

mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk serta memberi perhatian 

kepada makhluk lainnya. Keluarga merupakan orang terdekat yang selalu 

memberikan dukungan berupa empati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap 

individu serta bersedia mendengarkan keluh kesah orang lain. 

4. Hubungan efektivitas komunikasi terhadap kejadian stres pada tenaga 

kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten 

Luwu Timur tahun 2021 

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel efektivitas komunikasi 

menunjukkan nilai p = 0.070 yang dimana nilai p>0.05 yang berarti tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara efektivitas komunikasi dengan kejadian stress 

pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten 

Luwu Timur tahun 2021. Hal ini terjadi karena tenaga kesehatan di Rumah Sakit 

Awal Bros dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang dihadapi dan 

dapat memberikan respon yang sesuai terhadap kondisi yang dapat menyebabkan 

stres itu sendiri. Hal ini juga didukung oleh karena adanya pertemuan-pertemuan 

rutin yang masih sering dilakukan untuk saling bertukar informasi baik pertemuan 

formal seperti pertemuan bulanan pada masing-masing divisi maupun pertemuan 

informal.  

Hasil penelitian Achroza (2013) mengenai hubungan komunikasi 

interpersonal mentor mahasiswa dengan problem-focused response, serta 

membimbing dan mengkonsultasikan mahasiswa untuk mempersiapkan skripsi. 

Hasil penelitian menunjukkan diperoleh hubungan negatif yang bermakna antara 



 

 
 

komunikasi interpersonal mahasiswa pembimbing dengan fokus coping stress 

dalam penulisan skripsi. Mahasiswa membutuhkan cara yang benar untuk 

menghadapi tekanan saat menulis skripsi. Hasil penelitian (Rakhmat, 2007) 

menunjukkan komunikasi interpersonal yang berhasil akan membuat dua orang 

yang terkumpul dalam sistem komunikasi merasa bahagia, sehingga mengarahkan 

timbulnya sikap terbuka. Sebaliknya jika hubungan interpersonal tidak berjalan 

dengan baik, maka komunikator akan membentuk satu kesatuan(Achroza, 2013, 

Rakhmat, 2007 dalam Wahyuningsih, 2016). 

Terdapat responden yang merasa tidak efektif dalam berkomunikasi namun 

tidak mengalami stres, hal ini dikarenakan responden banyak mendapatkan 

dukungan yang baik dari keluarga. Sesuai dengan distribusi responden bahwa 

sebanyak 14 responden yang mendapatkan dukungan keluarga tetapi tidak efektif 

dalam berkomunikasi. Sebaliknya, terdapat responden yang efektif dalam 

berkomunikasi tapi mengalami stres. Hal ini disebabkan oleh faktor umur dan 

status pernikahan dimana responden yang mengalami stres banyak yang berusia 

muda umur 23-26 tahun dan belum menikah mereka tidak tinggal bersama orang 

tua ataupun keluarga yang lain.  

Sesuai dengan penelitian Esra et al (2020) menyatakan bahwa kejadian stres 

pada usia yang kurang berisiko terjadi karena adanya faktor lain yang 

mempengaruhinya seperti penurunan kondisi fisik seiring dengan pertambahan 

umur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hanna Amalia (2017) menyatakan 

bahwa mereka yang belum menikah bisa mengalami stres disebabkan karena 

kurangnya sosialisasi dengan lingkungan luar, tidak percaya diri, dan mudah 

khawatir. 

Menurut penelitian Djamarah (2004) komunikasi yang tidak efektif dengan 

pengajar dapat menimbulkan stres bagi mahasiswa karena dapat menimbulkan 



 

 
 

pertengkaran antara mahasiswa dan dosen sehingga menimbulkan ketegangan. 

Komunikasi yang tidak efektif dapat mempersulit dosen pembimbing untuk 

membantu mahasiswa dalam mengatasi permasalahan mahasiswa. Pada dasarnya, 

stres adalah hasil dari kontak seseorang dengan lingkungannya, yang 

menyebabkan tekanan dan berdampak pada kesejahteraan fisik, perilaku, kognitif, 

dan emosional mereka. Individu mungkin berada di bawah stres sebagai akibat 

dari lingkungan sosial mereka (Sarafino, 1994 dalam Gunawati et al., 2006). 

5. Hubungan dukungan sosial teman sebaya terhadap kejadian stres 

pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha 

Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel dukungan sosial teman 

sebaya menunjukkan nilai p = 0.112 yang dimana nilai p>0.05 yang berarti tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan 

kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan 

Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Hal ini terjadi disebabkan karena di 

Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha menerapkan sistem shift kerja atau 

pembagian hari kerja untuk para tenaga kesehatan dan stafnya, sehingga 

responden sebagian menghabiskan waktunya untuk WFH (Work From Home) 

sehingga responden paling banyak mendapatkan dukungan dari pihak keluarga. 

Cao et al (2020) menjelaskan bahwa perubahan akibat pandemi Covid-19 

memberikan banyak tuntutan sehingga individu harus melakukan penyesuaian 

atau adaptasi dalam melakukan tuntutan di lingkungannya. Pada lingkungan kerja, 

banyak perubahan yang terjadi di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan 

pekerja untuk mengubah aturan dan sistem kerja mereka sehingga berbeda dari 

biasanya (Cao et al, 2020 dalam Surya & Guspa, 2021). 

Terdapat beberapa yang mengalami stres walaupun mendapat dukungan 

sosial dari teman sebaya, hal ini terjadi karena terdapat faktor lain yang dapat 



 

 
 

menjadi penyebab stres umur dan permasalahan dengan lingkungan tempat 

tinggal. Banyak tenaga kesehatan yang mendapat stigma-stigma buruk dari 

lingkungan tempat tinggalnya. Hal itu dikarenakan mereka dianggap dapat 

menularkan virus yang didapatkan dari rumah sakit. 

Sebaliknya terdapat responden yang dukungan teman sebayanya kurang 

baik namun tidak stres, dari beberapa responden mengatakan bahwa mereka 

hanya mengontrol diri sendiri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Salah satu cara yang mereka lakukan yaitu dengan menyumbangkan sembako ke 

masyarakat yang lebih membutuhkan yang berada di sekitar tempat tinggal, 

dengan itu mereka percaya bahwa dengan bersedekah dapat membuat mereka 

lebih sehat dan akan di lindungi oleh Allah SWT agar tidak mengalami Covid-19. 

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Aprillia Dinda 

Surya tahun 2021, dimana berdasarkan hasil uji nilai signifikan yaitu 0.000 < 

0.05, Secara parsial hasil penelitian menguraikan bahwa terdapat adanya pengaruh 

positif yang signifikan antara dukungan sosial dan stres kerja, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Dukungan Sosial berpengaruh positif yang bermakna dengan 

stres kerja karena dari hasil uji f didapatkan bahwa nilai f yang ada, yaitu sebesar 

152.857>f sebesar 4,00. Dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial memiliki 

peran yang positif untuk mengurangi stres kerja di masa pandemi Covid-19. 

Dukungan sosial bisa didapatkan dari orang lain yang ada di sekitar pekerja baik 

dari lingkungan kerja maupun di rumah. Mamatha & Prasad (2018) 

mengemukakan bahwa dukungan sosial didapatkan dari orang-orang sekitar 

seperti atasan, rekan kerja, dan keluarga untuk memberi suatu bantuan ketika 

seseorang sedang mengalami suatu masalah. 

 



 

 
 

6. Hubungan keamanan kerja terhadap kejadian stres pada tenaga 

kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten 

Luwu Timur tahun 2021 

Berdasarkan hasil uji chi square pada variabel keamanan kerja menunjukkan 

nilai p = 0.404 yang dimana nilai p>0.05 yang berarti tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara keamanan kerja dengan kejadian stress pada tenaga 

kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur 

tahun 2021. Hal ini disebabkan karena dalam upaya perlindungan terhadap virus 

Covid-19, maka staf dan seluruh petugas kesehatan dilakukan peningkatan 

keamanan dan kelengkapan terhadap APD. Tenaga kesehatan yang bekerja khusus 

menangani pasien Covid-19 diberikan pembekalan tentang APD, dan 

diberlakukan sistem shift kerja agar ada waktu istirahat yang cukup untuk para 

petugas kesehatan. Dengan adanya pembagian shift kerja yang baik sehingga 

tidak menyebabkan adanya beban kerja yang dialami oleh responden. 

Menurut penelitian Apriluana et al., (2016) rumah sakit membutuhkan 

metode untuk mempromosikan keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit 

(K3RS). Rencana pencegahan kecelakaan kerja dan pengendalian infeksi tenaga 

kesehatan lebih menekankan pada alat pelindung diri (APD). Masker N95, gaun 

pelindung, sarung tangan, pelindung mata, celemek, dan sepatu bot termasuk di 

antara APD yang dibutuhkan untuk memerangi wabah ini (Putri, 2020). 

Terdapat responden yang keamanan kerjanya baik namun mengalami stres, 

hal ini terjadi karena mereka yang belum terbiasa menggunakan keamanan kerja 

yang lebih lengkap sehingga mereka merasa kurang nyaman dalam penanganan 

pasien dan menjadi tertekan sehingga menjadi stres. Sebaliknya terdapat 

responden yang keamanan kerjanya tidak aman namun tidak merasa stres, hal ini 

disebabkan karena responden telah mendapatkan vaksin dan mengkonsumsi 

vitamin untuk ketahanan fisik. Selain itu penyediaan tempat untuk isolasi mandiri 



 

 
 

bagi tenaga kesehatan yang terpapar, dan pemberian insentif sesuai aturan 

Kementerian Kesehatan sehingga mereka tidak merasa khawatir dan tidak merasa 

tertekan apabila mereka terpapar covid-19. 

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Safitri, 2019) yang 

menyatakan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara hubungan 

keselamatan kerja terhadap stres kerja, yang dibuktikan dengan koefisien korelasi 

(r) sebesar 0,982 dan signifikansi (p) sebesar 0,000 (p<0,01). Artinya semakin 

tinggi keselamatan kerja maka semakin rendah stres kerja karyawan, begitu pula 

sebaliknya jika keselamatan kerja buruk maka semakin tinggi stres karyawan. 

Dalam menghadapi situasi baru ini, mengalami kesusahan dan kecemasan 

merupakan reaksi yang normal dialami setiap individu. Selain ancaman virus, 

karantina yang dilakukan di berbagai Negara memiliki efek psikologi negatif yang 

dialami individu sehingga meningkatkan gejala stress (Rosyanti dan Indriono, 

2020 dalam Haniyah, 2021). 

Keamanan kerja yang baik akan memberikan perasaan aman dan nyaman 

kepada seluruh pekerja. Sebagai seorang muslim kita harus bisa memegang teguh 

keselamatan diri kita sendiri dan tidak berbuat zalim terhadap apa yang telah 

Allah titipkan kepada kita. Dengan diberikan akal kepada manusia Allah 

memberikan peringatan kepada kita agar selalu berperilaku aman. Seperti yang 

terkandung dalam QS Al-Baqarah/2:195. 

َ يُُِبُّ  سِنِيَْ وَانَْفِقُوْا فِْ سَبِيْلِ اللِّّٰ وَلَْ تُ لْقُوْا بِِيَْدِيْكُمْ اِلََ الت َّهْلُكَةِۛ  وَاَحْسِنُ وْا ۛ اِنَّ اللّّٰ ْْ  ١٩٥  الْمُ
Terjemahnya:  

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam 
kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang berbuat baik”. 

Di dalam tafsir kemenag 2019 menjelaskan bahwa orang-orang mukmin 

diperintahkan membelanjakan harta kekayaannya untuk berjihad fisabilillah dan 

dilarang menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan karena kebakhilannya. 



 

 
 

Jika suatu kaum menghadapi peperangan sedangkan mereka kikir, tidak mau 

membiayai peperangan itu, maka perbuatannya itu berarti membinasakan diri 

mereka. Menghadapi jihad dengan tidak ada persiapan serta persediaan yang 

lengkap dan berjihad bersama-sama dengan orang-orang yang lemah iman dan 

kemauannya, niscaya akan membawa kepada kebinasaan. Dalam hal infaq 

fisabilillah orang harus mempunyai niat yang baik, agar dengan demikian ia akan 

selalu memperoleh pertolongan Allah (Kementerian Agama RI, 2019). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang determinan kejadian stres pada tenaga 

kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan 

Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kecemasan dengan 

kejadian stres pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan 

Nuha Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan nilai p = 0.042 (<0,05). 

2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan 

kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan nilai p=0.861 

(>0,05) 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan 

kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan nilai p = 0.049 

(<0,05) 

4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara efektivitas komunikasi 

dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan nilai  

p = 0.610 (>0,05) 

5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial teman 

sebaya dengan kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal 

Bros Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan nilai p = 0.248 

(>0,05) 

6. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keamanan kerja dengan 

kejadian stress pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros 



 

 
 

Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan nilai p = 0.291 

(>0,05). 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang determinan kejadian stres pada tenaga 

kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Awal Bros Kecamatan 

Nuha Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa: 

1. Bagi rumah sakit diharapkan untuk memperhatikan kesehatan fisik dan 

psikologis tenaga kesehatan terutama yang menangani pasien Covid-19, 

serta menyiapkan konseling kesehatan jiwa bagi yang memerlukan. 

2. Bagi tenaga kesehatan untuk tetap fokus dengan keadaan yang dihadapi 

saat ini dan melakukan hal-hal yang positif untuk mengurangi tingkat 

kecemasan yang dirasakan selama pandemi Covid-19. Selain itu, saling 

memberikan dukungan baik dukungan keluarga maupun dukungan teman 

sebaya, serta tetap berkomunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar. 

3. Bagi masyarakat umum agar tetap mematuhi protokol kesehatan 5 M 

(memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari 

kerumunan, dan mengurangi mobilitas) agar penyebaran Covid-19 dapat 

dikendalikan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat mengembangkan beberapa 

variabel atau hal yang terjadi seperti dampak setelah Covid-19. 
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Lampiran 1 

KUESIONER 

DETERMINAN KEJADIAN STRESS PADA TENAGA KESEHATAN  

SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI RUMAH SAKIT  

KABUPATEN LUWU TIMUR 

TAHUN 2021 

Petunjuk Pengisian : 

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan cara memberi tanda ceklis (√) pada 

jawaban yang saudari anggap benar, tepat dan sesuai  

2. Isilah jawaban saudara dengan sejujur-jujurnya sebab jawaban saudara 

terjamin kerahasiaannya 

3. Jawaban saudara hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah penelitian saja 

Identitas Responden  

Nama   : 

Jenis Kelamin   :  Laki-laki/Perempuan 

Profesi   :  

Umur    :  

Status Pernikahan  : Menikah/Belum Menikah/Janda/Duda 

Depression Anxiety Stress Scales (DASS 42) 

Keterangan:  

TP : Tidak Pernah (0) 

KK : Kadang-Kadang (1) 

SR  : Sering (2) 

SL  : Selalu (3) 

Stress 

No  Pertanyaan TP KK SR SL 

1 Menjadi marah karena hal-hal kecil/sepele     

2 Cenderung bereaksi berlebihan pada situasi     

3 Kesulitan untuk relaksasi/bersantai     



 

 
 

 Diadaptasi dari (DASS-42, n.d.) 

Kecemasan 

4 Mudah merasa kesal     

5 Merasa banyak menghabiskan energi 

karena cemas 

    

6 Tidak sabaran     

7 Mudah tersinggung     

8 Sulit untuk beristirahat     

9 Mudah marah     

10 Kesulitan untuk tenang setelah sesuatu 

yang mengganggu 

    

11 Sulit mentoleransi gangguan-gangguan 

terhadap hal yang sedang dilakukan 

    

12 Berada pada keadaan tegang     

13 Tidak dapat memaklumi hal apapun yang 

menghalangi anda untuk menyelesaikan 

hal yang sedang Anda lakukan 

    

14 Mudah gelisah     

No Pertanyaan TP KK SR SL 

1 Mulut terasa kering     

2 Merasakan gangguan dalam bernapas 

(napas cepat, sulit bernapas) 

    

3 Kelemahan pada anggota tubuh     

4 Cemas yang berlebihan dalam suatu 

situasi namun bisa lega jika hal/situasi itu 

berakhir 

    

5 Kelelahan     

6 Berkeringat (misal: tangan berkeringat) 

tanpa stimulasi oleh cuaca maupun latihan 

fisik 

    

7 Ketakutan tanpa alasan yang jelas     

8 Kesulitan dalam menelan     

9 Perubahan kegiatan jantung dan denyut 

nadi tanpa stimulasi oleh latihan fisik 

    

10 Mudah panik     

11 Takut diri terhambat oleh tugas-tugas 

yang tidak biasa dilakukan 

    

12 Ketakutan     

13 Khawatir dengan situasi saat diri Anda 

mungkin menjadi panik dan 

mempermalukan diri sendiri 

    



 

 
 

Diadaptasi dari (DASS-42, n.d.) 

Beban Kerja 

No  Pertanyaan  
Ya Tidak 

1 Apakah anda bekerja dibawah tekanan waktu?   

2 Apakah anda merasa terlalu banyak pekerjaan 

yang harus dilakukan? 

  

3 Apakah anda mengalami kontak langsung 

dengan pasien diruangan selama jam kerja?? 

  

4 Apakah anda harus bekerja keras untuk 

menyelesaikan tugas sebagai tenaga kesehatan? 

  

5 Apakah anda merasa pengetahuan dan 

kemampuan yang anda miliki tidak seimbang 

dengan tuntutan pekerjaan? 

  

6 Apakah anda dihadapkan dengan hal-hal yang 

mempengaruhi anda secara pribadi dalam 

pekerjaan anda? 

  

7 Apakah anda mengalami tekanan dalam 

perawatan pasien? 

  

8 Apakah anda setiap saat dihadapkan pada 

keputusan yang berat? 

  

9 Apakah anda selalu terburu-buru dalam 

menyelesaikan pekerjaan? 

  

10 Apakah anda merasa tidak memiliki pekerjaan 

yang banyak? 

  

 

Dukungan Keluarga 

No  Pertanyaan 
Ya Tidak 

1 Apakah keluarga selalu mengingatkan untuk 

menjaga pola makan dan tidak banyak berfikir? 

  

2 Apakah anda mendapat informasi dari anggota 

keluarga anda dalam pencegahan Covid-19? 

  

3 Apakah keluarga anda ikut merasa senang karena 

anda dalam keadaan sehat? 

  

4 Apakah keluarga selalu memberikan motivasi 

kepada anda untuk selalu menjaga kesehatan dan 

hidup bersih? 

  

14 Gemetar     



 

 
 

5 Apakah keluarga anda membantu dalam memilih 

makanan yang tepat untuk meningkatkan imunitas 

anda? 

  

6 Apakah keluarga anda selalu mengingatkan untuk 

istirahat secara teratur? 

  

7 Apakah keluarga anda menyediakan waktu untuk 

menemani anda melakukan aktivitas? 

  

8 Apakah keluarga anda memberi semangat dalam 

menyelesaikan pekerjaan anda? 

  

9 Apakah keluarga anda menciptakan komunikasi 

yang positif? 

  

10 Apakah keluarga anda memberikan kenyamanan di 

rumah selama masa pandemi Covid-19? 

  

 

Efektivitas Komunikasi 

No  Pertanyaan  Ya Tidak 

1 Apakah anda merasa malas mendengarkan teman 

yang sedang cemas dan bingung ketika mengalami 

kesulitan? 

  

2 apakah anda selalu setuju dengan saran dari rekan 

kerja anda? 
  

3 Apakah anda mengalami kesulitan ketika 

berkomunikasi dengan menggunakan APD? 
  

4 Apakah lawan bicara anda sering mempertanyakan 

kembali maksud dari setiap ucapan yang anda 

sampaikan? 

  

5 Apakah anda berbicara agak keras untuk 

memperjelas maksud anda jika sedang 

menggunakan APD? 

  

6 Apakah anda termasuk orang yang lemah dalam 

menerapkan intonasi dalam berbicara? 

  

7 Apakah lawan bicara anda selalu mendengarkan 

dengan seksama apa yang anda sampaikan? 
  

8 Apakah anda merasa nyaman berkomunikasi ketika 

menggunakan APD? 
  

9 Apakah anda mudah memahami informasi yang 

diberikan oleh pimpinan anda? 
  

10 Apakah anda mempercayai informasi yang anda 

dapatkan dari teman walaupun informasinya salah? 
  

 

 

 

 



 

 
 

Dukungan Sosial Teman Sebaya 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Apakah teman-teman anda mengerti apa yang anda 

rasakan? 

  

2 Apakah teman-teman anda memotivasi anda agar 

tetap semangat dalam melaksanakan tugas sebagai 

tenaga kesehatan? 

  

3 Apakah teman-teman anda menjauhi anda karena 

anda seorang tenaga kesehatan di rumah sakit 

penanganan Covid-19? 

  

4 Apakah teman-teman anda bersedia menggantikan 

anda untuk menyelesaikan tugas piket di rumah 

sakit ketika anda sedang sakit? 

  

5 Apakah teman-teman anda menjaga jarak ketika 

bertemu dengan anda? 

  

6 Apakah teman-teman anda selalu mengingatkan 

untuk menjaga kesehatan dan kebersihan? 

  

7 Apakah teman-teman dilingkungan tempat tinggal 

dapat menerima kehadiran anda? 

  

8 Apakah teman-teman anda menganggap bahwa anda 

dapat menularkan virus corona? 

  

9 Apakah teman-teman anda selalu mendukung 

kemampuan yang anda miliki? 

  

10 Apakah teman-teman anda bersedia berdiskusi 

dengan anda ketika anda membutuhkan informasi? 

  

Keamanan kerja 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Apakah anda mengalami kesulitan kerja selama 

menggunakan APD? 

  

2 Apakah anda menggunakan pelindung wajah/face 

shield ketika melakukan prosedur yang dapat 

terpercik cairan ke bagian wajah? 

  

3 Apakah tempat anda bekerja telah menyediakan 

Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan resiko 

bahaya dan jenis pekerjaan Anda? 

  

4 Apakah anda mengganti pakaian kerja setelah 

digunakan? 

  

5 Apakah selama bekerja anda merasa nyaman 

menggunakan APD? 

  

6 Apakah APD tersebut mengganggu aktifitas anda?   

7 Apakah anda membersihkan tubuh setelah 

menangani pasien? 

  

8 Apakah anda memakai APD pada saat menangani 

pasien? 

  



 

 
 

Lampiran 2: Hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner 

A. Reabilitas per variabel 

1. Stres 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.897 14 

2. Kecemasan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.802 14 

3. Beban kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.755 10 

4. Dukungan keluarga 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.961 10 

5. Efektivitas komunikasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.761 10 

 

 

 



 

 
 

6. Dukungan sosial teman sebaya 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.776 10 

7. Keamanan kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.822 8 

Reliability Statistics semua variabel 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.866 76 

B. Hasil Validitas 

1. Beban kerja 

No  Pertanyaan  
<0.05 > 0.361 

1 Apakah anda bekerja dibawah tekanan waktu? 0.001 0.565 

2 Apakah anda merasa terlalu banyak pekerjaan 

yang harus dilakukan? 

0.000 0.640 

3 Apakah anda mengalami kontak langsung 

dengan pasien diruangan selama jam kerja?? 

0.000 0.776 

4 Apakah anda harus bekerja keras untuk 

menyelesaikan tugas sebagai tenaga kesehatan? 

0.001 0.563 

5 Apakah anda merasa pengetahuan dan 

kemampuan yang anda miliki tidak seimbang 

dengan tuntutan pekerjaan? 

0.005 0.500 

6 Apakah anda dihadapkan dengan hal-hal yang 

mempengaruhi anda secara pribadi dalam 

pekerjaan anda? 

0.020 0.423 

7 Apakah anda mengalami tekanan dalam 

perawatan pasien? 

0.000 0.776 

8 Apakah anda setiap saat dihadapkan pada 

keputusan yang berat? 

0.000 0.704 



 

 
 

9 Apakah anda selalu terburu-buru dalam 

menyelesaikan pekerjaan? 

0.000 0.627 

10 Apakah anda merasa tidak memiliki pekerjaan 

yang banyak? 

0.038 0.381 

2. Dukungan keluarga 

No  Pertanyaan 
<0.05 > 0.361 

1 Apakah keluarga selalu mengingatkan untuk 

menjaga pola makan dan tidak banyak berfikir? 

0.000 0.731 

2 Apakah anda mendapat informasi dari anggota 

keluarga anda dalam pencegahan Covid-19? 

0.003 0.526 

3 Apakah keluarga anda ikut merasa senang karena 

anda dalam keadaan sehat? 

0.000 0.826 

4 Apakah keluarga selalu memberikan motivasi 

kepada anda untuk selalu menjaga kesehatan dan 

hidup bersih? 

0.000 0.826 

5 Apakah keluarga anda membantu dalam memilih 

makanan yang tepat untuk meningkatkan imunitas 

anda? 

0.001 0.570 

6 Apakah keluarga anda selalu mengingatkan untuk 

istirahat secara teratur? 

0.000 0.801 

7 Apakah keluarga anda menyediakan waktu untuk 

menemani anda melakukan aktivitas? 

0.005 0.498 

8 Apakah keluarga anda memberi semangat dalam 

menyelesaikan pekerjaan anda? 

0.000 0.801 

9 Apakah keluarga anda menciptakan komunikasi 

yang positif? 

0.000 0.801 

10 Apakah keluarga anda memberikan kenyamanan di 

rumah selama masa pandemi Covid-19? 

0.000 0.801 

3. Efektivitas komunikasi 

No  Pertanyaan  <0.05 > 0.361 

1 Apakah anda merasa malas mendengarkan teman 

yang sedang cemas dan bingung ketika mengalami 

kesulitan? 

0.022 0.417 

2 apakah anda selalu setuju dengan saran dari rekan 

kerja anda? 

0.001 0.575 

3 Apakah anda mengalami kesulitan ketika 

berkomunikasi dengan menggunakan APD? 

0.013 0.446 

4 Apakah lawan bicara anda sering mempertanyakan 

kembali maksud dari setiap ucapan yang anda 

sampaikan? 

0.000 0.600 

5 Apakah anda berbicara agak keras untuk 

memperjelas maksud anda jika sedang 

menggunakan APD? 

0.000 0.600 



 

 
 

6 Apakah anda termasuk orang yang lemah dalam 

menerapkan intonasi dalam berbicara? 

0.000 0.691 

7 Apakah lawan bicara anda selalu mendengarkan 

dengan seksama apa yang anda sampaikan? 

0.018 0.428 

8 Apakah anda merasa nyaman berkomunikasi ketika 

menggunakan APD? 

0.001 0.575 

9 Apakah anda mudah memahami informasi yang 

diberikan oleh pimpinan anda? 

0.000 0.600 

10 Apakah anda mempercayai informasi yang anda 

dapatkan dari teman walaupun informasinya salah? 

0.037 0.382 

4. Dukungan sosial teman sebaya 

No Pertanyaan <0.05 > 0.361 

1 Apakah teman-teman anda mengerti apa yang anda 

rasakan? 

0.000 0.696 

2 Apakah teman-teman anda memotivasi anda agar 

tetap semangat dalam melaksanakan tugas sebagai 

tenaga kesehatan? 

0.001 0.560 

3 Apakah teman-teman anda menjauhi anda karena 

anda seorang tenaga kesehatan di rumah sakit 

penanganan Covid-19? 

0.035 0.386 

4 Apakah teman-teman anda bersedia menggantikan 

anda untuk menyelesaikan tugas piket di rumah 

sakit ketika anda sedang sakit? 

0.001 0.587 

5 Apakah teman-teman anda menjaga jarak ketika 

bertemu dengan anda? 

0.001 0.573 

6 Apakah teman-teman anda selalu mengingatkan 

untuk menjaga kesehatan dan kebersihan? 

0.000 0.635 

7 Apakah teman-teman dilingkungan tempat tinggal 

dapat menerima kehadiran anda? 

0.006 0.493 

8 Apakah teman-teman anda menganggap bahwa anda 

dapat menularkan virus corona? 

0.020 0.423 

9 Apakah teman-teman anda selalu mendukung 

kemampuan yang anda miliki? 

0.026 0.405 

10 Apakah teman-teman anda bersedia berdiskusi 

dengan anda ketika anda membutuhkan informasi? 

0.003 0.527 

5. Keamanan kerja 

No Pertanyaan <0.05 > 0.361 

1 Apakah anda mengalami kesulitan kerja selama 

menggunakan APD? 

0.029 0.398 

2 Apakah anda menggunakan pelindung wajah/face 

shield ketika melakukan prosedur yang dapat 

terpercik cairan ke bagian wajah? 

0.018 0.428 

3 Apakah tempat anda bekerja telah menyediakan 

Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan resiko 

0.018 0.428 



 

 
 

bahaya dan jenis pekerjaan Anda? 

4 Apakah anda mengganti pakaian kerja setelah 

digunakan? 

0.002 0.541 

5 Apakah selama bekerja anda merasa nyaman 

menggunakan APD? 

0.013 0.447 

6 Apakah APD tersebut mengganggu aktifitas anda? 0.029 0.398 

7 Apakah anda membersihkan tubuh setelah 

menangani pasien? 

0.022 0.415 

8 Apakah anda menggunakan APD pada saat 

menangani pasien? 

0.022 0.415 

 

Lampiran 3: Output SPSS 

1. Karakteristik Responden 

Jenis Kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 9 18.0 18.0 18.0 

Perempuan 41 82.0 82.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Umur 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 23 3 6.0 6.0 6.0 

24 1 2.0 2.0 8.0 

25 12 24.0 24.0 32.0 

26 6 12.0 12.0 44.0 

27 6 12.0 12.0 56.0 

28 4 8.0 8.0 64.0 

29 1 2.0 2.0 66.0 

30 4 8.0 8.0 74.0 

31 4 8.0 8.0 82.0 

32 1 2.0 2.0 84.0 

33 2 4.0 4.0 88.0 



 

 
 

36 1 2.0 2.0 90.0 

39 3 6.0 6.0 96.0 

45 1 2.0 2.0 98.0 

46 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Profesi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Bidan 4 8.0 8.0 8.0 

Dokter 6 12.0 12.0 20.0 

Laboran 5 10.0 10.0 30.0 

Perawat 35 70.0 70.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Status Marital 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menikah 18 36.0 36.0 36.0 

Belum Menikah 32 64.0 64.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Analisis Univariat 

 

Kategori Stres 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Normal 17 34.0 34.0 34.0 

Ringan 15 30.0 30.0 64.0 

Sedang 12 24.0 24.0 88.0 

Berat 6 12.0 12.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

kategori kecemasan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Normal 20 40.0 40.0 40.0 

Ringan 7 14.0 14.0 54.0 

Sedang 15 30.0 30.0 84.0 

Berat 8 16.0 16.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

  

Kategori beban kerja 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ringan 31 62.0 62.0 62.0 

Berat 19 38.0 38.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Kategori dukungan keluarga 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 28 56.0 56.0 56.0 

Kurang baik 22 44.0 44.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  



 

 
 

 

kategori efektivitas komunikasi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Efektif 20 40.0 40.0 40.0 

Tidak efektif 30 60.0 60.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Kategori DS 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 26 52.0 52.0 52.0 

Kurang baik 24 48.0 48.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Kategori KK 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 28 56.0 56.0 56.0 

Kurang baik 22 44.0 44.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Analisis Bivariat 

a. Hubungan kecemasan dengan kejadian stres 

 

kategori kecemasan * Kategori Stres Crosstabulation 

   Kategori Stres 

Total    Normal Ringan Sedang Berat 

kategori 

kecemasan 

Normal Count 13 5 1 1 20 

Expected Count 6.8 6.0 4.8 2.4 20.0 

% within kategori 

kecemasan 
65.0% 25.0% 5.0% 5.0% 100.0% 

Ringan Count 2 2 2 1 7 

Expected Count 2.4 2.1 1.7 .8 7.0 

% within kategori 

kecemasan 
28.6% 28.6% 28.6% 14.3% 100.0% 

Sedang Count 1 5 7 2 15 

Expected Count 5.1 4.5 3.6 1.8 15.0 

% within kategori 

kecemasan 
6.7% 33.3% 46.7% 13.3% 100.0% 

Berat Count 1 3 2 2 8 

Expected Count 2.7 2.4 1.9 1.0 8.0 

% within kategori 

kecemasan 
12.5% 37.5% 25.0% 25.0% 100.0% 

Total Count 17 15 12 6 50 

Expected Count 17.0 15.0 12.0 6.0 50.0 

% within kategori 

kecemasan 
34.0% 30.0% 24.0% 12.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18.754
a
 9 .027 

Likelihood Ratio 20.255 9 .016 

Linear-by-Linear Association 11.814 1 .001 

N of Valid Cases 50   

a. 3 cells (19%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is .84. 

 

 

b. Hubungan beban kerja dengan kejadian stres 

 

Kategori beban kerja * Kategori Stres Crosstabulation 

   Kategori Stres 

Total    Normal Ringan Sedang Berat 

Kategori beban 

kerja 

Ringan Count 11 9 7 4 31 

Expected Count 10.5 9.3 7.4 3.7 31.0 

% within Kategori 

beban kerja 
35.5% 29.0% 22.6% 12.9% 100.0% 

Berat Count 6 6 5 2 19 

Expected Count 6.5 5.7 4.6 2.3 19.0 

% within Kategori 

beban kerja 
31.6% 31.6% 26.3% 10.5% 100.0% 

Total Count 17 15 12 6 50 

Expected Count 17.0 15.0 12.0 6.0 50.0 

% within Kategori 

beban kerja 
34.0% 30.0% 24.0% 12.0% 100.0% 

 

 

 

 

 



 

 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .202
a
 3 .977 

Likelihood Ratio .203 3 .977 

Linear-by-Linear Association .009 1 .923 

N of Valid Cases 50   

a. 3 cells (19%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 2.28. 

 

c. Hubungan dukungan keluarga dengan kejadian stres 

 

Kategori dukungan keluarga * Kategori Stres Crosstabulation 

   Kategori Stres 

Total    Normal Ringan Sedang Berat 

Kategori dukungan 

keluarga 

Baik Count 13 5 5 5 28 

Expected Count 9.5 8.4 6.7 3.4 28.0 

% within Kategori 

dukungan keluarga 
46.4% 17.9% 17.9% 17.9% 100.0% 

Kurang 

baik 

Count 4 10 7 1 22 

Expected Count 7.5 6.6 5.3 2.6 22.0 

% within Kategori 

dukungan keluarga 
18.2% 45.5% 31.8% 4.5% 100.0% 

Total Count 17 15 12 6 50 

Expected Count 17.0 15.0 12.0 6.0 50.0 

% within Kategori 

dukungan keluarga 
34.0% 30.0% 24.0% 12.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8.839
a
 3 .032 

Likelihood Ratio 9.240 3 .026 

Linear-by-Linear Association .282 1 .595 

N of Valid Cases 50   

a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 2.64. 

 

d. Hubungan efektivitas komunikasi dengan kejadian stres 

 

kategori efektivitas komunikasi * Kategori Stres Crosstabulation 

   Kategori Stres 

Total    Normal Ringan Sedang Berat 

kategori efektivitas 

komunikasi 

Efektif Count 8 2 6 4 20 

Expected Count 6.8 6.0 4.8 2.4 20.0 

% within kategori 

efektivitas 

komunikasi 

40.0% 10.0% 30.0% 20.0% 100.0% 

Tidak 

efektif 

Count 9 13 6 2 30 

Expected Count 10.2 9.0 7.2 3.6 30.0 

% within kategori 

efektivitas 

komunikasi 

30.0% 43.3% 20.0% 6.7% 100.0% 

Total Count 17 15 12 6 50 

Expected Count 17.0 15.0 12.0 6.0 50.0 

% within kategori 

efektivitas 

komunikasi 

34.0% 30.0% 24.0% 12.0% 100.0% 

 

 

 

 



 

 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.075
a
 3 .070 

Likelihood Ratio 7.739 3 .052 

Linear-by-Linear Association .804 1 .370 

N of Valid Cases 50   

a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 2.40. 

 

e. Hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan kejadian stres  

 

Kategori DS * Kategori Stres Crosstabulation 

   Kategori Stres 

Total    Normal Ringan Sedang Berat 

Kategori 

DS 

Baik Count 11 6 4 5 26 

Expected Count 8.8 7.8 6.2 3.1 26.0 

% within Kategori 

DS 
42.3% 23.1% 15.4% 19.2% 100.0% 

Kurang 

baik 

Count 6 9 8 1 24 

Expected Count 8.2 7.2 5.8 2.9 24.0 

% within Kategori 

DS 
25.0% 37.5% 33.3% 4.2% 100.0% 

Total Count 17 15 12 6 50 

Expected Count 17.0 15.0 12.0 6.0 50.0 

% within Kategori 

DS 
34.0% 30.0% 24.0% 12.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.000
a
 3 .112 

Likelihood Ratio 6.287 3 .098 

Linear-by-Linear Association .031 1 .860 

N of Valid Cases 50   

a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2.88. 

 

f. Hubungan keamanan kerja dengan kejadian stres 

 

Kategori KK * Kategori Stres Crosstabulation 

   Kategori Stres 

Total    Normal Ringan Sedang Berat 

Kategori 

KK 

Baik Count 10 8 5 5 28 

Expected Count 9.5 8.4 6.7 3.4 28.0 

% within Kategori 

KK 
35.7% 28.6% 17.9% 17.9% 100.0% 

Kurang 

baik 

Count 7 7 7 1 22 

Expected Count 7.5 6.6 5.3 2.6 22.0 

% within Kategori 

KK 
31.8% 31.8% 31.8% 4.5% 100.0% 

Total Count 17 15 12 6 50 

Expected Count 17.0 15.0 12.0 6.0 50.0 

% within Kategori 

KK 
34.0% 30.0% 24.0% 12.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.918
a
 3 .404 

Likelihood Ratio 3.123 3 .373 

Linear-by-Linear Association .089 1 .765 

N of Valid Cases 50   

a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2.64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 4: Etik Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 5: Surat izin penelitian di RS Awal Bros Sorowako 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

lampiran 6: Surat keterangan telah melakukan penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Pembuatan kuesioner melalui google formulir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Pengambilan data di RS Awal Bros Nuha 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Penyebaran kuesioner melalui whatsapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Jumlah responden minggu-1 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Jumlah responden minggu ke-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 

Jumlah responden minggu ke-3 


